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Analisis Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak di RSUD Syekh 
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ABSTRAK  
Asma adalah jenis penyakit gangguan pernapasan kronis dan salah satu penyakit tidak 
menular (PTM) utama yang menyerang anak-anak dan orang dewasa. Tujuan 
penelitian ini untuk menganalisis faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD 
Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Jenis penelitian adalah analitik observasional dengan 
desain case control dilakukan pada bulan Desember 2023-Maret 2024. Sampel 
penelitian diambil dengan teknik purposive sampling sebanyak 86 anak dengan 43 
anak sampel kasus dan 43 anak sampel kontrol. Data yang digunakan adalah data 
sekunder berupa rekam medik, kemudian dianalisis menggunakan uji chi-square dan 
odds ratio (OR). Setelah dilakukan analisis didapatkan hasil yaitu faktor risiko yang 
berpengaruh terhadap kejadian asma pada anak adalah faktor usia (OR=6,160; 95%CI; 
2,393-15,855; p=0,000), riwayat atopi pasien (OR=5,430; 95%CI; 2,145-13,476; 
p=0,001), riwayat atopi dalam keluarga (OR=78,400; 95%CI; 9,795-627,522; 
p=0,000), dan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan (OR=9,600; 95%CI; 3,586-
25,702; p=0,000). Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor risiko yang 
berpengaruh terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 
Gowa adalah usia, riwayat atopi pasien, riwayat atopi dalam keluarga dan riwayat 
penyakit infeksi saluran pernapasan. 
 
Kata Kunci : Asma, Faktor Risiko, Anak 
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Analysis of Risk Factors for Asthma in Children at Syekh Yusuf Regional Hospital 
Gowa Regency 
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ABSTRACT  
Asthma is a type of chronic respiratory disorder and one of the major non-communicable 
diseases (NCDs) affecting both children and adults. This study aims to analyze the risk 
factors for asthma incidence in children at RSUD Syekh Yusuf Hospital, Gowa Regency. The 
research is an observational analytic study with a case-control design conducted from 
December 2023 to March 2024. The samples were taken by purposive sampling. The 
samples consist of 86 children in total comprising with 43 children of experimental sample 
and 43 children of control sample. Secondary data in the form of medical records were 
used and analyzed using chi-square tests and odds ratios (OR). The analysis revealed that 
the risk factors influencing asthma incidence in children are age factors (OR=6.160; 95% 
CI; 2.393-15.855; p=0.000), the patient atopy history (OR=5.430; 95% CI; 2.145-13.476; 
p=0.001), family atopy history (OR=78.400; 95% CI; 9.795-627.522; p=0.000), and history 
of respiratory tract infections (OR=9.600; 95% CI; 3.586-25.702; p=0.000). The study 
concluded that the patient age, patient atopy history, family atopy history, and history of 
respiratory tract infections were the risk factors influencing asthma incidence in children 
at Syekh Yusuf Regional General Hospital, Gowa Regency. 
 
Keywords : Asthma, Risk Factors, Children
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit asma merupakan suatu jenis penyakit gangguan 

pernapasan (Dwi & Baitul, 2019). Asma merupakan penyakit tidak 

menular (PTM) utama, yang menyerang anak-anak dan orang dewasa, 

serta penyakit kronis yang paling umum terjadi pada anak-anak juga 

merupakan penyebab kematian dan penurunan kualitas kehidupan, 

pada orang-orang dari segala usia di seluruh belahan dunia (WHO, 

2020). 

Menurut data World Health Organization (WHO), ada sekitar 262 

juta orang di dunia yang menderita asma pada tahun 2019 dan 

diantaranya terdapat 455.000 kematian (WHO, 2020). Di seluruh 

negara di dunia, didapatkan bahwa negara dengan prevalensi asma 

tertinggi yaitu Australia (21.5%), diikuti oleh Swedia (20.2%), Inggris 

(18.2%), Belanda (15.3%), dan Brazil (13.0%). Sedangkan negara 

dengan prevalensi asma terendah yaitu, Vietnam (1.0%), Bosnia 

(1.4%), dan Cina (1.4%) (Enilari & Sinha, 2019).  

Secara global, asma menduduki peringkat ke-24 diantara penyebab 

utama kecacatan selama bertahun-tahun dan peringkat ke-34 diantara 

penyebab utama beban penyakit, yang diukur dengan Disability 

Adjusted Life Years (DALYs). Sekitar 1000 orang per hari meninggal 

karena asma.  Kematian ini sangat memprihatinkan karena banyak 
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diantaranya yang sebenarnya dapat dicegah. Meskipun angka kematian 

akibat asma berdasarkan usia telah menurun di banyak negara selama 

dekade terakhir, namun jumlah kematian tersebut sudah tersertifikasi 

karena asma tidak banyak berubah dengan bertambahnya populasi 

(Asher & Billo, 2022). 

Di Indonesia sendiri, rerata kejadian asma sebanyak 2,4%. Dari 16 

provinsi tersebut, lima teratas adalah DI Yogyakarta (4,5%), 

Kalimantan Timur (4,0%), Bali (3,9%), Kalimantan Tengah (3,4%) dan 

Kalimantan Utara (3,3%). Sedangkan, provinsi dengan kejadian asma 

terendah berturut-turut adalah Sumatera Utara (1,0%), Sulawesi Barat 

1,5%), Nusa Tenggara Timur (1,5%), Lampung (1,6%), dan Jambi 

(1,7%). Prevalensi pasien asma di Indonesia meningkat sesuai usia. 

Pada anak-anak sendiri, kasus paling banyak ditemukan pada 

kelompok usia 5-14 tahun (KEMENKES, 2019).  

Di Sulawesi Selatan, jumlah kasus asma di tahun 2018 mencapai 

2.5% yaitu sebanyak 50.127 jiwa. Pada anak-anak, prevalensi asma 

paling tinggi ditemui pada kelompok usia 1-4 tahun sebanyak 2,5%. Di 

Gowa sendiri prevalensi asma mencapai 2.7%(KEMENKES, 2019). 

Ada beberapa faktor risiko dari asma seperti polusi udara, alergen, 

riwayat atopi, riwayat asma dalam keluarga (genetik), obesitas, 

kecemasan, infeksi mikroba (biasanya virus) di saluran pernapasan, dan 

paparan asap rokok (Toskala & Kennedy, 2015). Dalam suatu penelitian 

oleh Hamdan, menyebutkan faktor risiko yang berhubungan dengan 

kejadian Asma bronkiale pada anak usia 5-12 tahun diantaranya 

memelihara binatang peliharaan dalam rumah, paparan asap rokok dan 

anak yang memiliki riwayat alamiah asma bronkiale pada keluarga 
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(Hamdan & Musniati, 2020). Pada penelitian Adhar menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat kecemasan, kebiasaan merokok, 

riwayat keluarga, hewan peliharaan dengan kejadian asma di wilayah 

kerja Puskesmas Singgani Kota Palu (Arifuddin et al., 2019). 

Penelitian lain oleh Abiel, menyatakan faktor risiko penyebab asma 

dari yang tertinggi ke terendah berturut-turut adalah riwayat genetik, 

riwayat infeksi saluran pernapasan akut, alergen bulu hewan peliharaan, 

paparan asap rokok, alergen tungau debu, udara dingin dan polusi udara. 

Dari usia dan jenis kelamin, distribusi terbanyak didapatkan usia 11-15 

tahun dan berjenis kelamin laki-laki (A. A. Putri et al., 2022). Penelitian 

Winta dimana studi kasus Puskesmas Saitnihuta, ditemukan bahwa 

faktor risiko yang terbukti berpengaruh terhadap kejadian asma 

bronkial pada anak adalah jenis kelamin laki-laki, kepemilikan binatang 

piaraan, perubahan cuaca, riwayat penyakit keluarga dan asap rokok 

(Winta et al., 2020). Pada penelitian oleh Dedi didapatkan bahwa 

terdapat hubungan faktor predisposisi dan pencetus dengan serangan 

asma bronkhial Di Puskesmas Glugur Darat Medan Tahun 2021. Faktor 

tersebut berupa riwayat keluarga, faktor pekerjaan dan faktor alergi 

(Dedi et al., 2022). 

Allah SWT berfirman dalam QS Al-An’am/6:125  
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Terjemahnya : 

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya 
petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) 
Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya 
Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang 
mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang 
yang tidak beriman”. 

Menurut tafsir Ath-Thabari, ayat di atas menjelaskan bahwa orang 

yang beriman diberi kelapangan dalam dadanya untuk memeluk Islam, 

sedangkan orang yang sesat akan dibuat dadanya terasa sesak lagi 

sempit. Dalam ayat ini terdapat lafazh الحرج yang maknanya adalah 

kesempitan yang sangat, sehingga tidak ada jalan keluar karena 

sempitnya jalan tersebut. Lafazh الحرج merupakan bentuk jamak dari 

 yang artinya pohon yang dililit oleh pohon-pohon lain, sehingga حرجة

antara pohon itu dengan pohon yang melingkarinya tidak ada celah 

untuk dimasuki oleh sesuatu lantaran rapatnya lilitan tersebut (Al-

Bakri et al., 2007). Pada ayat ini terdapat korelasi yang kongkrit dengan 

ilmu fisiologi sistem pernapasan. Dimana didalam ilmu fisiologi 

respirasi, bahwa minimnya tekanan udara dan oksigen terjadi setiap 

kali bertambah ketinggian seseorang dari permukaan bumi. Keadaan 

ini menyebabkan kesempitan dan kesulitan pada dada untuk bernapas 

(sesak napas). Dari kata sesak dan sempit itulah yang merujuk pada arti 

dari asma itu sendiri (Romlah, 2015). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan 

penelitian di Rumah sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

yaitu analisis faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh 

Yusuf Kabupaten Gowa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah usia merupakan faktor risiko terhadap kejadian asma pada 

anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa ? 

2. Apakah riwayat atopi pada pasien merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa? 

3. Apakah riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko 

terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa? 

4. Apakah riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan merupakan 

faktor risiko  terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa ? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Usia bukan merupakan faktor risiko kejadian asma pada anak di 

RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 

b. Riwayat atopi pada pasien bukan merupakan faktor risiko 

kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 

c. Riwayat atopi dalam keluarga bukan merupakan faktor risiko 

kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 

d. Riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan bukan merupakan 

faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Usia merupakan faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD 
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Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 

b. Riwayat atopi pada pasien merupakan faktor risiko kejadian 

asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 

c. Riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko kejadian 

asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 

d. Riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan merupakan faktor 

risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

      Variabel Independen 

Usia anak Usia pasien anak sesuai data 
yang diperoleh 

Rekam medik 0.Risiko Tinggi = Usia 
prasekolah  (0-5 tahun)  

1.Risiko Rendah = Usia sekolah 
(6-18 tahun) 

Nominal 

Riwayat atopi 
pada pasien 

Adanya riwayat pernah 
mengalami penyakit atopi 
pada pasien anak seperti 
penyakit alergi (alergi 
makanan, minuman dan zat-
zat tertentu), dermatitis atopi 
dan rhinitis alergi . 

Rekam medik 0.Risiko Tinggi = ada riwayat atopi 
pada pasien 

1.Risiko Rendah = tidak ada riwayat 
atopi pada pasien 

Nominal 

Riwayat atopi 
dalam 
keluarga 

Adanya anggota keluarga 
(ayah,ibu, nenek, kakek, 
saudara) yang memiliki 
penyakit atopi berupa asma. 

Rekam medik 0.Risiko Tinggi = ada riwayat atopi 
dalam keluarga 

1.Risiko Rendah = tidak ada riwayat 
atopi dalam keluarga 

Nominal 
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Riwayat 
penyakit 
infeksi saluran 
pernapasan 

Adanya riwayat pernah 
menderita penyakit infeksi 
saluran pernapasan akut pada 
anak seperti flu, faringitis, 
tonsillitis, bronkitis, 
pneumonia/bronkopneumoni, 
dan bronkiolitis. 

Rekam medik 0.Risiko Tinggi = ada riwayat 
penyakit infeksi saluran pernapasan 

1.Risiko Rendah = tidak ada riwayat 
penyakit infeksi saluran pernapasan 

Nominal 

                                          Variable Dependen 

Kejadian 
asma pada 
anak 

Pasien anak yang dirawat di 
RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 
Gowa dengan diagnosis asma. 

Rekam medik 0.Ya = Menderita asma 

1.Tidak = Tidak menderita asma 

Nominal 

 

Tabel 1. Definisi Operasional 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang faktor risiko kejadian asma yakni usia, riwayat atopi pada pasien, riwayat atopi 

dalam keluarga, dan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan terhadap kejadian asma pada anak. Data yang 

digunakan meliputi data sekunder dari rekam medis. 

 

 



9 

 

 

E. Kajian Pustaka 

No.
 

Peneliti / 

Tahun
 

Judul
 

Metode
 

Jumlah 

Sampel
 

Hasil
 

Perbedaan 

1
 Adhar Arifuddin, 

Muh. Jusman Rau, 

Nurnidya 

Hardiyanti. 

(2019). 

 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan Kejadian 

Asma di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Singgani Kota 

Palu. Usia 12-14 

Tahun
 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah survey  

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional 

study.
 

148 sampel
 

Ada hubungan antara 

tingkat kecemasan, 

kebiasaan merokok, 

riwayat keluarga, 

hewan peliharaan 

dengan kejadian asma 

di wilayah kerja 

Puskesmas Singgani 

Kota Palu.
 

Tempat : Puskesmas 

Singgani Kota Palu 

Jenis penelitian : 

survey analitik 

Desain Penelitian: 

Cross sectional study 

Teknik sampel : 

accidental sampling 

Variabel yang 

diteliti : tingkat 

kecemasan, 

kebiasaan merokok, 

riwayat keluarga, 

hewan peliharaan 
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2
 

Hamdan, Nia 

Musniati (2020).
 

Faktor Risiko Yang 

Berhubungan 

Dengan Kejadian 

Asma 

Bronkial Pada 

Anak Usia 5-12 

Tahun.
 

Desain yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah case 

control.
 

30 sampel
 

Dalam penelitian ini 

yang berhubungan 

dengan kejadian Asma 

bronkiale pada anak 

usia 5-12 tahun 

diantaranya; 

Memelihara binatang 

peliharaan dalam 

rumah, Paparan asap 

rokok dan anak yang 

memiliki riwayat 

alamiah asma 

bronkiale pada 

keluarga (p-value 

kurang dari 0.05).
 

Tempat : Balai 

Kesehatan Paru 

Masyarakat  

(BKPM) Wilayah 

Salatiga 

Variabel yang 

diteliti : 

Kepemilikan 

Binatang 

Peliharaan, paparan 

asap rokok didalam  

rumah, Riwayat 

Penyakit Asma 

bronkial 

3
 

Winta, Faktor–Faktor Jenis penelitian 104 sampel
 

Jenis kelamin (OR = Tempat : Puskesmas 

Saitnihuta 
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Fransiska, Nova 

(2020).
 

Yang Berpengaruh 

Terhadap 

Kejadian Asma 

Bronkial Pada 

Anak di 

Puskesmas 

Saitnihuta 

Kabupaten 

Humbanghasundu

tan.
 

yang akan 

dilakukan 

merupakan 

penelitian 

epidemilogi 

yang bersifat 

observasional 

analitik, dengan 

desain case 

control study.
 

8,25 ; 95% CI ; 1,252 – 

54,364 ; p = 0,028). 

Kepemilikan binatang 

piaraan (OR = 30,65 ; 

95% CI ; 1,538 – 610,7 

; p = 0,025). 

Perubahan cuaca (OR 

= 19,27 ; 95% CI ; 

2,169 –
171,3 ; p = 

0,008. Riwayat 

penyakit keluarga (OR 

= 8,27 ; 95% CI ; 1,505 

-45,434 ; p = 0,015). 

