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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Anak adalah individu yang bertumbuh dan berkembang. Proses 

tumbuh kembang tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah 

satunya yaitu apabila ada Gangguan atau penyakit kronik hal ini dapat 

memengaruhi tumbuh kembang anak, serta dapat mengurangi potensi anak 

kedepannya. Epilepsi merupakan salah satu penyakit kronik dengan angka 

kejadian tinggi seperti di negara yang sedang berkembang hal ini 

disebabkan oleh sistem pelayanan kesehatan belum cukup mampu untuk 

memerangi penyebab epilepsi seperti gangguan selama proses kehamilan 

dan kelahiran serta penyakit infeksi (Kementrian kesehatan RI, 2017). 

 

Epilepsi berasal dari kata Yunani yaitu epilapsia yang berarti serangan. 

Epilepsi merupakan suatu keadaan yang ditandai adanya bangkitan yang 

terjadi secara berulang akibat terganggunya fungsi otak yang disebabkan 

oleh muatan listrik yang abnormal pada neuron-neuron otak. (Khairin, 

2020), Kejang pada epilepsi merupakan kejadian sementara sebagai akibat 

dari aktivitas neuron yang berlebihan dan sinkron yang abnormal dalam 

otak (Faradilah, 2022). 

 

Epileptogenesis  adalah  proses  perubahan  otak  non-epilepsi  menjadi  

otak  yang  mampu menghasilkan kejang spontan dan berulang. Proses ini 

dikonseptualisasikan sebagai hasil dari ketidakseimbangan   antara   
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aktivitas   rangsang   dan   penghambatan   dalam   jaringan   saraf, sehingga    

menjadi    mungkin    berfungsi    secara    berlebihan,    hipersinkron,    yang    

bila dipertahankan,  mengganggu  pemrosesan  saraf  normal  dan  mampu  

mengganggu  jaringan saraf   lainnya.   Untuk   epilepsi   umum,   jaringan   

epileptogenik   terdistribusi   secara   luas, melibatkan struktur 

talamokortikal secara bilateral. Untuk epilepsi fokal, jaringan melibatkan 

sirkuit saraf di satu belahan, umumnya limbik atau neokortikal (Anderson, 

2020). 

 

Epilepsi merupakan salah satu masalah kesehatan global dimana 

kesehatan lebih dari 50 juta orang diseluruh dunia dengan Insidens Epilepsi 

di negara berkembang 100 per 100.000 ribu penduduk, sedangkan di 

negara maju berkisar 50 per 100.000 ,Epilepsi juga menempati urutan 

kelima di antara semua penyebab neurologis untuk tahun hidup yang 

disesuaikan dengan disabilitas dan secara tidak proporsional 

mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah 

(world health organization, 2016). 

 

Epilepsi juga adalah salah satu penyakit yang sering dijumpai, dimana 

sekitar 50 juta orang di dunia menderita epilepsi. Setiap  tahunnya muncul 

penderita baru sebanyak 40-190 per 100.000 individu, dengan insiden yang 

lebih tinggi pada negara-negara miskin. Epilepsi pada anak menyerang 

sekitar 4-7 per 1,000 populasi pada kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia 

dilaporkan terdapat 250.000 kasus epilepsi (Khairin, 2020). 
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Tingginya angka epilepsi dan banyaknya faktor risiko yang 

berhubungan dengan epilepsi serta dampak yang di timbulkan oleh 

penyakit tersebut  dimana di indonesia juga masih ditemukan adanya 

kesalah pahaman, diskriminasi, serta masih adanya stigma sosial yang 

negatif terhadap penderita epilepsi, hal ini tidak hanya berdampak pada 

psikologi anak penederita epilepsi tapi juga menyababkan seorang anak 

menjadi antisosial serta berdampak pada prestasi anak yang akan semakin 

menurun  karena epilepsi yang ia derita selain itu,hal ini juga di bahas pada 

penelititian yang dilakukan Putu Dewinadya Saraswati et.all (2022) dimana 

dari hasil penelitian tersebut mayoritas penyandang epilepsi adalah anak-

anak yakni pada kelompok umur 0-17 dan juga karena banyaknya  faktor 

yang dapat menyebabkan epilepsi yang dimana Faktor prenatal dan 

perinatal saling berkaitan dalam timbulnya gangguan pada janin atau bayi 

(Hasibuan,2020.) dalam beberapa penelitian terkait epilepsi tersebut  

membuat peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang paling 

berperan dalam kejadian epilepsi khususnya epilepsi pada anak, maka 

penting untuk melakukan penelitian dengan judul analisis faktor resiko 

yang mempengaruhi kejadian epilepsi pada pasien Anak di Rumah Sakit 

Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah apa saja faktor risiko yang berhubungan dengan 

kejadian Epilepsi pada Anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas 

Hasanuddin Makassar tahun 2023 ? 
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C. Hipotesis  

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak ada hubungan antara kejang demam dengan risiko kejadian 

epilepsi pada anak. 

b. Tidak ada hubungan antara riwayat kelahiran prematur dengan risiko 

kejadian epilepsi pada anak. 

c. Tidak ada hubungan antara riwayat asfiksia dengan risiko kejadian 

epilepsi pada anak. 

d. Tidak ada hubungan antara Trauma kepala dengan risiko kejadian 

epilepsi pada anak. 

e. Tidak ada hubungan antara riwayat keluarga dengan risiko kejadian 

epilepsi pada anak. 

 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada hubungan antara riwayat kejang demam dengan risiko kejadian 

epilepsi pada anak. 

b. Ada hubungan antara riwayat kelahiran prematur dengan risiko 

kejadian epilepsi pada anak. 

c. Ada hubungan antara riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi 

pada anak. 

d. Ada hubungan antara Trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi 

pada anak. 

e. Ada hubungan antara riwayat keluarga dengan risiko kejadian 

epilepsi pada anak. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

Tabel 1.1 Definisi operasional 

No. Variabel Definisi Oprasional Cara 

Ukur 

Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1. Riwayat 

Kejang 

Demam 

Kejang demam adalah kejang yang disertai 

demam (suhu 100,4°F atau 38°C dengan 

metode pengukuran suhu apapun), tanpa 

infeksi sistem saraf pusat. 

Rekam 

Medis 

 Parameter Demam Anak 

1. Ada kejang demam. 

2. Tidak kejang demam. 

Ordinal 

2. Riwayat 

Kelahiran 

Prematur 

Persalinan prematur merupakan persalinan 

yang terjadi sebelum usia gestasi 37 minggu, 

yang dibagi menjadi extremely preterm, 

verypreterm dan late preterm. 

Rekam 

Medis 

 Parameter Usia  

Kehamilan  

1. Lahir prematur. 

2. Tidak lahir prematur. 

 

Ordinal 
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3. Riwayat 

Asfiksia 

Asfiksia adalah kegagalan bernapas secara 

spontan dan teratur segera setelah lahir, 

Asfiksia perinatal adalah kondisi bayi yang 

ditandai dengan hipoksia dan hipercapnia 

disertai asidosis metabolik. 

Rekam 

Medis 

 Parameter  

1. Terjadi asfiksia   

2. Tidak pernah mengalami 

asfiksia. 

Ordinal 

4. Riwayat 

trauma 

kepala 

Trauma kepala merupakan salah satu 

penyebab terjadinya kecacatan dan kematian 

yang penting dalam bidang neurologi dan 

menjadi masalah kesehatan bagi 

penderitanya. 

Rekam 

medis 

 Parameter Trauma 

1. Adanya trauma kepala. 

2. Tidak Ada trauma kepala.  

Ordinal 

5. Riwayat 

Keluarga 

Epilepsi 

Salah satu patofisiologi epilepsi dapat di 

sebabkan oleh adanya mutasi genetik  

Rekam 

Medis 

 Parameter  

1. Memiliki riwayat 

keluarga epilepsi. 

2. Tidak memiliki keluarga 

dengan epilepsi. 

Ordinal 

Variabel Dependen 
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1. Kejadian 

Epilepsi 

pada anak 

Epilepsi merupakan manifestasi gangguan 

fungsi otak dengan gejala yang khas yaitu 

kejang berulang akibat lepasnya muatan 

listrik neuron otak secara berlebihan dan 

paroksismal. 

Rekam 

Medis 

 Parameter kejadian epilepsi  

1. Epilepsi pada anak usia 0-18 

tahun. 

2. Tidak pernah terjadi 

epilepsi pada anak usia 0-18 

tahun. 

Ordinal 
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3. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas dan menganalisis hubungan riwayat 

Kejang demam, riwayat kelahiran prematur, riwayat asfiksia, trauma 

kepala dan riwayat keluarga terhadap risiko kejadian Epilepsi pada 

anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar 

tahun 2023. Instrumen penelitian ini adalah rekam medis pasien yang 

merupakan data sekunder. 

 

E. Kajian Pustaka 

 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. Peneliti/Tahun Judul Metode Sampel Hasil 

1. (paramita riski 

setianingsih, 

2012) 

Faktor-faktor 

terjadinya 

epilepsi pada 

anak di RSUD 

Dr.Moewardi 

Case-

control 

86 

Sampel 

Faktor risiko 

yang 

hasilnya 

signifikan 

yaitu 

riwayat 

herediter, 

kejang 

demam,dan 

trauma 

kepala . 
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2.  (Khairin, 

2020) 

Karakteristik 

Penderita 

Epilepsi di 

Bangsal Anak 

RSUP Dr. M. 

Djamil 

Padang 

Tahun 2018. 

Cross 

Sectional 

65 

Sampel 

pada 

penderita 

epilepsi di 

bangsal anak 

RSUP Dr. M. 

Djamil 

Padang 

tahun 2018 

usia paling 

banyak pada 

usia 0-5 

tahun   

paling 

banyak 

adalah laki-

laki, paling 

banyak yaitu 

tidak 

memilki 

riwayat 

epilepsi 

keluarga, 

pada pasien 

di dapatkan 

lebih banyak 

pada 
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gambaran 

EEG 

gelombang 

tajam dan 

paku. 

 

3. (Gusta, 2019) Faktor-

Faktor Yang 

Berpengaruh 

Pada 

Kejadian 

Epilepsi 

Intraktabel 

Anak Di Rsup 

Dr Kariadi 

Semarang. 

Cross 

Sectional 

38 

Sampel 

Ada 

hubungan 

abnoemalita

s neurologi 

dengan 

kejadian 

epilepsi 

pada anak. 

4. (Budiman, 

2022) 

Pengaruh 

Riwayat 

Kejang 

Demam 

terhadap 

Kejadian 

Epilepsi pada 

Anak. 

Studi 

Literatur 

10 

Literat

ur 

Riwayat 

kejang 

demam 

merupakan 

faktor risiko 

terbanyak 

untuk 

berkembang 

menjadi 

epilepsi 
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pada anak di 

kemudian 

hari. 

