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ABSTRAK 

Nama : Apriani Wardhana Nur 

NIM : 70200119045 

Judul : Gambaran Epidemiologi Kejadian DBD dan Upaya Pencegahan 

Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Suli 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular  

diakibatkan oleh agent penyakit berupa virus dengue yang masuk kedalam tubuh 

manusia melalui gigitan nyamuk betina aedes aegypti ataupun aedes albopictus. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran epidemiologi kejadian DBD 

dan upayah pencegahan yang dilakukan masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas 

Suli. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Populasi dalam penelitian ini seluruh penderita DBD pada tahun 2022-Mei 2023 

di Wilayah Keja Puskesmas Suli dengan 23 sampel menggunakan total sampling. 

Hasil Penelitian menunjukkan kasus DBD tertinggi pada umur 5-14 dan 

15-44 tahun (39,1%), lebih banyak terjadi pada perempuan (52,2%) dibandingkan 

laki-laki (47,8%), pendidikan terbanyak yaitu belum tamat SD (26.1%), terjadi 

pada sebagian besar mahasiswa/pelajar 50% dan pada responden memiliki 

pengetahuan yang baik 56,5%. Secara wilayah, sebaran tertinggi terjadi di Desa 

Cimpu dengan 19 kasus DBD. Waktu kejadian tertinggi tahun 2022 pada bulan 

Desember dan tahun 2023 pada bulan Januari. Masyarakat memiliki peilaku 

pencegahan yang masih kurang 60,9%.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan kepada pihak puskesmas 

untuk mengaktifkan kembali gerakan 1 rumah 1 jumanik agar PSN pada setiap 

rumah dan lingkungan sekitarnya dapat terlaksana secara optimal.  

 

Kata kunci: DBD, Epidemiologi, Pencegahan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Isu penyakit menular masih menjadi salah satu tantangan kesehatan di 

Indonesia. Penyakit menular adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh 

mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur yang bisa menular dari individu 

yang terinfeksi kepada individu yang sebelumnya sehat, mengakibatkan mereka 

jatuh sakit seperti individu yang pertama. Contoh penyakit menular yang masih 

menjadi permasalahan di masyarakat Indonesia adalah Demam Berdarah Dengue 

(DBD). 

Penyakit DBD merupakan jenis penyakit menular yang cenderung 

menyebar dengan cepat dan sering dijumpai di daerah-daerah tropis dan subtropis, 

diantaranya yaitu Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang 

dapat memasuki tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ataupun 

Aedes albopictus. Keberadaan vektor DBD berhubungan dengan lingkungan 

manusia sehingga mengakibatkan penularan DBD dengan cepat (Syamsir et al., 

2020). 

Dalam beberapa tahun terakhir, DBD telah menyebar secara luas di 

berbagai wilayh di seluruh dunia. Menurut laporan dari World Health 

Organisation  (WHO) pada tahun 2021, sekitar 390 juta individu di seluruh dunia 

terinfeksi virus dengue setiap tahun. Di 128 negara yang berbeda, hampir 3,9 

miliar penduduk memiliki risiko tertular virus dengue, dengan risiko tertinggi 

mencapai 70%, terutama terjadi di wilayah Asia. Filipina memimpin daftar negara 

dengan tingkat kasus DBD tertinggi, mencapai 52%. Thailand menduduki 

peringkat kedua dengan 30%, sementara Indonesia berada di peringkat ketiga 
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dengan 29% dari jumlah populasi yang terinfeksi virus dengue di kawasan Asia 

(WHO, 2021).  

Indonesia salah satu negara beriklim tropis yang terletak di kawasan Asia 

dan memiliki endemisitas terhadap DBD. Saat ini, penyebaran kasus DBD di 

seluruh wilayah Indonesia masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan 

dalam masyarakat, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi 

yang serius. Konsekuensi sosial mencakup kepanikan di kalangan keluarga, 

penurunan harapan hidup masyarakat, dan bahkan kematian anggota keluarga. 

Sedangkan dampak ekonomi yang muncul, meskipun tidak langsung, melibatkan 

biaya pengobatan serta biaya tambahan seperti transportasi dan akomodasi selama 

perawatan sakit (Kemenkes RI, 2017).  

Menurut Data Profil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 

2022, terdapat 116.127 kasus DBD yang tercatat di Indonesia, dengan jumlah 

kematian mencapai 1.023 orang. Dalam tahun yang sama, kasus maupun kematian 

akibat DBD mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 

2021, terdapat 73.518 kasus DBD dengan 705 kasus kematian akibat DBD. Angka 

Insiden Rate (IR) DBD di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 42,25 per 

100.000 penduduk, dan tingkat Case Fatality Rate (CFR) adalah 0,88%. Provinsi 

Kepulauan Riau memiliki IR tertinggi, yaitu 80,9 per 100.000 penduduk, diikuti 

oleh Kalimantan Timur dengan IR 78,1, dan Bali dengan IR 59,8 per 100.000 

penduduk. Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat ke-10 dari total 34 

provinsi, dengan IR sebesar 40 per 100.000 penduduk (Ditjen P2P, Kemenkes RI, 

2022). 

Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat 

2.714 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah tersebut. Angka Insiden 

Rate (IR) untuk DBD di Sulawesi Selatan pada tahun tersebut adalah 29,6 per 
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100.000 penduduk, yang artinya terdapat sekitar 29-30 orang penderita DBD 

dalam setiap 100.000 penduduk di Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa merupakan 

kabupaten dengan jumlah kasus DBD tertinggi, mencapai 457 orang, sedangkan 

Kabupaten Maros melaporkan 361 kasus. Jumlah kematian akibat DBD di 

Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebanyak 27 orang, dengan rinciannya adalah 7 

orang di Kabupaten Maros, 6 orang di Kabupaten Gowa, 4 orang di Kabupaten 

Sidrap dan Enrekang masing-masing, 3 orang di Kabupaten Soppeng, 2 orang di 

Kabupaten Jeneponto, dan 1 orang di Kabupaten Bone (Profil Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Selatan, 2020). 

Angka kejadian DBD di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan dalam angka kejadian DBD. Pada tahun 2020, Kabupaten Luwu 

mencatat jumlah kasus DBD yang paling rendah di Sulawesi Selatan, yaitu hanya 

6 kasus, dengan angka Insiden Rate (IR) sebesar 0,016 per 100.000 penduduk. 

Namun, pada tahun 2021, kasus DBD mengalami peningkatan, mencapai 31 kasus 

dengan satu kasus kematian. Kemudian, pada tahun 2022, kasus DBD di 

Kabupaten Luwu kembali meningkat, mencapai 72 kasus dengan dua orang yang 

meninggal akibat DBD. Puskesmas Suli merupakan Puskesmas dengan jumlah 

kasus DBD tertinggi pada tahun 2022, dengan total 11 kasus DBD dan satu kasus 

kematian (Profil Daerah Kabupaten Luwu, 2022). 

Penularan DBD dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, termasuk 

aspek fisik, kimia dan biologi. Beberapa dari faktor-faktor lingkungan yang dapat 

memengaruhi reproduksi nyamuk, terutama di dalam lingkungan rumah, meliputi 

tingkat kelembaban udara, cahaya yang masuk, keberadaan tempat penampungan 

air (TPA) yang berjentik serta penggunaan kawat kasa pada ventilasi rumah (E. 

Sari et al., 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sucipto et al., 

2015) bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian DBD di Kabupaten 
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Semarang meliputi faktor lingkungan dan faktor perilaku responden itu sendiri. 

Faktor lingkungan yang memiliki hubungan signifikan dan risiko terhadap 

kejadian DBD yaitu kelembaban udara (OR:4,2, p:0, 004) dan keberadaan tempat 

penampungan air (TPA) yang berjentik (OR:8,8, p:0,0001) sedangkan faktor 

perilaku responden seperti kebiasaan memakai obat anti nyamuk atau repellent 

(OR: 5,4, p: 0,036).  

Penyakit DBD juga dapat disebabkan oleh perilaku masyarakat dalam 

menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan sekitar mereka. Hal ini terkait dengan 

keberadaan wadah-wadah air sebagai tempat vektor berkembang biak, seperti bak 

mandi, tempayan, ember, kaleng bekas, vas bunga, dan sebagainya. Faktor-faktor 

ini juga memiliki dampak signifikan dalam penularan DBD dan  menjadi 

perhatian dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, upaya untuk pemberantasan 

sarang nyamuk dilakukan dengan mengubah perilaku masyarakat, meningkatkan 

kebersihan lingkungan, dan melakukan pencegahan di tempat-tempat nyamuk 

berkembang biak (Yuningsih, 2018).  

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah swt kepada Nabi 

Muhammad saw sebagai petunjuk bagi seluruh ummat manusia. Diturunkannya 

Al-Qur’an menjadi sebuah pedoman hidup manusia dalam menata kehidupan 

untuk memperoleh keselamatan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Al-Qur’an 

sebagai petunjuk hidup berisi banyak pelajaran termasuk sejarah di masa lalu 

yang bisa dipetik hikmahnya, sebagimana dalam Al-Qur’an Q.S Yunus/10: 57 

 

رَحْمَةٌ ل ِ  دوُْرِِۙ وَهُدىً وَّ ب كُِمْ وَشِفاَۤءٌ ل ِمَا فىِ الصُّ نْ رَّ وْعِظَةٌ م ِ ٰٓايَُّهَا النَّاسُ قدَْ جَاۤءَتكُْمْ مَّ   ٥٧لْمُؤْمِنيِْنَ ي 
 

Terjemah:  

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-

qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu (penyakit) yang terdapat 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukimin” (QS. 

Yunus/10: 57) 
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Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbāh mengatakan bahwa ayat diatas 

mengandung empat fungsi, pengajaran, obat, petunjuk serta rahmat. Dari 

penjelasan di atas, bahwa selain berfungsi sebagai petunjuk, Al-Qur’an juga 

fungsinya sebagai obat bagi penyakit jiwa, yang menghinggapi hati orang-orang 

yang beriman. 