Asap rokok (OR = 

23,13; 95% CI ; 4,141 

– 129,2 ; p 0,000).
 

Kabupaten 

Humbanghasunduta

n 

Variabel yang 

diteliti : Jenis 

kelamin, 

Kepemilikan 

binatang piaraan, 

Perubahan cuaca, 

Riwayat penyakit 

keluarga dan 

paparan asap rokok. 
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4
 

Abiel Amazia 

Putri, Indah 

Rahmawati, 

Hajid 

Rahmadianto 

Mardihusodo 

(2022).
 

Prevalensi dan 

Faktor-Faktor 

Risiko Penyebab 

Asma pada Anak 

di Puskesmas 

Sumbang 1 

Periode Januari 

2018- Desember 

2020.
 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode survei 

deskriptif 

observasional 

yang dilakukan 

di Puskesmas 

Sumbang 1.
 

30 sampel
 

Faktor risiko genetik 

dan udara dingin 

merupakan penyebab 

asma tertinggi di 

Puskesmas Sumbang 

1 periode Januari 

2018- Desember 2020 

sedangkan faktor 

risiko terendah 

penyebab asma di 

Puskesmas Sumbang 

1 periode Januari 

2018 -Desember 2020 

adalah faktor lainnya 

yaitu polusi udara.
 

Tempat : Puskesmas 

Sumbang 1 

Jenis penelitian : 

deskriptif 

observasional 

Variabel yang 

diteliti : riwayat 

genetik, riwayat 

alergen paparan 

bulu binatang dan 

tungau debu, 

paparan asap rokok  

dan polusi udara, 

udara dingin serta 

riwayat infeksi. 

5 Dedi, Yuniati, Faktor Penelitian ini 51 sampel Didapatkan bahwa Tempat : puskesmas 

Glugur Darat 
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Ghina Afifah 

(2022) 

Predisposisi Dan 

Pencetus Dengan 

Serangan Asma 

Bronkhial 

menggunakan 

metode survei 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional. 

terdapat hubungan 

faktor predisposisi 

dan pencetus dengan 

serangan asma 

bronkhial Di 

Puskesmas Glugur 

Darat Medan Tahun 

2021. Faktor tersebut 

berupa riwayat 

keluarga, faktor 

pekerjaan dan faktor 

alergi. 

Medan.  

Desain Penelitian : 

cross sectional 

Variabel yang 

diteliti: 
riwayat 

keluarga, faktor 

pekerjaan dan 

faktor alergi.
 

 

Tabel 2. Kajian Pustaka 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD 

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui seberapa besar usia menjadi faktor risiko 

terhadap kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar riwayat atopi pada pasien 

menjadi faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak di RSUD 

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar riwayat atopi dalam keluarga 

menjadi faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak di RSUD 

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 

d. Untuk mengetahui seberapa besar riwayat penyakit infeksi 

saluran pernapasan menjadi faktor risiko terhadap kejadian asma 

pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman tentang alur penelitian, dan 

pendidikan terutama dalam bidang kesehatan serta dapat 

menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan terkait faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan 

asma pada anak. 

2. Bagi Instansi 

Hasil penelitian tersebut bisa digunakan sebagai referensi bacaan 
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bagi penelitian selanjutnya terkait kejadian asma pada anak. 

3. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi 

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa agar dapat 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan utamanya 

dalam menghadapi kasus asma pada pasien anak. 

4. Bagi Masyarakat 

Menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang 

faktor-faktor risiko dengan kejadian asma pada anak. Sehingga orang 

tua lebih paham dan mengerti tentang faktor penyebab yang 

berkaitan dengan asma pada anak. 

5. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan juga dasar 

yang memberikan informasi dalam pengambilan keputusan ataupun 

kebijakan dalam menuntaskan kejadian asma pada anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Asma 

1. Definisi 

Asma merupakan penyakit pada saluran pernapasan yang bersifat 

kronis, dimana hal tersebut ditandai dengan peradangan dan 

penyempitan saluran pernapasan. Asma biasanya muncul pada masa 

kanak-kanak dan biasanya berhubungan dengan kondisi seperti eksim 

dan demam (Hashmi et al., 2021). Untuk gejalanya sendiri seperti mengi, 

sesak napas, sesak di dada, dan batuk yang bervariasi dari waktu ke 

waktu, bersama dengan keterbatasan aliran udara ekspirasi yang 

bervariasi (Reddel et al., 2021). 

2. Klasifikasi Asma pada Anak 

Berat-ringannya asma ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain 

gambaran klinik sebelum pengobatan (gejala, eksaserbasi, gejala 

malam hari, pemberian obat inhalasi B-2 agonis dan uji faal paru) serta 

obat-obat yang digunakan untuk mengontrol asma (jenis obat, 

kombinasi obat dan frekuensi pemakaian obat). Tidak ada suatu 

pemeriksaan tunggal yang dapat menentukan berat-ringannya suatu 

penyakit. Dengan adanya pemeriksaan klinis termasuk uji faal paru 

dapat menentukan klasifikasi menurut berat-ringannya asma yang 

sangat penting dalam penatalaksanaannya (DEPKES, 2009). Asma 
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diklasifikasikan atas asma saat tanpa serangan dan asma 

saat serangan (akut) (DEPKES, 2009) : 

a. Asma Tanpa Saat Serangan  
 

Parameter 
klinis, 

kebutuhan 
obat dan faal 

paru asma 

Asma 
episodik 

jarang 

Asma 
episodik 

sering 

Asma persisten 

Frekuensi 
serangan 

<1x/bulan >1x/bulan Sering  

Lama serangan  <1 minggu >1 minggu Hampir sepanjang 
tahun, tidak ada 
periode bebas 
serangan 

Intensitas 
serangan 

Biasanya 
ringan 

Biasanya 
sedang 

Biasanya berat 

Diantara 
serangan 

Tanpa gejala Sering ada 
gejala 

Gejala siang dan 
malam 

Tidur dan 
aktifitas 

Tidak 
terganggu 

Sering 
terganggu 

Sangat terganggu 

Pemeriksaan 
fisik diluar 
serangan 

Normal (tidak 
ditemukan 
kelainan) 

Mungkin 
terganggu 
(ditemukan 
kelainan) 

Tidak pernah normal 

Obat 
pengendali 
(anti-inflamasi) 

Tidak perlu Perlu  Perlu  

Uji faal paru 
(diluar 
serangan) 

PEF atau PEV1 

>80% 
PEF atau PEV1 

<60-80% 
PEF atau PEV1 <60% 

Variabilitas faal 
paru (bila ada 
serangan) 

Variabilitas > 
15% 

Variabilitas 
>30% 

Variabilitas >50% 

PEF = Peak Expiratory Flow (aliran ekspirasi/saat membuang nafas 
puncak), FEV1 = Forced Expiratory Volume in one second (volume 
ekspirasi paksa dalam 1 detik). 

Tabel 3. Asma tanpa saat serangan 
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b. Asma saat Serangan 
 

Parameter 
klinis, fungsi 

faal paru, 
laboratorium 

Ringan Sedang Berat Ancaman 
henti napas 

Sesak 
(breathless) 

Berjalan 
(pada bayi 
menangis 
keras) 

Berbicara 
(pada bayi 
tangis 
pendek, 
lemah dan 
kesulitan 
menyusu/ 
makan) 

Istirahat (pada 
bayi tidak mau 
makan/minu
m) 

- 

Posisi Bisa 
berbaring 

Lebih suka 
duduk 

Duduk 
bertopang 
lengan 

- 

Bicara  Kalimat  Penggal 
kalimat 

Kata-kata - 

Kesadaran  Mungkin 
iritabel 

Biasanya 
iritabel 

Biasanya 
iritabel 

Kebingungan  

Sianosis  Tidak ada Tidak ada Ada  Nyata  
Penggunaan 
otot bantu 
respiratorik 

Biasanya 
tidak  

Biasanya 
ya 

Ya Gerakan 
paradok 
torako-
abdominal 

Retraksi  Dangkal, 
retraksi 
intercostal 

Sedang, 
ditambah 
retraksi 
suprastern
al 

Dalam,ditamb
ah nafas 
cuping hidung 

Dangkal/hila
ng 

Frekuensi 
napas 

Takipneu  Takipneu  Takipneu  Bradipneu 

Frekuensi 
nadi 

Normal  Takikardi  Takikardi  Bradikardi  

Pulsus 
paradoksus 
(pemeriksann
ya tidak 
praktis) 

Tidak ada 
(<10mmH
g) 

Ada (10-20 
mmHg) 

Ada (>20 
mmHg) 

Tidak ada, 
tanda 
kelelahan 
otot 
respiratorik 

PEFR/FEV1 
-Pra 
bronkodilator 
-Pasca 
bronkodilator 

- >60% 
- >80% 
 

- 40-60% 
- 60-80% 

- 40% 
- 60%, 
respon<2 jam 

- 



19 

 

 

SaO2 
(Saturation of 
Oxygen) 

>95% 91-95% <90% - 

PaO2 (Partial 
pressure of 
Oxygen) 

Normal 
(biasanya 
tidak perlu 
diperiksa) 

>60 mmHg <60 mmHg - 

PaCO2 (Partial 
pressure of 
Carbon 
Dioxide) 

<45 mmHg <45 mmHg >45 mmHg - 

Tabel 4. Asma saat serangan 
 

3. Etiologi dan Faktor Risiko 

Mekanisme penyebab awal terjadinya inflamasi saluran pernapasan 

pada penderita asma belum diketahui secara pasti (Soedarto, 2012). 

Namun, asma saat ini dipandang sebagai penyakit inflamasi saluran 

napas. Baik asma alergik maupun non-alergik dijumpai adanya inflamasi 

dan hipereaktivitas saluran napas. Oleh karena itu paling tidak dikenal 2 

jalur untuk mencapai kedua keadaan tersebut. Jalur imunologis yang 

terutama didominasi oleh Ig-E (Imunoglobulin E) dan jalur saraf 

autonom. Pada jalur Ig-E, allergen masuk ke dalam tubuh kemudian 

diolah oleh APC (Antigen Presenting Cells (sel penyaji antigen)), yang 

selanjutnya hasil olahan alergen akan diteruskan ke sel Th (T-helper). Sel 

T-helper akan memberikan instruksi melalui interleukin atau sitokin 

agar sel-sel plasma membentuk Ig-E, serta sel-sel radang lain seperti 

mastosit, makrofag, sel epitel, eosinofil, neutrofil, trombosit serta 

limfosit untuk mengeluarkan mediator-mediator inflamasi. Mediator 

mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin (PG), leukotrin (LT), 
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platelet activating factor (PAF), bradikinin, tromboksan (IX) dan lain-lain 

akan mempengaruhi organ sasaran sehingga menyebabkan peningkatan 

permeabilitas dinding vaskular edema saluran napas, infiltrasi sel-sel 

radang sekresi mukus dan fibrosis sub epitel sehingga menimbulkan 

hiperaktivitas saluran napas (HSN) (Setiati et al., 2014). 

Pada jalur non-alergik selain merangsang sel inflamasi juga 

merangsang sistem sarat autonomy dengan hasil akhir berupa inflamasi 

dan HSN. Hipereaktivitas saluran napas (HSN) sendiri itulah yang 

membedakan asma dengan orang normal, dimana sifat saluran napas 

pasien asma yang sangat peka terhadap berbagai rangsangan seperti 

iritan (debu), zat kimia (histamin, metakolin) dan fisis (kegiatan 

jasmani). Pada asma alergik, selain peka terhadap rangsangan tersebut 

di atas pasien juga sangat peka terhadap alergen yang spesifik. Sebagian 

HSN diduga didapat sejak lahir, tetapi sebagian lagi didapat. Berbagai 

keadaan dapat meningkatkan hipereaktivitas saluran napas seseorang 

yaitu (Setiati et al., 2014). 

 Inflamasi saluran napas 

Sel-sel inflamasi serta mediator kimia yang dikeluarkan terbukti 

berkaitan erat dengan gejala asma dan HSN. Konsep ini didukung oleh 

fakta bahwa intervensi pengobatan dengan anti-inflamasi dapat 

menurunkan derajat HSN dan gejala asma. 

 Kerusakan epitel 

Salah satu konsekuensi inflamasi adalah kerusakan epitel. Pada 
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asma kerusakan bervariasi dari yang ringan sampai berat. Perubahan 

struktur ini akan meningkatkan penetrasi alergen, mediator inflamasi 

serta mengakibatkan iritasi ujung-ujung saraf autonom sering lebih 

mudah terangsang. Sel-sel epitel bronkus sendiri sebenarnya 

mengandung mediator yang dapat bersifat sebagai bronkodilator. 

Kerusakan sel-sel epitel bronkus akan mengakibatkan 

bronkokonstriksi lebih mudah terjadi. 

 Mekanisme neurologis 

Pada pasien asma terdapat peningkatan respons saraf 

parasimpatis. 

 Gangguan intrinsik 

Otot polos saluran napas dan hipertrofi otot polos pada saluran 

napas diduga berperan pada HSN 

 Obstruksi saluran napas 

Meskipun bukan faktor utama, obstruksi saluran napas diduga 

ikut berperan pada HSN. 

Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan asma seperti 

usia, jenis kelamin, riwayat keluarga dan penyakit infeksi terutama 

pada saluran pernapasan (Masriadi, 2016). Berdasarkan International 

Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), terdapat beberapa 

faktor risiko asma yaitu riwayat atopi anak, keturunan, rendahnya 

pendidikan ibu, polusi udara, berat lahir, asap rokok, serta ventilasi 

rumah tidak memadai (N. M. W. J. W. Putri et al., 2022). Menurut 
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Benyamin sendiri, beberapa penelitian didapatkan peningkatan 

respon Ig-E terhadap faktor lingkungan seperti tungau debu rumah, 

alergen hewan, jamur, hewan ternak, telah berkontribusi terhadap 

sensitisasi asma yang memperburuk gejalanya dan menyebabkan 

peningkatan reaktivitas saluran napas. Selain itu, obesitas juga bisa 

menjadi salah satu faktor risiko pada kejadian asma (Sinyor & Perez, 

2023). 

4. Patofisiologi 

a. Obstruksi Saluran Respiratori 

Inflamasi saluran respiratori yang ditemukan pada pasien 

asma diyakini merupakan hal yang mendasari gangguan fungsi. 

Obstruksi saluran respiratori menyebabkan keterbatasan aliran 

udara yang dapat kembali baik secara spontan maupun setelah 

pengobatan. Perubahan fungsional yang terjadi dihubungkan  

dengan gejala khas pada asma, yaitu batuk sesak, wheezing dan 

hiperreaktivitas saluran respiratori terhadap berbagai 

rangsangan (Rahajoe et al., 2016). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Patofisiologi (Rahajoe et al., 2016) 
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Penyempitan saluran respiratori pada asma dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Penyebab utama penyempitan saluran respiratori 

adalah kontraksi otot polos bronkus yang diprovokasi oleh 

pelepasan agonis dari sel-sel inflamasi. Yang termasuk agonis 

adalah histamin, triptase, prostaglandin D2 dan leukotrien C4 dari 

sel mast, neuropeptida dari saraf aferen setempat, dan asetilkolin 

dari saraf eferen postganglionik. Kontraksi otot polos saluran 

respiratori diperkuat oleh penebalan dinding saluran respiratori 

akibat edema akut, infiltrasi sel-sel inflamasi dan remodeling, 

hiperplasia dan hipertrofi kronik otot polos, vaskular, dan sel-sel 

sekretori, serta deposisi matriks pada dinding saluran respiratori. 