5. (Symonds, 

2019) 

Incidence 

and 

phenotypes 

of childhood-

onset genetic 

epilepsies: a 

prospective 

population-

based 

national 

cohort. 

Studi 

kohort 

Epidemio

logi 

343 

Sampel 

Banyak 

kasus yang 

diidentifikas

i dalam 

penelitian 

ini 

merupakan 

epilepsi 

genetik 

dominan 

akibat 

mutasi de 

novo. 

 

F. Tujuan penelitian  

1. Tujuan umum  

 Mengetahui hubungan faktor risiko yang mempengaruhi kejadian 

Epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas 

Hasanuddin Makassar tahun 2023. 
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2. Tujuan khusus  

a.  Mengidentifikasi distribusi frekuensi kejadian epilepsi berdasarkan 

usia pada anak yang berobat di Rumah Sakit Pendidikan Universitas 

Hasanuddin Makassar tahun 2023. 

b.  Mengetahui hubungan Kejang demam dengan risiko kejadian 

epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas 

Hasanuddin Makassar tahun 2023. 

c. Mengetahui hubungan riwayat kelahiran prematur dengan risiko 

kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas 

Hasanuddin Makassar tahun 2023. 

d. Mengetahui hubungan Asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada 

anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar 

tahun 2023. 

e. Mengetahui hubungan riwayat trauma kepala dengan risiko 

kejadian epilepsi pada anak yang berobat di di Rumah Sakit 

Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023. 

f. Mengetahui hubungan riwayat keluarga mengalami epilepsi dengan 

risiko kejadian epilepsi pada anak yang berobat di Rumah Sakit 

Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2023. 

g. Mengetahui Variabel independen yang paling dominan 

berpengaruh dengan kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit 

Pendidikan Universitas Hasanuddin makassar tahun 2023. 
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G. Manfaat penelitian  

1. 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 

faktor yang meningkatkan / menurunkan risiko kejadian Epilepsi 

pada Anak. 

2. Bagi pengetahuan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk 

menambah wawasan dan juga bisa menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak terutama 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan epilepsi pada anak. 

3. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi 

bagi masyarakat mengenai faktor risiko yang berhubungan dengan 

epilepsi pada anak. 

4. Bagi instansi  

a. Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang 

kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai hubungan faktor 

risiko yang diteliti dengan kejadian Epilepsi pada anak. 

b. Memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter dan 

dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Epilepsi  

1. Definisi 

Epilepsi adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang banyak 

terjadi pada anak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak 

dengan gejala yang khas yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik 

neuron otak secara berlebihan dan paroksismal (Gusta, 2019). 

Epilepsi merupakan manifestasi dari disfungsi otak, Ada banyak 

penyebab yang berbeda dengan gejala khasnya adalah kejang berulang akibat 

terlalu banyak pelepasan muatan listrik oleh sel-sel saraf di otak dan Kejang 

paroksismal. Ada dua jenis epilepsi: epilepsi fokal kejang (parsial) dan kejang 

umum Kejang fokal terjadi karena lesi di bagian dari korteks serebral dimana 

kelainan ini mungkin menyertai mungkin menyertai hilangnya kesadaran 

parsial. Sedangkan pada kejang umum, kerusakan lesi mencakup sebagian 

besar korteks serebral dan kedua hemisfer cerebri. Termasuk kejang 

mioklonik, tonik, dan klonik termaksuk dalam epilepsi umum (Budiman, 

2022). 

2. Klasifikasi  

a.  International League Against Epilepsy (ILAE) membagi kejang menjadi 

kejang umum dan kejang parsial seperti yang terdapat pada definisi 

sebagai berikut: 

1) Kejang umum 

Suatu serangan kejang dikatakan kejang umum bila disertai 

dengan gelombang epileptiform umum. Pada kejang umum terjadi 

hilang kesadaran yang dapat merupakan gejala awal manifestasi 
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kejang. Gejala motorik yang tampak bersifat bilateral. Beberapa tipe 

kejang umum ditandai gejala dan gerakan motorik yang terlihat; 

tonik, klonik, tonik-klonik, mioklonik, atau atonik (Kementrian 

kesehatan republik indonesia, 2017). 

2) Kejang parsial (fokal) 

Kejang parsial atau kejang fokal bermula dari struktur kortikal 

atau subkortikal dari satu hemisfer, namun dapat menyebar ke area 

lain, baik ipsilateral maupun kontralateral. Kejang parsial dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu kejang parsial sederhana, kejang parsial 

kompleks, dan kejang parsial menjadi umum. Kejang parsial 

sederhana adalah kejang fokal tanpa disertai gangguan kesadaran 

dan kejang parsial kompleks adalah kejang fokal disertai hilang atau 

perubahan kesadaran. 

gejala awal kejang dan/atau gambaran EEG menunjukkan aktivasi 

pada neuron terbatas pada satu hemisfer saja (Kementrian 

kesehatan republik indonesia, 2017). 

Berikut Klasifikasi kejang :  

1)  Kejang umum 

a. Tonik  

b. Klonik  

c. Tonik – klonik 

d. Absans  

1. Tipika absans  

2. Atipika absans 

e. Mioklonik  

f. Atonik  

2)  Kejang parsial 

a. Kejang parsial sederhana (tanpa gangguan kesadaran) 

b. Kejang parsia kompleks  
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1. Dengan gangguan kesadaran pada awal serangan 

2. Diawali parsial sederhana lalu di ikuti dengan gangguan 

kesadaran 

c. Kejang parsia menjadi umum 

1.   Parsial sederhana menjadi tonik klonik  

2.   Parsial kompleks menjadi kejang tonik konik  

3)  Kejang yang belum dapat di klasifikasi. 

(Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017). 

 

ILAE (1989) juga membagi epilepsi berdasarkan etiologi, dapat dibagi 

menjadi:  

1. Epilepsi atau sindrom epilepsi idiopatik yaitu epilepsi tanpa adanya 

kelainan struktur otak dan tidak ditemukan defisit neurologi. Faktor 

genetik diduga berperan pada tipe ini dan biasanya khas mengenai 

usia tertentu (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017). 

2. Epilepsi atau sindrom epilepsi simtomatik yaitu epilepsi yang 

disebabkan satu atau lebih kelainan anatomi dan ditemukan defisit 

neurologi (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017). 

3. Epilepsi atau sindrom epilepsi kriptogenik yaitu epilepsi atau 

sindrom epilepsi yang diasumsikan simtomatik tetapi etiologi masih 

belum diketahui (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017). 

 

3. Epidemiologi 

lebih dari 50 juta orang diseluruh dunia mengidap epilepsi dengan 

Insidens Epilepsi di negara berkembang 100 per 100.000 ribu penduduk, 

sedangkan di negara maju berkisar 50 per 100.000 dan 7-6 orang per setiap 

1000 orang akan menderita epilepsi pada suatu saat dalam hidup mereka.  

Epilepsi menempati urutan kelima di antara semua penyebab neurologis 
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untuk tahun hidup yang disesuaikan dengan disabilitas dan secara tidak 

proporsional mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah dan 

menengah (world Health organization, 2016), Sedangkan dari data world 

health organization Lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia menderita 

epilepsi, Setiap tahun, diperkirakan 2,4 juta orang baru didiagnosis menderita 

epilepsi (world Health organization, 2016). 

 

4. Patogenesis 

Membran neuronal terdiri atas lipid dan protein (lipoprotein) di seluruh 

membran. Setiap neuron memiliki resting potensial (potensial istirahat) yaitu 

kcadaan dimana sel memiliki muatan arus listrik atau terpolarisasi. Sel saraf 

yang sodang beristirahat, seperti sel lain dalam tubuh mempertahankan 

perubahan potensial listrik (voltase) pada membran sel antara bagian dalam 

sel dan cairan ekstraseluler di sekeliling sel, Voltase di dalam sel pada saat 

istirahat berkisar antara -50 milivolts (mV) sampai -80 mV terbadap voltase 

di luar, bergantung pada kondisi neuron dan ekstrascluler yang mengelilingi 

sel, perbedaan potensial tersebut terjadi karena terdapat perubahan arus 

positif dan negatif pada membran sel. Perubahan pada potensial membran 

terjadi karena perubahan pada perpindahan ion menembus membran. 

Perubahan pada perpindahan ion ditimbulkan oleh perubahan pada 

permeabilitas membran sebagai respon terhadap berbagai kejadian pemicu 

(Sherwood, 2013). Bergantung pada jenis sinyal listriknya, kejadian pemicu 

dapat berupa : 

1) Perubahan muatan listrik di sekitar membran peka rangsang. 

2) Interaksi suatu perantara kimiawi dengan reseptor permukaan tertentu 

di membran sel saraf. 

3) Rangsangan, misalnya gelombang suara yang merangsang sel-sel saraf 

khusus di telinga. 
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4) Perubahan spontan potensial akibat ketidak seimbangan siklus bocor-

pompa (Sherwood, 2013). 

 

Kejang terjadi ketika neuron diaktifkan secara sinkron, hal ini disebabkan 

oleh depolarisasi sinkron dari sekelompok neuron di area otak yang tidak 

normal. Normalnya, neuron-neuron eksitatorik yang melepaskan muatan 

akan mengaktifkan interneuron penghambat, Kebanyakan sinapsis 

penghambatan menggunakan neurotransmitter GABA. Arus kalium yang 

bergantung pada tegangan dan bergantung pada kalsium juga diaktifkan pada 

neuron pelepasan untuk menekan rangsangan. Selain itu, adenosin yang 

dihasilkan dari adenosin trifosfat (ATP) yang dilepaskan menyembuhkan 

eksitasi selanjutnya menekan eksitasi neuron dengan mengikat reseptor 

adenosin yang ada pada neuron di dekatnya. Gangguan mekanisme 

penghambatan ini karena perubahan saluran ion, atau karena cedera pada 

neuron dan sinapsis penghambat, memungkinkan terjadinya pengembangan 

fokus kejang (Hammer.Gray D & J. McPhee Stephen, 2014). 

 

5. Gejala dan Tanda klinis 

a. Bangkitan Umum Tonik-klonik  

Bangkitan ini secara etiologi dapat berupa idiopatik, kriptogenik, atau 

simtomatik. Tipe bangkitan ini dapat terjadi padaa semua usia kecuali 

neonatus.  

Manifestasi klinis:  

1) Hilang kesadaran sejak awal bangkitan hingga akhir bangkitan, bangkitan 

tonik-klonik umum, dapat disertai gejala autonom seperti mengompol 

dan mulut berbusa (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017). 

2) Gambaran iktal: tiba-tiba mata melotot dan tertarik ke atas, seluruh tubuh 

kontraksi tonik, dapat disertai suara teriakan dan nyaring, selanjutnya 



 

20 

 

diikuti gerakan klonik berulang simetris di seluruh tubuh, lidah dapat 

tergigit dan mulut berbusa serta diikuti mengompol. Setelah iktal, tubuh 

pasien menjadi hipotonus, pasien dapat tertidur dan terasa Iemah 

(Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017). 

