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Hubungan Status Gizi Anak dengan Kejadian Skabies di RSUD dr. La 

Palaloi Maros 

The Association Between Nutritional Status in Children and Scabies at RSUD dr. 

La Palaloi Maros in 2020-2022 

*Muhammad Fitrah Asshobri1, Syatirah Jalaluddin2, Fhirastika Annisha Helvian3, 

Rini Fitriani4, Muhammad Dahlan 5 
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*Corresponding author. Email: mfit512@gmail.com 

 

Abstrak: 

Latar Belakang: Skabies adalah infestasi parasit yang disebut Sarcoptes scabiei var. 

hominis, umumnya terjadi pada anak-anak dengan status gizi buruk dan lingkungan yang 
padat penduduk. Indonesia memiliki tingkat malnutrisi yang tinggi di antara anak-anak usia 

sekolah. Karena belum ada penelitian yang menetapkan peran status gizi dalam kejadian 

skabies, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara status gizi dan 
infestasi skabies di poliklinik kulit dan kelamin RSUD dr. La Palaloi Maros, Indonesia. 

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional yang dilakukan di rumah 

sakit regional di Maros, Indonesia dengan subjek yaitu pasien anak rawat jalan berusia 5-
18 tahun pada tahun 2020-2022. Rekam medis digunakan untuk mendapatkan data seperti 

jenis kelamin, usia, pengukuran antropometri, dan diagnosis. Uji Chi-Square digunakan 

untuk menganalisis korelasi antar variabel. Data diproses dan dianalisis menggunakan 

SPSS versi 25 untuk Windows.  
Hasil: Dari 89 sampel yang diperoleh, 51 sampel terdiagnosis skabies (57,3%), dan 58 

sampel didiagnosis dengan gizi lebih (65,2%). Uji Chi-Square menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara status gizi dan skabies (p=0,715). 
Kesimpulan: Studi ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara status gizi dan skabies. 
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Abstrak: 

Latar Belakang: Scabies is an infestation of an ectoparasite called Sarcoptes scabiei var. 

hominis, which commonly occurs in children with substandard nutritional status and high-

dense population communities. Indonesia has high rates of malnutrition among children, 
especially school-aged children. Since there hasn't been any research confirming how 

nutritional status impacts the development of scabies, this study seeks to investigate that 

aspect and to examine the association between nutritional status and scabies infestation at 
the dermatology polyclinic at dr. La Palaloi Regional Hospital in Maros, Indonesia 

Metode: This investigation took the form of a cross-sectional study conducted at a regional 

hospital in Maros, Indonesia with outpatient children aged 5-18 years old in 2020-2022. 
Medical records are used to obtain data such as gender, age, anthropometric measurements, 

and diagnosis. The Chi-Square test was utilized to examine the relationship between 

variables. The data were processed and analyzed using the SPSS version 25 for Windows. 

Hasil: Out of 89 samples obtained, 51 samples have scabies (57,3%), and 58 samples 
diagnosed with overweight (65,2%). Chi-Square test revealed no statistically significant 

correlation between nutritional status and scabies (p= 0,715). 

Kesimpulan: This study concluded that there is no significant correlation between 
nutritional status and scabies. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Skabies adalah infestasi pada kulit manusia yang disebabkan 

oleh penetrasi dari kutu parasit Sarcoptes scabiei var. hominis ke lapisan 

epidermis (Kang et al., 2019). Penyakit ini umumnya menyebar melalui 

kontak langsung antara individu yang terinfeksi dan yang belum 

terinfeksi. Skabies sering terjadi pada anak-anak dengan kekebalan 

yang lemah, kondisi hidup yang buruk, dan sanitasi yang tidak memadai 

(Marsha, Ling, 2020). 

Skabies telah digolongkan menjadi Neglected disease atau 

penyakit yang kurang diperhatikan dan diabaikan oleh WHO pada 

tahun 2009 dan menjadi perhatian di negara-negara berkembang. 

Skabies sering diabaikan oleh masyarakat, sehingga penyakit ini 

menjadi salah satu masalah di seluruh dunia. Penyakit ini lebih banyak 

terjadi di negara berkembang, terutama di daerah endemis dengan 

iklim tropis dan subtropis, seperti Afrika, Amerika Selatan, dan 

Indonesia. 

Skabies merupakan penyakit menular yang umumnya 

ditularkan melalui kontak langsung antar individu. Kontak kulit-ke-

kulit yang terjadi pada tempat-tempat padat seperti rumah sakit, 

sekolah, dan fasilitas penahanan menjadi faktor risiko penularan 

skabies. Oleh karena itu, wilayah perkotaan dengan kepadatan 

penduduk yang tinggi menjadi tempat yang rentan terhadap 

penyebaran skabies (Sanei-Dehkordi et al., 2021). 
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Epidemiologi skabies melibatkan studi tentang karakteristik 

demografis dan sosial ekonomi populasi yang terinfeksi. Faktor-faktor 

seperti usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan tingkat 

kebersihan individu dapat mempengaruhi prevalensi skabies di 

wilayah perkotaan. Penelitian epidemiologi dapat memberikan 

wawasan yang berharga tentang profil populasi yang rentan terhadap 

penyakit ini (Sanei-Dehkordi et al., 2021). 

Romani et al menyusun literature dalam bentuk systematic 

review yang memuat 48 studi tentang skabies di berbagai negara 

dengan negara berkembang yang memiliki status ekonomi menengah 

kebawah. Prevalensi dari skabies tertinggi berdasarkan populasi secara 

keseluruhan berada di Papua Nugini, Panama, dan Fiji. Sedangkan 

prevalensi skabies pada anak tertinggi di Panama (Romani et al., 2015). 

Dari hasil studi tersebut dilaporkan bahwa skabies merupakan 

penyakit kulit yang umum ditemukan di negara berkembang, 

khususnya pada anak-anak, area padat penduduk dan pendidikan 

rendah (Trasia, 2021).  

Status gizi anak memiliki peran penting dalam mempengaruhi 

kekebalan tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Anak-anak dengan 

status gizi buruk cenderung memiliki sistem kekebalan yang lemah, 

rentan terhadap infeksi, dan tidak terkecuali penyakit kulit seperti 

skabies. Faktor-faktor seperti kekurangan nutrisi, rendahnya asupan 

makanan bergizi, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat 

memengaruhi status gizi anak. 

Skabies menjadi masalah kesehatan yang terjadi di berbagai 

belahan dunia, di negara-negara berkembang dan ekonomi kebawah, 
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skabies masih memiliki tingkat prevalensi yang tinggi dan sudah 

termasuk dalam kategori NTD atau neglected tropical disease oleh WHO. 

Studi epidemiologi skabies di negara-negara lain juga menunjukkan 

adanya tingkat prevalensi yang tinggi. Di Timor Leste, prevalensi 

skabies menyentuh angka 39,1%, di Brazil berada di angka 9,8%, 

kemudian di Fiji menyentuh angka 18,5% (Hay et al., 2012).  

Di Indonesia, skabies merupakan salah satu penyakit kulit 

tersering di puskesmas. Pada tahun 2008, prevalensi skabies di seluruh 

puskesmas di Indonesia adalah 5,6 - 12,9%, dan merupakan penyakit 

kulit terbanyak urutan ketiga. Berdasarkan data dari kementerian 

kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, prevalensi skabies di 

indonesia berada di angka 6% dari total penduduk (Trasia, 2021). 

Beberapa faktor yang berpengaruh pada prevalensi skabies antara lain 

keterbatasan air bersih, perilaku kebersihan yang buruk, dan 

kepadatan penduduk. Dengan tingginya kepadatan penghuni suatu 

komunitas, interaksi dan kontak fisik erat yang akan memudahkan 

penularan skabies, tempat-tempat seperti penjara, sekolah, panti 

jompo, barak tentara, asrama dan sejenisnya (Helvian et al., 2020) 

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kemenkes Indonesia 

tahun 2014, sebanyak 11,5% anak usia balita di Indonesia menghadapi 

masalah pertumbuhan dan perkembangan. Dalam studi penaksiran 

pertumbuhan di wilayah Sulawesi Selatan ditemukan bahwa 4,6% anak 

mengalami kekurangan gizi; 18,4% mengalami gizi yang buruk; 74,2% 

memiliki status gizi yang baik; dan 2,9% memiliki kelebihan gizi (Potto 

et al., 2023). 
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Langkah preventif yang saat ini dipakai untuk penyakit skabies 

masih terbatas di pencegahan penyebaran dari individu yang terinfeksi 

ke individu yang sehat, seperti dekontaminasi benda atau pakaian yang 

dicurigai terkontaminasi parasit skabies dengan cara mencuci 

menggunakan air panas atau dijemur dibawah sinar matahari (Widaty 

et al., 2022). Belum ada langkah preventif untuk skabies yang fokus 

kepada status gizi. 

Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan 

antara status gizi anak dengan kejadian skabies di RSUD dr. La Palaloi 

Maros. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi 

kesenjangan pengetahuan ini dan menganalisis apakah ada hubungan 

antara status gizi anak dengan kejadian skabies di RSUD dr. La Palaloi 

Maros. 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berkontribusi 

terhadap kejadian skabies pada anak di RSUD dr. La Palaloi Maros. 