Selain itu, hambatan saluran respiratori juga bertambah akibat 

produksi sekret yang banyak, kental, dan lengket oleh sel goblet 

dan kelenjar submukosa, protein plasma yang keluar melalui 

mikrovaskular bronkus, dan debris selular (Rahajoe et al., 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Patofisiologi (Rahajoe et al., 2016) 
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Pada anak, sebagaimana pada orang dewasa, perubahan 

patologis pada bronkus (airway remodeling) terjadi pada saluran 

respiratori. Inflamasi dicetuskan oleh berbagai faktor, termasuk 

alergen, virus, olahraga, dll. Faktor tersebut juga menimbulkan 

respons hiperreaktivitas pada saluran respiratori penderita 

asma. Inflamasi dan hiperreaktivitas menyebabkan obstruksi 

saluran respiratori. Meskipun perubahan patofisiologis yang 

berkaitan dengan asma pada umumnya reversibel, penyembuhan 

sebagian/parsial dapat terjadi (Rahajoe et al., 2016). 

b. Hiperreaktivitas Saluran Respiratori 

Penyempitan saluran respiratori secara berlebihan 

merupakan patofisiologi yang secara klinis paling relevan pada 

penyakit asma. Mekanisme yang bertanggung jawab terhadap 

reaktivitas yang berlebihan atau hiperreaktivitas ini belum 

diketahui. Akan tetapi, kemungkinan berhubungan dengan 

perubahan otot polos saluran respiratori (hiperplasia dan 

hipertrofi) yang terjadi secara sekunder, yang menyebabkan 

perubahan kontraktilitas. Selain itu, inflamasi dinding saluran 

respiratori terutama daerah peribronkial dapat memperberat 

penyempitan saluran respiratori selama kontraksi otot polos 

(Rahajoe et al., 2016). 

c. Hipersekresi Mukosa 

Hipersekresi mukosa dikarenakan terjadi hiperplasia kelenjar 
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submukosa dan sel goblet pada saluran napas penderita asma 

yang disebabkan oleh aktivasi mediator inflamasi. Penyumbatan 

saluran napas oleh mukus hampir selalu didapatkan pada asma 

yang berat. Hipersekresi mukus akan mengurangi gerakan silia, 

mempengaruhi lama inflamasi, dan menyebabkan kerusakan 

struktur/ fungsi epitel (Perdani, 2019). 

5. Gejala dan Tanda Asma pada Anak 

Adapun gejala dan tanda yang dapat dialami seorang anak yang 

menderita asma, yakni (Liwang et al., 2020) : 

a. Gejala 

Untuk gejalanya sendiri terdiri dari : 

 Batuk berulang, mengi, kesulitan bernapas selama 10 hari 

saat sedang terkena infeksi saluran napas atas 

 Episode 3 kali dalam setahun, atau gejala yang memburuk di 

malam hari 

 Timbul saat ada faktor pencetus: 

 Iritan : asap rokok, asap bakaran sampah, asap obat 

nyamuk, suhu dingin, udara kering, makanan minuman 

dingin, penyedap rasa, pengawet makanan 

 Alergen: debu, tungau debu rumah, rontokan hewan 

 Infeksi pernapasan akut karena virus 

 Aktivitas fisik: berlarian,berteriak, menangis, tertawa 

berlebihan 
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 Diantara episode anak mengalami batuk, mengi, atau 

kesulitan bernapas saat sedang berlari, bermain atau 

tertawa 

 Aktivitasnya berkurang (tidak berlari, bermain atau tertawa 

dengan intensitas yang sama dengan anak lainnya), mudah 

lelah saat berjalan (ingin digendong) 

 Memiliki riwayat atopi 

 Memiliki riwayat keluarga asma 

b. Tanda 

 Mata : allergic shiners 

 Lidah : geographic tongue 

 Paru : Mengi (saat sedang bergejala batuk atau sesak) 

6. Langkah Penegakan Diagnosis 

Sampai saat ini, belum ada satupun alat atau baku emas yang dapat 

digunakan untuk mendiagnosis asma pada anak dengan pasti. 

Diagnosis asma mengikuti alur klasik yang ditentukan berdasarkan 

kombinasi dari adanya gejala yang khas melalui anamnesis, 

pemeriksaan fisik, respons terhadap bronkodilator dan telah 

disingkirkan kemungkinan penyebab yang lain (Rismawati, 2020). 

a. Anamnesis (Idris, 2016) 

1) Keluhan (Subjektif) 

 Lebih dari satu gejala berikut : batuk berulang, sesak napas, 

rasa berat di dada, napas berbunyi (mengi). 
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 Gejala sering memburuk malam hari atau menjelang pagi, 

 Gejala bervariasi dari waktu ke waktu dan intensitasnya, 

 Ada faktor pencetus. 

2) Faktor Risiko 

 Faktor genetik : alergi, riwayat asma dalam keluarga 

 Faktor lingkungan : alergen, infeksi pernapasan, pajanan di 

tempat kerja, polusi udara 

 Usia penderita : Bisa pada semua umur, biasanya anak-anak 

b. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik pada asma merupakan salah satu hal yang 

penting dalam mendiagnosis asma. Pada pemeriksaan tanda-

tanda vital (TTV) frekuensi napas dan denyut nadi dapat normal 

pada saat stabil (tidak eksaserbasi) atau meningkat pada 

eksaserbasi akut (Idris, 2016). Pada pemeriksaan respirasi dapat 

normal, ditemukan wheezing/mengi pada auskultasi, bilateral 

dan lebih terdengar pada fase ekspirasi saat terjadi eksaserbasi 

akut, serta penggunaan otot-otot bantu napas saat eksaserbasi 

akut. Pemeriksaan pada saluran napas bagian atas perlu 

dilakukan untuk melihat apakah adanya kondisi atopik seperti 

rhinitis atau dermatitis (Pangihutan, 2021). 

c. Pemeriksaan Penunjang 

1) Uji atopi 

Sensitisasi terhadap alergen melalui skin prick test – uji 
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cukit kulit atau menggunakan Ig-E spesifik. Uji cukit kulit tidak 

reliabel pada kelompok balita, sebagian besar populasi anak 

akan menunjukkan reaksi atopi positif saat mencapai usia 3 

tahun, dan uji atopi tidak positif tidak menyingkirkan 

kemungkinan asma pada anak (Sinatra, 2019). 

2) Fractional concentration of Exhaled Nitric Oxide/ FENO 

Dapat dinilai pada anak usia 1 hingga 5 tahun; menilai 

volume tidal dan dibandingkan dengan nilai normal anak 

kelompok usia tersebut. Peningkatan FENO selama >4 minggu 

tanpa infeksi saluran pernapasan atas dengan batuk dan 

wheezing rekuren, dapat membantu klinisi mendiagnosis asma 

pada usia sekolah. Uji FENO ini tidak luas digunakan (Sinatra, 

2019). 

3) Pemeriksaan radiologi : foto toraks 

Membantu mengeksklusi abnormalitas struktural, infeksi 

kronis seperti tuberkulosis, benda asing yang tertelan, dan 

lainnya. Foto toraks pun bisa tampak normal. Diindikasikan 

untuk mencari komplikasi saat eksaserbasi atau memastikan 

diagnosis banding lainnya. Membantu mengeksklusi 

abnormalitas struktural, infeksi kronis seperti tuberkulosis, 

benda asing yang tertelan, dan lainnya (Sinatra, 2019). 

4) Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi (APE) menggunakan alat 

Peak Expiratory Flow Rate meter (PEFR) 
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Perubahan (APE meningkat) ≥ 60 l/menit atau > 20% 

setelah pemberian bronkodilator (short acting beta 2 agonis/ 

SABA, contoh: salbutamol) mengindikasikan terdapat respons 

bronkodilator atau kemungkinan diagnosis asma (Idris, 2016). 

5) Pemeriksaan Spirometri (bila tersedia) 

Penilaian obstruksi jalan napas berdasarkan rasio Volume 

Ekspirasi Paksa detik pertama (VEP1) dan Kapasitas Vital 

Paksa (VEP1/KVP) yang normal di atas 75%. Di bawah nilai 

tersebut dinyatakan sebagai obstruksi jalan napas (Idris, 

2016). 

7. Tatalaksana 

Secara umum, terapi asma dapat dibedakan menjadi terapi non 

medikamentosa dan medikamentosa. 

a. Terapi Non-Medika Mentosa 

Edukasi seperti berhenti merokok, aktivitas fisik teratur, 

menghindari paparan, menghindari obat-obatan yang memicu 

asma (aspirin, Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAID), 

non selective beta blockers), diet sehat, menghindari alergen, 

menurunkan berat badan pada pasien dengan obesitas, latihan 

pernapasan, mengatasi stres emosional, menghindari polutan 

dalam dan luar ruangan, menghindari makanan yang 

menyebabkan alergi, dan bronchial thermoplasty pada asma 

berat. Vaksinasi influenza dan pneumokokal sangat dianjurkan 
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pada penyandang asma untuk mencegah eksaserbasi (Koesnoe, 

2020). 

b. Terapi Medikamentosa 

Terdapat tiga kategori medikamentosa dalam tatalaksana 

asma, yaitu : 

 Pengontrol : digunakan untuk mereduksi inflamasi saluran 

napas, mengontrol gejala, dan mereduksi risiko 

eksaserbasi dan penurunan fungsi paru. 

 Pelega : digunakan sesuai kebutuhan pada untuk 

meredakan sesak pada saat terjadi eksaserbasi. Terapi ini 

juga direkomendasikan untuk prevensi jangka pendek 

terhadap exercise induced bronchoconstriction. 

  Add-on therapy: digunakan pada pasien dengan asma 

berat, dengan gejala yang persisten dan/atau eksaserbasi 

meskipun sudah dengan terapi optimal pengontrol dosis 

tinggi (Koesnoe, 2020). 

Pengobatan asma mengikuti pendekatan bertahap 

dengan beberapa langkah yang dapat disesuaikan untuk 

mencapai kontrol gejala dan kontrol risiko terbaik. Pada 

setiap langkah pengobatan, terdapat obat utama 

(controller dan/atau reliever) yang direkomendasikan 

berdasarkan bukti ilmiah yang menunjukkan rasio 

manfaat-risiko terbaik untuk pengendalian gejala dan 
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pengurangan risiko (GINA, 2022). 

Golongan Contoh Efek 
SABA (short-acting 
beta2-agonist)  

Salbutamol/Albuterol  
Terbutaline 

Bronkodilator 

LABA (long-acting 
beta2-agonist) 

Formoterol 
Sameterol 

Bronkodilator 

ICS (inhaled 
corticosteroid)  

Budesonide 
Fluticasone 

Anti-inflamasi 

OCS (oral 
corticosteroid)  

Prednisolone  
 

Anti-inflamasi 

LAMA (long-acting 
muscarinic antagonist) 

Tiotropium 
Umeclidinium 
 

Mengurangi sekresi 
mukus  
Bronkodilator 

SAMA (short acting 
muscarinic antagonist) 

Ipratropium  
 

Bronkodilator 
Mengurangi sekresi 
mucus 

LTRA (leukotriene 
receptor antagonist) 

Montelukast 
Zafirlukast 

Anti-inflamasi 

Methylxanthine  
 

Theophylline  
 

Anti-inflamasi 
Bronkodilator 

Tabel 5. Jenis Obat Untuk Tatalaksana Asma (Lukito, 2023) 

 Controller Reliever Add-on Therapy 
Tujuan  Anti-inflamasi, 

mengurangi gejala & 
risiko eksaserbasi/ 
morbid/mortalitas 

Digunakan pada 
saat terjadi 
serangan asma  
untuk 
meredakan 
gejala 

Digunakan pada 
kasus asma berat 
atau untuk  
mengendalikan faktor 
risiko lain 

Pilihan 
Obat 

 ICS 
 ICS-

formoterol 
(sesuai 
kebutuhan) 
saat 
serangan/ 
sebelum 
olahraga 
pada asma 
ringan 

 ICS-LABA 
 ICS-LTRA 

 SABA 
 ICS-

formoterol 

 LAMA 
 Anti-lgE 

(omalizumab) 
 Anti-IL5 

(mepolizumab) 
 dan lain lain 
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Tabel 6. Kategori Obat Asma (Lukito, 2023) 

JALUR 1 
Langkah 1 2 3 4 5 
Gejala  Timbul <4-5 hari 

/minggu  
 

Timbul 
hampir tiap 
hari, atau 
terbangun 
dengan 
asma 
≥1x/mingg
u 
 

Timbul 
hampir 
tiap hari, 
atau 
terbang
un 
dengan 
asma 
≥1x/min
ggu, dan 
fungsi  
paru 
buruk 

- 

Controlle
r  

ICS-Formoterol 
(sesuai kebutuhan) 
 

ICS-
Formoterol 
maintenan
ce (dosis 
rendah) 
 

ICS-
Formote
rol 
mainten
ance 
(dosis 
sedang) 
Pada 
pasien 
asma 
berat 
yang 
tidak 
terkend
ali dapat 
ditamba
hkan 
OCS 
durasi 
singkat 

 Add-on 
LAMA 

 Rujuk 
untuk 
penilai
an 
fenotip
e asma 

 Pertim
bangka
n ICS-
formot
erol 
mainte
nance 
(dosis 
tinggi) 

 ± Anti-
lgE, 
Anti-
IL5/5R
, Anti-
IL4R, 
Anti-
TSLP 

Reliever  ICS-Formoterol (sesuai kebutuhan) 
JALUR 2 

Langkah 1 2 3 4 5 
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Gejala  Timbul 
<2x/bulan  
 
 
 

Timbul 
<2x/bul
an 
namun 
<4-5 
hari/mi
nggu 
 

Timbul 
hampir tiap 
hari, atau 
terbangun  
dengan 
asma 
≥1x/mingg
u 
 

Timbul 
hampir 
tiap hari, 
atau 
terbang
un 
dengan 
asma 
≥1x/min
ggu, dan 
fungsi  
paru 
buruk 

- 

Controlle
r  

ICS 
diberikan 
saat 
mengguna
kan SABA 
 

ICS 
mainten
ance 
(dosis 
rendah) 
 

ICS-LABA 
maintenanc
e (dosis 
rendah) 
 

ICS-
Formote
rol 
mainten
ance 
(dosis 
sedang) 
Pada 
pasien 
asma 
berat 
yang 
tidak 
terkend
ali dapat 
ditamba
hkan 
OCS 
durasi 
singkat 

 Add-on 
LAMA 

 Rujuk 
untuk 
penilai
an 
fenotip
e asma 

 Pertim
bangka
n ICS-
formot
erol 
mainte
nance 
(dosis 
tinggi) 

 ± Anti-
lgE, 
Anti-
IL5/5R
, Anti-
IL4R, 
Anti-
TSLP 

Reliever  SABA (sesuai kebutuhan) 

Tabel 7. Tatalaksana Asma Untuk Dewasa Dan Remaja (Usia 12 

Tahun Atau Lebih) (Lukito, 2023) 
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Tatalaksana Asma Untuk  Anak Usia 6-11 Tahun 
Langkah 1 2 3 4 5 

Gejala  Timbul 
<2x/bulan  
 
 
 

Timbul 
≥2x/bulan 
namun 
tidak 
setiap hari 
 
 

Timbul 
hampir 
tiap hari, 
atau 
terbangu
n dengan 
asma 
≥1x/min
ggu 
 

Timbul 
hampir 
tiap hari, 
atau 
terbangun 
dengan 
asma 
≥1x/ming
gu, dan 
fungsi 
paru 
buruk 

- 

Controller 
(rekomed
asi) 

ICS (dosis 
rendah) 
diberikan 
saat 
mengguna
kan SABA 
 
 
 
 
 
 

ICS (dosis 
rendah) 
tiap hari 
 

ICS-LABA 
(dosis 
rendah),  
ATAU 
ICS 
(dosis 
medium),  
ATAU 
ICS-
formoter
ol (dosis 
sangat 
rendah) 
(sebagai 
MART) 

ICS-LABA 
(dosis 
sedang),  
ATAU 
ICS-
formotero
l (dosis 
rendah) 
(sebagai 
MART) 
Pada 
pasien 
asma 
berat 
yang tidak 
terkendali  
dapat 
ditambah
kan OCS 
durasi 
singkat 
rujuk ke 
ahli 
 

Rujuk 
untuk 
penilaian 
fenotipe 
asma 
Pertimbang
kan ICS-
formoterol 
maintenanc
e (dosis 
tinggi) 
± ICS-LABA 
dengan 
dosis lebih 
tinggi  
ATAU Add-
on Anti-lgE, 
Anti-IL4R 

Controller 
(alternatif
) 

ICS (dosis 
rendah) 
tiap hari 
 
 
 
 

LTRA tiap 
hari, ATAU 
ICS (dosis 
rendah)  
diberikan 
saat 
mengguna

ICS-LTRA 
(dosis 
rendah)  
 

Tambahk
an 
tiotropiu
m atau 
LTRA 
 

Add-on 
Anti-IL5,  
ATAU 
Pertimbang
kan add-on 
OCS dosis 
rendah, 
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kan SABA namun juga 
pertimbang
kan efek 
sampingnya 

Reliever  SABA (sesuai kebutuhan) [atau ICS-
formoterol (sebagai MART)] 

 

Tabel 8. Tatalaksana Asma Untuk  Anak Usia 6-11 Tahun (Lukito, 2023) 

 

Tatalaksana Asma Untuk  Anak Usia ≤ 5 Tahun 

Langkah 1 2 3 4 
Gejala  Mengakibatka

n infeksi virus 
yang jarang 
dan 
tanpa/sedikit 
gejala 
interval. 

