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ABSTRAK 

 

Nama  :  Firjatullah Feniah Sabir 

NIM  : 70600118003 

Judul   : Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan Gangguan               

  Spektrum Autisme (GSA)  Di SLB Negeri 1 Makassar 2022 

Gangguan Spektrum Autisme (GSA) adalah kelainan kondisi perkembangan 

sistem saraf yang dapat terjadi sejak lahir atau masa bayi. Anak yang mengalami 

ASD memiliki kesulitan dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain. 

Kondisi autisme ini mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang 

terlihat sebelum anak mencapai usia 3 tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

gambaran faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional 

yang menggambarkan faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA di SLB Negeri 1 

Makassar.  
Hasil penelitian ini didapatkan mayoritas anak memiliki faktor genetik 

(59,0%). Usia ayah saat ibu mengandung anak tertinggi adalah kategori usia 29 – 30 

tahun dan usia ibu saat mengandung anak tertinggi di usia 32-34 Tahun. Pendidikan 

ibu terbanyak didapatkan pada jenjang pendidikan SMA (60,7%). Hampir semua ibu 

memiliki riwayat merokok pasif (90,2 %). Tidak ada ibu yang memiliki riwayat 

terpapar peptisida, konsumsi alkohol, konsumsi obat antidepresan, dan konsumsi obat 

antiepilepsi. Hampir semua ibu tidak memiliki riwayat preeklamsia (90,2%). 
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Sebagian besar terdapat riwayat prematur (67,0%) dan riwayat BBLR (55,7%). 

Hampir semua anak memiliki riwayat asfiksia (95,1%). Sebagian besar anak memiliki 

riwayat kejang demam (70,5%). 

Kesimpulan yang didapatkan yakni faktor risiko yang banyak dijumpai pada 

anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar yaitu riwayat genetik, usia ayah 29-30 

tahun dan usia ibu 32-34 tahun, riwayat pendidikan SMA, riwayat perokok pasif, 

riwayat prematur, riwayat BBLR, riwayat asfiksia dan riwayat kejang demam. 

 

Kata Kunci: Gangguan Spektrum Autisme, faktor risiko, prevalensi. 
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ABSTRACT  

 
 

Name    : Firjatullah Feniah Sabir 

Reg. Number  : 70600118003 

Title  :Overview Of Risk Factors In Children With Autism Spectrum  

Disorder (ASD) At SLB Negeri 1 Makassar 2022 

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a disorder of nervous system development 

that can occur from birth or infancy. Children with ASD have difficulty building 

social relationships with others. This autism condition affects social interaction, 

communication, and behavior seen before the child reaches the age of 3 years. The 

purpose of this research was to determine the picture of risk factors in children with 

ASD in SLB Negeri 1, Makassar. This research describes risk factors in kids with 

ASD in SLB Negeri 1 Makassar using a descriptive study with a cross-

sectional approach. 

The results of this study obtained the majority of children had genetic factors 

(59.0%). The age of the father when the mother is pregnant with the highest-born 

child is in the age category of 29–30 years, and the age of the mother when carrying 

the child is at the age of 32–34 years. Most maternal education is obtained at the 

high school education level (60.7%). Almost all mothers had a history of passive 

smoking (90.2%). None of the mothers had a history of exposure to pepticide, alcohol 

consumption, consumption of anti-depressant drugs, or consumption of anti-epileptic 
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drugs. Almost all mothers had no history of preeclampsia (90.2%). Most of them had 

a history of prematurity (67.0%) and low birth weight (55.7%). Almost all children 

had a history of asphyxia (95.1%). Most children had a history of febrile 

seizures (70.5%). 

The conclusion obtained is that risk factors that are commonly found in 

children with ASD at SLB Negeri 1 Makassar are genetic history, paternal and 

maternal ages of 29–30 years and 32–34 years, histories of high school education, 

histories of passive smoking, histories of prematurity and low birthweight, histories 

of asphyxia, and histories of febrile seizures. 

 

Keywords : Autism Spectrum Disorder , Risk Factors , Prevalence
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah kelainan perkembangan sistem saraf 

pada seseorang yang dialami sejak lahir ataupun saat masa balita. Karakteristik yang 

menonjol pada anak ASD adalah anak yang bersangkutan akan kesulitan dalam 

membina hubungan sosialnya (Biran & Nurhayati, 2018). Autisme anak akan 

mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terlihat sebelum usia 3 

tahun. Hal ini dapat dilihat dari cara komunikasi anak yang sulit dipahami oleh orang 

lain, perilaku hiperaktif di tandai dengan gerakan aktif yang ditimbulkan oleh anak 

dan gerakan tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas seperti melompat-lompat, 

berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, berlari-lari dan tidak dapat duduk tenang dalam 

waktu lama. Perilaku hiperaktif yang terus menerus menyebabkan anak tidak dapat 

menerima stimulus dengan baik saat belajar, sulitnya anak untuk beradaptasi dengan 

lingkungan karena gerakan yang berlebihan yang berakibat kurangnya pemahaman 

orang lain dan lingkungan sulit menerima keadaan anak dengan GSA. Perilaku defisit 

kebalikan dari perilaku hiperaktif, ditandai anak dengan cenderung duduk diam, suka 

menangis, tidak mau diajak bermain, mendengarkan suara selalu menutup kuping, 

dan tidak peduli dengan aktivitas yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal ini tentunya 
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menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan anak GSA kedepan. 

Anak yang menderita GSA memiliki gangguan perkembangan yang kompleks (Risda, 

2016).  

GSA merupakan masalah besar sehingga menuntut orang tua untuk lebih 

peduli dan ikut mengambil alih peran dalam kemajuan perkembangan anak. Banyak 

orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan dan kebutuhan anak ke sekolah 

dan pembantunya dikarenakan kesibukan bekerja dan lainnya. Keluarga kurang 

mengetahui perkembangan perilaku anak mengarah ke hiperaktif atau defisit. Orang 

tua atau keluarga tidak menyadari kalau dukungan lingkungan fisik, lingkungan 

sekolah, dan sosial keluarga sekitar anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

perilaku (Risda, 2016). 

Meskipun GSA tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mengakibatkan 

dampak negatif kepada penyandang, keluarga, lingkungan sosial, dan negara. Hal 

tersebut terjadi karena anak dengan GSA mengalami gangguan dalam aspek interaksi 

sosial, komunikasi, bahasa, perilaku, emosi, persepsi sensoris serta motorik. Keadaan 

tersebut akan mengakibatkan masalah yang sangat besar bagi sumber daya manusia di 

masa mendatang (Lubis , 2017).  

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa 

diperkirakan 1 dari 160 anak di seluruh dunia termasuk di Asia, Eropa, dan Amerika 

Utara mengidap ASD (WHO, 2018). Berdasarkan laporan Centers for Disease 

Control and Prevention tahun 2018, sekitar 1 dari 44 anak di Amerika Serikat di 

diagnosis dengan GSA (CDC, 2021). United Nations Educational, Scientific, and 
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Cultural Organization (UNESCO) melaporkan kejadian ASD di Asia terutama 

Hongkong dengan prevalensi 1,68 per 1000 untuk anak di bawah usia 15 tahun yang 

terdiagnosis (UNESCO, 2011 ). 

Prevalensi anak dengan GSA mengalami peningkatan secara dramatis selama 

dekade terakhir, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Prevalensi anak 

dengan GSA di negara maju lebih tinggi dikarenakan tingkat kesadaran yang tinggi 

atas kejadian GSA sehingga dilakukan deteksi dini dengan memanfaatkan  

penggunaan skrining standar,  instrumen diagnostik  dan layanan pada anak yang 

menunjukkan gejala GSA. Sedangkan di negara berkembang prevalensi anak dengan 

GSA lebih rendah dikarenakan layanan untuk anak-anak yang mengalami segala 

bentuk kebutuhan khusus masih kurang maju dan anak dengan GSA dianggap 

perilaku yang normal oleh beberapa budaya di negara berkembang (Uwaezeko, 2015). 

Badan Pusat Statistik saat ini di Indonesia terdapat sekitar 270,2 juta 

penduduk dengan perbandingan pertumbuhan anak GSA sekitar 3,2 juta anak (BPS, 

2020).  Pusat Data Statistik Sekolah Luar Biasa mencatat jumlah siswa GSA  di 

Indonesia pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 144.621 siswa (Kemendikbud, 

2021). Angka tersebut naik dibanding tahun ajaran 2019/2020 tercatat sebanyak 

144.102  siswa GSA di Indonesia (Kemendikbud, 2020). Berdasarkan data dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021, terdapat 10 provinsi tertinggi dengan 

angka siswa yang mengalami GSA dan sulawesi selatan menduduki peringkat ke 9 

pada tahun ajaran 2020/2021 yaitu sebanyak 4.559 (Kemendikbud, 2021). Di 

Makassar prevalensi anak dengan GSA terdapat pada kelompok anak umur 18 bulan 
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sampai 6 tahun sebanyak 1,69% anak dengan GSA pada tahun 2018 

(Maddepungen,2019). Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SLB 

Negeri 1 Makassar Tahun 2022 mencatat terdapat 308 anak yang mengalami 

kebutuhan khusus. Sebanyak 61 anak yang mengalami GSA (Data SLB Negeri 1 

Makassar, 2022).  

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah SWT 

kepada setiap orang tua dan juga sebuah ujian yang harus di pertanggungjawaban 

(Nurlina , 2019). Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Anfaal (8):28  Allah SWT 

berfirman : 

 

ْٓ اجَْرٌ  َ عِنْدهَ  انََّ اللّٰه ا انََّمَآْ امَْوَالكُُمْ وَاوَْلََدكُُمْ فِتنْةٌَ ۙوَّ  عَظِيْمٌࣖ وَاعْلمَُوْْٓ

 

Terjemahnya :  

Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan 

sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. 

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir 

negeri Suriah Ketahuilah, bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai sebab 

cobaan  atau fitnah untuk mengetahui apakah kamu menjalankan amanah atau 

menyia-nyiakan dengan menjaga harta serta mendidik anak. Sesungguhnya di sisi 

Allah-lah pahala yang besar. Pemberiannya jauh lebih baik bagi kalian daripada harta 

dan anak, maka jangan kalian sia-siakan hak Allah dan perhatikanlah kemaslahatan 
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harta dan anak-anak kalian.Peranan orang tua dalam membentuk anak untuk 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal sangat menentukan. Orang tua 

harus memberikan kasih sayang pada anak, bagaimanapun kondisinya (Muhtadi, 

2018). 

Di Indonesia, penelitan mengenai kejadian GSA pada anak sudah banyak 

dilakukan. Akan tetapi penelitian yang membahas tentang faktor-faktor risiko dan 

kaitannya dengan kejadian GSA masih belum banyak diteliti. Berdasarkan hal 

tersebut peneliti tertarik untuk meneliti “Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak 

Dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB Negeri 1 Makassar 2022”   

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas , maka dirumuskan masalah 

yaitu bagaimana gambaran faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA? 
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

VARIABEL INDEPENDEN 

No Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

1 Usia Ayah  Lama waktu 

hidup ayah saat 

ibu 

mengandung 

anak dengan 

GSA 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. usia < 25 

tahun 

2. usia 25 – 29 

tahun 

3. usia 30 – 34 

tahun 

4. usia 35 – 39 

tahun 

5. usia > 40 

tahun 

 

Ordinal  

2 Usia Ibu Lama waktu 

hidup ibu saat 

mengandung 

anak dengan 

GSA 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. usia < 25 

tahun 

2. usia 25 – 29 

tahun 

3. usia 30 – 34 

Ordinal   
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tahun 

4. usia 35 – 39 

tahun 

5. usia > 40 

tahun 

 

3 Genetik  Memiliki 

riwayat 

keluarga yang 

mengalami 

GSA 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Ya: Jika 

terdapat 

riwayat GSA 

pada keluarga   

2. Tidak: Jika 

tidak terdapat 

riwayat GSA 

pada keluarga   

 

Nominal  

4 Pendidikan 

Ibu  

Lama waktu 

jenjang ibu 

menempuh 

pendidikan 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

4. Sarjana 

 

 

Nominal  
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5 Riwayat 

Rokok 

Ibu yang 

terpapar asap 

rokok dan 

merokok saat 

mengandung 

anak dengan 

GSA 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Perokok pasif 

2. Perokok aktif 

 

Nominal  

6 Riwayat 

Terpapar 

Pestisida 

Ibu yang 

terpapar 

pestisida saat 

mengandung 

anak dengan 

GSA 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Ya: Jika ibu 

terpapar 

pestisida  

2. Tidak: Jika 

ibu tidak 

terpapar 

pestisida 

 

Nominal  

7 Riwayat 

Konsumsi 

Alkohol 

Ibu yang 

mengonsumsi 

alkohol saat 

mengandung 

anak dengan 

GSA 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Ya: Jika ibu   

mengonsumsi 

alkohol  

2. Tidak: Jika 

ibu tidak 

mengonsumsi 

Nominal 
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alkohol  

 