Informasi ini akan bermanfaat bagi tenaga medis dan pengambil 

kebijakan dalam upaya pencegahan, pengobatan, dan manajemen 

skabies, terutama pada anak-anak yang berisiko tinggi. Selain itu, 

penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

program gizi dan intervensi kesehatan yang lebih baik untuk anak-anak 

di daerah ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah apa hubungan antara status gizi 

anak dengan kejadian skabies di RSUD dr. La Palaloi Maros? 
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C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak ada hubungan antara status gizi anak usia sekolah dengan 

kejadian skabies di RSUD dr. La Palaloi Maros 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada hubungan antara status gizi anak usia sekolah dengan 

kejadian skabies di RSUD dr. La Palaloi Maros 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1. Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1. Status 

Gizi 

kondisi nutrisi 

atau kecukupan 

zat gizi dalam 

tubuh seseorang 

Pengukuran berat badan dan tinggi 

badan menggunakan grafik CDC  

2000 (BB/TB) 

Interpretasi berdasarkan Waterlow 

BB

TB
%

=
BB Aktual

𝐵𝐵 𝐵𝑎𝑘𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑇𝐵 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑥100% 

 

• >120 % = Obesitas 

• 110-120 % = Overweight  

• 90-110 % = Gizi Baik 

• 70-90 % = Gizi Kurang 

• <70 % = Gizi Buruk 

(Kliegman et al., 2020) 

 

Kategorikal 
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Rekam medis 

Dikategorikan menjadi 3  

• Gizi buruk & Gizi Kurang = 

Gizi Kurang 

• Gizi Baik =  Normal 

• Overweight & Obesitas = 

Gizi Lebih 

 

 

Variabel Dependen 

2.  Kejadian 

Skabies  

penyakit infeksi 

kulit yang 

disebabkan oleh 

tungau Sarcoptes 

scabiei varietas 

hominis 

Rekam Medis 1. Terdiagnosis  skabies oleh 

dokter 

2. Tidak terdiagnosis skabies 

oleh dokter 

Kategorikal 
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3. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas dan menganalisis hubungan status gizi 

pada anak usia 5 – 18 tahun terhadap kejadian skabies di Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. La Palaloi Maros. Instrumen penelitian ini adalah 

rekam medis pasien yang merupakan data sekunder. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan status gizi pada anak usia 5-18 tahun 

terhadap kejadian skabies di Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi 

Maros. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran status gizi anak usia 5-18 tahun yang 

terinfeksi skabies di poliklinik kulit dan kelamin Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. La Palaloi Maros. 

b. Mengetahui gambaran status gizi anak usia 5-18 tahun  di poliklinik 

kulit dan kelamin Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Maros. 

F. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan serta peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapatkan di bidang kesehatan selama studi khususnya mengenai 

skabies. 

b. Bagi pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk 

menambah wawasan dan juga bisa menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang berfokus pada kesehatan anak dan kulit. 
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c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi 

bagi masyarakat mengenai hubungan status gizi dengan kejadian 

skabies 

d. Bagi Institusi 

1) Memberikan informasi tambahan kepada institusi di 

bidang kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai hubungan 

status gizi anak dengan skabies. 

2) Memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi 

parameter dan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 



 

25 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Gizi Pada Anak 

1. Definisi 

Gizi merupakan aspek fundamental dari kehidupan yang berhubungan 

langsung dengan segala proses yang terjadi dalam tubuh manusia (Rodriguez-

Morales et al., 2016). Asupan gizi pada anak berfungsi untuk mempertahankan 

berat badan dan mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan normal.  

Status gizi adalah kondisi fisiologis seseorang, yang dihasilkan dari 

hubungan antara intake nutrisi dan kebutuhan, dan dari kemampuan tubuh 

untuk mencerna, menyerap, dan menggunakan nutrisi (Kesari & Noel, 2023). 

Pada anak, gizi memiliki peran yang krusial dikarenakan kebutuhan nutrisi 

meningkat sebagai refleksi dari peningkatan massa tubuh yang menjadikan 

protein dan kalsium menjadi zat gizi penting bagi tumbuh kembang pada masa 

perkembangan anak (Faradilah et al., 2018). Pada umumnya Kebutuhan kalori 

pada anak sebesar 2000 kkal dengan komposisi protein 73.5 gram (15%), 

karbohidrat 225 gram (45%), dan lemak 88 gram (40%) (Faradilah et al., 

2022). 

2. Epidemiologi Gizi Anak 

Berdasarkan data WHO tahun 2022, terdapat lebih dari 149 juta anak 

di dunia mengalami stunting (tinggi badan lebih pendek dari rata-rata umur), 

45 juta anak lainnya diperkirakan mengalami wasting (terlalu kurus dari rata-

rata umur) dan 37 juta anak diperkirakan mengalami obesitas (WHO 2022). 

Hampir setengah dari seluruh kematian yang terjadi pada anak berhubungan 

langsung dengan kekurangan gizi atau undernutrition, hal tersebut paling 
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banyak terjadi di negara-negara yang memiliki kondisi sosioekonomi yang 

rendah dimana penghasilan rata-rata keluarga jauh dibawah standar untuk 

memenuhi kebutuhan primer (WHO, 2022) 

Di Indonesia, masalah gizi masih menjadi fokus utama yang belum 

terselesaikan, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki masalah yang 

serupa dengan negara-negara berkembang lainnya, rendahnya pengetahuan 

dan tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor krusial yang menyebabkan 

masalah gizi. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 

2022, didapatkan bahwa angka stunting di Indonesia berada di angka 21,6%, 

mengalami penurunan dari tahun 2021 yang berada di angka 24,4%. Untuk 

masalah obesitas di Indonesia saat ini berada di angka 3,5%, dengan kejadian 

terbesar terdapat di Kepulauan Bangka Belitung dengan angka 7,6% 

(Kemenkes, 2022). 

Di Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Kesehatan Republik indonesia tahun 2022 melalui hasil SSGI, 

angka stunting di Provinsi Sulawesi Selatan berada di angka 27,2% yang 

artinya lebih tinggi daripada angka rata-rata stunting di Indonesia. 

Penyumbang angka terbesar untuk kasus stunting di Provinsi Sulawesi Selatan 

berasal dari Kabupaten Jeneponto dengan angka yang sangat besar yaitu 

39,8%, sedangakan untuk Kota Makassar angka yang didapatkan sebesar 

18,4%, dan untuk Kabupaten Maros berada di angka 30,1% (Kemenkes, 2022). 

Di Kabupaten Maros, angka stunting, overweight, dan underweight 

masih diatas rata-rata. Untuk angka stunting di Kabupaten Maros masih 

terpaut sangat jauh dibandingkan dengan angka rata-rata di Provinsi Sulawesi 

Selatan, angka stunting di Kabupaten Maros mencapai angka 30,1 %, 
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kemudian untuk angka overweight berada pada angka 3,1%, dan untuk angka 

underweight berada di angka 25,3%. Ketiga kategori tersebut berada di atas 

rata-rata dari angka yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan (Kemenkes, 

2022). 

3. Fungsi Gizi Anak 

Gizi anak merupakan faktor krusial yang akan menentukan kehidupan, 

dibandingkan dengan fase-fase pertumbuhan lainnya, fase pertumbuhan saat 

berada pada usia anak-anak merupakan fase yang akan menentukan 

pertumbuhan dan perkembangan anak saat mencapai usia dewasa nanti. 

Sekitar 60% dari proses pertumbuhan yang dialami manusia oleh manusia 

sepanjang hidupnya, terjadi saat usia anak-anak (Kliegman et al., 2020). 

Gizi anak memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem imunitas 

mereka. Nutrisi yang adekuat menjadi kunci dalam membangun dan 

memelihara kekebalan tubuh anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa 

prematuritas merupakan salah satu faktor risiko tertinggi untuk terjadinya 

morbiditas pada anak (Jalaluddin et al., 2018). 

Gizi yang baik memberikan fondasi yang kuat bagi sistem imunitas 

anak-anak. Nutrisi yang cukup dan seimbang, terutama protein, vitamin 

(seperti vitamin A, C, D, dan E), mineral (seperti seng dan besi), dan asam 

lemak omega-3, diperlukan untuk mendukung produksi sel-sel kekebalan 

tubuh, seperti sel darah putih dan antibodi. Kekurangan nutrisi dapat 

menyebabkan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh, membuat anak lebih 

rentan terhadap penyakit infeksi dan memperlambat penyembuhan dari 

penyakit yang sedang dihadapi (Syakir et al., 2019). 

Anak-anak dengan status gizi yang buruk memiliki risiko lebih tinggi 

untuk mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, yang dapat 
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mempengaruhi sistem kekebalan tubuh (Jalaluddin et al., 2018). 

Keterlambatan pertumbuhan berarti jumlah sel-sel kekebalan tubuh dapat 

berkurang, sehingga anak lebih mudah terinfeksi dan lebih sulit untuk 

melawan infeksi. Selain itu, masalah gizi seperti kurangnya asupan kalori atau 

protein dapat menyebabkan lemahnya daya tahan tubuh anak dan atau 

meningkatkan keparahan infeksi (Syakir et al., 2019). 

