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HUBUNGAN PROFIL DARAH RUTIN DENGAN DERAJAT KLINIS PASIEN 

DEMAM BERDARAH DENGUE ANAK 

DI RSUD HAJI MAKASSAR TAHUN 2022 

Mutmainnah S Patanggu, Henny Fauziah, Jelita Inayah Sari, Suci Aprianti, Abd. 

Rahim Yunus 

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar 

ABSTRAK 

Demam berdarah dengue (DBD) adalah salah satu penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus dengue dan disebarkan oleh vektor yaitu nyamuk Aedes 

aegypti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan profil darah rutin 

(trombosit, leukosit, hematokrit, dan hemoglobin) dengan derajat klinis serta 

hubungan kadar hematokrit dengan kadar trombosit pada pasien DBD anak di RSUD 

Haji Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross 

sectional study. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 

dengan jumlah sampel sebanyak 44. Data diperoleh dari data sekunder yaitu rekam 

medik. Demam berdarah dengue sebagai variabel dependen, sedangkan trombosit, 

leukosit, hematokrit, dan hemoglobin sebagai variabel independen yang diteliti. Data 

dianalisa menggunakan uji univariat dan uji bivariat dengan uji chi-square. Hasil 

penelitian profil darah rutin terhadap derajat klinis pasien DBD anak diperoleh nilai 

p-value 0,021 (p<0,05) untuk variabel trombosit, p-value 0,004 (p<0,05) untuk 

variabel leukosit, p-value 0,005 (p<0,05) untuk variabel hematokrit, p-value 0,684 

(p>0,05) untuk variabel hemoglobin. Selanjutnya, hasil penelitian kadar hematokrit 

terhadap kadar trombosit diperoleh nilai p-value 0,001 (p<0,05). Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kadar trombosit, leukosit, hematokrit 

dengan derajat klinis pasien DBD anak di RSUD Haji Makassar serta tidak terdapat 

hubungan antara kadar hemoglobin dengan derajat klinis pasien DBD anak di RSUD 

Haji Makassar Tahun 2022, dan terdapat hubungan antara kadar hematokrit dengan 

kadar trombosit pada pasien DBD anak di RSUD Haji Makassar. 

Kata Kunci : DBD, Derajat klinis, Darah rutin 
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THE RELATION BETWEEN ROUTINE BLOOD PROFILE WITH DENGUE 

FEVER SEVERITY ON CHILDREN AT RSUD HAJI MAKASSAR 2022 

Mutmainnah S Patanggu, Henny Fauziah, Jelita Inayah Sari, Suci Aprianti, Abd. 

Rahim Yunus 

Medical Education Program, Faculty of Medicine and Health Sciences 

UIN Alauddin Makassar 

ABSTRACT 

Dengue hemorrhagic fever (DHF) is an infectious disease caused by the dengue virus 

and spread by the vector which is the Aedes aegypti mosquito. The purpose of this 

study was to determine the relation between routine blood profile (platelets, 

leukocytes, haemotocrit, and hemoglobin) with clinical degrees of DHF and the 

relation between haematocrit levels with platelets levels on children at RSUD Haji 

Makassar in 2022. This study is a quantitative study with a cross sectional study 

design. The data collection method used secondary data from medical records. 

Dengue hemorrhagic fever as the dependent variable and platelets, leukocytes, 

haemotocrit, hemoglobin as the independent variables. Data were analyzed with 

univariate test and bivariate test by chi-square test. The results of this study showed 

that there are a significant relation between platelet levels with clinical degree of 

DHF (p = 0,021), leukocytes levels with clinical degree of DHF (p = 0,004), and 

haematocrit levels with clinical degree of DHF (p = 0,005). There is no significant 

relation between clinical degree of DHF (p = 0,684). There is a significant relation 

between haematocrit levels with platelets levels on children with DHF (p = 0,001) in 

RSUD Haji Makassar in 2022. 

Kata Kunci : DHF, Clinical degree, CBC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Demam berdarah dengue (DBD) adalah salah satu penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus dan disebarkan oleh vektor. Virus yang menyebabkan 

penyakit ini adalah virus dengue dan vektor utama dari virus ini yaitu nyamuk 

Aedes aegypti (Kemenkes RI, 2022). 

 World Health Organization (WHO) melaporkan  sebanyak 505.430 kasus 

DBD di tahun 2000 dan semakin meningkat tiap tahunnya. WHO melaporkan 

terdapat 5,2 juta kasus DBD pada tahun 2019. Selain itu, WHO juga melaporkan 

kematian akibat DBD antara tahun 2000 hingga 2015 meningkat dari 960 menjadi 

4.031 kematian yang terjadi pada anak-anak. Angka kesakitan dan kematian 

akibat DBD cenderung menurun di tahun 2021 dan 2022, namun data tersebut 

belum lengkap dan adanya pandemik COVID-19 mempengaruhi laporan data itu 

(WHO, 2022). 

 Demam dengue (DD) dan demam berdarah dengue masih endemik di Afrika, 

Mediterania Timur, kawasan Pasifik Barat, dan Asia Tenggara. Infeksi virus 

dengue yang terjadi di dunia diperkirakan sebanyak 50 juta kasus dan sekitar 

500.000 kasus data tersebut merupakan anak-anak (Nawing et al., 2021). 

 Kasus DBD pertama di Indonesia dilaporkan di Surabaya pada tahun 1968. 

Sejak pertama kali muncul, kasus DBD terus menunjukkan peningkatan. Tahun 
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2022 terdapat 73.518 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 705 kasus. 

Kasus maupun kematian akibat DBD mengalami penurunan dibandingkan tahun 

2020 yaitu sebesar 108.303 kasus dan 747 kematian (Kemenkes RI, 2022). 

 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki angka kesakitan DBD sebesar 40 per 

100.000 penduduk pada tahun 2022, hal ini membuat Sulawesi Selatan 

menempati posisi ke-2 di kawasan Sulawesi. Kasus DBD yang mendapatkan 

penanganan atau perawatan yang terlambat dapat menyebabkan fatalitas seperti 

kematian. Angka kesakitan DBD di Sulawesi Selatan pada tahun 2020-2021 

mengalami peningkatan yaitu sebesar 30,4 dan 40.  (Kemenkes RI, 2022). 

 Berdasarkan data awal yang telah diperoleh di RSUD Haji Makassar, pada 

tahun 2020, jumlah pasien rawat inap dengan diagnosis DBD sebanyak 264 dari 

4913 pasien sehingga menduduki posisi ke-6 dari data jumlah pasien rawat inap 

di RSUD Haji Makassar. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 134 dari 1145 

pasien DBD rawat inap dan menduduki DBD pada posisi ke-4 dari total seluruh 

jumlah pasien rawat inap. 

 Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan DBD misalnya 

berupa kekebalan tubuh setiap individu, serotipe virus yang menginfeksi, usia 

pasien, ataupun status gizi. Tubuh dengan kondisi gizi yang buruk, misalnya 

seperti kekurangan gizi, fungsi dan kerja organ tubuh pada seorang individu akan 

berkurang yang dapat berujung pada penurunan sistem kekebalan tubuh (Sudoyo 

et al., 2014). 
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 Di dalam Islam, menjaga dan merawat kesehatan tubuh merupakan suatu 

kewajiban bagi setiap muslim. Salah satu bentuk upaya dalam menjaga dan 

merawat kesehatan pada anak dapat berupa mengkonsumsi makanan yang halal 

dan thoyyib, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an 

surah Al-Baqarah/2 : 168, yaitu : 

 

Terjemahnya : 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” 

 Berdasarkan tafsir al-mishbah, ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada 

orang-orang beriman saja, namun untuk seluruh manusia. Hal ini menunjukkan 

bahwa Allah SWT telah menyiapkan bumi untuk seluruh manusia. Tidak semua 

yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang 

diciptakan-Nya untuk dimakan manusia. Oleh karena itu, Allah SWT 

memerintahkan untuk memakan makanan yang halal. Namun demikian, tidak 

semua makanan yang halal adalah baik. Makanan atau aktivitas yang berkaitan 

dengan jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, oleh 
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karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan, “Dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah setan”. 

 Ada berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh 

yaitu dapat berupa mengonsumsi gizi yang cukup, olahraga cukup, dan 

menghindari dari berbagai hal yang dapat menjadikannya terjangkit penyakit. 

Sakit merupakan ketentuan Allah SWT, namun perlu diketahui bahwa Allah SWT 

telah memberikan manusia akal dan jalan untuk sembuh. Selain berdoa kepada 

Allah SWT, seorang manusia perlu melakukan ikhtiar, salah satunya adalah 

dengan mencari pengobatan ketika sakit. Hal ini dijelaskan pada hadits yang 

menjadi alasan dianjurkannya berobat, sebagai berikut : 

 

Terjemahnya : 

“Wahai Rasulullah, apakah kita berobat?, Nabi bersabda, ‘berobatlah 

karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali pasti 

menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit (yang tidak ada obatnya),’ 

mereka bertanya ‘apa itu?’ Nabi bersabda, ‘penyakit tua’.” (HR. Tirmidzi 

2038). 

 Seseorang yang sedang sakit hendaknya melakukan ikhtiar berupa 

berobat dan kemudian bertawakal kepada Allah SWT atas kesembuhan 

dirinya. Ikhtiar untuk sembuh perlu disertai dengan kesabaran dan keyakinan 
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untuk sehat kembali, sebagaimana telah Allah SWT perintahkan pada surah 

Al-‘Ashr/103 : 1-3, yaitu : 

 

 

Terjemahnya : 

 “Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk 

kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.”  

 Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerangkan terkait surah Al-

‘Ashr bahwa Allah SWT memulai surah Al-‘Ashr dengan sumpah dan menyebut 

masa. Masa memiliki arti waktu yang dilalui atau dialami seseorang. Maksud ayat 

pertama surah ini adalah agar Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman 

agar lebih memperhatikan masalah waktu dan mampu memanfaatkan waktu 

sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik sesuai ajaran Islam, termasuk menjaga 

kesehatan tubuh. Di dalam ayat kedua, dijelaskan bahwa manusia dalam keadaan 

merugi berupa kesempatan hidup di dunia tidak dipergunakan dengan sebaik-

baiknya sesuai petunjuk agama. Pada ayat ketiga menjelaskan cara yang perlu 

dilakukan agar tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Cara 

tersebut berupa beriman dan beramal shaleh, saling menasehati tentang 

kebenaran, dan kesabaran. Salah satu syarat agar tidak termasuk orang merugi 
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yaitu bersedia untuk menerima dan memberi nasehat tentang kesabaran 

(Departemen Agama RI, 2017). 

 Ketika terdapat suatu penyakit yang membuat sakit seseorang, maka tentu saja 

orang tersebut perlu berobat dan terus berikhtiar untuk kesembuhan dirinya 

sendiri. Tidak hanya orang sakit, para tenaga kesehatan pun juga ikut melakukan 

ikhtiar demi kesembuhan seorang pasien. Ikhtiar yang dilakukan dapat berupa 

mempelajari penyebab dari penyakit, mengobati pasien, memberikan 

nasehat/edukasi yang baik kepada pasien tersebut. Ilmu yang dimiliki para tenaga 

kesehatan, terutama dokter, akan sangat membantu dalam menentukan diagnosis 

seseorang. Keterlambatan dalam mendiagnosa dapat meningkatkan risiko 

kematian, sehingga anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik dan lengkap 

disertai pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan dalam menegakkan diagnosis 

seseorang. Dalam hal ini, pemeriksaan darah akan sangat membantu seorang 

dokter dalam menegakkan diagnosis DBD. 