8 Riwayat 

Konsumsi 

Obat 

Antidepresan 

Konsumsi obat 

antidepresan 

saat 

mengandung 

anak dengan 

GSA 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Ya: Jika ibu   

mengonsumsi 

obat 

antidepresan  

2. Tidak: Jika 

ibu tidak 

mengonsumsi 

obat 

antidepresan  

 

Nominal 

9 Riwayat 

Konsumsi 

Obat 

Antiepilepsi 

Konsumsi obat 

antiepilepsi saat 

mengandung 

anak dengan 

GSA 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Ya: Jika ibu 

mengonsumsi 

obat 

antiepilepsi 

2. Tidak: Jika 

ibu tidak 

mengonsumsi 

obat 

antiepilepsi 

Nominal 
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10 Riwayat 

Infeksi Saat 

Kehamilan 

Ibu yang pada 

saat hamil 

terpapar infeksi 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Ya: Jika ibu 

mengalami 

infeksi  

2. Tidak: Jika 

ibu tidak 

mengalami 

infeksi 

 

Nominal  

11 Riwayat 

Pendarahan 

Antepartum 

Pendarahan 

yang terjadi 

pada usia 

kehamilan lebih 

dari 28 minggu  

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Ya: Jika ibu 

mengalami 

pendarahan 

antepartum 

2. Tidak: Jika 

ibu tidak 

mengalami 

pendarahan 

antepartum 

 

Nominal  
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12 Riwayat 

Preeklamsia  

Ibu yang 

memiliki 

riwayat 

preeklamsia 

saat 

mengandung 

anak dengan 

GSA 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Ya: jika ibu 

memiliki 

riwayat 

preeklamsia 

2. Tidak : jika 

ibu tidak 

memiliki 

riwayat 

preeklamsia 

Nominal 

13 Riwayat 

Prematur 

Ibu yang 

melahirkan 

kurang dari 37 

minggu  

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Ya: Jika ibu 

melahirkan 

kurang dari 37 

minggu  

2. Tidak: Jika 

ibu 

melahirkan 

lebih dari 37 

minggu 

 

Nominal  

14 Riwayat 

Bayi  Berat  

Ibu yang 

melahirkan 

Lembar 

pengumpulan 

Wawancara dan 

menyebarkan 

1. Ya: Jika ibu 

melahirkan 

Nominal  
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Lahir Rendah  anak dengan 

berat badan 

kurang dari 

2500 gram 

kuesioner kuesioner anak dengan 

berat badan 

kurang dari 

2500 gram 

2. Tidak: Jika 

ibu 

melahirkan 

anak dengan 

berat badan 

lebih dari 

2500 gram  

15 Riwayat 

Asfiksia 

Ibu yang 

memiliki anak 

dengan GSA 

mengalami 

asfiksia 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Ya: jika ibu 

memiliki anak 

dengan 

riwayat 

asfiksia 

2. Tidak: jika ibu 

tidak memiliki 

anak dengan 

riwayat 

asfiksia 

Nominal  
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16 Riwayat 

Kejang 

demam 

Ibu yang 

memiliki anak 

dengan GSA 

mengalami 

kejang demam 

Lembar 

pengumpulan 

kuesioner 

Wawancara dan 

menyebarkan 

kuesioner 

1. Ya: jika ibu 

memiliki anak 

dengan 

riwayat 

kejang demam 

2. Tidak: jika 

ibu tidak 

memiliki anak 

dengan 

riwayat 

kejang demam 

Nominal  

VARIABEL DEPENDEN 

1 Anak dengan 

gangguan 

spektrum 

autisme 

Anak yang telah 

di diagnosis  

sebagai 

penderita 

gangguan 

autisme di SLB 

Negeri 1 

Makassar 

Data milik 

SLB Negeri 1 

Makassar 

Melihat data milik 

SLB Negeri 1 

Makassar 

1. Ya:  Apabila 

menderita 

GSA  

2. Tidak: 

Apabila tidak 

menderita 

GSA 

 

Nominal  
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Makassar untuk 

mengetahui Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan GSA.
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D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka  

No Penulis/tahun Judul Metode Jumlah  

Sampel 

Hasil Penelitian 

1 Alman Pratama 

Manalu (2013) 

Faktor-Faktor 

Penyebab Penyakit 

Autisme Anak di Bina 

Autis Mandiri 

Palembang 

a) Metode penelitian : 

Obeservasional 

analitik 

b) Lokasi : di Bina 

Autis Mandiri 

Palembang 

c) Populasi : semua 

ibu anak autis di 

Bina Mandiri 

30 sampel  Hasil analisis univariat penelitian ini didapatkan bahwa 

persentase rentang usia ayah terbanyak adalah 30-34 tahun 

yaitu sebesar 40,0%. Sedangkan pada persentase rentang usia 

terbanyak pada ibu adalah 25-29 tahun yaitu sebesar 46,7% 

(14 orang). Persentase riwayat ibu yang mengonsumsi obat 

yaitu sebesar 0%. Persentase riwayat berat lahir bayi 

dibawah 2500 gram hanya sebesar 3,3%. Persentase riwayat 

infeksi virus saat ibu mengandung anak autis yaitu sebesar 

13,3%. Persentase riwayat perdarahan prenatal saat ibu 
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No Penulis/tahun Judul Metode Jumlah  

Sampel 

Hasil Penelitian 

Palembang  

 

mengandung anak autis yaitu sebesar 13,3%. Persentase 

riwayat lama kehamilan yang terbanyak adalah cukup bulan 

(37-42 minggu) yaitu sebesar 86,7%.             

                                                                                                                   

2 Risda Selvia 

Saragih (2016) 

Pengaruh lingkungan 

fisik, lingkungan 

sekolah, dan 

dukungan sosial 

a) Metode penelitian: 

Survei 

b) Lokasi: Yayasan 

Sekolah Pelatihan 

30 sampel Hasil dari penelitian ini adalah Lingkungan fisik 

memberikan pengaruh yang bermakna terhadap perilaku 

anak autis. Lingkungan sekolah memberikan pengaruh yang 

bermakna terhadap perilaku anak autis. Terdapat pengaruh 
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No Penulis/tahun Judul Metode Jumlah  

Sampel 

Hasil Penelitian 

keluarga terhadap 

perilaku anak autis di 

Kota Pekanbaru 

Terapi Anak 

Mandiri dan 

Yayasan Special 

Kids Pekanbaru 

c) Analisis data: 

Analisis deskriptif 

dan Chi Square 

 

yang bermakna antara dukungan sosial keluarga terhadap 

perilaku anak autis. 
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No Penulis/tahun Judul Metode Jumlah  

Sampel 

Hasil Penelitian 

3 Tahta Alfinna 

(2019) 

Faktor Risiko 

Kejadian Autism 

Spectrum Disorder 

Pada Anak di Kota 

Semarang Tahun 2018 

a) Metode penelitian: 

observasional 

analitik 

b) Desain : Case 

control 

51 sampel Hasil analisis bivariat penelitian ini didapatkan hubungan 

yang signifikan antara kejadian autism spectrum disorder 

dengan beberapa faktor risiko seperti berat badan lahir 

rendah (<2500 gram) , riwayat pendarahan antepartum , 

riwayat preeklamsia , riwayat kelahiran prematur, riwayat 

persalinan tindakan , riwayat stress kehamilan yang tinggi 

dan riwayat konsumsi obat antidepresan. Sedangkan untuk 

riwayat asfiksia dan partus lama (>18 jam) tidak terdapat 

hubungan yang signifikan dengan kejadian autism spectrum 

disorder. 
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No Penulis/tahun Judul Metode Jumlah  

Sampel 

Hasil Penelitian 

4 Yulina Dwi 

Hastuti  (2020) 

Gambaran Faktor-

Faktor Yang 

Berhubungan dengan 

Autisme Anak di SLB 

Negeri Autis 

Sumatera Utara 

a) Metode penelitian: 

studi survei analitik 

b) Lokasi: SLB Negeri 

Autis Sumatera 

Utara 

c) Analisis data: Uji 

Chi Square  

56 sampel Hasil analisis bivariat penelitian ini didapatkan bahwa 

beberapa faktor telah diuji usia ibu, perdarahan, bayi berat 

lahir rendah, dan kejang pada anak berhubungan dengan 

kejadian autis.  

                                                            

5 Atika Indah Sari 

(2022) 

Gambaran Faktor 

Risiko Anak dengan 

Gangguan Spektrum 

Autisme (GSA) di 

Sekolah Anak 

a) Metode Penelitian: 

deskriptif 

observasional 

b) Desain ; cross 

sectional 

97 sampel  Hasil analisis univariat pada penelitian ini didapatkan banyak 

pada anak yang tidak memiliki faktor genetik (90,7%). 

Jumlah anak laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan 

(3,21 : 1). Sebagian besar anak tidak memiliki riwayat 

gangguan psikiatrik pada keluarganya (68,0%). Usia orang 
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No Penulis/tahun Judul Metode Jumlah  

Sampel 

Hasil Penelitian 

Berkebutuhan Khusus 

di Padang 

c) Lokasi : Sekolah 

Anak Berkebutuhan 

Khusus di Padang 

tua saat anak lahir tertinggi adalah >29 – 34 tahun. 

Kebanyakan anak memiliki riwayat penyakit dahulu atau 

sekarang (67,0%). Lebih dari setengah subjek tidak memiliki 

riwayat komplikasi saat kehamilan (50,5%). Sebagian besar 

ibu memiliki riwayat penggunaan obat selama kehamilan 

(66,0%). Prevalensi berat lahir tertinggi adalah 2500 – 4000 

gram. Jenis persalinan terbanyak adalah persalinan normal 

tanpa bantuan alat apa pun. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko usia ayah dan ibu pada anak 

dengan GSA. 

b. Untuk mengetahui gambaran faktor genetik pada anak dengan GSA. 

c. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat pendidikan ibu pada 

anak dengan GSA. 

d. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat rokok pada anak 

dengan GSA. 

e. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat terpapar pestisida 

pada anak dengan GSA. 

f. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat konsumsi alkohol 

pada anak dengan GSA. 

g. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat konsumsi obat 

antidepresan pada anak dengan GSA. 

h. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat konsumsi obat 

antiepilepsi pada anak dengan GSA. 

i. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat infeksi saat 

kehamilan pada anak dengan GSA. 
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j. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat pendarahan 

antepartum pada anak dengan GSA. 

k. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat preeklamsia pada 

anak dengan GSA. 

l. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat prematur pada anak 

dengan GSA. 

m. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat BBLR pada anak 

dengan GSA. 

n. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat asfiksia pada anak 

dengan GSA. 

o. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat kejang demam pada 

anak GSA. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Sebagai sarana dalam pengaplikasian teori yang didapatkan selama 

perkuliahan serta menambah wawasan, memberikan pengalaman, dan 

mempertajam analitik peneliti. 

2. Manfaat Bagi Institusi 

Sebagai referensi dalam membuat kebijakan untuk program 

pencegahan kejadian GSA. 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk mencegah 

kejadian GSA. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Definisi  

Autisme atau disebut dengan Autistic Spectrum Disorder (ASD), 

hingga kini belum diketahui pasti penyebabnya. Meski demikian, saat ini 

sudah ada beberapa langkah tepat untuk penderita autisme agar dapat 

memiliki kemampuan bersosialisasi, bertingkah laku dan berbicara 

(Kosasih, 2012). Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang 

didapatkan sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat 

berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Ditinjau dari segi 

bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini 

dilatar belakangi karena anak autisme pada umumnya hidup dengan 

dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seseorang pun yang 

mau mendekatinya selain orang tuanya (Soetjiningsih, 2015). 

Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persarafan, 

autisme dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan 

perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi. 

Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autisme berbeda dengan 

anak lainnya. Dia seakan memiliki dunianya sendiri tanpa memerhatikan 

lingkungan sekitarnya. Ironisnya, banyak orang yang salah dalam 

memahami anak autisme. Anak-anak autisme dianggap gila, tidak waras 
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dan sangat berbahaya sehingga mereka seperti terisolasi dari kehidupan 

manusia lain dan mendapatkan perhatian secara penuh (Biran dan 

Nurhayati, 2018). 

Ditinjau dari segi perilaku, anak-anak penderita autisme cenderung 

untuk melukai dirinya sendiri, tidak percaya diri, bersikap agresif, 

menanggapi secara kurang atau bahkan berlebihan terhadap suatu stimuli 

eksternal dan menggerak-gerakan anggota tubuhnya secara tidak wajar. 

