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ABSTRAK 

Nama : Nurul Muthia Mursalim 
NIM  : 70100120017 
Judul : Analisis Efektifitas Penggunaan Antibiotik terhadap 

Perbaikan Klinis Pasien Demam Tifoid Anak pada Rawat 
Inap di RSUD Syeikh Yusuf 

 

Demam tifoid merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella 

typhi dan menginfeksi sistem pencernaan hingga sistemik dengan tanda dan 

gejala seperti demam, sakit kepala, mual, dan gejala toksisitas lainnya. Dalam 

pengobatannya, demam tifoid menjadikan antibiotik sebagai terapi utama. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penggunaan 

antibiotik pada pasien anak demam tifoid dan pengaruh pemberian antibiotik 

terhadap perbaikan klinis pasien yang dirawat di instalasi rawat inap RSUD 

Syekh Yusuf. Penelitian ini menggunakan data retrospektif kemudian 

dianalisis menggunakan SPSS. Data yang digunakan adalah data rekam medik 

pasien demam tifoid anak periode Januari 2023-Desember 2023 tanpa adanya 

penyakit infeksi lainnya dan mendapatkan terapi antibiotik. Sampel yang 

digunakan sebanyak 74 data pasien yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian 

ini menunjukkan antibiotik yang paling banyak digunakan dalam tatalaksana 

demam tifoid anak di RSUD Syekh Yusuf adalah Seftriakson (73%) kemudian 

diikuti oleh Sefotaksim (15%), Sefiksim (9%), dan Kloramfenikol (3%). 

Penggunaan antibiotik memberikan perubahan yang signifikan (p<0,05) 

terhadap perbaikan klinis pasien termasuk di dalamnya suhu, laju pernapasan, 

gangguan pencernaan, serta mual dan muntah  

Kata Kunci : demam, tifoid, anak, antibiotik, perbaikan klinis 
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ABSTRACK 

Name : Nurul Muthia Mursalim 
NIM  : 70100120017 
Title : Analysis of the Effectivveness of Antibiotic Use on Clinical    

Improvement of Typhoid Fever Patients in Hospitalization at 
RSUD Syeikh Yusuf 

 

Typhoid fever is a disease caused by Salmonella typhi bacteria and infects the 

digestive system to the systemic with signs and symptoms such as fever, 

headache, nausea, and other symptoms of toxicity. In its treatment, typhoid fever 

makes antibiotics the main therapy. The purpose of this study was to determine 

the description of antibiotic use in typhoid fever pediatric patients and the effect 

of antibiotic administration on the clinical improvement of patients treated at 

the inpatient installation of Sheikh Yusuf Hospital. This study used retrospective 

data and then analyzed using SPSS. The data used were medical record data of 

pediatric typhoid fever patients for the period January 2023-December 2023 

without other infectious diseases and received antibiotic therapy. The sample 

used was 74 patient data that met the criteria. The results of this study showed 

that the most widely used antibiotic in the management of pediatric typhoid 

fever at Sheikh Yusuf Hospital was Ceftriaxone (73%) followed by Cefotaxime 

(15%), Cefixime (9%), and Chloramphenicol (3%). The use of antibiotics gave 

significant changes to the clinical improvement of patients (p<0,05) including 

temperature, respiratory rate, indigestion, and nausea and vomiting  

Keywords: typhoid, fever, child, antibiotics, improvement clinical 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia termasuk negara beriklim tropis sehingga penyakit tropis 

sangat mudah berkembang yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. 

Salah satu jenis penyakit yaitu demam tifoid atau typhoid fever (Mustofa, Rafie, 

& Megamelina, 2020). Demam tifoid atau dikenal dengan istilah tifus ialah 

penyakit yang ditandai dengan demam yang berlangsung lama karena adanya 

infeksi bakteri Salmonella typhi, bakteri ini menyebabkan infeksi sistemik 

dengan tanda dan gejala lain seperti adanya bakteremia disertai inflamasi yang 

dapat merusak usus dan organ-organ hati (Ardiaria, 2019).

WHO menyatakan bahwa demam tifoid ini adalah salah satu penyakit 

yang paling tinggi tingkat mortalitas dan morbiditasnya yaitu terdapat sekitar 

11-21 juta kasus dengan 161.000 kasus kematian dalam setiap tahunnya yang 

sebagian besar terjadi di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Sub-Sahara 

(World Health Organization, 2018). WHO juga mencatat bahwa di tahun 2019 

diperkirakan terdapat 9 juta kasus demam tifoid yang terjadi dan terdapat 

110.000 orang yang meninggal serta risiko terjadinya paling tinggi pada anak-

anak (World Health Organization,2023). 

Demam tifoid di Indonesia termasuk penyakit yang bersifat endemik 

dan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Berdasarkan hasil 

data di rumah sakit besar yang ada di Indonesia, kasus tifoid ini menunjukkan 

kecenderungan naik di setiap tahunnya dengan angka rata-rata 500/100.000 

penduduk dan angka kematian sekitar 0,6-5%. Masalah ini tentunya harus 

mendapat perhatian lebih karena permasalahannya yang semakin kompleks 

dan membuat upaya pengobatan dan pencegahannya semakin sulit 
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(Kemenkes, 2018). Adapun berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2018 menyatakan bahwa prevalensi penyakit demam tifoid 

di Indonesia mencapai 1,7%. Penyakit ini menyerang semua jenis usia dan 

distribusi prevalensi tertingginya adalah pada anak-anak  usia 5-14 tahun 

dengan angka 1,9%, usia 1-4 tahun dengan angka 1,6%, usia 15-24 tahun 

dengan angka 1,5% dan usia <1 tahun dengan angka 0,8%. Hal ini 

menunjukkan bahwa anak-anak merupakan populasi penderita tifoid tertinggi 

di Indonesia (Gunawan et al., 2022). 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa pada 

tahun 2017 terdapat 1.049 kasus anak terjangkit demam tifoid kemudian di 

tahun 2018 menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Selatan mencatat terdapat 

1.172 kasus anak yang menderita demam tifoid. Selanjutnya di tahun 2019 

penyakit demam tifoid bertambah dimana tercatat sebanyak 23.271 orang 

terkena penyakit ini, diantaranya yaitu laki-laki sebanyak 11.723 orang dan 

Perempuan sebanyak 11.548 orang dan yang bergejala (suspek demam tifoid) 

sebanyak 16.743 penderita yaitu laki-laki sebanyak 7.925 dan Perempuan 

sebanyak 8.818 orang. Berdasarkan data di lapangan penyakit demam tifoid 

meningkat dalam setiap tahun khususnya di 5 tahun terakhir. Demam tifoid 

sendiri disebabkan karena faktor lingkungan seperti perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS)(Husna, 2020). 

Gejala klinis dari demam tifoid dapat berupa demam yang terjadi di 

sore hari atau malam hari, dimana tipe demam dari tifoid adalah demam yang 

kenaikan suhunya lambat atau bertahap (step ladder), malaise, nyeri perut dan 

konstipasi. Untuk data laboratorium dari pasien demam tifoid akan ditemukan 

jumlah leukositnya rendah atau leukopenia, ada juga laporan yang mengatakan 

jika leukositnya normal ditemukan eosinophilia dan monositosis pada hitung 
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jenis leukosit, menurunnya kadar hemoglobin dan trombositopenia ringan 

(Khairunnisa et al., 2020).  

Terapi awal sebagai langkah penanganan demam tifoid dapat dilakukan 

dengan pemberian antibiotik. Di daerah endemik seperti Indonesia 60 sampai 

90 % kasus demam tifoid dapat ditangani dengan pemberian antibiotik dan 

istirahat di rumah (Levani & Prastya, 2020). Demam tifoid dapat diterapi 

menggunakan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tepat dan rasional 

memberikan dampak yang efektif dari segi biaya dengan peningkatan efek 

terapeutik klinis, meminimalkan toksisitas obat dan meminimalkan terjadinya 

resistensi (Kemenkes RI, 2021). 

Namun, penatalaksanaan demam tifoid menggunakan antibiotik 

semakin kompleks karena adanya resistensi bakteri terhadap antibiotik. 

Resistensi antibiotik sendiri adalah keadaan ketika mikroorganisme sudah 

mampu bertahan terhadap efek pemberian antibiotik, dengan cara 

mendapatkan gen resisten melalui mutasi atau transfer gen antar bakteri yang 

spesiesnya sama (Sukertiasih et al., 2021). 

Resistensi antibiotik disebabkan oleh banyaknya pasien yang seringkali 

mengobati diri sendiri dengan antibiotik yang tidak rasional karena pasien 

gampang mendapatkan antibiotik bahkan tanpa adanya resep dari dokter. 

Selain itu, ada juga pasien yang telah meminum resep sesuai resep dokter tapi 

tidak menghabiskan antibiotik yang diberikan oleh dokter sehingga banyak 

kasus pasien tidak sembuh bahkan setelah meminum antibiotik (Sukma et al., 

2023).  

Strain Salmonella typhi yang resisten terhadap beberapa antibiotik 

menjadi ancaman baru dalam keberhasilan terapi demam tifoid. Resistensi 

Salmonella typhi terhadap antibiotik dapat berdampak pada pemburukan 
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kondisi klinis pasien yang berkepanjangan, terjadinya pembesaran limfa dan 

hati, serta peningkatan angka mortalitas (Sanjaya et al., 2022). Terdapat 

beberapa kasus resistensi antibiotik yang terjadi pada pasien demam tifoid di 

Kota Makassar sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ismail di tahun 

2019 ditemukan ada lebih dari 50% pasien demam tifoid resisten dengan jenis 

antibiotik sulfametoksazol dan terdapat beberapa lainnya yang resisten 

dengan antibiotik amoksisilin, tetrasiklin, dan Kloramfenikol sensitifitasnya di 

atas 50% (Rahman, 2019). 

Menurut laporan dari pihak rekam medik RSUD Syekh Yusuf demam 

tifoid termasuk penyakit infeksi yang tinggi angka kejadiannya yaitu pada 

urutan kedua. Oleh karena itu peneliti melakukan evaluasi efektifitas 

penggunaan antibiotik terhadap perbaikan klinis pada pasien anak dengan 

demam tifoid yang berada di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan melihat 

penggunaan jenis antibiotik yang diberikan kepada pasien. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran penggunaan antibiotik pada pasien tifoid anak 

yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa? 

2. Bagaimana efektifitas antibiotik terhadap perbaikan klinis pasien tifoid 

anak yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa?  

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

a. Efektifitas adalah keberhasilan pemberian antibiotik terhadap perbaikan 

gejala klinis pasien anak RSUD Syekh Yusuf Gowa 
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b. Demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella 

typhi yang menyerang bagian pencernaan 

c. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi 

d. Perbaikan Klinis adalah perbaikan suhu, laju pernapasan, GCS (Glow Coma 

Scale), gangguan pencernaan, dan gejala mual muntah. 

e. Pasien anak adalah pasien rawat inap yang terkena demam tifoid yang 

berumur 0 -18 tahun di RSUD Syekh Yusuf Gowa 

f. Rawat Inap adalah pasien yang mendapatkan perawatan opname atau 

diinapkan di rumah sakit RSUD Syekh Yusuf Gowa 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini termasuk jenis penelitian non 

eksperimental dengan melakukan pengambilan data dari rekam medik pasien 

secara deskriptif. 

D. Kajian Pustaka  

1. Penelitian dengan judul “Profil Pemberian antibiotik dan Perbaikan 

Klinis Demam pada Pasien Anak dengan demam Tifoid di RSUP Sanglah 

Denpasar” yang dilakukan oleh Putu Bihan et al pada tahun 2020 dengan 

menggunakan jenis penelitian analitik potong lintang atau analitik cross-

sectional, peneliti mencari hubungan antara variabel terkait dengan 

melakukan pengukuran yang hanya dilakukan satu kali pada sampel. 

Sampel penelitian yang digunakan adalah seluruh pasien infeksi demam 

tifoid anak yang dirawat di RSUP Sanglah Denpasar periode 1 Maret 

2015- 29 Februari 2016 yang telah memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi 

dengan jumlah 46 orang. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perbaikan 

klinis dari pasien yakni turunnya suhu badan pasien yang menggunakan 
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antibiotik kloramfenikol perlu waktu 6 ± 1 hari, rerata lama perbaikan 

klinis demam menggunakan antibiotik seftriakson adalah 5 ± 1 hari, 

rerata lama perbaikan klinis demam menggunakan antibiotik ampisilin 

adalah 6 ± 1 hari dan rerata lama perbaikan klinis demam menggunakan 

antibiotik Sefiksim adalah 5 ± 2 hari (Kinanta et al., 2020). Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan 

keefektifitasan antibiotik terhadap demam tifoid yaitu dengan perbaikan 

klinis pasien seperti demam. 

2. Penelitian dengan judul “Evaluasi Pemberian Antibiotik pada Pasien 

Demam Tifoid di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Azra Kota Bogor” 

yang dilakukan oleh Dewi Oktavia et al tahun 2020 dengan penelitian 

observasional non eksperimental yang berisfat deskriptif dengan 

pendekatan retrospektif dengan menilai efektifitas antibiotik yang 

digunakan pasien. Sampel penelitian ini adalah semua pasien yang 

terdiagnosis tifoid dan menjalani pengobatan dengan antibiotik di 

Instalasi rawat inap Rumah Sakit Azra Kota Bogor tahun 2018 yang telah 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi dengan jumlah sampel sebanyak 

80 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penggunaan 

antibiotik terdapat perbaikan klinis yakni pasien yang suhu tubuhnya 

normal ada 7% dan setelahnya berubah menjadi 94%, kemudian untuk 

kesadaran pada sebelum terapi pasien yang tingkat kesadarannya 

normal terdapat 69% yang kemudian berubah menjadi 100% setelah 

terapi, selanjutnya pasien dengan gejala mual muntah sebelum terapi 

terdapat 2% yang normal dan setelah terapi didapatkan 100% (Oktavia 

et al., 2020). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa indikator 

keefektifan penggunaan antibiotik memberikan perbaikan klinis pada 
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pasien demam tifoid seperti perbaikan kesadaran, suhu tubuh dan 

hilangnya gejala mual dan muntah. 