 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk kesembuhan dari suatu 

penyakit, tenaga kesehatan dapat melakukan salah satu ikhtiar berupa 

mempelajari atau meneliti penyakit tersebut. Penelitian yang telah dilakukan 

Rosdiana et al (2019) dengan menggunakan data rekam medis pasien di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda menemukan hasil adanya hubungan antara 

jumlah trombosit dan kadar hematokrit dengan derajat klinis DBD, namun tidak 

terdapat hubungan antara jumlah leukosit dengan derajat klinik (Idris, Tjeng and 

Sudarso, 2017). Penelitian Anzani, B (2019) di RS Dr. A. Dadi Tjokrodipo 
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menemukan adanya hubungan bermakna antara jumlah trombosit terhadap 

manifestasi perdarahan, namun tidak terdapat hubungan bermakna antara leukosit, 

hematokrit, dan hemoglobin terhadap manifestasi perdarahan pada pasien anak 

dengan infeksi dengue (Anzani, 2019). 

 Demam berdarah dengue masih menjadi salah satu masalah kesehatan di 

Indonesia. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dalam hal ini dokter perlu 

mengetahui dan memastikan kondisi-kondisi apa saja yang mempengaruhi 

peningkatan derajat keparahan DBD. Pada penelitian sebelumnya, adanya hasil 

yang kontradiktif sehingga perlu dilakukan penelitian kembali terkait topik ini 

terutama di RSUD Haji Makassar. 

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan 

penelitian dengan judul, “Hubungan Profil Darah Rutin dengan Derajat Klinis 

Pasien Demam Berdarah Dengue Anak di RSUD Haji Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana hubungan profil darah rutin (trombosit, leukosit, hematokrit, 

dan hemoglobin) dengan derajat klinis serta bagaimana hubungan kadar 

hematokrit dengan kadar trombosit pada pasien DBD anak di RSUD Haji 

Makassar? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

 Tidak terdapat hubungan antara kadar profil darah rutin (trombosit, 

leukosit, hematokrit, dan hemoglobin) dengan derajat klinis serta tidak ada 
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hubungan antara kadar hematokrit dengan kadar trombosit pasien DBD anak 

di RSUD Haji Makassar.  

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

 Terdapat hubungan antara kadar profil darah rutin (trombosit, leukosit, 

hematokrit, dan hemoglobin) dengan derajat klinis serta terdapat hubungan 

antara kadar hematokrit dengan kadar trombosit pasien DBD anak di RSUD 

Haji Makassar.  
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Skala Hasil Ukur Nilai Rujukan 

Variabel Independen 

1 Trombosit 

Kadar trombosit pasien 

DBD anak yang tercatat 

dalam data rekam 

medis RSUD Haji 

Makassar tahun 2022. 

Hasil 

pemeriksaan 

darah rutin 

saat pasien 

masuk ke 

rumah sakit 

menggunakan 

alat Sysmex 

Ordinal 

a. Normal 

b. Rendah/trombositopenia  

c. Tinggi/trombositosis 

Berdasarkan perhitungan alat 

Sysmex yang digunakan di 

laboratorium RSUD Haji 

Makassar, nilai rujukan 

trombosit adalah (150-450) 

× 103/𝜇𝐿. 

2 Leukosit 

Kadar leukosit pasien 

DBD anak yang tercatat 

dalam data rekam 

medis RSUD Haji 

Makassar tahun 2022. 

Hasil 

pemeriksaan 

darah rutin 

saat pasien 

masuk ke 

rumah sakit 

Ordinal 

a. Normal 

b. Rendah/leukopenia 

c. Tinggi/leukositosis 

Berdasarkan perhitungan alat 

Sysmex yang digunakan di 

laboratorium RSUD Haji 

Makassar, nilai rujukan leukosit 

adalah (5-21) × 103/𝜇𝐿. 
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menggunakan 

alat Sysmex 

3 Hematokrit 

Kadar hematokrit 

pasien DBD anak yang 

tercatat dalam data 

rekam medis RSUD 

Haji Makassar tahun 

2022. 

Hasil 

pemeriksaan 

darah rutin 

saat pasien 

masuk ke 

rumah sakit 

menggunakan 

alat Sysmex 

Ordinal 

a. Normal 

b. Rendah/hemodilusi 

c. Tinggi/hemokonsentrasi 

Berdasarkan perhitungan alat 

Sysmex yang digunakan di 

laboratorium RSUD Haji 

Makassar, nilai rujukan 

hematokrit adalah (50-64)%. 

4 Hemoglobin 

Kadar hemoglobin 

pasien DBD anak yang 

tercatat dalam data 

rekam medis RSUD 

Haji Makassar tahun 

2022. 

Hasil 

pemeriksaan 

darah rutin 

saat pasien 

masuk ke 

rumah sakit 

menggunakan 

alat Sysmex 

Ordinal 

a. Normal 

b. Rendah 

c. Tinggi 

Berdasarkan perhitungan alat 

Sysmex yang digunakan di 

laboratorium RSUD Haji 

Makassar, nilai rujukan 

hemoglobin adalah (15,2-20,4) 

𝑔 𝑑𝐿⁄ . 

Variabel Dependen 
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1 Anak 

Menurut UU No. 23 

Tahun 2002 Pasal 1, 

anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 

tahun, termasuk anak 

yang masih dalam 

kandungan.  

Rekam medik Nominal Usia 0-18 tahun - 

2 DBD 

Demam berdarah 

dengue merupakan 

infeksi yang 

disebabkan oleh virus 

dengue yang ditularkan 

dari nyamuk Aedes Spp 

(Kemenkes RI, 2018). 

Rekam medik Nominal 
Data pasien anak dengan 

diagnosis DBD 
- 

3 

Derajat 

Klinis 

Diagnosis 

DBD Anak 

Klasifikasi oleh World 

Health Organization 

(WHO) berdasarkan 

hasil pemeriksaan 

klinis dan pemeriksaan 

Rekam medik Ordinal 

Menurut World Health 

Organization (1997) : 

a. DD 

1) Gejala 

Demam disertai 2 atau 

- 
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laboratorium 

(Tirtadevi, Riyanti and 

Wisudanti, 2021). 

lebih tanda : nyeri kepala, 

nyeri retro-orbital, 

myalgia, atau atralgia. 

2) Hasil Laboratorium 

a) Leukopenia 

b) Trombositopenia, 

tanpa ada bukti 

kebocoran plasma 

c) Serologi dengue 

positif 

b. DBD I 

1) Gejala 

Gejala di atas ditambah 

uji bendung positif. 

Manifestasi perdarahan 

pada DBD I yaitu hanya 

uji bendung positif 

dan/atau petekie dan 

ekimosis. 
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2) Hasil Laboratorium 

a) Trombositopenia 

b) Bukti kebocoran 

plasma; peningkatan 

hematokrit ≥ 20% 

c. DBD II 

1) Gejala 

Gejala di atas ditambah 

perdarahan spontan. 

Perdarahan mukosa 

(tersering epistaksis atau 

perdarahan gusi), atau 

perdarahan dari area lain. 

2) Hasil Laboratorium 

a) Trombositopenia 

b) Bukti kebocoran 

plasma; peningkatan 

hematokrit ≥ 20% 

d. DBD III 



 

12 
 

1) Gejala 

Gejala di atas ditambah 

kegagalan sirkulasi (nadi 

lemah, hipotensi, gelisah, 

diuresis menurun) 

2) Hasil Laboratorium 

a) Trombositopenia 

b) Bukti ada kebocoran 

plasma; peningkatan 

hematokrit ≥ 20% 

e. DBD IV 

1) Gejala 

Syok brat disertai dengan 

tekanan darah dan nadi 

yang tidak terukur 

2) Hasil Laboratorium 

a) Trombositopenia 

b) Bukti ada kebocoran 

plasma; peningkatan 
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hematokrit ≥ 20% 

DBD III dan IV disebut juga 

dengan sindroma syok dengue 

atau SSD (Sudoyo et al., 2014) 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Lingkup keilmuan pada penelitian ini yaitu mengenai kesehatan ibu 

dan anak terkhususnya menganalisis hubungan profil darah rutin (trombosit, 

leukosit, hematokrit, dan hemoglobin) terhadap pasien DBD anak di RSUD 

Haji Makassar dengan melihat data rekam medik. 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No Nama Peneliti Judul Metode 
Jumlah 

Sampel 
Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

1 

Rosdiana, 

William S. 

Tjeng, dan 

Sulistiawati 

Sudarso (2017) 

Hubungan antara Hasil 

Pemeriksaan Leukosit, 

Trombosit, dan 

Hematokrit dengan 

Derajat Klinis DBD pada 

Pasien Anak di RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda. (Idris, Tjeng 

dan Sudarso, 2017) 

a. Desain 

penelitian 

cross-sectional 

study 

b. Data sekunder 

(rekam medik) 

c. Uji korelasi 

Spearman 

95 sampel 

a. Tidak terdapat 

hubungan antara 

jumlah leukosit 

dengan derajat klinis 

pasien DBD anak. 

b. Terdapat hubungan 

antara jumlah 

trombosit dan kadar 

hematokrit dengan 

derajat klinik pasien 

DBD anak. 

a. Kriteria penelitian yang 

ditentukan yaitu pasien 

DBD anak usia < 13 

tahun, sedangkan pada 

penelitian ini yaitu 

pasien DBD anak usia 0 

bulan - 18 tahun. 

2 

Dessy Triana, 

Annelin 

Kurniati, dan 

Gayatri Ghea 

Relationship between 

Trombosit, Hematocrit, 

and Leukocyte with 

Dengue Severity in 

a. Desain 

penelitian 

cross-sectional 

study 

35 sampel 

a. Tidak terdapat 

hubungan antara 

jumlah leukosit dan 

jumlah trombosit 

a. Sampel yang digunakan 

merupakan pasien DBD 

dewasa, sedangkan 

sampel pada penelitian 
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Wirastari 

(2020) 

Bengkulu City, Indonesia. 

(Triana, Kurniati dan 

Wirastari, 2020) 

b. Teknik 

consecutive 

sampling 

c. Lokasi 

penelitian di 5 

Rumah Sakit 

yang berbeda 

d. Data sekunder 

(rekam medik) 

dengan derajat klinis 

pasien DBD. 

b. Terdapat hubungan 

antara kadar 

hematokrit dengan 

derajat klinis pasien 

DBD. 

ini yaitu pasien DBD 

anak usia 0 bulan - 18 

tahun. 

b. Tempat penelitian 

berlokasi di 5 tempat 

yang berbeda yaitu RS 

Harapan dan Do’a, RSU 

Ummi, RS Gading 

Medika, RSUD Dr. M. 

Yunus, dan RS 

Bhayangkara Kota 

Bengkulu. Namun, pada 

penelitian ini hanya 

berlokasi pada 1 tempat 

yaitu RSUD Haji 

Makassar. 

c. Teknik yang digunakan 

yaitu consecutive 

sampling, sedangkan 
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teknik pada penelitian ini 

yaitu purposive 

sampling. 

3 

Meilisa 

Kusdianto, 

Elpira Asmin, 

Vina Z 

Latuconsina 

(2020) 

Hubungan Jumlah 

Hematokrit dan Trombosit 

dengan Derajat Klinis 

Pasien Infeksi Dengue di 

RSUD Dr. M. Haulussy 

Ambon Periode 2019. 