Mereka mungkin melakukan tindakan-tindakan tidak wajar, seperti 

menepuk-nepuk tangan mereka, mengeluarkan suara yang diulang-ulang, 

atau gerakan tubuh yang tidak bisa dimengerti seperti menggigit, memukul, 

atau menggaruk-garuk tubuh mereka sendiri. Kebanyakan, tindakan ini 

mungkin berasal dari kurangnya kemampuan mereka untuk 

menyampaikan keinginan serta harapan kepada orang lain dan juga 

sebagai usaha untuk melepaskan diri dari ketegangan (Biran dan Nurhayati, 

2018). 

Sehubungan dengan aspek sosial kemasyarakatan, disebutkan 

bahwa anak penderita autisme terbiasa untuk sibuk dengan dirinya sendiri 

ketimbang bersosialisasi dengan benda-benda mati. Selain itu, anak-anak 

penderita autisme tidak memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan 

persahabatan, menunjukkan rasa empati, serta memahami apa yang 

diharapkan oleh orang lain dalam beragam situasi sosial. Apabila mereka 

berada satu ruangan dengan orang lain, maka penderita autisme akan 

cenderung menyibukkan diri dengan aktivitas yang melibatkan diri mereka 
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sendiri, yang umumnya dengan benda-benda mati. Ketika dipaksa untuk 

bergabung dengan yang lainnya, mereka akan kesulitan untuk melakukan 

tatap muka atau berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. 

Mereka condong untuk memainkan permainan yang dapat dilakukan 

seorang diri. Permainan mereka cenderung lebih sederhana, kurang kreatif, 

serta mempergunakan lebih sedikit mainan dibandingkan anak normal 

(Maharani, 2018). 

Anak penderita autisme hanya memusatkan perhatian pada apa yang 

dilakukan oleh tangannya saja. Mencoba untuk mengalihkan perhatian 

mereka saat bermain sebelum mereka benar-benar siap  hanya akan 

mengakibatkan krisis emosional. Permasalahan yang sama juga mungkin 

timbul sebagai akibat sesuatu yang sangat sepele, seperti menambahkan 

suatu perabot baru di rumah atau mengubah aktivitas rutin mereka. Pada 

sisi lain, pikiran mereka mudah kacau serta kerap mengalami kesulitan 

dalam memusatkan perhatian. Mereka punya masalah baik permasalahan 

emosional maupun beragam akibat pada pola perilaku mereka (Maharani, 

2018). 

2. Faktor Penyebab 

Penyebab dari GSA belum diketahui secara pasti tetapi beberapa 

penelitian meyakini adanya pengaruh lingkungan dan genetik terhadap 

kejadian GSA. Faktor-faktor  lingkungan terjadinya GSA dibagi menjadi 3 

periode selama kehamilan yaitu prenatal, perinatal dan neonatal (Manalu, 

2013). Para ilmuan menyebutkan autisme terjadi karena kombinasi 
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berbagai faktor, termasuk faktor genetik yang di picu faktor lingkungan. 

Berikut  faktor-faktor yang menyebabkan anak autisme (Grabrucker, 

2018).   

a. Faktor Genetik 

Peningkatan jumlah penderita ASD dapat dikaitkan dengan 

perubahan genetik secara langka yang diwariskan atau terjadi mutasi 

lebih lanjut sehingga gen kandidat semakin meningkat untuk 

diidentifikasi. Selain beberapa gen spesifik tunggal yang dapat 

dikaitkan dengan autisme, teori saat ini juga mendukung pewarisan 

poligenik, yang berarti bahwa banyak gen yang kemungkinan terlibat 

dalam mempengaruhi seseorang untuk berkembang menjadi  autisme 

(Grabrucker, 2018).   

Periode prenatal menunjukkan bahwa proses neurulasi terjadi 

sejak usia gestasi 4 minggu. Selain mutasi genetik, komplikasi yang 

terjadi pada periode ini akan mempengaruhi proses neurogenesis 

sehingga dapat memicu terjadinya ASD (Hamidah dkk , 2015). 

b. Faktor Risiko 

1) Usia Orang Tua 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa peningkatan usia 

orang tua baik usia ayah maupun ibu antara 30-40 tahun 

mempunyai risiko sebesar 1,31-1,90 kali lebih besar untuk 

memiliki anak dengan gangguan autisme. Tetapi, penelitian  

Fibriana Ika Arulita & Ningrum Pangestu (2017) menyatakan 
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bahwa autisme terjadi pada usia ibu lebih dari 30 tahun dan usia 

ayah lebih dari 35. Mekanisme biologis dari pengaruh 

peningkatan usia terhadap autisme belum diketahui. Peningkatan 

usia ayah akan menyebabkan adanya mutasi genetik pada 

spermatogonia. Mutasi tersebut akan menimbulkan gangguan 

autisme. Pada peningkatan usia ibu, risiko terjadinya abnormalitas 

kromosom ikut meningkat. Salah satu abnormalitas kromosom 

tersebut adalah gangguan triplet nukleotida yang berhubungan 

dengan risiko (Fibriana & Ningrum, 2017). 

2) Riwayat Pendidikan  

Sosial ekonomi yang sangat rendah dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak ke depannya. Di dalam UU 

RI No. 20 Tahun 2013 dinyatakan bahwa pendidikan adalah 

proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

dalam usaha mendewasakan manusia  melalui upaya bimbingan, 

pengajaran dan pelatihan untuk peran di masa mendatang. 

Pendidikan  yang tinggi akan memudahkan seseorang dalam 

mencari dan menerima informasi sehingga semakin banyak 

pengetahuan yang di milikinya (Nurochim dkk, 2017). 

3) Riwayat Rokok  

Pada saat ibu hamil terpapar asap rokok maka zat kimia 

berbahaya yang terkandung di dalam akan masuk kemudian 

beredar di dalam pembuluh darah  dan menuju ke janin yang 
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mengakibatkan terganggunya proses pembentukan organ atau 

organogenesis pada minggu ke tiga hingga ke delapan usia 

kehamilan. Mengakibatkan terjadinya mutasi gen hingga 

terjadinya kelainan kongenital pada bayi akibat dari reaksi 

teratogenetik (Sadler, 2021). Nikotin yang terdapat dalam 

kandungan asap rokok yang merupakan zat vasokonstriktor yang 

dapat mengakibatkan detak jantung janin berdenyut lambat yang 

akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada sistem saraf janin 

(Amiruddin, 2018). 

Ibu hamil yang merokok menyebabkan hipoksia janin dan 

malnutrisi yang dapat menyebabkan perkembangan saraf menjadi 

buruk, dengan manifestasi subklinis halus dari kejadian ini adalah 

kemampuan akademis yang berkurang. Gangguan pertumbuhan 

janin pada ibu perokok aktif selama kehamilan dapat menjadi 

penanda cukup tinggi paparan agen penyebab yang mengarah ke 

peristiwa yang mengakibatkan defisit perkembangan saraf 

(Burstyn et al .,2021). 

4) Riwayat Terpapar Pestisida  

Pestisida adalah semua bahan kimia, serta bahan lain, 

termasuk jasad renik dan virus yang digunakan untuk 

memberantas tanaman dan hewan yang merusak pertanian, dan 

menumbuhkan bagian tanaman yang diinginkan (Menteri 

Pertanian Republik Indonesia,2014) 
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Pestisida seperti golongan organofosfat, organoklorin, 

karbamat, dan golongan lainnya juga diketahui merupakan 

endocrine disruptor chemical (EDC) atau pengganggu sistem 

endokrin. EDC melakukan inhibisi terhadap reseptor hormon 

estrogen, androgen, dan hormon lainnya sehingga hormon 

tersebut tidak dapat bekerja. Salah satu hormon yang dipengaruhi 

oleh EDC ini adalah hormon tiroid (Mnif et al ., 2020) 

Paparan pestisida yang terjadi terus menerus pada ibu hamil 

dapat menyebabkan adanya inhibisi pada hormon tiroid sehingga 

terjadilah kondisi hipotiroid. Kondisi ini dapat menyebabkan 

gangguan pada neurotransmitter otak sehingga hal tersebut 

sejalan dengan teori model neuroanatomi dan teori hipotesis 

neurokemistri yang menjadi penyebab terjadinya autisme 

(Widyawati dan Kaligis, 2017). 

5) Riwayat Konsumsi Alkohol 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, 

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil 

alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil 

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi 

dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Berikut golongan 

minuman beralkohol baik yang diproduksi dalam negeri ataupun  

dari luar negeri (Irmayanti , 2013) : 
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a) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang 

mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar 1% sampai 

dengan 5%, Jenis minuman ini paling banyak dijual di 

minimarket atau supermarket yaitu bir. Minuman tradisional 

yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan kadar 

alkohol 4%. 

b) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang 

mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% 

sampai dengan 20%. Jenis minuman yang termasuk 

digolongan ini adalah aneka jenis anggur atau wine. 

c) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang 

mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 

20% sampai dengan 55%. Jenis minuman yang termasuk 

dalam golongan ini antara lain whisky, liquor, vodka, Johny 

Walker, dan lain-lain. 

Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) adalah 

sekelompok kondisi yang terkait dengan efek paparan alkohol 

prenatal dan ditandai dengan perubahan somatik dan 

neuropsikologi. Paparan alkohol prenatal dapat mengakibatkan 

gangguan fungsi otak, mempengaruhi setiap tahap perkembangan 

saraf. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa tingkat paparan 

alkohol dalam rahim yang tinggi dapat dikaitkan tidak hanya 
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dengan FASD, tetapi juga dengan peningkatan risiko ASD 

(Carpita et al ., 2022). 

6) Riwayat Konsumsi Obat Antidepresan 

Paparan obat antidepresan golongan penghambat pelepasan 

selektif serotonin atau selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) 

saat masa kehamilan akan menyebabkan tingkat serotonin yang 

tidak normal. Contoh obat tersebut adalah fluoxetine , citalopram 

dan sertraline. Mekanisme dari obat antidepresan SSRI akan 

meningkatkan ekstraseluler dari neurotransmitter serotonin dengan 

cara membatasi reabsorbsi ke dalam sel presynaptic , terjadinya 

peningkatan serotonin di celah sinaps ini untuk mengikat pasca-

sinaptik. Mereka memiliki berbagai tingkat selektivitas untuk 

transporter monoamine lainnya, dengan SSRI murni hanya 

memiliki afinitas yang lemah untuk norepinefrin dan dopamin 

transporter (Boukhris et al .,2016). 

Selama masa kehamilan, serotonin akan mencapai organ 

target dengan sangat cepat dan mendahului neotransmitter lain. 

serotonim bersifat menggangu perkembangan organ target (trofik), 

menentukan penambahan dan pembentukan dendrit, 

sinaptogenesis, neurogenesis dan organisasi korteks. Tidak 

normalnya tingkat serotonin akan mengakibatkan gangguan 

maturasi neuron target dan gangguan pembentukan dendrit dan 

sinaps. Hilangnya serotonin pada periode awal perkembangan 
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fetus menyebabkan pengurangan permanen jumlah neuron di 

hipokampus dan korteks otak. Perkembangan otak pada janin 

akan terganggu dengan tidak normalnya tingkat serotonin dan 

kemudian menyebabkan GSA (Fibriana & Ningrum, 2017). 

7) Riwayat Konsumsi Obat Antiepilepsi 

Paparan prenatal terhadap obat-obatan antiepilepsi 

berhubungan dengan meningkatnya risiko malformasi kongenital 

mayor yang terkait dengan dosis. Dinyatakan bahwa paparan 

prenatal terhadap sodium valproat (VPA) berhubungan dengan 

penurunan fungsi kognitif pada anak yang terpapar, sehingga hal 

ini meningkatkan kewaspadaan mengenai efek jangka panjang 

paparan prenatal terhadap obat antiepilepsi lainnya.Beberapa 

penelitian telah dilakukan untuk mencari hubungan antara 

paparan anti-konvulsan lain seperti karbamazepin, lamotrigin, 

fenitoin, dan fenobarbital dengan keterlambatan perkembangan 

neuron pada anak, namun Bromley et al. (2014) menyatakan 

bahwa data- data penelitian tersebut kurang signifikan, sehingga 

hasilnya kurang valid (Bromley et al ., 2014). 

Anak-anak yang terpapar dengan valproat selama di dalam 

kandungan memperlihatkan tanda fetal valproat syndrome. 

Kerusakan spesifik yang tampak pada fetal valproat syndrome 

adalah neural tube defects, trigonocephaly,radial ray defect, 

gangguan paru, koloboma iris, IQ verbal yang rendah serta tanda-
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tanda ASD. Mekanisme teratogenik obat ini masih belum 

diketahui secara pasti. Diperkirakan terdapat peran dari inhibisi 

valproat terhadap histone deacetylase (HDAC) yang dapat 

merubah ekspresi gen yang berhubungan. Teori lain menyebutkan 

bahwa valproat dapat meningkatkan kadar stres oksidatif fetus 

yang terfokus di otak fetus. Salah satu struktur yang terkena 

dampak adalah cerebellum (Bromley et al., 2014). 