Pada tahun 2022, Puskesmas Suli menepati urutan pertama dengan kasus 

DBD tertinggi di Kabupaten Luwu dengan 11 kasus dan 1 orang meninggal akibat 

DBD dengan angka IR sebesar 0,054% per 100.000 penduduk. Sebelumnya 

seluruh desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas Suli tidak termasuk daerah 

endemis DBD dikarena dalam kurun waktu 4 tahun berturut-turut tidak ada 

laporan kasus DBD yang dilaporkan. Distribusi kasus DBD di wilayah kerja 

Puskesmas Suli dari bulan Januari hingga bulan Desember berjumlah 11 orang 

yang tersebar di Desa Murante (1 orang), Kelurahan Suli (1 orang) dan Desa 

Cimpu (9 orang). Laporan kasus terus bertambah hingga bulan Mei 2023. 

Hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada petugas bagian 

pelaksana program DBD Puskesmas Suli bahwa salah satu faktor penyebab 

kejadian DBD yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Suli yaitu faktor 

lingkungan dan perilaku masyarakat setempat, untuk itu dilakukan penelitian 

untuk melihat gambaran epidemiologi kejadian DBD berdasarkan orang, tempat 

dan waktu serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat setelah 

terjangkit penyakit DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli, Kabupaten Luwu 

tahun 2022- Mei 2023. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran epidemiologi 
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kejadian DBD serta tindakan pencegahan yang diterapkan oleh masyarakat di 

Wilayah Kerja Puskesmas Suli periode dari tahun 2022 hingga Mei 2023? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

epidemiologi kejadian DBD dan upaya pencegahan masyarakat terhadap 

penyakit  DBD di Kecematan Suli, Kabupaten Luwu tahun 2022- Mei 

2023. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui gambaran penyebaran kejadian DBD berdasarkan orang 

(jenis kelamin, umur, pekerjaan, tingat pendidikan dan pengetahuan) di 

Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023. 

b. Mengetahui gambaran penyebaran kejadian DBD berdasarkan tempat 

di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023. 

c. Mengetahui gambaran penyebaran kejadian DBD berdasarkan waktu 

di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023. 

d. Mengetahui gambaran upaya pencegahan DBD yang dilakukan 

masyarakat setelah terjangkit DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli 

Tahun 2022-Mei 2023. 

D. Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Ilmiah 

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber 

referensi dan informasi yang berguna serta menjadi landasan untuk 
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penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

kejadian DBD di Kecamatan Suli. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berguna kepada para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan 

terkait dengan upaya pencegahan DBD. Informasi tersebut diharapkan 

dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan langkah-langkah 

kebijakan lebih lanjut untuk mengendalikan penyakit DBD di 

Kabupaten Luwu, khususnya di Kecamatan Suli. 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai landasan bagi 

masyarakat untuk menilai dan memperbaiki tingkat pengetahuan serta 

sikap positif mereka terkait upaya pencegahan DBD. Dengan begitu, 

diharapkan masyarakat dapat secara mandiri meningkatkan taraf 

kesehatan mereka. 

E. Definisi Operasional (DO) dan Kriteria Objektif (KO) 

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai batasan variabel yang 

digunakan atau mengenai aspek yang diukur oleh variabel tertentu dalam sebuah 

penelitian. 

1. Kejadian DBD 

Temuan kasus penyakit DBD akibat virus dengue yang di buktikan 

dengan hasil uji lab dan klinis secara positif dan tercatat pada rekam medis 

puskemas setempat dalam kurun waktu tahun 2022- Mei 2023. 

2. Umur 

Umur adalah usia seseorang pada saat menderita penyakit DBD 

berdasakan data yang tercatat pada akta kelahiran.  
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 Kategori Umur: 

a. <1  Tahun 

b. 1-4  Tahun  

c. 5-14  Tahun 

d. 15-44 Tahun  

e. >44 Tahun  

3. Jenis Kelamin 

Karakteristik Jenis kelamin berdasarkan data yang dibuktikan dari 

Akta Kelahiaran dan catatan pada laporan kasus DBD. 

 Kriteria Objektif: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

4. Pekerjaan 

Sebuah pekerjaan atau tugas yang memungkinkan seseorang 

mendapatkan imbalan berupa barang atau jasa. 

 Kriteria Objektif: 

a. Tidak Bekerja 

b. Petani 

c. IRT 

d. Petani 

e. Pedagang 

f. lainnya 

5. Pendidikan 

Jenjang pendidikan formal terakhir yang ditempu oleh responden 

untuk mendapatkan ijazah. 

 Kriteria Objektif: 
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a. Belum Sekolah 

b. Belum Tamat SD 

c. SD 

d. SLTP/Sederajat 

e. SLTA/Sederajat 

f. Perguruan tinggi 

6. Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan dasar masyarakat tentang penyakit DBD (Sumber 

penyakit, penularan penyakit dan pencegahan). Pengetahuan diukur 

menggunakan kuesioner. 

Kriteria Objektif: 

a. Kurang: Apabila jawaban responden mendapatkan nilai < 4.00  

b. Baik : Apabila jawaban responden mendapatkan nilai ≥ 4.00 

7. Distribusi berdasarkan tempat 

Penyebaran penyakit berdasarkan desa maupun kelurahan dimana 

penderita DBD tinggal dan menetap yang tercatat pada buku laporan 

Puskesmas. 

8. Distribusi berdasarkan waktu 

Jumlah penderita DBD dalam satuan waktu tertentu yaitu per bulan 

yang tertera dalam buku laporan kasus DBD Puskesmas Suli tahun 2022- mei 

2023. 

9. Perilaku Pencegahan DBD 

Berbagai tindakan telah dijalankan untuk menghindari penyebaran 

DBD, dan salah satu strateginya adalah menerapkan Prinsip PSN 3M Plus. 

a. Menguras adalah tindakan membersihkan atau mengosongkan 

tempat-tempat yang sering digunakan sebagai wadah penyimpanan 
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air, seperti bak mandi, kendi, toren air, drum, dan wadah air 

lainnya. 

b. Menutup adalah upaya menutup erat wadah-wadah penyimpanan 

air, seperti bak mandi atau drum, agar tidak ada akses bagi 

nyamuk. 

c. Mengubur atau membuang barang-barang bekas yang berpotensi 

menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk demam berdarah.   

Adapun unsur “Plus” yang dimaksud adalah bentuk upaya pencegahan 

tambahan seperti berikut: 

a. Membudidayakan ikan yang memakan jentik nyamuk. 

b. Menggunakan obat anti nyamuk 

c. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi 

d. Mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. 

e. Menaruh pakaian bekas dalam wadah yang tertutup. 

f. Menggunakan larvasida pada tempat penyimpanan air yang sulit 

dikuras. 

g. Melakukan perbaikan pada saluran air dan talang yang tidak lancar 

h. Menanam tanaman pengusir nyamuk 

Kriteria Objektif: 

a. Kurang: Apabila jawaban responden mendapatkan nilai < 6.00  

b. Baik : Apabila jawaban responden mendapatkan nilai ≥ 6.00 
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F. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) 

No Penulis, Sumber dan Tahun Judul Variabel Penelitaian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 (Sury et al., 2021) 

 

Jurnal Kesehatan Masyarakat 

(E-Journal) Volume 9, Nomor 

6, November 2021  

 

Gambaran Epidemiologi 

Kejadian Demam 

Berdarah Dengue: 

Karakteristik Penderita, 

Waktu Dan Faktor 

Lingkungan Di 

Kecamatan Tembalang 

Tahun 2019 

Variabel Bebas:  

karakteristik 

penderita, waktu 

kejadian dan faktor 

lingkungan 

Variabel Terikat: 

Kejadian DBD 

observasional 

deskriptif 

Persentase penderita DBD 

terbanyak sebesar 61,5% 

pada jenis kelamin laki-

laki, sebesar 59% pada usia 

4-12 tahun (usia TK- SD) 

dan 63,1% pada musim 

hujan. Lingkungan 

KecTembalang mempunyai 

suhu udara 30,08ºC, 

ketinggian wilayah 91,5 

mdpl, curah hujan 921 

mm/tahun, penggunaan 

lahan 198,86 ha dan 

kepadatan penduduk 46,51 

jiwa/ha.  

2 (L. Novitasari et al., 2018) 

 

Jurnal Kesehatan Masyarakat 

(E-Journal) Volume 6, Nomor 

5, Oktober 2018 (ISSN: 2356-

3346)  

https://ejournal3.undip.ac.id/in

Hubungan Faktor Host, 

Faktor Lingkungan, Dan 

Status Gizi Dengan 

Kejadian Demam 

Berdarah Dengue Di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Kayen Kabupaten Pati 

Variabel Bebas:  

Pengetahuan, praktik 

3M, keberadan TPA, 

keberadaan kawat 

kasa, keberadaan 

jentik dan status gizi 

Variabel Terikat: 

Penelitian 

observasional 

analitik 

Pengetahuan (p=0,643), 

keberadaan kawat kasa (p= 

0,554), dan status gizi 

(p=0,126) tidak memiliki 

hubungan yang bermakna. 

Sedangkan variabel Praktik 

3M (p=0,015) dan 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm
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No Penulis, Sumber dan Tahun Judul Variabel Penelitaian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

dex.php/jkm 

 

Kejadian DBD keberadaan jentik nyamuk 

(p=0,012) memiliki 

hubungan yang bermakna 

dengan kejadian DBD 

3 (Imresah & Marlianto, 2022) 

 

Thaksin University Online 

Journal 2022; 2022(5): 

INTER-014(77)  

http://libapp.tsu.ac.th/OJS/inde

x.php/TSUOJ 

 

 

Associated Factors Of 

Dengue Hemorrhagic 

Fever In Phc Of Beringin 

Raya 

 

Variabel Bebas:  

Pengetahuan, sikap 

dan pemberantasan 

sarang nyamuk 

denagn 3M 

 

Variabel Terikat: 

Kejadian DBD 

Survey method 

with a case 

control 

approach 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa lebih dari 72 

responden, 40 orang 

55,6%) memiliki 

pengetahuan cukup, 25 

orang (34,7%) memiliki 

Sikap Kurang Baik dan 

memiliki perilaku PSN 

dengan 3M Plus kurang 

sebanyak 31 orang 

(43,1%). Analisis bivariate 

menunjukkan hubungan 

yang signifikan antara 

pengetahuan Nilai (p = 

0,009). Nilai Sikap (p= 

0,001) dan perilaku PSN 

dengan 3M Plus Value (p= 

0,017) dengan kejadian 

DBD. 

 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm
http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/TSUOJ
http://libapp.tsu.ac.th/OJS/index.php/TSUOJ
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No Penulis, Sumber dan Tahun Judul Variabel Penelitaian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

4 (Liza et al., 2015) 

Jurnal Kedokteran Syiah 

Kuala, 15(3), 135–141. 