3. Penelitian dengan judul “Profil Penggunaan Antibiotik pada Pasien 

Demam Tifoid di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB” yang 

dilakukan oleh Pradiningsih et al pada tahun 2021 dengan jenis 

penelitian observasional deskriptif dengan pengambilan data secara 

retrospektif dengan populasi sampel adalah semua pasien demam tifoid 

pada periode Mei-Juni 2019. Sampel yang telah memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi peneliti. Hasil dari penelitian ini menyebutkan 

bahwa perbaikan klinis pasien khususnya untuk suhu badan terjadi 

perbaikan dengan lama perawatan 2 dan 3 hari merupakan persentase 

perawatan paling banyak (23,4%). Lama perawatan 1 hari merupakan 

lama perawatan yang paling cepat (10,3%) dan lama perawatan 7 hari 

merupakan lama perawatan yang paling lama (10,0%). Antibiotik yang 

digunakan selama terapi ini adalah levofloksasin  dan setfriakson 

(Pradiningsih et al., 2021). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pasien tifoid setelah diberikan antibiotik dapat dilihat dari perbaikan 

klinis khususnya pada suhu badan dengan rentang waktu yang berbeda. 

4. Penelitian dengan judul “Perbandingan Efektivitas Antibiotik Golongan 

Sefalosporin Generasi Ketiga pada Pasien Demam Tifoid di Rumah Sakit 

Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2017” yang dilakukan 

Sunaryani et al pada tahun 2019 dengan jenis penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan secara retrospektif yang dinilai dari penggunaan 

antibiotik, lama rawat inap dan kondisi pasien saat keluar rumah sakit. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien demam tifoid yang menjalani 

rawat inap di RSD Madini Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2017 dengan 
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sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi peneliti. Hasil 

penelitian menunjukkan dari 77 rekam medik pasien diperoleh rentang 

suhu tubuh pada saat awal masuk pasien yaitu 36ºC-40,5ºC. Untuk 

pasien yang menggunakan Sefoperazon memiliki rata-rata suhu baseline 

sebesar 37,86ºC, rata-rata suhu turun sebesar 36,69ºC dan rata-rata 

suhu hilang demam sebesar 36,50ºC. Untuk pasien yang menggunakan 

sefotaksim memiliki rata-rata suhu baseline sebesar 37,97ºC rata-rata 

suhu turun sebesar 36,63ºC dan rata-rata suhu hilang demam sebesar 

36,42ºC. Untuk pasien yang menggunakan seftriakson memiliki rata-rata 

suhu tubuh baseline sebesar 37,75ºC dan rata-rata suhu turun sebesar 

36,52ºC dan rata-rata suhu hilang demam sebesar 36,92ºC (Sunaryani et 

al., 2019). Dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa indikator 

keefektifan penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid dapat 

dilihat dari perbaikan klinis pasien seperti suhu badan saat masuk 

rumah sakit yang semakin membaik (baseline) dibandingkan ketika 

setelah menerima terapi antibiotik. 

5. Penelitian dengan judul “efektifitas Antibiotik Pasien Demam Tifoid 

RSUP Dr. M Djamil Padang” yang dilakukan oleh Rahmawati et al pada 

tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi atau 

pengumpulan data, adapun jenis data yang diambil adalah data pasien 

retrospektif berupa rekam medik. Populasi adalah seluruh pasien 

demam tifoid pada tahun 2012 dan data pasien selama 4 bulan ketika 

dilakukan penelitian. Sampel yang digunakan adalah pasien yang telah 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian antibiotik dapat menurunkan suhu demam pasien 

yang awalnya dengan rata-rata 38,8ºC menjadi 36,4ºC (Rahmawati et al., 
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2019). Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

perbaikan klinis pasien seperti perbaikan suhu dapat dijadikan acuan 

sebagai keefektifitasan penggunaan antibiotik. 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut, 

1. Untuk mengetahui gambaran penggunaan antibiotik pada pasien demam 

tifoid anak yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa 

2. Untuk mengetahui efektifitas antibiotik terhadap perbaikan klinis pasien 

demam tifoid anak yang dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

terkait gambaran penggunaan antibiotik yang efektif untuk pasien anak 

dengan demam tifoid. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran 

terkait efektifitas penggunaan obat yang telah terlaksana di RSUD Syekh Yusuf 

serta sebagai kajian untuk memperhatikan penggunaan obat antibiotik 

khususnya untuk pasien anak.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Demam Tifoid  

1. Definisi  

Demam tifoid atau demam enterik adalah yang paling parah 

dibandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh bakteri jenis 

Salmonellosis lainnya. Sedangkan, sindrom yang kurang parah dikenal sebagai 

demam paratifoid, disebabkan oleh S. paratyphi A dan C. Demam tifoid 

merupakan penyakit serius, ditandai dengan gejala klinis demam, lemah, sakit 

kepala, dan manifestasi gastrointestinal yang meliputi nyeri perut difus dan 

konstipasi atau diare (Joegijantoro, 2019). 

Demam tifoid merupakan penyakit infeksi yang menyerang sistem 

pencernaan tepatnya pada usus halus (Peyer’s patch) dimana penyakit ini 

disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi (Levani & Prastya, 2020). 

Penularannya dapat melalui fekal dan oral yang masuk ke dalam tubuh 

manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, timbulnya 

penyakit ini juga disebabkan oleh faktor lingkungan seperti sanitasi dan 

hygiene yang buruk (Mustofa, Rafie, & Salsabilla, 2020).  

Demam tifoid, juga dikenal sebagai tifus, merupakan penyakit menular 

yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini umumnya terkait 

dengan kontaminasi air dan makanan yang terinfeksi. Demam tifoid memiliki 

ciri-ciri seperti demam tinggi, sakit kepala, mual, dan gangguan pencernaan 

(WHO,2023). 

Demam tifoid adalah suatu penyakit infeksi sistemik bersifat akut yang 

disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit ini ditandai oleh panas 

berkepanjangan, ditopang dengan bakteremia tanpa keterlibatan struktur 
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endotelial atau endokardial dan invasi bakteri sekaligus multiplikasi ke dalam 

sel fagosit mononuklear dari hati, limpa, kelenjar limfe usus dan Peyer’s patch 

(IDAI, 2013) 

Demam tifoid merupakan penyakit demam akut akibat infeksi oleh 

Salmonella typhi. Salmonella typhi disebarkan melalui rute fakte-oral dan 

menyerang usus. Penularannya dapat dari berbagai cara seperti makanan, jari 

tangan atau kuku, muntah, lalat dan tinja (Prehamukti, 2018). 

2. Epidemiologi  

Demam tifoid adalah infeksi yang disebabkan oleh Salmonella typhi 

yang terjadi di daerah endemik dan menyerang di segala usia khususnya anak-

anak. WHO memperkirakan terdapat sekitar 11-20 juta kasus yang terjadi di 

seluruh dunia dan mengakibatkan kematian sekitar 128.000-161.000 di setiap

tahun khususnya di daerah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara 

(World Health Organization, 2018). 

Demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi ini termasuk 

tinggi prevalensinya dimana diperkirakan terdapat 17 juta kasus penyakit 

demam tifoid terjadi secara global khususnya di daerah endemik seperti Asia 

Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika sub-Sahara, dengan beban dan insiden 

terbesar yang terjadi di Asia Selatan dengan kasus kematian sekitar 178.000 

di tahun 2015 (Ardiaria, 2019). 

Di Indonesia demam tifoid sendiri banyak ditemukan di kota-kota 

besar. Kasus demam tifoid di Indonesia berkisar 350-810 kasus per 1.000 

penduduk dan berada pada urutan ke-5 sebagai penyakit menular yang paling 

banyak terjadi di kalangan semua umur dengan prevalensi sebesar 6% selain 

itu juga menjadi penyebab kematian di semua umur di Indonesia urutan ke-15 

dengan prevalensi 1,6%. Sebagian besar kejadian ini terjadi pada anak-anak 
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akibat buruknya sanitasi dan hygiene di lingkungannya (Khairunnisa et al., 

2020). 

Prevalensi nasional Tifoid (berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 

dan keluhan responden adalah 1,60%. Sebanyak 14 provinsi mempunyai 

prevalensi Tifoid di atas prevalensi nasional, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, 

Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Barat dan Papua (Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, 2013). 

3. Etiologi  

Demam tifoid disebabkan oleh Salmonella typhi. Bakteri ini adalah jenis 

gram negatif, memiliki flagela, bersifat anaerobik fakultatif, tidak berspora, 

mampu menginvasi, hidup, dan mampu berkembang biak di dalam sel kariotik. 

Selain itu, bakteri ini memiliki beberapa antigen, termasuk antigen O, antigen 

H, antigen Vi, dan Outer Membran Protein terutama porin OMP. Antigen O 

adalah bagian somatik yang terletak di lapisan luar tubuh bakteri dengan 

struktur kimia berupa lipopolisakarida. Antigen ini memiliki ketahanan 

terhadap pemanasan pada suhu 100°C selama 2–5 jam, 

alkohol, dan asam encer (Marzalina, 2019). 

Demam tifoid adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

Salmonella typhi penularannya dapat terjadi melalui air liur atau makanan 

yang terkontaminasi urin dan feses penderita tifoid, seperti air yang digunakan 

untuk memasak dan mencuci tangan. Demam tifoid juga erat kaitannya dengan 

kebersihan lingkungan khususnya sanitasi dan higienitas perorangan, 

higienitas makanan, lingkungan yang kotor, tempat umum yang tidak 
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mendukung hidup sehat. Contohnya personal hygiene yaitu dapat 

terkontaminasi melalui tangan (Masyrofah et al., 2023). 

Salmonella typhi sama dengan Salmonella yang lain adalah bakteri 

Gram-negatif, mempunyai flagela, tidak berkapsul, tidak membentuk spora, 

fakultatif anaerob. Mempunyai antigen somatik (0) yang terdiri dari 

oligosakarida, flagelar antigen (H) yang terdiri dari protein dan emeispe 

antigen (K) yang terdiri dari polisakarida. Mempunyai makromolekular 

popolisakarida kompleks yang membentuk lapis luar dari dinding sel dan 

dinamakan enditoksin, Salmonella typhi juga dapat memperoleh plasmid 

faktor-R yang berkaitan dengan resistensi terhadap multipel antibiotik (IDAI, 

2013). 

4. Patofisiologi  

Demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella 

paratyphi. Salmonella typhi adalah basil gram negatif anaerobik fakultatif. 

Bakteri Salmonella masuk ke dalam tubuh melalui mulut bersama makanan 

atau minuman yang terkontaminasi. Beberapa bakteri dihancurkan di 

lambung oleh asam lambung. Beberapa bakteri Salmonella yang lolos segera 

masuk ke usus halus, terutama ileum dan jejunum, untuk berkembang biak. 

Ketika sistem imun humoral mukosa (IgA) tidak lagi merespon dengan baik, 

bakteri menyerang sel epitel usus kecil (terutama sel M) dan Lamina propria. 

Di lamina propria, makrofag memfagosit bakteri. Bakteri yang lolos dapat 

berkembang biak di makrofag dan memasuki aliran darah (Levani & Prastya, 

2020). 

(Bakteremia I). Masa inkubasi bakteremia I diperkirakan 7-14 hari. 

Bakteri Salmonella juga dapat menyerang bagian usus yang disebut pembawa 

plak. Setelah menyerang plak hati, bakteri dapat bermigrasi ke kelenjar getah 
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bening usus dan aliran getah bening mesenterika, dan beberapa bakteri 

melewati sistem retikuloendotelial hati dan limpa. Pada tahap ini, bakteri juga 

melewati hati dan limpa. Di hati dan limpa, bakteri meninggalkan makrofag, 

yang kemudian berkembang biak di sinusoid hati. Setelah keluar dari hati, 

bakteri masuk ke aliran darah untuk kedua kalinya (bakteremia II) (Levani & 

Prastya, 2020). 

Selama bakteremia II terjadi, makrofag mengalami hiperaktivasi, dan 

ketika makrofag memfagosit bakteri, mediator inflamasi dilepaskan, salah 

satunya adalah sitokin. Pelepasan sitokin inilah yang menyebabkan demam, 

malaise, nyeri otot, sakit kepala dan gejala toksisitas. (Levani & Prastya, 2020). 

Secara singkat, penyakit demam tifoid dimulai ketika Salmonella typhi 

masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan air yang terkontaminasi. 

Beberapa bakteri dihancurkan oleh asam lambung dan beberapa masuk ke 

usus kecil, mencapai jaringan limfoid pada patch Peyer di ileum terminal 

hipertrofik. Salmonella typhi mempunyai fimbriae khusus yang dapat 

menempel pada lapisan epitel patch Peyer, memungkinkan bakteri untuk 

difagositosis. Setelah menempel, bakteri menghasilkan protein yang 

mengganggu batas sikat usus dan memaksa sel-sel usus membentuk lipatan 

membran yang menutupi bakteri dalam vesikel. Bakteri dalam vesikel 

melewati sitoplasma sel usus dan dipresentasikan ke makrofag. Setelah 

mencapai kelenjar getah bening mesenterika, bakteri memasuki aliran darah 

melalui saluran toraks, menyebabkan bakteremia asimtomatik pertama. 