8) Riwayat Infeksi Saat Kehamilan 

Mekanisme infeksi ibu selama kehamilan dapat 

menyebabkan gangguan perkembangan saraf seperti autisme 

belum diketahui dengan jelas (Zerbo et al.,2015). Penelitian 

sebelumnya telah menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara riwayat infeksi selama masa kehamilan dengan 

kejadian autisme di Kota Semarang dengan p value = 0,006 (p 

<0,05) (Fibriana & Ningrum, 2017).Ibu yang mengalami infeksi 

pada trimester pertama kehamilannya akan meningkatkan risiko 

autisme. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menduga 

bahwa peningkatan risiko autisme dapat terjadi secara langsung, 

yaitu masuknya organisme infeksius melalui plasenta dan 

kemudian memasuki janin atau secara tidak langsung yaitu 

melalui aktifnya sistem imun ibu. Aktifnya sistem imun ibu hamil 

akan meningkatkan jumlah sitokine yang kemudian dapat 
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menyebabkan perkembangan yang tidak normal pada otak seperti 

autisme (Zebro  et al ., 2015). 

9) Riwayat Pendarahan Antepartum  

Komplikasi kehamilan yang paling sering dikaitkan 

dengan GSA yaitu perdarahan antepartum, preeklamsia dan 

hiperemesis gravidarum. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan 

gangguan dalam proses perkembangan otak, sehingga para ahli 

mengemukakan hipotesis bahwa awal terjadinya GSA yaitu 

sebelum lahir (Lubis ,  2017). 

Perdarahan antepartum dianggap sebagai keadaan yang 

berpotensi mengganggu fungsi otak janin. Perdarahan selama 

kehamilan paling sering disebabkan karena komplikasi plasenta, 

di antaranya plasenta previa dan abrupsio plasenta. Kondisi 

tersebut mengakibatkan gangguan transportasi oksigen dan nutrisi 

ke bayi yang mengakibatkan gangguan pada otak janin. 

Berdasarkan hasil meta analisis dari 40 studi yang pernah 

dilakukan sebelumnya, Gardner dkk mendapatkan perdarahan 

antepartum, hiperemesis gravidarum dan preeklamsia sebagai 

faktor risiko terjadinya GSA. Di antara ketiga komplikasi tersebut, 

perdarahan antepartum memiliki risiko paling besar untuk 

mengakibatkan GSA pada anak (Lubis ,  2017). 
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10)   Riwayat Preeklamsia  

Preeklamsia merupakan suatu keadaan hipertensi    dengan 

tekanan  darah  ≥140/90  mmHg  yang  terjadi  pada masa  

kehamilan  dengan  usia  kehamilan  ibu  ≥20 minggu dan terjadi 

proteinuria (Dachew et al .,2018). 

Pada preeklamsia, terdapat gangguan invasi arteri spiral 

uterus maternal ke dalam trofoblas plasental. Hal ini 

mengakibatkan perfusi plasental berkurang sehingga terjadi 

hipoksia pada fetus dan plasenta. Kurangnya suplai oksigen ke 

fetus semasa kehamilan dapat mengakibatkan gangguan pada 

perkembangan neuron. Terbatasnya oksigen dan nutrisi ke janin 

juga dapat mengakibatkan terjadi stres oksidatif, terkhususnya 

pada otak janin. Rendahnya suplai oksigen dan peningkatan stres 

oksidatif ini memungkinkan peningkatan risiko kejadian autisme 

dan Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD) (Dachew et 

al .,2018). 

11)   Riwayat Prematur 

Anak yang lahir kurang bulan memang sering     

mengalami keterlambatan pertumbuhandan  perkembangan.  

Makin kecil usia kehamilan dan makin kecil berat lahir, makin 

tinggi risiko terjadinya gangguan tumbuh kembang. Belum 

matangnya susunan saraf pusat pada bayi prematur   ikut 

berkontribusi pada tingginya risiko autisme. Usia kehamilan yang 



 

36 
 

kecil menandakan belum matangnya organ pada anak yang dapat 

menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak (Alfinna,2019). 

12)   Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

Bayi Berat Lahir Rendah atau BBLR adalah bayi baru 

lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram tanpa 

memandang masa gestasi (Sembiring et al. 2019). Penelitian yang 

dilakukan Yuliana Dwi Hastuti menunjukkan bahwa BBLR 

memiliki hubungan yang signifikan dengan GSA di sumatera 

utara dengan hasil (73,21%) dari total sampel (Hastuti, 2020). 

Anak yang lahir dengan BBLR dapat diakibatkan karena 

nutrisi yang kurang baik pada saat masih dalam kandungan. 

Gangguan nutrisi akan mengakibatkan peredaran darah dari ibu 

ke janin turun sehingga kebutuhan glukosa maupun oksigen di 

otak tidak terpengaruhi dengan baik. Akibatnya dapat 

menyebabkan asfiksia dan iskemia otak, iskemia otak 

menyebabkan kerusakan sel-sel otak. Bayi yang lahir dengan 

BBLR dapat mengalami gangguan metabolisme yaitu 

hipoglikemia dan hipoksia, keadaan ini dapat menyebabkan 

terjadi metabolisme anaerob sehingga otak mengalami kerusakan 

pada periode perinatal (Andri Moh, 2019). 

13)  Riwayat Asfiksia  

Menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) asfiksia 

pada bayi baru lahir  adalah kegagalan nafas secara spontan dan 
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teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Terjadinya 

Gangguan pertukaran gas dan transport oksigen selama masa 

kehamilan dan persalinan akan mempengaruhi oksigenasi sel-sel 

pada tubuh yang kemudian akan mengakibatkan gangguan fungsi 

sel. Pada tingkat awal, gangguan pertukaran gas dan transport 

oksigen menimbulkan asidosis respiratorik dan selanjutnya akan 

terjadi asfiksia. Apabila gangguan tersebut terus berlanjut, akan 

terjadi metabolisme anaerobik pada tubuh, yang berakibat pada 

terganggunya perkembangan otak janin. Terganggunya 

perkembangan ada otak janin kemudian menyebabkan anak 

mengalami autisme (Fibriana & Ningrum, 2017). 

14)   Riwayat Kejang demam  

Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi 

ketika sushu tubuh berada di atas 38°C yang di sebabkan oleh 

proses ekstrakranium .Klasifikasi dari kejang demam dibagi 

menjadi kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. 

Kejang demam sederhana adalah kejang demam yang 

berlangsung dalam waktu secara singkat, kurang dari 15 menit 

dan biasanya hilang sendiri. Sedangkan kejang demam kompleks 

adalah kejang lama yang berlangsung lebih dari 15 menit, kejang 

pada satu sisi atau sebagian, atau kejang umum yang di dahului 

oleh kejang parsial dan kejang berulang atau lebih dari sekali 

dalam 2 jam (pusponegoro et al., 2016).  
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Demam dengan kenaikan suhu 1°C akan mengakibatkan 

kenaikan metabolisme basal 10-15% dan kebutuhan oksigen 

akan meningkat 20%. Pada kenaikan suhu tubuh tertentu dapat 

terjadi perubahan keseimbangan dari membran sel neuron dan 

dalam waktu yang singkat terjadi difusi dari ion Kalium maupun 

ion Natrium melalui membran tersebut dengan akibat terjadinya 

lepas muatan listrik. Lepas muatan listrik tersebut dapat meluas 

ke seluruh sel maupun ke membran sel di sebelahnya dengan 

bantuan neurotransmiter sehingga terjadi kejang, sehingga anak 

yang mengalami kejang demam dapat membuat anak mengalami 

ganggguan autisme (Ismet, 2017). 

15)   Riwayat Vaksin Measles, Mumps, Rubella (MMR) 

Vaksin MMR merupakan vaksin kombinasi yang terbuat 

dari mikroorganisme yang dilemahkan, sehingga diharapkan 

reaksi samping berkurang dan terjadi pembentukan zat anti yang 

menyerupai infeksi alamiah. Vaksinasi MMR telah berhasil 

menurunkan kejadian penyakit campak, gondongan dan rubella 

(Destafano & Shimabukuro , 2019). 

Studi yang dilakukan oleh Andrew Wakefield pada tahun 

1998 didapatkan hipotesis bagaimana vaksin MMR dapat 

meyebabkan patologi usus yang dapat mempengaruhi toksisitas 

sistem saraf pusat pada anak dan kemungkinan mengalami GSA 

(Destafano & Shimabukuro, 2019). Setelah publikasi yang 
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dilakukan oleh Andrew wakefield ini memberikan dampak pada 

beberapa negara seperti inggris , amerika serikat, kanada dan 

jepang sehingga memutuskan untuk melakukan studi terkait 

hubungan antara vaksin MMR dan GSA tetapi masing-masing 

negara tidak menemukan adanya risiko GSA setelah vaksin MMR. 

Sehingga pada tahun 2010 inggris akhirnya memutuskan untuk 

mencabut publikasi makalah Andrew wakefield karena tidak 

terdapat bukti bahwa vaksin MMR menyebabkan GSA 

(Destafano dan Shimabukuro, 2019). 

3. Karakteristik  

Diagnosis autisme menggunakan parameter triad of impairments, 

yaitu tiga area kesulitan dalam belajar dan berkomunikasi seorang anak 

yang tampak dalam perkembangan anak tersebut dia sebelum dia berusia 

tiga tahun. Bukan berarti semua anak di diagnosis sebelum tiga tahun, 

tetapi berdasarkan observasi pada orang tua dan observasi lainnya, tampak 

bahwa pola kesulitan yang dialami seorang anak diawali sebelum usianya 

tiga tahun. Ketiga area kesulitan tersebut meliputi :  

a) Kesulitan dalam berbahasa dan berkomunikasi 

Area ini meliputi kemampuan anak untuk memahami segala 

bentuk bahasa dan komunikasi. Bahkan hanya bahasa lisan yang 

terpengaruh, tetapi juga gesture (gerak isyarat), ekspresi wajah, dan 

segala bentuk bahasa tubuh. Anak-anak penderita autisme memiliki 

kemampuan komunikasi yang sangat rendah dan ketika mereka masuk 
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pada tahap awal berbicara, mereka hampir selalu memberikan “label” 

untuk hal apapun yang mereka lihat atau inginkan dan mengulang apa 

yang mereka dengar dari orang lain, sering kali tanpa arti dan bukan 

melibatkan diri dalam berdialog dengan orang lain. 

b) Kesulitan dalam berinteraksi sosial dan pemahaman terhadap 

sekitarnya 

Anak-anak penderita autisme biasanya dikatakan “penyendiri” 

dan “hidup di dunianya sendiri”. Tetapi, deskripsi itu tidak berlaku 

untuk semua anak. Banyak anak-anak yang tampak aktif secara sosial 

dalam suatu tertentu dan dengan orang-orang yang dia kenal. Kesulitan 

bersosialisasi pada anak autisme lebih disebabkan oleh kurangnya 

“pemahaman sosial” dan bukan “ketertarikan sosial”. Beberapa anak 

bisa saja tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam 

permainan seperti kejar-kejaran atau berguling-guling yang anak-anak 

biasa lakukan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana melakukan 

permainan itu dengan benar. Sulitnya anak untuk berinterakmsi dengan 

sekitarnya berakar dan kurangnya empati sosial, dengan anak sulit 

memahami apa yang dipikirkan dan di rasakan oleh orang lain. 

c) Kurangnya fleksibilitas dalam berpikir dan bertingkah laku 

Aspek ini muncul dalam berbagai cara tergantung dari usia, 

kepribadian, minat, dan kemampuan anak. Hal ini dapat di amati ketika 

anak-anak senang menirukan gerakan, tertarik pada pola-pola tertentu 

(biasanya berupa garis lurus dan lingkaran), menyusun mainan mereka 
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dan bukan memainkannya, menjadi sangat bersikeras untuk melakukan 

kegiatan rutinnya, seperti ketika dia pergi ke toko, ingin menonton 

video yang sama berulang-ulang atau memiliki ketertarikan pada 

mainan tertentu atau karakter dalam cerita atau film. 

Tingkah laku semacam ini dapat ditemukan pada anak-anak 

normal pada umumnya, tetapi anak autisme mengalaminya lebih lama. 

Selain itu, tingkah laku tersebut dapat menjadi alasan kepanikan dan 

kemarahan bagi seorang penderita autis, ketika dia tidak mendapatkan 

sesuatu yang dia inginkan atau harapkan (Manipuspika et al ., 2011). 

4. Klasifikasi  

Klasifikasi autisme menurut ICD (International Classification of 

Dieseases) dan APA (American Psychiatric Association) di dalam buku 

DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) adalah 

sebagai berikut : 

a. Childhood Autism (autisme masa kanak-kanak) 

Yaitu gangguan perkembangan yang gejalanya tampak sebelum 

anak mencapai usia 3 tahun. Ciri-ciri gangguan autisme masa kanak-

kanak: 

1) Komunikasi, antara lain : Perkembangan bicara terlambat, bahasa 

stereotip (diulang-ulang) dan tidak mampu bermain imajinatif. 