Desember 2015 

 

Hubungan Tingkat 

Pengetahuan, Pendidikan 

Dan Sikap Dengan 

Partisipasi Ibu Rumah 

Tangga Dalam 

Pencegahan Wabah DBD 

Di Kecamatan Kuta Alam 

Banda Aceh. 

Variabel Bebas:  

Pendidikan, 

pengetahuan dan 

sikap 

 

Variabel Terikat: 

Pencegahan Wabah 

DBD 

Analitik 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

cros sectional.  

Terdapat hubungan tingkat 

Pendidikan (85,7%), 

pengetahuan (68,3%) dan 

Sikap (64,2%) dengan 

partisipasi ibu rumah 

tangga dalam pencegahan 

wabah DBD di Kecamatan 

Kuta Alam Banda Aceh. 

5 (Monintja et al., 2021) 

 

Elsevier, Tahun 2021 

https://reader.elsevier.com/read

er/sd/pii 

 

Analysis of temperature 

and humidity on dengue 

hemorrhagic fever in 

Manado Municipality 

Variabel Bebas:  

Suhu dan 

Kelembaban  

 

Variabel Terikat: 

Kejadian DBD 

Deskriptif 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Suhu tertinggi pada bulan 

Agustus (28, 7°C), 

kelembaban tertinggi pada 

bulan Januari (88%), dan 

kejadian DBD terbanyak 

pada bulan Januari (409 

kasus). Ada hubungan 

yang signifikan antara suhu 

dan prevalensi DBD (p = 

0.000, r= −0.845). 

Kelembaban dengan 

prevalensi DBD (p = 

0,000, r = 0,873) 

6 (Putra & Ellina, 2020) 

 

Open Access Health Scientific 

Journal Vol. 1 No. 2 August 

2020, pp. 45-51 

Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan 

Kejadian Penyakit 

Demam Berdarah Dengue 

(DBD) Di Puskesmas 

Variabel Bebas:  

Kebiasaan 

mengantung baju, 

frekuensi pengurasan 

bak mandi, 

Kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara kebiasaan 

menggantung baju (p-value 

0,000), frekuensi 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii
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No Penulis, Sumber dan Tahun Judul Variabel Penelitaian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

https://oahsj.org/index.php/oah

sj 

 

Suruh Trenggalek keberadaan larva  

Variabel Terikat: 

Kejadian DBD 

pengurasan bak mandi (p-

value 0,000) dan 

keberadaan larva (p-value 

0,000) dengan kejadian 

DBD. Hasil uji simultan 

juga menunjukkan adanya 

pengaruh semua variabel 

terhadap kejadian demam 

berdarah dengue dengan p-

value 0,000 < = 0, 05. 

7 (Nastiti et al., 2020) 

 

Jurnal Kesehatan Prima, 

Volume 15, Edisi. 2, Agustus 

2021p-ISSN:1978-1334 

http://jkp.poltekkesmataram.ac.

id/index.php/home/index 

 

Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan 

Kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) 

di Puskesmas Klagenserut 

Kecamatan Jiwan 

Kabupaten Madiun 

Variabel Bebas:  

Pengetahuan, sikap, 

persepsi, fasilitas 

kesehatan, dan 

dukungan kader 

 

Variabel Terikat: 

Kejadian DBD 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan desain 

penelitian 

metode survey 

Analitik 

dengan 

pendekatan 

case control 

Sikap (p= 0,045), presepsi 

(p=0,022), fasilitas 

kesehatan (p=0,008) dan 

dukungan kader (p=  

0,045) memiliki hubungan 

yang berarti dengan  

kejadian  DBD,  dan  tidak  

ada hubungan  

pengetahuan (p=  0,053) 

dengan kejadian DBD. 

8 (Marwanty & Miko Wahyono, 

2019) 

 

Jurnal Epidemiologi Kesehatan 

Indonesia Vol. 1, No. 2, Juni 

2018 

Faktor Lingkungan 

Rumah dan Kejadian 

Demam Berdarah Dengue 

di Kota Palopo 201 

Variabel Bebas:  

Keberadaan breeding 

places dan resting 

places, kebiasaan 

tidur siang, mobilitas, 

penggunaan obat anti 

Studi analitik 

dengan 

rancangan 

kasus kontrol 

Umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, 

pekerjaan, kebiasaan tidur 

pada pagi dan sore hari, 

mobilitas, riwayat DBD 

dalam keluarga, serta 

https://oahsj.org/index.php/oahsj
https://oahsj.org/index.php/oahsj
http://jkp.poltekkesmataram.ac.id/index.php/home/index
http://jkp.poltekkesmataram.ac.id/index.php/home/index
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No Penulis, Sumber dan Tahun Judul Variabel Penelitaian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

nyamuk, kebiasaan 

menggantung 

pakaian, riwayat DBD 

keluarga. 

 

Variabel Terikat: 

Kejadian DBD 

praktik PSN berhubungan 

dengan kejadian DBD. 

Faktor lingkungan rumah 

secara tunggal tidak 

berhubungan dengan 

kejadian DBD, namun 

interaksi antara lingkungan 

rumah yang berisiko 

dengan tingkat pendidikan 

rendah akan meningkatkan 

risiko kejadian DBD 

sebesar 2,87 kali setelah 

dikontrol oleh variabel 

konfounder umur. Proporsi 

kejadian DBD yang dapat 

diakibatkan oleh adanya 

interaksi antara pendidikan 

dan faktor lingkungan 

sebesar 5,4% 

 

9 (Akbar & Maulana Syaputra, 

2019) 

 

The Indonesian Journal of 

Health Promotion (September, 

Faktor Risiko Kejadian 

Demam Berdarah Dengue 

(DBD) di Kabupaten 

Indramayu 

Variabel Bebas:  

Pendidikan, praktek 3 

M di rumah, 

kebiasaan 

menggantung pakaian  

Penelitian 

observasional 

analitik 

Terdapat pengaruh antara 

praktek 3 M di rumah nilai 

(p=0,020, OR=2,778; 95% 

CI:1,174-6,574) dan 

kebiasaan menggantung 
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No Penulis, Sumber dan Tahun Judul Variabel Penelitaian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

2019) Vol. 2. No. 3 ISSN 

2597– 6052  

https://doi.org/10.31934/mppki

.v2i3  

 

 

Variabel Terikat: 

Kejadian DBD 

pakaian (p=0,015), 

OR=3,470; 95% CI:1,271-

9,472) sehingga 2 hal 

tersebut merupakan faktor 

risiko kejadian DBD. 

 

10 (Mardhatillah et al., 2020) 

 

MESINA, Vol.1, Oktober 

2020, 23-32 

Gambaran Kejadian 

Demam Berdarah Dengue 

(Dbd) Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dempo Kota 

Palembang 

Variabel Bebas:  

Container Index, 

Angka House Index, 

Frekuensi PHBS, 

Praktik Buang 

Sampah dan Tingkat 

Stress 

Variabel Terikat: 

Kejadian DBD 

Deskriptif 

observasiona 

Jumlah kasus berdasarkan 

kelompok usia penderita 

<15 tahun yaitu 86,2% dan 

kelompok usia 15 tahun ke 

atas sebesar 13,8%. 

Berdasarkan jenis kelamin, 

laki-laki sebesar 57,4% dan 

perempuan sebesar 42,6%. 

Penyuluhan kesehatan, 

kerja bakti 3M, Kunjungan 

rumah, kegiatan fogging, 

pemantauan jentik berkala, 

dan PSN merupakan upaya 

Puskesmas Dempo Kota 

Palembang untuk 

memberantas DBD. 

https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3
https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah sebuah kondisi penyakit yang 

disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. DBD telah 

menyebar dengan cepat di seluruh dunia, terutama di wilayah-wilayah yang 

merupakan anggota WHO pada akhir-akhir tahun ini. Virus dengue umumnya 

disebarkan oleh nyamuk betina, terutama oleh spesies Aedes aegypti dan dalam 

tingkat yang lebih rendah oleh Aedes albopictus. DBD menyebar secara luas di 

wilayah-wilayah tropis dan tingkat risikonya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti curah hujan, suhu dan perkembangan perkotaan yang tidak terencana 

(WHO, 2021). 

Penyakit demam berdarah merupakan penyakit yang sering kita dijumpai 

di sebagian besar daerah tropis dan subtropis, terutama di wilayah Asia Tenggara, 

Amerika Tengah, Amerika Latin, dan Karibia. Host alami DBD adalah manusia, 

agennya adalah virus dengue yang termasuk ke dalam famili flaviridae dan genus 

flavivirus. Penyakit DBD terdiri dari empat serotipe, yaitu Den-1, Den-2, Den-3, 

dan Den-4. Penularan virus kepada manusia terjadi melalui gigitan nyamuk yang 

telah terinfeksi, terutama nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang 

ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia (Candra, 2010). 

Penciptaan seekor nyamuk disebutkan dalam Al-qur’an bahwa hewan 

sekecil nyamuk diciptakan di muka bumi ataupun hewan yang lebih kecil dari 

nyamuk. Seekor nyamuk diciptakan sebagai media penularan penyakit salah 

satunya yaitu demam berdarah dengue yang dibawa oleh virus dengue di dalam 

tubuhnya. Firman Allah swt dalam QS Al-Baqoroh/2:26  



18 
 

 

 

مَنوُْا فيَعَْلَ   ا الَّذِيْنَ ا  ا بعَوُْضَةً فمََا فَوْقهََا ۗ فاَمََّ َ لََ يسَْتحَْي ٰٓ انَْ يَّضْرِبَ مَثلًًَ مَّ مُوْنَ انََّهُ الْحَقُّ مِنْ اِنَّ اللّٰه

ذاَ مَثلًًَ ۘ يضُِلُّ بِه  كَثيِْرًا وَّ  ُ بِه  ا الَّذِيْنَ كَفرَُوْا فيََقوُْلوُْنَ مَاذآَٰ ارََادَ اللّٰه ب هِِمْ ۚ وَامََّ يهَْدِيْ بِه  كَثيِْرًا ۗ وَمَا  رَّ

سِقِيْنَِۙ  ٰٓ الََِّ الْف    ٢٦يضُِلُّ بِه 
Terjemahnya: 

 

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa 

nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang 

beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan 

mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan:Apakah maksud Allah 

menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak 

orang yang disesatkan Allah, dan ada pula yang diberikan-Nya 

petunjuk, tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang 

fasik” (QS Al-Baqoroh/2: 26). 