Salmonella typhi juga bersarang di sistem retikuloendotelial, terutama di hati 

dan kelenjar getah bening, tempat bakteri keluar dari sel fagosit, berkembang 

biak, dan masuk kembali ke aliran darah, menghasilkan bakteremia lain 

dengan gejala sistemik. Salmonella typhi menimbulkan gejala endotoksin yang 
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berperan dalam peradangan jaringan lokal tempat bakteri berkembang biak, 

merangsang pelepasan pirogen dan leukosit jaringan, sehingga menimbulkan 

demam dan gejala sistemik lainnya (Marzalina, 2019). 

 

Gambar 1. Patofisiologi Demam Tifoid 

Dikutip : Scwart, David A., Genta R. M., Bennet, D.P., Pomerants R.J., 2008 
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B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Demam Tifoid  

1. Sanitasi Hygiene 

 Sanitasi hygiene ini termasuk salah satu fakror penyebab terjadinya 

demam tifoid, buruknya sanitasi hygiene ini misalnya seperti sarana air bersih, 

sarana jamban dan pembuangan tinja yang buruk. Air yang tidak bersih  

tentunya banyak sekali mengandung bakteri penyebab penyakit dan ketika 

digunakan maka secara tidak langsung kuman akan berpindah ke tangan. 

Maka dari itu, disebutkan bahwa penyakit demam tifoid ini kebanyakan 

ditularkan melalui fase oral karena hal yang seperti inilah yang dapat 

menghantarkan kuman ke dalam tubuh (Prehamukti, 2018). Sumber air bersih 

yang tidak memenuhi kualitas dapat berdampak sebagai sarana penyebaran 

berbagai penyakit khususnya untuk air yang digunakan sebagai keperluan 

hidup harus memenuhi beberapa syarat fisik dan bakteriologis. Selain itu ada 

juga hal yang perlu diperhatikan yakni jarak antara sumber air bersih dan 

tempat pencemar seperti pembuangan tinja (Rahmayani et al., 2023). 

Buruknya sarana jamban dan pembuangan tinja bisa menjadi faktor 

pemicu terjadinya demam tifoid. Pembuatan jamban sendiri adalah salah satu 

upaya manusia untuk memelihara dan menjaga kesehatan lingkungannya agar 

tetap bersih dan sehat sebagaimana yang dikatakan bahwa dalam pembuatan 

jamban sendiri perlu dikonstruksikan sedemikian rupa agar tidak 

menimbulkan bau yang tidak sedap serta berjarak dari sumber air bersih. 

Apabila sarana pembuangan tinja ini tidak memenuhi syarat dapat menjadi 

sumber penularan penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat 

(Rahmayani et al., 2023). 
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2. Hygiene Perorangan 

 Hygiene perorangan adalah salah satu faktor penyebab demam tifoid 

salah satu contohnya yaitu kebiasaan dalam mencuci tangan khususnya ketika 

setelah dan sebelum BAB. Bakteri Salmonella typhi ini bisa saja ditularkan 

melalui sela-sela kuku jari tangan. Ketika kuku tidak dalam keadaan bersih 

maka bakteri dapat masuk ke tubuh entah itu melalui makanan atau aktivitas 

lain akibatnya orang tersebut akan sakit. Sebagai bentuk pencegahan cuci 

tangan sebelum dan setelah BAB adalah salah satu cara yang bisa dilakukan 

untuk mencegah terjadinya demam tifoid, cuci tangan disini harus dengan cuci 

tangan yang benar dengan menggunakan sabun (Susantiningsih et al., 2019). 

Kebiasaan mencuci bahan makanan/makanan mentah juga termasuk 

sebagai faktor penyebab dari terjadinya demam tifoid. Terdapat kemungkinan 

adanya bakteri atau kuman patogen yang menempel pada bahan-bahan 

makanan, kuman inilah yang menyebabkan  kontaminasi pada makanan yang 

terjadi saat tahap pengelolaan, penyiapan atau penyajian. Biasanya ditemukan 

di sayuran dan buah (Gunawan et al., 2022) 

Kebiasaan memakan makanan mentah seperti daging dan sayuran 

disebutkan juga sebagai faktor timbulnya demam tifoid. Hal ini berpengaruh 

dikarenakan kebersihan dan keamanan dari makanan tidak terjamin dan 

dikonsumsi secara langsung tanpa mengetahui kebersihan dari makanan itu 

sendiri. Kebiasaan ini sering kali ditemukan saat seseorang memakan sayur 

seperti kemangi atau selada dan bisa saja dengan mengonsumsi daging 

mentah (Cahayani, Suci et al., 2023). 
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C. Tanda dan Gejala  

1. Masa Inkubasi 

 Masa inkubasi biasanya berlangsung sekitar 7-14 hari atau sekitar 1-3 

minggu kadang juga dalam waktu singkat yakni 3 hari. Waktu inkubasi ini 

tergantung pada banyaknya bakteri dan host factor serta karakteristik strain 

bakteri yang menjadi sebab infeksi. Dosis infektif rata-rata manusia dapat 

terkena infeksi klinik atau sub klinik adalah cukup dengan 106 organisme 

(Imara, 2020).  

2. Gejala Klinis 

 Gambaran klinis yang terjadi pada pasien demam tifoid dapat 

dikategorisasikan sesuai dengan gejala yang terjadi di minggu pertama, kedua, 

ketiga bahkan keempat, yaitu sebagai berikut:  

a. Minggu Pertama  

 Pada minggu pertama dapat ditemukan gejala yaitu demam menetap 

(kontinu), demam akan bertambah di sore/malam hari, nyeri kepala, pusing, 

nyeri otot, myalgia, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare hingga rasa 

tidak nyaman di perut dan batuk (Hartanto, 2021). Efek umum inflamasi dapat 

bersifat lokal atau sistemik. Manifestasi lain dari fase akut antara lain 

peningkatan denyut nadi dan tekanan darah, laju pernapasan, keringat 

berkurang, terutama karena pengalihan aliran darah dari kulit ke pembuluh 

darah yang lebih dalam, untuk meminimalkan kehilangan panas melalui kulit, 

menggigil, anoreksia, somnolen dan malaise yang mungkin terjadi karena aksi 

sitokin pada otak (Joegijantoro, 2019). 

b. Minggu Kedua 

 Gejala pada minggu kedua lebih jelas berupa bradikardia   relatif, lidah 

berselaput (kotor di bagian tengah dan tepi, kemerahan pada ujung dan 
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tremor), hepatomegali, splenomegali, meteorismus, hingga perubahan status 

mental (somnolen, sopor, koma, delirium, psikosis). Rose spot (ruam 

makulopapular, salmon-colored, dan pucat) dapat muncul terutama di bagian 

dada pada akhir minggu pertama dan hilang setelah 2 - 5 hari (Hartanto, 

2021). 

 Selama minggu pertama, suhu tubuh meningkat secara bertahap setiap 

hari, biasanya turun pada pagi hari dan kemudian meningkat pada sore atau 

malam hari. Oleh karena itu, pada minggu kedua, suhu tubuh pasien masih 

tinggi (demam). Suhu tubuh tinggi dengan sedikit penurunan di pagi hari. 

Detak jantung pasien melambat secara proporsional. Meskipun detak jantung 

seharusnya meningkat seiring dengan kenaikan suhu, namun detak jantung 

saat ini relatif lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan suhu tubuh. 

Gejala toksikosis menjadi semakin parah dan pasien ditandai dengan delirium. 

Kehilangan pendengaran adalah hal biasa. Lidah tampak kering, berwarna 

merah cerah. Denyut jantung meningkat seiring dengan menurunnya tekanan 

darah. Sedangkan diarenya semakin sering, kadang berwarna gelap disertai 

pendarahan terjadi pembesaran hati dan limpa, perut bengkak dan bunyi 

berulang, penurunan kesadaran, mengantuk terus-menerus, bingung saat 

berkomunikasi dan lain-lain (Mustofa, Rafie, & Salsabilla, 2020). 

c. Minggu Ketiga  

Pada minggu ketiga penderita suhu tubuhnya akan berangsur membaik 

dan normal. Hal ini apabila tidak terjadi komplikasi pada penderita dan 

terapinya berhasil (Mustofa, Rafie, & Salsabilla, 2020). Sebaliknya, bila 

keadaannya memburuk, toksemia akan bertambah parah dengan gejala khas 

delirium atau pingsan, gerakan otot konstan, inkontinensia dan inkontinensia 

urine. Perut kembung dan timpani masih terjadi, dan tekanan perut meningkat 
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secara signifikan, diikuti nyeri perut. Jika denyut nadi meningkat secara 

signifikan dengan peritonitis lokal atau umum, menandakan perforasi usus, 

keringat dingin, gelisah, sulit bernapas dan kolapsnya denyut nadi yang teraba 

menandakan perdarahan. Penyebabnya adalah degenerasi toksik pada otot 

jantung penderita demam tifoid biasanya meninggal pada minggu ketiga 

(Inawati, 2008). 

d. Minggu Keempat 

Pada minggu keempat pasien yang keadaannya membaik akan 

membaik atau dengan kata lain dalam tahap penyembuhan. Biasanya dalam 

keadaan ini dapat ditemukan pneumonia lobaris atau tromboflebitis (Mustofa, 

Rafie, & Salsabilla, 2020). 

D. Pemeriksaan Laboratorium  

Terdapat beberapa pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan 

untuk menunjang diagnosis demam tifoid diantaranya yaitu : 

1. Pemeriksaan Darah Tepi  

Pemeriksaan darah tepi pada pasien biasanya menunjukkan adanya 

anemia, leukositosis, leukopenia, trombositosis, trombositopenia, limfositosis, 

eosinopenia, dan eosinophilia (Marzalina, 2019).  

a. Anemia, yakni dapat berupa gambaran leukosit dengan jumlah yang 

menurun. Anemia terjadi karena rendahnya kadar besi yang disebabkan 

oleh adanya inflamasi yang membuat penyerapan zat besi terhambat atau 

bisa juga dikarenakan karena pengaruh dari berbagai sitokin dan mediator 

inflamasi yang menyebabkan tekanan pada sumsung tukang, sehingga 

terjadi pematangan sel darah merah dan rusaknya eritrosit (Daradjat et al., 

2022). 
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b. Leukopenia, adalah keadaan jumlah leukosit lebih rendah dibawah nilai 

normal dimana jumlah leukosit normal pada anak yaitu 4.500-13,500 

sel/mm3 dan orang dewasa bisa bervariasi antara 5000-10.500/mm3 

(Widat et al., 2022). 

c. Leukositosis, adalah keadaan dimana leukosit lebih tinggi dibandingkan 

dengan jumlah leukosit normal (Widat et al., 2022). 

d. Trombositosis, adalah keadaan dimana jumlah trombosit melebihi batas 

normal. Dikatakan trombositosis ketika jumlah trombosit > 450.000 x 

103/µL (Devita et al., 2023). 

e. Trombositopenia, keadaan trombosit dalam tubuh kurang dimana keadaan 

ini sering terjadi pada pasien anak dan menjadi salah satu penyebab 

terjadinya fase pemulihan semakin lama (Daradjat et al., 2022). 

f. Limfositosis, yakni keadaan ketika terjadi peningkatan jumlah limfosit  

g. Eosinopenia, adalah keadaan dimana kadar eosinofil lebih rendah dari nilai 

normal. Eosinopenia biasanya berkaitan dengan adanya infeksi bakteri akut 

dan adanya demam, penurunan eosinofil biasanya disebabkan karena 

terjadi pelepasan sitokin untuk meningkatkan sirkulasi marginasi eosinofil 

(Daradjat et al., 2022). 

h. Eosinophilia, yakni kondisi ketika eosinofil dalam darah lebih tinggi dari 

batas normal (Daradjat et al., 2022) 

2. Uji Serologis 

 Uji serologis adalah salah satu cara untuk menegakkan diagnosis bahwa 

seseorang terkena demam typhoid dengan cara mendeteksi antibodi spesifik 

terhadap komponen antigenik Salmonella typhi maupun antigen itu sendiri. Uji 

serologis ini terbagi lagi diantaranya: 
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a. Tes Widal 

Tes widal pada demam tifoid berfungsi untuk mendeteksi antibodi yang 

dihasilkan karena adanya antigen Salmonella typhi. Antibodi antigen O akan 

dijumpai pada penderita demam tifoid di hari ke 6-8 dan antigen H dijumpai 

di hari ke 10-12 setelah terjadinya infeksi (Saputra, 2021). Pada uji Widal 

terjadi reaksi aglutinasi antara antigen kuman dan antibodi yang disebut 

aglutinin. Uji Widal berdasarkan terdapatnya aglutinin di serum terhadap 

antigen H (flagel) dan antigen O (tubuh kuman) Salmonella typhi. Antigen O 

juga terdapat pada Salmonella paratyphi A dan B. Aglutinin O meningkat pada 

hari ke-6 – 8 dan dapat bertahan hingga 4 – 6 bulan. Aglutinin H meningkat 

pada hari ke-10 -12 dan dapat bertahan hingga 9 – 12 bulan. Belum ada 

kesamaan pendapat mengenai titer aglutinin yang bermakna untuk diagnostik 

demam tifoid (Hartanto, 2021). 

b. Tes Tubex 

Tes Tubex merupakan salah satu uji serologi yang dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi terjadinya demam tifoid. Uji Tubex merupakan uji 

serologis aglutinasi kompetitif semi kuantitatif yang mendeteksi adanya 

antibodi IgM terhadap antigen lipopolisakarida O-9 (LPS) Salmonella typhi, 

tanpa mendeteksi IgG. Tubex merupakan tes cepat in vitro menggunakan 

metode magnetically coupled immunosorbent assay (IMBI) yang dapat 

mendeteksi IgM spesifik untuk antigen O9 Salmonella Enterica Serovar Typhi 

terdeteksi dalam serum pasien. Penafsiran hasil percobaan ini sifatnya semi-

kuantitatif. Ini berarti membandingkan warna yang dihasilkan oleh hasil reaksi 

pemeriksaan dengan warna standar yang memiliki skor yang terdapat pada kit 

Tubex (Sofia et al., 2023). 
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c. Uji Baku Emas (Gold Standart)  

Uji baku emas atau kultur bakteri (gall culture) dilakukan untuk 

mendiagnosis penyakit demam tifoid menggunakan spesimen darah, urin, 

feses, atau sumsung tulang. Namun, spesimen yang paling sering digunakan 

adalah darah, kultur darah dilakukan sebaiknya di minggu pertama hingga 

awal minggu kedua karena tingkat sensitivitasnya paling baik dimana dapat 

memberikan hasil positif hingga 40-60% hal ini terjadi karena pada minggu 

pertama hingga kedua masih terjadi bakterimia (Istiqomah et al., 2023). 

d. Dot Enzime Immunoassay (EIA) 

Uji EIA atau disebut juga uji typhidot mendeteksi antibodi IgM dan IgG 

spesifik terhadap membran protein luar Salmonella typhi. Hasil positif dapat 

ditemukan 2 -3 hari setelah infeksi. IgG dapat bertahan hingga 2 tahun dan 

deteksi IgG tidak dapat membedakan infeksi akut dan konvalesen. Uji typhidot-

M hanya mendeteksi antibodi IgM sehingga lebih spesifik (Hartanto, 2021). 