Pola gejala 
tidak 
konsisten 
dengan asma 
namun 
episode 
mengi yang 
butuh SABA 
terjadi 
>3x/tahun 
ATAU 
Pola gejala 
konsisten 
dengan asma 
dan gejala 
asam tidak 
terkendali 
atau >3 
eksaserbasi/t
ahun 

Terdiagnosis 
asma, dan 
asma tidak 
terkendali 
dengan ICS 
(dosis 
rendah). 

Asma tidak 
terkendali 
dengan Dosis 
ICS (dosis 
rendah) yang 
telah 
digandakan. 

Controller 
(rekomendasi
) 

- ICS (dosis 
rendah) tiap 
hari  
 

8. Gandakan 
dosis 
rendah ICS 
pada 
langkah 
sebelumny
a, diberikan 
tiap hari 
 

Lanjutkan 
controller dan 
rujuk ke ahli 

Controller 
(alternatif) 

9. ICS 
intermiten 
durasi 

10. *LTRA tiap 
hari, 

11. ATAU 

*ICS-LTRA 
(dosis 
rendah) 

*Tambahkan 
LTRA, ATAU 
*Tingkatkan 
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singkat saat 
onset infeksi 
virus 
 
 

*ICS 
intermiten 
durasi singkat 
saat onset 
gejala 
 

*Pertimban
gkan rujuk 
ke ahli 

frekuensi ICS,  
ATAU 
*Tambahkan I
CS intermiten 

Reliever  SABA (sesuai kebutuhan) 

Tabel 9. Tatalaksana Asma Untuk Anak Usia ≤ 5 Tahun Atau Kurang (Lukito, 

2023) 

Usia Alat (rekomendasi) Alat (alternatif) 
0-3 tahun Pressurized metered 

dose inhaler dan spacer, 
dengan masker wajah 

Nebulizer dengan 
masker wajah 
 

4-5 tahun Pressurized metered 
dose inhaler dan spacer, 
dengan mouthpiece 
 

Pressurized metered 
dose inhaler dan spacer, 
dengan masker wajah 
ATAU 
Nebulizer dengan 
mouthpiece 
atau masker wajah 

Tabel 10. Pilihan Alat Inhalasi Untuk Anak Usia 5 Tahun Atau Kurang 

(Lukito, 2023) 

8. Tindakan Preventif 

Upaya pencegahan asma dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu 

(DEPKES, 2009): 

a. Pencegahan Primer 

Pencegahan primer ditujukan untuk mencegah sensitisasi 

pada bayi dengan orang tua penyandang asma dengan cara, yaitu: 

1) Penghindaran merokok, asap rokok dan polutan lain selama 

kehamilan dan masa perkembangan bayi/anak 

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa merokok 
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sebelum melahirkan memiliki dampak paling kuat pada anak 

kecil, sedangkan pada ibu pasca melahirkan merokok 

tampaknya relevan dengan perkembangan asma pada anak-

anak yang lebih besar. Paparan polutan seperti polusi udara 

dan asap rokok juga bisa meningkatkan faktor resiko 

mengalami asma (GINA, 2022). 

2) Pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan 

ASI yang diterima bayi pada 6 bulan pertama kehidupan 

bukan hanya sebatas investasi terbaik dalam perkembangan 

bayi, namun juga penyelamat masa depan bayi. Selain itu, 

pemberian ASI pasca 6 bulan pertama kehidupan juga 

merupakan hal yang sangat mempengaruhi perkembangan 

sebab diikuti oleh banyak proses lainnya yang mendukung 

perkembangan bayi (Namirah et al., 2023). Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa ASI eksklusif bisa mengurangi 

episode mengi di awal kehidupan. Terlepas dari pengaruhnya 

ASI eksklusif terhadap perkembangan asma, pemberian ASI 

harus didorong karena banyak manfaat yang diperoleh dengan 

ASI eksklusif (GINA, 2022). 

3) Perbaikan status gizi selama ibu hamil, salah satunya dengan 

pemberian vitamin D 

Ibu hamil dengan status gizi yang baik akan memberikan 

pasokan nutrient yang adekuat dalam mendukung proses 
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pertumbuhan dan perkembangan janin, termasuk 

pertumbuhan skeletal janin sejak dalam kandungan. Hal ini 

bisa mencegah mudahnya bayi terserang beberapa penyakit 

(Amalia et al., 2022). Salah satu cara memperbaiki status gizi 

adalah dengan konsumsi vitamin D. Asupan vitamin D mungkin 

melalui makanan, suplemen makanan atau sinar matahari. 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa asupan vitamin D dan 

vitamin E dari makanan ibu menyebabkan risiko lebih rendah 

terkena penyakit mengi pada anak-anak (GINA, 2022). 

b. Pencegahan Sekunder 

Pencegahan sekunder ditujukan untuk mencegah inflamasi 

pada anak yang telah tersensitisasi dengan cara menghindar 

pajanan asap rokok, serta alergen dalam ruangan terutama 

tungau debu rumah (DEPKES, 2009). 

c. Pencegahan Tersier 

Pencegahan tersier ditujukan untuk mencegah manifestasi 

asma pada anak yang telah menunjukkan manifestasi penyakit 

dengan menghindari pencetus (DEPKES, 2009). 

9. Komplikasi  

Asma bisa menimbulkan berbagai komplikasi seperti 

pneumotoraks, asma resisten terhadap steroid, atelectasis dan gagal 

napas (Idris, 2016). Selain itu asma juga bisa menyebabkan airway 

remodelling akibat inflamasi yang persisten, sehingga terjadi 
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obstruksi jalan napas yang irreversibel. Obstruksi ini mirip penyakit 

paru okstuktif kronik (PPOK) dan dapat semakin parah, sehingga 

menyebabkan keterbatasan aktivitas pasien (Liwang et al., 2020). 

10. Prognosis  

Sebanyak 5-10% pasien dengan asma yang berat tidak 

memberikan respon yang baik dengan terapi standar. Angka 

mortalitas asma mencapai 0,19 kematian dari 100.000 orang 

(Koesnoe, 2020). 

B. Faktor Risiko Kejadian Asma 

1. Usia 

Asma pada kelompok usia anak 1-4 tahun memiliki angka 

kekambuhan dalam 12 bulan terakhir tertinggi dibandingkan 

kelompok-kelompok usia lainnya. Kelompok usia penderita asma 

sangat beragam, dari bayi hingga dewasa. Pada anak, peyakit asma 

bersifat kronis dan dapat mengganggu hari-hari sekolah produktif 

anak, menghambat aktivitas sosial, dan berpotensi untuk 

mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak (KEMENKES, 

2019). 

Distribusi kelompok usia pasien anak yang dirawat inap di RSUD 

Abdul Wahab Sjahrani Samarinda dengan rentang usia 2-17 tahun. 

Kelompok usia anak penderita asma yang paling banyak adalah 

kelompok usia 2-5 tahun dengan jumlah 25 pasien dengan persentase 

51% dari seluruh sampel penelitian, kemudian diikuti dengan 

kelompok usia 6-11 dengan jumlah 18 pasien dengan persentase 
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36,8%. Sedangkan kelompok usia anak penderita asma paling sedikit 

ada pada kelompok usia 12-17 tahun sebanyak 6 anak atau sebesar 

12,2% dari seluruh sampel penelitian. Hal tersebut didasari oleh 

proses pematangan sistem imun anak pada usia 0-4 tahun, terutama 

sel imun Th1 (T-helper 1)  dan Th2 (T-helper 2) (Zulfikri et al., 2022). 

Proses sensitisasi terjadi semenjak masa awal kehidupan dan 

dipicu oleh berbagai macam rangsangan seperti infeksi virus, alergi 

makanan, hingga aeroalergen. Pada anak usia 0-3 tahun, pencetus 

utama yang menjadi pemicu proses sensitisasi adalah infeksi virus. 

Dampak dari rangsangan tersebut dapat bersifat ringan pada fase 

awal, hingga anak mengalami infeksi saluran napas berat yang dapat 

menyebabkan kaskade inflamasi yang kemudian dapat 

mempengaruhi respons imun tubuh (Zulfikri et al., 2022).  

Salah satu organ sistem imun yang dikenal adalah timus. Timus 

merupakan organ yang terbesar dan paling aktif selama periode 

neonatal dan pra-remaja. Pada remaja awal, timus mulai mengalami 

atrofi dan stroma timus sebagian besar digantikan oleh jaringan 

adiposa (lemak). Timus bertambah besar sejak lahir sebagai respons 

terhadap stimulasi antigen pascanatal, kemudian pada masa pubertas 

dan mengalami kemunduran setelahnya. Pada anak-anak, timus terus 

mengalami perkembangan sehingga proses imun adaptif pun masih 

dalam proses pematangan.  Karena masih dalam proses pematangan, 

hal inilah yang menyebabkan sistem imun pada anak-anak bekerja 

lebih aktif terhadap pathogen (Arif & Anasagi., 2019).  Sistem imun 

tubuh yang belum matang akan menyebabkan respons 

hipersensitivitas cenderung ke arah aktivitas sel Th2 yang kemudian 
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akan berdampak pada penurunan produk IL-2 (interleukin 2) dan 

IFN-ɣ (interferon gamma). Penurunan produk IFN- ɣ akan 

menyebabkan penurunan respons IFN- ɣ yang akan meningkatkan 

risiko anak dimasa awal kehidupan untuk tersensitisasi oleh 

aeroalergen dan menyebabkan asma dibandingkan dengan anak 

dengan respons IFN- ɣ yang normal (Zulfikri et al., 2022). 

2. Riwayat Atopi dalam Keluarga 

Pada penelitian Budianto, menunjukan bahwa proporsi responden 

yang mempunyai genetik (keturunan asma) yang anaknya mengalami 

kejadian asma bronkial sebanyak 31 (67,4%) lebih besar dari ibu yang 

tidak mempunyai genetik (keturunan asma) yang anaknya mengalami 

kejadian asma bronkial sebanyak 7 (24,1%). Setelah dilakukan Uji 

statistik chi-square didapat nilai p.value.=.0,001, maka hasil tersebut 

menunjukan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara Genetik 

dengan kejadian asma bronkial diketahui bahwa modifikasi 

epigenetik mengatur ekspresi sion sitokin dan faktor transkripsi yang 

bertanggung jawab untuk sel T diferensiasi.  Selain itu, mekanisme 

epigenetik (termasuk DNA metilasi) dapat mempengaruhi asma pada 

masa kanak-kanak melalui regulasi kadar IgE dan gen asma lainnya 

(ALOX15, CAPN14, dan POSTN) (Budianto, 2019). 

Sejumlah penelitian menunjukkan  bahwa anak dengan ibu yang 

memiliki asma akan 6,2 kali lebih besar memiliki kemungkinan 

terkena asma. Sedangkan, dengan ayah kandung yang memiliki asma, 

anak akan memiliki kemungkinan sebesar 12,8 kali untuk menjadi 

asma dari pada anak yang tidak memiliki ayah kandung asma. Riwayat 

atopi orang tua akan meningkatkan kemungkinan anak untuk 
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memulai atopic march atau rentetan sensitisasi alergi yang dapat 

berakhir di asma. Dasar teori yang dapat mendukung hasil diatas 

adalah penelitian oleh Moffat et al. (2010) yang mengungkapkan 

bahwa gen pada kromosom 17 (ORMDL3) berhubungan dengan onset 

asma anak. Gen lainnya yang memiliki hubungan dengan asma adalah 

gen pada kromosom dua (IL1RL1/IL18R1), enam (HLA-DQ) yang 

berasosiasi dengan kejadian asma onset lanjut, Sembilan (SMAD3), 

dan 22 (IL2RB) (N. M. W. J. W. Putri et al., 2022). 

3. Riwayat Atopi pada Pasien 

Riwayat penyakit-penyakit atopi yang tergabung dalam rangkaian 

penyakit alergi progresif yang disebut atopic march memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya asma pada anak. 

Penyakit-penyakit alergi tersebut berdasarkan urutan kejadiannya 

dalam masa awal kehidupan diantaranya dermatitis atopik, alergi 

makanan, asma, dan rinitis alergi. Penyakit-penyakit tersebut saling 

berkorelasi secara positif antara satu dengan yang lain, munculnya 

salah satu dari keempat penyakit tersebut akan meningkatkan risiko 

perkembangan ketiga penyakit lainnya. Hal tersebut didasari oleh 

faktor predisposisi genetik dan lingkungan yang memiliki latar 

belakang imunologis yang sama, yaitu respons sel Th2 yang spesifik 

terhadap alergen, produksi IgE spesifik akibat kerja sel-sel efektor 

tipe 2, aktivasi granulosit, dan sistem imun bawaan lainnya yang 

dapat memicu produksi mukus serta edema. Dermatitis atopik dan 

alergi makanan merupakan alergi yang muncul lebih dini dimasa awal 

kehidupan, kemungkinan kedua penyakit alergi tersebut akan 

berkembang menjadi penyakit asma dikemudian hari adalah sebesar 
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30-80% (Zulfikri et al., 2022). 

Patogenesis pasti asma dan Dermatitis Atopi (DA) belum 

sepenuhnya dipahami. Kedua penyakit tersebut berhubungan dengan 

peradangan kronis. Pada pasien asma, sitokin dan mediator inflamasi 

lainnya ditemukan pada pencucian bronkus. Kedua penyakit ini dapat 

dimediasi oleh IgE yang menunjukkan kecenderungan genetik karena 

atopi mengacu pada kecenderungan keluarga untuk memproduksi Ig-

E. Ketidakseimbangan rasio Th1/Th2 dikaitkan dengan produksi IgE 

yang lebih tinggi pada pasien atopik. Dengan memproduksi Il-2 dan Il-

13, sel Th2 mendorong produksi IgE oleh sel B sebagai respons 

terhadap pemicu antigen. Hal ini menyebabkan respons hiperreaktif 

saluran napas pada pasien asma dan peradangan kulit pada pasien DA. 

Sel mast mempunyai peran besar dalam gangguan alergi dan 

inflamasi. Banyaknya kesamaan antara DA dan asma dalam hal 

patogenesis dan ketidakseimbangan imunologi, sering kali 

mengarahkan kita untuk mempertimbangkan masing-masing 

penyakit dalam konteks penyakit lainnya. Secara umum, pasien 

dengan DA awitan dini, parah, dan persisten, serta memiliki riwayat 

keluarga penderita DA, berisiko lebih tinggi terkena asma. Respon 

imun Th2, jalur dan mediatornya tidak diragukan lagi merupakan 

mekanisme pendorong utama pada DA dan asma (Yaneva & 

Darlenski, 2021). 