4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Gizi Anak 

Secara garis besar, terdapat 2 hal yang mempengaruhi gizi anak, yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang dimaksud dalam  

 

hal ini yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. 

Ketersediaan yang dimaksud mengacu pada suplai dari makanan, dan 

jumlahnya. Kemudian akses mengacu pada kemampuan rumah tangga untuk 

mendapatkan makanan. Pemanfaatan mengacu pada bagaimana kemampuan 

Gambar 1. Faktor Penyebab Gizi Buruk (Kliegman et al., 2020) 
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individu rumah tangga memanfaatkan makanan atau mengolah makanan. 

Stabilitas mengacu pada konsistensi dari suplai makanan, misalnya pada 

musim-musim tertentu terdapat bahan pangan yang kemungkinan menurun 

jumlah produksinya dibandingkan dengan musim-musim lainnya (Kliegman 

et al., 2020) .  

Faktor internal yang dimaksud yaitu makro dan mikro nutrien, faktor 

makronutrien dalam gizi anak melibatkan karbohidrat, protein, dan lemak. 

Karbohidrat berfungsi sebagai sumber utama energi bagi tubuh anak, yang 

dapat ditemukan dalam makanan seperti nasi, roti, sereal, kentang, buah-

buahan, dan sayuran. Karbohidrat kompleks yang kaya serat membantu 

menjaga kesehatan pencernaan dan menjaga kadar gula darah stabil. Protein 

merupakan komponen penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot, 

jaringan, dan organ tubuh anak. Makanan sumber protein yang baik meliputi 

daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan produk kedelai. Asam amino 

esensial yang terkandung dalam protein harus diperoleh dari makanan karena 

tubuh tidak dapat menghasilkannya sendiri. Sementara itu, lemak berperan 

sebagai sumber energi cadangan, membantu penyerapan vitamin tertentu, 

dan penting dalam pembentukan sel-sel tubuh. Lemak sehat, seperti lemak tak 

jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda, yang ditemukan dalam minyak 

zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak, mendukung kesehatan 

jantung dan otak anak (Kliegman et al., 2020). 

Peran mikronutrien dalam meningkatkan imunitas anak sangat 

penting. Misalnya, vitamin A dikenal sebagai nutrisi penting dalam menjaga 

integritas kulit dan selaput lendir yang menjadi barier pertama dalam 

melawan masuknya patogen. Selain itu, vitamin C berperan sebagai 

antioksidan yang membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal 
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bebas dan juga meningkatkan aktivitas sel-sel kekebalan tubuh. Kekurangan 

mikronutrien tertentu dapat menyebabkan kelainan dalam sistem kekebalan 

tubuh anak-anak dan menghambat respons imun tubuh terhadap infeksi 

(Riera Romo et al., 2016). 

Pada anak-anak dengan masalah gizi, infeksi seringkali menjadi lebih 

sering dan berlangsung lebih lama. Sistem kekebalan tubuh yang lemah pada 

anak-anak yang kekurangan gizi dapat menghambat respons imun tubuh 

untuk mengenali dan melawan patogen yang menyebabkan penyakit. 

Akibatnya, anak-anak dengan status gizi yang buruk dapat mengalami infeksi 

berulang atau infeksi yang berat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan 

komplikasi kesehatan (Riera Romo et al., 2016). 

Upaya untuk meningkatkan status gizi anak dapat berdampak positif 

pada sistem imunitas mereka. Memberikan asupan makanan yang sehat, 

bergizi, dan seimbang merupakan langkah penting dalam menjaga kekebalan 

tubuh anak-anak. Dukungan gizi yang tepat, terutama pada anak-anak yang 

rentan seperti anak-anak balita atau mereka yang tinggal di daerah dengan 

tingkat kelaparan yang tinggi, dapat membantu meningkatkan daya tahan 

tubuh dan mengurangi angka morbiditas dan mortalitas akibat infeksi 

(Jalaluddin et al., 2018). Selain itu, edukasi mengenai pentingnya pola makan 

sehat dan gizi yang adekuat dapat membantu masyarakat lebih menyadari 

tentang pentingnya status gizi dalam menjaga kesehatan anak dan mendorong 

langkah-langkah pencegahan infeksi yang lebih efektif.  

Beberapa perspektif perlu diperhatikan mengenai pentingnya nutrisi 

terhadap kesehatan secara keseluruhan, mencegah defisiensi, mencapai status 

adekuat, dan untuk mencegah atau mengurangi resiko terkena penyakit yang 
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berhubungan dengan intake berlebih seperti diabetes, obesitas, dan penyakit 

kardiovaskular (Kliegman et al., 2020).  

Berbeda dengan gizi pada orang dewasa, gizi anak sangat dipengaruhi 

oleh faktor eksternal. Keamanan pangan menjadi salah satu topik yang kerap 

diperbincangkan dalam forum dunia, peristiwa-peristiwa seperti bencana 

alam, konflik, hingga buruknya pendidikan dapat berpengaruh terhadap 

status gizi seorang anak. 

5. Pengukuran Status Gizi 

Pengukuran status gizi dapat menggunakan pengukuran tinggi badan dan 

berat badan atau biasa disebut dengan antropometri. Ada beberapa 

pengukuran lain yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian status gizi, 

seperti data biokimia, prosedur medis, riwayat pasien, riwayat nutrisi-

makanan pasien (Kesari & Noel, 2023). 
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Sesuai rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar 

Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, diketahui bahwa penentuan status 

gizi anak didasarkan pada indeks-indeks seperti Indeks BB/U, TB/U, BB/TB 

dan IMT/U (Kementerian Kesehatan RI, 2022). 

Indeks BB/U merupakan suatu indeks grafik yang membandingkan 

antara berat badan dan relatif umur untuk menentukan apakah berat badan 

anak masuk dalam kategori wasting atau overweight dibandingkan populasi. 

Indeks TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak 

berdasarkan usianya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak yang pendek 

Gambar 2. Grafik pertumbuhan BB/U dan TB/U (CDC 2000) 
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(stunted) atau sangat pendek. Indeks BB/TB dapat memperlihatkan berat 

badan anak dibandingkan dengan pertumbuhan panjang/tinggi badannya, 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang gizi kurang, gizi 

buruk serta anak yang memiliki risiko gizi lebih. Indeks IMT/U digunakan 

untuk mengklasifikasikan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko 

gizi lebih, gizi lebih dan obesitas. Grafik IMT/U dan grafik BB/PB atau BB/TB 

cenderung menunjukkan hasil yang sama. Namun indeks IMT/U lebih sensitif 

untuk penapisan anak gizi lebih dan obesitas. 

Status gizi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan seseorang 

dan juga merupakan komponen esensial untuk menjaga sistem imun atau 

sistem pertahanan tubuh seseorang, status gizi dapat diukur menggunakan 

antropometri, berdasarkan pedoman dari WHO dan CDC, status gizi dapat 

diukur dengan tinggi badan dan berat badan (Oktarina et al., 2021). 

Sesuai dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan 

CDC interpretasi untuk status gizi anak usia 5-18 tahun dapat menggunakan 

grafik weight-for-age dan stature-for-age berdasarkan grafik CDC 2000, 

kemudian dihitung menggunakan rumus Waterlow untuk menentukan status 

gizi, dan akan diinterpretasikan berdasarkan kategori berikut: 

• >120 % = Obesitas 

• 110-120 % = Overweight  

• 90-110 % = Gizi Baik 

• 70-90 % = Gizi Kurang 

• <70 % = Gizi Buruk 

(Kliegman et al., 2020)  
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Beberapa parameter digunakan untuk menentukan nilai gizi dan  

kemudian hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar atau 

referensi. Tujuan penilaian status gizi adalah untuk menilai status gizi 

seseorang dan mengetahui apakah ada kesalahan dalam status gizi seseorang. 

Penilaian gizi penting karena dapat menyebabkan penyakit terkait gizi dan 

bahkan kematian. Oleh karena itu, dengan mengetahui status gizi seseorang 

untuk meningkatkan derajat kesehatannya sedemikian rupa sehingga menjadi 

lebih baik (Thamaria, 2017). 

B. Skabies Pada Anak 

1. Definisi 

Skabies adalah infestasi pada kulit manusia yang disebabkan oleh 

penetrasi dari kutu parasit Sarcoptes scabiei var. hominis ke lapisan epidermis 

(Kang et al., 2019).  Penyakit ini biasanya menular melalui kontak langsung 

antara individu yang terinfeksi dan individu yang belum terinfeksi.(Feng et al., 

2023)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Sarcoptes scabiei var. hominis (Feng et al., 2023)  
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Skabies sering terjadi pada kelompok populasi anak-anak yang 

menghadapi imunodefisiensi, tinggal dalam kondisi lingkungan yang kurang 

optimal, dan sanitasi yang tidak memadai (Marsha, Ling, 2020). 