Terdeteksinya IgM menunjukkan fase awal terjadinya infeksi pada demam 

tifoid fase akut, sedangkan ketika terdeteksi adanya IgM dan IgG menunjukkan 

infeksi telah berapa pada fase pertengahan infeksi (Marzalina, 2019). 

e. Uji IgM Dipstick  

Uji dipstick mendeteksi antibodi IgM spesifik Salmonella typhi di serum 

atau whole blood. Uji ini menggunakan strip mengandung antigen 

lipopolisakarida Salmonella typhi dan anti-IgM sebagai kontrol. Uji dipstick 

mungkin bermanfaat untuk serodiagnosis pasien kultur negatif dengan tanda 

dan gejala yang konsisten dengan demam tifoid. Pemeriksaan ini hanya 

membutuhkan sedikit volume darah serum dan tidak membutuhkan peralatan 

laboratorium khusus (Hartanto, 2021). 
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Pengujian ini dapat mendeteksi antibodi IgM spesifik terhadap antigen 

LPS Salmonella typhi menggunakan membran nitrosellulosa yang 

mengandung antigen Salmonella typhi sebagai pita pendeteksi dan antibodi 

IgM anti-human immbobilized sebagai reagen kontrol (Marzalina, 2019). 

E. Tata Laksana Terapi  

 Penatalaksanaan demam tifoid bervariasi tergantung dari gejala, status 

pasien dan sensitivitas antimikroba. Pengobatan demam tifoid khususnya 

untuk anak ini terdiri dari dua bagian diantaranya tatalaksana yang sifatnya 

umum dan bersifat suportif serta tatalaksana khusus berupa pemberian 

antibiotik sebagai langkah awal untuk mengatasi terjadinya infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi ini (Ardiaria, 2019). 

1. Tatalaksana Umum 

Tatalaksana umum atau suportif adalah hal yang penting dalam 

mengobati demam tifoid seperti pemberian rehidrasi oral atau parenteral, 

pemberian antipiretik, serta nutrisi yang adekuat dimana hal ini dapat 

memperbaiki kualitas hidup anak penderita demam tifoid. Pada kasus demam 

tifoid sebenarnya pada pasien anak gejalanya lebih ringan dibandingkan pada 

orang dewasa. Maka dari itu biasanya dengan istirahat yang cukup sudah dapat 

memperbaiki kondisi anak menjadi lebih baik (Masyrofah et al., 2023). 

2. Tatalaksana Khusus (Antibiotik)  

Dalam penatalaksanaan demam tifoid pengobatan yang diberikan 

berupa antibiotik terdapat beberapa jenis antibiotik yang saat ini sering 

digunakan yaitu, Kloramfenikol, tiamfenikol, kotrimoksazol, ampisilin dan 

amoksisilin, sefalosporin generasi ketiga, flukuinolon dan azitromisin (Rahimi 

et al., 2021). Tujuan pemberian antibiotik ini yaitu untuk membunuh bakteri 

penyebab terjadinya demam tifoid, dimana penggunaanya dapat mengurangi 
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komplikasi, mempercepat penyembuhan, memperbaiki gambaran klinis 

seperti penurunan suhu badan sehingga dapat mengurangi angka kematian 

(Kinanta et al., 2020). 

a. Kloramfenikol  

Kloramfenikol merupakan obat pilihan utama pada pasien demam 

tifoid. Kloramfenikol bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri 

dengan mengikat secara terbalik ke subunit 50S ribosom sehingga 

menghambat pembentukan ikatan peptida. Kloramfenikol merupakan 

antibiotik broad-spectrum yang berkhasiat bakteriostatik terhadap gram 

positif aerob maupun anaerob dan bakteri gram negatif. Kloramfenikol dapat 

bersifat bakterisid terhadap H. influenzae, Neisseria meningitides, dan 

beberapa jenis Bacteroides. Salah satu risiko dalam penggunaan kloramfenikol 

adalah anemia aplastik, sehingga pada tahun 1970- an di negara Barat jarang 

digunakan peroral untuk terapi pada manusia. Kloramfenikol dianjurkan 

untuk infeksi tifus (Salmonella typhi) dan meningitis (H. influenzae) (Oong dan 

Tadi,2023). 

b. Azitromisin 

Azitromisin bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dari sel 

mikroba. Efikasi dan keamanan dari obat ini hampir sama dengan obat 

golongan kuinolon. Namun, dalam penggunaan azitromisin ini digunakan 

sebagai alternatif saja karena memiliki kontraindikasi dengan anak-anak, 

Wanita hamil, dan yang resistan dengan kuinolon. Penggunaan obat ini jika 

lebih dari 7 hari tidak diperbolehkan karena penetrasi jaringan lebih kuat dan 

terakumulasi di kantung empedu. Azitromisin jika digunakan selama 5 hari 

ekuivalen dengan penggunaan antibiotik lain selama 10 hari penggunaan 7 
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harinya lebih optimal hasilnya dibanding penggunaan antibiotik lain selama 

14 hari (Rahmasari & Lestari, 2018). 

c. Amoksisilin  

Dalam hal kemampuan menurunkan demam, efektivitas ampisilin dan 

amoksisilin lebih kecil dibandingkan dengan kloramfenikol. Amoksisilin 

bekerja dengan cara menghambat sintetis dinding sel mikroba. Indikasi 

mutlak penggunaannya adalah pasien demam tifoid dengan leukopenia. Dosis 

yang dianjurkan berkisar antara 75-150 mg/kg BB sehari, digunakan sampai 

7 hari bebas demam. Dengan penggunaan Amoksisilin dan Ampisilin, demam 

rata-rata turun 7-9 hari. 

d. Sefiksim 

Sefiksim adalah antibiotik sefalosporin generasi ketiga yang dapat 

digunakan untuk pengobatan berbagai infeksi pada anak-anak, antibiotik ini 

tidak aktif terhadap S.aureus, enterekokus pada mukokus yang resisten 

terhadap penicillin peunomonas, L.monocytogenes dan Acinetobacter. Sefiksim 

mempunyai mekanisme menghambat sintesis dinding sel mikroba. Sefiksim 

termasuk sefalosporin generasi ketiga yang telah banyak digunakan pada 

anak-anak dalam berbagai daerah geografis (Rahmasari & Lestari, 2018). 

e. Seftriakson 

Pemberian Seftriakson pada pasien demam tifoid dapat diberikan 

karena seftriakson merupakan antibiotik spektrum luas, yang dimana 

antibiotik ini memiliki efek terhadap bakteri gram positif maupun negatif, 

termasuk Salmonella typhi. Seftriakson sendiri bekerja dengan cara 

menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan berikatan dengan satu atau 

lebih ikatan protein-penisilin (Penicilin-binding protein/ PBPs) yang 

selanjutnya akan menghambat sintesis peptidoglikan dinding sel bakteri 
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sehingga menghambat biosintesis dinding sel. Akibatnya, bakteri mengalami 

lisis karena adanya aktivitas enzim autolitik (autolisin dan murein hidrolase) 

saat dinding sel bakteri terhambat. Pemberian Seftriakson juga lebih 

dianjurkan dibandingkan Kloramfenikol karena dapat mengurangi lama 

pengobatan secara signifkan (Hazimah et al., 2018). Sifat obat ini 

menguntungkan karena dapat merusak spektrum kuman atau bakteri dan 

tidak mengganggu sel manusia, penetrasi jaringan cukup baik, dan 

resistensinya terhadap kuman masih tergolong rendah (Rahmasari & Lestari, 

2018).  

Tabel 1. Rekomendasi Antibiotik untuk Demam Tifoid oleh The National 

Institute for Communicable Diseases (NICD, 2022). 

Keefektifan Antibiotik Dosis Waktu 

Efektif dengan 
Siprofloksasin 

Siprofloksasin 20 mg/kg/hari po dibagi 
dalam dua dosis (setiap 
12 jam) 

7 hari 

Tidak efektif 
dengan 
Siprofloksasin 

Neonatus 
Sefotaksim 
 
 
Anak Umur 1 
bulan keatas 
 
Seftriakson 

                                            
40-80 mg/kg/hari IV 
dibagi dalam dua dosis 
(setiap 12 jam) 
 
 
 
50 - 75 mg/kg/day IV 
dibagi dalam dua dosis 
harian (setiap 12 jam) 

 
10-14 
hari 

atau 

Azitromisin 
 

20 mg/kg PO dalam 
sehari 

7 hari 

Reaksi obat secara 
luas 

Azitromisin  20 mg/kg PO dalam 
sehari 

7 hari 
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Tabel 2. Rekomendasi terapi untuk demam tifoid anak dengan risiko rendah 

terhadap resistensi Fluorokuinolon (WHO, 2022). 

Antibiotik Rute 
Pemberian 

Range Berat 
Badan 

Dosis mg/kg 

Siprofloksasin 
15 mg/kg/ 12 
jam 

Oral 3-<6 kg 50 mg/ 12 jam 

Oral 6-<10 kg 100 mg/ 12 jam 

Oral 10-<15 kg 150 mg/ 12 jam 

Oral 15-<20 kg 200 mg/ 12 jam 

Oral 20-<30 kg 300 mg/ 12 jam 

Oral ≥ 30 kg 500 mg/12 jam 

Tabel 3. Rekomendasi terapi untuk demam tifoid anak dengan risiko yang 

tinggi terhadap resistensi Fluorokuinolon (WHO, 2022). 

Antibiotik Dosis Rute Pemberian Hari 

Azitromisin 20 mg/kg/ 24 jam Oral 7 

Seftriakson 80 mg/kg/ 24 jam IV 10 

Tabel 4. Guideline Tatalaksana Terapi oleh British Infection Association 

Guidelines tahun 2022 (Nabarro et al., 2022). 

Obat Dosis Anak Kontraindikasi 

Pengobatan untuk Infeksi 
Akut  
Seftriakson  
 
 
 
 
Azitromisin 
 
 
 
Siprofloksasin 
 
 
 
 
 
 

 
 
80 mg/kg (max. 
2 g) IV sekali 
sehari x 7-10 
hari 
 
15-20 mg/kg 
(max 500 mg) PO 
sekali sehari x 7 
hari 
20 mg/kg (max 
500 mg) PO 
sekali sehari x 7 
hari  
 
 
 

 
 
Alergi parah terhadap 
beta-laktam, Riwayat 
batu ginjal dan 
hiperkalsiuria.  
 
Alergi 
 
 
 

• Alergi atau 
reaksi merugikan 
yang parah 
sebelumnya  
• Riwayat 
gangguan tendon 
berhubungan 
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Meropenem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 mg/kg IV 3x1 

dengan penggunaan 
kuinolon.  
• Penggunaan 
steroid secara 
bersamaan 
meningkatkan risiko 
kerusakan tendon. 
• Perhatian pada 
Usia > 60 tahun, 
gangguan ginjal, 
transplantasi organ 
padat, penyakit 
katup jantung.  
• kelainan 
jaringan ikat dan 
faktor risiko 
regurgitasi katup 
jantung. 

Alergi terhadap agen 
beta-laktam 

Kemungkinan Pilihan 
Pengobatan untuk penyakit 
pembawa kronis 
Siprofloksasin  
 
 
 
Amoksisilin 
 
 
Azitromisin 

 
 
 
20 mg/kg (max 
750 mg) PO dua 
kali sehari untuk 
28 hari 
30 mg/kg PO 3x1 
sehari (max  1 g) 
untuk 28 hari  
10 mg/kg sekali 
sehari (max 500 
mg) untuk 28 
hari 

 
 
 
Seperti di atas 
 
 
 
Alergi terhadap 
golongan obat beta 
laktam 
Seperti yang di atas 

Tabel 5. Pilihan Antibiotik untuk Terapi Demam Tifoid Anak (Peraturan  

Menteri Kesehatan RI, 2021). 