Pada pemeriksaan elektroensefalografi (EEG) saat interiktal didapatkan 

aktivitas epileptiform umum berupa kompleks gelombang paku-ombak 

(spike wave) terutama padaa saat tidur stadium non-REM (Kementrian 

kesehatan republik indonesia, 2017). 

 

b. Bangkitan Tonik  

Bangkitan tonik ditandai oleh kontraksi seluruh otot yang berlangsung 

terus menerus, berlangsung selama 2-10 detik namun dapat hingga 

beberapa menit, di-sertai hilangnya kesadaran. Dapat disertai gejala 

autonom seperti apnea. Gambaran EEG interiktal menunjukkan irama cepat 

dan gelombang paku atau kompleks paku-ombak frekuensi Iambat yang 

bersifat umum (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017). 

 

c. Bangkitan Klonik  

Bangkitan ini ditandai oleh gerakan kontraksi klonik yang ritmik (1-5Hz) 

di seluruh tubuh disertai hilangnya kesadaran sejak awal bangkitan. Pada 

EEG iktal didapatkan aktivitas epileptiform umum berupa gelombang paku, 

paku multipel, atau kombinasi gelombang irama cepat dan lambat 

(Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017). 

 

d. Bangkitan Mioklonik  

Mioklonik adalah gerakan kontraksi involunter mendadak dan 

berlangsung sangat singkat (jerk) tanpa disertai hilangnya kesadaran. 

Biasanya berlangsung 10-50 milidetik, durasi dapat mencapai lebih dari 

100milidetik. Otot yang berkontraksi dapat tunggal atau multipel atau 



 

21 

 

berupa sekumpulan otot yang agonis dari berbagai topografi. Mioklonik 

dapat berlangsung fokal, segmental, multifokal, atau umum. Gambaran EEG 

berupa gelombang polyspikes yang bersifat umum dan singkat (Kementrian 

kesehatan republik indonesia, 2017). 

 

e. Bangkitan Atonik 

 Bangkitan ditandai oleh hilangnya tonus otot secara mendadak. 

Bangkitan atonik dapat didahului oleh bangkitan mioklonik atau tonik. 

Bentuk bangkitan bisa berupa "jatuh" atau "kepala menunduk". Pemulihan 

pascaiktal cepat, sekitar 1-2 detik. Gambaran EEG dapat berupa gelombang 

paku (spikes) atau polyspikes yang bersifat umum dengan frekuensi 2-3Hz 

dan gelombang lambat (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017). 

 

f. Bangkitan Absans Tipikal 

Bangkitan absans (petit mall) berlangsung sangat singkat (dalam 

hitungan detik) dengan onset mendadak dan berhenti mendadak. Bentuk 

bangkitan berupa hilang kesadaran atau "pandangan kosong". Dapat pula 

disertai komponen motorik yang minimal (dapat berupa mioklonik, atonik, 

tonik, automatisme). Pada pemeriksaan EEG didapatkan aktifitas 

epileptiform umum berupa kompleks paku-ombak 3Hz (>2,5Hz) 

(Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017). 

 

g. Bangkitan Absans Atipikal  

Bangkitan berupa gangguan kesadaran disertai perubahan tonus otot 

(hipotonia atau atonia), tonik, atau automatisme. Pasien dengan bangkitan 

absans atipikal sering mengalami kesulitan belajar akibat seringnya disertai 

terjadinya bangkitan tipe lain seperti atonik, tonik, dan mioklonik. Pada 

absans atipikal, onset dan berhentinya bangkitan tidak semendadak 

bangkitan absans tipikal, dan perubahan tonus otot lebih sering terjadi pada 
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bangkitan tipe absans atipikal. Pada EEG didapatkan gambaran kompleks 

pakuombak frekuensi lambat (1-2,5Hz atau <2,5Hz) yang iregular dan 

heterogen dan dapat bercampur dengan irama cepat (Kementrian kesehatan 

republik indonesia, 2017). 

 

h. Bangkitan Fokal/ Parsial  

Bentuk bangkitan yang terjadi tergantung dari letak fokus epileptik di 

otak. Fokus epileptik berasal dari area tertentu yang kemudian mengalami 

propagasi dan menyebar ke bagian otak yang lain. Bentuk bangkitan dapat 

berupa gejala motorik, sensorik (kesemutan, baal), sensorik spesial 

(halusinasi visual, halusinasi auditorik), emosi (rasa takut, marah), autonom 

(kulit pucat, merinding, rasa mual). Bangkitan parsial sederhana yang diikuti 

dengan bangkitan parsial kompleks atau bangkitan umum sekunder disebut 

sebagai aura (Kementrian kesehatan republik indonesia, 2017). 

 

6. Diagnosis 

Menurut Hassan dan Atlas (2007) untuk menentukan apakah seseorang 

menderita bangkitan kejang atau epilepsi biasanya tidak sukar,asal dapat 

menyaksikan sendiri serangan tersebut atau dapat memperoleh anamnesis 

yang dapat di percaya .Tiap penderita harus diperiksa secara teliti dengan 

melakukan anamnesis,pemeriksaan fisik,pemeriksaan laboraturium yang 

dibutuhkan,antara lain: 

a. Anamnesis 

Mengenai bangkitan kejang yang timbul perlu diketahui mengenai pola 

serangan,keadaan sebelum,selama,sesudah serangan,lama serangan, 

frekuensi serangan, waktu serangan teriadi dan faktor-faktor atau keadaan 

yang dapat memprovokasi atau menimbulkan serangan. Perlu diusahakan 

agar diperoleh gambaran lengkap mengenai pola serangan, agar dapat 



 

23 

 

diketahui fokus serta klasifikasinya. Ditanyakan apakah ada gejala 

prodromal, aura, keadaan selama serangan (dimana atau bagaimana 

kejang mulai, bagaimana penjalarannya) dan keadaan sesudah kejang 

(parese Todd, nyeri kepala, segera sadar, mengacau, kesadaran menurun) 

(Hassan dan Alats, 2007). 

 

Ditanyakan pula lama (duration) masing-masing keadaan tersebut, 

waktu serangan (pagi, siang, malam, waktu mau tidur, sedang tidur, mau 

tidur, sedang bangun). Apakah ada rangsang tertentu yang dapat 

menimbulkan serangan, misalnya melihat televisi, bernafas dalam, lapar, 

letih, menstruasi, obat-obatan tertentu dan sebagainya (Hassan dan Alatas, 

2007). 

Riwayat keluarga : ditanyakan apakah ada anggota keluarga yang 

menderita kejang,penyakit saraf,dan penyakit lainnya.Hal ini misalnya 

perlu untuk mencari adanya faktor herediter (Hassan dan Atlas,2007). 

Riwayat masa lalu (past history) : ditanyakan mengenai keadaan ibu waktu 

hamil (riwayat kehamilan),misalnya penyakit yang di 

deritanya,perdarahan per-vaginam,obat yang dimakan. Secara teliti 

ditanyakan pula mengenai riwayat kelahiran penderita,apakah letak 

kepala,letak sungsang,mudah atau sukar,apakah digunakan cunam atau 

vakum akstrasi atau seksio caesar, apakah terdapat perdarahan 

antepartum, ketuban pecah dini, asfiksia. Penyakit apa saja yang pernah 

diderita (trauma kepala, radang selaput otak atau radang otak,ikterus , 

reaksi terhadap imunisasi, kejang demam). Bagaimana perkembangan 

(milestones) kecakapan mental dan motorik (Hassan dan Alatas, 2007).  

 

b. Pemeriksaan Fisik  

Dalam pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan yang meliputi 

pemeriksaan secara pediatris dan neurologis. Bila perlu dikonsultasikan ke 
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Bagian Mata, THT Hematologi, Endokrinologi dan sebagainya (Hassan dan 

Alatas, 2007). 

Diperiksa keadaan umum, tanda-tanda vital, kepala, jantung, paru, 

perut, hati dan limpa, anggota gerak dan sebagainya (Hassan dan Alatas, 

2007). Pada pemeriksaan neurologis diperhatikan kesadaran, kecakapan, 

motorik dan mental, tingkah laku, berbagai gejala proses intrakranium, 

fundus okuli, penglihatan, pendengaran, saraf otak lain, sistem motorik 

(kelumpuhan, trofik, tonus, gerakan tidak terkendali, koordinasi, ataksia), 

sistem sensorik (parestesia, hipestesia, anastesia), refleks fisiologis dan 

patologis. Bila perlu dilakukan tap' subdural, pada anak dengan ubun ubun 

yang masih terbuka, untuk melihat adanya hematoma subdural atau efusi 

subdura dan pungsi lumbal untuk memperoleh cairan serebrospinalis 

(Hassan dan Alatas, 2007). 

 

c. Pemeriksaan Laboratorium  

Pemeriksaan ini diakukan seperti pemeriksaan darah dimana perlu 

dilakukan pemeriksaan darah tepi rutin, juga pemeriksaan lain sesuai 

dengan indikasi (misal kadar gula darah, elektrolit). Pemerksaan 

serebrospinalis (bila perlu) untuk mengetahui tekanan, warna, kejernihan, 

berdarah, xantokrom, jumlah sel, hitung jenis sel, kadar protein, gula, NaCl 

dan pemeriksaan lain atas indikasi (Hassan dan Alatas, 2007).  

 

d. Pemeriksaan Elektroensefalogram (EEG)  

Electroencephalogram (EEG) adalah suatu tes untuk mendeteksi 

kelainan aktivitas elektrik otak (Campellone, 2006). Pemeriksaan EEG 

sangat berguna membantu penegakan diagnosis epilepsi, Walaupun EEG 

secara rutin dilakukan pada kejang tanpa provokasi pertama dan pada 

(dugaan) epilepsi, pemeriksaan ini bukanlah baku emas untuk 

menegakkan diagnosis epilepsi. Kelainan pada EEG dapat ditemukan pada 
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2-4% anak yang tidak pernah kejang; sebaliknya, EEG interiktal pertama 

dapat normal pada 55% anak dengan kejang pertama tanpa provokasi. 

Gambaran EEG saja tanpa memandang informasi klinis tidak dapat 

menyingkirkan maupun menegakkan diagnosis epilepsi. Pada EEG 

diperhatikan frekuensi dan amplitudo gelombang irama dasar, ada 

tidaknya asimetri, serta ada tidaknya aktivitas epileptiform yang dapat 

berupa gelombang paku, gelombang tajam, paku-ombak, tajam-ombak, 

paku multipel, burst-suppression, dan hipsaritmia. Diperhatikan juga 

lokalisasi aktivitas abnormal, bila ada. Peran EEG pada epilepsi adalah 

sebagai berikut: 

 a. membantu menentukan tipe kejang 

 b. menunjukkan lokalisasi fokus kejang bila ada 

 c. membantu menentukan sindrom epilepsi 

 d. pemantauan keberhasilan terapi 

 e. membantu menentukan apakah terapi obat antiepilepsi dapat 

dihentikan.  