Skabies adalah suatu penyakit menular yang biasanya disebarkan 

melalui kontak langsung antara individu. Kontak fisik kulit-ke-kulit, seringkali 

terjadi di lingkungan padat seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas 

penahanan, merupakan faktor risiko penularan skabies. Sebagai akibatnya, 

daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi rentan 

terhadap penyebaran skabies.  

Penyakit skabies cenderung menyerang golongan umur tertentu, yaitu 

anak-anak dan usia tua. Higienitas berhubungan erat dengan kelompok umur 

tersebut, suatu penelitian mengemukakan bahwa kebersihan menjadi salah 

satu penyebab utama terjadinya infeksi (Prayudha et al., 2021). Kejadian 

skabies pada anak usia sekolah dapat dikaitkan dengan beberapa hal yaitu:  

a. Aktivitas bermain: Anak-anak sering berinteraksi secara fisik dengan 

teman-teman mereka saat bermain, sehingga risiko penularan dari satu 

anak ke anak lainnya menjadi lebih tinggi. 

b. Sekolah anak: Lingkungan seperti sekolah atau tempat penitipan anak 

merupakan tempat di mana banyak anak berkumpul, dan hal ini dapat 

memfasilitasi penularan skabies jika ada salah satu anak yang 

terinfeksi. 

c. Kondisi perumahan dan kebersihan: Skabies dapat menyebar dengan 

cepat di lingkungan dengan kondisi kebersihan yang buruk atau tingkat 

keramaian yang tinggi. 
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d. Daya tahan kulit anak: Kulit anak-anak yang masih dalam tahap 

perkembangan mungkin memiliki kekebalan yang lebih rendah 

daripada orang dewasa, sehingga mereka mungkin lebih rentan 

terhadap infeksi skabies. 

2. Epidemologi 

Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 

2017, jumlah kasus skabies yang dilaporkan setiap tahun di seluruh dunia 

mencapai sekitar 400 juta, dengan perkiraan sekitar 200 juta kasus yang 

terdiagnosis. Skabies dapat terjadi pada individu dari berbagai latar 

belakang ras dan usia, namun lebih umum terjadi pada anak-anak dan 

kelompok usia lanjut (Kliegman et al., 2020). 

Romani et al. melakukan penyusunan literatur dalam bentuk 

tinjauan sistematis yang mencakup 48 studi tentang skabies yang dilakukan 

di berbagai negara, terutama di negara berkembang dengan status ekonomi 

menengah ke bawah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

prevalensi tertinggi dari skabies pada populasi secara keseluruhan terjadi 

di Papua Nugini, Panama, dan Fiji. Sementara itu, prevalensi skabies 

tertinggi pada anak-anak tercatat di Panama. Temuan dari studi-studi ini 

menunjukkan bahwa skabies merupakan penyakit kulit yang umum terjadi 

di negara-negara berkembang, terutama di kalangan anak-anak, di daerah 

dengan kepadatan penduduk tinggi, dan tingkat pendidikan rendah 

(Romani et al., 2015). 

Di Indonesia, skabies masih menjadi salah satu penyakit kulit yang 

paling sering dilaporkan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Pada 

tahun 2008, prevalensi skabies di seluruh puskesmas di Indonesia berkisar 
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antara 5,6% hingga 12,9%, sehingga menjadi penyakit kulit dengan jumlah 

kasus tertinggi di urutan ketiga (Kurniawan, 2020). 

3. Klasifikasi 

Skabies dapat dijabarkan menjadi beberapa varian, Scabies simplex 

dan norwegian scabies (crusted) (Richards, 2021). Skabies yang paling umum 

ditemukan di lapangan adalah Scabies simplex,  

 

Kasus skabies norwegia atau skabies krustosa sering dijumpai pada 

pasien dengan status Immunocompromised seperti penderita HIV, AIDS, 

maupun keganasan (Rachel L, 2022). 

Pada kasus skabies norwegia, manifestasi klinis lebih parah 

dibandingkan skabies tipikal, jumlah parasit yang terdapat di individu 

terinfeksi bisa mencapai 1 juta parasit, hal ini diakibatkan oleh sistem imun 

yang buruk sehingga perkembangan parasit menjadi tidak terbendung dan 

berkembang pesat. Tampakan klinis khas dari jenis skabies ini terlihat dari 

krusta yang terbentuk akibat dari infeksi-infeksi sekunder. (Kang et al., 

2019) 

 

 

Gambar 4. Gambaran Klinis Skabies Norwegia (Kang et al., 2019) 
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4. Etiologi 

Skabies merupakan penyakit infeksi oleh parasit Sarcoptes scabiei 

var.hominis. Dalam bentuk dewasanya, parasit ini dapat mencapai ukuran 0.4 

mm, namun tetap membutuhkan alat bantu untuk dapat divisualisasi 

(Widaty et al., 2022). Skabies merupakan parasit arthropoda yang masuk ke 

dalam ordo Acarina yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1600-an, 

namun belum dikenali sebagai penyebab erupsi kulit hingga pada tahun 

1700-an (Kang et al., 2019). 

 

Gambar 5. Gambaran Parasit Sarcoptes Scabiei (Vasanwala & Ong, 2019) 

5. Patofisiologi 

Siklus hidup skabies dimulai ketika kutu betina yang hamil membuat 

terowongan di epidermis kulit  manusia kemudian kutu tersebut akan 

menempel di dalam terowongan tersebut, sebagian besar telur yang telah 

menetas akan menjadi larva setelah 48 sampai 72 jam. Telur yang sudah 

menetas kemudian akan menjadi larva dan akan membuat terowongan baru 
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dan akan mencapai bentuk dewasa dalam waktu 10-14 hari (Widaty et al., 

2022). 

 

 

Gambar 6. Siklus Hidup Sarcoptes Scabiei (Currier et al., 2011) 

6. Manifestasi Klinis 

Gejala klinis pada infeksi kulit akibat skabies disebabkan oleh 

respons alergi tubuh terhadap tungau. Setelah tungau melakukan kopulasi 

(perkawinan) di atas kulit, tungau jantan akan mati dan tungau betina akan 

menggali terowongan dalam stratum korneum sambil meletakkan 

sebanyak 2 hingga 50 telur. Aktivitas S. scabiei di dalam kulit akan 

menimbulkan rasa gatal yang umumnya mulai timbul 4-6 minggu setelah 

infestasi pertama, bila terjadi re-infestasi tungau, gejala dapat muncul lebih 

cepat dalam 2 hari. Rasa gatal biasa memburuk pada malam hari 

disebabkan aktivitas tungau lebih tinggi pada suhu lebih lembap dan panas 

(Kurniawan, 2020) 
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Skabies pada umumnya ditandai dengan adanya papul-papul 

pruritik dan atau ruam papul-vesikel dengan pola simetris yang muncul 2-

6 minggu setelah infestasi pertama, walaupun tidak spesifik namun umum 

pada skabies untuk ditemukannya nocturnal pruritus atau gatal yang lebih 

parah saat memasuki malam hari serta terowongan berwarna keputihan 

dengan pustul, vesikel di ujungnya juga dapat ditemukan (Richards, 2021). 

 

 

Gambar 3. Gambaran Papul Kemerahan (Vasanwala & Ong, 2019) 

Permukaan kulit yang umumnya rentan terhadap infeksi adalah area 

di antara jari-jari, area siku, area ketiak, area perut bagian pusat, area garis 

pinggang, dan punggung kaki. Pada laki-laki area seperti penis dan skrotum 

rentan terinfeksi, sedangkan pada wanita area payudara, umumnya di 

areola (Rachel L, 2022) (Widaty et al., 2022). 

Lesi kulit lain seperti impetigo dapat muncul sebagai infeksi bakteri 

sekunder dari bakteri Streptococcus pyogenes yang terjadi akibat dari 

adanya infeksi tungau sehingga mencegah terjadinya opsonisasi dari 

bakteri, yang kemudian proliferasi dari bakteri tersebut bisa menghindari 

sistem imun (Rachel L, 2022). 



 

41 

 

 

 

Gambar 4. Terowongan Tungau pada Skabies (Sunderko tter et al., 2021)  

7. Penegakan Diagnosis 

a. Anamnesis 

Pada anamnesis, gejala khas pada skabies perlu ditanyakan, 

riwayat kontak dengan orang lain yang memiliki keluhan serupa juga 

diperlukan untuk memperkecil diagnosis banding, adanya kontak dengan 

penderita serupa menjadi petunjuk yang kuat untuk diagnosis skabies, 

dikarenakan skabies merupakan penyakit kulit yang umumnya terjadi 

akibat sentuhan kulit dengan kulit (Richards, 2021) 

b. Pemeriksaan Fisis 

Temuan fisik yang sering ditemukan pada skabies meliputi garis-

garis putih yang mengindikasikan terowongan tungau, ditemukannya lesi-

lesi di area-area seperti sela jari, area-area intertrigenosa atau area 

dimana kulit sering bergesekan dengan kulit, papul-papul kemerahan juga 

dapat ditemukan yang mengindikasikan reaksi hipersensitivitas tipe IV 

terhadap tungau, maupun telurnya (Rachel L, 2022). 