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan menceritakan tentang penciptaan 

seekor hewan seperti   بعَوُضَة yang merupakan nyamuk atau serangga kecil yang 

dapat membahayakan. Dalam ayat ini, hewan diciptakan dalam bentuk kecil 

namun dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Kata al-baudhoh yang 

berarti nyamuk, ternyata merupakan nyamuk betina yang memiliki resiko 

membawa penyakit dibandingkan nyamuk jantan. Nyamuk betina mengisap darah 

untuk memperoleh makanannya dan membutuhkan protein dari darah untuk 

bertelur, sedangkan nyamuk jantan memperoleh makanannya dari sari bunga dan 

tidak memiliki organ yang dapat berfungsi melubangi kulit. Dengan begitu 

nyamuk betina yang dapat meyebabkan seseorang sakit melalui perantara virus 

menjadi penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh manusia.  Oleh karena itu, di 

turunkannya Al-Qur’an sebagai pengingat untuk ummat manusia agar tidak 

mengabagaikan hal kecil dari ciptaan Allah.  

Demam berdarah terus menjadi isu kesehatan di tengah masyarakat 

Indonesia, dengan peningkatan jumlah penderita dan penyebarannya yang terus 

meluas. Penyakit ini dapat muncul sepanjang tahun dan menjangkit berbagai 

kelompok usia, sementara hubungannya dengan faktor-faktor lingkungan dan 

perilaku masyarakat sangat signifikan (Kemenkes RI, 2020). 
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Infeksi dengue merupakan penyakit infeksi virus akut, peyebabnya yaitu 

virus dengue  yang masuk kedalam tubuh manusia dengan gejala demam 2–7 hari 

disertai dengan manifestasi perdarahan, penurunan trombosit (trombositopenia), 

adanya hemokonsentrasi yang ditandai kebocoran plasma (peningkatan 

hematokrit, asites, efusi pleura, hipoalbuminemia). Infeksi dengue bisa ditandai 

dengan gejala umum yang tidak spesifik seperti sakit kepala, nyeri otot dan 

tulang, ruam kulit, atau nyeri di bagian belakang mata (Kemenkes RI, 2020). 

1. Etiologi 

Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue yang termasuk dalam 

family flaviviridae dan genus flavivirus. Virus ini memiliki empat serotipe 

yang dikenal dengan DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Keempat serotipe 

virus ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia dan menyebabkan 

gejala yang berbeda saat menginfeksi manusia. Pengamatan dan penelitian 

mengenai virus dengue telah dilakukan sejak tahun 1975 dan hasilnya 

menunjukkan bahwa keempat serotipe ini tersebar setiap tahun. DEN-3 

dianggap sebagai serotipe yang paling sering menyebabkan infeksi berat di 

Indonesia dan diyakini berkontribusi pada manifestasi klinis yang lebih parah 

(Sukohar, 2014). 

2. Epidemiologi  

Proses terjadinya sebuah penyakit dalam Teori trias epidemiologi 

dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu host (atau individu yang terinfeksi 

DBD), agent (virus dengue yang menjadi penyebab DBD) dan lingkungan 

sekitar. Perubahan dalam faktor lingkungan dapat memengaruhi perilaku host, 

yang pada gilirannya dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang dapat 

mempengaruhi individu maupun keseluruhan populasi. Ketidakseimbangan 
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dalam interaksi antara host, agent dan lingkungan dapat mengakibatkan 

peningkatan angka kejadian DBD (Rismawati & Nurmala, 2017). 

a. Agent 

Agent penyakit DBD yaitu virus dengue yang termasuk dalam 

kelompok arbovirus (Arthropod-borne virus) tipe B. Virus dengue terdiri 

dari empat serotipe yang berbeda, yaitu dengue tipe 1, 2, 3, dan 4. 

Penularan virus dengue ke manusia terjadi melalui gigitan nyamuk 

Aedes aegypti yang merupakan vektor utama dan Aedes albopictus yang 

berperan sebagai vektor pendamping. Kedua spesies nyamuk ini 

termasuk dalam genus Aedes dalam famili culicidae. Secara morfologis, 

keduanya memiliki kemiripan yang signifikan, tetapi dapat dibedakan 

oleh adanya strip putih pada skutum (bagian tengah belakang) tubuhnya. 

Skutum (bagian tengah belakang tubuh) pada nyamuk Aedes aegypti 

memiliki dua strip putih sejajar di bagian tengahnya yang diapit oleh dua 

garis lengkung berwarna putih sedangkan Aedes albopictus juga 

berwarna hitam hanya memiliki satu strip putih yang tebal di bagian 

tengah skutumnya (Knowlton et al., 2009). 

b.  Host  

Host alami penyakit DBD adalah manusia. Pengetahuan dan 

perilaku manusia memiliki dampak yang signifikan pada penyebaran 

DBD. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang memadai atau 

pengetahuan yang lebih mendalam tentang penyakit tersebut cenderung 

memiliki sikap yang benar dan tindakan yang sesuai. Pengetahuan 

memainkan peran penting sebagai pemicu awal bagi individu untuk 

berperilaku sejalan dengan pencegahan DBD. 

c. Lingkungan (Environment)  
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Menurut penelitian oleh (Dinata & Dhewantara, 2012) faktor-

faktor lingkungan yang memengaruhi penyebaran kasus DBD meliputi: 

1) Aspek lingkungan fisik yang mempengaruhi epidemiologi 

DBD melibatkan faktor-faktor seperti musim, iklim, dan 

karakteristik geografis suatu daerah. 

2) Lingkungan biologis melibatkan pertumbuhan tanaman yang 

memiliki kemampuan untuk menampung air di daun, pelepah, 

atau batang, serta tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah 

tertentu. 

3) Faktor lingkungan sosial-ekonomi mencakup perilaku 

masyarakat yang mungkin tidak memprioritaskan kebersihan 

lingkungan, terutama perilaku dalam pemberantasan sarang 

nyamuk salah satunya menguras bak atau penampungan air, 

perilaku dalam pengelolaan sampah rumah tangga serta 

penggunaan insektisida di rumah tangga. 

3. Cara Penularan 

Virus dengue masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk 

betina yang telah terinfeksi, terutama oleh nyamuk Aedes aegypti. Meskipun 

spesies lain dalam genus Aedes juga memiliki peran sebagai vektor, 

kontribusinya dalam penyebaran virus ini relatif kecil dibandingkan dengan 

Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti setelah mengambil darah dari individu 

yang terinfeksi lalu virus mengalami perkembangan di bagian tengah usus 

nyamuk sebelum menyebar ke bagian lainnya, termasuk kelenjar ludah. 

Periode yang diperlukan dari saat nyamuk mengambil virus hingga saat virus 

ditransmisikan ke inang baru disebut sebagai periode inkubasi ekstrinsik 

(EIP), yang biasanya berlangsung selama sekitar 8-12 hari pada suhu sekitar 
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25-28°C. Perbedaan dalam periode inkubasi ekstrinsik tidak hanya 

dipengaruhi oleh suhu, akan tetap terdapat faktor lain seperti fluktuasi suhu 

harian, genotipe virus, dan konsentrasi virus awal, yang semuanya dapat 

memengaruhi waktu yang diperlukan bagi nyamuk untuk menularkan virus 

tersebut. Nyamuk yang telah terinfeksi dapat menjadi sumber penularan virus 

selama sisa hidupnya (WHO, 2021). 

Virus dengue akan mengalami perkembangan dan penyebaran dalam 

beberapa jaringan tubuh nyamuk, seperti dalam kelenjar ludah nyamuk. Kira-

kira seminggu setelah mengisap darah dari seorang penderita, nyamuk tersebut 

akan menjadi mampu untuk menularkan virus kepada orang lain (periode 

inkubasi ekstrinsik). Virus ini akan tetap ada dalam tubuh nyamuk selama sisa 

hidupnya. Sehingga nyamuk Aedes aegypti yang telah mengisap virus dengue 

menjadi pembawa virus yang dapat menularkannya sepanjang masa hidupnya. 

Proses perpindahan virus dengue terjadi ketika nyamuk menusuk atau 

menggigit, sebelum mengisap darah nyamuk akan melepaskan air liur melalui 

alat tusuknya (proboscis) untuk mencegah pembekuan darah. Melalui air liur 

inilah virus dengue ditularkan dari nyamuk ke manusia yang menjadi inang 

selanjutnya (Masriadi, 2017). 

Penularan virus dengue dari manusia ke nyamuk terjadi melalui gigitan 

nyamuk yang telah terinfeksi oleh seseorang yang memiliki tingkat viremia 

(jumlah virus dalam darah) tinggi akibat infeksi virus dengue. Ini mencakup 

individu yang mengalami infeksi dengue dengan gejala yang terlihat, orang 

yang belum menunjukkan gejala penyakit (pra-gejala), dan bahkan individu 

yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit sama sekali (asimtomatik). 

Penularan virus dengue oleh manusia ke nyamuk terjadi hingga 2 hari sebelum 

seseorang menunjukkan gejala penyakit dan hingga 2 hari setelah demam 
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mereda. Risiko infeksi nyamuk meningkat seiring dengan tingginya tingkat 

viremia dan demam yang dialami oleh pasien. Sebaliknya, tingkat antibodi 

spesifik terhadap virus dengue yang tinggi dapat mengurangi risiko penularan 

virus ke nyamuk. Biasanya, orang tetap viremia selama berkisar 4-5 hari, 

meskipun viremia dapat berlangsung hingga 12 hari dalam beberapa kasus. 

4. Siklus Hidup Nyamuk Aedes Aegypt 

Nyamuk Aedes aegypti mengikuti siklus kehidupan yang melibatkan 

empat tahap dimulai dari telur, jentik, pupa hingga menjadi nyamuk dewasa. 