 

Secara tersendiri, sensitivitas EEG untuk mendiagnosis epilepsi hanya 

25-56%, sedangkan spesifisitasnya 78-98%. Jika digunakan bersama 

dengan temuan klinis pada anamnesis dan pemeriksaan neurologis, maka 

sensitivitasnya menjadi 98,3%. Beberapa hal yang dapat meningkatkan 

nilai diagnostik EEG adalah sebagai berikut: 

1) Pengulangan EEG  

2) Melakukan EEG pada saat tidur (sensitivitas 81%), terutama apabila 

dilakukan pengulangan siklus bangun-tidur (sensitivitas 92%)  

3) Deprivasi tidur parsial meningkatkan angka deteksi aktivitas 

epileptiform pada EEG sebesar 10%  

4) Hiperventilasi, terutama pada epilepsi absans   

5) Stimulasi fotik  
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Kelainan EEG yang sering dijumpai pada penderita epilepsi disebut 

"epileptiform discharge” atau “epileptiform activity", misalnya spike, sharp 

wave' dan ‘paroxissmal slow activity'. Kadang-kadang rekaman EEG dapat 

menentukan fokus serta jenis epilepsi, apakah 

fokal,multifokal,kortikal,subkortikal misalalnya “petit mal” mempunyai 

gambaran ‘3 cps spike and wave’ dan spasme infantil mempunyai gambaran 

hipsaritmia (Hassan dan Alatas, 2007). Pemeriksaan EEG harus dilakukan 

secara berkula. Perlu diingatkan bahwa kira-kira 8-12% dari penderita 

epilepsi mempunyai rekaman EEG normal (Kementrian kesehatan RI, 

2017). 

 

e.  Pemeriksaan Psikologis dan Psikiatris  

Tidak jarang anak yang menderita epilepsi mempunyai tingkat 

kecerdasan yang rendah (retardasi mental), gangguan tingkah laku 

(behaviour disorders), gangguan emosi, hiperaktif. Hal ini harus mendapat 

perhatian yang wajar, agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai 

dengan kemampuanya. Hubungan antara penderita dengan orang tuanya 

juga perlu mendapat perhatian, yaitu apakah terdapat proteksi berlebihan, 

rejeksi atau 'overanxiety'. Bila perlu dapat diminta bantuan dari psikolog 

atau psikiater (Hassan dan Alatas, 2007).  

 

f.  Pemeriksaan Radiologis  

Pada foto tengkorak diperhatikan simetri tulangtengkorak, destruksi 

tulang, kalsifikasi intrakranium abnormal (yang disebabkan oleh tumor, 

hematoma menahun, tuberkulosis, toksoplasmosis, anomali vaskular, 

hemangioma), tanda peninggian tekanan intrakranial seperti pelebaran 

sutura, erosi sela tursika (Hassan dan Alatas, 2007).  

Pneumoensefalografi dan ventrikulografi dilakukan atas indikasi 

tertentu, yaitu untuk melihat gambaran sistem ventrikel, sisterna, rongga 
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subaraknoid serta gambaran otal Dengan pemeriksaan ini dapat diketahui 

adanya atrofi otak tumor serebri hidrosefalus, araknoiditis. Pada 

pneumoensefalografi udara (zat kontras) dimasukkan melalui pungsi 

lumbal dan pada ventrikulografí udara (zat kontras) dimasukkan melalui 

pungsi ventrikel atau burr hole'. Pada penderita denan tekanan 

intrakranial meninggi dilakukan ventrikulografi, tetapi bila tidak meninggi 

dapat dilakukan pneumoensefalografi (Hassan dan Alatas, 2007).  

Arteriografi (memasukkan kontras ke dalam pembluh darah) 

dilakukan untuk melihat keadaan pembuluh darah di otak, apakah ada 

peranjakan (neoplasma, hematoma, abses), penyumbatan (trombosis) , 

peregangan (hidrosefalus) atau anomali pembuluh darah (malforasi arteri-

vena, hemangioma). Zat kontras dapat dimasukkan melalui suntikan di 

arteri karotis intema, arteri vertebralis, arteri brakialis atau arteri 

femoralis (dengan menggunakan kateter) (Hassan dan Alatas, 2007). 

 

7. Tatalaksana 

a. Medikamentosa  

Titik berat tatalaksana epilepsi adalah pencegahan bangkitan berulang 

dan pencarian etiologi. Bangkitan epileptik dapat merupakan gejala dari 

suatu penyakit sistemik maupun akibat kelainan intrakranial. Bangkitan 

epileptik pertama yang terjadi pasca fase akut akibat penyakit yang 

mendasarinya, biasanya tidak memerlukan terapi jangka panjang. 

Sementara bangkitan epileptik yang terjadi akibat suatu kelainan 

intrakranial yang kronis diperlukan terapi jangka panjang. Pada bangkitan 

epileptik pertama, terapi obat anti epilepsi (OAE) dapat langsung diberikan 

bila terdapat risiko yang tinggi untuk terjadinya bangkitan berulang. 
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1. OAE diberikan berdasarkan tipe bangkitan. OAE pilihan pada kejang tipe 

parsial berdasarkan pedoman ILAE 2013 antara lain adalah  

- karbamazepin      -  fenitoin  

- levetirasetam       -  zonisamid 

2.  Pilihan OAE pada anak adalah okskarbazepin  

3. pada lanjut usia diberikan lamotrigin dan gabapentin.  

4. Sementara pada bangkitan pertama umum tonik klonik pada dewasa dan 

anak adalah diazepam, karbamazepin, okskarbazepin, fenitoin, dan 

lamotrigin. 

 

Dosis obat dimulai dari dosis kecil dan dinaikkan secara bertahap 

sampai mencapai dosis terapi. Pantau efek samping jangka pendek, seperti 

mengantuk, gangguan emosi dan perilaku, gangguan hematologi, fungsi 

hepar, atau alergi. Jika tidak ditemukan efek samping dan pasien merasa 

nyaman dengan obat tersebut, dosis obat dapat dinaikkan bertahap sampai 

tercapai bebas bangkitan atau terjadi intoksikasi. Gejala dan tanda 

intoksikasi dapat muncul ringan sampai berat. Bila muncul gejala dan 

tanda intoksikasi ringan, serperti dizziness dan nistagmus pada intoksikasi 

enitoin, dosis dapat diturunkan ke dosis sebelum tanda intoksikasi 

tersebut muncul. Namun apabila terjadi intoksikasi berat seperti 

penurunan kesadaran pada intoksikasi valproat maka obat harus langsung 

dihentikan dan diganti dengan obat yang tidak mempunyai profil efek 

samping yang sama serta waktu steady state cepat untu mencegah status 

epileptikus akibat efek withdrawal. Selain tipe bangkitan, pemilihan OAE 

perlu memperhatikan faktor-faktor individual seperti komorbiditas, usia, 

ekonomi, interaksi obat, ketersediaan, dan lain sebagainya. Komunikasi, 

edukasi, dan informasi merupakan salah satu faktor penting untuk 

meningkatkan kemungkinan bebas serangan. 
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Prinsip pengobatan epilepsi adalah monoterapi dengan target 

pengobatan 3 tahun bebas bangkitan. Bila pemberian monoterapi tidak 

dapat mencegah bangkitan berulang, politerapi dapat diberikan dengan 

pertimbangan profil obat yang akan dikombinasikan. Apabila masih tidak 

dapat diatasi, maka perlu dipertimbangkan tindakan pembedahan untuk 

menghilangkan fokus epileptik.  

 

b. Nonmedikamentosa  

Tata laksana nonmedikamentosa pada epilepsi antara lain: 

 1. Pembedahan epilepsi 

 2. Stimulasi nervus vagus 

 3. Diet ketogenik  

Pembedahan epilepsi adalah salah satu tata laksana 

nonmedikamentosa yang efektif pada pasien epilepsi fokal resisten obat. 

Angka keberhasilan pembedahan epilepsi antara lain 66% pasien bebas 

bangkitan pacta epilepsi lobus temporal, 46% pada epilepsi lobus oksipital 

dan parietal, serta 27% pada epilepsi lobus frontal. 

 

Stimulasi nervus vagus (SNV) merupakan metode invasif pada terapi 

pasien epilepsi yang resisten obat. Metode ini menggunakan suatu 

elektroda yang ditanam di bawah kulit pada dada kiri dan berhubungan 

dengan elektroda stimulator yang diletakkan pada nervus vagus kiri. 

Stimulator ini mengeluarkan impuls dengan berbagai frekuensi sesuai 

dengan kebutuhan pasien. Frekuensi bangkitan sangat menurun setelah 

penggunaan stimulasi nervus vagus ini. Penurunan frekuensi bangkitan 

sekitar 35 -75% setelah 10 tahun penggunaan SNV. 

 Diet ketogenik sampai saat ini terbukti efektif pada pasien epilepsi 

anak-anak. Diet ketogenik adalah diet dengan tinggi lemak, rendah protein, 

dan rendah karbohidrat. Angka bebas bangkitan pada anak-anak mencapai 
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16%, penurunan >90% frekuensi bangkitan sebesar 32%, penurunan 

>50% frekuensi bangkitan sebesar 56%. Namun diet ketogenik ini belum 

terbukti efektif pada pasien dewasa. 

 

8. Prognosis 

Resiko terjadinya relaps meningkat pada :  

a. Anak dengan epilepsi simtomatik. 

b. Awitan bangkitan umur ≥ 12 tahun. 

c. Durasi bebas bangkitan < 6 bulan.  

d. EEG abnormal saat penghentian bangkitan.  

e.  Sindroma dengan risiko relaps tinggi: Juvenile Myoclonic Epilepsy, 

sindroma epilepsi pada remaja (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf 

Indonesia, 2016). 

 

9. Faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian epilepsi pada Anak  

a. Kejang demam 

Kejang demam ialah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan 

suhu tubuh (suhu rektal di atas 38 derajat Celcius) yang disebabkan oleh 

suatu proses ekstrakranium,kejang demam terbagi atas 2 jenis yaitu kejang 

demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana 

adalah kejang demam yang terjadi dengan waktu yang relatif singkat yaitu 

kurang dari 15 menit, serta biasanya akan dengan sendiri dalam hal ini 

kejang umum tonik dan atau klonik, tanpa gerakan fokal dan tidak berulang 

dalam waktu 24 jam (Kerja Koordinasi Neurologi Ikatan Dokter Anak 

Indonesia & Hardiono Pusponegoro Dwi Putro Widodo Sofyan Ismael, 

n.d).Hal ini juga terdapat dalam penelitian (Budiman et al., 2022) yang 

dimana Riwayat kejang demam merupakan faktor risiko terbanyak untuk 

berkembang menjadi epilepsi pada anak di kemudian hari, hal ini dikaitkan 
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dengan terjadinya perubahan molekuler dan fungsional terjadi setelah 

kejang demam berkepanjangan, dapat mempengaruhi mekanisme 

hipereksitabilitas hipokampus yang ditimbulkan oleh kejang 

meningkatkan rangsangan jaringan hipokampus dan mempromosikan 

epilepsi  Proses ini melibatkan perubahan menetap tingkat molekuler dan 

fungsional, seperti perubahan reseptor neurotransmitter atau saluran ion 

(Hasibuan,2020.) 