 



 

42 

 

 

Gambar 5. Terowongan Tungau pada Skabies (Sunderko tter et al., 2021)  

c. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan lanjutan yang dapat dilakukan untuk membantu 

menegakkan diagnosis skabies bisa dilakukan melalui beberapa 

pendekatan, metode kerokan kulit dengan tujuan mencari tungau, telur, 

larva, maupun kotoran dari tungau (Rachel L, 2022). Pada pemeriksaan 

laboratorium bisa ditemukan adanya eosinophilia (Kliegman et al., 2020), 

namun pemeriksaan laboratorium tidak umum dilakukan pada pasien 

dengan kecurigaan skabies 

Metode lain yang dapat digunakan yang lebih mudah yaitu 

dermatoscopy atau penggunaan lensa dengan pembesaran 10x hingga 20x 

yang kemudian dilihat secara langsung pada kulit yang dicurigai terinfeksi 

tungau untuk mencari terowongan tungau maupun tungau Sarcoptes 

scabiei (Sunderko tter et al., 2021) 

8. Tatalaksana 

a. Penatalaksanaan Umum 

Terapi yang saat ini diberikan kepada penderita skabies bertujuan 

langsung untuk eliminasi parasit, terapi berupa pemberian obat 

permethrin topikal 5% atau ivermectin oral dosis 200 μg/KgBB (Kliegman 
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et al., 2020). Efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan obat 

tersebut jarang didapatkan (Vasanwala & Ong, 2019) (Rachel L, 2022) 

Dekontaminasi benda-benda yang kemungkinan terdapat tungau S. 

scabiei seperti seprai tempat tidur yang digunakan pasien, pakaian, dan 

kasur merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk 

memaksimalkan pengobatan skabies dan untuk mencegah infeksi 

berulang, langkah ini bisa dilakukan dengan mencuci barang-barang 

tersebut menggunakan air panas dan kemudian dijemur di bawah sinar 

matahari panas (Vasanwala & Ong, 2019). 

b. Tatalaksana Pada Anak 

Pengobatan infeksi skabies pada anak tidak jauh berbeda dengan 

penatalaksanaan pada umumnya. Pemberian Ivermectin secara oral atau 

Permethrin 5% secara topikal dianggap aman (Ogbuefi & Kenner-Bell, 

2021). 

Pengolesan obat topikal menjadi poin yang krusial dalam keberhasilan 

pengobatan skabies pada anak (Ogbuefi & Kenner-Bell, 2021). Di 

Indonesia, penggunaan ivermectin oral sangat jarang digunakan untuk 

pengobatan skabies dikarenakan belum tersedia dalam bentuk tersebut.  

Penggunaan Permethrin 5% sediaan topikal masih menjadi tatalaksana 

yang paling umum untuk diberikan (Kurniawan, 2020). 

c. Efek Samping Terapi 

Efek samping terapi yang mungkin terjadi dalam masa pengobatan 

skabies beragam tergantung metode terapi yang dilakukan, penggunaan 

permethrin 5% topikal dapat menimbulkan efek samping berupa gatal, 

kemerahan, iritasi, dan bengkak rigan pada kulit (Chiu et al., 2021).  



 

44 

 

Efek samping yang ditimbulkan oleh terapi ivermectin bisa berupa 

sakit kepala, mual, muntah, dan diare (Martin et al., 2021). 

9. Komplikasi  

a. Gatal Hebat 

Gatal yang dialami oleh pasien skabies bisa menetap, hal ini 

merupakan akibat sekunder dari iritasi yang ditimbulkan oleh tungau 

skabies. Perasaan gatal yang dialami pada anak dengan skabies sangat 

mengganggu kualitas hidup, dikarenakan pada anak-anak cenderung lebih 

mudah gelisah, mudah terganggu, mudah cemas  (Thompson et al., 2021). 

b. Impetigo 

Lesi kulit lain seperti impetigo dapat muncul sebagai infeksi bakteri 

sekunder dari bakteri Streptococcus pyogenes yang terjadi akibat dari 

adanya infeksi tungau sehingga mencegah terjadinya opsonisasi dari 

bakteri, yang kemudian proliferasi dari bakteri tersebut bisa menghindari 

sistem imun (Rachel L, 2022) 

c. Komplikasi Psikososial  

Skabies menyebabkan gatal yang intens, sangat mengganggu tidur 

dan kualitas hidup, infeksi skabies juga dapat menyebabkan pengasingan 

oleh orang-orang disekitar dikarenakan skabies merupakan penyakit 

dengan tingkat infeksi yang tinggi (Thompson et al., 2021).  

Skabies juga dapat berdampak ke orang-orang yang tinggal satu 

tempat dengan penderita, dikarenakan masyarakat mengetahui bahwa 

skabies merupakan penyakit yang menular dengan cepat (Sanei-

Dehkordi et al., 2021) 
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10. Prognosis 

Penatalaksanaan pasien skabies hingga saat ini jika dilakukan sesuai 

petunjuk dokter dapat memberikan prognosis yang baik, namun jika pasien 

skabies tidak segera diobati maka dapat menyebar ke orang lain dengan 

sangat cepat sehingga terjadi peningkatan kasus dalam populasi tersebut 

(Rachel L, 2022) 

C. Hubungan Status Gizi Anak Usia Sekolah dengan Risiko Skabies 

Kulit merupakan organ terbesar yang memberikan proteksi terhadap 

patogen-patogen dari lingkungan sekitar, rusaknya pertahanan kulit dapat 

meningkatkan risiko terjadinya infeksi (Tsepkolenko et al., 2019), kesehatan 

kulit dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu nutrisi atau 

intake gizi seseorang, hal ini dapat berdampak ke fungsi fisiologis dari kulit 

yang bekerja sebagai pertahanan terluar tubuh manusia (Boyajian et al., 2021) 

Nutrisi seseorang dapat menjadi penyebab dari kerusakan dan 

gangguan kesehatan kulit. Sebuah studi menemukan bahwa kulit berperan 

sebagai salah satu sumber utama dari sel-sel radang, yang berperan penting 

dalam kerja sistem imun tubuh manusia. (Boyajian et al., 2021),  
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Gambar 6. Hubungan Nutrisi Dengan Kesehatan Kulit (Boyajian et al., 2021)  

Arega B et al melakukan studi yang menghubungkan status gizi dengan 

kejadian skabies pada ratusan anak di panti asuhan di ethopia, dan 

mendapatkan hasil 85% dari anak yang terdiagnosis skabies berada dalam 

kondisi gizi buruk atau terhambat (Arega et al., 2020) 

Anak dengan status gizi yang buruk dapat dikaitkan dengan defisiensi 

nutrisi, vitamin, mineral, dan dehidrasi. Pada kasus dehidrasi kulit penderita 

dapat memiliki gangguan skin barrier akibat dari penurunan kadar lipid di 

kulit (Kliegman et al., 2020).  

D. Kajian Integrasi Keislaman 

Dari perspektif Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari sunnah 

dan tuntunan agama. Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan umatnya 

untuk mencari pengobatan ketika sakit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah 

bersabda:  

اءً 
َ
ًًشِف

 
ه
َ
زَلًًَل

ْ
ن
َ
ًًأ
ّ
ًإِلَ اءً 

َ
ًد زَلًًَاللً 

ْ
ن
َ
 مَاًًأ
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Artinya:  

"Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan 
obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu kematian." (HR. Bukhari).  

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya yang berjudul Ath-

Thibb an-Nabawi, hadits-hadits tersebut mengandung pengabsahan terhadap 

adanya sebab musabab dan sanggahan terhadap orang yang menolak 

kenyataan tersebut, dari Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa hadits tersebut 

mengandung perintah untuk berobat (Al-Jauziyah, 2004). 

Dari sisi epidemiologi skabies yang telah dibahas pada sub-bab 

sebelumnya, diketahui penyakit skabies ini sudah masuk dalam kategori 

neglected disease atau penyakit yang diacuhkan, padahal skabies memiliki 

banyak efek samping yang dapat mengganggu aspek  dalam kehidupan, 

sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek psikososial dan 

aspek spiritual dapat terganggu, ketika melaksanakan ibadah salat, penderita 

skabies bisa saja menggaruk tanpa sadar dikarenakan sifat dari skabies yang 

menonjol yaitu pruritik kronik (Putri, 2011). 