Nyamuk jenis ini mengikuti siklus hidup yang disebut sebagai siklus hidup 

sempurna. Telur nyamuk ini biasanya diletakkan secara individu pada 

permukaan air yang bersih dan tidak terkait dengan tanah (Susanti & Suharyo, 

2017). Pada awalnya, nyamuk Aedes aegypti lebih umum ditemukan di kota-

kota pelabuhan dan wilayah dataran rendah, lalu menyebar ke daerah 

pedalaman. Perlu dicatat bahwa penyebaran nyamuk Aedes aegypti terutama 

dipengaruhi oleh aktivitas manusia, mengingat nyamuk ini memiliki jarak 

terbang yang terbatas, sekitar 40 hingga 100 meter. Meskipun nyamuk Aedes 

aegypti memiliki potensi untuk terbang hingga sejauh 2 kilometer, namun 

jarang sekali mereka terbang sampai jarak tersebut. Hal ini disebabkan karena 

tiga faktor kunci yang diperlukan untuk berkembang biak yaitu tempat 

perindukan, sumber darah dan tempat istirahat yang cenderung ditemukan 

dalam satu lokasi yang sama,seperti di dalam rumah. 

Proses perkembangan jentik melibatkan empat tahap yang dikenal 

sebagai instar. Pertumbuahan dari instar pertama ke instar keempat 

memerlukan sekitar 5 hari. Selanjutnya, Larva akan mengalami transformasi 

menjadi pupa setelah mencapai tingkat keempat dari perkembangannya, dan 

pada tahap ini pupa memasuki fase dorman. Pupa dapat tetap dalam fase 
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Gambar 2. 1 Siklus Hidup Nyamuk Aedes Aegypti 

dorman selama kurang lebih 2 hari sebelum akhirnya menetas menjadi 

nyamuk dewasa. Secara keseluruhan, proses perkembangan dari telur hingga 

menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 hari, 

walaupun bisa lebih lama jika kondisi lingkungan tidak mendukung.(Susanti 

& Suharyo, 2017), berikut merupakan morfologi nyamuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Telur  

Setelah telur nyamuk Aedes dikeluarkan, awalnya memiliki warna 

putih, tetapi dalam waktu 30 menit, telur-telur tersebut berubah menjadi 

berwarna hitam. Telur-telur diletakkan secara individual dekat permukaan 

air dengan jarak sekitar 2,5 cm dari tempat perindukan nyamuk. Telur 

nyamuk aedes mampu bertahan selama berbulan-bulan pada suhu antara 

2°C hingga 4°C, tetapi akan menetas dalam waktu 1 hingga 2 hari jika 

terkena kondisi kelembaban yang rendah. Faktor-faktor yang 

memengaruhi kemampuan telur untuk menetas meliputi suhu, pH air 

tempat perindukan, paparan cahaya, serta kelembaban, selain faktor 

fertilitas dari telur itu sendiri. 

Struktur telur nyamuk Aedes aegypti berpola garis-garis mirip 

dengan kasa berwarna hitam yang diletakkan satu persatu pada dinding 
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tempat perkembangan larva. Ukuran telur ini sekitar 1 mm berbentuk bulat 

oval atau memanjang memiliki ketahanan hidup  beberapa bulan pada 

suhu antara 2°C hingga 42°C dalam keadaan kering. Telur tersebut 

menetas apabila kelembaban yang rendah dalam kurung waktu 4 atau 5 

hari. Telur Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri-ciri yaitu 

berwarna hitam, dengan ukuran ±0,08 mm, dan bentuk yang menyerupai 

sarang tawon. 

b. Larva  

Telurr yan telah menetas akan mengalami tahap perkembangan 

membentuk larva atau jentik. Selama tahap ini suhu, tingkat keasaman 

(pH) air di lokasi perkembangan larva, ketersediaan sumber makanan, 

paparan cahaya, kepadatan larva, kondisi lingkungan sekitar, dan adanya 

predator berpengaruh terhadap kelangsungan hidup larva. Menurut 

(Aradilla, 2009) Larva mempunyai karakteristik seperti kepala yang 

lumayan besar, serta thorax dan abdomen yang terlihat jelas. Di sisi 

thorax, terdapat duri panjang berbentuk melengkung, serta pada bagian 

kepala terdapat rambut. Di permukaan air, larva bergantung untuk 

mengakses oksigen dari udara. Selain itu, larva juga menyaring 

mikroorganisme dan partikel-partikel lain dalam air. 

Larva berkembang dengan baik pada suhu ideal yaitu antara 25°C–

30°C. Larva mengalami metamorfosis menjadi pupa dalam jangka waktu 4 

hingga 9 hari melalui empat fase perkembangan yang dikenal sebagai 

instar. Perubahan dari instar I ke instar II memakan waktu sekitar 2 hingga 

3 hari, kemudian dari instar II ke instar III dalam waktu 2 hari, dan 

terakhir, dari instar III ke instar IV dalam waktu 2 hingga 3 hari. Larva 

dibagi menjadi empat tahap (instar) berdasarkan perkembangannya: 
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1. Instar I : Larva memiliki ukuran yang sangat kecil, sekitar 1-2 mm. 

2. Instar II : Larva memiliki ukuran antara 2,1 hingga 3,8 mm. 

3. Instar III : Larva memiliki ukuran kira-kira 3,9-4,9 mm.   

4. Instar IV : Larva memiliki ukuran 5-6 mm. 

c. Pupa (Kepompong) 

Terdapat sebuah kantong udara yang terletak di antara bakal sayap 

nyamuk dewasa. Selain itu, terdapat sepasang sayap pengayuh yang 

tumpang tindih, memungkinkan pupa untuk melakukan gerakan menyelam 

cepat dan melakukan serangkaian lompatan sebagai respons terhadap 

rangsangan. Stadium pupa tidak memerlukan asupan makanan. Nyamuk 

dewasa muncul setelah selongsong pupa sobek oleh gelembung udara 

yang dihasilkan oleh gerakan aktif pupa. Dalam waktu sekitar 1-2 hari, 

pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa yang baru. Keseluruhan siklus 

hidup nyamuk Aedes aegypti, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk 

dewasa, memerlukan waktu sekitar 7-10 hari. Terdapat Pertumbuhan pupa 

nyamuk jantan dan betina, nyamuk jantan memerlukan waktu 2 hari, 

sedangkan nyamuk betina waktu lebih dari 2 hari. Perkembangan pupa 

akan berjalan dengan baik pada suhu yang optimal berkisar antara 28°C 

hingga 32°C (Aradilla, 2009). 

d. Nyamuk Dewasa  

Setelah keluar dari pupa, nyamuk akan berhenti sejenak di dalam 

selongsong pupa untuk mengeringkan sayapnya. Nyamuk betina dewasa 

menggunakan darah sebagai sumber makanan, sedangkan nyamuk jantan 

hanya mengonsumsi cairan dari buah-buahan dan bunga. Setelah 

melakukan perkawinan, nyamuk betina akan menghisap darah, dan sekitar 

tiga hari kemudian akan meletakkan sekitar 100 butir telur atau lebih. 
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Nyamuk kemudian akan mencari makanan berupa darah lagi setelah itu 

(Aradilla, 2009). 

Terdapat 3 bagian utama tubuh Nyamuk Aedes aegypti, yaitu 

kepala, dada, dan perut. Bagian kepala memiliki sepasang mata majemuk 

dan antena berbulu. Nyamuk betina termasuk jenis penusuk dan juga 

pengisap (piercing-sucking) serta cenderung mengonsumsi darah manusia 

(anthropophagus), sedangkan nyamuk jantan mempunyai alat mulut yang 

lebih lemah dan tidak dapat menembus kulit manusia, sehingga mereka 

lebih suka mengonsumsi cairan dari tumbuhan (phytophagus). Nyamuk 

betina memiliki antena tipe pilose, sedangkan nyamuk jantan memiliki 

antena tipe plumose. Nyamuk Aedes aegypti mampu berkembang dengan 

baik dalam kisaran suhu antara 24°C hingga 39°C, dan jika terpapar suhu 

sekitar 6°C, mereka akan mati dalam waktu 24 jam. Nyamuk dapat 

bertahan hidup pada suhu antara 7°C hingga 9°C. Rata-rata umur hidup 

nyamuk betina Aedes aegypti adalah sekitar 10 hari. 

5. Gejala Klinis 

Gejala DBD yang umumnya terjadi meliputi munculnya bintik-bintik 

merah pada kulit, suhu tubuh yang melebihi 38°C, kelemahan dan kelesuan 

tubuh, gelisah, perasaan dingin dan berkeringat, nyeri di daerah ulu hati, serta 

muntah. Pada beberapa kasus, gejala yang muncul juga melibatkan 

perdarahan, seperti mimisan dan buang air besar yang bercampur darah. Selain 

itu, jumlah trombosit dalam darah dapat turun hingga mencapai 100.000/mm³. 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2012, demam dengue 

dapat mengalami tiga fase yang berbeda, yaitu fase demam, fase kritis, dan 

fase penyembuhan. 

a. Fase Demam 
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Suhu tubuh melebihi 39°C dan tetap pada tingkat tersebut selama 2-7 

hari. Tanda dan gejala awal yang muncul akan semakin memburuk dengan 

adanya demam yang terus-menerus, sakit kepala, nyeri perut yang parah, 

muntah, muntah darah, tinja berwarna gelap (melena), rasa gelisah, 

kelemahan, dan munculnya bercak memar pada kulit. 