 

b. Kelahiran prematur 

Persalinan prematur  merupakan persalinan yang terjadi antara 

usia kehamilan 20 - <37 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, 

Persalinan prematur merupakan salah satu penyebab utama morbiditas 

dan mortalitas neonatal. Penyulit-penyulit yang dapat terjadi pada bayi 

prematur meliputi penyulit jangka pendek seperti sindroma gawat napas 

bayi baru lahir yang sering berakhir dengan kematian bayi dan penyulit 

jangka panjang berupa kebutaan, ketulian, kelumpuhan, dan 

keterbelakangan mental.(Rsup Prof R D Kandou Manado et al., 2015). pada 

anak yang lahir prematur berkaitan dengan terjadinya kerusakan patologis 

pada korteks serebral, yang disebut dengan ensfalopati prematuritas. 

Peristiwa ini melibatkan kerusakan subplate, sebuah struktur sementara 

yang penting untuk perkembangan sirkuit korteks serebral. Subplate 

neuron mengarahkan perkembangan sirkuit inhibisi kortikal selama akhir 

kehamilan. Perkembangan tersebut ialah perkembangan spesifik tonik 

murni y-amino butyric acid (GABA) ergik ekstrasinaps menjadi aktivitas 

sinapsis (GABA) ergik fase dependen yang diikuti oleh sinapsis 

glutamanergik terjadi selama perkembangan Sistem Saraf Pusat (SSP). 

Perubahan dalam perkembangan spasiotemporal ini bisa mengganggu 

urutan perkembangan sirkuit (Robinson, 2010). 
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c. Asfiksia  

Asfiksia adalah suatu kondisi kegawatan pada bayi baru lahir yang 

menyebabkan terjadinya depresi pernapasan akibat kurangnya pasokan 

oksigen serta mengakibatkan berbagai komplikasi dalam hal ini 

dampaknya yaitu asfiksia perinatal jangka pendek berupa disfungsi 

multiorgan yang dapat berlanjut kematian, serta komplikasi jangka 

panjang adalah kelainan neurologi  dan keterlambatan perkembangan ,hal 

ini disebabkan karena adanya gangguan pertukaran gas dan pengangkutan 

oksigen selama persalinan yang dapat mempengaruhi fungsi sel organ 

organ vital terutama pada otak karena dapat megakibatkan kematian atau 

kecacatan secara irreversibel (Indriani, 2015). 

 

d. Trauma lahir  

Trauma kapitis atau cedera kepala, adalah trauma mekanik terhadap 

kepala baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan gangguan 

fungsi neurologis, seperti fisik, kognitif, psikososial, baik temporer maupun 

permanen,trauma kapitis merupakan salah satu penyebab terjadinya 

kecacatan dan kematian yang penting dalam bidang neurologi dan menjadi 

masalah kesehatan bagi penderitanya, Bangkitan pasca-trauma kapitis 

diklasifikasikan berdasarkan onset setelah cedera, yaitu immediate, early 

seizures, dan late seizures. Bangkitan pasca-trauma kapitis immediate 

bersifat segera yang terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Bangkitan yang 

muncul antara 24 jam hingga satu minggu setelah cedera kepala termasuk 

klasifikasi early seizures atau bangkitan awal. Bangkitan yang terjadi 

setelah satu minggu pasca-trauma kepala disebut late seizures atau 

bangkitan lambat.  Bangkitan epileptik tanpa provokasi atau bangkitan 

lambat pasca-trauma kapitis berulang disebut epilepsi pasca-trauma 

kapitis (Wangidjaja & Wreksoatmodjo, 2022) 

 



 

33 

 

Beberapa mekanisme penyebab perubahan aktivitas otak pemicu 

bangkitan setelah cedera kepala, antara lain peningkatan penanda 

inflamasi dan sitokin serta perubahan sawar darah-otak. Perubahan 

penting pasca cedera kepala yang dapat mencetuskan bangkitan, yaitu 

peningkatan interleukin-β (IL-β) yang dapat merusak sel parenkim otak. 

Berbagai sel mikroglia menghasilkan IL-β dan menyebabkan aktivasi 

reseptor N-metilD-aspartat (NMDA). Aktivasi reseptor NM menyebabkan 

hipereksitabilitas neuron melalui jalur glutamatergic excitatory sypnatic 

transmission dengan meningkatkan masuknya kalsium ke dalam sel. 

Peningkatan eksitasi ini dapat menyebabkan serangan menetap dan 

neurodegenerasi Sitokin memainkan peran penting dalam patogenesis 

epilepsi pasca-trauma kapitis  pengeluaran tumor necrosis factor-alpha 

(TNF-α) mengganggu sawar darah otak, menyebabkan masuknya leukosit, 

sehingga terjadi kerusakan neuron (Wangidjaja & Wreksoatmodjo, 2022). 

 

e. Riwayat keluarga epilepsi  

Salah satu patofisiologi epilepsi dapat di sebabkan oleh adanya 

mutasi genetik, dimana mutasi genetik ini terjadi sebagian besar pada gen 

yang mengkode protein kanal ion.Contoh : Generalized epilepsy with febrile 

seizure, benign familia neonatal convulsions. Pada kanal ion yang normal 

terjadi keseimbangan antara masuknya ion natrium (natrium infulks) dan 

keluarnya ion kalium (kalium efluks) sehingga terjadi aktivitas depolarisasi 

dan repolarisasi yang normal pada sel neuron. Jika terjadi mutasi pada 

kanal Na seperti yang terdapat pada generalized epilepsy with febrile 

seizures plus, maka terjadi natrium influks yang berlebihan sedangkan 

kalium efluks tetap seperti semula sehingga terjadi depolarisasi dan 

repolarisasi yang berlangsung berkali-kali dan cepat atau terjadi 

hipereksitasi pada neuron. Hal yang sama terjadi pada benign familial 

neonatal convulsion dimana terdapat mutasi kanal kalium sehingga terjadi 
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efluks kalium yang berlebihan dan menyebabkan hipereksitasi sel neuron 

(Sherwood, 2013). 

hal ini di jelaskan juga pada panelitian (Zapata-Aldana., 2021) 

Warisan sindrom epilepsi terkait SCNIA bersifat autosomal dominan. 

Sebagian besar mutasi, terutama pada fenotipe yang parah, terjadi secara 

de novo. Mutasi SCNIA selalu dijumpai pada kondisi heterozigot. (Maruthi, 

Dhayalan, Kumaran, Soundraoandiyan, & Gambhir, 2023) 

 

B. Integrasi keislaman 

Dalam islam hal-hal mengenai penyakit pada anak telah banyak di jelaskan 

pada Al-Qur’an.  

1. Mengenai bayi premature, penyakit akibat genetik, dan asfiksia juga sudah 

di jelaskan dalam Al-qur’an. 

Allah berfirman dalam QS Surah al-Hajj/22:5.  

ا ٰٓا يُّه  ي بِ  فيِِ  ك ن ت مِ  اِنِ  النَّاسِ  يَٰ نِ  ر  ك مِ  ف اِنَّا ال ب ع ثِِ م ِ ل ق نَٰ نِ  خ  ابِ  م ِ ف ةِ  مِنِ  ث مَِّ ت ر   مِنِ  ث مَِّ نُّط 

ل ق ةِ  مَِّث ِ ع  غ ةِ  مِنِ   ض  لَّق ةِ  مُّ خ  غ ي رِِ مُّ لَّق ةِ  وَّ خ  ن قِرُِّ ل ك م ِ  ل ِن ب ي ِنِ  م  امِِ فىِ و  ح  ا الْ  ر  اۤءِ  م  ى ن ش 
ٰٓ  الَِٰ

لِ  س مًّى ا ج  ك مِ  ث مَِّ مُّ رِج  ا ث مَِّ طِف لًِ ن خ  ل غ و ٰٓ مِن ك مِ  ا ش دَّك م ِ  لِت ب  نِ  و  فّٰى مَّ مِن ك مِ  يُّت و  نِ  و  دُِّ مَّ  يُّر 

ٰٓى ذ لِِ اِلَٰ رِِ ا ر  ِ ال ع م  ل مِ  لِك ي ل   ي ع 
ـًٔاِ  عِل مِ  ب ع دِِ مِن ِ  ى ش ي  ت ر  ضِ  و  ل ن ا ف اِذ آِٰ ه امِد ةًِ الْ  ر   ا ن ز 

ا ل ي ه  اۤءِ  ع  تِ  ال م  ت زَّ ب تِ  اه  ر  ب ت تِ  و  ا ن   ج ِ  ك ل ِِ مِنِ  و  و   ب هِي ج ِ ز 

 

 
Terjemahan: 
“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), 
maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, 
kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari 
segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar 
Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami 
kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan 
kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah 
kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) 
di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak 
mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu 
lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, 
hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam 
tumbuh-tumbuhan yang indah”.   
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Dalam surah tersebut dijelaskan proses penciptaan yaitu, “kami telah 

menjadikan kamu dari tanah, dari setetes mani, kemudian dari segumpal 

darah, dari segumpal daging dari yang sempurna kejadiannya maupun tidak 

sempurna”. Dari ayat itu bisa dimaknai bahwa ada kajadian sempurna 

dimana proses penciptaan sempurna tersebut terciptalah manusia yang 

lahir sehat fisik maupun mental ,sedangkan kejadian yang tidak sempurna 

menyababkan banyak hal seperti penyakit maupun kematian,hal ini 

berkaitan dengan risiko genetik dengan kejadian epilepsi yang merupakan 

suatu bentuk kekuasaan allah atas segala sesuatu yg di kehendakinya,hal ini 

juga di jelaskan dalam tafsir quraish shihab yang berbunyi “apabila kalian 

ragu akan kebenaran pembangkitan kami terhadap kalian dari 

kematian,maka sebetulnya dari proses penciptaan kalian terdapat bukti 

tentang kekuasaan kami untuk melakukan hal itu.” (M. Quraish shihab, 

2001). 

Diperjelas “Setelah itu adakalanya Kami membuat kandungan itu gugur 

menurut kehendak Kami, ataupun meletakkan di dalam rahim hingga 

kandungan menjadi sempurna hingga Kami mengeluarkan kalian dari perut 

ibu dalam bentuk bayi. Kalian yang masih bayi itu kemudian Kami pelihara 

hingga sempurna kekuatan fisik dan akal pikirannya (M. Quraish shihab, 

2001). 