(Kusdianto, Asmin and 

Latuconsina, 2020) 

a. Penelitian 

analitik dengan 

data sekunder 

b. Teknik total 

sampling 

c. Uji korelasi 

Spearman 

92 sampel 

a. Terdapat hubungan 

antara kadar 

hematokrit dan jumlah 

trombosit dengan 

derajat klinis pasien 

DBD wanita. 

b. Tidak terdapat 

hubungan antara kadar 

hematokrit dan jumlah 

trombosit pasien DBD 

laki-laki. 

a. Sampel yang digunakan 

merupakan pasien DBD 

dewasa, sedangkan 

sampel pada penelitian 

ini yaitu pasien DBD 

anak usia 0 bulan - 18 

tahun. 

b. Teknik yang digunakan 

yaitu total sampling, 

sedangkan teknik pada 

penelitian ini yaitu 

purposive sampling. 

c. Sampel dibedakan 

berdasarkan jenis 

kelamin kemudian 

diukur kadar hematokrit 
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dan trombosit, 

sedangkan sampel pada 

penelitian ini tidak 

dibedakan berdasarkan 

jenis kelamin. 

4 

Devita Febriani 

Putri dan Tusy 

Triwahyuni 

(2019) 

Hubungan Jumlah 

Leukosit dengan Kejadian 

Sindrom Syok Dengue 

(SSD) Pada Anak Di 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Abdul 

Moeloek Bandar 

Lampung. (Putri and 

Triwahyun, 2019)  

a. Analitik 

retrospektif 

b. Desain 

penelitian 

cross-sectional 

c. Uji statistic 

chi-square 

35 sampel 

Terdapat hubungan antara 

jumlah leukosit dengan 

resiko terjadinya SSD. 

a. Hanya membahas 

leukosit saja, sedangkan 

pada penelitian ini 

membahas mengenai 

trombosit, leukosit, dan 

hematokrit. 

b. Variabel dependen yang 

terpilih yaitu kejadian 

syok sindrom dengue 

(SSD), sedangkan pada 

penelitian ini yaitu 

derajat klinis pada pasien 

DBD anak. 

5 Bella Pratiwi Hasil Pemeriksaan Darah a. Desain 24 sampel a. Terdapat hubungan a. Variabel dependen yang 



 

19 
 

Anzani (2019) Rutin Terhadap 

Manifestasi Perdarahan 

Pada Anak dengan 

Diagnosis Infeksi Dengue 

Di RS Dr. A. Dadi 

Tjokrodipo. (Anzani, 

2019) 

penelitian 

cross-sectional 

study 

b. Teknik total 

sampling 

antara trombosit 

dengan manifestasi 

perdarahan pada anak 

dengan diagnosis 

infeksi dengue. 

b. Tidak terdapat 

hubungan antara 

jumlah leukosit, 

hemoglobin, dan 

kadar hematokrit 

dengan manifestasi 

perdarahan pada anak 

dengan infeksi 

dengue. 

terpilih yaitu manifestasi 

perdarahan sedangkan 

pada penelitian ini yaitu 

derajat klinis pada pasien 

DBD anak. 



 

20 
 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan profil 

darah rutin (trombosit, leukosit, hematokrit, dan hemoglobin) dengan derajat 

klinis serta hubungan kadar hematokrit dengan kadar trombosit pada pasien 

DBD anak di RSUD Haji Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan kadar trombosit dengan derajat klinis pasien 

DBD anak di RSUD Haji Makassar. 

b. Untuk mengetahui hubungan kadar leukosit dengan derajat klinis pasien 

DBD anak di RSUD Haji Makassar 

c. Untuk mengetahui hubungan kadar hematokrit dengan derajat klinis 

pasien DBD anak di RSUD Haji Makassar 

d. Untuk mengetahui hubungan kadar hemoglobin dengan derajat klinis 

pasien DBD anak di RSUD Haji Makassar 

e. Untuk mengetahui hubungan kadar hematokrit dengan kadar trombosit 

pada pasien DBD anak di RSUD Haji Makassar. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

 Mendapatkan informasi mengenai hubungan nilai profil darah rutin 

dengan derajat klinis pasien DBD anak di RSUD Haji Makassar dan 
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menambah pengalaman dalam bidang penelitian sehingga dapat 

mengembangkan ilmu yang telah didapatkan. 

2. Manfaat Bagi Institusi 

 Sebagai informasi tambahan di bidang penelitian bagi kepustakaan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk penelitian lebih lanjut 

dengan variabel dan sampel yang lebih bervariasi.  

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

 Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan guna untuk 

memperluas wawasan dan pengetahuan terutama mengenai demam berdarah 

dengue.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Demam Berdarah Dengue (DBD) 

1. Definisi 

 Demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Penyakit ini bermanifestasi klinis 

berupa demam, nyeri otot, dan/atau nyeri sendi yang disertai dengan 

leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan diatesis hemoragik. 

Pasien DBD dapat terjadi perembesan plasma yang ditandai dengan 

hemokonsentrasi atau penumpukan cairan di rongga tubuh. Sindrom renjatan 

dengue (dengue shock syndrome) merupakan DBD yang ditandai dengan 

adanya syok/renjatan (Sudoyo et al., 2014). 

2. Etiologi 

 Virus dengue merupakan bagian dari family flaviviridae. Virus ini 

terdiri dari 4 serotipe yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Infeksi virus 

dengue ditransmisikan ke tubuh manusia oleh Aedes aegypti melalui gigitan 

nyamuk. Virus dengue bersirkulasi di dalam peredaran darah yang telah 

terinfeksi pada waktu tertentu sehingga dapat memicu terjadinya respon 

inflamasi. Virus ini berkembang di dalam tubuh nyamuk selama 8-10 hari 

(WHO, 1997). 
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Gambar 1 Struktur virus dengue (Benediktus Yohan, 2019) 

 Penularan infeksi virus dengue melalui vektor nyamuk genus Aedes. 

Vektor nyamuk utama adalah Aedes aegypti. Nyamuk ini hidup di iklim 

hangat sehingga daerah tropis menjadi lokasi yang ideal untuk berkembang 

biak. Ada beberapa hal yang mempengaruhi hidup nyamuk Aedes aegypti 

yaitu suhu lingkungan dan curah hujan. Peningkatan suhu lingkungan 

menyebabkan perkembangan dan peredaran virus dengue di dalam tubuh 

nyamuk Aedes aegypti berlangsung lebih cepat. Peningkatan curah hujan 

meningkatkan kesempatan nyamuk Aedes aegypti untuk berbiak yaitu berupa 

bertambahnya tempat bertelur nyamuk tersebut (Benediktus Yohan, 2019). 

 Manusia merupakan host utama dari infeksi virus dengue. Beberapa 

hal yang mempengaruhi faktor host yaitu terdapat penderita DBD di 

lingkungan atau keluarga, mobilisasi, dan paparan terhadap nyamuk (Sudoyo 

et al., 2014). 



 

24 
 

3. Patomekanisme 

 Virus dengue masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes 

aegypti yang telah terinfeksi. Dalam waktu 24 jam, virus dengue yang 

berhasil masuk ke dalam tubuh manusia terutama di kulit manusia akan 

terisiolasi di area gigitan nyamuk tersebut. Sel utama yang terinfeksi tidak 

diketahui, namun pada manusia umumnya berupa sel Langerhans, sel 

dendritik, sel mast, dan fibroblast yang ada di kulit (Qureshi, 2021). 

 

Gambar 2 Patomekanisme infeksi dengue (Qureshi, 2021) 

 Infeksi virus dengue menyebabkan terjadinya aktivasi makrofag untuk 

melakukan fagositosis kompleks virus-antibodi non netralisasi sehingga virus 

tersebut bereplikasi di dalam makrofag. Infeksi makrofag oleh virus dengue 

mengakibatkan aktivasi sel T-helper dan T-sitotoksik sehingga limfokin dan 

interferon gamma (IFN-𝛾) diproduksi. IFN-𝛾 memiliki peran untuk 

mengaktivasi monosit sehingga disekresi berbagai mediator inflamasi seperti 
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TNF-𝛼, IL-1, trombosit activating factor (PAF), IL-6, dan histamin sehingga 

terjadi disfungsi sel endotel dan kebocoran plasma. Peningkatan C3a dan C5a 

yang terjadi melalui aktivasi oleh kompleks virus-antibodi juga dapat 

menyebabkan kebocoran plasma (Sudoyo et al., 2014). 

 

Gambar 3 Respon inflamasi akut (Abbas, Lichtman and Pillai Shiv, 2016) 

 Tumor necrosis factor-𝛼 (TNF- 𝛼) dan IL-1 memiliki efek sistemik, 

termasuk menimbulkan demam dengan bekerja pada hipotalamus. Sitokin-

sitokin tersebut bekerja sama dengan IL-6 untuk merangsang sel hepar untuk 

memproduksi protein respons fase akut seperti protein C-reaktif dan 

fibrinogen, yang memiliki peran penting pada proses penghancuran virus. Hal 

inilah yang dapat menyebabkan munculnya manifestasi klinis berupa 

hepatomegali pada pasien DBD (Abbas, Lichtman and Pillai Shiv, 2016) 
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 Patomekanisme terjadinya DBD hingga saat ini belum diketahui 

secara pasti dan masih diperdebatkan, tetapi sebagian besar ahli menganut 

teori “The secondary heterologous infection hypothesis”. Teori ini 

menyatakan bahwa apabila seseorang mengalami infeksi sekunder (re-infeksi) 

virus dengue dengan serotipe yang sama, maka akan terjadi kekebalan 

terhadap infeksi virus tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama (Sudoyo 

et al., 2014). 

 Ketika terjadi re-infeksi dengan serotipe yang berbeda, maka akan 

terjadi infeksi yang berat. Hal ini diakibatkan oleh terbentuknya antibody 

heterologous pada infeksi primer akan membentuk kompleks dengan infeksi 

virus dengue yang baru sehingga akan sulit dinetralisasikan oleh sel-sel imun 

(Sudoyo et al., 2014). 

 Infeksi virus dengue yang meluas dan berat terkadang menimbulkan 

suatu sindrom klinis yang dapat mematikan disebut dengan syok sepsis. Syok 

ditandai oleh tekanan darah rendah (hipotensi), koagulasi vascular tersebar 

(disseminated intravascular coagulation), dan gangguan metabolik (Abbas, 

Lichtman and Pillai Shiv, 2016). 

 Teori lain yaitu teori antibody dependent enhancement (ADE) 

menyebutkan bahwa apabila terdapat antibodi spesifik terhadap jenis virus 

tertentu, maka dapat mencegah penyakit yang diakibatkan oleh virus tersebut. 

Namun sebaliknya, apabila tidak ada antibodi yang dapat menetralisasikan 

virus tersebut, maka dapat menimbulkan penyakit yang berat. Kinetik 
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immunoglobulin spesifik virus dengue di dalam serum penderita Demam 

dengue (DD), demam berdarah dengue (DBD), dan dengue shock syndrome 

(DSS) didominasi oleh IgM, IgG1, dan IgG3 (Qureshi, 2021). 

 Penderita DBD sekitar 48-72%, terbentuk kompleks imun antara IgG 

dan virus dengue yang menempel pada trombosit, sel B, dan sel organ tubuh 

lainnya sehingga mempengaruhi aktivitas komponen sistem imun yang lain. 

Selain dua teori di atas, ada teori lain menyatakan bahwa makrofag yang telah 

terinfeksi virus dengue akan melepas berbagai macam mediator berupa 

interferon, IL-1, IL-6, IL-12, dan TNF yang bertanggungjawab terhadap 

terjadinya syok sepsis, demam, dan peningkatan permeabilitas kapiler 

(Qureshi, 2021). 