Setelah mengalami demam selama 2-7 hari, terjadi penurunan suhu 

tubuh yang cepat, seringkali disertai gejala gangguan peredaran darah 

dengan intensitas yang berbeda-beda. Pasien biasanya mengalami 

keringat, kegelisahan, perubahan suhu ekstremitas yang lebih rendah, serta 

terdapat perubahan dalam denyut nadi dan tekanan darah. Pada saat fase 

perubahan dari demam menjadi fase tanpa demam, pasien yang tidak 

mengalami peningkatan permeabilitas kapiler kemungkinan tidak akan 

mengalami fase kritis. Akan tetapi, ketika demam tinggi mulai mereda, 

pasien yang mengalami peningkatan permeabilitas kapiler mungkin akan 

menunjukkan tanda-tanda bahaya, yang paling sering adalah kebocoran 

plasma. 

b. Fase Kritis 

Pada fase kritis, suhu tubuh akan menurun menjadi sekitar 37°C - 

38°C atau bahkan lebih rendah, terjadi pada hari ke-3 hingga ke-8 sejak 

awal penyakit. Pada kasus yang parah, terdapat perubahan kondisi umum 

pasien yang terlihat saat atau beberapa saat setelah suhu tubuh turun antara 

hari ke-3 hingga ke-7. Pasien dapat mengalami tanda seperti kegagalan 

sirkulasi, kulit terasa dingin dan lembab terutama di ujung jari kaki, 

sianosis di sekitar mulut, gelisah, peningkatan denyut nadi yang cepat, 

tekanan darah yang melemah dan mungkin tidak teraba, serta ditandai oleh 

penurunan suhu tubuh. Selama fase ini, permeabilitas kapiler meningkat 
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dan terjadi kebocoran plasma, yang umumnya berlangsung selama 24-48 

jam. Kebocoran plasma seringkali mendahului oleh penurunan jumlah sel 

darah putih yang progresif dan penurunan jumlah trombosit hingga di 

bawah 100.000/mm³. Pasien juga mungkin mengalami nyeri perut saat 

akan mengalami syok. Banyak pasien pulih pada fase ini dengan terapi 

cairan dan elektrolit, meskipun pada kasus yang parah, kehilangan plasma 

dapat berkembang menjadi syok dan berakibat fatal jika tidak ditangani 

dengan benar. 

c. Fase Penyembuhan  

Tahap terakhir adalah fase penyembuhan. Setelah pasien melewati 

fase kritis selama 24-48 jam, proses reabsorbsi dari kompartemen 

ekstravaskuler secara perlahan terjadi dalam 48-72 jam. Pada tahap ini, 

pasien menunjukkan perbaikan dalam keadaan umum, nafsu makan yang 

kembali normal, perbaikan gejala gastrointestinal, dan status hemodinamik 

yang stabil. 

Bardasarkan Kemenkes RI (2013) penderita penyakit DBD pada 

umumnya mengalami gejala sebagai berikut: 

a. Gejala awal dari DBD meliputi demam selama 2-7 hari, 

seringkali disertai dengan sakit kepala, nyeri otot, nyeri 

persendian, dan sakit belakang mata. 

b. Manifestasi pendarahan seperti uji torniket positif, bintik 

pendarahan, mimisan, gusi berdarah, dan tinja berdarah. 

c. Penurunan jumlah trombosit 100.000/mm3. 

d. Tanda-tanda kebocoran plasma bias berupa peningkatan 

hematocrit ≥ 20 % dari nilai baseline, efusi, ascites dan 

hyproprotinemia hipo albuminemia. 
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Menurut (Candra, 2010) derajat keparahan penyakit demam berdarah 

dengue, dibagi menjadi 4 derajat yaitu: 

a. Derajat I : Demam disertai gejala tidak khas dan satu – 

satunya manifestasi perdarahan yaitu uji tourniquet positif.  

b. Derajat II : Seperti derajat I, disertai perdarahan spontan di 

kulit atau pendarahan lain.  

c. Derajat III : Tanda kegagalan sirkulasi meliputi nadi yang 

cepat dan melemah, penurunan tekanan nadi hingga ≤20 mmHg, 

hipotensi dengan tekanan sistolik menurun hingga ≤80 mmHg, 

sianosis di sekitar mulut, kulit ekstremitas yang terasa dingin dan 

lembab, serta rasa gelisah. 

d. Derajat IV :Syok berat ( proufound shock), nadi tidak teraba 

dan tekanan darah tidak teratur. 

B. Tinjauan Tentang Sosiodemografi  

Faktor risiko dalam kasus DBD sangat dipengaruhi oleh sosiodemografi. 

Ini disebabkan oleh keterkaitan yang erat antara faktor sosiodemografi dengan 

karakteristik individu atau kelompok. Sosiodemografi adalah bidang studi yang 

fokus pada aspek-aspek populasi di suatu wilayah, termasuk jumlah penduduk, 

struktur penduduk (komposisi), dan bagaimana populasi tersebut berkembang atau 

mengalami perubahan. Sosiodemografi menganalisis distribusi geografis, 

komposisi, dan dinamika populasi, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), migrasi (perpindahan 

penduduk), dan mobilitas sosial (perubahan status) (Ismah et al., 2021). 

1. Usia 

Usia adalah salah satu komponen sosiodemografi yang memiliki 

dampak signifikan terhadap kejadian DBD di negara-negara tropis. Sebagai 
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informasi umum, kelompok usia muda cenderung lebih rentan terhadap DBD. 

Di negara-negara tropis, yang sering kali memiliki kepadatan penduduk yang 

tinggi, risiko wabah DBD juga semakin meningkat (Suryani, 2018) di kota 

blitar, bahwa kelompok usia 5-14 tahun merupakan kelompok yang paling 

banyak terkena demam berdarah. Kelompok usia di bawah 12 tahun memiliki 

risiko 19,06 kali lebih tinggi untuk terjangkit DBD dibandingkan dengan 

kelompok usia 12 tahun ke atas. Penyebab dari perbedaan risiko ini adalah 

karena kelompok usia di bawah 12 tahun cenderung memiliki daya tahan 

tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia 12 tahun ke 

atas. 

Usia merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan tingkat 

kerentanan terhadap infeksi virus dengue. Infeksi virus dengue dapat terjadi 

pada semua kelompok usia, bahkan termasuk bayi yang baru beberapa hari 

lahir. Saat epidemi dengue pertama kali masuk di Indonesia, sebagian besar 

kasus DBD terjadi pada anak-anak dalam kelompok usia 5-9 tahun. Dalam 

periode antara tahun 1968 hingga 1973, hampir 95% kasus DBD dialami oleh 

anak-anak di bawah usia 15 tahun. 

Risiko tinggi terhadap DBD ditemui pada anak-anak di bawah usia 15 

tahun, terutama bila mereka tinggal di lingkungan lembap dan padat di daerah 

pinggiran kota. Tidak semua individu yang terinfeksi virus dengue akan 

mengalami kasus DBD. Beberapa orang mungkin hanya mengalami demam 

ringan dan sembuh tanpa perlu pengobatan, atau bahkan tidak menunjukkan 

gejala sama sekali. Meskipun demikian, setiap individu yang terinfeksi virus 

dengue akan membawa virus ini dalam tubuh mereka selama sekitar satu 

minggu, sehingga mereka dapat menjadi sumber penularan virus kepada 
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nyamuk yang menggigit mereka. Nyamuk yang telah terinfeksi akan terus 

menularkan virus dengue ke orang lain (Widoyono, 2011). 

2. Jenis Kelamin  

Sistem kekebalan tubuh pada laki-laki dan perempuan mengalami 

perbedaan ketika memasuki masa reproduksi. Perbedaan ini disebabkan oleh 

hormon estrogen yang dominan pada perempuan dan dapat meningkatkan 

produksi antibodi seperti IgG dan IgA. Peningkatan produksi IgG dan IgA ini 

berkontribusi pada kekebalan tubuh perempuan terhadap infeksi virus. 

Meskipun beberapa penelitian telah mengamati pengaruh jenis kelamin 

terhadap risiko infeksi virus dengue, hasilnya bervariasi. Dengan demikian, 

risiko terkena DBD pada individu laki-laki dan perempuan dianggap 

sebanding karena keduanya memiliki potensi yang setara untuk digigit oleh 

nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor penular virus dengue. 

3. Status Gizi 

Status gizi mencerminkan kondisi kesehatan yang timbul akibat 

interaksi antara asupan zat-zat gizi oleh tubuh manusia dan cara tubuh 

memanfaatkannya, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pola makan. 

Status gizi dapat dilihat melalui variabel tertentu, seperti berat badan, tinggi 

badan, dan indikator lain yang mencerminkan kondisi kesehatan dan asupan 

zat-zat gizi oleh individu (Candra, 2010). 

Status gizi yang tidak memadai meningkatkan risiko terkena infeksi 

virus dengue. Ketika seseorang dengan status gizi yang buruk terinfeksi virus 

dengue, respon antigen dan antibodi dalam tubuhnya dapat memperburuk 

keparahan infeksi. Produksi interferon (IFN) oleh makrofag dalam tubuh yang 

terinfeksi mungkin tidak cukup efektif dalam menghambat perkembangan dan 

penyebaran virus ke sel-sel yang belum terinfeksi. Selain itu, adanya antibodi 
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yang tidak cukup spesifik terhadap antigen virus DEN bisa mengakibatkan 

interferon (IFN) yang dihasilkan oleh makrofag menjadi tidak mampu 

menghentikan reproduksi virus dengan baik. Di samping itu, antibodi terhadap 

virus DEN dalam tubuh juga dapat memicu fenomena yang dikenal sebagai 

Antibody-Dependent Enhancement (ADE), yang memperburuk infeksi virus 

dan mengakibatkan gejala yang lebih berat (A. Novitasari et al., 2015). 

4. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari proses "mengenali" yang terjadi setelah 

seseorang menggunakan panca inderanya untuk memahami suatu objek 

tertentu. Panca indera manusia yang digunakan dalam pengenalan objek 

mencakup penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan 

(Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan tentang DBD menjadi sangat relevan 

untuk diketahui oleh masyarakat, bahkan sampai tingkat keluarga. Kurangnya 

pengetahuan berkorelasi dengan peningkatan risiko terkena DBD. Oleh karena 

itu, jika keluarga memiliki pemahaman yang memadai tentang DBD, maka 

mereka dapat mengurangi risiko terkena penyakit ini. Masyarakat yang 

memiliki pengetahuan yang baik lebih mungkin memahami pentingnya 

menjaga kesehatan diri sendiri dan anggota keluarganya. Keterbatasan 

pengetahuan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya tindakan pencegahan 

dan penanggulangan DBD, seperti 3M 1 plus, penggunaan abate, dan menjaga 

kebersihan lingkungan rumah, juga merupakan hambatan yang signifikan 

(Lawira, 2015).  

5. Mobilitas penduduk  

Mobilitas penduduk memainkan peran yang sangat penting dalam 

proses penularan virus dengue, dan hal ini berdampak signifikan pada 

penyebaran epidemi virus dengue. Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, 
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penyakit DBD yang awalnya hanya terbatas pada wilayah perkotaan, kini 

menyebar ke daerah pedesaan. Ini disebabkan oleh peningkatan kemudahan 

penyebaran virus, yang menjangkiti lebih banyak manusia, sebagian besar 

karena peningkatan mobilitas penduduk. Penyediaan transportasi yang 

semakin baik, baik dalam kota maupun antar daerah, telah memberikan 

kontribusi besar terhadap penyebaran virus dengue. 

Isu mobilitas penduduk yang tinggi adalah suatu permasalahan yang 

memerlukan perhatian serius, baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah. 