Antibiotik Dosis Keterangan 

Kloramfenikol  25 mg/kg BB PO setiap 
6 jam (maksimal 2 
gram/hari) 

• Lama pengobatan  sampai 
dengan 5 hari bebas demam, 
maksimal 15 hari 

Kotrimoksazol  4 mg (trimetoprin)/kg 
BB PO setiap 12 jam 
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Amoksisilin  15-30 mg/kg BB setiap 
8 jam 

• Perhatian untuk 
penggunaan kloramfenikol : 
waspada efek samping  

• Kloramfenikol : supresi 
sumsung tulang  

• Penggunaan >7 hari harus 
diikuti dengan pemeriksaan 
morfologi sediaan apus 
darah tepi 

Ampisilin 50-75 mg/kg BB IV 
setiap 6 jam 

Tidak dianjurkan untuk pasien 
dengan jumlah leukosit 
<2000/UI 

Seftriakson 25-50 mg/kg BB setiap 
12 jam 

 

Tabel 6. Pilihan Antibiotik untuk Demam Tifoid Anak (Dyson et al., 2019). 

Antibiotik Dosis (Rute) Keterangan 
Siprofloksasin 30 mg/ kg/hari dalam 2 

dosis terbagi (PO) 
Tidak direkomendasikan pada 
anak-anak usia dibawah 15 
tahun  

Sefiksim Anak-anak (> 3 bulan) 
20 mg/kg/hari dalam 2 
dosis terbagi (PO) 

Bisa digunakan sebagai 
alternatif dari Siprofloksasin 
bagi anak-anak dibawah 15 
tahun 

Amoksisilin 75-100 mg/kg/hari 
dalam 3 dosis terbagi 
(PO) 

Jika tidak adanya resistan 

Kloramfenikol Anak-anak 1-12 tahun: 
100 mg/kg/hari dalam 3 
dosis terbagi dan anak > 
13 tahun : 3 g/hari dalam 
3 dosis terbagi 

Jika tidak adanya resistan 
(pilihan utama) 

Tiamfenikol 75mg/kg BB/hari (PO)  
Azitromisin 20 mg/kg BB/hari (PO) Aman diberikan pada anak-

anak tanpa komplikasi 
Seftriakson 75mg/kg BB sehari 

sekali (IV) 
Salmonella typhi cepat 
berkembang resisten 
terhadap kuinolon. Jika terjadi 
digunakan Seftriakson. 

3. Resistensi Antibiotik  

Resistensi antibiotik adalah kemampuan sebuah mikroorganisme 

untuk menghambat aksi dari agen anti mikroba sehingga tidak lagi efektif 
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dalam membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Kondisi ini akan terjadi 

Ketika mikroorganisme atau bakteri beradaptasi atau berubah fungsi 

tubuhnya dengan beberapa cara seperti menetralkan antibiotik dan mengubah 

struktur bakteri yang awalnya sensitif terhadap anti mikroba menjadi resisten 

terhadap penggunaan antibiotik (Ayobami et al., 2022). 

F. Tinjauan Islam 

 Demam tifoid merupakan gangguan kesehatan yang disebabkan adanya 

infeksi dan menyerang sistem pencernaan tepatnya pada usus halus. Penulara 

penyakit ini dapat melalaui fekal atau oral yang masuk ke tubuh biasanya 

berasal dari makanan, jari tangan, kuku, lalat ataupun tinja. Dalam pengobatan 

demam tifoid atau tipes perlu mendapatkan pengobatan yang tepat yakni 

penggunaan antibiotik yang tepat baik jenis maupun dosisnya. 

Di dalam Islam telah dijelaskan tentang pengobatan sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S Yunus/10:57 
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Terjemahnya: 
Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) 
dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam 
dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin 

Dalam tafsir Al- Mishbah jilid 6 pada halaman 102-103 dijelaskan 

bahwa Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur’an adalah obat bagi apa yang 

terdapat dalam dada. Penyebutan kata dada yang diartikan dengan hati, 

menunjukkan bahwa wahyu-wahyu Ilahi itu berfungsi menyembuhkan 

penyakit-penyakit rohani seperti ragu, dengki, takabur dan semacamnya. 

Sementara ulama memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur’an juga dapat 

menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani. Mereka merujuk kepada sekian 
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Riwayat yang diperselisihkan nilai dan maknanya, antara lain yang 

diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih melalui sahabat Nabi, Ibn Mas’ud ra. yang 

memberitakan bahwa ada seseorang yang dating kepada Nabi saw yang 

mengeluhkan dadanya. Hal ini dapat diartikan bahwa Allah swt telah 

memberikan atau menghadirkan suatu penyakit beserta penawarnya.  

Pada ayat lain juga disebutkan sebagaimana Allah berfiman pada Q.S Al-

Isra/17: 82  
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َّ
َِ اِلَ لِمِي ْ

ّٰ
 الظ

ُ
يْد  يَز 

َ
 وَلَ

ِۙ َِ مِنِي ْ
ْ
مُؤ

ْ
ل
ِّ
 ل
ٌ
رَحْمَة ءٌ وَّ

ۤ
ا
َ
وَ شِف

ُ
نِ مَا ه

ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
لُ مِنَ ال ِِّ

َ
نِ
ُ
 وَن

Terjemahnya: 
Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan 
rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim 
(Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian. 
 

Dalam tafsir Al-Mishbah jilid 7 halaman 82 menjelaskan bahwa Kata 

ءٌ )
ۤ
ا
َ
 syifa’ biasa diartikan kesembuhan atau obat. Maksud dari ayat di atas (شِف

adalah bahwasanya Al-Qur’an bisa digunakan sebagai obat untuk segala 

penyakit baik itu penyakit Rohani dan jasmani. Hal ini dibuktikan dengan salah 

satu kisah saat Abu Bakar dan Rasulullah kabur ke dalam Gua Tsur 

menghindari kaum Quraisy. Saat itu Rasulullah sedang terlelap di pahanya 

Ketika sedang bergantian menjaga jika saja tiba-tiba kaum Quraisy mendapati 

mereka. Gua itu begitu dingin dan kurang akan penerangan, tiba-tiba saja 

seekor ular mendesis- desis perlahan menghampiri kaki Abu Bakar yang 

terlentang. Abu Bakar ingin sekali menghindari gigitan dari ular itu hanya saja 

Rasulullah Tengah berada dalam tidurnya yang lelap akibat kelelahan sehingga 

ia tidak tega menggerakkan kakinya karena takut membangunkan Rasulullah. 

Abu Bakar meringis ketika merasakan gigitan di pergelangan kakinya tapi 

kakinya tetap saja tidak bergerak sama sekali dalam diam Abu Bakar menangis 

merasakan rasa sakit dan panas menjalar ke seluruh tubuhnya akibat bisa ular 
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itu. Tidak sadar air mata Abu Bakar menetes mengenai pipi Rasulullah yang 

tengah berbaring dan membangunkannya. 

Rasulullah pun menatap Abu Bakar dengan rasa ingin tahu dan 

bertanya apa yang terjadi. Singkat cerita setelah mendengarkan penjelasan 

Abu Bakar tentang apa yang terjadi Rasulullah ikut menangis melihat 

perjuangan sahabatnya itu dengan lembut Nabi meraih kaki Abu Bakar dan 

mengagungkan nama Allah swt lalu mengusap luka itu dengan ludahnya, 

seketika Abu Bakar merasa lega. Dari kisah ini dapat dibuktikan bahwasanya  

Al-Qur’an tidak hanya dapat digunakan sebagai obat penyakit hati tapi juga 

penyakit fisik atau jasmani.  

Kemudian, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis shahih oleh 

Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: 

 

ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
   حَد

ُ
ارُون

َ
بُو   مَعْرُوف    بْنُ   ه

َ
اهِر    وَأ

َّ
   الط

ُ
حْمَد

َ
وا   عِيسَ   بْنُ   وَأ

ُ
ال
َ
ا   ق

َ
ن
َ
ث
َّ
ب    ابْنُ   حَد

ْ
وَه  

 ِ ِ
ن  َ بََ

ْ
خ
َ
وَ   عَمْرٌو   أ

ُ
ثِ   ابْنُ   وَه حَار 

ْ
هِ   عَبْدِ   عَنْ   ال ِ   عَنْ   سَعِيد   بْن    رَبِّ نَِ

َ
    أ

ْ
بَب 
عَنْ   الزُّ  

ِ   رَسُولِ   عَنْ   جَابِر  
َ

   اللّ
َ

ُ   صَلّ
َ

يْهِ   اللّ
َ
مَ   عَل

َ
   وَسَل

ُ
ه
َّ
ن
َ
الَ   أ

َ
لِّ   ق

ُ
اء    لِك

َ
وَاءٌ   د

َ
ا   د

َ
إِذ
َ
ف  

صِيبَ 
ُ
وَاءُ   أ

َ
اءِ   د

َّ
  الد

َ
نِ   بَرَأ

ْ
ِ   بِإِذ

َ
وَجَلَّ   عَزَّ   اللّ  

 

Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami (Harun bin Ma'ruf ) dan (Abu Ath 
Thahir) serta (Ahmad bin 'Isa) mereka berkata; Telah menceritakan 
kepada kami (Ibnu Wahb); Telah mengabarkan kepadaku ('Amru) yaitu 
Ibnu Al Harits dari ('Abdu Rabbih bin Sa'id) dari (Abu Az Zubair) dari 
(Jabir) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk 
suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 
'azza wajalla. (HR. Muslim, No. 4084) 

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap penyakit bahwa penyakit 

yang Allah turunkan ke muka bumi ini pasti memiliki penawar atau obat atas 

izin Allah swt. kecuali satu penyakit yaitu tua. Dalam Hadis tersebut juga 

dijelaskan bahwa suatu penyakit dapat disembuhkan apabila diobati dengan 
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obat yang sesuai. Dihubungkan dengan pengobatan bahwa setiap penyakit 

memiliki obat yang berbeda, sehingga pemberian obat sangat perlu untuk 

diperhatikan. Pemberian obat yang tidak sesuai seperti dosis yang berlebih 

justru akan membahayakan pasien dan menyebabkan terjadinya overdosis 

serta apabila dosis kurang maka obat yang diberikan tidak akan memberikan 

efek sama sekali dan dapat menimbulkan penyakit yang baru. 

Berdasarkan penyakit yang diangkat yakni demam tifoid adalah 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini dapat 

masuk melalui oral. Oleh karena itu, kebersihan sangat perlu diperhatikan 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/ 2:222 yang 

berbunyi: 

يْنَ  ر 
هِّ
َ
ط
َ
مُت
ْ
َِ وَيُحِبُّ ال ابِي ْ وَّ

َّ
َ يُحِبُّ الت

ّٰ
 اللّٰ

َّ
 اِن

Terjemahnya:  

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

Dalam ayat di atas Allah swt menegaskan bahwa Dia menyukai orang-

orang senantiasa menjaga kebersihannya. Dengan kata lain Allah sangat 

mencintai kebersihan. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian lebih bagi 

umat Islam untuk terus memperhatikan kebersihan diri maupun 

lingkungannya. Kenyataannya seseorang biasa menerapkan kebersihan 

ketika ingin melaksanakan Shalat atau ibadah dikarenakan menjadi salah 

satu syarat sahnya diterima Shalat padahal kebersihan juga dimaksudkan 

untuk tetap berperilaku hidup bersih demi terciptanya umat yang sehat, baik 

itu sehat jasmani maupun lingkungannya. Kemudian, salah satu penyebab 

terbesar timbulnya suatu penyakit adalah hal yang kotor dan najis, inilah 

alasan mengapa Islam memerintahkan manusia agar terus menjaga 
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kebersihan dan menghindari hal-hal yang kotor dan najis apalagi sampai 

mengonsumsinya.  

Hal ini sesuai dengan penyakit yang sedang diteliti dimana dilihat dari 

penyebab utama dari timbulnya penyakit ini adalah kurangnya perilaku 

hidup sehat oleh individu khususnya sanitasi hygiene seperti tidak adanya 

sarana air bersih, sarana jamban atau pembuangan tinja yang buruk, tidak 

mencuci tangan setelah buang hajat sehingga kuman-kuman tadi akan 

berpindah ke tangan dan saat makan/minum akan terbawa masuk ke dalam 

tubuh. Adapun ayat lain yang membahas terkait kebersihan yaitu Q.S Al-

Maidah/ 5:6  

مَرَافِقِ 
ْ
 ال

َ
مْ اِلَ

ُ
يْدِيَك

َ
وَا مْ 

ُ
ك
َ
وْا وُجُوْه

ُ
سِل

ْ
اغ
َ
وةِ ف

ٰ
ل  الصَّ

َ
مْ اِلَ

ُ
مْت
ُ
ا ق
َ
ا اِذ

ٰٓ
وْ
ُ
مَن
ٰ
ا ذِيْنَ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
 ي ٰٓ

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
وَاِن  

ِۗ
رُوْا هَّ

َّ
اط
َ
ف بًا 

ُ
جُن مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
وَاِن  

ِۗ
 
ِ عْبَي ْ

َ
ك
ْ
ال  

َ
اِلَ مْ 

ُ
ك
َ
رْجُل

َ
وَا مْ 

ُ
بِرُءُوْسِك وَامْسَحُوْا 

  
ٰٓ 

رْضِ وْا مَّ
ُ
جِد

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ءَ ف

ۤ
سَا

ِّ
مُ الن

ُ
مَسْت

ٰ
وْ ل
َ
طِ ا ىِٕ

ۤ
ا
َ
غ
ْ
نَ ال مْ مِّ

ُ
ك
ْ
ن  مِّ

ٌ
حَد

َ
ءَ ا
ۤ
وْ جَا

َ
رٍ ا

َ
 سَف

ٰ
وْ عَلٰ

َ
ا

 
ُ
ه
ْ
ن مْ مِّ

ُ
يْدِيْك

َ
مْ وَا

ُ
امْسَحُوْا بِوُجُوْهِك

َ
بًا ف يِّ

َ
ا ط

ً
مُوْا صَعِيْد يَمَّ

َ
ت
َ
ءً ف

ۤ
ُ لِيَجْعَلَ  ِۗمَا

ّٰ
 اللّٰ

ُ
يْد مَا يُر 

نْ حَرَ  مْ مِّ
ُ
يْك
َ
  عَل

َ
رُوْن

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
يْك
َ
 عَل

ٗ
ه
َ
مْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَت

ُ
رَك هِّ

َ
 لِيُط

ُ
يْد ر 

كِنْ يُّ
ٰ
ل  جٍ وَّ

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

Berdasarkan ayat tersebut Allah telah memberitahukan untuk 

manusia selalu dalam keadaan bersih baik itu ketika ingin beribadah atau 

dalam keadaan sehari-hari. Allah juga memerintahkan untuk tetap bersuci 

setalah membuang hajat. Hal ini sesuai dengan Penelitian yang telah 

dilakukan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya demam 
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tifoid adalah hygiene personal atau bagaimana seseorang merawat dirinya 

untuk memelihara kesehatan mereka (Sunaryani et al., 2019). 