2) Interaksi sosial, antara lain : Kegagalan untuk bertatap muka, 

ketidakmampuan untuk berempati dan kegagalan membina 

hubungan sosial dengan teman sebaya. 
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3) Perilaku, antara lain : Adanya gerakan-gerakan motorik aneh yang 

diulang, menunjukkan emosi yang tidak wajar dan adanya 

preokupasi yang terbatas pada perilaku yang abnormal. 

b. Pervasive developmental disorder not otherwise specified (PDD- NOS) 

Gangguan autis yang tidak umum dan terdapat ketidakmampuan 

pada beberapa perilaku. Ciri-ciri PDD-NOS, yaitu: Masih dapat 

bertatap mata, ekspresi muka tidak terlalu datar dan masih bisa diajak 

bergurau. 

c. Rett’syndrome 

Gangguan perkembengan yang hanya dialami oleh anak 

perempuan. Ciri- ciri sindrom rett, yaitu: Kehamilan, kelahiran normal 

dan lingkar kepala normal saat lahir, Perkembangan mengalami 

kemunduran pada usia 6 bulan, Pertumbuhan kepala berkurang pada 

usia 5 bulan – 4 tahun, Gerakan yang terarah hilang dan disertai dengan 

gangguan komunikasi serta penarikan diri secara sosial. 

d. Childhood disintergrative disorder (gangguan disintegrasi masa kanak-

kanak) 

Gangguan perkembangan yang sangat baik selama beberapa 

tahun sebelum terjadi kemunduran yang hebat. Ciri-ciri CDD, yaitu: 

Bicara mendadak berhenti, mulai menarik diri dan perilaku stereotip. 

e. Asperger syndrome  

Gangguan perkembangan yang dialami pada masa anak-anak dan 

lebih banyak terdapat pada anak laki-laki daripada wanita. Ciri-ciri 
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Asperger syndrome, yaitu: Mengalami gangguan dalam komunikasi, 

interaksi sosial perilaku, pandai bicara tetapi agak terlambat, 

komunikasi hanya berjalan searah, memiliki otak yang cerdas dan daya 

ingat yang kuat, serta memiliki sifat yang kaku dan sulit dalam belajar 

bersosialisasi (American Psychiatric Association , 2013). 

5. Kriteria Diagnosis 

Menurut American Psychiatric Association (APA) dalam panduan 

penetapan  diagnosis dan gangguan perkembangan mental yang biasa di 

gunakan adalah DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder)  

Tabel 2.1 Kriteria Diagnosis Autisme Berdasarkan DSM V  

Kriteria A Kurangnya komunikasi dan interaksi sosial yang bersifat menetap pada 

berbagai konteks,yang di manifestasikan pada tanda-tanda di bawah ini, 

baik pada saat ini atau dari riwayat sebagai berikut : 

1. Kurangnya kemampuan komunikasi sosial dan emosional. 

Contohnya pendekatan sosial yang tidak normal dan kegagalan 

untuk melakukan komunikasi dua arah, kegagalan untuk 

berinisiatif atau merespon pada interaksi sosial. 

2. Terganggunya perilaku komunikasi non-verbal yang digunakan 

untuk interaksi sosial. Contohnya integrasi komunikasi verbal dan 

non-verbal yang sangat parah, hilangnya kontak mata, bahasa 

tubuh dan ekspresi wajah. 

3. Kurangnya mengembangkan, mempertahankan dan mengerti 
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hubungan. Contohnya kesulitan menyesuaikan perilaku pada 

berbagai konteks sosial, kesulitan dalam bermain imajinatif atau 

berteman, tidak adanya ketertarikan terhadap teman sebaya. 

Kriteria B   Pola perilaku yang terbatas dan berulang, ketertarikan atau aktivitas 

termanifestasikan paling tidak pada dua dari berikut :  

1. Pergerakan motor repetitif atau stereotipi, penggunaan obyek atau 

bahasa. Contohnya : perilaku stereotip yang sederhana, 

membariskan mainan atau membalikkan obyek, ekolalia dan frase 

tidak biasa. 

2. Perhatian yang berlebihan pada kesamaan, rutinitas yang kaku atau 

pola perilaku verbal atau non-verbal yang diritualkan. Contohnya : 

stress ekstrim pada pada suatu perubahan yang kecil, kesulitan 

pada saat adanya proses perubahan, pola pikir yang kaku, ucapan 

ritual, mengambil rute yang sama atau makan makanan yang sama 

setiap hari. 

3. Sangat terbatas, terpaku pada ketertarikan dengan intensitas atau 

fokus yang tidak normal .Contohnya : kelekatan yang kuat atau 

preokupasi pada obyek yang tidak biasa, pembatasan atau 

ketertarikan yang berlebihan. 

4. Reaksi yang berlebihan (hyperreactive) atau sangat kekurangan 

(hyporeactive) terhadap rangsang sensoris atau ketertarikan yang 

tidak biasa terhadap aspek sensoris lingkungan. Contohnya : sikap 

tidak peduli pada rasa sakit atau suhu, respon yang berlawanan 
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pada suara atau tekstur tertentu, penciuman yang berlebihan atau 

sentuhan dari obyek, kekaguman visual pada cahaya atau gerakan. 

Kriteria C   Gejala harus muncul pada periode perkembangan awal (tapi mungkin 

tidak termanifestasi secara penuh sampai tuntutan sosial melebihi 

kapasitas yang terbatas, atau mungkin tertutupi dengan strategi belajar 

dalam kehidupannya). 

Kriteria D   Gejala menyebabkan gangguan yang signifikan pada kehidupan sosial, 

pekerjaan atau hal penting lain dalam kehidupan. 

Kriteria E Gangguan ini tidak disebabkan oleh disabilitas intelektual atau 

keterlambatan perkembangan global. Disabilitas intelektual dan GSA 

sering muncul bersamaan, sehingga diagnosis ditegakkan sebagai GSA 

dan disabilitas intelektual, kemampuan komunikasi sosial harus di 

bawah kemampuan rerata anak seusianya. 

(American Psychiatric Association , 2013) 

6. Tanda dan Gejala  

Tanda dan gejala autisme menurut National Institute of Mental 

Health dalam buku Autism Spectrum Disorder (2015) bahwa tidak semua 

orang dengan GSA akan menunjukkan semua perilaku ini , akan tetapi 

Sebagian besar akan menunjukkan beberapa. Berikut beberapa tanda dan 

gejala : 

a. Mengulangi perilaku tertentu atau tingkah laku yang tidak biasa. 

b. Memiliki minat yang terlalu terfokus ,seperti dengan memindahkan 

objek atau bagian dari objek. 
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c. Memiliki minat yang intens dalam topik-topik tertentu , seperti 

angka, detail atau fakta. 

d. Kesal jika ada sedikit perubahan dalam rutinitas atau sedang di 

tempatkan dalam situasi yang baru. 

e. Tidak melakukan kontak mata. 

f. Cenderung untuk melihat dan mendengarkan lebih sedikit terhadap 

objek atau kegiatan dan menunjukkan sesuatu kepada orang lain.  

g. Jarang mencari dan berbagi kesenangan mereka terhadap objek 

atau kegitan dan menunjukkan kepada orang lain. 

h. Menanggapi dengan tidak biasa ketika orang lain menunjukkan 

kemarahan , kesusahan , atau kasih sayang. 

i. Gagal atau lambat menanggapi nama mereka sendiri atau upaya 

verbal. 

j. Memiliki kesulitan dalam membolak-balikan percakapan. 

k. Sering berbicara Panjang lebar tentang subjek favorite tetapi tidak 

akan mengizinkan siapapun untuk menanggapi dan acuh tak acuh 

ketika orang lain bereaksi. 

l. Mengulangi kata atau frasa yang mereka dengar, perilaku yang 

disebut ekolalia. 

m. Menggunakan kata-kata yang tampak aneh , tidak pada tempatnya, 

atau memiliki kata istimewa artinya hanya diketahui oleh mereka 

yang akrab dengan cara orang itu berkomunikasi. 



 

47 
 

n. Memiliki ekspresi wajah dan gerakan yang tidak cocok dengan apa 

yang mereka katakan.  

o. Memiliki nada suara yang tidak biasa terdengar nyanyian atau 

datar bahkan seperti robot. 

p. Memiliki kesulitan memahami sudut pandang orang lain dan tidak 

dapat memprediksi atau memahami orang lain (National Institute 

of Mental Health, 2015). 
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B. Kerangka Teori 

 
 
 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

Risiko  

 

prenatal 

perinatal 

postnatal 

genetik Mutasi genetik 

Usia ayah  

Usia lebih dari 30 tahun  → peningkatan abnormalitas kromosom → gangguan triplet nukleotida Usia ibu 

Usia lebih dari 35 tahun → mutasi genetik pada spermatogenesis 

Rokok 

Pendidikan  Pendidikan rendah→ kurang pengetahuan 

Perokok pasif → pembuluh darah → janin→ organogenesis → mutasi genetik 

Perokok aktif → hipoksia janin & malnutrisi → defisit perkembangan saraf 

Terpapar pestisida EDC → inhibisi hormon tiroid → hipotiroid → gangguan neurotransmitter otak 

Konsumsi alkohol FASD → gangguan perkembangan saraf 

Konsumsi obat antidepresan Obat gol. SSRI → peningkatan serotonin → gangguan perkembangan otak janin 

Konsumsi obat antiepilepsi Obat valproat → Peningkatan kadar stres oksidatif fetus 

Infeksi saat kehamilan Langsung  → organisme infeksius  → masuk ke plasenta & menuju ke janin 

Tidak langsung  → sistem imun ibu aktif  → peningkatan sitokine  → gangguan perkembangan otak janin 

Pendarahan antepartum 

prematur 

Gangguan invasi arteri spiral uterus maternal ke dalam trofoblas → perfusi plasenta → hipoksia & stres 

oksidatif → gangguan perkembangan neuron 

BBLR 

Plansenta previa & absursio plasenta  → gangguan transportasi O2 &malnutrisi  → gangguan 

perkembangan otak 

Preeklamsia  

Difusi ion kalium & ion natrium→ lepas muatan listrik→ meluas dengan bantuan neurontransmiter→ KD Kejang demam 

Metabolisme anaerob→ gangguan perkembangan otak janin 

malnutrisi→ peredaran darah & O2 di otak tidak terpenuhi 

SSP belum matang 

Asfiksia  

Gangguan 

Spektrum 

Autisme 
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C. Kerangka Konsep  

  

Faktor- Faktor Risiko Gangguan 

Spektrum Autisme 

a. Genetik 

b. Usia Orang Tua 

c. Pendidikan  

d. Rokok  

e. Terpapar Pestisida 

f. Konsumsi Alkohol 

g. Konsumsi Obat Antidepresan 

h. Konsumsi Obat Antiepilepsi 

i. Infeksi Saat Kehamilan 

j. Pendarahan Antepartum 

k. Preeklamsia 

l. Prematur 

m. BBLR 

n. Asfiksia  

o. Kejang Demam  

 

  : Variabel Independen 

 

 

 

 

   : Variabel yang tidak diteliti 

 

 

    : Variabel Dependen 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

Gangguan 

Perkembangan otak 

pada janin 

 

Gangguan 

Spektrum Autisme 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan cross 

sectional yang menggambarkan faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA di 

SLB Negeri 1 Makassar. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pendidikan SLB Negeri 1 Makassar 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 04 januari - 24 Januari 2023. 

C. Populasi dan Sampel penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki 

anak dengan GSA di Lembaga Pendidikan SLB Negeri 1 Makassar pada 4 

agustus 2022 yakni 308 siswa/i 

2. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi 

kriteria penelitian dengan menggunakan metode teknik total sampling. 

Dilakukan pembagian kuesioner pada sampel yaitu ibu yang memiliki 
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anak dengan GSA di Lembaga Pendidikan SLB Negeri 1 Makassar. Total 

sampel dalam penelitian ini adalah 61 sampel. 

Sampel yang digunakan harus memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi yang telah ditentukan. Adapun Kriteria inklusi dan eksklusi dalam 

penelitian ini : 

a. Kriteria inklusi  

1) Ibu yang memiliki anak dengan GSA yang terdaftar di SLB Negeri 

1 Makassar. 

2) Anak dengan GSA mulai dari kelas 1-12 dan semua jenis kelamin. 

3) Bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria Eksklusi  

1) Tidak menderita penyakit akut. 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Data primer  

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 

responden atau ibu yang mempunyai anak dengan GSA. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan cara mengambil data dari 

dokumentasi yang diperoleh dari instansi atau pihak lain yang terkait 

kejadian GSA. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar kuesioner yang berisi data faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA. 
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Berdasarkan uji validitas telah dilakukan pada kuesioner dengan 

jumlah responden 30 didapatkan dengan rtabel (0,361)  pada taraf  signifikan 

5% (0,05) didapatkan 20 pertanyaan rhitung > 0,361 sehingga dinyatakan 

valid. Sedangkan uji reabilitas menggunakan Cronbach’s alpha dengan tingkat 

kesalahan 5% pada 20 pertanyaan yang valid didapatkan hasil yaitu semua 

pertanyaan dinyatakan reliable dengan nilai rhitung 0,611. 