Hal ini terutama relevan dalam konteks pencegahan penyakit DBD, di mana 

mobilitas penduduk yang tinggi, didukung oleh infrastruktur transportasi yang 

baik, dapat memfasilitasi penyebaran penyakit DBD. Penyakit ini dapat 

menyebar baik melalui kendaraan maupun karena penduduk yang telah 

terinfeksi virus yang dapat ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Oleh 

karena itu, upaya untuk mengendalikan mobilitas penduduk perlu menjadi 

fokus dalam strategi pencegahan penyakit DBD. 

C. Tinjauan Tentang Lingkungan 

Dalam penyebaran penyakit menular terutama DBD, lingkungan berperan 

sangat penting. Secara umum, lingkungan dapat dibagi menjadi tiga kategori, 

yaitu: lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Sebagaimana 

Allah SWT bersabda dalam surah QS Al-Rum/30:41  

مْ يرَْجِعوُْنَ ظَهَرَ الْفسََادُ فِى الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ ايَْدِى النَّاسِ لِيذُِيْقهَُمْ بعَْضَ الَّذِيْ عَمِلوُْا لعََلَّهُ 

٤١   

 

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)” (Q.S 

Al-Rum/30:41). 
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Ayat di atas dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa sebuah isyarat 

tentang kerusakan lingkungan dimana telah nampaknya kerusakan di darat seperti 

kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan di laut seperti ketertenggelaman, 

kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena perbuatan tangan mana yang 

durhaka, hingga akibatnya Allah mencicipkan yaitu merasakan sedikit kepada 

mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka 

kembali ke jalan yang benar.  

1. Lingkungan fisik 

a. Pengurasan tempat-tempat penampungan air perlu dilakukan 

secara berkala, setidaknya setiap seminggu sekali, guna 

mencegah berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Jika semua 

anggota masyarakat berpartisipasi dalam Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN) untuk mencegah DBD, maka populasi nyamuk 

ini dapat dikendalikan hingga tingkat yang sangat rendah, 

sehingga risiko penularan DBD dapat diminimalkan bahkan tidak 

terjadi lagi. 

b. Ketersediaan penutup pada kontainer merupakan hal yang sangat 

penting untuk mengurangi jumlah nyamuk yang bisa berkembang 

biak di dalamnya, terutama pada kontainer yang menjadi tempat 

favorit bagi nyamuk Aedes aegypti. 

c. Nyamuk Aedes aegypti memiliki jarak terbang yang pendek, 

hanya sekitar 100 meter, sehingga nyamuk ini lebih sering 

ditemukan di sekitar rumah-rumah penduduk. Jika rumah-rumah 

penduduk berdekatan satu sama lain, nyamuk Aedes aegypti 

dapat dengan mudah berpindah dari satu rumah ke rumah 

lainnya. 
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2. Lingkungan biologi 

a. Faktor risiko penularan DBD terkait dengan kepadatan vektor, 

yaitu nyamuk Aedes aegypti. Kepadatan nyamuk ini diukur 

menggunakan Angka Bebas Jentik (ABJ), yang biasanya 

disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota. Semakin tinggi 

kepadatan nyamuk Aedes aegypti, semakin besar risiko 

masyarakat terkena penyakit DBD. Dengan kata lain, jika daerah 

tertentu memiliki tingkat kepadatan nyamuk Aedes aegypti yang 

tinggi, dan terdapat seorang penderita DBD di daerah tersebut, 

maka masyarakat di sekitar penderita tersebut memiliki risiko 

yang lebih tinggi untuk tertular penyakit DBD. 

b. Tempat penampungan air di dalam dan sekitar rumah adalah 

lokasi utama untuk berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. 

Nyamuk ini menggunakan kontainer-kontainer ini sebagai tempat 

perindukan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami 

bahwa tempat-tempat seperti kontainer ini, yang dapat 

menyimpan air untuk keperluan sehari-hari atau barang-barang 

lain yang dapat mengakibatkan air tergenang dan tidak terserap 

oleh tanah, merupakan lingkungan yang ideal bagi nyamuk Aedes 

aegypti untuk berkembang biak. 

1) Wadah-wadah yang digunakan untuk menyimpan air 

sehari-hari, seperti bak mandi, WC, tempayan, drum, dan 

sebagainya. 

2) Tempat-tempat yang bukan digunakan untuk menyimpan 

air (non TPA), yang dapat menyebabkan air tergenang, 

seperti tempat minum burung, vas bunga, pot tanaman air, 
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barang bekas seperti kaleng, ban bekas, botol, tempurung 

kelapa, dan sejenisnya. 

3) Tempat-tempat penampungan alami, seperti lubang di 

potongan bambu, celah-celah di pohon, lubang di batu, 

pelepah daun, tempurung kelapa, cangkang kerang, atau 

pangkal daun pisang (Kemenkes RI, 2011). 

c. Keberadaan larva nyamuk dalam kontainer dapat dikenali 

berdasarkan berbagai faktor seperti lokasi, jenis, material, warna, 

bentuk, volume, dan tutup kontainer. Nyamuk Aedes aegypti 

betina cenderung memilih tempat bertelur berdasarkan 

karakteristik kontainer, termasuk asal air yang terdapat di 

dalamnya. Keberadaan kontainer memiliki peran yang signifikan 

dalam menentukan kepadatan populasi nyamuk Aedes aegypti. 

Semakin banyak kontainer yang tersedia, maka semakin banyak 

tempat perindukan yang ada, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kepadatan populasi nyamuk Aedes aegypti. 

Peningkatan kepadatan populasi nyamuk Aedes aegypti, risiko 

penularan virus DBD juga akan meningkat. 

3. Lingkungan sosial 

a. Kepadatan populasi nyamuk Aedes aegypti di dalam rumah 

merupakan masalah serius. Nyamuk ini memiliki tingkat 

aktivitas yang tinggi dalam mencari makan, sehingga mereka 

dapat menggigit banyak orang dalam waktu singkat. Jika ada 

seseorang di dalam rumah yang terinfeksi DBD, maka risiko 

penularan penyakit ini kepada penghuni rumah yang lain juga 

menjadi tinggi. Hal ini membuat kepadatan hunian rumah 
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nyamuk Aedes aegypti menjadi faktor risiko yang signifikan 

dalam penyebaran penyakit DBD. 

b. Dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan memiliki 

potensi untuk memengaruhi perubahan perilaku individu. 

Kegiatan yang rutin dilakukan, seperti fogging, pemeriksaan 

jentik secara berkala, dan pemberian abate, merupakan bagian 

dari upaya pemberantasan sarang nyamuk DBD. Pelaksanaan 

program ini, peran kader kesehatan dan tokoh masyarakat juga 

sangat penting. Mereka memiliki kemampuan untuk 

memengaruhi perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan 

upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD. Bantuan 

mereka, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melawan 

DBD dapat ditingkatkan. 

c. Pengalaman mendapatkan penyuluhan kesehatan merujuk pada 

proses penyuluhan kepada individu atau masyarakat. Tujuan dari 

penyuluhan kesehatan adalah menciptakan pemahaman, 

kesadaran, pengetahuan, serta motivasi yang memungkinkan 

individu atau masyarakat untuk tidak hanya mengerti, tetapi juga 

mau dan mampu menjalankan anjuran yang berkaitan dengan 

kesehatan, khususnya dalam konteks Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN) DBD. 

Menerapkan pola hidup bersih dan sehat merupakan hak yang penting 

dalm kehidupan sehari-hari. Membersihkan lingkungan tempat tinggal 

dianjurkan bagi muslim untuk menciptakan kesehatan diri maupun lingkungan 

agar tetap bersih dan nyaman bagi yang tinggal di lingkungan tersebut, karena 
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Allah menyukai orang-orang yang berperilaku bersih seperti dalam hadis 

berikut ini: 

َ  إنَِّ             أفَْنيِتَكَُمْ  فنََظِ فوُا, الْجُودَ  يحُِبُّ  جَوَادٌ  , الْكَرَمَ  يحُِبُّ  كَرِيمٌ  , النَّظَافَةَ  يحُِبُّ  نظَِيفٌ  , الطَّيِ بَ  يحُِبُّ  طَيِ بٌ  اللَّّٰ

Artinya:  

“Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan, bersih (suci) dan 

mencintai kebersihan, Mulia dan mencintai kemuliaan, bagus dan 

mencintai kebagusan, bersihkanlah rumahmu” (H.R.Tirmidzi dari Saad). 

Suatu penyakit dapat muncul karena kondisi lingkungan yang tidak 

sehat, yang menciptakan habitat untuk penyakit vektor seperti nyamuk Aedes 

aegypti yang dapat membawa virus dengue. Fiqh al-bi'ah adalah ilmu yang 

mempelajari cara manusia harus peduli terhadap lingkungan di mana mereka 

tinggal, di mana makhluk hidup saling mempengaruhi satu sama lain. Ilmu 

fikih lingkungan, atau Fiqh al-biah, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

manusia tentang tanggung jawab mereka dalam merawat, melindungi, dan 

menjaga alam semesta agar terhindar dari kerusakan lingkungan yang dapat 

disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang membahayakan makhluk 

hidup lainnya. 

D. Tinjauan Tentang Pencegahan dan Pengendalian Vektor 

Terdapat faktor perilaku lain yang memiliki pengaruh pada kejadian DBD. 

Faktor perilaku ini merupakan elemen utama yang dapat memengaruhi kesehatan 

individu, kelompok, atau masyarakat. Dalam pandangan Notoatmodjo (2007), 

perilaku kesehatan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Perilaku pemeliharaan kesehatan (Health maintenance) 

Perilaku pemeliharaan kesehatan mencakup tindakan atau usaha 

yang dilakukan oleh individu untuk menjaga kesehatannya dengan tujuan 

mencegah penyakit, serta tindakan yang diambil ketika seseorang sedang 

sakit. 
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2. Perilaku pencarian dan penggunan sistem fasilitas dan pelayanan 

kesehatan (Health seeking behavior) 

Perilaku pencarian dan pemanfaatan fasilitas serta layanan kesehatan 

adalah tindakan individu yang dilakukan ketika seseorang mengalami 

penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Tindakan ini mencakup usaha 

untuk mencari dan menggunakan layanan kesehatan guna pengobatan atau 

perawatan. 