4. Klasifikasi 

 World Health Organization (WHO) mengklasifikasikan infeksi virus 

dengue menjadi 3 kategori. Infeksi virus dengue dapat berupa asimtomatik 

atau simtomatik (WHO, 1997). 
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Gambar 4 Manifestasi infeksi virus dengue (WHO, 1997) 

a. Demam Dengue (DD) 

 Demam dengue merupakan penyakit demam akut selama 2-7 hari yang 

ditandai dengan dua atau lebih manifestasi klinis sebagai berikut (Qureshi, 

2021) : 

1) Nyeri kepala 

2) Nyeri retro-orbital 

3) Mialgia/atralgia 

4) Ruam kulit 

5) Leukopenia dan pemeriksaan serologi dengue positif; atau ditemukan 

pasien DD/DBD yang telah dikonfirmasi pada lokasi dan waktu yang 

sama. 
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 Bayi dan anak-anak dapat mengalami undifferentiated febrile disease 

yang biasanya disertai dengan adanya ruam makulopapular. Kasus DD 

dan DBD, sangat penting untuk dibedakan dengan cara melihat kadar, 

kebocoran plasma, hematokrit ataupun memastikan adanya peningkatan 

permeabilitas kapiler (WHO, 1997). 

b. Demam Berdarah Dengue (DBD) 

 Anak berkemungkinan lebih banyak mengalami DBD. Pada anak usia 

<15 tahun, lebih sering mengalami infeksi dengue dan menjadi penyebab 

kematian yang tinggi. Anak yang memiliki status gizi buruk dan obesitas 

sangat memungkinkan lebih mudah tertular dan terinfeksi virus dengue 

apabila dibandingkan dengan anak dengan status gizi normal. Anak 

memiliki risiko terinfeksi virus dengue lebih tinggi dikaitkan dengan 

imunitasnya yang umumnya masih rendah (Qureshi, 2021). 

 Kasus DBD dikategorikan berdasarkan 4 manifestasi klinis berupa 

demam tinggi, perdarahan, dan kadang adanya hepatomegali serta 

kegagalan sirkulasi tubuh (WHO, 1997). Berdasarkan kriteria WHO 1997, 

diagnosis DBD ditegakkan bila semua hal di bawah ini terpenuhi (Sudoyo 

et al., 2014) : 

1) Demam atau riwayat demam akut, antara 2-7 hari 

2) Terdapat minimal satu dari manifestasi perdarahan berikut : 

a) Uji bendung positif 

b) Petekie, ekimosis, atau purpura 
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c) Perdarahan mukosa (epistaksis atau perdarahan gusi) atau 

perdarahan dari tempat lain 

d) Hematemesis atau melena 

3) Trombositopenia (jumlah trombosit <100.000/𝜇L) 

4) Terdapat minimal satu tanda-tanda kebocoran plasma sebagai berikut : 

a) Peningkatan hematokrit >20% dibandingkan standar sesuai dengan 

umur dan jenis kelamin 

b) Penurunan hematokrit >20% setelah mendapat terapi cairan 

dibandingkan dengan kadar hematokrit sebelumnya 

c) Tanda kebocoran plasma seperti : efusi pleura, asites atau 

hipoproteinemia 

 Berdasarkan kriteria di atas, perbedaan utama antara DD dan DBD 

adalah pada pasien DBD ditemukan adanya kebocoran plasma (Qureshi, 

2021). 

c. Sindroma Syok Dengue (SSD) 

 Kriteria pasien SSD yaitu seluruh kriteria untuk DBD disertai adanya 

kegagalan sirkulasi dengan manifestasi nadi yang cepat (takikardi) dan 

lemah, tekanan darah turun (≤ 20 mmHg), hipotensi dibandingkan standar 

sesuai umur, kulit dingin lembab serta gelisah (Qureshi, 2021). 
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5. Diagnosis 

 Diagnosis DBD dapat ditegakkan apabila ditemukan manifestasi 

berikut (Qureshi, 2021) : 

a. Demam tinggi mendadak selama 2-7 hari yang berlangsung secara terus 

menerus 

b. Ada petekie, purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis, 

atau melena 

c. Hasil uji bendung positif 

d. Trombositopenia (trombosit ≤ 100.000/mm3) 

e. Peningkatan hematokrit diatas atau minimal sebesar 20% dari hematokrit 

di fase awal atau adanya efusi pleura, asites atau hipoproteinemia 

 Untuk menentukan penatalaksanaan infeksi dengue yang tepat, perlu 

diketahui klasifikasi derajat penyakit ini. DBD derajat III dan IV disebut juga 

dengan sindroma syok dengue atau SSD. Klasifikasi derajat infeksi dengue 

seperti tertera pada tabel di bawah ini (Sudoyo et al., 2014) : 

Tabel 2.1 Klasifikasi derajat infeksi dengue (WHO, 1997) 

DD/DBD GEJALA LABORATORIUM 

DD 

Demam disertai 2 atau lebih 

tanda; sakit kepala, nyeri retro-

orbital, myalgia, atralgia. 

1) Leukopenia (jumlah leukosit 

≤ 4000 sel/mm3) 

2) Trombositopenia, tidak 

ditemukan bukti kebocoran 
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plasma 

3) Serologi dengue positif 

DBD I 

Gejala di atas ditambah uji 

bendung positif. 

Trombositopenia (<100.000/𝜇l), 

bukti ada kebocoran plasma; 

peningkatan hematokrit ≥ 20% 

DBD II 

Gejala di atas ditambah 

perdarahan spontan. 

Trombositopenia (<100.000/𝜇l), 

bukti ada kebocoran plasma; 

peningkatan hematokrit ≥ 20% 

DBD III 

Gejala di atas ditambah kegagalan 

sirkulasi (nadi lemah, tekanan 

nadi ≤ 20 mmHg, hipotensi, 

gelisah, diuresis menurun). 

Trombositopenia (<100.000/𝜇l), 

bukti ada kebocoran plasma; 

peningkatan hematokrit ≥ 20% 

DBD IV 

Syok berat disertai dengan 

tekanan darah dan nadi yang tidak 

terukur. 

Trombositopenia (<100.000/𝜇l), 

bukti ada kebocoran plasma; 

peningkatan hematokrit ≥ 20% 
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Gambar 5 Manifestasi klinis dan derajat klinis DBD (WHO, 1997) 

 Manifestasi klinis infeksi dengue dapat berupa asitomatik atau 

simtomatik. Perjalanan penyakit demam dengue dan demam berdarah dengue 

erat hubungannya dengan menghitung hari demam. Jika masa inkubasi telah 

selesai, pasien akan mengalami 3 fase penyakit yaitu fase demam, fase kritis, 

fase pemulihan. Menghitungan hari demam pasien yang terinfeksi dengue 

perlu dilakukan karena dapat memudahkan dan mengantisipasi tindakan yang 

diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2020). 

 Fase demam merupakan fase pertama yang terjadi setelah masa 

inkubasi selesai. Gejala khas pada fase ini yaitu adanya demam tinggi yang 

biasanya berlangsung 2-7 hari. Demam tinggi ini disertai dengan facial 
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flushing, eritema kulit, nyeri seluruh tubuh, myalgia, atralgia, nyeri kepala, 

mual, dan muntah (Kemenkes RI, 2020).  

 

Gambar 6 Cara menghitung hasil uji Torniquet (kiri) dan Bintik-bintik 

perdarahan di bawah kulit (kanan) (Kemenkes RI, 2017) 

 Manifestasi perdarahan yang terjadi di fase awal DBD terdiri dari 

manifestasi perdarahan ringan seperti yang terjadi pada DD. Manifestasi yang 

timbul seperti epistaksis, perdarahan gusi, atau perdarahan saluran 

gastrointestinal (Kemenkes RI, 2020). 
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Gambar 7 Perjalanan penyakit dengue (Kemenkes RI, 2020) 

 Fase kritis ditandai dengan adanya penurunan suhu tubuh hingga 37,5-

38°C dan terjadi pada hari 3-7 perjalanan penyakit. Fase ini disebut dengan 

fase kritis karena pada fase ini mulai terjadi kebocoran plasma. Jika penderita 

menunjukkan adanya tanda-tanda syok ringan, maka penderita tersebut 

dikategorikan sebagai SSD (Kemenkes RI, 2020). 

 Fase konvalesens atau reabsorbsi merupakan fase ketiga yang ditandai 

dengan berhentinya kebocoran plasma dan dimulainya reabsorpsi cairan. 

Tanda atau indikator bahwa pasien telah melewati fase kritis dan memasuki 

fase reabsorpsi yaitu nafsu makan meningkat, tanda vital mulai stabil, output 
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urin meningkat, dan kadar hematokrit yang kembali normal (Kemenkes RI, 

2020).  

6. Penatalaksanaan 

 Prinsip utama penanganan infeksi dengue yaitu terapi suportif. Tidak 

ada terapi yang spesifik untuk penyakit ini. Pemberian terapi suportif yang 

adekuat dapat membantu menurunkan angka kematian hingga < 1%. 

Pemeliharaan volume cairan sirkulasi merupakan tindakan yang sangat 

penting ketika menangani kasus DBD (Sudoyo et al., 2014). 

 Pasien anak yang mengalami SSD perlu dirawat di Pediatric Intensive 

Care Unit (PICU) untuk memantau dan mengantisipasi perubahan sirkulasi 

dan metabolic dan memberikan tindakan suportif intensif. Penanganan 

kegawatan DBD pada pasien anak dapat dilakukan menggunakan urutan 

tatalaksana sebagai berikut : 

a. Penimbangan Berat Badan 

 Berat badan pasien perlu ditimbang sebagai dasar perhitungan 

pemberian terapi dan sebagai acuan untuk menilai perjalanan penyakit. 

Perkiraan berat badan dapat dihitung berdasarkan rumus : 

BB (kg) = 2 × umur (tahun) + 4 

b. Pemberian Tunjangan Hidup Dasar 

 Penanganan pertama yang perlu diberikan pada pasien DBD adalah 

oksigen. Hal ini dilakukan untuk mencegah hipoksemia pada pasien 
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tersebut. Saturasi oksigen harus dipertahankan antara 95-100% dan kadar 

hemoglobin cukup. 

c. Pemasangan Akses Vena dan Resusitasi Cairan 

 Akses vena diperlukan untuk mengambil sampel darah. Selain itu, hal 

ini juga perlu dilakukan untuk melakukan resusitasi cairan. Bolus 

kristaloid isotonik 10-30 ml/kgBB diberikan dalam 6-10 menit (WHO 

kurang dari 20 menit) melalui akses intravaskular dengan bantuan syringe 

pump dan three-way stopcock. 

 Setiap selesai melakukan tindakan pemberian bolus, perlu dilakukan 

penilaian terhadap kondisi anak. Apabila terdapat tanda syok, pasien anak 

dapat diberikan bolus kristaloid kedua sebanyak 10-30 ml/kgBB 6-10 

menit. Pasien anak yang mengalami syok hipovolemik sering memerlukan 

cairan resusitasi 60-80 ml/kgBB dalam satu jam pertama dan 200 

ml/kgBB dalam beberapa jam kemudian. 

d. Pemberian Obat 

 Kegawatan DBD cukup diatasi dengan tunjangan ventilasi, pemberian 

oksigen dan resusitasi cairan. Pada pasien anak SSD berat, obat yang 

mungkin diperlukan dapat berupa bolus epinefrin, sodium bikarbonat, 

atropine, glukosa, dan kalsium klorida. 