F. Pengelolaan Data 

1. Editing 

Memeriksa data, memperjelas serta melakukan pengolahan 

terhadap data yang dikumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan 

kesalahan. 

2. Coding 

Mengkode data merupakan kegiatan mengklasifikasikan data 

memberikan kode untuk masing-masing kelas terhadap data yang 

diperoleh dan sumber data yang telah diperiksa. 

3. Tabulating 

Dilakukan penyesuaian data yang merupakan pengorganisasian 

data sedemikian rupa agar mudah dapat dijumlahkan, disusun dan ditata 

untuk disajikan dan dianalisa. 

G. Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara komputerisasi dengan 

menggunakan SPSS 20.0. 
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1. Analisis Univariat  

Analisis univariat adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik variabel penelitian. Analisis univariat yang dilakukan terhadap 

tiap variabel dari hasil penelitian dengan menggunakan label distribusi 

frekuensi sehingga menghasilkan distribusi dan presentase setiap variabel 

penelitian. 

H. Penyajian Data 

Data yang telah diolah dan dianalisis dengan menggunakan SPSS, 

selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk membahas hasil 

penelitian. 

I. Etika Penelitian  

Dalam melakukan penelitian wajib mengajukan surat permohonan 

persetujuan etika penelitian kepada komite etik penelitian Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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  BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SLB Negeri 1 Makassar. Jenis Penilitian ini 

adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah populasi seluruh 

ibu yang memiliki anak dengan GSA di Lembaga Pendidikan SLB Negeri 1 

Makassar. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

teknik total sampling dengan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 

sebanyak 61 responden atau ibu yang memiliki anak dengan GSA. Instrumen 

penelitian ini menggunakan lembar kuesioner yang berisi data faktor-faktor 

risiko pada anak dengan GSA. Penelitian ini dilaksanakan mulai 04 januari - 

24 Januari 2023. Data terkumpul selanjutnya di editing, coding dan tabulating. 

Hasil penelitian ini berupa hasil analisis univariat dan masing-masing variabel 

yang diteliti.               
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1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik responden 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Usia Anak GSA di SLB Negeri 1 Makassar  

Usia Anak Frekuensi Persentase (%) 

7 Tahun 2 3.3 

8 Tahun 8 13.1 

9 Tahun 11 18.0 

10 Tahun 9 14.8 

11 Tahun 11 18.0 

12 Tahun 3 4.9 

13 Tahun 4 6.6 

14 Tahun 3 4.9 

15 Tahun 3 4.9 

16 Tahun 6 9.8 

17 Tahun 1 1.6 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan distribusi frekuensi untuk usia 

anak dengan GSA terbanyak pada usia 9 tahun dan 11 tahun sebanyak 11 

(18,0%). Sedangkan distribusi frekuensi usia anak dengan GSA terendah pada 

usia 17 tahun sebanyak 1 anak dengan GSA (1,6%). Sisanya, pada usia 7 

tahun sebanyak 2 anak dengan GSA (3,3%), usia 8 tahun sebanyak 8 anak 

dengan GSA (18,0%), usia 10 tahun sebanyak 9 anak dengan GSA (14,8%), 

usia 12, 14 dan 15 tahun sebanyak 3 anak dengan GSA (4,9%), usia 13 tahun 
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dengan 4 anak dengan GSA (6,6%) dan pada usia 16 tahun sebanyak 6 anak 

dengan GSA (9,8%). 

 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Anak dengan GSA di SLB 

Negeri 1 Makassar 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan distribusi frekuensi untuk jenis 

kelamin anak dengan GSA terbanyak yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 

51 anak dengan GSA (83,6%). Sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 

10 anak dengan GSA (16,4%). 

 

b. Faktor Risiko GSA 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi  Genetik Pada Anak dengan GSA di SLB 

Negeri 1 Makassar  

Genetik Frekuensi Presentase (%) 

Ya 36 59,0 

Tidak 25 41,0 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan distribusi frekuensi untuk yang 

memiliki riwayat genetik terbanyak yaitu 36 responden (59,0%) sedangkan  

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

 
Laki-laki 51 83.6 

Perempuan 10 16.4 

Total 61 100 
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distribusi frekuensi yang tidak memiliki riwayat genetik terendah sebanyak 

25 responden (41,0%). 

 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Usia Ayah Saat Ibu Mengandung Anak dengan 

GSA di SLB Negeri 1 Makassar  

Usia Ayah Saat Ibu 

Mengandung 

Frekuensi Persentase (%) 

25 - 26 Tahun 1 1.6 

27 - 28 Tahun 4 6.6 

29 - 30 Tahun 15 24.6 

31 - 32 Tahun 9 14.8 

33 - 34 Tahun 8 13.1 

35 - 36 Tahun 14 23.0 

37 - 38 Tahun 2 3.3 

39 - 40 Tahun 6 9.8 

41 - 42 Tahun 2 3.3 

Total 61 100.0 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan distribusi frekuensi usia ayah saat 

ibu mengandung anak dengan GSA terbanyak pada rentang usia 29-30 tahun 

sebanyak 15 responden (24,6%) sedangkan  distribusi frekuensi usia ayah 

saat ibu mengandung anak dengan GSA terendah pada rentang usia 25-26 

tahun sebanyak 1 responden (1,6%). 
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Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Usia Ibu Saat Mengandung Anak dengan GSA 

di SLB Negeri 1 Makassar 

Usia Ibu Saat 

Mengandung 

Frekuensi Persentase (%) 

20-22 Tahun 2 3.3 

23-25 Tahun 4 6.6 

26-28 Tahun 11 18.0 

29-31 Tahun 15 24.6 

32-34 Tahun 19 31.1 

35-37 Tahun 5 8.2 

38-40 Tahun 5 8.2 

Total 61 100.0 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan distribusi frekuensi usia ibu saat 

mengandung anak dengan GSA terbanyak pada rentang usia 32-34 tahun 

sebanyak 19 responden (31,1%). Sedangkan distribusi frekuensi usia ibu saat 

mengandung anak dengan GSA terendah pada rentang usia 20-22 tahun 

sebanyak 2 responden (3.3%).  
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Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Riwayat Pendidikan Pada Ibu dari Anak 

dengan   GSA di SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Pendidikan  Frekuensi Persentase (%) 

SD 2 3.3 

SMP 9 14.8 

SMA 37 60.7 

Sarjana 13 21.3 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.6 distribusi frekuensi pendidikan ibu terbanyak 

yaitu SMA sebanyak 37 responden (60,7%) sedangkan  distribusi pendidikan 

ibu terendah yaitu SD sebanyak 2 responden (3,3%). Sisanya, SMP sebanyak 

9 responden (14,8%), dan ibu dengan pendidikan sarjana sebanyak 13 

responden (21,3%). 

 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Riwayat Rokok Pada Ibu dari Anak dengan 

GSA di SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Rokok Frekuensi Persentase (%) 

Pasif 55 90.2 

Aktif 6 9.8 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.7 distribusi frekuensi ibu merokok terbanyak pada 

ibu dengan perokok pasif sebanyak 55 responden (90,2%) sedangkan  
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distribusi frekuensi ibu merokok terendah yaitu  pada  ibu dengan perokok 

aktif sebanyak 6 responden (9,8%).  

 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Riwayat Terpapar Pestisida Pada Ibu dari 

Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Terpapar 

Pestisida 

Frekuensi Persentase (%) 

Tidak 61 100 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.8 distribusi frekuensi ibu yang tidak terpapar 

pestisida sebanyak 61 responden (100%). 

 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Riwayat Konsumsi Alkohol Pada Ibu dari 

Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Konsumsi 

Alkohol 

Frekuensi Persentase (%) 

Tidak 61 100 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.9 distribusi frekuensi ibu yang tidak mengonsumsi 

alkohol sebanyak 61 responden (100%). 
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Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Riwayat Konsumsi Obat Antidepresan Pada 

Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Konsumsi 

Obat Antidepresan 

Frekuensi Persentase (%) 

Tidak 61 100 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.10 distribusi frekuensi ibu yang tidak mengonsusmi 

obat antidepresan sebanyak 61 responden (100%). 

 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Riwayat Konsumsi Obat Antiepilepsi Pada 

Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Konsumsi 

Obat Antiepilepsi 

Frekuensi Persentase (%) 

Tidak 61 100 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.11 distribusi frekuensi ibu yang tidak mengonsumsi 

obat antiepilepsi sebanyak 61 responden (100%). 
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Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Riwayat Infeksi Saat Kehamilan Pada Ibu 

dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Infeksi Saat 

Kehamilan 

Frekuensi Persentase (%) 

Ya 8 13.11 

Tidak 53 86.89 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.12 distribusi frekuensi ibu yang tidak  mengalami 

infeksi saat kehamilan sebanyak 53 responden (86,89%) dan frekuensi ibu 

yang mengalami infeksi saat kehamilan sebanyak 8 responden (13,11%). 

 

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Riwayat Pendarahan Antepartum Pada Ibu 

dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Pendarahan 

Antepartum 

Frekuensi Persentase (%) 

Tidak 61 100 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.13 distribusi frekuensi ibu yang tidak mengalami 

pendarahan antepartum sebanyak 61 responden (100%). 
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Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Riwayat Preeklamsia Pada Ibu dari Anak 

dengan   GSA di SLB Negeri 1 Makassar 

Berdasarkan tabel 4.14 distribusi data frekuensi ibu yang tidak 

mengalami preeklamsia sebanyak 55 responden (90,2%) dan frekuensi ibu 

yang mengalami preeklamsia sebanyak 6 responden (9,8%). 

 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Riwayat Prematur Pada Anak dengan GSA di 

SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Prematur Frekuensi Persentase (%) 

< 37 Minggu 24 39.3 

> 37 Minggu 37 60.7 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.15 distribusi frekuensi anak lahir prematur  

terbanyak pada usia >37 minggu sebanyak 37 responden (60,7%) sedangkan  

distribusi frekuensi anak lahir prematur terendah pada usia <37 minggu 

sebanyak 24 responden (39,3%). 

 

 

Riwayat Preeklamsia Frekuensi Persentase (%) 

Ya 6 9.8 

Tidak 55 90.2 

Total 61 100 
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Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Riwayat BBLR Pada Anak dengan GSA di 

SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Bayi Berat 

Lahir Rendah 

Frekuensi Persentase (%) 

< 2500 g 27 44.3 

> 2500 g 34 55.7 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.16  distribusi frekuensi bayi berat lahir rendah 

terbanyak pada berat  >2500 gram sebanyak 34 responden (55,7%) 

sedangkan  distribusi frekuensi bayi berat badan lahir terendah dengan berat 

<2500 gram sebanyak 27 responden (44,3%). 

 

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Riwayat Asfiksia Pada Anak dengan GSA di 

SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Asfiksia Frekuensi Persentase (%) 

Ya 3 4.9 

Tidak 58 95.1 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.17 distribusi data frekuensi anak yang tidak 

mengalami asfiksia sebanyak 58 responden (95,1%) dan frekuensi anak 

yang mengalami asfiksia sebanyak 3 responden (4,9%). 
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Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi Riwayat Kejang Demam Pada Anak dengan 

GSA di SLB Negeri 1 Makassar 

Riwayat Kejang 

Demam 

Frekuensi Persentase (%) 

Ya 18 29.5 

Tidak 43 70.5 

Total 61 100 

Berdasarkan tabel 4.18 distribusi frekuensi anak tanpa riwayat kejang 

demam sebanyak 43 responden (70,5%) sedangkan  distribusi frekuensi 

anak dengan riwayat kejang demam sebanyak 18 responden (29,51%). 

B. Pembahasan 

1. Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak GSA Di Slb Negeri 1 Makassar  

Penelitian tentang gambaran faktor- faktor risiko pada anak dengan 

GSA di SLB Negeri 1 Makassar 2022 telah dilakukan sesuai dengan 

prosedur. 

Pada penelitian ini tidak dilakukan analisis secara statistik terkait 

tentang hubungan faktor-faktor risiko dengan kejadian GSA pada anak. 

Faktor-faktor risiko pada penelitian ini didapatkan dengan cara 

membagikan lembar kuesioner ataupun google form kepada responden dan 

melakukan wawancara. 
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a. Genetik 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagian besar 

subjek penelitian memilki faktor risiko genetik terdapat 36 responden 

(59,0%) yang memiliki faktor genetik. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggriani dkk (2020) 

didapatkan hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga dengan 

terjadinya GSA dengan hasil nilai P = 0,001. Studi yang dilakukan 

oleh Dodds et al. (2011) menunjukkan hasil yang serupa, yaitu 6,8% 

kasus GSA memiliki saudara yang juga menderita GSA. 