Sesuai rekomendasi dan hasil kajian teori, skabies berhubungan erat 

dengan personal hygiene, dalam islam terdapat banyak pembahasan yang 

menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah SWT menyukai kebersihan.  
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Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah/5:6: 

 

هَاًًيَاً يُّ
َ
ذِينًًَأ

َّ
واًًال

 
اًًآمَن

َ
مًًْإِذ

 
مْت
 
ًًق

َ
ةًًِإِل

َ
واًًالصّلَ

ُ
سِل

ْ
اغ
َ
مًًْف

ُ
ك
َ
وه ج  و  ً

مًْ
ُ
يْدِيَك

َ
ًًوَأ

َ
مَرَافِقًًِإِل

ْ
واًًال مًًْوَامْسَح 

ُ
وسِك ء  مًًْبِر 

ُ
ك
َ
ل رْج 

َ
ًًًوَأ

َ
ًًإِل ن

ْ عْبَي ْ
َ
ك
ْ
ًًًۚال

ْ
وَإِن ً

مًْ
 
ت
ْ
ن
ُ
بًاًًك

 
ن واًًج  هّر 

ّ
اط

َ
ًًًۚف

ْ
مًًًْوَإِن

 
ت
ْ
ن
ُ
ىًًك وًًْمَرْضَْ

َ
ىًًأ

َ
رً ًعَل

َ
وًًْسَف

َ
ًًجَاءًًَأ

 
حَد

َ
مًًْأ

ُ
ك
ْ
مِن ً

ائِطًًِمِنًَ
َ
غ
ْ
وًًْال

َ
م ًًأ

 
مَسْت

َ
سَاءًًَلَ

ِّ
مًًْالن

َ
ل
َ
واًًف

 
جِد

َ
واًًمَاءً ًت يَمّم 

َ
ت
َ
اًًف

ً
بًاًصَعِيد يِّ

َ
ط ً

واً امْسَح 
َ
مًًْف

ُ
وهِك ج  مًًْبِو 

ُ
يْدِيك

َ
ًًوَأ

 
ه
ْ
ًًمَاًًًۚمِن

 
يد رن

ً ًي  مًًْلِيَجْعَلًًَاللَّّ
ُ
يْك
َ
ًًمِنًًْعَل حَرَج  ً

كِنًْ  ى
َ
ًًوَل

 
يد رن

مًًْي 
ُ
رَك هِّ

َ
ط تِمًًّلِي  ًًوَلِي 

 
ه
َ
مًًْنِعْمَت

ُ
يْك
َ
مًًْعَل

ُ
ك
َّ
عَل
َ
ًًل

َ
ون ر 

ُ
ك
ْ
ش
َ
ت  

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak 
melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku 
serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. 
Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, 
kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak 
memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah 
wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan 
bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur (Kementerian 
Agama Republik Indonesia, 2019). 

Dalam buku tafsir al-mishbah karya Prof. M Quraish Shihab, wudhu dan 

mandi ini mempunyai manfaat yang besar, yaitu membersihkan dan menjaga 

tubuh dari kotoran dan debu yang membawa bibit penyakit, melancarkan 

peredaran darah dan mengurangi ketegangan otot-otot (Shihab, 2009). 

Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan. 

Dalam banyak hadis, Rasulullah menekankan pentingnya mandi dan 

membersihkan tubuh, pakaian, dan lingkungan. Membersihkan pakaian dan 

lingkungan dari kontaminasi skabies dengan air panas juga sesuai dengan 

prinsip-prinsip kebersihan dalam Islam (Rohmah, 2017). 
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Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:222: 

 

يْنًَ رن
هِّ
َ
ط
َ
ت م 
ْ
ًًال حِبُّ ًًَْوَي  وّابِي ْ

ّ
ًًالت حِبُّ ًًَي 

ٰ
ًًاللّ

ّ
 ..ً.اِن

Terjemahnya: 

 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan 
menyukai orang-orang yang menyucikan diri. 

 

Dalam kitab tafsir al-mishbah menjelaskan bahwa Sungguh, Allah 

menyukai orang yang tobat dari segala kesalahan yang diperbuatnya dan 

menyukai orang yang menyucikan diri dari kotoran lahiriah dengan mandi 

atau wudu (Shihab, 2009). 

Dalam hal penanganan skabies pada anak-anak, Islam juga 

mengajarkan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anak yang sakit. 

Anak-anak yang menderita skabies harus diberikan perawatan yang memadai 

dan dijauhkan dari paparan penyakit ini untuk mencegah penularan lebih 

lanjut. 

Sebaliknya, ajaran Islam menegaskan pentingnya mencari pengobatan 

ketika sakit dan menjaga kesehatan untuk menghormati karunia kesehatan 

yang diberikan oleh Allah SWT. 

Berdasarkan buku Ringkasan Ihya' Ulumuddin karya Imam al-Ghazali 

yang diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq (Shiddiq, Abdul Rosyad, al-

Ghazali, 2008), Rasulullah saw pernah bersabda: 

 

نًِ
َ
ًالِإيْما رً 

ْ
ط
َ
ًش وْءً 

 
ض و 

ْ
 ً.ال

 

Artinya: "Bersuci itu merupakan sebagian dari iman." (HR Tirmidzi). 
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Beliau juga bersabda: 

 

ةًِ
َ
اف
َ
ظ
ّ
ًًالن

َ
ًعَل يْنً 

ِّ
ًًَالد ِ نِْ

 ً.ب 
 

Artinya: "Agama itu didirikan atas kebersihan." (HR Muslim). 

 

Al-Ghazali juga menyebutkan hadits lain dalam buku Rahasia Bersuci yang 

diterjemahkan oleh Fuad Nawawi, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: 

 

ًًالِإيْمَانًِ ًنِصْف  ورً  ه 
 
 ً.الط

 

Artinya: "Kesucian adalah sebagian dari iman." (HR Muslim) 
 

Al-Ghazali menyebutkan bahwa berdasarkan hadis-hadis diatas, orang-orang 

yang jernih hati dan akalnya menyadari bahwa mengsucikan diri merupakan 

perkara yang penting (Al-Ghazali, 2014) 

Sangat banyak dalil-dalil lain yang menyampaikan serupa yaitu 

kebersihan sangatlah penting untuk kehidupan tiap muslim. Banyaknya dalil 

tersebut hendaknya menjadi acuan kepada umat muslim untuk senantiasa 

menjaga kebersihan, menjadi bersih baik fisik maupun rohani. 

Sifat gatal yang sangat hebat yang merupakan gejala klinis khas dari 

skabies dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak terkecuali saat 

beribadah. 
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E. Kerangka Teori 

  

Bagan 1. Kerangka Teori 
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G. Kerangka Konsep 

 

Baganً2.ًKerangkaًKonsep 

 

 

 

 

 



 

53 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif, kemudian 

dianalisis dengan prosedur analitik observasional dengan pendekatan cross 

sectional, yaitu melihat apakah ada hubungan antara variabel dalam satu 

waktu pengukuran. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai Januari 

tahun 2024 di Poliklinik Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Daerah dr. La 

Palaloi Maros. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas (Damanah, 2019). Variabel terikat yang ada dalam 

penelitian ini adalah kejadian skabies pada anak usia 5-18 tahun. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen. Bentuk hubungan antara variabel 

independen dengan dependen adalah sebab akibat (Damanah, 2019). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah status gizi anak usia 5-

18 tahun. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan seluruh objek yang ada dalam penelitian 

(Rinaldi & Mujianto, 2017).  Populasi dalam penelitian ini adalah pasien 

anak usia 5-18 tahun pada tahun 2020-2022 di Poliklinik Kulit dan 

Kelamin Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Maros yang berjumlah 

493. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek 

penelitian (Rinaldi & Mujianto, 2017).  Sampel dalam penelitian ini 

diambil menggunakan pendekatan cross sectional. Besarnya sampel 

ditentukan melalui rumus Slovin:  

𝑛 =     
𝑁

1 + (𝑁𝑒2)

𝑛 =
493

1 + (493 × 0,1)

𝑛 =  83,137

 

Hasil perhitungan didapatkan n= 83,137 dibulatkan menjadi 83 

Keterangan : 

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi 

e = margin of error (10%) 

Hasil perhitungan banyak sampel menggunakan rumus 

Slovin adalah 83 sampel.  
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E. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive 

sampling. Purposive sampling yaitu memilih sampel dengan 

mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan 

peneliti. 

a. Kriteria Inklusi 

a) Anak berusia 5-18 tahun. 

b) Pasien di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD dr. La Palaloi Maros 

c) Data rekam medis yang lengkap 

b. Kriteria Eksklusi 

a) Anak yang memiliki riwayat alergi  

b) Anak-anak dengan kondisi yang menyebabkan gangguan 

pertumbuhan atau masalah gizi tidak terkait dengan scabies. 

c) Anak dengan riwayat penyakit imun seperti SLE, HIV, ITP. 

d) Anak dengan riwayat pengobatan imunosupresan 

Pengambilan data menggunakan data sekunder, yaitu dilakukan 

dengan mencatat variabel yang dibutuhkan dalam rekam medik pasien anak 

usia 5-18 tahun di Poliklinik Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

La Palaloi Maros. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rekam medik anak 

usia 5-18 tahun yang terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi 

Maros tahun 2020-2022. Data yang digunakan adalah rekam medik pasien 

anak di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD dr. La Palaloi Maros. 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing  

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah melakukan 

pemeriksaan terhadap catatan hasil observasi (Hoesin, 2017) Peneliti 

harus memeriksa kelengkapan, kebenaran serta kejelasan data rekam 

medik. 

b. Coding  

 Tahap coding adalah kegiatan merubah data yang berbentuk 

huruf menjadi angka atau bilangan. Tahap ini akan memberikan kode 

terhadap catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah 

mempermudah pengolahan data (Hoesin, 2017) 

c. Tabulating  

Langkah tabulating adalah tahap untuk mempersiapkan 

informasi yang telah diperoleh peneliti untuk diolah dengan merancang 

tabel analisis (Hoesin, 2017) 

d. Processing 

Pada tahap ini semua data yang telah ditabulasi akan diproses 

untuk dianalisis. Processing dilakukan dengan cara memasukkan hasil 

tabulasi ke dalam Statistical Package For The Social Sciences  (SPSS) 

(Rinaldi & Mujianto, 2017).  

e. Cleaning  

Pembersihan data atau cleaning adalah kegiatan pengecekan 

kembali data yang sudah dimasukkan (Rinaldi & Mujianto, 2017).  
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2. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari rekam medik Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. La Palaloi Maros akan disajikan dalam bentuk tabel dan 

dijelaskan dalam bentuk narasi. Data rekam medik akan dicatat dan 

dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data 

tersebut diolah menggunakan Statitical Package For the Social 

Sciences (SPSS).  