 Infus obat resusitasi yang perlu disiapkan yaitu dekstrosa 5% atau 

ringer laktat menurut rule of six yaitu 6 mg obat × BB (kg) dilarutkan 
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dalam 100 mL, diberikan dengan kecepatan 1 mL/jam (Thomas and 

Rothman, 2022). 

7. Pencegahan 

 Pencegahan tejadinya infeksi dengue dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pemberantasan vector virus dengue yaitu nyamuk Aedes aegypti 

(Kemenkes RI, 2017). 

a. Penyemprotan insektisida (pengasapan/pengabutan) 

 Pelaksana kegiatan ini yaitu petugas dinas kesehatan kabupaten/kota, 

puskesmas, dan tenaga lain yang telah dilatih. Lokasi kegiatan ini meliputi 

seluruh wilayah terjangkit. Sasaran kegiatan ini merupakan rumah dan 

tempat-tempat umum dengan cara fogging dilaksanakan 2 siklus dengan 

interval 1 minggu. 

b. Pemberantasan sarang jentik/nyamuk (PSN 3M Plus) 

 Pelaksana kegiatan ini yaitu masyarakat di lingkungan masing-masing. 

Lokasi dilaksanakan program ini meliputi seluruh wilayah terjangkit dan 

wilayah sekitarnya yang merupakan satu kesatuan epidemiologis. Cara 

melakukan program ini yaitu kegiatan PSN 3M Plus. 

 Kegiatan PSN 3M Plus meliputi menguras dan menyikat TPA (tempat 

penampungan air), menutup TPA, dan memanfaatkan/mendaur ulang 

barang bekas yang berpotensi menjadi TPA atau membuangnya ke tempat 

pembuangan sampah tertutup. Bagian Plus meliputi menaburkan bubuk 
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larvasida, memeliharan ikan pemakan jentik, menanam pohon pengusir 

nyamuk, dan menggunakan kelambu (Kemenkes RI, 2017). 

B. Hematologi Rutin 

1. Trombosit 

 Trombosit atau trombosit merupakan vesikel yang terlepas yang 

mengandung sebagian sitoplasma atau fragmen kecil sel yang dilepaskan dari 

megakariosit. Satu megakariosit memproduksi trombosit sekitar 1000 

trombosit. Hormon trombopoietin berperan penting dalam proses 

pembentukan trombosit. Hormon ini bekerja dengan meningkatkan jumlah 

megakariosit di sumsum tulang dan merangsang tiap-tiap megakariosit 

tersebut untuk menghasilkan trombosit dengan jumlah yang banyak sesuai 

dengan kebutuhan tubuh (Sherwood, 2016). 

 Trombosit tidak memiliki nukleus, namun memiliki organel sel dan 

enzim sitosol yang memiliki fungsi untuk menghasilkan energi untuk 

trombosit. Selain itu, trombosit mengandung banyak aktin dan myosin 

sehingga hal inilah yang menyebabkan trombosit memiliki kemampuan 

berkontraksi dan sekretorik (Sherwood, 2016). 

 Trombosit memiliki lapisan glikoprotein pada permukaan 

membrannya sehingga menyebabkan trombosit dapat menghindari perlekatan 

pada endotel normal dan melekat pada endotel pembuluh darah yang rusak, 

atau pada jaringan kolagen yang terbuka di bagian pembuluh darah (Guyton 

and Hall, 2012). 
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Gambar 8 Megakariosit yang sedang membentuk trombosit (Sherwood, 

2016) 

 Mekanisme kerja trombosit yaitu ketika trombosit bersinggungan 

dengan endotel pembuluh darah yang rusak, maka sifat-sifat trombosit segera 

berubah secara drastis yaitu membengkak, bentuknya menjadi irregular 

dengan tonjolan-tonjolan pada permukaan trombosit. Protein kontraktil pada 

trombosit akan berkontraksi kuat sehingga menyebabkan pelepasan granula 

yang mengandung berbagai faktor aktif. Trombosit akan menjadi lengket 

sehingga akan terjadi perlekatan antara trombosit dan endotel pembuluh darah 

yang rusak yang kemudian akan mensekresikan sejumlah ADP serta enzim-

enzim membentuk tromboksan A2. ADP dan tromboksan akan mengaktifkan 
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trombosit yang berdekatan sehingga terbentuk sumbatan. Sumbatan tersebut 

bersifat longgar dan akan berhasil menyumbat apabila luka yang ada 

berukuran kecil (Guyton and Hall, 2012).  

 Trombositopenia yang umumnya dialami oleh pasien DBD terjadi 

akibat terbentuknya kompleks virus-antibodi yang menstimulasi agregasi 

trombosit. Agregasi trombosit tersebut melewati reticulo endothelial system 

(RES) sehingga akan dihancurkan oleh RES. Hal inilah yang menyebabkan 

jumlah trombosit di dalam tubuh akan berkurang (Silitonga et al., 2020). 

 Salah satu target dari virus ini yaitu sumsum tulang. Virus ini akan 

mengakibatkan destruksi pada sel-sel progenitor dan akan mengganggu proses 

pembentukan sel darah, termasuk pembentukan trombosit (Silitonga et al., 

2020). 

 Trombositopenia dapat diakibatkan karena adanya peningkatan 

konsumsi trombosit. Selain itu, trombostiopenia juga dapat disebabkan oleh 

adanya penggunaan obat-obatan tertentu atau induksi obat. Trombosit 

berperan sangat penting saat terjadi luka atau kerusakan pada pembuluh darah. 

Mekanisme yang terjadi adalah berupa penyumbatan oleh trombosit (Guyton 

and Hall, 2012). 

2. Leukosit 

 Leukosit atau sel darah putih adalah salah satu jenis sel darah yang 

dikelompokkan menjadi 2 golongan besar yaitu granulosit dan agranulosit. 

Granulosit yaitu leukosit yang memiliki granula spesifik di dalam 
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sitoplasmanya, sedangkan agranulosit tidak memiliki granula spesifik. 

Granulosit terdiri dari 3 tipe sel yaitu neutrofil, eosinophil, dan basofil. 

Agranulosit terdiri dari 2 tipe sel yaitu limfosit dan monosit (Gartner and 

Hiatt, 2013). 

 

 

Gambar 9 (A) Limfosit, (B) Monosit, (C) Neutrofil, (D) Eosinofil, (E) 

Basofil (Gartner and Hiatt, 2013) 
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 Nilai normal leukosit pada anak-anak dikategorikan berdasarkan 

kelompok umur. Hasil pemeriksaan kadar leukosit yang berada di bawah nilai 

normal dinamakan dengan leukopenia, sedangkan apabila hasil kadar leukosit 

yang didapatkan berada di atas nilai normal disebut dengan leukositosis 

(Tigner, Ibrahim and Murray, 2022). 

 Leukopenia dapat terjadi pada kondisi infeksi virus atau kondisi lain, 

misalnya berupa SLE (Systemic lupus erythematosus). Kondisi leukositosis 

umumnya adalah salah satu tanda terjadinya inflamasi yang merupakan respon 

terhadap infeksi, termasuk infeksi parasit atau kanker berupa leukimia. Tipe 

leukosit yang banyak ditemukan pada kondisi leukositosis yaitu sel neutrofil 

(Tigner, Ibrahim and Murray, 2022). 

 Leukosit merupakan bagian dari sistem imun dan memiliki peran 

dalam imunitas humoral serta seluler. Sel ini bersirkulasi di dalam darah dan 

berperan penting pada saat terjadi inflamasi, respon terhadap trauma, serta 

patogen. Leukosit tidak melakukan tugas atau perannya di dalam pembuluh 

darah seperti eritrosit. Sel ini hanya menggunakan aliran darah sebagai 

transportasi menuju lokasi-lokasi tujuannya. Apabila sel ini telah sampai di 

lokasi tujuan atau targetnya, maka sel ini akan keluar dari aliran darah dengan 

cara migrasi melewati sel-sel endothelial pembuluh darah, proses ini 

dinamakan dengan diapedesis (Gartner and Hiatt, 2013). 

 Tipe sel leukosit memiliki perannya masing-masing misalnya neutrofil 

berperan menelan bakteri dan debris, eosinofil sebagai penyerang cacing 
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parasitik dan berperan penting dalam reaksi alergik, dan basophil dengan 

mengeluarkan histamine dan heparin. Selain itu, monosit berperan dalam 

proses transit menjadi makrofag jaringan dan limfosit T sebagai respon imun 

diperantarai sel serta limfosit B menghasilkan antibodi (Sherwood, 2016). 

 Leukopenia meningkatkan risiko terjadinya suatu infeksi termasuk 

infeksi dengue. Umumnya, pasien DBD mengalami leukopenia. Pasien DBD 

mulai mengalami kondisi leukopenia pada fase demam. Jumlah leukosit pada 

pasien DBD mengalami penurunan dan mencapai titik terendahnya pada saat 

pasien tersebut mengalami fase selanjutnya yaitu fase kritis. Satu hari setelah 

jumlah leukosit mencapai titik terendah, demam yang dialami oleh pasien 

DBD akan mengalami penurunan kemudian akan memasuki fase kritis. Hal 

ini menunjukkan bahwa pentingnya dilakukan pemeriksaan kadar leukosit 

pada pasien DBD anak (Silitonga et al., 2020). 

3. Hematokrit 

  Hematokrit (Hct) merupakan bagian dari darah yang berupa eritrosit 

atau sel darah merah. Hematokrit ditentukan dengan memutar darah di dalam 

tabung kalibrasi dan kemudian kalibrasi ini dapat langsung menyatakan 

besarnya presentase sel. Hematokrit dapat digunakan untuk mengukur 

konsentrasi eritrosit, bukan dari massa eritrosit (Guyton and Hall, 2012). 
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Gambar 10 Hematokrit pada berbagai keadaan (Sherwood, 2016) 

 Kadar hematokrit yang berada dibawah nilai normal disebut dengan 

hemodilusi, sedangkan apabila kadar hematokrit meningkat dari nilai normal 

disebut hemokonsentrasi (Schawartz, 2013). 

 Menurut Rosdiana et al. hasil pemeriksaan laboratorium rutin pada 

pasien DBD anak umumnya menunjukkan hasil berupa peningkatan kadar 

hematokrit normal dan meningkat. Hasil pemeriksaan ini sangat bermanfaat 

untuk memperkirakan perjalanan penyakit DBD anak. (Idris, Tjeng and 

Sudarso, 2017). Menurut Putri et al, peningkatan kadar hematokrit atau 

kondisi hemokonsentrasi dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya 

kebocoran plasma (Putri and Triwahyun, 2019). 

4. Hemoglobin 

 Hemoglobin (Hb) merupakan pigmen pembawa oksigen pada eritrosit. 

Hemoglobin dibentuk oleh eritrosit yang masih dalam proses perkembangan 
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di dalam sum-sum tulang. Satu hemoprotein terdiri dari empat rantai 

polipeptida globin yang berbeda dan mengandung sekitar 141-146 asam 

amino (Dorland, 2012). 