2. Mengenai trauma kepala dengan risiko epilepsi 

Musibah merupakan kejadian yang berasal dari kelalaian orang itu sendiri 

seperti yang dijelaskan di dalam QS As-Syura/26:30 , Allah SWT berfirman : 

ٓ ِاَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ِٰٓٓمَا  

Terjemahnya: 

 “Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh 
perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-
kesalahanmu)”. 
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    Ayat di atas menjelaskan bahwa musibah yang menimpa manusia adalah 

dampak dari perbuatan mereka sendiri, namun musibah dapat menghapus 

dosa hal ini tergantung kepada cara manusia menyikapi, apakah dengan 

bersabar atau berputus  asa. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah 

mengampuni sebagian besar kesalahan yang telah diperbuat oleh hamba-

Nya, karena jika tidak manusia akan dihancurkan sesuai dengan timbunan 

dosa yang telah diperbuat mereka (Kementrian Agama RI, 2016). Dalam 

kejadian trauma kepala pada anak itu merupakan dampak dari kelalaian 

manusia yang tidak berhati-hati dalam menjaga dan merawat anak, dimana 

dalam kasus epilepsi pada anak trauma kepala juga merupakan faktor risiko 

yang dapat mempengaruhi risiko kejadian epilepsi dimana anak adalah 

makhluk yang lemah dan butuh perlindungan dari orangtua oleh karena itu 

sebaiknya orangtua menjaga dan merawat anaknya lebih baik agar terhindar 

dari berbagai risiko yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan 

nyawa,hal terkait ini juga di jelaskan dalam firman Allah SWT. 

Allah berfirman dalam QS An-Nisa: 28 

ف ِفِ  ا نِ  اللّّٰ ِ ي رِي د ِ ن ك مِ عِ  يُّخ   ِ  ٓ لِقِ   خ  ن س انِ  و  ِ عِي فًا الْ   ض 

 
Terjemahannya:  
“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan 
(dalam keadaan) lemah”. 

     Allah SWT juga menegaskan kita tidak boleh menjatuhkan diri kepada 

kebinasaan atau mempersulit diri sendiri dengan melakukan hal buruk, 

dalam hal ini adalah tidak menghindari faktor risiko yang berkaitan dengan 

kejadian epilepsi khususnya pada anak. Sebagaimana dijelaskan dalam 

firman Allah Al-Qur’an surah Al-Baqarah/2:195. 

ِلل ّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ووَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ ا ِوَاَحْسِنُوْا  ٓ  بُّ الْمُحْسِنِيْناِنَّ الل ّٰهَ يُحِ  ٓ   

Terjemahnya :  

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan jangankanlah kamu jatuhkan 
(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat 
baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 
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C. Kerangka teori  

 

 

Bagan 2.1 Kerangka teori 
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D. Kerangka konsep  

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain penelitian  

Jenis penelitian yang di pakai adalah penelitian kuantitatif, dan selanjutnya di 

analisis dengan prosedur analisis observastional dengan pendekatan case 

control, Pendekatan case control ini mencoba mencari perbandingan anatara 

kelompok kasus dan kelompok kontrol terhadap kejadian epilepsi yang di mana 

penelitian ini kemudian di kumpulkan dan ukur dalam waktu bersamaan. 

B. Waktu dan tempat penelitian  

Penalitian ini akan di lakukan pada bulan November – Desember tahun 

2023 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 2023 

C.  Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas (Damanah, 2019). Variabel Dependen dalam penelitian ini 

adalah epilepsi pada anak.  

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 independent dalam penelitian ini adalah kejang demam, riwayat 

kelahiran prematur, riwayat asfiksia, trauma kepala saat lahir, dan riwayat 

keluarga. 
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D.  Populasi dan sampel penelitian   

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan dari objek/subjek yang akan ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Damanah, 

2019). Populasi dalam penelitian ini yaitu Anak penderita epilepsi Usia 1 

bulan -18 tahun di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 

2023. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan di jadikan subjek penelitian, 

dalam penelitian ini sampel yang diambil berupa data sekunder yang 

diambil melalui rekam medik pendektan case control ,dengan teknik 

purposive sampling 

S = 
𝑁

𝑁𝑑2+1
 

   = 
314

314 (0,1)2+1
 

   = 
314

314  (0,01)+1
 

   = 
314

4,14
 

   = 75,84 ( sampel dalam penelitian ini 76) 

Keterangan: 

S = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d² = presisi yang ditetapkan (0,1) ² 

 

E.  Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode Purposive 

sampling yang berarti sampel dipilih secara khusus sesuai dengan tujuan 
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penelitian. Purposive sampling yaitu memilih sampel dengan 

mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan 

oleh peneliti. 

 

1. Kelompok kasus 

a. Kriterian Inklusi 

1) Kriteria Inklusi Pasien Anak 1 bulan-18 tahun yang terdiagnosis 

epilepsi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 

2023.  

2) Anak yang tidak memiliki riwayat neurologi lain. 

3) Anak yang tidak memiliki penyakit kronis 

 

b. Kriteria Eksklusi  

Data Rekam Rekam Medis yang kurang lengkap. 

 

Pengambilan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan 

mencatat variabel  yang dibutuhkan dalam rekam medik  pasien 

Epilepsi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 

2023. 

 

2. Kasus kontrol  

Kelompok Kontrol Pasien Anak 0 bulan - 18 tahun yang tidak 

terdiagnosis epilepsi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, 

perbandingan antara kelompok kasus dan kontrol pada penelitian ini 1:1.  

a. Kriteria inklusi 

Kriteria Inklusi Pasien Anak 1 bulan - 18 tahun yang tidak 

terdiagnosis epilepsi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas 

Hasanudin Periode 2023.  
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b. Kriteria Eksklusi 

1) Anak dengan riwayat penyakit neurologi lain. 

2) Anak yang memiliki riwayat penyakit kronis 

 

Pengambilan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan 

mencatat variabel  yang dibutuhkan dalam rekam medik  pasien 

Epilepsi di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 

2023. 

 

F.  Instrumen penelitian  

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rekam medik anak 

dan wawancara apabila rekam medik tidak lengkap yang terdapat di Rumah 

Sakit Pendidikan Universitas Hasanudin Periode 2023. Data yang digunakan 

adalah rekam medik Anak yang terdiagnosis Epilepsi.  

 

G.  Teknik pengelolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengelolaan Data 

1. Editing  

Tahap pertama Peneliti harus memeriksa kelengkapan, kebenaran 

dan kejelasan data rekam medik yang diperoleh. 

2. Coding  

Tahap coding merupakan kegiatan merubah data yang berbentuk 

huruf menjadi angka atau bilangan sehingga memberikan kode 

terhadap catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini untuk 

mempermudah pengolahan data yang diperoleh (Hoesin, 2017). 

3. Tabulating  
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Langkah tabulating yaitu dengan mempersiapkan informasi yang 

telah diperoleh peneliti yang kemudian harus diolah dengan 

merancang tabel analisis (Hoesin, 2017).  

4. 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).  

5. Cleaning  

Pada tahap cleaning ini peneliti melakukan pengecekan kembali 

data yang sudah dimasukkan. 

 

H. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari rekam medik Rumah Sakit Pendidikan 

Universitas Hasanuddian yang akan disajikan dalam bentuk tabel dan 

dijelaskan dalam bentuk narasi. Data rekam medik dicatat dan 

dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data tersebut 

diolah menggunakan Statitical Package For the Social Sciences (SPSS). Data 

yang dianalisis sebagai berikut : 

c. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk melihat 

distribusi setiap variabel.  

d. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Odds Ratio yang 

bertujuan untuk membandingkan antara kasus dan kontrol terhadap faktor 

risiko. Odd Ratio (OR) adalah ratio antara odd terpapar terhadap odd yang 

tidak terpapar. 

 



 

44 

 

I. Alur Penelitian  

 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

J. Penyajian Data 

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan 

dalam bentuk narasi. 

 

K. 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  
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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 DAN PEMBAHASAN 

                     A. Hasil Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan di Rumah Sakit Pendidikan 

Universitas Hasanuddin Makassar didapatkan anak yang terdiagnosis epilepsi 

selama tahun 2023 sebanyak 76 orang anak dan anak yang tidak terdiagnosis 

epilepsi sebanyak 76 orang anak.semua sampel kelompok kasus dan kontrol 

memenuhi kriteria inklusi sehingga diperoleh data sebagai   berikut : 

 

1. Analisis Univariat 

Uji analisis univariat ini di lakukan untuk mengetahui distribusi dari 

variabel yang diteliti. Jumlah populasi yang diteliti sebanyak 152. Distribusi 

sampel sebagai berikut : 

 

 Tabel 4.1 Analisis Univariat Faktor Risiko Kejadiaan Epilepsi Pada Anak 

Variabel Jumlah Persen (%) 
Riwayat kejang demam  
Ada riwayat kejang demam  
Tidak ada riwayat kejang 
demam  

  
33 

119 
21,7 
78,3 

Riwayat  Kelahiran 
Prematur 

  

Riwayat kelahiran prematur 
Tidak ada Riwayat kelahiran 
prematur  

8 
144 

5,3 
94,7 

Riwayat Asfiksia   
Riwayat kelahiran prematur 
Tidak ada Riwayat kelahiran 
prematur  
 

9 
143 

5,9 
94,1 

Riwayat Trauma Kepala   
Ada riwayat trauma kepala 
Tidak ada Riwayat trauma 
kepala  
 

7 
145 

4,6 
96,4 
 

Riwayat Keluarga Epilepsi   
Ada Riwayat Keluarga 24 15,8 
Tidak Ada Riwayat Keluarga 128 84,2 

Riwayat Epilepsi pada anak   
Epilepsi pada anak usia 0-18 
tahun  

76 50,0 

Tidak pernah terjadi epilepsi 
pada anak usia 0-18 tahun 

76 50,0 

Total 152 100,0 
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Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar 

(Januari-Februari Tahun 2023 ). 

Tabel 4.1 menunjukkan distribusi jumlah variabel yang diukur dalam 

penelitian yang dimana dalam penelitian ini terdapat 152 sampel yang 

diteliti dan didapatkan sebanyak 33 (21,7%) anak yang memiliki riwayat 

kejang demam dan 119 (78,3%) anak tidak  memiliki riwayat kejang demam. 

Terdapat 8(5,3%) pasien anak yang memiliki riwayat kelahiran prematur 

dan 144 (94,7%) pasien anak yang tidak memiliki riwayat kelahiran 

prematur. Sebanyak 9 (5,9%) memiliki riwayat asfiksia dan 143 (94,1%) 

anak yang tidak memiliki riwayat asfiksia . Untuk variabel Riwayat trauma 

kepala 7 (4,6) responden yang memiliki riwayat trauma kepala dan 145 

(95,4%) yang tidak memiliki riwayat trauma kepala . Responden yang 

memiliki riwayat keluarga epilepsi sebanyak 24 (15,8%) anak dan yang 

tidak memiliki riwayat keluarga epilepsi sebanyak 128 (84,2%) ibu. Variabel 

dependen untuk kelompok kasus sebanyak 76 dan kelompok kontrol 

sebanyak 76 anak . 