4. Riwayat Infeksi Saluran Pernapasan  

Berdasarkan penelitian Putri (2022), didapatkan bahwa terdapat 

16 responden (53,33%) yang memiliki riwayat terkena infeksi 

saluran pernapasan akut (ISPA) dan 14 responden (46,67%) lainnya 
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tidak memiliki riwayat terkena infeksi saluran pernapasan akut 

(ISPA). Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan salah satu 

penyakit yang menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung, 

sinus, bronkus, alveoli, pleura hingga rongga telinga tengah. Gejala 

yang ditimbulkan berupa batuk, kesulitan bernafas, nyeri pada 

tenggorokan, nyeri kepala, pilek dan demam (A. A. Putri et al., 2022).  

Infeksi saluran pernapasan merupakan faktor presipitasi utama 

pada serangan asma akut. Influenza dan rhinovirus adalah patogen 

penyebab utama pada anak-anak maupun dewasa. Infeksi pada 

saluran pernapasan akan mengakibatkan inflamasi pada saluran 

trakeobronkial yang akan mengubah mekanisme mukosilier (A. A. 

Putri et al., 2022). Perangkat mukosiliar memegang peranan penting 

pada jalan napas, yaitu sebagai pertahanan mekanis dengan cara 

menangkap partikel pada permukaan epitel jalan napas dan 

membersihkannya dari traktus trakeobronkial melalui pergerakan 

silia. Mekanisme ini disebut transpor mukosiliar. Transpor mukosiliar 

mengandung komponen penting, yaitu lapisan mukus yang 

menangkap partikel inhalasi dan mengeluarkannya dari saluran 

pernapasan dengan adanya pergerakan silia, serta periciliary layer 

(PCL) yang menyediakan lingkungan yang baik bagi silia untuk 

bergerak. Saat terjadi inflamasi, mediator-mediatornya akan bekerja 

salah satunya dengan kelenjar sub mukosa dan sel goblet akan 

menghasilkan mukus yang berlebih. Mukus yang banyak akan 

mempengaruhi PCL, sehingga kerja silia untuk mengeluarkan 

partikel asing menurun (Cai, 2012).  Hal ini menyebabkan 

peningkatan pada hiperesponsif pada sistem bronkial, hiperesponsif 
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ini berlangsung selama 2-8 minggu setelah infeksi pada individu yang 

asma dan keadaan normal. Faktor riwayat infeksi ISPA memiliki risiko 

meningkatkan terjadinya asma sebesar 26 kali (A. A. Putri et al., 2022). 

C. Integrasi Keislaman 

Pada saat bernafas, kita menghirup udara (inspirasi) dan 

mengembuskan udara (ekspirasi). Saat udara memasuki paru-paru, 

terjadi pertukaran gas oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2) yang 

disebut respirasi eksternal, darah yang mengandung banyak O2 akan 

menuju jaringan tubuh. Pertukaran gas yang terjadi antara darah dengan 

cairan jaringan tersebut respirasi internal . Gas O2 yang sampai pada sel 

akan digunakan untuk membuat energi (ATP) yang dinamakan respirasi 

sel (Romlah, 2015). Allah SWT berfirman dalam QS Al-An’am/6:125  

 ۥ
ُ
ه
ه
ن يُضِل

َ
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ُ
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ْ
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Terjemahnya : 

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya 
petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) 
Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya 
Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang 
mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang 
yang tidak beriman”. 

Menurut tafsir Ath-Thabari, ayat di atas menjelaskan bahwa orang 

yang beriman diberi kelapangan dalam dadanya untuk memeluk Islam, 

sedangkan orang yang sesat akan dibuat dadanya terasa sesak lagi 

sempit. Dalam ayat ini terdapat lafazh الحرج yang maknanya adalah 

kesempitan yang sangat, sehingga tidak ada jalan keluar karena 

sempitnya jalan tersebut. Lafazh الحرج merupakan bentuk jamak dari 

 yang artinya pohon yang dililit oleh pohon-pohon lain, sehingga حرجة
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antara pohon itu dengan pohon yang melingkarinya tidak ada celah 

untuk dimasuki oleh sesuatu lantaran rapatnya lilitan tersebut (Al-Bakri 

et al., 2007). 

Munurut tafsir al-misbah, pada kalimat barang siapa Allah 

menghendaki untuk memberinya petunjuk, niscaya Dia melapangkan 

dadanya untuk memeluk agama Islam yaitu dengan mencampakkan 

cahaya iman ke hatinya setelah dia menampakkan keinginan untuk 

beriman dan melangkahkan kaki ke arah sana serta mendukung 

keinginannya untuk percaya dengan jalan mengukuhkan pikiran dan 

hatinya, sehingga hilang keraguan yang menyelimutinya. Dan Barang 

siapa dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan-Nya, yakni menetap 

dalam kesesatannya, karena kebejatan hatinya niscaya dia menolak 

ajakan iman, sehingga Dia menjadikan dadanya sangat sempit, tidak 

mampu menampung kebajikan dan kebenaran, bahkan dadanya sesak, 

sehingga tidak ada kebaikan yang bersedia mendatanginya. Keadaannya 

ketika itu bagaikan dia sedang memaksakan diri mendaki di langit, yakni 

di angkasa, atau ke angkasa (Shihab, 2005). 

Kata yasyrah shadrahu/melapangkan dadanya adalah gambaran 

dari penerimaan iman dan Islam. Manusia apabila percaya bahwa satu 

aktivitas mempunyai nilai tambah dan manfaat yang banyak, hatinya 

akan cenderung kepada penambahan nilai dan manfaat yang banyak itu; 

sedemikian banyaknya, sehingga ia memerlukan wadah yang luas. Pada 

kata  haraj diterjemahkan dengan sesak. Firman-Nya: Dadanya sangat 

sempit lagi sesak, bagaikan ia sedang mendaki ke langit. Kata sangat 

dipahami dari kata yashsha‘adu/yang menggunakan tasydid 

(penekanan) pada huruf shad, padahal dari segi bahasa dapat juga tanpa 
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tasydid itu. Penggalan ayat ini dijadikan oleh sementara ulama sebagai 

salah satu ayat yang mengandung isyarat ilmiah. Bahwa seseorang akan 

mengalami sesak nafas pada saat mendaki ke langit/angkasa, adalah satu 

kenyataan ilmiah yang baru dikenal sejak upaya manusia keluar angkasa, 

akhir abad XX ini (Shihab, 2005). 

Dahulu ulama-ulama memahami firman-Nya bagaikan dia sedang 

mendaki ke langit sebagai gambaran seseorang yang ingin mendaki 

meraih sesuatu tetapi tak mampu atau selalu gagal. Seorang kafir bila 

diajak kepada kebajikan akan mengalami kesulitan luar biasa, hatinya 

akan merasa sangat berat tidak ubahnya seorang yang sedang mendaki, 

terengah-engah dan mengalami sesak nafas (Shihab, 2005).  

Ada yang memahami kata (   ِف ) fi dalam firman-Nya : (   ِيصعد ف

 yakni ke, sehingga dia diterjemahkan "mendaki ke  (ال  ) dalam arti ,(السماء

langit", yakni angkasa. Ada juga yang memahaminya sebagaimana 

maknanya yang populer, yaitu dalam arti di, yakni di langit/ angkasa. 

Pemilihan kata itu dalam ayat ini bertujuan mengilustrasikan seakan-

akan dia telah berada di angkasa, dan berusaha naik dan terus naik, 

bagaikan seekor binatang yang mendaki satu ketinggian tahap demi 

tahap, tetapi ketika dia telah hampir sampai ke puncak, dia terjatuh, 

demikian berulang-ulang (Shihab, 2005). 

Pada ayat ini terdapat korelasi yang kongkrit dengan ilmu fisiologi 

(fungsi-fungsi organ tubuh). Dimana didalam ilmu fisiologi respirasi, 

bahwa minimnya tekanan udara dan oksigen terjadi setiap kali 

bertambah ketinggian seseorang dari permukaan bumi. Keadaan  ini 

menyebabkan kesempitan dan kesulitan pada dada untuk bernapas 

(sesak nafas) (Romlah, 2015). Allah SWT berfirman dalam QS At-
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Takwir/ 81:18  

س
َّ
ف
َ
ن
َ
ا ت
َ
بْحِ إِذ  وَٱلصُّ

Terjemahnya : 
"Demi subuh apabila (fajar) telah menyingsing," 

Dalam tafsir Fii Zhilalil Qur'an, menunjukkan fenomena kehidupan 

yang jelas dan lebih mengesankan. Subuh itu sebagai sesuatu yang hidup 

dan bernapas. Napasnya adalah cahaya, kehidupan, dan gerakan yang 

merambat pada setiap makhluk hidup. Hampir dipastikan bahwa bahasa 

Arab dengan segala ungkapannya tidak pernah memiliki ungkapan yang 

sebanding dengan pengungkapan Al-Qur'an tentang waktu subuh ini. 

Ketika melihat fajar menyingsing. Hati yang terbuka merasakan bahwa 

secara praktis ia bernapas (Quthb, 2003). 

Dari ayat At-Takwir di atas, kata "tanaffasa” sendiri berasal dari kata 

“nafasa” secara literatur artinya bernapas. Sehingga pada surah At-

takwiir ayat 18 di atas secara literal artinya adalah “dan subuh ketika dia 

(mulai) bernafas”. “Tanaffasa” disini bukanlah proses bernapas mahluk 

hidup dimana menghirup O2 dan melepaskan CO2, karena proses 

bernapas mahluk hidup berlangsung sepanjang waktu, pagi, siang, sore, 

malam. Bahkan tumbuhan-tumbuhan pun melakukan pernapasan 

dimana mengambil oksigen untuk bernapas dan melepaskan 

karbondioksida sepanjang waktu. “tanaffas” ini adalah proses 

penghasilan zat yang dibutuhkan dalam pernapasan itu sendiri yaitu 

oksigen (Romlah, 2015). 

Dari kedua ayat di atas merujuk kata sesak dan bernapas, dimana 

kedua kata tersebut ada kaitannya dengan asma. Kaitan yang dimaksud 

ialah asma sendiri merupakan gangguan pada sistem pernapasan, 
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dimana salah satu manifestasinya adalah sesak napas. Karena adanya 

gangguan, sehingga fisiologi bernafas tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya, salah satunya akibat adanya obstruksi pada saluran 

pernapasan. 
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D. Kerangka Teori 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riwayat Atopi dalam Keluarga Riwayat Atopi pada Pasien 

Modifikasi epigenetik 
Riwayat produksi Ig-E 

yang lebih tinggi 

Terpapar faktor pemicu (alergen ataupun benda asing lainnya) 

Usia  

Anak  

System imun yang 
belum matang 

Timus yang masih 
proses pendewasaan 

Respon imun adaptif 
yang masih kurang 

Mudah tersensitasi aeroalergen 

Respon hipersensitivitas 
yang berlebih  

Ketidakseimbangan 
sel Th1 dan Th2 

IL-2 dan IFN-γ ↓ , sedangkan 
IL-4, IL-5 dan IL-13 ↑ 

Riwayat infeksi 
saluran pernapasan 

Inflamasi Saluran Respiratori 

Inflamasi pada saluran 
trakeobronkial 

Hyperplasia kelenjar 
submucosa dan sel goblet 

Hipersekresi mukus 

Periciliary layer (PCL) 
terganggu 

Gerakan silia berkurang 

Hiperaktifitas Saluran Respiratori 

Asma pada Anak 
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       Bagan 1. Kerangka Teori Penelitian 

 
 

E. Kerangka Konsep 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

Keterangan : 
 

=  Variabel Independen 
=  Variabel Dependen 
=  Variabel yang tidak diteliti 
=  Dapat menjadi faktor risiko dari 
 

 

Variabel Independen 

1. Usia 

2. Riwayat Atopi pada Pasien 

3. Riwayat Atopi dalam 

Keluarga 

4. Riwayat Infeksi 

Saluran Pernapasan  

 

 

Variabel Dependen 

Kejadian Asma pada 

Anak 
 

 

Variabel yang Tidak Diteliti 

1. Paparan asap rokok dan 

polusi udara 

2. Memiliki hewan peliharaan  

3. Perubahan cuaca 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analitik observasional dengan menggunakan pendekatan case control 

untuk mengetahui faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh 

Yusuf Kabupaten Gowa. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023-Maret 

2024. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien anak  yang 

menderita asma di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023. 

2. Sampel 

Sampel kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien 

anak yang menderita asma di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

Tahun 2019-2023 yang diambil dengan metode pengambilan sampel 

berupa purposive sampling dan mempertimbangkan kriteria inklusi 

dan ekslusi. Sedangkan sampel control pada penelitian ini adalah 
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pasien anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2019-2023 

yang diambil dengan metode pengambilan sampel yang sama serta 

mempertimbangkan kriteria inklusi dan ekslusi. Untuk ukuran 

sampel ditentukam jumlah sampel dari populasi dengan 

menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan 10%. 

  N 

                           1 + N (𝑑)2  

 

Keterangan : 

 n = jumlah sampel 

 d = batas toleransi kesalahan 10% (0,1) 

 N : jumlah populasi = 75 

Jadi, dalam penelitian ini didapatkan ukuran sampel 

sebagai berikut :  

75 

                        1+ 75 (0,1)2  

              75 

             1           1+ 75 (0,01)  

              75 

                   1+ 0,75 

                  75 

    1,75 

                                                            42,85 (dibulatkan menjadi 43) 

Berdasarkan hasil perhitungan ukuran sampel dengan 

menggunakan rumus Slovin untuk sampel kasus didapatkan jumlah 

sampel sebanyak 43 sampel. Pada penelitian ini menggunakan 

perbandingan 1 : 1 (kasus : kontrol) sehingga untuk sampel kontrol 

sebanyak 43 sampel. Jadi, total sampel dari penelitian ini adalah 

sebanyak 86 sampel yang terdiri dari 43 sampel kasus dan 

43 sampel kontrol. 
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D. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian yang berdesain case control ini diambil 

menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang memenuhi 

kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun 

kriteria inklusi dan ekslusi dari sampel kasus dan kontrol yaitu : 

1. Sampel Kasus 

a. Kriteria Inklusi 

 Anak yang menjadi pasien dan dirawat di RSUD Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa tahun 2019-2023 

 Anak yang terdiagnosis asma  

 Anak yang berusia 0-18 tahun 

 Data rekam medik yang lengkap  

b. Kriteria Ekslusi 

 Pasien anak yang menderita penyakit paru lain seperti 

bronkiolitis, bronkitis, bronkopneumoni/pneumonia, Ca paru, 

cystic fibrosis dan TB paru. 

2. Sampel Kontrol 

a. Kriteria Inklusi 

 Anak yang menjadi pasien dan dirawat di RSUD Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa tahun 2019-2023 

 Anak yang terdiagnosis penyakit gangguan pernapasan  

 Anak yang berusia 0-18 tahun  

 Data rekam medik yang lengkap  

b. Kriteria Ekslusi 

 Anak yang terdiagnosis asma  
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E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Variabel terikat yang ada dalam penelitian ini 

adalah kejadian asma pada anak. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah usia, riwayat atopi pada pasien, riwayat atopi 

dalam keluarga dan riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing 

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah melakukan 

pemeriksaan terhadap catatan hasil observasi. Peneliti harus 

memeriksa kelengkapan, kebenaran serta kejelasan data data 

yang didapatkan. 

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. 

c. Tabulating 

Langkah tabulating adalah tahap untuk mempersiapkan 

informasi yang telah diperoleh peneliti untuk diolah dengan 

merancang tabel analisis. 
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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 

Social Sciences (SPSS). 

e. Cleaning 

Pembersihan data atau cleaning adalah kegiatan pengecekan 

kembali data yang sudah dimasukkan. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

secara elektronik  menggunakan aplikasi (SPSS) yang kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel yang telah diberikan kode dan disusun 

serta  dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

memudahkan dalam analisis data. 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis untuk memberikan 

gambaran terhadap variabel dan karakteristik dalam penelitian. 