 

Gambar 11 Molekul hemoglobin (Sherwood, 2016)  

 Menurut Anzani, kadar hemoglobin dapat menurun pada kondisi 

terjadi perdarahan berat, misalnya seperti perdarahan saluran cerna (Anzani, 

2019). Pemeriksaan kadar hemoglobin merupakan salah satu metode yang 

dapat dilakukan untuk mengawasi onset dan perkembangan kebocoran plasma 

pada pasien DBD. Salah satu tanda bahwa telah terjadi kebocoran plasma 

yaitu kadar hemoglobin yang berada di atas kadar normal. Pemeriksaan kadar 

hemoglobin ditetapkan untuk mendeskripsikan kondisi pasien dengan derajat 

klinis berupa demam berdarah dan demam berdarah dengue. Hal ini 

disebabkan oleh kadar hemoglobin lebih akurat dibandingkan dengan kadar 
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hematokrit dalam mendeskripsikan kondisi pasien, terutama mengenai 

kebocoran plasma (Silitonga et al., 2020). 
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C. Kerangka Teori 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 
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D. Kerangka Konsep 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

Keterangan : 

  : Variabel dependen yang diteliti 

  : Variabel independen yang diteliti 

  : Variabel yang tidak diteliti 

  : Hubungan yang diteliti 

  : Hubungan yang tidak diteliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain 

penelitian analitik. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui hubungan profil 

darah rutin dengan derajat klinis pasien DBD anak. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di RSUD Haji Makassar, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yaitu pada bulan 13 Februari - 16 

Maret 2023. 

C. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 

dengan desain cross sectional study yaitu mengambil data dari suatu rekam medis 

berupa hasil pemeriksaan laboratorium profil darah rutin (trombosit, leukosit, 

hematokrit, dan hemoglobin) dan data diagnosis pasien DBD anak di RSUD Haji 

Makassar dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan kriteria ekslusi. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi dapat diartikan sebagai cakupan semua unsur atau elemen 

yang menjadi objek pada penelitian. Berdasarkan hal tersebut, objek pada 
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penelitian ini adalah pasien anak DBD dengan usia 0 bulan - 18 tahun yang 

berada pada lokasi penelitian yaitu RSUD Haji Makassar. 

2. Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik, berasal dari 

populasi, yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Sampel pada 

penelitian ini adalah pasien anak DBD di RSUD Haji Makassar yang 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Jumlah atau besar sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Rumus 

Slovin. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑑2
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Tingkat kesalahan dalam penelitian atau signifikasi 

𝑛 =
50

1 +  50 (0,05)2
 

𝑛 =
50

1,125
 

𝑛 = 44,4 

 Berdasarkan perhitungan menggunakan Rumus Slovin, maka jumlah 

sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 44 pasien anak 

DBD. 
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E. Instrumen Penelitian 

 Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Data 

ini merupakan data rekam medis berupa hasil pemeriksaan laboratorium profil 

darah rutin pada pasien DBD anak di RSUD Haji Makassar yang memenuhi 

kriteria inklusi dan ekslusi.  

F. Teknik Pengambilan Sampel 

 Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yaitu dengan memilih sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi 

dan ekslusi dari populasi. 

1. Kriteria Inklusi 

a. Pasien anak dengan diagnosis DBD 

b. Pasien anak DBD yang melakukan pemeriksaan darah lengkap (trombosit, 

leukosit, hematokrit, dan hemoglobin) 

c. Anak usia 0 bulan - 18 tahun 

2. Kriteria Ekslusi 

a. Pasien DBD yang telah terdiagnosis memiliki penyakit lain yang dapat 

memberikan gambaran trombositopenia 

b. Pasien anak DBD yang mendapatkan transfusi trombosit 

c. Pasien yang memiliki riwayat penyakit kelainan darah 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data terdiri atas beberapa tahapan, yaitu : 
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a. Editing 

 Editing atau tahap penyuntingan data merupakan tahap pemeriksaan 

kelengkapan dan kebenaran data yang dicatat dalam daftar pengumpulan 

data. 

b. Coding 

 Coding atau tahap pemberian kode merupakan tahap dimana terjadi 

pengubahan data berbentuk huruf menjadi data yang berbentuk bilangan. 

Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar mempermudah dalam proses 

pengolahan dan analisis data. 

c. Data Entry 

 Data entry merupakan tahap mengisi data ke master table.  

d. Tabulating 

 Tabulating atau tabulasi data merupakan tahap pembuatan penyajian 

data yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Analisis data ini menguji 

pengaruh tiap variabel terhadap pasien DBD anak. Analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan aplikasi Statitiscal 

Program for Social Science (SPSS). 
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a. Analisis Univariat 

 Analisis jenis ini dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi 

frekuensi dan persentase sampel. Tujuan analisis univariat adalah untuk 

melihat gambaran distribusi dan frekuensi variabel dependen serta 

independen. 

b. Analisis Bivariat 

 Analisis jenis ini dilakukan dengan uji Chi Square dengan tujuan 

untuk mengetahui ada-tidaknya hubungan antar variabel. 
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H. Metode Pengumpulan Data 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

 

Bagan 1 Alur penelitian 

I. Etika Penelitian 

 Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etika penelitian kepada Komite 

Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. Prinsip-prinsip etika penelitian dalam 

penelitian ini yaitu : 

  

Menyusun proposal penelitian

Setelah proposal penelitian memperoleh persetujuan dari 
pembimbing dan penguji kemudian dilanjutkan dengan 
membuat perizinan penelitian dari pihak PSPD UINAM 
yang ditujukan kepada direktur RSUD Haji Makassar

Peneliti memperoleh data rekam medik seluruh 
pasien DBD anak dari RSUD Haji Makassar

Peneliti melakukan proses mengambil sampel dengan teknik 
purposive sampling serta disesuaikan dengan kriteria inklusi dan 

tidak memiliki kriteria eksklusi

Peneliti memasukkan informasi dan data kemudian 
melakukan analisis menggunakan SPSS

Penyajian hasil data dalam bentuk tabel dan 
penjelasan dalam bentuk narasi

Peneliti membuat kesimpulan 
hasil penelitian.
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1. Respect for the person 

 Menghormati harkat dan martabat setiap orang yang memiliki 

kebebasan dalam memilih dan mempunyai tanggung jawab terhadap 

keputusannya sendiri. 

2. Justice 

 Objek penelitian berhak mendapatkan perlakuan baik dan manfaat 

yang adil serta peneliti tidak diperbolehkan mengambil kesempatan dan 

keuntungan dari masyarakat. 

3. Beneficence dan non maleficence 

 Berkewajiban dalam hal berperilaku baik dan tidak merugikan orang 

lain. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Penelitian dilakukan di RSUD Haji Makassar dari bulan Februari hingga 

Maret 2023 dan diperoleh total sampel sebanyak 44. Penjelasan terkait hasil 

penelitian mencakup sebagai berikut : 

1. Analisis Univariat 

Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik Sampel 

Variabel 
Frekuensi 

Rata-rata 
n % 

Diagnosis    

DBD I 

DBD II & IV 

Total 

19 

25 

44 

43,2% 

56,8% 

100% 

- 

- 

Trombosit    

Normal 

Trombositopenia 

26 

18 

59,1% 

40,9% 

172,34 

61,61 

Leukosit    

Normal 

Leukopenia 

19 

38 

43,2% 

56,8% 

6,38 

3,23 

Hematokrit    

Normal 

Hemokonsentrasi 

21 

23 

47,7% 

52,3% 

35,80 

71,98 

Hemoglobin    

Normal 

Rendah 

6 

38 

13,6% 

86,4% 

16,35 

12,05 

Sumber : Data Sekunder, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan penelitian yang dilakukan di 

RSUD Haji Makassar diperoleh hasil distribusi sampel profil darah rutin 

terbanyak (1) trombosit normal sebanyak 26 (59,1%), (2) hemokonsentrasi 
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sebanyak 23 (52,3%), (3) leukopenia sebanyak 25 (56,8%), dan penurunan 

hemoglobin sebanyak 38 (86,4%). 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.2 Hubungan Kadar Trombosit dengan Derajat Klinis Pasien DBD 

Anak di RSUD Haji Makassar 

 

Trombosit 

Diagnosis Derajat 

Klinis DBD 
Total 

P 

value 
PR 

95% 

CI I 

(%) 

II & IV 

(%) 

Trombositopenia 
6 

(24,0%) 

12 

(63,2%) 

18 

(40,9%) 

 

0,021 

 

2,476 

 

1,214-

5,049 
Normal 

19 

(76,0%) 

7 

(36,8%) 

26 

(59,1%) 

Total 
25 

(100,0%) 

19 

(100,0%) 

44 

(100,0%) 

Sumber : Data Sekunder, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa sebanyak 18 anak 

mengalami trombositopenia dari total sampel yaitu 44 anak. Anak dengan 

trombositopenia yang mengalami DBD derajat I sebanyak 6 (24,0%) dan yang 

mengalami DBD derajat II dan IV sebanyak 12 (63,2%). Hasil uji Chi-Square 

menunjukkan nilai p-value sebesar 0,021 yang berarti terdapat hubungan 

signifikan antara kadar trombosit dengan derajat klinis pasien DBD anak di 

RSUD Haji Makassar, dimana semakin rendah jumlah trombosit maka 

semakin parah derajat DBD. 

Tabel 4.3 Hubungan Kadar Leukosit dengan Derajat Klinis Pasien DBD 

Anak di RSUD Haji Makassar 
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Leukosit 

Diagnosis Derajat 

Klinis DBD 
Total 

P 

value 
PR 

95% 

CI I 

(%) 

II & IV 

(%) 

Leukopenia 

9 

(36,0%) 

16 

(84,2%) 

25 

(56,8%) 

 

0,004 

 

4,053 

 

1,378-

11,927 

Normal 

16 

(64,0%) 

3 

(15,8%) 

19 

(43,2%) 

Total 

25 

(100,0%) 

19 

(100,0%) 

44 

(100,0%) 

Sumber : Data Sekunder, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa sebanyak 25 anak yang 

mengalami leukopenia dari total sampel yaitu 44 anak. Anak dengan 

leukopenia yang mengalami DBD derajat I sebanyak 9 (36,0%) dan yang 

mengalami DBD derajat II dan IV sebanyak 16 (84,2%). Hasil uji Chi-Square 

menunjukkan nilai p-value sebesar 0,004 yang berarti terdapat hubungan 

signifikan antara kadar leukosit dengan derajat klinis pasien DBD anak di 

RSUD Haji Makassar, dimana semakin rendah jumlah leukosit maka semakin 

parah derajat DBD. 
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Tabel 4.4 Hubungan Kadar Hematokrit dengan Derajat Klinis Pasien DBD 

Anak di RSUD Haji Makassar 

 

Hematokrit 

Diagnosis Derajat 

Klinis DBD 
Total 

P 

value 
PR 

95% 

CI I 

(%) 

II & IV 

(%) 

Hemokonsentrasi 

8 

(32,0%) 

15 

(78,9%) 

23 

(52,3%) 

 

0,005 

 

3,424 

 

1,350-

8,685 

Normal 

17 

(68,0%) 

4 

(21,1%) 

21 

(47,7%) 

Total 

25 

(100,0%) 

19 

(100,0%) 

44 

(100,0%) 

Sumber : Data Sekunder, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa sebanyak 23 anak yang 

mengalami hemokonsentrasi dari total sampel yaitu 44 anak. Anak dengan 

hemokonsentrasi yang mengalami DBD derajat I sebanyak 8 (32,0%) dan 

yang mengalami DBD derajat II dan IV sebanyak 15 (78,9%). Hasil uji Chi-

Square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,005 yang berarti terdapat 

hubungan signifikan antara kadar hematokrit dengan derajat klinis pasien 

DBD anak di RSUD Haji Makassar, dimana semakin tinggi hematokrit maka 

semakin parah derajat DBD. 
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Tabel 4.5 Hubungan Kadar Hemoglobin dengan Derajat Klinis Pasien DBD 