 

2. Analisis Bivariat  

Uji analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen yaitu riwayat kejang demam, riwayat kelahiran 

prematur, riwayat asfiksia, riwayat trauma kepala, riwayat keluarga epilepsi. 

Adapun analisis hubungan antara variabel independen dengan kejadian 

Epilepsi pada anak dilampirkan pada tabel sebagai berikut: 
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1) Riwayat kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak  

 

Tabel 4.2 Kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak 

 
 
Sumber: (Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar) 
 

Tabel 4.2 Menunjukkan hubungan antara Kejang demam dengan kejadian 

epilepsi pada anak. Pada kelompok kasus yang berjumlah 33 orang (21,7%) 

dibanding kelompok kontrol yang berjumlah 0 (0%). Dari hasil analisis yang 

diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 0,566 pada CI 95% dengan Lower Limit (LL) 

sebesar 0,465 dan upper limit (UL) sebesar 0,689. Sehingga dapat di simpulkan 

bahwa pada anak yang memiliki  riwayat kejang demam memiliki risiko 0,566 kali 

lebih besar terkena epilepsi di banding anak yang tidak memiliki riwayat kejang 

demam . Nilai lower limit dan upper limit mencangkup angka satu dengan tingkat 

kepercayaan 95%,sehingga nilai 0,566 dianggap bermakna secara statistik 

dimana kejang demam merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak. 
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2) Riwayat prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak  

 

                     Tabel 4.3 Riwayat prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak 

 
Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar) 

 

Tabel 4.3 menunjukkan hubungan antara kelahiran prematur dengan 

kejadian epilepsi pada anak. Pada kelompok kasus yang berjumlah 5 orang 

(3,3%) dibanding kelompok kontrol yang berjumlah 3(2,0%). Dari hasil 

analisis yang diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 1,174 pada CI 95% dengan 

Lower Limit (LL) sebesar 0,395 dan upper limit (UL) sebesar 7,439. Sehingga 

dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki  riwayat kelahiran 

prematur memiliki risiko 1,714 kali lebih besar terkena epilepsi di banding 

anak yang tidak memiliki riwayat kelahiran prematur. Nilai lower limit dan 

upper limit mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 

95%,sehingga nilai 1,714 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana 

riwayat kelahiran prematur bukan merupakan faktor risiko kejadian epilepsi 

pada anak. 
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3) Riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak  

 

                                  Tabel 4.4 Riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak 

 
Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar) 
 

Tabel 4.4 menunjukkan hubungan antara riwayat asfiksia dengan kejadian 

epilepsi pada anak. Pada kelompok kasus yang berjumlah 3 orang (2,0%) 

dibanding kelompok kontrol yang berjumlah 6(3,9%). Dari hasil analisis yang 

diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 0,497 pada CI 95% dengan Lower Limit (LL) 

sebesar 0,115 dan upper limit (UL) sebesar 1,992. Sehingga dapat di simpulkan 

bahwa pada anak yang memiliki  riwayat asfiksia memiliki risiko 0,497 kali lebih 

besar terkena epilepsi di banding anak yang tidak memiliki riwayat asfiksia. Nilai 

lower limit dan upper limit mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 

95%,sehingga nilai 0,497 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana 

riwayat asfiksia bukan merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak. 
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4) Riwayat trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada anak  

 

Tabel 4.5 Riwayat trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada 
anak 

 
      Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar) 
 

Tabel 4.5 menunjukkan hubungan antara riwayat trauma kepala dengan 

kejadian epilepsi pada anak. Pada kelompok kasus yang berjumlah 6 orang 

(3,9%) dibanding kelompok kontrol yang berjumlah 1 (0,7%). Dari hasil 

analisis yang diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 6,429 pada CI 95% dengan 

Lower Limit (LL) sebesar 0,755 dan upper limit (UL) sebesar 54,744. 

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki  riwayat 

trauma kepala memiliki risiko 6,429 kali lebih besar terkena epilepsi di 

banding anak yang tidak memiliki riwayat trauma kepala. Nilai lower limit 

dan upper limit mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 

95%,sehingga nilai 6,429 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana 

riwayat trauma kepala bukan merupakan faktor risiko kejadian epilepsi 

pada anak. 
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5) Riwayat keluarga epilepsi dengan risiko kejadian epilepsi pada anak  

 

                                Tabel 4.6 Riwayat keluarga epilepsi dengan risiko kejadian epilepsi pada 
anak 

               

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSP Universitas Hasanuddin Makassar) 

Tabel 4.6 Menunjukkan hubungan riwayat keluarga epilepsi dengan kejadian 

epilepsi pada anak. Pada kelompok kasus yang berjumlah 24 orang (15,8%) 

dibanding kelompok kontrol yang berjumlah 0 (0%). Dari hasil analisis yang 

diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 0,684 pada CI 95% dengan Lower Limit 

(LL) sebesar 0,587 dan upper limit (UL) sebesar 0,797. Sehingga dapat di 

simpulkan bahwa pada anak yang memiliki  riwayat keluarga epilepsi 

memiliki risiko 0,684 kali lebih besar terkena epilepsi di banding anak yang 

tidak memiliki riwayat keluarga epilepsi. Nilai lower limit dan upper limit 

mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%,sehingga nilai 

0,684 dianggap bermakna secara statistik dimana riwayat keluarga epilepsi 

merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak. 
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3. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui variabel independen yang 

lebih erat kaitannya dengan variabel dependen dengan menggunakan teknik 

analisis regresi logistik. 

 

Tabel 4.7 Hasil uji regresi logistik. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 Menjelaskan hasil uji multivariat dengan menggunakan uji 

regresi logistik yang menunjukkan bahwa 2 variabel yang diikutkan dalam 

uji regresi berganda logistik didapatkan hasil bahwa nilai variabel dengan 

nilai p < 0,25 yaitu variabel riwayat kejang demam dan riwayat keluarga 

epilepsi. Oleh karena semua variabel memiliki nilai p< 0,25 maka semua 

faktor risiko dengan nilai terbesar yaitu variabel riwayat kejang demam 

dengan nilai OR 0,566 (CI 95% =0,465 - 0,689) dan riwayat keluarga epilepsi 

dengan nilai OR 0,684 (CI 95% =0,587 - 0,797).      

Variabel Nilai p-value OR CI 95% 

Riwayat Kejang 

Demam 
0,000 0,566 0,465-0,689 

Riwayat 

Keluarga 

Epilepsi 

0,000 0,684 0,587-0,797 
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B. Pembahasan  

Epilepsi adalah salah satu kelainan neurologi kronik yang banyak 

terjadi pada anak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak 

dengan gejala yang khas yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik 

neuron otak secara berlebihan dan paroksismal (Gusta, 2019). Faktor risiko 

kejadian epilepsi pada anak yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu riwayat 

kejang demam, riwayat kelahiran prematur, riwayat asfiksia, riwayat trauma 

kepala dan riwayat epilepsi keluarga. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh 

dari hasil pengolahan data kemudian dijabarkan pembahasan dari masing-

masing faktor risiko.Adapun pembahasan dari faktor risiko kejadian epilepsi 

pada anak tersebut sebagai berikut  

 

1. Riwayat kejang demam dengan risiko kejadian epilepsi pada anak  

Dari hasil analisis yang diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 0,566 pada CI 

95% dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,465 dan upper limit (UL) sebesar 

0,689. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki  riwayat 

kejang demam memiliki risiko 0,566 kali lebih besar terkena epilepsi di 

banding anak yang tidak memiliki riwayat kejang demam . Nilai lower limit 

dan upper limit mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 

95%,sehingga nilai 0,566 dianggap bermakna secara statistik dimana kejang 

demam merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak. 

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putu Asita 

Pungky Mithayayi,Dewi Sutriani Mahalini (2020) oleh  yang menunjukan 

adanya hubungan antara kejang demam dengan kejadian epilepsi pada 

anak,dimana 82 sampel yang memenuhi keriteria, kejang demam 

merupakan faktor yang memiliki proporsi kejadian paling tinggi diantara 
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faktor lainnya. Begitupula pada penelitian yang di lakukan oleh Suryanti et.al 

(2022) dimana dari hasil penelitian tersebut dengan total sampel 98 Hasil 

uji statistik diperoleh nilai p value sebesar 0,045 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat kejang demam 

dengan kejadian epilepsi pada anak di RSSanta Elisabeth Lubuk Baja Kota 

Batam Tahun 2021, riwayat kejang demam dapat meningkatkan risiko 3 kali 

lebih besar untuk mengalami epilepsi dibandingkan yang tidak memiliki 

riwayat kejang demam. 

 

Menurut peneliti kejang demam beresiko menyebabkan epilepsi 

pada anak disebakan oleh peningkatan suhu di atas 38°C pada 

anak,sedangkan sel neuron pada anak masi dalam keadaan immatur , 

keadaan otak yang demikian akan menyebabkan reseptor glutamat sebagai 

eksitor bersifat lebih aktif, sebaliknya reseptor GABA sebagai inhibitor 

bersifat kurang aktif, sehingga mekanisme eksitasi lebih dominan daripada 

inhibasi. Otak yang belum matang, regulasi ion natrium, kalium, dan kalsium 

belum sempurna sehingga mengakibatkan gangguan repolarisasi setelah 

depolarisasi dan meningkatkan eksitabilitas neuron yang memungkinkan 

untuk timbulnya kejang, Efek ini dapat berupa kerusakan neuron-neuron 

serta sel-sel glia yang dapat menjadi lingkungan neuronal epileptogeni 

(Chairunnisa et al., 2018). 

 

2. Riwayat kelahiran prematur dengan risiko kejadian epilepsi pada anak  

Dari hasil analisis yang diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 1,174 pada CI 

95% dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,395 dan upper limit (UL) sebesar 

7,439. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki  riwayat 

kelahiran prematur memiliki risiko 1,714 kali lebih besar terkena epilepsi di 

banding anak yang tidak memiliki riwayat kelahiran prematur. Nilai lower 

limit dan upper limit mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 
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95%,sehingga nilai 1,714 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana 

riwayat kelahiran prematur bukan merupakan faktor risiko bermakna 

terhadap kejadian epilepsi pada anak. 

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri 

Handayan et.al (2022) dimana dalam penelitian ini menunjukan tidak 

adanya hubungan antara riwayat kelahiran prematur dengan kejadian 

epilepsi pada anak di RSUD dr.H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas 

dikarenakan mayoritas sampelnya lahir dengan cukup bulan ,dengan (p 

value 1,000) yang menunjukan tidak ada hubungan kelahiran prematur 

dengan kejadian epilepsi pada anak ,namun penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang di lakukan Putu Asita Pungky Mithayayi,Dewi 

Sutriani Mahalini (2020) dimana dari hasil penelitian tersebut dijelaskan 

bahwa insiden epilepsi akan meningkat seiring dengan penurunan usia 

kehamilan atau kelahiran yang belum cukup bulan. 