Analisis univariat dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui distribusi frekuensi dan persentase data yang 

diperoleh terhadap variabel berdasarkan masalah penelitian 

yang disajikan dalam bentuk tabel. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yaitu analisa yang digunakan untuk melihat 

hubungan atau korelasi antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Untuk membuktikan adanya hubungan yang 

signifikan antara variabel independen dengan variabel 
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dependen digunakan uji Chi-Square dan uji statistik Odds Ratio 

(OR) untuk mengetahui perbandingan faktor risiko dari setiap 

variabel independen terhadap sampel kasus dan sampel kontrol 

dengan menggunakan tabel. Odds Ratio merupakan rasio antara 

odd yang terpapar dengan yang tidak terpapar. OR = ad/bc 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 a : Jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (+) 

 b : jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (+) 

 c : jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (-) 

 d : jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (-) 

 a+b :jumlah sampel kasus dan kontrol dengan faktor risiko 

(+) 

 c+d :jumlah sampel kasus dan kontrol dengan faktor risiko 

(-) 

 a+c :jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (+) dan (-) 

 b+d : jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (+) dan 

(-) 

 t :jumlah keseluruhan 

Untuk interpretasi dari Odds Ratio : 

 OR >1 berarti variabel independen merupakan faktor 

risiko dari kematian janin dalam Rahim 
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 OR =1 berarti variabel independen bukan merupakan 

faktor risiko asma pada anak 

 OR<1 berarti variabel independen merupakan faktor 

protektif asma pada anak 

Untuk uji kemaknaan dari Odds Ratio dilakukan : 

 Menentukan nilai dari Confidence Interval (CI) yaitu 95%. 

 Menentukan Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL). 

Adapun interpretasi kebermaknaannya sebagai berikut : 

 Jika didapatkan nilai LL dan UL <1 atau >1, maka OR yang 

diperoleh memiliki kebermaknaan. 

 Jika didapatkan nilai LL dan UL adalah 1, maka OR yang 

diperoleh tidak memiliki kebermaknaan. 
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G. Metode Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. Metode Pengumpulan Data 

 

H. Etika Penelitian 

Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut surat 

dengan nomor B-189/KEPK/FKIK/XII/2021 adalah sebagai berikut : 

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait 

Penyusunan proposal penelitian 

Memperoleh persetujuan pembimbing dan penguji 

Membuat surat perizinan dari pihak Program Studi Pendidikan Dokter UIN 
Alauddin Makassar yang ditujukan ke PTSP (Pusat Pelayanan Satu Pintu) 
Provinsi Sulawesi Selatan, PTSP Kabupaten Gowa dan RSUD Syekh Yusuf 

Memperoleh data populasi berupa data sekunder dari rekam medik 

Melakukan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling dengan N = 75 anak menjadi n = 43 anak 

Pengumpulan data dari sampel kasus dan kontrol yang digunakan  

Pengolahan dan penyajian data dengan menggunakan aplikasi SPSS 

Membuat laporan hasil penelitian 

Membuat kesimpulan dari hasil penelitian 
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sebagai permohonan izin penelitian. 

3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa 

dirugikan. 

4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 

pengambilan data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil  Penelitian 

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh 

Yusuf Kabupaten Gowa yang terletak di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 

48, Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan. Penelitian ini menganalisis faktor risiko kejadian asma pada 

anak yaitu usia, riwayat atopi pada pasien, riwayat atopi dalam keluarga 

dan riwayat infeksi saluran pernapasan. Dalam mencapai tujuan 

penelitian maka peneliti melakukan pengambilan data, kemudian data 

dianalisis sebagai berikut : 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi 

frekuensi masing-masing variabel dalam penelitian.  Pada penelitian ini 

jumlah sampel yaitu 86 yang terdiri dari 43 kelompok kasus dan 43 

kelompok kontrol. Adapun tabel distribusi yang disertai karakteristik 

dari sampel penelitian berupa jenis kelamin sebagai berikut : 

a. Distribusi Respoden berdasarkan Usia 

Usia Anak Kasus Kontrol Total 

N % n % N % 

Risiko Tinggi 33 76,7 15 34,9 48 55,8 

Risiko Rendah 10 23,3 28 65,1 38 44,2 

Total 43 100,0 43 100,0 86 100,0 

Tabel 11. Distribusi berdasarkan Usia 
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Berdasarkan tabel 11 menunjukkan distribusi frekuensi 

dengan kejadian asma pada anak dengan usia 0-5 tahun 

berjumlah 33 anak (76,7%) dan yang berusia 6-18 tahun 

berjumlah 10 anak (23,3%). Sedangkan untuk frekuensi yang 

bukan kejadian asma pada anak dengan usia 0-5 tahun berjumlah 

15 anak (34,9%) dan yang berusia 6-18 tahun berjumlah 28 anak 

(65,1%). Anak yang berusia 0-5 tahun lebih banyak terjadi pada 

kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Sedangkan anak yang berusia 6-18 tahun lebih banyak terjadi 

pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok kasus. 

b. Distribusi Respoden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Kasus Kontrol Total 

N % n % N % 

Laki-Laki 27 62,8 27 62,8 54 62,8 

Perempuan 16 37,2 16 37,2 32 37,2 

Total 43 100,0 43 100,0 86 100,0 

Tabel 12. Distribusi berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan distribusi frekuensi 

dengan kejadian asma pada anak dengan jens kelamin laki-laki 

berjumlah 27 anak (62,8%) dan yang berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 16 anak (37,2%). Sedangkan untuk 

frekuensi yang bukan kejadian asma pada anak dengan jenis 

kelamin laki-laki berjumlah 27 anak (62,8%) dan yang berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 16 anak (37,2%). Anak yang 

dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama banyaknya 

pada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Namun pada kedua 
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kelompok, jumlah anak yang berjenis kelamin laki-laki lebih 

banyak dari anak perempuan. 

c. Distribusi Respoden berdasarkan Riwayat Atopi pada Pasien 

Riwayat 

Atopi pada 

Pasien 

Kasus Kontrol Total 

N % N % n % 

Risiko Tinggi 28 65,1 11 25,6 39 45,3 

Risiko 

Rendah 

15 34,9 32 74,4 47 54,7 

Total 43 100,0 43 100,0 86 100,0 

Tabel 13. Distribusi berdasarkan Riwayat Atopi pada Pasien 

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan distribusi frekuensi 

dengan kejadian asma pada anak yang memiliki riwayat atopi 

berjumlah 28 anak (65,1%) dan yang tidak memiliki riwayat atopi  

berjumlah 15 anak (34,9%). Sedangkan untuk frekuensi yang 

bukan kejadian asma pada anak yang memiliki riwayat atopi 

berjumlah 11 anak (25,6%) dan yang tidak memiliki riwayat atopi 

berjumlah 32 anak (74,4%). Anak yang memiliki riwayat atopi 

lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Sedangkan anak yang yang tidak memiliki 

riwayat atopi lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol 

dibandingkan dengan kelompok kasus. 
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d. Distribusi Respoden berdasarkan Riwayat Atopi dalam 

Keluarga 

Riwayat 

Atopi dalam 

Keluarga 

Kasus Kontrol Total 

N % N % N % 

Risiko Tinggi 42 97,7 15 34,9 57 66,3 

Risiko Rendah 1 2,3 28 65,1 29 33,7 

Total 43 100,0 43 100,0 86 100,0 

Tabel 14. Distribusi berdasarkan Riwayat Atopi dalam Keluarga 

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan distribusi frekuensi 

dengan kejadian asma pada anak yang memiliki riwayat atopi 

dalam keluarga berjumlah 42 anak (97,7%) dan yang tidak 

memiliki riwayat atopi dalam keluarga berjumlah 1 anak (2,3%). 

Sedangkan untuk frekuensi yang bukan kejadian asma pada anak 

yang memiliki riwayat atopi dalam keluarga berjumlah 15 anak 

(34,9%) dan yang tidak memiliki riwayat atopi dalam keluarga 

berjumlah 28 anak (65,1%). Anak yang memiliki riwayat atopi 

dalam keluarga lebih banyak terjadi pada kelompok kasus 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan anak yang 

yang tidak memiliki riwayat atopi dalam keluarga lebih banyak 

terjadi pada kelompok kontrol dibandingkan 

dengan kelompok kasus. 
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e. Distribusi Respoden berdasarkan Riwayat Infeksi Saluran 

Pernapasan 

Riwayat Penyakit 

Infeksi Saluran 

Pernapasan 

Kasus Kontrol Total 

N % n % N % 

Risiko Tinggi 33 76,7 11 25,6 44 51,2 

Risiko Rendah 10 23,3 32 74,4 42 48,8 

Total 43 100,0 43 100,0 86 100,0 

Tabel 15. Distribusi berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi Saluran 

Pernapasan 

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan distribusi frekuensi 

dengan kejadian asma pada anak yang memiliki riwayat penyakit 

infeksi saluran pernapasan berjumlah 33 anak (76,6%) dan yang 

tidak memiliki riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan 

berjumlah 10 anak (23,3%). Sedangkan untuk frekuensi yang 

bukan kejadian asma pada anak yang memiliki riwayat infeksi 

saluran pernapasan berjumlah 11 anak (25,6%) dan yang tidak 

memiliki riwayat infeksi saluran pernapasan berjumlah 32 anak 

(74,4%). Anak yang memiliki riwayat penyakit infeksi saluran 

pernapasan lebih banyak terjadi pada kelompok kasus 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan anak yang 

yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan 

lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol dibandingkan 

dengan kelompok kasus. 
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2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan 

yang signifikan antara variabel independen dalam hal ini usia anak, 

riwayat atopi pada pasien, riwayat atopi dalam keluarga dan riwayat 

penyakit infeksi saluran pernapasan dengan variabel dependen yaitu 

kejadian asma pada anak dengan menggunakan uji statistik Odds Ratio 

(OR) untuk mengetahui perbandingan faktor risiko dari setiap variabel 

independen terhadap sampel kasus dan sampel kontrol. 

a. Usia Anak dengan Risiko Kejadian Asma pada Anak 

Usia 

Anak 

Kasus Kontrol Total p-

value 
OR 

CI 95% 

N % N % N % Lower Upper 

Risiko 

Tinggi 

33 76,7 15 34,9 48 55,8 

0,000 6,160 2,393 15,855 
Risiko 

Rendah 

10 23,3 28 65,1 38 44,2 

Total 43 100,

0 

43 100,

0 

86 100,

0 

    

Tabel 16. Hasil Analisis Bivariat Usia dengan Kejadian Asma pada 

Anak 

Tabel 16 menunjukkan bahwa anak dengan usia risiko tinggi 

lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 33 

orang (76,7%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang 

berjumlah 15 orang (34,9%). Hasil analisis diperoleh p-value = 

0,000, yang artinya nilai tersebut dianggap bermakna dapat 

berpengaruh karena nilai p-value < 0,05. Hasil analisis diperoleh 

nilai OR sebesar 6,160 pada CI 95% dengan LL sebesar 2,393 dan 

UL sebesar 15,855. Nilai OR 6,160 yang berarti usia anak 
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merupakan faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa anak dengan usia pada pasien risiko 

tinggi memiliki risiko 6,160 kali mengalami kejadian asma pada 

anak. Nilai LL dan UL dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 

2,393 – 15,855) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 6,160 

dianggap bermakna secara statistik atau usia anak merupakan 

faktor risiko dari kejadian asma pada anak. 

b. Riwayat Atopi pada Pasien dengan Risiko Kejadian Asma 

pada Anak 

Riwayat 

Atopi 

pada 

Pasien 

Kasus Kontrol Total 

p-

value 
OR 

CI 95% 

N % N % N % Lower Upper 

Risiko 

Tinggi 

28 65,1 11 25,6 39 45,3 

0,001 5,430 2,145 13,746 
Risiko 

Rendah 

15 34,9 32 74,4 47 54,7 

Total 43 100,0 43 100,0 86 100,0     

Tabel 17. Hasil Analisis Bivariat Riwayat Atopi pada Pasien dengan 

Kejadian Asma pada Anak 

Tabel  17 menunjukkan bahwa anak dengan riwayat atopi pada 

pasien risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus 

yang berjumlah 28 orang (65,1%) dibandingkan dengan 

kelompok kontrol yang berjumlah 15 orang (34,9%). Hasil 

analisis diperoleh p-value = 0,001, yang artinya nilai tersebut 

dianggap bermakna dapat berpengaruh karena nilai p-value < 

0,05. Hasil analisis diperoleh nilai OR sebesar 5,430 pada CI 95% 
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dengan LL sebesar 2,145 dan UL sebesar 13,746. Nilai OR 5,430 

yang berarti riwayat atopi pada pasien merupakan faktor risiko 

terhadap kejadian asma pada anak. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa anak dengan riwayat atopi pada pasien risiko tinggi 

memiliki risiko 5,430 kali mengalami kejadian asma pada anak. 

Nilai LL dan UL dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 2,145 

– 13,746) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 5,430 dianggap 

bermakna secara statistik atau riwayat atopi pada pasien 

merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak. 

c. Riwayat Atopi dalam Keluarga dengan Risiko Kejadian Asma 

pada Anak 

Riwayat 

Atopi 

dalam 

Keluarga 

Kasus Kontrol Total 

p-

value 
OR 

CI 95% 

N % N % n % 
Lowe

r 

Uppe

r 

Risiko 

Tinggi 

42 97,7 15 34,9 57 66,3 

0,000 
78,40

0 
9,795 

627,5

22 Risiko 

Rendah 

1 2,3 28 65,1 29 33,7 

Total 43 100,0 43 100,0 86 100,0     

Tabel 18. Hasil Analisis Bivariat Riwayat Atopi dalam Keluarga 

dengan Kejadian Asma pada Anak 

Tabel 18 menunjukkan bahwa anak dengan riwayat atopi 

dalam keluarga risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok 

kasus yang berjumlah 42 orang (97,7%) dibandingkan dengan 

kelompok kontrol yang berjumlah 1 orang (2,3%). Hasil analisis 

diperoleh p-value = 0,000, yang artinya nilai tersebut dianggap 
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bermakna dapat berpengaruh karena nilai p-value < 0,05. Hasil 

analisis diperoleh nilai OR sebesar 78,400 pada CI 95% dengan LL 

sebesar 9,795 dan UL sebesar 627,522. Nilai OR 78,400 yang 

berarti riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko 

terhadap kejadian asma pada anak. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa anak dengan riwayat atopi dalam keluarga risiko tinggi 

memiliki risiko 78,400 kali mengalami kejadian asma pada anak. 

Nilai LL dan UL dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 9,795 

–627,522) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 78,400 

dianggap bermakna secara statistik atau riwayat atopi dalam 

keluarga merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak. 

d. Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan dengan Risiko 

Kejadian Asma pada Anak 

Riwayat 

Penyakit 

Infeksi 

Saluran 

Pernapasan 

Kasus Kontrol Total 

p-

value 
OR 

CI 95% 

N % N % n % Lower Upper 

Risiko Tinggi 33 76,7 11 25,6 44 51,2 
0,000 9,600 3,586 25,702 

Risiko Rendah 10 23,3 32 74,4 42 48,8 

Total 43 100,0 43 100,0 86 100,0     

Tabel 19. Hasil Analisis Bivariat Riwayat Penyakit Infeksi Saluran 

Pernapasan dengan Kejadian Asma pada Anak 

Tabel 19 menunjukkan bahwa anak dengan riwayat penyakit 

infeksi saluran pernapasan risiko tinggi lebih banyak terjadi pada 

kelompok kasus yang berjumlah 33 orang (76,7%) dibandingkan 

dengan kelompok kontrol yang berjumlah 10 orang (23,3%). 
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Hasil analisis diperoleh p-value = 0,000, yang artinya nilai 

tersebut dianggap bermakna dapat berpengaruh karena nilai p-

value < 0,05. Hasil analisis diperoleh nilai OR sebesar 9,600 pada 

CI 95% dengan LL sebesar 3,586 dan UL sebesar 25,702. Nilai OR 

9,600 yang berarti riwayat atopi dalam keluarga merupakan 

faktor risiko terhadap kejadian asma pada anak. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa anak dengan riwayat atopi dalam keluarga 

risiko tinggi memiliki risiko 9,600 kali mengalami kejadian asma 

pada anak. Nilai LL dan UL dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 

95% = 3,586 –25,702) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 

9,600 dianggap bermakna secara statistik atau riwayat atopi 

dalam keluarga merupakan faktor risiko dari 

kejadian asma pada anak. 