Anak di RSUD Haji Makassar 

 

Hemoglobin 

Diagnosis Derajat 

Klinis DBD 
Total 

P 

value 
PR 

95% 

CI I 

(%) 

II & IV 

(%) 

Rendah 

21 

(84,0%) 

17 

(89,5%) 

38 

(86,4%) 

 

0,684 

 

1,342 

 

0,410-

4,392 

Normal 

4 

(16,0%) 

2 

(10,5%) 

6 

(13,6%) 

Total 

25 

(100,0%) 

19 

(100,0%) 

44 

(100,0%) 

Sumber : Data Sekunder, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa sebanyak 38 anak yang 

mengalami penurunan hemoglobin dari total sampel yaitu 44 anak. Anak dengan 

penurunan hemoglobin yang mengalami DBD derajat I sebanyak 21 (84,0%) dan 

yang mengalami DBD derajat II dan IV sebanyak 17 (89,5%). Jumlah anak 

dengan kadar hemoglobin normal sebanyak 19 anak dari total sampel yaitu 44 

anak. Anak dengan kadar hemoglobin normal yang mengalami DBD derajat I 

sebanyak 4 (16,0%) dan yang mengalami DBD derajat II dan IV sebanyak 2 

(10,5%). Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,684 yang 

berarti tidak terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin dengan 

derajat klinis pasien DBD anak di RSUD Haji Makassar. 
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Tabel 4.6 Hubungan Kadar Hematokrit terhadap Trombosit pada Pasien DBD Anak 

di RSUD Haji Makassar 

 

Hematokrit 

Trombosit 

Total 
P 

value 
PR 

95% 

CI 
Trombosit

openia (%) 

Normal 

(%) 

Hemodilusi 

3 

(6,8%) 

19 

(43,2%) 

22 

(50%) 

 

0,001 

 

0,074 

 

0,016-

0,334 

Hemokonsentrasi 

15 

(34,1%) 

7 

(15,9%) 

22 

(50%) 

Total 

18 

(40,9%) 

26 

(59,1%) 

44 

(100,0%) 

Sumber : Data Sekunder, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa sebanyak 18 (40,9%) penderita 

DBD mengalami trombositopenia dan 26 (59,1%) penderita DBD dengan kadar 

trombosit yang normal. Dari hasil penelitian, penderita DBD dengan 

trombositopenia yang mengalami hemodilusi sebanyak 3 (6,8%) dan mengalami 

hemokonsentrasi sebanyak 15 (34,1%). Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai 

p-value sebesar 0,001 yang berarti terdapat hubungan signifikan antara kadar 

hematokrit dengan trombosit pada pasien DBD anak di RSUD Haji Makassar 

dimana semakin besar kadar hematokrit maka jumlah trombosit akan semakin 

menurun. 

B. Pembahasan 

1. Hubungan Kadar Trombosit dengan Derajat Klinis Pasien DBD Anak 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan total sampel sebanyak 44 sampel, 

didapatkan sampel dengan trombositopenia yang terdiagnosis DBD derajat I 
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sebanyak 6 (24,0%), sedangkan yang terdiagnosis DBD derajat II dan IV 

sebanyak 12 (63,2%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan (p-value = 0,021) antara kadar trombosit dengan derajat 

klinis pasien DBD anak. 

 Hasil penelitian serupa ditunjukkan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, antara lain penelitian Rosdiana, dkk. (2017) di RSUD Abdul 

Wahab Sjahrianie Samarinda dengan P-value = 0,000 yang menyatakan 

bahwa terdapat korelasi bermakna antara trombosit dengan derajat klinis 

pasien DBD berupa semakin rendah jumlah trombosit maka semakin berat 

derajat klinisnya. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Handayani, N (2022) di BRSU Tabanan dengan P-value = 

0,023 bahwa terdapat hubungan bermakna antara kadar trombosit dengan 

derajat klinis pasien DBD anak. 

 Penelitian ini sesuai dengan pernyataan Suhendro, dkk. yang 

menyatakan bahwa pasien yang mengalami infeksi dengue akan mengalami 

trombositopenia. Kondisi trombositopenia umumnya terjadi pada hari ke 3-8 

demam. Penurunan jumlah trombosit pada pasien DBD dapat diakibatkan oleh 

DENV secara langsung maupun tidak langsung. Virus dengue dapat 

mempengaruhi sel-sel progenitor di sumsum tulang yaitu dengan cara 

menghambat fungsinya dan mengurangi kapasitas/kemampuan proliferasi sel 

hematopoietik sehingga berujung pada terganggunya pembentukan trombosit. 

Selain itu, trombositopenia juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi DENV 
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yang dapat menginduksi konsumsi trombosit sehingga menyebabkan 

terjadinya konsumsi atau pemakaian trombosit secara berlebihan (Sudoyo et 

al., 2014). 

 Peningkatan konsumsi trombosit selama proses koagulopati terjadi 

akibat interaksi virus dengan endotel yang menyebabkan adanya disfungsi 

endotel. Beberapa penelitian menunjukkan koagulapatif konsumtif yang 

terjadi pada pasien DBD dengan derajat klinis III dan IV (Sudoyo et al., 

2014). 

 Jumlah trombosit yang menurun sampai <100.000 sel/𝜇 darah, maka 

dapat menyebabkan gangguan fungsi trombosit, salah satunya berupa terjadi 

kerusakan vaskular yang disebabkan adanya penurunan integritas vaskular. 

Hal inilah yang dapat mengakibatkan munculnya manifestasi perdarahan yang 

dapat menyebabkan syok serta semakin memperberat derajat keparahan DBD 

(Ayunani and Tuntun, 2017). 

2. Hubungan Kadar Leukosit dengan Derajat Klinis Pasien DBD Anak 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan total sampel sebanyak 44 sampel, 

didapatkan sampel dengan leukopenia yang terdiagnosis DBD derajat I 

sebanyak 9 (36,0%), sedangkan yang terdiagnosis DBD derajat II dan IV 

sebanyak 16 (84,2%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan (p-value = 0,004) antara kadar leukosit dengan derajat 

klinis pasien DBD anak. 
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 Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Putri, D (2019) di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung dengan P-

value = 0,026 yang mengindikasikan terdapat hubungan antara jumlah 

leukosit dengan kejadian DBD pada anak. Penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa pasien anak yang mengalami leukopenia akan berisiko mengalami 

SSD 13,143 kali lebih besar dibandingkan yang tidak mengalami leukopenia 

(Putri and Triwahyun, 2019). 

 Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ralapanawa, U (2018) di Thailand menyatakan bahwa pasien dengan infeksi 

dengue berat memiliki jumlah leukosit yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pasien infeksi dengue ringan, pada anak dengan mayoritas menderita infeksi 

dengue berat didapatkan leukosit tinggi lebih banyak dibandingkan dengan 

dewasa (Ralapanawa et al., 2018). 

 Hasil penelitian sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh Soegijanto 

(2006) yaitu jumlah leukosit pada pasien yang mengalami infeksi dengue 

cenderung normal atau menurun. Gangguan vaskular yang terjadi pada infeksi 

dengue menyebabkan teraktivasinya endotel, neutrofil, limfosit oleh sitokin 

yang dikeluarkan oleh makrofag. Sitokin yang disekresikan adalah 

interleukin-1 (IL-1), IL-6, TNF-𝛼, dan PAF (trombosit activating factor). 

Faktor tersebut dapat menyebabkan efek multipel terhadap endotel berupa 

meningkatkan permeabilitas vaskular (Soegijanto, 2006). 
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 Leukopenia pada pasien DBD disebabkan karena adanya penekanan 

sumsum tulang akibat proses infeksi virus dengue secara langsung ataupun 

melalui mekanisme tidak langsung berupa produksi sitokin pro-inflamasi yang 

menekan sumsum tulang (Sudoyo et al., 2014). 

 Pada pasien dengan syok berat dapat ditemui adanya limfosit yang 

bertransformasi atipik atau disebut juga limfosit plasma biru (LPB). Hal 

tersebut terjadi karena pada pasien SSD (derajat klinis 3 dan 4) monosit yang 

terinfeksi virus lebih banyak mengakibatkan sel limfosit berdiferensiasi 

menjadi limfosit atipik (Kemenkes RI, 2011). 

3. Hubungan Kadar Hematokrit dengan Derajat Klinis Pasien DBD Anak 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan total sampel sebanyak 44 sampel, 

didapatkan sampel dengan hemokonsentrasi yang terdiagnosis DBD derajat I 

sebanyak 8 (32,0%), sedangkan yang terdiagnosis DBD derajat II dan IV 

sebanyak 15 (78,9%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan (p-value = 0,005) antara kadar hematokrit dengan derajat 

klinis pasien DBD anak. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Handayani, N (2022) di BRSU Tabanan dengan P-value = 0,045 yang 

menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara kadar hematokrit dengan 

derajat klinis pasien DBD anak berupa semakin tinggi kadar hematokrit maka 

semakin parah derajat klinis DBD (Made et al., 2022). 
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 Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Ikrima (2017) di 

RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara kadar hematokrit dengan derajat klinis DBD dengan 

nilai P-value = 0,00 (Ikrima, 2017). 

 Hasil penelitian ini sejalan teori yang dikemukakan bahwa masuknya 

virus dengue ke dalam tubuh manusia akan mengakibatkan adanya reaksi 

yang kemudian virus dengue akan bereplikasi dan akan melepaskan zat-zat 

yang merusak sel-sel pembuluh darah. Proses inilah yang menyebabkan 

permeabilitas kapiler menjadi meningkat (Ayunani and Tuntun, 2017). 

 World Health Organization (WHO) tidak menentukan batasan tertentu 

kadar hematokrit untuk tiap derajat DBD. Pada kasus DBD dapat terjadi 

perembesan plasma yang ditandai dengan kondisi hemokonsentrasi atau 

peningkatan hematokrit. Peningkatan kadar hematokrit >20% menjadi salah 

satu indikator pemeriksaan laboratorium terhadap pasien DBD. Hal ini juga 

digunakan sebagai penilaian kebocoran plasma yang terjadi (Sudoyo et al., 

2014). 

  Pada kasus DBD terjadi peningkatan kadar hematokrit 

menggambarkan keadaan hemokonsentrasi yang merupakan indikasi yang 

peka terjadinya kebocoran plasma, pada umumnya penurunan trombosit 

mendahului peningkatan hematokrit. Volume plasma menjadi berkurang 

karena adanya eksudasi plasma yang diakibatkan oleh meningkatnya 

permeabilitas pembuluh darah sehingga volume eritrosit banyak di dalam 
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pembuluh darah. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya syok hipovolemik 

dan kegagalan sirkulasi. Syok hipovolemik yang terjadi dapat memperburuk 

derajat klinis DBD (Ayunani and Tuntun, 2017). 

4. Hubungan Kadar Hemoglobin dengan Derajat Klinis Pasien DBD Anak 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan total sampel sebanyak 44 sampel, 

didapatkan sampel dengan penurunan hemoglobin yang terdiagnosis DBD 

derajat I sebanyak 21 (84,0%), sedangkan yang terdiagnosis DBD derajat II 

dan IV sebanyak 17 (89,5%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan signifikan (p-value = 0,936) antara kadar hemoglobin 

dengan derajat klinis pasien DBD anak. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Handayani, N 

(2022) di BRSU Tabanan dan Iman (2021) di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang dengan P-value = 0,073 yang menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan bermakna antara kadar hemoglobin dengan derajat klinis DBD 

anak.  