Dengan ini penyakit demam tifoid berkaitan erat dengan lingkungan 

yang kurang baik dan tentu saja penyebabnya adalah individu itu sendiri. 

Allah swt berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:41 

وْا  
ُ
ذِيْ عَمِل

َّ
هُمْ بَعْضَ ال

َ
اس  لِيُذِيْق

َّ
يْدِى الن

َ
 ا
ْ
سَبَت

َ
بَحْر  بِمَا ك

ْ
ِّ وَال نََ

ْ
 فِِ ال

ُ
سَاد

َ
ف
ْ
هَرَ ال

َ
ظ

 
َ
هُمْ يَرْجِعُوْن

َّ
عَل
َ
 ل

 

Terjemahnya: 
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan 
tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan 
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar). 
 

Ayat di atas dapat diartikan bahwa segala bentuk kerusakan atau 

keburukan yang terjadi di bumi adalah akibat dari manusia itu sendiri, ini 

dapat dikaitkan bahwa lingkungan yang buruk itu tergantung dari individu 

yang tinggal di dalamnya. Jadi, lingkungan yang bersih harus diperhatikan 

untuk kemaslahatan individu itu sendiri agar kesehatannya tetap terjaga. 

Islam sangat menekankan hidup sehat dan untuk meraihnya 

diperlukan kesadaran dari setiap individu untuk menjaga kebersihan diri dan 

lingkungannya. Hal ini juga disebut dalam sebuah Hadits arba’in 

diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah saw bersabda: 

 

الإيمان  شطر  الطهور   

Artinya: 

Kesucian itu separuh dari iman, (HR. Muslim No.233) 

Berdasarkan hadits di atas dikatakan bahwa “Kesucian atau 

kebersihan adalah bagian dari iman”. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 
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sebuah kesucian atau kebersihan dari diri seseorang sehingga dikatakan 

bahwa kebersihan adalah bagian dari sebuah iman yang artinya orang-orang 

yang beriman akan peduli akan kebersihannya atau kesuciannya karena 

kesucian itu menghapus dosa-dosa kecil, sedangkan keimanan menghapus 

dosa-dosa besar maka separuh keimanan didasarkan pada pertimbangan ini, 

tidak hanya kebersihan diri dan lingkungan yang perlu diperhatikan tapi 

kebersihan dan kesucian hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita seperti 

makanan atau minuman. 

Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah segala jenis penyakit yang 

ada di muka bumi ini semuanya datangnya dari Allah swt begitu pun dengan 

obatnya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Asy-Syu’ara’/26:80 

 

 وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِۙ   

Terjemahnya: 

Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. 

Ayat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 6 menyebutkan bahwa 

arti ”penyakit” disandarkan kepada dirinya (penderita), sekalipun hal itu 

merupakan qadar, qada dan ciptaan Allah swt. Akan tetapi, ia sandarkan hal 

itu kepada dirinya sebagai sikap beradab. Maka hal itu berarti, jika aku 

menderita sakit, maka tidak seorang pun yang kuasa menyembuhkanku 

selain-Nya sesuai takdir-Nya yang dikarenakan oleh sebab yang 

menyampaikannya. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini penjelasan di atas bermaksud 

bahwa segala penyakit itu hanya bisa disembuhkan atas izin-Nya, manusia 

hanya bisa berikhtiar dan berusaha untuk bisa sembuh tapi apabila Allah 

tidak berkehendak maka tidaklah berguna, dengan kata lain obat adalah 
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perantara bagi manusia untuk sembuh. Oleh karena itu, selain mendapatkan 

terapi yang tepat manusia juga perlu berdoa dan meminta kepada Allah swt 

atas kesembuhannya dan tetap berbaik sangka atas apa yang diberikan oleh-

Nya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah non-eksperimental dengan 

jenis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena 

dengan menggunakan data berupa angka atau statistik. Dalam pengumpulan 

data dilakukan secara retrospektif yaitu pengumpulan data yang telah lampau 

melalui lembaran rekam medis dari data resep pasien anak demam tifoid dari 

dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf periode Januari 2023 – 

Desember 2023. 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif untuk 

menganalisis efektivitas penggunaan antibiotik terhadap perbaikan klinis 

pasien anak demam tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini bertempat di RSUD Syekh Yusuf Gowa, Sulawesi 

Selatan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024 – Maret 2024 dengan 

data pasien di bulan Januari 2023- Desember 2023. 
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D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh pasien anak 

demam tifoid pada instalasi rawat inap di RSUD Syekh Yusuf Gowa periode 

Januari 2023 – Desember 2023. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pasien anak 

demam tifoid pada instalasi rawat inap di RSUD Syekh Yusuf Gowa periode 

Januari 2023 – Desember 2023 yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. 

a. Kriteria Sampel 

1) Kriteria Inklusi  

a) Pasien anak demam tifoid dengan rentan umur 0 – 18 tahun. 

b) Pasien rawat inap 

c) Pasien yang mendapatkan terapi antibiotik 

2) Kriteria Ekslusi 

a) Rekam medik yang tidak lengkap  

b) Pasien anak dengan penyakit infeksi lainnya 

3. Penentuan Besar Sampel  

Dalam penelitian ini penentuan besaran sampel menggunakan rumus 

Slovin, yaitu : 

  𝑛 =
N

1+N(𝑒)2

⬚

 

Keterangan : 

      n = Ukuran sampel 

      N = Ukuran populasi 

      e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance),   

digunakan         e = 5 %               (Rifkhan, 2023) 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan menggunakan rumus 

Slovin, ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut : 

                                  𝑛 =
N

1+N(𝑒)2

⬚

 

                                  𝑛 =
92

1+92(5%)2

⬚

 

                               𝑛 =
92
1,23
⬚

 

                               𝑛 = 74 

Jadi, dari 92 data rekam medik yang diperoleh diambil 74 data sebagai 

sampel untuk digunakan dalam penelitian ini.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini dilakukan secara retrospektif yang dilakukan 

penelusuran terkait data lampau berupa data sekunder melalui rekam medik 

pasien anak demam tifoid yang diperoleh dari bagian rekam medik RSUD 

Syekh Yusuf Gowa. Data yang diperoleh di skrining untuk memilih data sesuai 

kriteria eksklusi dan inklusi. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam medik 

pasien anak demam tifoid di instalasi rawat inap RSUD Syekh Yusuf Gowa 

periode Januari 2023 – Desember 2023 yang mendapatkan pengobatan 

antibiotik dan lembar penilaian yang memuat perbaikan klinis pasien, terapi 

antibiotik yang didapatkan serta waktu perbaikan klinis pasien.  

G. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependent  

Variabel dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

dependent dalam penelitian ini adalah perbaikan klinis. 
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2. Variabel Independent  

Variabel independent atau variabel bebas yaitu variabel yang menjadi 

sebab ataupun mempengaruhi timbulnya variabel dependent (terikat). 

Variabel independent dalam penelitian ini adalah penggunaan antibiotik. 

H. Alur Penelitian  

1. Tahap Awal  

Tahap ini dilakukan persiapan, dalam hal ini permohonan izin 

penelitian di tingkat Provinsi  Selatan kemudian surat izin oleh pemerintah 

Kabupaten Gowa. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan proses pengumpulan data mengenai pasien anak 

demam tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Populasi yang diperoleh dari data 

yang dikumpulkan berupa rekam medik pasien, sehingga akan didapatkan 

sampel menggunakan Teknik sampling acak berupa undian dan pencatatan 

data sesuai dengan kriteria inklusi. 

3. Tahap Penyelesaian  

Tahap ini merupakan proses akhir yang terdiri dari tahap pengelolaan 

data dan penyelesaian laporan hasil penelitian.  

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 

Dalam penelitian yang dilakukan ini digunakan penelitian retrospektif 

dengan menelusuri data lampau yakni berupa data sekunder dari rekam 

medik pasien anak dengan penyakit demam tifoid. Data ini diperoleh dari 

bagian rekam medik RSUD Syekh Yusuf Gowa, sehingga dari rekam medis 

tersebut diambil data berupa usia, gejala klinis, jenis antibiotik yang diberikan, 

perbaikan klinis yang terjadi, serta lama pasien di rawat inap. 
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2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan secara analisis deskriptif menggunakan 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) dengan interval kepercayaan 

(IK) sebesar 95% (α=5%). Penilaian perbaikan klinis pasien dengan Teknik 

Paired Sample t-Test untuk membandingkan perbaikan klinis pasien sebelum 

dan sesudah mendapatkan terapi adapun pengelolaan data berupa penyajian 

melalui tabel.  
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J. Skema Alur Penelitian 

 

 

Pengumpulan Rekam 
Medik Pasien 

Izin Penelitian 

Skrining Rekam Medik 
Pasien (n=92) 

Data yang ditinjau 
berupa: 

1. Identitas Pasien 
2. Jenis Antibiotik 
3. Durasi Pemberian 
4. Perbaikan Klinis 

Hasil Analisis dan 
Kesimpulan 

Pengumpulan dan 
Pengolahan Data 

 74 sampel rekam medik  
yang memenuhi syarat 

Kriteria inklusi: 
Pasien anak (0-18 tahun) 
Pasien rawat inap 
Pasien yang mendapatkan 
terapi antibiotik 

Kriteria Ekslusi (n= 18): 
Rekam medik tidak lengkap 
Pasien dengan penyakit 
infeksi lain 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini dikumpulkan data retrospektif pasien anak dengan 

diagnosis demam tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada Tahun 2023. Jumlah 

rekam medik pasien yang digunakan adalah sebanyak 74 rekam medik. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan melihat perbaikan klinis pasien selama 

menjalani perawatan rawat inap dan setelah diberikan terapi antibiotik. 

1. Karakteristik Pasien  

Tabel 7. Karakteristik Pasien (World Health Organization, 2018). 

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RSUD Syekh Yusuf 

Ket: N = Jumlah 

Tabel 7. Menunjukkan bahwa jenis kelamin yang paling banyak adalah 

laki-laki dengan angka 44 pasien (59,4%) di rentang usia 2-7 tahun dengan 

angka 29 pasien tahun (39,2%) 

 

 

 

 

NO Karakteristik Pasien Keterangan N (%) 

1. Jenis Kelamin Laki-Laki  44 (59,4%) 

Perempuan 30 (40,6%) 

2. Usia  < 2 Tahun 8 (10,8%) 

2-7 Tahun 29 (39,2%) 

8-11 Tahun 22 (30%) 

12-18 Tahun  15 (20%) 
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2. Gejala Klinis Pasien 

Tabel 8. Gambaran Gejala Klinis Pasien 

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RSUD Syekh Yusuf  

Ket: N= Jumlah 

Berdasarkan tabel 8. Gejala klinis pasien anak setelah pemberian 

antibiotik turun hingga 0% (N=0) khususnya pada gejala suhu, gangguan 

kesadaran, gangguan pencernaan dan gejala mual & muntah dan untuk laju 

pernapasan turun hingga 20% (N=15). 

 

 

 

 

 

No Gejala Klinis Normal 
N (%) 

Tidak Normal 
N (%) 

1 Suhu Sebelum 48 (65%) 26 (35%) 

Sesudah 74 (100%) 0 (0%) 

2 Laju Pernapasan Sebelum 38 (51%) 36 (49%) 

Sesudah 59 (80%) 15 (20%) 

3 Kesadaran Sebelum 74 (100%) 0 (0%) 

Sesudah 74 (100%) 0 (0%) 

4 Pencernaan Sebelum 35 (47%) 39 (53%) 

Sesudah 74 (100%) 0 (0%) 

5 Mual & Muntah Sebelum 44 (60 %) 30 (40%) 

Sesudah 74 (100%) 0 (0%) 
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3. Profil Penggunaan Terapi Antibiotik 

Tabel 9. Persentase Pemberian Antibiotik pada Pasien Anak Demam    

Tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa 

Sumber: Data Rekam Medik Pasien di RSUD Syekh Yusuf  

Ket: N= Jumlah 

Berdasarkan tabel 9. Pemberian antibiotik yang paling banyak adalah 

antibiotik jenis Seftriakson dengan persentase 73% (N=54). 

4. Hasil Uji Paired Sample t-Test  

Tabel 10. Hasil Uji Paired Sample t-Test untuk Gejala Klinis Pasien. 