 

Menurut teori pada anak yang lahir prematur berkaitan dengan 

keretanan terjadinya kerusakan patologis pada korteks serebral, yang disebut 

dengan ensfalopati prematuritas. Peristiwa ini melibatkan kerusakan 

subplate, sebuah struktur sementara yang penting untuk perkembangan 

sirkuit korteks serebral. Subplate neuron mengarahkan perkembangan 

sirkuit inhibisi kortikal selama akhir kehamilan kelahiran Peristiwa ini 

melibatkan kerusakan subplate, sebuah struktur sementara yang penting 

untuk perkembangan sirkuit korteks serebral,Perubahan dalam 

perkembangan spasiotemporal ini bisa mengganggu urutan perkembangan 

sirkuit (Robinson, 2010),sehingga menurut peneliti walaupun pada penelitian 

ini kelahiran prematur tidak berhubungan terhadap kejadian epilepsi pada 

anak akan tetapi kelahiran prematur tetap menjadi faktor risiko dari kejadian 

epilepsi. 
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3. Riwayat asfiksia dengan risiko kejadian epilepsi pada anak 

Dari hasil analisis yang diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 0,497 pada CI 

95% dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,115 dan upper limit (UL) sebesar 

1,992. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat 

asfiksia memiliki risiko 0,497 kali lebih besar terkena epilepsi di banding 

anak yang tidak memiliki riwayat asfiksia. Nilai lower limit dan upper limit 

mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 

0,497 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana riwayat asfiksia 

bukan merupakan faktor risiko bermakna terhadap kejadian epilepsi pada 

anak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan supriadi 

et.al (2002) dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa riwayat asfiksia 

tidak bermakna sebagai faktor risiko epilepsi  dengan (OR:1,23;p>0,05) Hal 

ini berarti riwayat asfiksia tidak bermaknaa terhadap kejadian epilepsi 

sehingga bukan merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak namun, 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh abdul 

khanis,mustika ratna ningsih purbowati (2018) dari dilakukan analisis 

menggunakan uji chi square, didapat nilai P < 0,05 yang berarti hasil 

signifikan yang menunjukkan adanya pengaruh asfiksia neonatorum 

terhadap kejang neonatorum. 

 

Menurut peneliti meskipun dalam penelitian ini faktor risiko asfiksia 

tidak  berhubungan dengan kejadian epilepsi namun asfiksia tetap di 

pertimbangkan sebagai salah satu faktor risiko epilepsi  dikarenakan asfiksia 

menyebabkan terganggunya aliran oksigen dalam tubuh, dan apabila 
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mengganggu oksigenasi otak, asfiksia bisa menimbulkan kerusakan 

neurologis seperti kejang epilepsi (Mithayay & Mahalini, 2020). 

 

4. Riwayat trauma kepala dengan risiko kejadian epilepsi pada anak 

Dari hasil analisis yang diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 6,429 pada 

CI 95% dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,755 dan upper limit (UL) sebesar 

54,744. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki 

riwayat trauma kepala memiliki risiko 6,429 kali lebih besar terkena epilepsi 

di banding anak yang tidak memiliki riwayat trauma kepala. Nilai lower limit 

dan upper limit mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, 

sehingga nilai 6,429 dianggap tidak bermakna secara statistik dimana 

riwayat trauma kepala bukan merupakan faktor risiko bermakna terhadap 

kejadian epilepsi pada anak. 

  

Hasil penelitian ini menujukan tidak ada hubungan anatara riwayat 

trauma kepala dengan epilepsi berbeda seperti penelitian mutya yulinda 

(2015) pada penelitian tersebut yang mencari hubungan riwayat cedera 

kepala terhadap kejadian epilepsi di poliklinik saraf RSUD Dokter soedarso 

pontianak dilakukan uji chi-square didapatkan hasil bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara riwayat cedera kepala dengan kejadian 

epilepsi (p = 0,000) dengan nilai Odds Ratio (OR)=16,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa orang dengan riwayat cedera kepala memiliki resiko 

14 sebesar 16 kali lebih tinggi untuk mengalami epilepsi dibandingkan orang 

yang tidak memiliki riwayat cedera kepala,namun pada penelitian yang 

dilakukan oleh taewoo shin et.al (2019) pada penelitian tersebut dikatakan 

bahwa kejadian kejang akibat trauma kepala tergantung dengan derajat 

trauma untuk menimbulkan kejadian kejang. 
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5. Riwayat keluarga epilepsi dengan risiko kejadian epilepsi pada anak 

Dari hasil analisis yang diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 0,684 pada 

CI 95% dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,587 dan upper limit (UL) sebesar 

0,797. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pada anak yang memiliki riwayat 

keluarga epilepsi memiliki risiko 0,684 kali lebih besar terkena epilepsi di 

banding anak yang tidak memiliki riwayat keluarga epilepsi. Nilai lower limit 

dan upper limit mencangkup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, 

sehingga nilai 0,684 dianggap bermakna secara statistik dimana riwayat 

keluarga epilepsi merupakan faktor risiko kejadian epilepsi pada anak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan Irma 

Fidora et.al (2021) bahwa yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit 

epilepsi sebanyak 16 orang dengan nilai p = 0,019. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa ada hubungan riwayat keluarga dengan penyakit epilepsi 

pada pasien rawat jalan di Poli Anak di RSUD Dr. Achmad Mochtar 

Bukittinggi. Dari hasil analisis di proleh nilai OR = 8,667, artinya pasien yang 

memiliki riwayat keluarga mempunyai peluang 8,667 kali menyebabkan 

epilepsi dibanding dengan pasien yang tidak memiliki riwayat keluarga. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan Pravita 

Tri Andrianti et.al (2013) 

 

Menurut peneliti Genetik merupakan salah satu penyebab dari 

kejadian epilepsi, secara tidak langsung ,hal ini di jelaskan juga pada 

panelitian (Zapata-Aldana., 2021) Warisan sindrom epilepsi terkait SCNIA 

bersifat autosomal dominan. Sebagian besar mutasi, terutama pada fenotipe 

yang parah, terjadi secara de novo. Mutasi SCNIA selalu dijumpai pada 

kondisi heterozigot. 
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C. Keterbatas peneliti 

1. Penelitian ini mengambil data dari berkas rekam medik sehingga validitas 

data sangat bergantung dengan validitas data yang terdapat dalam rekam 

medik.  

2. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan medik yang tidak lengkap 

datanya sehingga data tersebut dianggap sebagai missing cases dan tidak 

bisa diikutsertakan dalam penelitian. 

D. Kelebihan peneliti  

1. Dalam pengumpulan data rekam medik data lengkap mencukupi jumlah 

sampel yang dibutukan. 
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BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian Analisis Faktor Risiko yang 

Berhubungan dengan Kejadian Epilepsi Pada Anak di Rumah Sakit Pendidikan 

Universitas Hasanuddin maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a) Faktor faktor yang berpengaruh dalam kejadian epilepsi pada anak 

berdasarkan penelitian ini adalah, riwayat kejang demam, riwayat kelahiran 

prematur, riwayat asfiksia, riwayat trauma kepala dan riwayat epilepsi 

keluarga. 

b) Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat kejang demam dengan 

kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas 

Hasanuddin.  

c) Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat kelahiran prematur 

dengan kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas 

Hasanuddin. 

d) Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat asfiksia dengan kejadian 

epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.  

e) Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat trauma kepala dengan 

kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas 

Hasanuddin.  
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f) Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat epilepsi keluarga dengan 

kejadian epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas 

Hasanuddin. 

g) Variabel independen yang paling dominan berpengaruh dengan kejadian 

epilepsi pada anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin 

makassar adalah riwayat kejang demam dan riwayat keluarga epilepsi. 

B. Saran 

1) Bagi Masyarakat 

a) Memperhatikan faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian epilepsi 

khususnya pada anak, sehingga dapat melakukan pencegahan lebih awal. 

b) Menambah informasi dan wawasan orangtua serta keluarga agar dapat 

bersama-sama dapat mengidentifikasi dan menghindari faktor risiko yang 

ada. 

2) Bagi Tenaga Kesehatan 

a) Petugas kesehatan diharapkan dapat mengenali faktor risiko epilepsi 

serta melakukan usaha untuk mencegah kejadian tersebut sembari 

melakukan pemeriksaan jika terjadi hal hal yang berkaitan dengan 

risiko epilepsi. 

b) Petugas kesehatan diharapkan dapat mengisi rekam medik secara 

lengkap dan dapat terbaca untuk kebutuhan penelitian, maupun pasien 

itu sendiri. Rekam medik juga harus disimpan dengan rapi dan aman 

agar tidak hilang. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan referensi tambahan 

untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan epilepsi pada 

anak. 
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b) Melakukan penelitian di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya 

yang berhubungan epilepsi pada anak. 

c) Melakukan penelitian dengan variabel faktor risiko yang lebih banyak.
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LAMPIRAN 

A. Master Tabel 

1) Variabel yang diteliti 
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2) Hasil Analisis Univariat 

Variabel 
Frekuensi 

n % 

Riwayat Kejang Demam 

a. Demam tinggi disertai kejang 
b. Demam tinggi tanpa disertai 

kejang 

 

33 

 

21,7 
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119 78,3 

Riwayat Kelahiran Prematur 

a. Lahir prematur 
b. Tidak lahir prematur 

 

8 

144 

 

5,3 

94,7 

Riwayat Asfiksia 

a. Ada riwayat asfiksia 
b. Tidak ada riwayat asfiksia 

 

9 

143 

 

5,9 

94,1 

Riwayat Trauma Kepala 

a. Ada riwayat trauma kepala 
b. Tidak ada riwayat trauma 

kepala 

 

7 

145 

 

4.6 

96,4 

Riwayat Keluarga Epilepsi 

a. Ada riwayat keluarga 

b. Tidak ada riwayat keluarga 

 

24 

128 

 

15,8 

84,2 

Kejadian Epilepsi pada anak 

a. Epilepsi pada anak usia 0-18 

tahun  

b. Tidak pernah terjadi epilepsi 

pada anak usia 0-18 tahun 

 

76 

 

76 

 

50,0 

 

50,0 

 

Total 152 100,0 

 

 

3) Hasil Analisis Bivaria 

a. Kejang  Demam 
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b. Kelahiran prematur  

 

c. Riwayat Asfiksia 

 

d. Trauma kepala 
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e. Keluarga epilepsi 

      

 

3) Hasil Analisis Multivariat 

Variabel 
Nilai 

p-value 
OR CI 95% 

Riwayat Kejang Demam 0,000 0,566 0,465-0,689 

Riwayat Keluarga 

Epilepsi 
0,000 0,684 0,587-0,797 
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B. Etik  
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C. Balitbangda 
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D. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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E. Dokumentasi 

 

 

 



 

79 

 

 



 

80 

 

 