Studi kromosom menunjukkan bahwa ada hubungan antara genetik 

dengan GSA. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 2 hingga 4 % 

sanak saudara dari penderita GSA mengalami gangguan spektrum 

autisme (Saha,2009). Kejadian GSA meningkat pada keluarga yang 

memiliki riwayat GSA (Schaefer, 2013). 

b. Usia Orang Tua 

Hasil penelitian faktor risiko usia orang tua pada anak GSA untuk 

usia ayah banyak didapatkan pada rentang usia 29-30 tahun sebanyak 

15 responden (24,6%) Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sari dkk (2022) pada kelompok usia ayah 

didapatkan rentang usia >29-34 tahun sebanyak 35 responden (36,1%). 

Hasil penelitian faktor risiko usia orang tua pada anak GSA untuk 

usia ibu banyak didapatkan pada rentang usia 32-34 tahun sebanyak 19 
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responden (31,1%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sari dkk (2022) pada kelompok ibu didapatkan rentang 

usia >29-34 tahun sebanyak 36 responden (37,1%). 

Penelitian meta-analisis mengindikasikan bahwa kedua orang tua 

yang semakin tua saat melahirkan anak memiliki risiko yang lebih 

tinggi untuk memiliki anak dengan GSA. Mekanisme biologi yang 

mendasari hal ini belum diketahui dengan pasti. Usia ibu yang semakin 

tua diduga terkait dengan risiko abnormalitas kromosom pada sel telur 

atau ketidakstabilan trinukleotida. Reichenberg et al menyatakan 

bahwa hubungan usia ayah dengan autisme dikarenakan mutasi 

spontan de novo yang berkaitan dengan peningkatan usia 

spermatogonia atau dipengaruhi oleh faktor sosial-kultural lingkungan 

(Jokiranta et al., 2013). 

c. Riwayat Pendidikan 

Hasil penelitian faktor risiko riwayat pendidikan pada ibu dari anak 

dengan GSA terbanyak didapatkan pada SMA sebanyak 37 responden 

(60,7%) sedangkan  distribusi pendidikan ibu terendah yaitu SD 

sebanyak 2 responden (3,3%). Hal ini menunjukkan bahwa lebih 

banyak ibu yang riwayat pendidikannya SMA terkait faktor risiko 

GSA pada anak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ruminem (2020) 

didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan dengan kejadian autis (p = 0.79 >0,05). 
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d. Riwayat Rokok 

Hasil penelitian faktor risiko riwayat rokok pada ibu dari anak 

GSA didapatkan terbanyak pada ibu dengan perokok pasif sebanyak 

55 responden (90,2%) dan perokok aktif sebanyak 6 responden (9,8%). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Affandi dkk (2014) paparan rokok 

tidak berhubungan dengan kejadian autisme (p=1,000), hal ini 

kemungkinan terjadi karena dalam penelitian ini jumlah sampel yang 

terpapar berjumlah sangat minim yaitu 6 orang. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurbayatin dkk (2015) 

didapatkan hampir setengah ibu hamil yang perokok pasif dengan 

jumlah 17 ibu hamil perokok pasif (34%). Tidak didapatkan hubungan 

yang signifikan dengan antara ibu hamil sebagai perokok pasif dengan 

GSA (P = 1,000).  

Paparan asap rokok yang terhirup oleh ibu hamil sama bahayanya 

dengan orang yang merokok secara langsung, asap rokok mengandung 

nikotin yang  merupakan zat vasokonstriktor yang akan menyebabkan 

vasokonstriksi pembuluh darah sehingga meningkatkan kontraksi 

jantung, akibatnya akan mempengaruhi suplai oksigen dan nutrisi ke 

jantung janin. Pasokan oksigen ke janin menjadi tidak adekuat yang 

dapat menyebabkan hipoksia dan pertumbuhan janin terganggu. Selain 

itu, penurunan suplai nutrisi akan menyebabkan janin kekurangan 

nutrisi dan mengganggu pertumbuhan janin (Hanum, 2017). 
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e. Riwayat terpapar pestisida 

Hasil penelitian faktor risiko riwayat terpapar pestisida pada ibu 

dari anak GSA tidak didapatkan pada semua ibu namun berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Juanda dkk (2020) menyebutkan bahwa 

adanya zat kimia seperti pestisida yang memiliki efek EDC atau 

memiliki sifat antitiroid juga merupakan faktor yang menyebabkan 

autisme. Beberapa jenis pestisida yang memiliki efek EDC antara lain 

2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), mancozeb, acetochlor, 

aminotriazole, aminotrole, bromoxynil, pendamethalin, dan 84 

thiourea. Bahan-bahan dapat berkompetisi dengan reseptor hormon 

tiroid sehingga menyebabkan hormon tiroid tidak dapat berikatan 

dengan reseptor atau kerja hormon tiroid dapat terinhibisi dan 

terjadilah kondisi hipotiroid. Penurunan kadar tiroid dapat menurunkan 

kemampuan dari pertumbuhan dari dendrit pada sel purkinje di 

cerebellum yang diperantarai oleh hormon tiroid. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi neuroanatomi dan neurokemistri berupa 

neurotransmitter pada otak sehingga dapat menyebabkan kondisi 

autisme (Juanda, 2020). 

f. Riwayat konsumsi Alkohol 

Hasil penelitian faktor risiko riwayat mengonsumsi alkohol selama 

kehamilan yaitu tidak ada sama sekali atau nol persen. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2020) dengan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 
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riwayat konsumsi alkohol dengan terjadinya disabilitas pada anak di 

Sekolah Holistic Inklusi Pelangi Kota Pekalongan ditunjukkan dengan 

hasil P-value = 0,468.  

Menurut WHO pada tahun 2011 ibu hamil yang mengonsumsi 

alkohol selama kehamilan dapat menyebabkan terjadinya Fetal 

Alcohol Syndrome (FAS) yang dapat menganggu pertumbuhan dan 

perkembangan janin (WHO,2011). Bedasarkan prevalensi FAS 

tertinggi menurut WHO pada tahun 2017 terdapat di negara Eropa 

sebanyak 2% dan untuk negara-negara Timur Tengah dan Afrika 

sebanyak 0,01%. Untuk negara Indonesia belum ada data tentang FAS 

(Lange et al.,2017). 

Mengonsumi alkohol pada trimester pertama dapat terjadi 

peningkatan anomali wajah dan otak pada janin. Pada trimester kedua 

meningkatkan kejadian abortus spontan. Sedangkan pada trimester 3 

dapat mengakibatkan penurunan pada berat badan , tinggi badan dan 

volume otak janin sehingga nantinya dapat menyebabkan terjadinya 

retardasi mental (Vaux, 2016). 

Islam melarang meminum khamar (minuman keras) dan perintah 

larangan ini berlaku untuk seluruh umat islam tanpa kecuali. 

Sebagaimana yang terdapat pada Q.S Al-Maidah (5) : 90 Allah SWT 

berfirman : 

 

يْطََٰ  نْ عَمَلِ ٱلشَّ مُ رِجْسٌ م ِ
ا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْْنَصَابُ وَٱلْْزَْلََٰ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُْٓ

ْٓ نِ فٱَجْتنَِبوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ يََٰ  
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  Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 

g. Riwayat Konsumsi Obat Antidepresan  

Hasil penelitian faktor risiko riwayat mengonsumsi obat tertentu 

seperti obat antidepresan selama kehamilan yaitu tidak ada sama sekali 

atau nol persen. Pada penelitian yang dilakukan Alfinna (2019) 

terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat konsumsi obat 

antidepresan saat kehamilan dan melahirkan anak dengan ASD pada 

anak di Kota Semarang (P 0,001;OR=20,06), hal ini berarti ibu yang 

memiliki riwayat konsumsi obat antidepresan berisiko 20 kali lebih 

besar melahirkan anak dengan ASD dibandingkan dengan ibu yang 

tidak memiliki riwayat konsumsi obat antidepresan.  

h. Riwayat Konsumsi Obat Antiepilepsi  

Hasil penelitian faktor risiko riwayat mengonsumsi obat 

antiepilepsi selama kehamilan yaitu tidak ada sama sekali atau nol 

persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Manalu (2013) didapatkan presentase riwayat ibu yang 

mengonsumsi obat seperti misoprostol dan asam valproat yaitu 

sebanyak 0%. Hampir seluruh responden mengatakan bahwa mereka 

mengonsumsi vitamin selama kehamilan. Obat asam valproat dapat 
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mengakibatkan adanya malformasi somatik seperti neural tube defect 

(Bromley et al., 2014). 

i. Riwayat Infeksi Saat  kehamilan 

Hasil penelitian faktor risiko riwayat infeksi saat kehamilan pada 

anak GSA terbanyak didapatkan pada Ibu yang tidak mengalami 

infeksi saat kehamilan sebanyak 53 responden (86,9%). Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fibriana dkk (2017) di Kota Semarang bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara ibu yang mengalami infeksi selama kehamilan 

dengan kejadian GSA dengan P value = 0,006 (P<0,05).Hubungan 

antara infeksi pada masa awal kehidupan anak dengan autisme juga 

telah ditelusuri. Beberapa penelitian menyebutkan timbulnya tiba-tiba 

onset autisme setelah terjadinya herpes ensefalitis. Infeksi lain yang 

dapat menyebabkan hidrosefalus sekunder seperti meningitis 

berdampak juga terhadap autisme meskipun laporan kasusnya masih 

sedikit. Penelitian kasus-kontrol oleh Deykin MacMahon 

mengumpulkan data penyakit karena virus di 18 bulan awal kehidupan 

dan didapatkan campak, cacar air, demam tanpa sebab yang jelas dan 

infeksi telinga berhubungan dengan risiko autisme. (Parner et al, 2012) 
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j. Riwayat Pendarahan Antepartum 

Hasil penelitian faktor risiko riwayat pendarahan antepartum pada 

anak GSA tidak ada sama sekali atau nol persen. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh  Affandi dkk (2014) bahwa 

tidak ada hubungan antara pendarahan antepartum dengan kejadian 

autisme (p=0,640), namun lebih berhubungan terhadap kejadian 

persalinan prematur dan BBLR yang kemudian dapat berhubungan 

dengan kejadian GSA. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2017) didapatkan pendarahan 

antepartum mengalami risiko peningkatan pada kejadian GSA (P = 

0,002).  

Ketika terjadi pendarahan pada ibu hamil akan menyebabkan 

berkurangnya suplai oksigen dan glukosa yang kemudian akan 

mengakibatkan terjadinya metabolisme anaerob, kurangnya ATP dan 

terjadinya penimbunan asam laktat yang akan mempercepat proses 

kerusakan sel-sel otak dan juga menyebabkan kerusakan pompa ion 

sehingga terjadi depolarisasi anoksik yang mengakibatkan keluarnya 

ion  K+ dan masuknya ion Na+ dan Ca2+ ke dalam sel bersamaan 

dengan masuknya ion Na+ dan Ca2+ air juga ikut masuk dan akan 

menyebabkan edema kemudian mengakibatkan kerusakan sel otak 

pada janin (Fibriana & Ningrum, 2017). 
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k. Riwayat Preeklamsia  

Hasil penelitian faktor risiko riwayat preeklamsia pada ibu dari 

anak GSA didapatkan pada ibu yang tidak mengalami preeklamsia 

sebanyak 55 responden (90,2%) dan yang mengalami preeklamsia 

sebanyak 6 responden (9,8). Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Alfinna (2019) didapatkan hasil sebanyak 13 orang 

(29,5%) yang mengalami preeklamsia dan sebanyak 31 orang (70,5 %) 

yang tidak mengalami preeklamsia. Berdasarkan hasil analisis bivariat 

menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat 

preeklamsia dengan kejadian ASD pada anak di Kota Semarang (p= 

0,031 ; OR= 4,2), hal ini berarti ibu yang memiliki riwayat 

preeklamsia berisiko 4,2 kali lebih besar melahirkan anak dengan ASD 

dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat preeklamsia 

(Alfinna , 2019). 

l. Riwayat Prematur 

Hasil penelitian faktor risiko riwayat prematur pada anak GSA 

didapatkan sebanyak 37 responden (60,7%) yang tidak mengalami 

kelahiran prematur dan sebanyak 24 responden (39,3%) yang 

mengalami kelahiran prematur. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Alfinna (2019) didapatkan hasil 

sebanyak 15 orang (34,1%) yang mengalami prematur dan sebanyak 

29 orang (65,9 %) yang tidak mengalami prematur. Berdasarkan hasil 
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analisis bivariat yang dilakukan oleh Alfinna (2019) menunjukan 

terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat kelahiran prematur 

dengan kejadian ASD pada anak di Kota Semarang (p = 

0,010;OR=5,1), hal ini berarti anak yang memiliki riwayat kelahiran 

prematur berisiko 5,1 kali lebih besar mengalami ASD dibandingkan 

dengan anak yang tidak memiliki riwayat kelahiran prematur.  