 Kadar hemoglobin pasien DBD anak pada penelitian ini memiliki rata-

rata total 12,64 g/dL dengan pasien yang termasuk kategori rendah sebanyak 

21 anak. Hal ini merupakan jumlah tertinggi dari total 44 sampel. Pada 

penelitian ini, jumlah pasien dengan kadar hemoglobin rendah lebih banyak 

terdapat pada pasien DBD derajat I dibandingkan derajat II & IV, yang dapat 

diartikan bahwa perubahan kadar hemoglobin tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap derajat keparahan DBD. Pasien dengan hemoglobin yang 
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rendah terdiagnosis derajat I yang merupakan fase awal atau fase tanpa syok, 

sehingga hal ini sesuai dengan teori bahwa kadar hemoglobin pada hari-hari 

awal infeksi virus dengue cenderung normal lalu kemudian naik mengikuti 

peningkatan hematokrit (Patandianan and Mantik, 2018). 

 Kadar hemoglobin pada hari-hari awal perjalanan penyakit DBD 

biasanya normal atau sedikit menurun, namun kemudian kadarnya akan naik 

mengikuti peningkatan hemokonsentrasi. Kadar hemoglobin yang rendah 

teridentifikasi secara jelas pada kasus-kasus perdarahan masif atau yang 

berlangsung lama dibandingkan dengan kadar hemoglobin pada pasien DBD, 

karena perdarahan yang terjadi pada pasien DBD berupa perdarahan spontan 

seperti misalnya petekie, ekimosis, purpura, epistaksis, perdarahan gusi, 

hematemesis, ataupun melena (Sudoyo et al., 2014). 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tuntun dan Ayunani (2017) di Puskesmas Rawat Inap Way Kandis 

Bandar Lampung yang menunjukan bahwa terdapat hubungan bermakna dan 

korelasi lemah dengan arah positif antara kadar hemoglobin dengan derajat 

klinis DBD. Pada hasil penelitian tersebut didapatkan nilai P-value = 0,006 

dan r = 0,297. Korelasi positif menunjukan bahwa semakin tinggi kadar 

hemoglobin, maka semakin berat derajat keparahan. 

 Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data saat pasien 

DBD masuk Rumah Sakit sehingga dapat menjadi penyebab hasil penelitian 
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tidak sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa perubahan kadar 

hemoglobin mengikuti peningkatan hematokrit. 

5. Hubungan Kadar Hematokrit terhadap Trombosit pada Pasien DBD 

Anak 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan total sampel sebanyak 44 sampel 

psaien DBD anak, pada pasien DBD anak dengan trombositopenia yang 

mengalami hemodilusi sebanyak 3 (6,8%) dan mengalami hemokonsentrasi 

sebanyak 15 (34,1%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan (p-value = 0,001) antara kadar hematokrit dengan kadar 

trombosit dimana semakin meningkat kadar hematokrit maka kadar trombosit 

akan semakin menurun. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Walton, B (2017) dengan P-value = 0,001 yang membuktikan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kadar hematokrit dan trombosit. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya peningkatan hematokrit 

akan meningkatkan frekuensi penggunaan trombosit. Hal inilah yang dapat 

menyebabkan terjadinya konsumsi trombosit yang berlebihan dan berujung 

pada kondisi trombositopenia (Walton and Lehmann, 2017). 

 Trombositopenia pada pasien DBD dapat disebabkan oleh adanya 

infeksi virus dengue yang dapat menginduksi konsumsi trombosit 

mengakibatkan terjadinya konsumsi trombosit berlebihan. Trombositopenia 

juga disebabkan oleh adanya peningkatan agregasi trombosit. Peningkatan 
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agregasi trombosit dapat dipengaruhi oleh adanya peningkatan hematoktrit. 

Pada eritrosit terdapat ADP (adenosine diphosphate) yang merupakan salah 

satu agonis agregasi trombosit. Pelepasan ADP oleh eritrosit mengakibatkan 

terjadinya peningkatan agregasi trombosit yang kemudian akan dihancurkan 

oleh RES. Agregasi trombosit akan menyebabkan pengeluaran trombosit 

faktor III sehingga mengakibatkan terjadinya koagulopati konsumtif. Oleh 

karena itu, dengan adanya peningkatan kadar hematokrit, maka semakin 

banyak ADP yang dilepaskan oleh eritrosit (Hukom et al., 2018). 

 Hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Rasyada, A (2020) di 

RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan P-value = 0,226 yang bermakna tidak 

terdapat hubungan antara kadar hematokrit terhadap trombosit pada pasien 

DBD. Pada penelitian tersebut banyak sampel yang memiliki kadar 

hematokrit normal bahkan rendah dan terdiagnosis DBD. Kadar hematokrit 

tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah eritrosit, tetapi juga dapat dipengaruhi 

oleh beberapa hal berupa ukuran eritrosit (Rasyada, Nasrul and Edward, 

2019). Ukuran eritrosit akan mempengaruhi viskositas darah sehingga akan 

mempengaruhi kadar hematokrit seseorang. Selain itu, pemeriksaan kadar 

trombosit yang dilakukan di laboratorium dapat menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan variasi penurunan jumlah trombosit setiap sampel. 

Pengambilan sampel darah yang terlalu lama dapat mengakibatkan agregasi 

trombosit sehingga hasilnya akan menurun palsu (Tirtadevi, Riyanti and 

Wisudanti, 2021). 



 

72 
 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini menggunakan data profil darah rutin pada hari pasien 

terdiagnosis DBD sehingga kemungkinan yang terjadi adalah waktu tersebut 

bukan hari pertama sakit atau fase awal DBD tetapi fase kritis. 

2. Penelitian ini menggunakan data pasien saat masuk Rumah Sakit sehingga 

menjadi penyebab terdapat variabel yang menunjukkan hasil tidak sejalan 

dengan teori yang ada.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat hubungan antara kadar trombosit dengan derajat klinis pasien DBD 

anak di RSUD Haji Makassar. 

2. Terdapat hubungan antara kadar leukosit dengan derajat klinis pasien DBD 

anak di RSUD Haji Makassar. 

3. Terdapat hubungan antara kadar hematokrit dengan derajat klinis pasien DBD 

anak di RSUD Haji Makassar. 

4. Tidak terdapat hubungan antara kadar hemoglobin dengan derajat klinis 

pasien DBD anak di RSUD Haji Makassar. 

5. Terdapat hubungan antara kadar hematokrit dengan kadar trombosit pada 

pasien DBD anak di RSUD Haji Makassar. 

B. Saran 

 Untuk pengembangan penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas dan mengkaji lebih banyak 

dapat berupa pemeriksaan differential count yang dapat mempengaruhi derajat 

klinis pada pasien DBD anak. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Master Tabel 

NO NAMA JK USIA PLT WBC HCT HGB DIAGNOSIS 

1 MTR L 6/6/26 hari 154.00 4.21 38.00 10.70 DBD II & IV 

2 MIK L 7/5/10 hari 155.00 2.25 30.00 11.20 DBD I 

3 ALS L 7/7/29 hari 172.00 6.81 35.00 11.40 DBD I 

4 MSY L 8/6/8 hari 80.00 4.78 34.60 11.80 DBD I 

5 MIY L 9/8/29 hari 80.00 4.37 66.80 11.90 DBD I 

6 MKH L 10/3/6 hari 150.00 2.39 35.60 12.10 DBD I 

7 AGS L 10/6/21 hari 166.00 4.53 38.30 12.30 DBD I 

8 MRQ L 10/7/13 hari 156.00 5.72 34.50 12.90 DBD I 

9 KRM L 11/8/30 hari 248.00 2.21 37.70 13.20 DBD I 

10 MAD L 12/11/2 hari 76.00 4.86 40.20 14.60 DBD I 

11 WIK L 13/9/15 hari 155.00 2.88 40.50 14.70 DBD I 

12 AGU L 14/10/3 hari 21.00 2.01 65.90 15.40 DBD II & IV 

13 MRZ L 14/5/27 hari 247.00 5.53 44.60 15.70 DBD I 

14 MIR L 14/9/27 hari 163.00 6.96 65.60 16.10 DBD I 

15 FAH L 15/1/11 hari 154.00 2.90 45.60 16.30 DBD I 

16 MRN L 16/1/2 hari 224.00 8.05 69.90 17.20 DBD I 

17 SYH L 16/5/27 hari 68.00 2.21 76.70 17.40 DBD II & IV 

18 RSL L 17/3/4 hari 101.00 3.84 67.00 12.40 DBD I 

19 ANT P 2/4/16 hari 151.00 2.28 32.30 11.40 DBD II & IV 

20 PUA P 4/0/2 hari 153.00 7.37 34.60 11.80 DBD I 

21 NUQ P 5/0/4 hari 30.00 3.80 88.50 11.90 DBD II & IV 

22 AFA P 5/10/8 hari 177.00 3.36 32.70 12.00 DBD I 

23 SAZ P 6/10/0 hari 167.00 1.32 64.10 12.10 DBD II & IV 

24 AZZ P 6/10/13 hari 45.00 3.39 78.20 12.30 DBD II & IV 

25 AZN P 7/11/21 hari 152.00 4.30 68.40 12.30 DBD II & IV 

26 NUP P 7/2/7 hari 74.00 5.25 65.50 12.40 DBD II & IV 

27 ADM P 7/7/12 hari 168.00 1.12 37.80 13.00 DBD I 

28 SND P 8/10/29 hari 83.00 4.10 77.90 13.20 DBD II & IV 

29 QAA P 8/9/12 hari 87.00 4.33 65.00 13.20 DBD I 

30 AIH P 9/1/0 hari 95.00 1.93 78.80 13.40 DBD I 

31 AYS P 11/7/12 hari 169.00 2.99 38.20 13.50 DBD I 

32 FSR P 11/9/19 hari 153.00 2.53 70.40 13.90 DBD II & IV 
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33 ZAK P 12/0/16 hari 151.00 2.68 67.40 14.60 DBD II & IV 

34 MYN P 12/3/4 hari 151.00 1.87 71.40 14.90 DBD I 

35 KAR P 12/8/25 hari 32.00 2.20 65.70 9.30 DBD II & IV 

36 SQA P 13/7/5 hari 69.00 4.47 76.40 9.40 DBD II & IV 

37 NEV P 13/7/8 hari 161.00 2.37 25.00 9.50 DBD II & IV 

38 QSY P 14/11/9 hari 23.00 3.41 77.00 9.70 DBD II & IV 

39 SUN P 15/4/17 hari 164.00 4.32 32.00 11.20 DBD I 

40 NUF P 15/5/23 hari 35.00 3.15 33.60 11.50 DBD II & IV 

41 MLA P 15/6/10 hari 164.00 5.41 32.70 11.70 DBD I 

42 TIZ P 15/7/4 hari 256.00 4.55 34.30 12.10 DBD I 

43 ADR P 17/10/27 hari 33.00 3.75 69.80 8.90 DBD II & IV 

44 GBN P 17/5/10 hari 77.00 4.68 87.30 9.80 DBD II & IV 
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Lampiran 2 Hasil SPSS 

1. Uji Univariat 
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2. Uji Bivariat 

a.  Trombosit 
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b. Leukosit 
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c. Hematokrit 
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d. Hemoglobin 
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e. Hematokrit terhadap trombosit 
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Lampiran 3 Etik Penelitian 
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Lampiran 4 Izin Penelitian 
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Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 6 Dokumentasi 
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