Sumber: Hasil Uji SPSS Data Rekam Medik Pasien 
Ket: N= Jumlah 

RR   = Respiratory rate/ Laju pernapasan 
GCS = Glow coma Score / Kesadaran 
MM = Mual dan Muntah 

No. Jenis Antibiotik Rute  
Pemberian 

Dosis 
(24 

jam) 

Durasi 
Penggunaan 

Jumlah 
N (%) 

1 Seftriakson IV 1,4 g-2 g 3-6 hari 54 (73%) 

2 Sefiksim Oral 40-400 
mg 

3-7 hari 7 (9%) 

3 Sefotaksim IV 0,8 g -2 
g 

3-9 hari 11 (15%) 

4 Kloramfenikol  Oral 3 g 4-7 hari 2 (3%) 

Variabel Sig. (2-tailded) 

Suhu Sebelum–Suhu Sesudah 0,000 

RR Sebelum-RR Sesudah 0,000 

GCS Sebelum- GCS Sesudah - 

Pencernaan Sebelum-Pencernaan Sesudah 0,000 

MM Sebelum-MM Sesudah 0,000 
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Berdasarkan tabel 10. Uji Paired sample t-test menunjukkan hasil positif 

dengan p-value 0,000 (p<0,05) pada perbaikan suhu, laju pernapasan, GCS, 

pencernaan, dan mual muntah. 

B. Pembahasan  

Demam tifoid merupakan penyakit infeksi sistemik yang disebabkan 

oleh bakteri Salmonella thypi. Penyakit ini kebanyakan diderita oleh anak-anak 

> 5 tahun ditandai dengan gejala demam yang berlangsung lama disertai 

dengan adanya bakteri dalam darah tanpa melibatkan struktur endotelial atau 

endokardial serta invasi dan multiplikasi bakteri di dalam sel fagosit 

mononuklear di hati, limpa, kelenjar getah bening, usus dan Peyers’s patch 

(Soemasto et al., 2016). 

Faktor risiko dari penyakit ini biasanya berasal dari sanitasi hygiene 

atau hygiene perorangan. Buruknya sanitasi hygiene seperti tidak adanya air 

bersih, sarana pembuangan yang buruk dan bagaimana kebiasaan individu 

yang kurang memperhatikan kebersihan contohnya tidak mencuci tangan 

setelah BAB, atau bisa saja makan makanan yang tidak terjamin kebersihannya 

(Cahayani, Suci et al., 2023). 

Dalam pengobatannya, demam tifoid ini dapat diatasi dengan 

pemenuhan kebutuhan cairan, nutrisi serta pemberian antibiotik, kemudian 

pada kasus-kasus yang dinilai serius biasanya akan dilalukan perawatan di 

rumah sakit agar pemenuhan cairan, elektrolit serta nutrisi dapat diobservasi 

dan diliat perkembangannya. Pengobatan utama untuk demam tifoid sendiri 

adalah pemberian antibiotik karena pada dasarnya penyakit ini didasari oleh 

adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella thypi (Oktavia et al., 

2020). 
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Penelitian ini terkait analisis efektivitas pengobatan antibiotik yang 

diberikan kepada pasien anak yang didiagnosis demam tifoid di RSUD Syekh 

Yusuf Gowa pada tahun 2023 dengan melihat perkembangan perbaikan gejala 

klinis yang dialami oleh pasien setelah pemberian antibiotik. Jumlah sampel 

yang digunakan dan memenuhi kriteria inklusi sebanyak 74. 

Berdasarkan tabel 7. Analisis karakteristik dasar untuk jenis kelamin 

dan usia dilakukan untuk mengetahui persentase dari pasien dengan diagnosis 

demam tifoid pada laki-laki dan perempuan serta pada rentan usia berapa. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pasien paling banyak terkena demam 

tifoid terjadi pada jenis kelamin laki-laki dengan persentase 59,4% (n=44) dan 

perempuan 40,6 % (n=30). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Melarosa Resika et al. (2019) di RSUP Sanglah Denpasar 

dimana didapatkan hasil bahwa yang paling banyak terkena demam tiofid 

adalah pasien berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 65,5 % (n=36) dan 

perempuan 34,5 % (n=19) hal ini dapat disebabkan dengan kebiasaan atau 

gaya hidup dari laki-laki yang berisiko lebih tinggi terkena demam tifoid 

dibandingkan perempuan. Kemudian penelitian lain oleh Nurleli dan Nuzulul 

(2023) dimana jumlah kasus demam tifoid sebanyak 120 kasus dengan 

persentase berdasarkan jenis kelamin didapatkan laki-laki dengan presentase 

63,3% atau sebanyak 76 kasus sedangkan perempuan dengan persentase 

36,7% atau sebanyak 44 kasus dan didapatkan melalui hasil uji odds ratio nilai 

OR 0,75 yang berarti pasien dengan jenis kelamin laki-laki berisiko 

mempunyai peluang 0,75 kali lebih besar dibandingkan pasien dengan jenis 

kelamin perempuan. Kejadian ini dapat berpengaruh karena biasanya laki-laki 

lebih sering beraktivitas dan aktif diluar rumah juga kurang dalam hygiene 

perorangan (Nurleli & Rahmi, 2023).  
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Demam tifoid adalah penyakit yang dapat menyerang semua kalangan 

usia dimana menurut hasil Riset kesehatan Dasar penyakit demam tifoid di 

Indonesia didominasi oleh anak-anak. Berdasarkan tabel 7 hasil penelitian 

yang telah dilakukan terkait rentang usia anak-anak yang menderita demam 

tiofid paling banyak adalah pada usia rentang 2-7 tahun dengan jumlah 29 

(39,2%) pasien, usia 8-11 tahun dengan jumlah 22 (30%) pasien, usia 12-18 

tahun dengan jumlah 15 (20%) pasien, dan yang paling kecil pada usia < 2 

tahun dengan jumlah 8 (10,8%) pasien. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

hasil Riset Kesehatan dasar pada tahun 2018 dengan rentang usia 5-14 tahun 

paling tinggi prevalensinya dengan persentase 1,9%. Penelitian sejenis ini juga 

dilakukan pada tahun  2020 di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin 

Lampung. Didapatkan hasil bahwa penderita yang paling banyak adalah pada 

rentang 5-11 tahun dengan persentase 57,1%. Hal ini tentu saja bisa terjadi 

dikarenakan anak pada rentang usia seperti ini adalah anak-anak yang sedang 

aktif menjalani aktivitas di luar rumah, seperti jajan di area sekolah atau di 

pinggir jalan yang tidak terjamin kebersihannya, buruknya sanitasi dan 

hygiene serta imunitas atau daya tahan tubuh yang belum terlalu baik. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa penyebaran penyakit ini dapat terjadi 

melalui kontaminasi makanan atau minuman melalui fakte-oral sehingga 

berisiko terinfeksi bakteri Salmonella typhi (Mustofa et al., 2020).  

Dalam penatalaksanaannya antibiotik adalah terapi utama yang 

diberikan, karena pada dasarnya patogenesis infeksi Salmonella typhi 

berhubungan dengan keadaan bakterimia. Tujuan pemberian antibiotik 

sendiri adalah untuk membunuh bakteri penyebab terjadinya demam tifoid 

dimana penggunaan antibiotik ini dapat mengurangi komplikasi, 

mempercepat penyembuhan, dan memperbaiki gambaran klinis penderita 
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(Kinanta et al., 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indoesia pada tahun 2021 terdapat beberapa jenis antibiotik yang diberikan 

diantaranya Kloramfenikol, Kotrimoksazol, Amoksisilin, Ampisilin dan 

Seftriakson. Adapun menurut Guideline tatalaksana terapi oleh British 

Infection Association Guidelines tahun 2022 jenis antibiotik yang diberikan 

berupa Seftriakson, Azitromisin, Siprofloksasin, Meropenem dan Amoksisilin. 

Berdasarkan tabel 9 terkait profil penggunaan terapi antibiotik untuk 

kasus demam Tifoid anak di RSUD Syekh Yusuf di tahun 2023 didapatkan hasil 

yakni penggunaan antibiotik Seftriakson dengan jumlah 54 (73%) pasien, 

Sefiksim dengan jumlah 7 (9%) pasien, Sefotaksim dengan jumlah 11 (15%) 

pasien, dan kloramfenikol 2 (3%) pasien. Jika dilihat dari penggunaannya yang 

paling banyak adalah Seftriakson dengan 54 pasien. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang juga dilakukan oleh Idrus et al. (2023) di RSUD I 

Lagaligo Luwu Timur didapatkan hasil bahwa pasien yang menerima 

perawatan dengan antibiotik Seftriakson sebanyak 43 (53,8%) pasien. 

Penggunaan Seftriakson digunakan paling banyak dibanding antibiotik 

lain tentunya memiliki alasan tertentu apalagi jika dilihat Seftriakson sendiri 

adalah antibiotik yang masuk pada ke lini dua untuk penatalaksanaan terapi 

demam tifoid. Seftriakson bekerja dengan cara mengikat Pencilin-Binding 

proteins (PBPs) yang menghambat akhir dari transpeptidase sintetis 

peptidoglikan pada pembentukan dinding sel bakteri juga dapat menghambat 

biosintesis dinding sel bakteri dan akhirnya sel bakteri akan mati. Seftriakson 

dalam penggunaannya dapat membuat darah steril dengan waktu yang lebih 

singkat pada kasus pemberian intravena karena anti mikroba yang bekerja 

pada dinding sel bakteri biasanya akan membunuh bakteri lebih cepat 

dibanding anti mikroba yang bekerja pada ribosom (Idrus et al., 2023). 
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Penggunaan antibiotik Seftriakson juga ternyata memberikan efek yang lebih 

cepat jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, untuk antibiotik 

Seftriakson perlu waktu sekitar 3-6 hari untuk memperbaiki gejala pada 

pasien demam tifoid kemudian diikuti oleh Sefiksim dengan waktu 3-7 hari, 

Sefotaksim 3-9 hari dan terakhir ada Kloramfenikol dengan waktu 4-7 hari 

dalam penggunaannya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dasopang et al. (2019) terkait 

perbandingan efektivitas Kloramfenikol dengan Seftriakson untuk 

penatalaksanaan demam tifoid anak didapatkan hasil bahwa penggunaan 

Seftriakson lebih efektif untuk pengobatan demam tifoid jangka pendek. 

Seftriakson adalah antibiotik yang masuk ke dalam golongan beta laktam dan 

memiliki spektrum yang luas sehingga dapat dikonsumsi 1 sampai 2 kali dalam 

sehari, dapat merusak struktur kuman secara selektif sehingga dapat 

membunuh bakteri Salmonella typhi, keunggulan lainnya ialah Seftriakson 

mempunyai spektrum luas, tidak mengganggu sel tubuh manusia, daya tahan 

kuman terbatas dan tidak ada efek samping berbahaya bila diberikan pada 

anak serta kurangnya kasus resistensi terhadap antibiotik ini (Dasopang et al., 

2019).  

Jika dilihat dari hasil penelitian yang paling banyak digunakan adalah 

Seftriakson dan disusul oleh Sefotaksim yang merupakan antibiotik lini kedua 

untuk demam tifoid dibandingkan dengan Kloramfenikol yang masuk pada lini 

pertama, penggunaannya paling rendah. Ini disebabkan seringnya ditemukan 

kasus-kasus pasien resistensi terhadap obat jenis ini serta adanya 

pertimbangan dari segi efek samping yaitu Kloramfenikol dapat menyebabkan 

penghambatan pembentukan sel darah merah dan anemia aplastik sehingga 

perlu monitoring untuk penggunaan jangka panjang (Hartanto, 2021). 
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Disebutkan juga bahwa kasus resitensi di negara Asia termasuk didalamnya 

Kloramfenikol, Tetrasiklin, Streptomisin mencapai angka 3,6% lebih tinggi 

daripada angka resistensi Ampisilin yang hanya mencapai angka 1,8% (Dyson 

et al., 2019). Sehingga sebagai bentuk penanganannya Seftriakson dipilih 

berdasarkan pertimbangan dari hasil positif yang menunjukkan penurunan 

suhu tubuh, administrasi jangka pendek, dan aman digunakan untuk anak-

anak hingga dewasa (Hartanto, 2021).  

Adapun penggunaan Sefiksim sering digunakan dikarenakan memiliki 

kelebihan yaitu cepat menurunkan suhu, bisa diberikan dengan dosis tunggal 

serta dapat mengendalikan kekebalan antibiotik pada pasien. Penggunaan 

antibiotik jenis ini sering kali juga digunakan di negara Amerika Serikat bagi 

yang mengalami kasus resistensi terhadap lini pertama (Mustofa, Rafie, & 

Salsabilla, 2020). Sefiksim masuk ke dalam  generasi ketiga dari sefalosporin 

dan bekerja dengan cara melakukan inhibitor di dinding sel mikroba akibatnya 

enzim transpeptidase akan terhambat sehingga pada tahap ketiga mikroba 

tidak dapat melakukan pembentukan dinding sel, selain itu Sefalosporin 

memiliki spektrum yang luas sehingga dapat melemahkan bakteri gram positif 

maupun negatif, juga tahan dengan enzim beta laktamase (Fatonah et al, 

2021). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

penatalaksanaan farmakologi utama demam tifoid adalah antibiotik 

dikarenakan demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Salmonella typhi yang menginfeksi organ pencernaan manusia. Maka dari itu, 

dalam pemberian antibiotik sendiri juga diperlukan kehati-hatian karena 

dengan pemberian antibiotik yang tepat akan mempersingkat lamanya 

penyakit dan mengurangi terjadinya komplikasi pada penderita demam tifoid 



 
 

 
 

54 

serta mengurangi angka kematian dan risiko morbiditas (Masuet-Aumatell & 

Atouguia, 2021).  

Penggunaan antibiotik yang kurang tepat dapat memberikan efek yang 

tidak diinginkan, banyaknya kasus resistensi antibiotik adalah salah satu 

contohnya. Resistensi antibiotik sendiri adalah keadaan dimana 

mikroorganisme atau bakteri kehilangan sensitivitasnya terhadap antibiotik 

dalam kata lain antibiotik tidak lagi efektif dalam membunuh mikroorganisme 

yang menginfeksi tubuh (Ayobami et al., 2022).  

Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya resistensi 

bakteri diantaranya yaitu meningkatnya penggunaan antibiotik, penggunaan 

jangka panjang, ke tidak tepatan dosis, penggunaan yang tidak terkontrol serta 

terjadinya perubahan pada bakteri sendiri yang disebabkan genetik, fisiologis, 

ekologis, atau medis sebagai contoh pada pasien di ICU akan menggunakan 

antibiotik yang selektif pada empat hari pertama perawatan sebagai antibiotik 

profilaksis untuk mencegah dan mengeradikasi bakteri patogen. Kemudian 

saat ini bakteri memiliki plasmid yang dan sifat yang berbeda dibandingkan 

antibiotik modern sekarang yang sudah banyak resistan terhadap antibiotik 

(Rugina , 2018).  

Penderita demam tifoid memiliki gejala tertentu, seperti di fase invasi 

penderita akan mengalami demam yang naik secara bertahap dan di malam 

hari suhunya akan meningkat dibanding di pagi hari. Gejala lain seperti nyeri 

kepala, rasa tidak nyaman pada saluran cerna, mual, muntah, sakit perut, 

batuk, lemas, dan konstipasi. pada akhir minggu pertama demam akan 

mencapai suhu tertinggi dan akan konstan selama minggu kedua tanda lain 

yang dapat terjadi adalah bridakardia relative, pulsasi dikrotik, hepatomegali 

splenomegali, lidah tifoid, diare, dan konstipasi (Soemasto et al., 2016).  
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Berdasarkan data dari tabel 8 terkait gambaran gejala klinis pasien 

dengan penggolongan beberapa jenis gejala didapatkan hasil dari 74 pasien 

yang mengalami demam sebanyak 48 (65%) pasien, dan setelah diberikan 

terapi antibiotik pasien yang mengalami demam berkurang hingga 0 (0%), 

kemudian pasien dengan laju pernapasan tidak normal sebanyak 36 (49%) 

pasien dan setelah pemberian antibiotik pasien dengan laju pernapasan yang 

tidak normal turun hingga 15 (20%) pasien.  Adapun yang mengalami 

gangguan kesadaran (GCS) tidak ada sama sekali atau persentase 0% baik itu 

sebelum dan sesudah pemberian terapi antibiotik, selanjutnya yang 

mengalami gangguan pencernaan sebanyak 39 (57%) pasien dan setelah 

pemberian antibiotik menurun hingga 0 (0%) pasien dan yang terakhir adalah 

pasien dengan gejala mual dan muntah sebanyak 30 (40%) pasien kemudian 

setelah diberikan antibiotik turun hingga 0 (0%) pasien. Dilihat dari data 

diatas gejala utama yang paling tinggi adalah demam hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Khalizah et al. (2023) didapatkan hasil bahwa 

71,4% (N=30) mengalami demam dan yang mengalami gangguan pencernaan 

sebanyak 28,6% (N=12) dan tidak ada sama sekali yang mengalami gangguan 

kesadaran. Kemudian pada penelitian yang dilakukan di RSUD H.Abdul Manan 

Simatupang Kisaran pada Tahun 2021 didapatkan hasil terdapat 91%  (n=91) 

yang mengalami demam, 9% (N=9) diare, 76% (N=76) mual, 50% (N=50) 

muntah dan yang mengalami konstipasi sebanyak 6% (N=6) (Rahimi et al., 

2021). 

Gejala yang terjadi pada kasus demam tifoid adalah hal yang sering kali 

terjadi dikarenakan adanya infeksi. Demam dapat terjadi karena masuknya 

bakteri Salmonella typhi ke dalam tubuh dan bakteri ini akan menempel pada 

jaringan limfa di usus halus atau disebut peyer patches. Sistem kekebalan 
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tubuh kemudian mengenali antigen bakteri sehingga memfagosit bakteri 

tersebut dan meneruskannya ke makrofag. Salmonella typhi mampu 

bermultiplikasi atau jumlahnya akan terus bertambah di makrofag, dan dapat 

masuk ke aliran darah. Ketika makrofag telah memfagosit bakteri mediator 

inflamasi akan dilepaskan, salah satunya adalah sitokin. Akibatnya, akan 

terjadi gejala seperti demam, nyeri otot, sakit kepala atau gejala toksisitas yang 

lainnya (Soemasto et al., 2016). kemudian gejala lainnya seperti mual, muntah, 

nyeri perut, diare dan konstipasi terjadi dikarenakan adanya infeksi pada usus. 

Bakteri Salmonella typhi ini akan menyebar melalui sistem pencernaan dan 

menempel pada dinding usus dan dapat menyebabkan terjadinya peradangan 

serta kerusakan pada dinding usus akibatnya proses pencernaan terganggu 

(Levani & Prastya, 2020).  

Sebagaimana yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis efektivitas antibiotik terhadap perbaikan klinis pasien anak yang 

menderita demam tifoid dengan melihat adakah perubahan sebelum 

mendapatkan terapi antibiotik dan setelah mendapatkan antibiotik. Dalam hal 

ini ada beberapa tanda dan gejala yang akan dilihat diantaranya adalah suhu 

atau temperatur tubuh pasien, kesadaran (GCS), laju pernapasan, gangguan 

pencernaan seperti diare atau konstipasi serta gejala mual dan muntah.  

Sarana yang digunakan untuk melihat apakah ada perubahan signifikan 

terhadap pemberian antibiotik adalah dengan menggunakan aplikasi SPSS 

dengan metode Uji Paired Sample t-Test. Data yang dimasukkan adalah hasil 

skoring dari masing-masing jenis gejala pasien baik sebelum mendapatkan 

terapi antibiotik dan setelah mendapatkan terapi antibiotik. Pada tabel 10 

terkait perbaikan suhu pasien didapatkan hasil p-value 0,000 dikatakan 

hasilnya positif jika didapatkan p-value α = 0,05 (p < 0,05) yang artinya terjadi 
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perubahan yang signifikan pada perbaikan suhu pasien. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Khalizah et al. (2023) didapatkan hasil bahwa setelah 

dilakukan perawatan antibiotik khususnya di rawat inap didapatkan hasil 

positif bahwa antibiotik dapat menurunkan suhu pasien secara signifikan 

dengan kurun waktu < 7 hari.  

Jika dilihat dari masa inkubasi bakteri Salmonella typhi yang berkisar 7-

14 hari ini menunjukkan hasil yang baik karena dengan pemberian antibiotik 

yang tepat akan mengurangi masa inkubasi bakteri dan dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri dan mempercepat proses penyembuhan (Fadrian, 

2023). Hal ini sesuai dengan patomekanisme terjadinya demam tifoid yaitu 

infeksi yang terjadi akibat Salmonella typhi di usus akan memberikan gejala 

demam sehingga ketika bakteri dapat dilemahkan dengan anti mikroba makan 

gejalanyapun akan hilang (Khalizah et al., 2023).  

Pada tabel 10 terkait laju pernapasan dari pasien demam tifoid anak 

didapatkan hasil p-value 0,000. Terjadinya demam tifoid berpotensi 

mempengaruhi laju pernapasan karena pada fase bakterimia sekunder 

Salmonella typhi akan melepaskan endotoksin ke dalam darah dan 

menyebabkan hiperaktivitas vaskular dan pelepasan katekolamin yang 

menyebabkan nekrosis fokal serta lipopolisakarida bakteri akan menginduksi 

terjadinya reaksi yang mirip syok (Bhandari et al., 2024). Hasil ini 

menunjukkan hasil yang positif karena p-value α= 0,05 (p <0,05) artinya Laju 

pernapasan pasien sebelum mendapatkan terapi berubah secara signifikan 

menjadi normal setelah mendapatkan terapi. Penelitian ini sejalan dengan 

yang dilakukan pada pasien rawat inap yang terkena pneumonia di RSUD Dr. 

Saiful Anwar Malang yang mendapatkan terapi antibiotik. Dari penelitiannya 

didapatkan hasil p-value 0,001 yang artinya setalah diberikan antibiotik terjadi 
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perubahan yang signifikan dengan pengaruh sebesar 5,376 kali terhadap 

perbaikan laju pernapasan (Damayanti et al., 2022).  

Tabel 10 terkait tingkat kesadaran pasien, sebagaimana yang tertera pada 

tabel bahwa hasil p-value tidak ada, ini dikarenakan GCS pada pasien anak 

demam tifoid semuanya memiliki GCS normal dengan angka 15 begitu pun 

setelah pemberian antibiotik tidak ada yang berubah semuanya tetap bata 

batas normal dengan GCS 15 sehingga tidak ada perubahan. Tabel 10 

menunjukkan hasil untuk gejala gangguan pencernaan pada pasien demam 

tifoid, dari hasil uji Paired Sample t-Test didapatkan p-value 0,000 dikatakan 

hasilnya positif karena p-value < 0,05 sehingga dapat disimpulkan terjadinya 

perubahan yang signifikan setelah pemberian antibiotik. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan di RSUD Bekasi Periode tahun 2019 dimana pada 

penelitian ini didapatkan pasien yang mengalami gejala pencernaan 28,3 % 

(n=30) kemudian setelah pemberian antibiotik pasien mengalami perbaikan 

klinis yang signifikan dalam kurun waktu 4 hari sebanyak 85% (Marvellini & 

Sagala, 2020). Penggunaan antibiotik tentunya memiliki efek dalam perbaikan 

gejala pasien khususnya untuk gangguan pencernaan dikarenakan awal mula 

terjadinya demam tifoid adalah infeksi bakteri yang menyerang sistem 

pencernaan. 

Tabel 10 berkaitan dengan gejala mual dan muntah yang dialami oleh 

penderita demam tifoid. Jika dilihat dari hasil uji paired sample t-Test 

didapatkan p-value sebesar 0,000 sehingga dapat dikatakan setelah pemberian 

antibiotik terjadi perubahan yang signifikan karena nilai p-value <0,05 yang 

artinya pasien dengan gejala mual dan muntah membaik setelah diberikan 

terapi. Mual dan muntah merupakan salah satu gejala yang sering muncul pada 
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penderita demam tifoid dan ini sejalan dengan apa yang ditemukan pada 

penelitian ini yakni sekitar 60% pasien merasakan gejala ini. 

Penelitian efektifitas penggunaan antibiotik terhadap perbaikan klinis 

pasien anak demam tifoid di RSUD Syekh Yusuf Gowa menunjukkan bahwa 

terjadi perbaikan yang signifikan terhadap perbaikan klinis pasien 

diantaranya pada perbaikan suhu, laju pernapasan, kesadaran, gangguan 

pencernaan, dan gejala mual muntah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa:  

1. Antibiotik yang paling banyak digunakan adalah Seftriakson dengan 

persentase 73% (N=54) kemudian Sefotaksim 15% (N=11), Sefiksim 9% 

(N=7), dan terakhir Kloramfenikol 3% (N=2). 

2. Terdapat perbaikan klinis yang signifikan sebelum dan sesudah 

pemberian antibiotik dengan p-value 0,000 (p<0,05) pada suhu, laju 

pernapasan, GCS, pencernaan dan gejala mual muntah. 

B.  Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diharapkan adanya 

penelitian lanjutan yang dapat menganalisis dan menilai rasionalitas 

penggunaan antibiotik pada pasien anak demam tifoid di RSUD Syekh Yusuf 

Gowa. Sehingga, kita dapat melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam 

tatalaksana pengobatannya. Kemudian, diberikan saran terhadap rumah sakit 

untuk pendataan rekam medik yang lebih lengkap agar memudahkan 

dilakukannya evaluasi dan pengambilan data. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Lembar Salinan Rekam Medik 
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 Lampiran 2. Lembar Penilaian Perbaikan Klinis Pasien 

Keterangan :  

  P1 = Diare             + = Mual  

                           P2 = konstipasi   ++= Muntah

Inisial 

Nama 

Umur  Jenis 

Antibiotik  

Rute 

& 

Dosis 

Suhu (0C) Laju pernapasan Kesadaran (GCS) Pencernaan Mual & Muntah 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



 
 

 
 

69 

 

Lampiran 3. Hasil uji Paired Sample t-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Suhu_sebelum 3.24 74 2.403 .279 

Suhu_sesudah .00 74 .000 .000 

Pair 2 RR_sebelum 2.43 74 2.516 .292 

RR_sesudah 1.01 74 2.024 .235 

Pair 3 GCS_sebelum .00a 74 .000 .000 

GCS_sesudah .00a 74 .000 .000 

Pair 4 Pencernaan_Sebelum 2.64 74 2.513 .292 

Pencernaan_sesudah .00 74 .000 .000 

Pair 5 MM_sebelum 4.19 74 4.222 .491 

MM_sesudah .00 74 .000 .000 

a. The correlation and t cannot be computed because the standard error of the difference is 0. 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Suhu_sebelum & 

Suhu_sesudah 

74 . . 

Pair 2 RR_sebelum & RR_sesudah 74 .384 .001 

Pair 4 Pencernaan_Sebelum & 

Pencernaan_sesudah 

74 . . 

Pair 5 MM_sebelum & 

MM_sesudah 

74 . . 
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Suhu_sebelum - 

Suhu_sesudah 

3.243 2.403 .279 2.686 3.800 11.609 73 .000 

Pair 

2 

RR_sebelum - 

RR_sesudah 

1.419 2.554 .297 .827 2.011 4.780 73 .000 

Pair 

4 

Pencernaan_Sebelum 

- 

Pencernaan_sesudah 

2.635 2.513 .292 2.053 3.217 9.019 73 .000 

Pair 

5 

MM_sebelum - 

MM_sesudah 

4.189 4.222 .491 3.211 5.167 8.535 73 .000 
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Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Provinsi Sulawesi Selatan 
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Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Kab. Gowa 
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Lampiran 6. Kode Etik 
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