Usia kehamilan tidak normal terjadi lebih sering pada kelahiran 

anak-anak yang nantinya berkembang menjadi autisme. Dikelompokan 

bahwa kehamilan umur 35 minggu atau 42 minggu sebagai abnormal, 

dan terdapat hubungan yang signifikan dengan risiko autisme (Zhang, 

2010). 

m. Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

Hasil penelitian faktor risiko riwayat BBLR pada anak GSA 

terbanyak didapatkan pada ibu  yang bayi berat lahirnya >2500 gram 

sebanyak 34 responden (55,7%). Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hultman et al (2012)  didapatkan 86% 

kasus autisme infantil lahir dengan berat >2500 gram. Meskipun hasil 

ini menunjukkan bahwa mayoritas berat lahir anak dengan GSA pada 

penelitian ini adalah normal, ini tidak sejalan dengan teori yang ada. 

Ini bisa disebabkan karena jumlah sampel yang diperoleh hanya 

merupakan jumlah sampel minimum untuk menggambarkan faktor 

risiko anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar. Oleh karenanya 

perlu penelitian lebih lanjut secara analisis statistik untuk menentukan 
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apakah berat lahir termasuk faktor risiko GSA atau tidak di SLB Kota 

Makassar. 

n. Riwayat Asfiksia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko riwayat asfiksia 

pada anak GSA terbanyak didapatkan pada anak yang tidak mengalami 

asfiksia sebanyak 58 responden (95,1%) dan pada anak yang 

mengalami afiksia sebanyak 3 responden. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Affandi (2014) dengan jumlah 

yang tidak  mengalami asfiksia 20 orang (34,4%) dan yang mengalami 

asfiksia sebanyak 9 orang (15%).  

o. Riwayat Kejang Demam 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor risiko riwayat 

kejang demam  pada anak GSA terbanyak didapatkan pada anak yang 

tidak memiliki riwayat kejang demam sebanyak 43 responden (70,5%) 

dan yang memiliki riwayat kejang demam sebanyak 18 responden 

(29,5%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Affandi dkk (2014) sebanyak 12 orang (20,6%) yang memiliki 

riwayat kejang demam dan sebanyak 17 orang (29,3%) yang tidak 

memiliki riwayat kejang demam.  Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Affandi dkk (2014) riwayat kejang demam dinilai berhubungan dengan 

kejadian autisme (p=0,019).  

Pada dasarnya tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadits yang secara 

langsung menyebutkan tentang GSA, karena konsep ini tidak dikenal 
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pada masa kedatangan Nabi Muhammad saw. Namun, Al-Qur'an dan 

hadits memiliki banyak ayat dan hadits yang menekankan pentingnya 

menghormati dan memperlakukan orang-orang dengan lebih baik, 

termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti GSA. Ayat 

Al-Qur'an yang menekankan hal ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 

(2):195 Allah SWT berfirman : 

 

ِ وَلََ تلُْقوُْا بِايَْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلكَُةِ ۛ وَاحَْسِنُ  َ يحُِبُّ الْمُحْسِنيِْنَ وَانَْفِقوُْا فِيْ سَبيِْلِ اللّٰه وْا ۛ اِنَّ اللّٰه  

Terjemahnya : 

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, 

dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik. 

Semua ayat dan hadits dalam Al-Qur'an dan hadits mengajarkan 

kita untuk saling menghormati, saling membantu, dan saling 

memperlakukan dengan baik, termasuk mereka yang memiliki 

kebutuhan khusus seperti GSA (Al Asyqar, 2023). 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di SLB Negeri 1 Makassar selama tanggal 

04 Januari – 24 Januari 2023 untuk mengetahui gambaran faktor- faktor risiko 

GSA dengan beberapa keterbatasan yang didapatkan selama penelitian, antara 

lain sebagai berikut :  
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1. Kurangnya jumlah orang tua dalam menemani ataupun mengantar 

anaknya secara langsung di sekolah sehingga peneliti harus meminta 

nomor telepon responden untuk mengisi google form. 

2. Hasil penelitian ini tergantung pada kejujuran responden dalam 

memberikan jawaban kepada peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian tentang gambaran faktor-faktor risiko pada 

anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Distribusi frekuensi genetik pada anak GSA lebih banyak terdapat pada 

anak yang memiliki riwayat genetik yaitu 36 responden (59,0%). 

2. Distribusi frekuensi untuk usia ayah saat ibu mengandung anak dengan 

GSA terbanyak didapatkan pada rentang usia 29-30 tahun yatitu 15 

responden (24,6%). Sedangkan untuk usia ibu saat mengandung anak 

dengan GSA terbanyak didapatkan pada rentang usia 32-34 tahun 

sebanyak 19 responden (31,1%). 

3. Distribusi frekuensi riwayat pendidikan pada ibu dari anak dengan GSA 

terbanyak didapatkan pada jenjang pendidikan SMA sebanyak 37 

responden (60,7%). 

4. Distribusi frekuensi riwayat rokok pada ibu dari anak dengan GSA banyak 

didapatkan pada ibu perokok pasif sebanyak 55 responden (90,2%). 

5. Distribusi frekuensi ibu yang tidak terpapar pestisida sebanyak 61 

responden (100%). 

6. Distribusi frekuensi ibu yang tidak memiliki riwayat mengonsumsi alkohol 

sebanyak 61 responden (100%). 
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7. Distribusi frekuensi ibu yang tidak memiliki riwayat mengonsumsi obat 

antidepresan sebanyak 61 responden (100%). 

8. Distribusi frekuensi ibu yang tidak memiliki riwayat mengonsumsi obat 

antiepilepsi sebanyak 61 responden (100%). 

9. Distribusi frekuensi riwayat infeksi saat kehamilan banyak didapatkan 

pada ibu yang tidak mengalami riwayat infeksi saat kehamilan sebanyak 

53 responden (86,9%). 

10. Distribusi frekuensi ibu yang tidak mengalami riwayat pendarahan 

antepartum sebanyak 61 responden (100%). 

11. Distribusi frekuensi preeklamsia pada ibu dari anak dengan GSA banyak 

didapatkan pada  ibu yang tidak mengalami preeklamsia sebanyak 55 

responden (90,2%). 

12. Distribusi frekuensi riwayat prematur pada anak dengan GSA banyak 

didapatkan pada  usia >37 minggu sebanyak 37 responden (60,7%). 

13. Distribusi frekuensi riwayat BBLR pada anak dengan GSA banyak 

didapatkan  >2500 gram sebanyak 34 responden (55,7%). 

14. Distribusi frekuensi riwayat asfiksia pada anak dengan GSA banyak 

didapatkan pada  anak yang tidak mengalami asfiksia sebanyak 58 

responden (95,1%). 

15. Distribusi frekuensi riwayat kejang demam pada anak dengan GSA 

banyak didapatkan pada anak tanpa riwayat kejang demam sebanyak 43 

responden (70,5%). 
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B. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan skala penelitian yang lebih 

luas untuk mendapatkan hasil penelitian terbaru yang lebih akurat sehingga 

dapat meningkatkan kesadaran dan menghindari lahirnya anak  dengan  GSA 

dengan cara meningkatkan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai  GSA. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Formulir Informed Consent 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,  

Nama :  

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya telah SETUJU untuk menjadi 

subjek penelitian dengan sukarela dan tanpa paksaan pada 

Judul penelitian   : Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan 

Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB 

Negeri 1 Makassar 

Nama peneliti     :       Firjatullah Feniah Sabir 

Instansi peneliti  :  Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas  Islam Negeri Makassar 

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam 

penelitian ini dengan catatan bila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk 

apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan 

diri. 

    Makassar,   2023 

Mengetahui,       Yang menyatakan,  

peneliti      Peserta penelitian 

 

(Firjatullah Feniah Sabir)    (       ) 
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Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN   

Bersama ini saya meminta kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar 

pertanyaan (kuesioner). Informasi yang anda berikan akan dipergunakan sebagai 

bahan penelitian dengan judul “Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak 

Dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB Negeri 1 Makassar 

2022”  serta  akan digunakan sebagai bahan tinjauan untuk mengetahui gambaran 

faktor-faktor risiko yang mempengaruhi GSA. Semua data dan informasi yang 

diperoleh dari Bapak/ibu merupakan data yang bersifat RAHASIA dan jawaban 

Saudara tidak akan mempengaruhi prestasi dan kinerja di tempat kerja 

saudara. Peneliti berharap Saudara dapat memberikan informasi dengan jujur dan 

apa adanya. Atas perhatian dan kerja sama serta kepedulian Saudara  dalam 

kesediaan mengisi kuesioner ini kami ucapkan terima kasih 

a. Identitas Responden 

Nama  : 

Usia : 

Nama Anak : 

Usia Anak : 

Jenis kelamin Anak : L/P 

 

Total skor  : 1-10  = Tidak berisiko mengalami GSA 

                                          11-20   = Berisiko mengalami GSA 
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b. Jawablah Pertanyaan Berikut ini: 

Isilah pertanyaan dan berikan tanda (X) pada setiap pertanyaan dibawah ini 

sesuai dengan yang anda alami ! 

1. Berapa usia suami saat ibu mengandung anak yang mengalami gangguan 

spektrum autisme ? 

a. Ya (> 30 tahun) 

b. Tidak (< 30 tahun) 

2. Berapakah usia ibu saat mengandung anak yang mengalami gangguan 

spektrum autisme ?  

a. Ya (> 30 tahun) 

b. Tidak (< 30 tahun) 

3. Apa pendidikan terakhir anda ? 

a. Ya (SD-SMA) 

b. Tidak (Sarjana) 

4. Apakah anda memiliki riwayat keluarga yang menderita gangguan 

spektrum autisme ? 

a. Ya  

b. Tidak  

5. Apakah ibu terpapar rokok saat mengandung anak yang mengalami 

gangguan spektrum autisme ? 

a. Ya  

b. Tidak  
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6. Apakah ibu merokok  saat  mengandung anak yang mengalami gangguan 

spektrum autisme ? 

a. Ya  

b. Tidak  

7. Apakah ibu mengonsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1%-5% 

(seperti tuak dan bir) saat hamil ? 

a. Ya  

b. Tidak  

8. Apakah ibu mengonsumsi alkohol golongan B dengan kadar 5%-20% 

(seperti anggur atau wine) saat hamil ? 

a. Ya  

b. Tidak  

9. Apakah ibu mengonsumsi alkohol golongan C dengan kadar 20%-55% 

(seperti whisky, liquor, vodka dan Johny Walker) saat hamil ? 

a. Ya  

b. Tidak  

10. Apakah ibu terpapar pestisida saat mengandung anak yang mengalami 

gangguan spektrum autisme ? 

a. Ya  

b. Tidak  

11. Apakah Ibu mengonsumsi obat antidepresan (seperti : fluoxetine , 

citalopram dan sertraline) saat mengandung anak yang mengalami 

gangguan spektrum autisme ?  
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a. Ya 

b. Tidak 

12. Apakah ibu mengonsumsi obat antiepilepsi (seperti : valproat) saat 

mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ? 

a. Ya  

b. Tidak 

13. Apakah ibu mengalami infeksi  saat mengandung anak yang mengalami 

gangguan spektrum autisme , seperti demam, menggigil, terdapat bintil 

menonjol, dan cepat lelah ? 

a. Ya 

b. Tidak 

14. Apakah ibu mengalami pendarahan saat mengandung anak yang 

mengalami gangguan spektum autisme ?  

a. Ya 

b. Tidak 

15. Apakah ibu memiliki riwayat preeklamsia sebelum mengandung anak 

yang mengalami gangguan spektrum autisme ? 

a. Ya  

b. Tidak  

16. Berapa lama ibu mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum 

autisme ? 

a. Ya (<37 minggu) 

b. Tidak  (> 37 minggu) 
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17. Berapa bayi berat lahir anak ibu yang mengalami gangguan spektrum 

autisme ? 

a. Ya ( <2500 gram) 

b. Tidak (>2500 gram) 

18. Apakah anak ibu yang mengalami gangguan spektrum autisme memiliki 

riwayat asfiksia ? 

a. Ya  

b. Tidak  

19. Apakah anak ibu yang mengalami gangguan spektrum autisme memiliki 

riwayat kejang demam sederhana (onset kurang dari 15 menit)  ? 

a. Ya  

b. Tidak  

20. Apakah anak ibu yang mengalami gangguan spektrum autisme memiliki 

riwayat kejang demam kompleks (onset lebih dari 15 menit)  ? 

a. Ya  

b. Tidak  
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Lampiran 3. Persuratan 
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Lampiran 4. Pengolahan Data Penelitian 
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Lampiran 5. Dokumentasi 
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