B. Pembahasan 

Telah dilakukan penelitian terkait faktor risiko yang menyebabkan  

kejadian asma pada anak RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 

2019-2023. Dalam penelitian didapatkan sampel sebanyak 43 anak yang 

menderita asma dengan sampel kontrolnya sebanyak 43 anak. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian asma pada anak yaitu usia 

anak, riwayat atopi pada pasien, riwayat atopi dalam keluarga dan 

riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan. 

1. Usia Anak dengan Risiko Kejadian Asma pada Anak 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai OR sebesar 6,160 pada 

CI 95% dengan nilai LL 2,393 dan UL sebesar 15,855. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa anak dengan usia risiko tinggi memiliki risiko 6,160 
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kali mengalami kejadian asma pada anak dibandingkan dengan usia anak 

yang risiko rendah. Nilai LL dan UL tidak mencakup angka 1 dengan 

tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 6,160 dianggap bermakna 

secara statistik atau usia anak merupakan faktor risiko dari 

kejadian asma pada anak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dimas Adrianto (2019) dengan judul Prevalensi dan Faktor-Faktor 

Risiko Asma pada Anak di RSUD  DR. Moewardi Surakarta yang 

menunjukkan bahwa faktor risiko yang mempengaruhi asma pada anak 

salah satunya adalah usia dengan p-value = 0,027 (Putra, 2019). 

Penelitian lain yang sejalan adalah penelitian yang dilakukan oleh Made 

Michel dkk (2021) dengan judul Karakteristik Asma pada Anak di 

Puskesmas Denpasar Timur tahun 2019-2021 yang menunjukkan bahwa 

angka tertinggi karakteristik pasien asma pada anak di Puskesmas I 

Denpasar Timur pada tahun 2019-2021 berada pada rentang umur 0-4 

tahun sebanyak 43 orang (58,1%) (Kresnayasa et al., 2021). Penelitian 

lain oleh Nanda Akmal dkk (2022) dengan judul Karakteristik Penderita 

Asma pada Anak di Ruang Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie 

Samarinda pada tahhn 2018-2020 menunjukkan bahwa kelompok usia 

anak penderita asma yang paling banyak adalah kelompok usia 2-5 tahun 

dengan jumlah 25 pasien dengan persentase 51% dari seluruh sampel 

penelitian (Zulfikri et al., 2022). Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indri Runtuwene dkk (2016) dengan 

judul Prevalensi dan Faktor-Faktor Risiko yang menyebabkan Asma 

pada Anak anak di RSU GMIM Bethesda Tomohon periode Agustus 2011 

– Juli 2016 menunjukkan bahwa kelompok usia anak yang paling banyak 
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adalah usia anak >5 tahun, sebanyak 50 anak dari 74 sampel yang diteliti 

(Runtuwene et al., 2016). 

Kejadian serangan asma pada usia dibawah 5 tahun sering dikaitkan 

dengan proses pematangan imunitas yang belum matang dan berkaitan 

dengan keseimbangan antara Th1/Th2. Proses sensitisasi terjadi dari 

awal kehidupan dan terbentuk bertahap dari proses rangsangan berupa 

infeksi virus atau pun berupa alergen makanan sampai dengan 

rangsangan aeroalergen. Seringkali pada kelompok usia ini, terutama 

pada umur 0–3 tahun, timbulnya gejala lebih dipicu oleh virus. Gejala 

yang ditimbulkan sangat minimal pada fase awal, sampai dengan 

terjadinya infeksi saluran napas yang lebih berat sehingga dapat memicu 

terjadinya kaskade inflamasi yang signifikan dan berat. Proses tersebut 

akan mempengaruhi modul respon imun yang akan lebih cenderung ke 

arah aktivitas Th2. Kecenderungan aktivitas Th2 akan menurunkan 

produk IL-2 dan IFN-γ oleh Th2. Respon IFN-γ yang rendah pada anak 

saat awal kehidupan akan lebih berisiko untuk tersensitisasi oleh 

aeroalergen dan menderita asma (Kresnayasa et al., 2021). 

2. Riwayat Atopi pada Pasien dengan Risiko Kejadian Asma pada 

Anak 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai OR sebesar 5,430 pada 

CI 95% dengan nilai LL 2,145 dan UL sebesar 13,746. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa anak dengan riwayat atopi pada pasien risiko tinggi 

memiliki risiko 5,430 kali mengalami kejadian asma pada anak 

dibandingkan dengan riwayat atopi pada pasien dengan risiko rendah. 

Nilai LL dan UL tidak mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 

95%, sehingga nilai 5,430 dianggap bermakna secara statistik atau 
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riwayat atopi pada pasien merupakan faktor risiko dari 

kejadian asma pada anak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dedi dkk (2022) dengan judul Faktor Predisposisi dan Pencetus dengan 

Serangan Asma Bronkhial menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara riwayat alergi dengan serangan asma di Puskesmas Glugur Darat 

Medan 2021 (Dedi et al., 2022). Penelitian lain oleh Indri Runtuwene dkk 

(2016) dengan judul Prevalensi dan Faktor-Faktor Risiko yang 

menyebabkan Asma pada Anak di RSU GMIM Bethesda Tomohon 

periode Agustus 2011 – Juli 2016 menunjukkan bahwa salah satu faktor 

yang berpengaruh besar terhadap kejadian asma adalah riwayat atopi 

(Runtuwene et al., 2016). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nanda Akmal dkk (2022) dengan judul Karakteristik 

Penderita Asma pada Anak di Ruang Rawat Inap RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa 

jumlah anak penderita asma yang tidak memiliki riwayat atopi lebih 

banyak dibandingkan anak dengan riwayat atopi (Zulfikri et al., 2022). 

Riwayat penyakit-penyakit atopi yang tergabung dalam rangkaian 

penyakit alergi progresif yang disebut atopic march memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap terjadinya asma pada anak. Penyakit-penyakit 

alergi tersebut berdasarkan urutan kejadiannya dalam masa awal 

kehidupan diantaranya dermatitis atopik, alergi makanan, asma, dan 

rinitis alergi. Penyakit-penyakit tersebut saling berkorelasi secara positif 

antara satu dengan yang lain, munculnya salah satu dari keempat 

penyakit tersebut akan meningkatkan risiko perkembangan ketiga 

penyakit lainnya. Hal tersebut didasari oleh faktor predisposisi genetik 
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dan lingkungan yang memiliki latar belakang imunologis yang sama, 

yaitu respons sel Th2 yang spesifik terhadap alergen, produksi IgE 

spesifik akibat kerja sel-sel efektor tipe 2, aktivasi granulosit, dan sistem 

imun bawaan lainnya yang dapat memicu produksi mukus serta edema. 

Dermatitis atopik dan alergi makanan merupakan alergi yang muncul 

lebih dini dimasa awal kehidupan, kemungkinan kedua penyakit alergi 

tersebut akan berkembang menjadi penyakit asma dikemudian hari 

adalah sebesar 30-80% (Zulfikri et al., 2022). 

3. Riwayat Atopi dalam Keluarga dengan Risiko Kejadian Asma 

pada Anak 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai OR sebesar 78,400 pada 

CI 95% dengan nilai LL 9,795 dan UL sebesar 627,522. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa anak dengan riwayat atopi dalam keluarga risiko 

tinggi memiliki risiko 78,400 kali mengalami kejadian asma pada anak 

dibandingkan dengan riwayat atopi dalam keluarga dengan risiko 

rendah. Nilai LL dan UL tidak mencakup angka 1 dengan tingkat 

kepercayaan 95%, sehingga nilai 78,400 dianggap bermakna secara 

statistik atau riwayat atopi dalam keluarga merupakan faktor risiko dari 

kejadian asma pada anak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Adhar Arifuddin dkk (2019) dengan judul Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Kejadian Asma di Wilayah Kerja Puskesmas 

Singgani Kota Palu yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

riwayat keluarga dengan kejadian asma di wilayah kerja Puskesmas 

Singgani Kota Palu dengan p-value = 0,006 (Arifuddin et al., 2019). 

Penelitian lain oleh Dedi dkk (2022) dengan judul Faktor Predisposisi 
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dan Pencetus dengan Serangan Asma Bronkhial menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara riwayat keluarga dengan serangan asma di 

Puskesmas Glugur Darat Medan 2021 (Dedi et al., 2022). Penelitian oleh 

Winta dkk (2020) dengan judul Faktor–Faktor Yang Berpengaruh 

Terhadap Kejadian Asma Bronkial Pada Anak di Puskesmas Saitnihuta 

Kabupaten Humbanghasundutan menunjukkan bahwa keluarga yang 

mempunyai riwayat penyakit asma bronkial mempunyai risiko 8,27 kali 

dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki riwayat 

penyakit asma bronkiale (Winta et al., 2020). 

Angka peningkatan penderita asma dikaitkan dengan adanya faktor 

risiko yang mendukung seseorang menderita penyakit asma bronkial, 

misalnya faktor keturunan. Jika seorang ibu atau ayah menderita 

penyakit asma bronkial maka anak berpeluang besar adanya penderita 

asma dalam anggota keluarga tersebut. Langkah tepat yang dapat 

dilakukan untuk menghindari serangan asma bronkial adalah menjauhi 

faktor-faktor penyebab yang memicu timbulnya serangan asma itu 

sendiri (Bull & Price, 2007).  

Orang tua yang memiliki riwayat alergi pernafasan seperti asma 

cenderung memiliki anak dengan kondisi alergi pernafasan seperti asma. 

Hal ini dikarenakan faktor genetik yang diwariskan dari orang tua ke 

anak berupa kontrol antibodi Ig-E sebagai respon terhadap alergen. 

Riwayat asma pada kedua orangtua meningkatkan risiko anak dengan 

penyakit yang sama sebesar 8,2 kali, tetapi apabila hanya salah satu 

orang tua maka meningkatkan risiko anak terkena asma sebesar 4,24 

kali dibandingkan dengan riwayat orangtua tanpa penyakit asma 

(Arifuddin et al., 2019). 
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Modifikasi epigenetik mengatur ekspresi sion sitokin dan faktor 

transkripsi yang bertanggung jawab untuk sel T diferensiasi. Selain itu, 

mekanisme epigenetik (termasuk DNA metilasi) dapat mempengaruhi 

asma pada masa kanak-kanak melalui regulasi kadar IgE dan gen asma 

lainnya (ALOX15(15-lipoxygenase), CAPN14 (calpain-14), dan POSTN 

(periostin)) yang berperan dalam inflamasi (Budianto, 2019). Gen pada 

kromosom 17 (ORMDL3) juga berhubungan dengan onset asma anak. 

Studi menunjukkan bahwa ORMDL3 berperan dalam regulasi fungsi 

barier epitel di saluran napas, mengatur respons inflamasi, dan 

mempengaruhi sensitivitas bronkial (Hsu & Turvey, 2013) . 

4. Riwayat Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan dengan Risiko 

Kejadian Asma pada Anak 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai OR sebesar 9,600 pada 

CI 95% dengan nilai LL 3,586 dan UL sebesar 25,702. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa anak dengan riwayat penyakit infeksi saluran 

pernapasan risiko tinggi memiliki risiko 9,600 kali mengalami kejadian 

asma pada anak dibandingkan dengan riwayat atopi dalam keluarga 

penyakit infeksi saluran pernapasan risiko rendah. Nilai LL dan UL tidak 

mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 

9,600 dianggap bermakna secara statistik atau riwayat penyakit infeksi 

saluran pernapasan merupakan faktor risiko dari 

kejadian asma pada anak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Mercy Manese 

(2021) dengan judul Faktor Resiko yang Berhubungan dengan Riwayat 

Serangan Pada Penderita Asma di Kabupaten Minahasa Selatan 

menunjukkan nilai p-value = 0,011 artinya terdapat hubungan antara 
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faktor infeksi saluran peranapasan dengan riwayat serangan asma 

(Manese et al., 2021). Penelitian lain oleh Nanda Akmal dkk (2022) 

dengan judul Karakteristik Penderita Asma pada Anak di Ruang Rawat 

Inap RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda pada tahhn 2018-2020 

menunjukkan bahwa infeksi saluran pernapasan menjadi faktor 

pencetus utama dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu sebanyak 45 

kasus (91,8%) (Zulfikri et al., 2022). Penelitian oleh Abraham dkk (2007) 

dengan judul Faktor Risiko Kejadian Asma pada Anak Sekolah Dasar di 

Kecamatan Wenang Kota Manado juga menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang sangat bermakna antara adanya infeksi saluran napas 

dalam 1 tahun terakhir dengan kejadian asma (p < 0,001) (Laisina et al., 

2007). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ni Luh (2012) dengan judul Analis Faktor-Faktor Pemicu Dominan 

Terjadinya Serangan Asma Pada Pasien Asma yang menunjukkan p-

value= 0,598, yang artinya tidak ada hubungan antara paparan infeksi 

pernapasan dengan terjadinya serangan asma (Ekarini, 2012). 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu 

penyakit yang menyerang saluran pernafasan mulai dari hidung, sinus, 

bronkus, alveoli, pleura hingga rongga telinga tengah. Gejala yang 

ditimbulkan berupa batuk, kesulitan bernafas, nyeri pada tenggorokan, 

nyeri kepala, pilek dan demam. Infeksi pada saluran pernafasan akan 

mengakibatkan inflamasi pada saluran trakeobronkial yang akan 

mengubah mekanisme mukosilier. Hal ini menyebabkan peningkatan 

pada hiperesponsif pada sistem bronkial (Djamil et al., 2020).  

Orang yang sebelumnya pernah menderita penyakit infeksi saluran 

pernapasan seperti pneumonia/bronkopneumonia, bronkitis dan 
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bronkiolitis dapat memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan 

asma. Penyakit tersebut dapat merusak jaringan paru-paru dan 

menyebabkan perubahan pada saluran pernapasan. Ini bisa 

meningkatkan sensitivitas saluran pernapasan terhadap rangsangan 

tertentu dan menyebabkan pengembangan asma. Peningkatan terhadap 

sensitivitas saluran pernapasan akan menyebabkan seseorang mudah 

tersensitasi oleh aeroalergen ataupun patogen   sehingga kemudian bisa 

menyebabkan inflamasi pada saluran pernapasan (Gillissen & 

Paparoupa, 2015). 

Respon inflamasi saluran napas pada asma merupakan manifestasi 

interaksi kompleks antara beberapa jenis sel dan mediator molekuler. 

Stimulus lingkungan pada periode awal kanak-kanak akan mengaktivasi 

sel epitel saluran napas untuk menginisiasi respons alergi saluran napas 

dan asma pada anak. Komunikasi antar sel pada epitel saluran napas dan 

sel mesenkim/submukosa merupakan mekanisme fundamental dari 

asma. Stimulus lingkungan dapat mengaktivasi sel epitel meliputi 

oksidan (rokok, polutan kendaraan), aeroallergen, dan infeksi mikrobial 

terutama virus. Sel epitel saluran napas akan mengekspresikan pola 

reseptor pengenal multipel untuk mendeteksi dan merespons 

sinyal berbahaya (Yudhawati & Krisdanti, 2017). 