Data yang dianalisis sebagai berikut : 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk 

melihat frekuensi dan distribusi setiap variabel. Analisis univariat 

memperlakukan semua variabel  sebagai variabel dependen karena 

tidak menganalisis hubungan antara kedua variable yang ada 

(Heryana, 2020). 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis yang menguji antara 

korelasi kedua variabel dalam penelitian, yaitu  variabel 

independen dengan variabel dependen penelitian. Analisis ini 

menguji hipotesis peneliti. Analisis data yang digunakan adalah uji 

Chi-Square dengan bantuan software uji statistik (Heryana, 2020). 
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H. Alur Penelitian 

                      Bagan 3. Alur Penelitian 

 

 

I. Penyajian Data 

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam 

bentuk narasi. 
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J. Etika Penelitian 

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada 

komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan ethical  

clearance maka peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti : 

1. Membawa surat pengantar kepada  pihak terkait sebagai bentuk 

permohonan izin untuk melakukan penelitian. 

2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian  dengan tidak 

mencantumkan identitas lengkap  atau nomor rekam medik pasien 

saat proses pengambilan data. Peneliti bisa menggunakan inisial 

sebagai pengganti identitas pasien.  

3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek 

penelitian dalam pengambilan data. 

4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi 

Maros. Hasil penelitian ini melibatkan total 89 subjek penelitian, karakteristik 

sosiodemografik dari subjek penelitian dimuat pada Tabel 2. Informasi lebih 

lanjut mengenai hasil penelitian ini dapat ditemukan dalam tabel dan 

penjelasan yang disajikan secara rinci.  

1. Karakteristik Sosiodemografik 

Tabel 2. Distribusi Karakteristik Sampel Penelitian 

Karakteristik 
Frekuensi 

(n) 
Persentase 

(%) 
Jenis Kelamin   

    Laki-Laki 38  42,7 

    Perempuan 51 57,3 

Usia (Tahun) 

     Masa Kanak-Kanak (5-12) 

     Remaja (13-18) 

 

40 

49 

 

44,9 

55,1 

Agama 

     Islam 

 

89 

 

100 

Jenis Pembayaran 

     JKN 

     Umum 

 

80 

9 

 

89,9 

 10,1 

Pekerjaan Orang Tua   

     ASN 12 13 

     Wiraswasta 20 22,4 

     TNI-Polri 15 16,8 

     Lainnya 42 47,2 

Total 89 100 
Sumber: Data Sekunder, 2023   

Pada Tabel 2, terlihat karakteristik dari total 89 sampel, meliputi jenis 

kelamin, usia, jenis pembayaran, pekerjaan orang tua, agama, serta jenis 
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pembiayaan kesehatan dari sampel. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat 

bahwa mayoritas sampel berjenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 51 orang 

(57,3%), kemudian berdasarkan usia, seluruh sampel penelitian masuk dalam 

kategori anak berdasarkan dari kriteria WHO. Usia Sampel penelitian memiliki 

rentang umur 5-18 tahun dengan kelompok usia remaja (13-18 tahun) 

mendominasi dengan total 49 sampel (55,1%) dan kelompok usia kanak-

kanak (5-12 tahun) berjumlah 40 sampel (44,9%). Pada tabel di atas juga 

dapat dilihat bahwa hampir semua sampel penelitian menggunakan jaminan 

kesehatan nasional, yaitu sebanyak 80 sampel (89,9%). Pada tabel diatas juga 

didapatkan data pekerjaan orang tua, terdapat 12 sampel (13%) dengan orang 

tua berprofesi sebagai ASN, 20 sampel (22,4%) yang berprofesi sebagai 

wiraswasta,  dan 15 sampel (16,8%) yang berprofesi sebagai TNI-Polri dan 

semua sampel beragama islam. 

2. Analisis Univariat 

Tabel 3. Distribusi Berdasarkan Variabel Penelitian 

Variabel Frekuensi (n) Persentase (%) 
Status Gizi   

    Gizi Kurang 7 7,9 

    Normal 24 27 

    Gizi Lebih 58 65,2 

Kejadian Skabies   

    Skabies 51 57,3 

    Tidak Skabies 38 42,7 

Total 89 100 
Sumber: Data Sekunder, 2023   

 Dalam analisis data pada Tabel 3, disajikan distribusi dan frekuensi 

data yang mencerminkan variabel yang menjadi fokus penelitian ini. Dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas sampel menunjukkan status gizi yang berada 

dalam kategori gizi lebih, mencapai 58 sampel atau 65,2%. Sementara itu, 24 
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sampel atau 27% memiliki status gizi normal, 7 sampel berstatus gizi kurang. 

Selain itu, terdapat variabel lainnya, yaitu angka kejadian skabies. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa sebanyak 38 sampel atau 42,7% dari total 

sampel tidak mengalami skabies, sementara 51 sampel atau 57,3% mengalami 

skabies. 

3. Analisis Bivariat 

Tabel 4. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Skabies 

Variabel 
Kejadian Skabies 

pa 

Skabies Tidak Skabies 
Status Gizi n (%) n (%)  
    Gizi Kurang 5 9,8 2  5,3 

0,715     Normal 13 25,5 11 28,9 
    Gizi Lebih 33 64,7 25 65,8 
aUji Chi-Square 
Sumber: Data Sekunder, 2023 

   

Pada tabel 4 dilakukan perbandingan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel status gizi dengan kejadian skabies, dapat dilihat bahwa 

mayoritas sampel yang terkena skabies memiliki status gizi lebih, yaitu 

sebesar 33 sampel (64,7%), kategori gizi normal sebanyak 13 sampel, gizi 

kurang sebanyak 5 sampel. Kemudian dilakukan uji hipotesis menggunakan 

uji Chi-Square dan didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

secara statistik antara status gizi dengan kejadian skabies (p=0,715 ) <α=0,05.  

B. Pembahasan 

Skabies merupakan penyakit yang termasuk dalam NTD atau Neglected 

Tropical Disease secara global oleh WHO dan secara signifikan berdampak 

besar pada kesehatan dan kualitas hidup. Prevalensi yang tinggi pada anak-

anak, khususnya yang bertempat tinggal di perumahan yang kumuh dan 

sosioekonomi rendah (Oktarina et al., 2021).  
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1. Hubungan Status Gizi Anak Usia Sekolah dengan Kejadian Skabies di RSUD 

dr. La Palaloi Maros 

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 

signifikan secara statistik antara status gizi anak usia sekolah dengan 

kejadian skabies di RSUD dr. La Palaloi Maros, didapatkan nilai 

signifikansi atau p value sebesar 0,715 berdasarkan hasil uji Chi-Square. 

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Oktarina et al (2021) yang melaporkan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara status gizi dengan kejadian skabies (p=0,08 CI 95%).  

Pada penelitian ini, sebanyak 57,3% sampel mengalami skabies, 

Romani et al. melaporkan bahwa prevalensi skabies di seluruh dunia 

berada di angka 0,2-71,4%. Prevalensi tertinggi di seluruh dunia berada di 

negara Panama, Fiji, dan Australia (Romani et al., 2015). Penemuan serupa 

juga didapatkan oleh Callum et al. yang meyatakan bahwa usia anak dan 

dewasa muda memiliki prevalensi yang tinggi terhadap kejadian skabies, 

dengan anak usia 6-10 tahun berisiko 2,4 kali lebih besar untuk terkena 

skabies (Callum et al., 2019).  

Pada beberapa literatur lain juga disebutkan bahwa usia yang lebih 

muda berkontribusi dalam kejadian skabies dikarenakan kebiasaan hidup 

yang kurang higienis dan kurangnya kesadaran pada diri sendiri. Korte et 

al. juga mengemukakan bahwa anak usia sekolah memiliki risiko lebih 

tinggi untuk terkena skabies dikarenakan intensitas kontak dengan teman 

sekolah setiap harinya (Korte et al., 2018). Penelitian serupa oleh juga 

didapatkan oleh Helvian et al. yang mengemukakan bahwa lingkungan 

yang padat penghuni seperti asrama atau pesantren dapat meningkatkan 

angka penularan skabies. (Helvian et al., 2020) 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Adinata et al. yang dilakukan 

pada sekolah asrama menemukan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara status gizi dengan kejadian skabies (p=0,174) (Adinata 

et al., 2023), Hal tersebut juga sejalan dengan temuan yang didapatkan 

pada penelitian ini. Penelitian oleh Adinata et al. melaporkan bahwa 

penderita skabies lebih banyak yang mengalami underweight, hal tersebut 

tidak sejalan dengan penelitian ini dimana pada penelitian ini justru 

sebaliknya, penderita skabies lebih banyak yang mengalami gizi lebih. 

Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa anak yang terkena 

skabies lebih banyak yang memiliki status gizi lebih, hal tersebut sejalan 

dengan penelitian Oktarina et al. yang menemukan bahwa anak yang 

memiliki status gizi obesitas memilki risiko 4,23 kali lebih besar untuk 

terkena skabies (CI=95%), kelebihan lemak tubuh pada individu obesitas 

dapat menciptakan lipatan kulit yang lebih banyak dan lebih dalam. 

Lipatan-lipatan ini menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan 

lembab, yang merupakan kondisi ideal bagi parasit skabies untuk 

berkembang biak dan bertahan hidup. Dengan demikian, individu obesitas 

mungkin lebih rentan terhadap infestasi skabies karena adanya lipatan 

kulit yang menjadi tempat berkembang biaknya parasit skabies. 

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Nowowiejska et al. melakukan 

analisa terkait insiden skabies di Departemen Dermatologi Universitas 

Bialystok, mereka menemukan bahwa 44% dari penderita skabies masuk 

dalam  kategori overweight, tanpa mempertimbangkan jenis kelamin dan 

umur (Nowowiejska et al., 2019). Mereka menyimpulkan bahwa obesitas 

merupakan komorbid yang berkontribusi dalam kejadian skabies. 
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Peningkatan lemak tubuh dapat memicu peradangan kronis dan 

mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh, membuat individu lebih 

rentan terhadap infeksi kulit seperti skabies. Penurunan kemampuan 

tubuh untuk melawan infeksi dapat memperburuk gejala skabies dan 

memperlambat proses penyembuhan. 

Overweight atau obesitas dapat dikaitkan dengan skabies melalui 

faktor higienitas tiap individu, bertambahnya berat badan cenderung 

membuat seseorang malas bergerak, kemudian bertambahnya area 

lipatan kulit atau area intertrigenosa juga dapat berpengaruh dalam 

terjadinya infeksi skabies, obesitas juga dapat memengaruhi respons 

tubuh terhadap pengobatan skabies. Tatalaksana utama yang digunakan 

untuk mengobati skabies adalah permethrin 5%, dan obat tersebut 

memiliki sediaan topikal atau oles, sehingga obat yang dioleskan pada 

kulit mungkin tidak menyerap dengan baik pada lipatan kulit yang lebih 

tebal pada individu obesitas, sehingga mengurangi efektivitas pengobatan 

dan memperpanjang durasi infeksi. Walaupun belum ada penelitian lebih 

lanjut yang membahas khusus terkait obesitas dan kejadian skabies, 

namun dari beberapa penelitian lain yang telah disebutkan sebelumnya 

terkait hubungan status gizi dengan kejadian skabies, dapat disimpulkan 

bahwa status gizi lebih atau overweight dan obesitas dapat memiliki peran 

dalam terjadinya skabies. 

Hasil penelitian yang didapatkan dari liiteratur-literatur 

sebelumnya menunjukkan adanya variasi hasil yang didapatkan mengenai 

status gizi yang memilki prevalensi skabies yang lebih tinggi, diperlukan 

lebih banyak data tambahan dan perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain 

yang mungkin terkait atau berkontribusi dengan kejadian skabies. 
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Hingga saat ini belum ada penelitian yang meneliti langsung 

bagaimana dampak dari status gizi terhadap kejadian skabies, penelitian-

penelitian sebelumnya hanya menyatakan bahwa status gizi memiliki 

kontribusi sebagai faktor risiko terhadap kejadian skabies, namun tidak 

meneliti dampak langsung bagaimana status gizi dapat mempengaruhi 

kejadian skabies.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti masih menemukan adanya kekurangan yang 

disebabkan oleh beberapa keterbatasan penelitian. Keterbatasan tersebut 

antara lain:  

1. Data rekam medik yang digunakan pada lokasi penelitian masih 

menggunakan metode manual, sehingga terdapat beberapa data 

yang tidak lengkap sehingga tidak dapat dijadikan sampel. 

Penggunaan rekam medik elektronik dapat membantu dalam 

pengumpulan dan analisis data. 

2. Sampel yang tergolong sedikit dikarenakan pengambilan data 

sampel menggunakan data tahun 2020-2022, mengingat bahwa 

2020 dan 2021 merupakan masa pandemi COVID-19, sehingga 

kunjungan pasien menurun drastis. 

3. Tidak terdapat data keterangan terkait kriteria eksklusi yang 

dirumuskan seperti riwayat alergi, riwayat pengobatan 

imunosupresan dan riwayat penyakit imun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di lakukan di RSUD dr. La 

Palaloi Maros terkait hubungan status gizi dengan kejadian skabies di 

RSUD dr. La Palaloi Maros, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara 

status gizi dengan kejadian skabies di RSUD dr. La Palaloi Maros 

2. Mayoritas pasien skabies di poliklinik kulit dan kelamin RSUD dr. 

La Palaloi Maros mengalami gizi lebih yaitu sebanyak 33 sampel, 

dan gizi kurang menjadi yang paling sedikit sebanyak 5 sampel. 

3. Mayoritas pasien anak di poliklinik kulit dan kelamin RSUD dr. La 

Palaloi Maros mengalami gizi lebih yaitu sebanyak 58 sampel, dan 

yang mengalami gizi kurang sebanyak 7 sampel. 

B. Saran 

a. Masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan 

kebersihan personal anggota keluarga. 

b. Masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan asupan 

gizi anggota keluarga. 

c. Masyarakat diharapkan untuk segera melakukan pemeriksaan 

di fasilitas kesehatan jika mendapatkan gejala-gejala yang 

serupa dengan gejala skabies. 

d. Pelayanan kesehatan diharapkan dapat mempertimbangkan 

untuk melakukan edukasi lebih terkat penyakit skabies. 

e. Pelayanan kesehatan diharapkan dapat lebih memperhatikan 

terkait intervensi gizi khususnya pada anak-anak. 



 

68 

 

f. Stakeholder dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia diharapkan dapat membuat grafik pertumbuhan 

tersendiri yang menyesuaikan dengan anak Indonesia. 

g. Diharapkan dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain 

yang mungkin dapat mempengaruhi kejadian skabies pada 

anak. 

h. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan 

geografis seperti melibatkan puskesmas-puskesmas lainnya 

atau rumah sakit. 
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Kejadian Skabies 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Skabies 38 42.7 42.7 42.7 

Skabies 51 57.3 57.3 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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Jenis kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 38 42.7 42.7 42.7 

Perempuan 51 57.3 57.3 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 7 7.9 7.9 7.9 

6 5 5.6 5.6 13.5 

7 1 1.1 1.1 14.6 

8 2 2.2 2.2 16.9 

9 4 4.5 4.5 21.3 

10 5 5.6 5.6 27.0 

11 6 6.7 6.7 33.7 

12 10 11.2 11.2 44.9 

13 12 13.5 13.5 58.4 

14 8 9.0 9.0 67.4 

15 8 9.0 9.0 76.4 

16 11 12.4 12.4 88.8 

17 8 9.0 9.0 97.8 

18 2 2.2 2.2 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 

 

Jenis Pembayaran 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Umum 9 10.1 10.1 10.1 

BPJS 80 89.9 89.9 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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Gizi Revisi * Kejadian Skabies Crosstabulation 

 

Kejadian Skabies 

Total Tidak Skabies Skabies 

Gizi Revisi Gizi Kurang Count 2 5 7 

% within Gizi Revisi 28.6% 71.4% 100.0% 

Normal Count 11 13 24 

% within Gizi Revisi 45.8% 54.2% 100.0% 

Gizi Lebih Count 25 33 58 

% within Gizi Revisi 43.1% 56.9% 100.0% 

Total Count 38 51 89 

% within Gizi Revisi 42.7% 57.3% 100.0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .671a 2 .715 

Likelihood Ratio .696 2 .706 

Linear-by-Linear Association .169 1 .681 

N of Valid Cases 89   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2.99. 

 

 

 

 

Jenis kelamin * Kejadian Skabies Crosstabulation 

 

Kejadian Skabies 

Total Tidak Skabies Skabies 

Jenis kelamin Laki-Laki Count 9 29 38 

% within Jenis kelamin 23.7% 76.3% 100.0% 

% within Kejadian Skabies 23.7% 56.9% 42.7% 
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Adjusted Residual -3.1 3.1  

Perempuan Count 29 22 51 

% within Jenis kelamin 56.9% 43.1% 100.0% 

% within Kejadian Skabies 76.3% 43.1% 57.3% 

Adjusted Residual 3.1 -3.1  

Total Count 38 51 89 

% within Jenis kelamin 42.7% 57.3% 100.0% 

% within Kejadian Skabies 100.0% 100.0% 100.0% 
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