Aktivasi reseptor pengenal pada sel epitel saluran napas akan 

memicu pelepasan berbagai sitokin, kemokin, peptide antimicroba, 

mediator lipid, nitric oxide, dan reactive oxygen species. Mediator 

inflamasi tersebut akan mengakibatkan berbagai konsekuensi meliputi 

penarikan leukosit ke saluran napas, regulasi tonus dan sekresi saluran 

napas, serta induksi aktivitas antimikroba dan antiviral. Berbagai sel 
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inflamasi banyak terlibat pada asma, tetapi peran yang tepat dari setiap 

jenis sel belum bisa dipastikan. Sel inflamasi yang terlibat pada asma 

terdiri dari eosinofil, sel mast, limfosit T, makrofag, sel dendritik, 

neutrofil, dan basophil (Baratawidjaja & Garma, 2009). 

C. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yakni : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa rekam 

medik sehingga informasi yang diperoleh pun terbatas sesuai yang 

terdapat pada data rekam medik. 

2. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

kriteria yang ditentukan oleh peneliti, sehingga sampel dengan 

variabel kasus yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi 

tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian. 

3. Lokasi penelitian ini hanya mencakup RSUD Syekh Yusuf kabupaten  

Gowa, sehingga variabel yang diteliti pun tidak beragam . 

4. Variabel penelitian ini hanya mencakup bebarapa faktor risiko 

kejadian asma pada anak seperti usia, riwayat atopi pada pasien, 

riwayat atopi dalam keluarga dan riwayat penyakit infeksi 

saluran pernapasan, sehingga hasil yang diperoleh pada penelitian 

ini mungkin tidak mencakup seluruh aspek yang berpengaruh 

terhadap kejadian asma pada anak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian yang dilakukan 

tentang analisis faktor risiko kejadian asma pada anak di RSUD Syekh 

Yusuf Kabupaten Gowa maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan kejadian asma 

pada anak (p-value = 0,000), sehingga anak dengan usia 0-5 tahun 

merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak di RSUD Syekh 

Yusuf Kabupaten Gowa dengan nilai OR = 6,160 kali mengalami 

kejadian asma dibandingkan dengan anak dengan usia 6-18 tahun. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara anak yang memiliki 

riwayat atopi dengan kejadian asma pada anak (p-value = 0,001), 

sehingga anak dengan riwayat atopi merupakan faktor risiko dari 

kejadian asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

dengan nilai OR = 5,430 kali mengalami kejadian asma dibandingkan 

dengan anak tanpa riwayat atopi. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara anak yang memiliki 

riwayat atopi dalam keluarga dengan kejadian asma pada anak (p-

value = 0,000), sehingga anak dengan riwayat atopi dalam keluarga 

merupakan faktor risiko dari kejadian asma pada anak di RSUD Syekh 
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Yusuf Kabupaten Gowa dengan nilai OR = 78,400 kali mengalami 

kejadian asma dibandingkan dengan anak tanpa riwayat atopi dalam 

keluarga. 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara anak yang memiliki 

riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan dengan kejadian asma 

pada anak (p-value = 0,000), sehingga anak dengan riwayat penyakit 

infeksi saluran pernapasan merupakan faktor risiko dari kejadian 

asma pada anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan nilai 

OR = 9,600 kali mengalami kejadian asma dibandingkan dengan anak 

tanpa riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan. 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

a. Memperhatikan faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian 

asma khususnya pada anak, sehingga dapat melakukan 

pencegahan lebih awal. 

b. Menambah informasi dan wawasan orangtua serta keluarga agar 

bersama-sama dapat mengidentifikasi dan dilakukan langkah 

pencegahan yang tepat. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

a. Petugas kesehatan diharapkan dapat mengenali faktor risiko 

kejadian asma serta melakukan usaha untuk mencegah kejadian 

tersebut sembari melakukan pemeriksaan jika terjadi hal-hal 

yang berkaitan dengan risiko asma. 
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b. Petugas kesehatan diharapkan dapat mengisi rekam medik secara 

lengkap, khususnya untuk kasus gangguan pernapasan 

disertakan anamnesis yang lebih lengkap terkait faktor risiko 

yang ada pada pasien serta mengisi data rekam medik dengan 

tulisan yang dapat dibaca dan difahami dengan baik untuk 

kebutuhan penelitian dan pembelajaran terkait kesehatan 

kedepannya . 

c. Diharapkan tenaga kesehatan agar menyimpan rekam medik 

dengan rapi dan aman agar tidak ada data rekam medik yang 

hilang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan referensi 

tambahan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang 

berhubungan dengan kejadian asma pada anak.  

b. Mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel-

variabel faktor risiko yang dapat diteliti serta menggunakan data 

primer agar mendapatkan informasi yang lebih tentang faktor-

faktor risiko kejadian asma pada anak. 

c. Melakukan penelitian di rumah sakit ataupun tempat fasilitas 

kesehatan lainnya yang berhubungan dengan 

kejadian asma pada anak. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 = Pengumpulan Data 

 

No. No. RM Tahun Nama Usia 
Jenis 

Kelamin 
Alamat Riwayat Atopi Pasien 

Riwayat Atopi dalam 
Keluarga 

Riwayat Penyakit Infeksi 
Saluran Pernapasan 

Diagnosa 

1 460298 2019 KH 4 thn P Palinappang Ada (alergi telur) Ada (ibu) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

2 483381 2019 D 3 thn P Bt. Tene Ada (alergi udang dan kepiting) Ada (ayah) Ada (ISPA) Asma Bronkial 

3 530889 2019 MI 3 thn L  Sinrangan Ada (DA) Ada (ibu) Tidak Ada Asma Bronkial 

4 517893 2019 MA 1 thn L Songkolo Tidak Ada Ada (ibu) Ada (ISPA) Asma Bronkial 

5 531982 2019 A 1 thn L Jl. Muh. Tahir Sijaya Ada (alergi susu) Ada (ibu) Ada (ISPA) Asma Bronkial 

6 536890 2019 AK 4 thn P Pandang Ada (alergi debu) Ada (ibu) Tidak Ada Asma Bronkial 

7 534340 2019 D 1 thn L Tamarung Tidak Ada Ada (ibu) Ada (Pneumonia) Asma Bronkial 

8 543429 2019 MF 4 thn L Minasa Ada (alergi bulu kucing) ada (ayah) Ada (ISPA) Asma Bronkial 

9 536973 2020 NZA 1 thn P Gassing Tiro Tidak Ada Ada (ibu) Ada (ISPA) Asma Bronkial 

10 503767 2020 AP 1 thn P Bonto-Bontoa Tidak Ada Ada (ayah) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

11 487507 2020 MG 2 thn L Taeng Permai Tidak Ada Ada (ibu) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

12 558995 2020 MKM 5 thn  L Taborong Ada (alergi kerupuk) Ada (ayah) Ada (ISPA) Asma Bronkial 

13 461714 2020 AS 11 thn  L Parang Ma'lengi Ada (alergi debu, mie, telur) Ada (ibu) Ada (Bronkitis) Asma Bronkial 

14 544202 2020 MF 5 thn L Bu'rung-Bu'rung Ada (RA) Ada (Ibu) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

15 443397 2020 H 4 thn L Jenetallasa Ada (alergi mie dan telur) Ada (ayah,nenek) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

16 542375 2020 F 1 thn P Pallangga Tidak Ada Ada (ibu) Tidak Ada Asma Bronkial 

17 486834 2020 KA 4 thn P Kanjilo Ada (kacang) Tidak Ada Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

18 483382 2020 MDF 3 thn L Jl. Bate Salapang Ada (alergi telur) Ada (ibu) Ada (ISPA) Asma Bronkial 

19 531753 2021 SS 12 thn L Parang Rea Ada (alergi debu, gorengan) Ada (ibu) Ada (ISPA) Asma Bronkial 
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20 560666 2021 MD 5 thn L Limbung Ada (alergi bulu kucing, asap) Ada (ayah) Ada (ISPA) Asma Bronkial 

21 579460 2021 MA 4 thn L Biring Balang Ada (alergi asap) Ada (ibu) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

22 428791 2022 MR 10 thn L BTN ANA Gowa Ada (alergi asap, debu) Ada (ibu dan ayah) Ada (Bronkitis, BP) Asma Bronkial 

23 559148 2022 NA 12 thn P Jingara Ada (RA) Ada (ayah) Ada (Bronkitis) Asma Bronkial 

24 593957 2022 AZ 7 bln P Kampung Beru Tidak Ada Ada (ayah) Tidak Ada Asma Bronkial 

25 596959 2022 MR 8 bln L Tamacinna Tidak Ada Ada (kakek) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

26 587416 2022 MA 1 thn L Motoanging Tidak Ada Ada (ibu) Tidak Ada Asma Bronkial 

27 592030 2023 NA 3 thn  P BTN Sukma Ada (DA) Ada (ayah, nenek) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

28 491741 2023 RA 5 thn  P Tamarunang Ada (alergi kerupuk) Ada (ayah) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

29 619787 2023 AAZ 4 bln  P Pr.Yusuf Bauty Ada (alergi susu) Ada (kakek) Tidak Ada Asma Bronkial 

30 609155 2023 AS 8 bln  L JL. Pendidikan Tidak Ada Ada (ibu dan kakek) Ada (ISPA) Asma Bronkial 

31 610279 2023 HR 2 thn  P dr. Wahidin SH Tidak Ada Ada (ayah) Tidak Ada Asma Bronkial 

32 595382 2023 MN 5 thn  L Bt. Manai Ada (alergi mie telur) Ada (ibu) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

33 490923 2023 H 5 thn  P Kampili Tidak Ada Ada (ayah) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

34 604815 2023 MI 6 bln  L Taeng Tidak Ada Ada (ayah) Tidak Ada Asma Bronkial 

35 619391 2023 MI 6 bln  L Buakkang Tidak Ada Ada (ibu) Tidak Ada Asma Bronkial 

36 583020 2023 SR 1 thn  L Bontomarannu Tidak Ada Ada (ibu) Ada (Bronkopneumoni) Asma Bronkial 

37 353422 2023 MF 13 thn  L Perum Griya Asri Ada (alergi debu, asap) Ada (ibu dan nenek) Ada (Bronkitis) Asma Bronkial 

38 603106 2023 MAK 7 thn  L Gentungan  Ada (alergi asap, udang) Ada (ayah) Ada (ISPA) Asma Bronkial 

39 514030 2023 NAA 10 thn  P Baji Areng Ada (alergi asap, gorengan) Ada (ayah) Ada (Bronkitis) Asma Bronkial 

40 500129 2023 BZ 16 thn  L Borong Kaluku Ada (alergi debu, telur) Ada (ayah) Ada (Pneumonia) Asma Bronkial 

41 454493 2023 JAG 8 thn  L Passimbungang Ada (alergi asap,debu) Ada (ibu dan kakek) Ada (Pneumonia) Asma Bronkial 

42 615278 2023 AS 6 thn  L Silangayya Ada (alergi seafood) Ada (ibu) Ada (ISPA) Asma Bronkial 

43 612667 2023 AN 5 thn  P Tanetea Ada (RA) Ada (ayah) Tidak Ada Asma Bronkial 

44 521588 2019 AC 1 thn P Manggarupi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 
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45 501476 2019 MA 4 thn L Pekanlabbu Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

46 522855 2019 H 11 bln P Toddoppuli Tidak Ada Ada (ibu asma) Ada (ISPA) Bronkopneumonia 

47 486183 2019 A 2 thn L Manggarupi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

48 423979 2019 AA 8 thn  L Limbung Tidak Ada Ada  (ayah asma) Tidak Ada Pneumonia 

49 522266 2019 MF 7 thn L Dato Gappa Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

50 523616 2019 MA 12 thn L Bt Ramba Ada (alergi seafood) Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

51 459272 2019 R 8 thn  L Mangngalli Tidak Ada Ada (ibu asma) Ada (Bronkopneumoni) Bronkopneumonia 

52 525613 2020 RA 14 thn P Bonto-bontoa Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

53 560716 2020 MP 6 thn L Manggarupi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkitis 

54 475312 2020 MS 6 thn L Jl Dato Ada (alergi asap) Ada (kakek asma) Ada (Bronkopneumoni) Bronkitis 

55 557986 2020 NA 7 thn P Cambaya Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Pneumonia 

56 514881 2020 RA 6 thn P BTN Andi Tonro Tidak Ada Tidak Ada Ada (ISPA) Bronkopneumonia 

57 558114 2020 NK 9 thn P Dato Gappa Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Pneumonia 

58 508368 2020 MG 12 thn L Bonto Baddo Ada (alergi asap) Ada (ayah asma) Tidak Ada Pneumonia 

59 541833 2020 MA 9 thn L Bt.Utara Tidak Ada Tidak Ada Ada (Bronkopneumoni) Bronkopneumonia 

60 556799 2020 R 6 thn P Sp.Bau Ada (alergi mie dan telur) Ada (ayah asma) Tidak Ada Bronkopneumonia 

61 557470 2020 MN 8 thn  L Karampuang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

62 580803 2021 AHH 3 thn  L Jl Pelita Ada (alergi udang) Ada (nenek asma) Ada (ISPA) Bronkopneumonia 

63 581028 2021 NI 4 thn P Pagentungan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

64 581718 2021 AH 8 bln  P Ritaya Tidak Ada Ada (ayah asma) Tidak Ada Bronkopneumonia 

65 585830 2022 HN 2 thn P Bt Manai Ada (alergi telur) Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

66 585861 2022 MR 7 bln L Tanetea Tidak Ada Ada (ibu asma) Tidak Ada Bronkopneumonia 

67 587184 2022 A 8 thn  L Cambaya Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkitis 

68 597407 2022 AA 5 bln P Tamacinna Ada (DA) Tidak Ada Ada (ISPA) Bronkopneumonia 

69 599586 2022 Z 3 thn P Komp.Hasanuddin Tidak Ada Ada (ayah asma) Ada (ISPA) Bronkopneumonia 
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70 619279 2023 MA 7 thn L Likuloe  Tidak Ada Ada (nenek asma) Tidak Ada Bronkopneumonia 

71 581804 2023 AN 9 thn L Jl. Dr. Wahidin SH Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

72 609959 2023 H 1 bln P Lambengi Tidak Ada Ada (ibu asma) Tidak Ada Bronkopneumonia 

73 586369 2023 AZ 3 thn  L Bt. Marannu Tidak Ada Tidak Ada Ada (ISPA) ISPA 

74 587184 2023 AAZ 2 thn  P Sumallu Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada ISPA 

75 585926 2023 NA 12 thn P BTN.Nusa Indah Tidak Ada Ada (ibu asma) Ada (ISPA) Bronkopneumonia 

76 585894 2023 MH 3 thn L Jl. Manggarupi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

77 611368 2023 AS 7 thn  L Jene tallasa Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

78 522855 2023 HNQ 7 thn P Jl. Toddoppuli Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Pneumonia 

79 582336 2023 SA 10 thn  P Sirajuddin Rani Ada (alergi kerupuk) Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

80 520626 2023 AP 6 thn L Balla Parang Ada (alergi seafood) Ada (ayah asma) Tidak Ada Bronkopneumonia 

81 556442 2023 FS 9 thn L Borong Karamasa Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Pneumonia 

82 511854 2023 MI 10 thn  L Jl. Manggarupi Ada (alergi telur) Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

83 614171 2023 MA 6 thn  L Pattingalloang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

84 586975 2023 HA 8 thn  L Kanjilo Ada (DA) Tidak Ada Ada (ISPA) Bronkopneumonia 

85 612521 2023 MF 8 thn  L Manyampa Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Bronkopneumonia 

86 618301 2023 AA 7 thn  L Somba Opu Tidak Ada Ada (ibu asma) Tidak Ada Bronkopneumonia 
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Lampiran 2 = Output Hasil Olah Data SPSS 
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Lampiran 3 = Persuratan 
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Lampiran 4 = Dokumentasi 
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