3. Perilaku Kesehatan Lingkungan 

Perilaku ini mencakup bagaimana seseorang merespons lingkungan 

sekitarnya untuk mencegah dampak negatifnya terhadap kesehatan individu 

maupun komunitas. Ini berarti individu memiliki kemampuan untuk 

mengelola lingkungan mereka dengan baik sehingga kesehatan tidak 

terganggu. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah 

mengembangkan program secara hierarkis yang dijalankan melalui 

pendekatan bertingkat, dimulai dari level nasional hingga mencapai level 

lokal, seperti provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Program dengan 

pendekatan hierarkis ini dirancang untuk secara serempak mengelola dan 

mengendalikan penyebaran DBD di berbagai tingkatan dengan 

menggabungkan elemen-elemen seperti pemantauan epidemiologi, 

pengendalian populasi vektor, kampanye kesehatan masyarakat, serta 

pendidikan, pelatihan, dan penelitian. 

Langkah-langkah pencegahan terhadap penyebaran DBD melibatkan 

tindakan untuk memutus rantai penularan DBD, yang mencakup langkah-

langkah untuk mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes 

albopictus. Pendekatan yang paling efektif melibatkan Pemberantasan 
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Sarang Nyamuk (PSN) dengan prinsip "3 M" (Menguras, Menutup, 

Mengubur) bersama dengan tindakan ekstra (3M+) yang meliputi upaya 

pengendalian larva dan penggunaan asap (fogging) (Kemenkes RI, 2016). 

1. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3 M Plus 

Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M Plus meliputi: 

a. Menguras secara berkala pada wadah-wadah penyimpanan air, 

seperti bak mandi, toilet, drum, dan lain sebagainya minimal 

setiap minggu. 

b. Menutup wadah penyimpanan air seperti gentong atau tempayan 

dan sejenisnya. 

c. Mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi 

menampung air seperti botol plastik, kaleng, atau ban bekas, atau 

membuangnya pada tempat pembuangan yang sesuai. 

Selain itu, upaya lainnya “Plus” juga mencakup berbagai cara seperti: 

a. Menganti air vas bunga, minuman burung dan tempat-tempat 

lainnya setiap minggu.  

b. Memperbaiki saluran dan talang air yang tersumbat atau rusak.  

c. Menutup lubang-lubang pada potongan bambu, pohon, dan 

lainnya dengan tanah. 

d. Membersihkan tempat-tempat yang dapat menampung air seperti 

pelepah pisang atau tanaman lainnya. 

e. Mengeringkan tempat-tempat yang berpotensi menampung air 

hujan, seperti halaman, kebun, pemakaman, rumah-rumah 

kosong, dan sebagainya. 

f. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk seperti ikan cupang, 

ikan kepala timah, ikan tempalo, ikan nila, dan ikan guvi.  
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g. Memasang kawat kasa  

h. Tidak menggantung pakaian di dalam rumah  

i. Menggunakan kelambu  

j. Mengatur pencahayaan dan ventilasi yang memadai.  

k. Menggunakan obat anti nyamuk untuk mencegah gigitan 

nyamuk. 

l. Melakukan larvasidasi dengan menambahkan larvasida, misalnya 

temephos, di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah 

yang sulit mendapatkan air. 

m. Menggunakan tanaman pengusir nyamuk seperti: lavender, 

kantong semar, sereh, zodia, geranium dan lainnya. 

Anjuran menutup bejana atau tempat-tempat air telah 

disebutkan dalam sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim: 

عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  :وَلِمـسُْلِم    ُ قاَءَ، فإَنَِّ فيِ السَّنَةِ   :أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّّٰ ناَءَ وَأوَْكُوا الس ِ غَطُّوا الِْْ

، أوَْ سِقاَء  ليَْسَ عَليَْهِ وِكَاءٌ إلََِّ نزََ  لَيْسَ عَليَْهِ غِطَاء  ينَْزِلُ فيِهَا وباءٌ لََ يمَُرُّ بإِنِاَء   فيِهِ مِنْ ليَْلَةً  لَ 

 .ذلَِك الوَباَء

 
Artinya:   

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Tutuplah bejana-

bejana kalian dan ikatlah wadah air karena pada sepanjang tahun, 

ada suatu malam akan turun wabah penyakit yang jika ia melewati 

bejana yang tidak ditutup atau wadah air yang tidak diikat niscaya 

wabah tersebut akan jatuh di dalamnya.” 

2. Larvasidasi 

Larvasidasi adalah tindakan pengendalian terhadap larva (jentik) 

nyamuk yang dilakukan dengan menggunakan larvasida. Tujuan dari 

penggunaan larvasida ini adalah untuk mematikan larva nyamuk tersebut. 

Penggunaan larvasida memiliki kemampuan untuk mengurangi kepadatan 
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populasi larva nyamuk dalam kurun waktu sekitar 2 bulan. Terdapat berbagai 

jenis larvasida yang tersedia, seperti temephos, piriproksifen, metopren, dan 

bacillus thuringiensis. 

3. Fogging  

Pengasapan dengan insektisida (racun serangga) dapat digunakan 

untuk memberantas nyamuk dewasa. Namun, penting untuk diingat bahwa 

pengasapan saja tidak akan cukup, karena hanya nyamuk dewasa yang 

terbunuh dalam proses ini. Jentik nyamuk tidak akan terpengaruh oleh 

pengasapan. Oleh karena itu, selama jentik nyamuk tidak dieliminasi, nyamuk 

dewasa akan terus bermunculan setiap harinya dari tempat perkembangbiakan 

mereka.
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Modifikasi (Kemenkes RI, 2016), (Candra, 2010) dan 

(Dinata & Dhewantara, 2012)  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, yang 

bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kejadian DBD berdasarkan 

karakteristik individu, lokasi, dan periode waktu di wilayah kerja Puskesmas Suli 

serta gambaran upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah kembali 

penyakit DBD. 

B. Lokasi dan Waktu  

Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Suli, Kabupaten 

Luwu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2023. 

C. Populasi 

Populasi merupakan suatu kawasan umum yang terdiri dari objek atau 

subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk tujuan pengamatan dan pengambilan kesimpulan. Dalam konteks 

penelitian ini, populasi mencakup seluruh kasus DBD yang tercatat di Puskesmas 

Suli. 

D. Sampel  

Sampel adalah bagian dari seluruh objek yang ingin diteliti dan dapat 

dianggap mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil 

secara keseluruhan dari populasi yang disebut total sampling, dengan demikian 

sampelnya adalah seluruh kasus DBD yang tercatat pada buku register Puskesmas 

Suli periode Tahun 2022- Mei 2023 berjumlah 25 kasus. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan 

sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut: 
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a. Data primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti 

dengan melakukan pengumpulan data sendiri dari responden di lapangan, 

Data ini diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuisioner kepada 

responden (anak dibawah 10 tahun  didampingi oleh wali) serta Melakukan 

pemetaan kasus (plotting) berdasarkan alamat tempat tinggal dengan 

menggunakan perangkat GPS. Data yang dikumpulkan yaitu gambaran 

karakteristik responden (jenis kelamin, umur, pekerjaan, tingkat pendidikan 

dan pengetahuan), alamat penderita serta upaya yang dilakukan untuk 

mencegah DBD. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari data primer yang 

telah diolah atau data yang didapatkan dari orang lain dan bukan langsung 

dari peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari instansi 

yang terkait. Data sekunder tersebut adalah data dari dari pihak Dinas 

Kesehatan Kabupaten Luwu dan laporan Puskesmas Suli terkait kasus DBD. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan sebagai alat dalam pengumpulan 

data yaitu lembar kueisoner dengan pertanyaan untuk pengetahuan serta 

memastikan perilaku pencegahan sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan alat 

GPS untuk mendapatkan titik koordinat rumah setiap responden.  

G. Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan peneliti kemudian diolah dan dianalisis. 

Pada proses pengolahan data digunakan sistem komputerisasi seperti microsoft 

excel dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Mengedit data (Editing) 

Editing proses pengecekan ulang keakuratan dan kelengkapan data 

yang diperoleh atau dikumpulkan di lapangan. Dalam tahap editing ini, hal-

hal yang diperiksa meliputi apakah kuesioner telah diisi dengan lengkap, 

apakah tulisan dapat terbaca dengan jelas, apakah jawaban sesuai dengan 

pertanyaan, dan apakah jawaban konsisten. 

2. Mengkode Data (Coding) 

Coding proses pemberian kode nomerik terhadap datayang telah 

dikumpulkan peneliti dalam kuesioner sehingga memudahkan pada proses 

pemasukan/entery data. 

3. Memasukan Data (Entry)  

Entry data merupakan tahap penginputan data dari kuesioner yang 

telah di isi oleh responden.  

4. Pembersihan Data (Cleaning)  

Cleaning proses pembersihan data dengan pengecekan ulang data 

untuk mengidentifikasi potensi kesalahan pada kode atau entri data. Jika 

ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian, langkah koreksi atau perbaikan 

akan dijalankan. 

5. Pengelompokan Data (Tabulating) 

Tabulasi merupakan proses pengelopokkan data yang disusun dalam 

bentuk tabel berdasarkan sifa-sifat yang dimilikinya agar memudahkan 

dalam menganalisis data. Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tabel frekuensi yang menggambarkan data dalam bentuk persentase. 

H. Analisis Data 

Analisis univariat dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

distribusi dan frekuensi kejadian DBD berdasarkan karakteristik individu (jenis 
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kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan pengetahuan), waktu terjadinya 

kasus, serta upaya pencegahan yang diterapkan oleh masyarakat menggunakan 

perangkat lunak SPSS. Hasil nilai analisis dalam bentuk frekuensi (%) dan 

ditampilkan dalam bentuk grafik.  

I. Penyajian Data 

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lokasi penelitian, kemudian 

dianalisis dan selanjutnya disajikan dalam format tabel, diagram serta peta, yang 

dilengkapi dengan penjelasan naratif untuk mengkomunikasikan temuan dari 

penelitian ini. 

J. Etika Penelitian  

Penelitian ini telah diserahkan ke komisi etik penelitian kesehatan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan telah disetujui 

dengan nomor surat yang diberikan yaitu B.440/KEPK/FKIK/VII/2023. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Puskesmas Suli terletak di Jalan Poros Palopo-Makassar, Lingkungan 

Lempokasi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Wilayah 

kerja Puskesmas Suli meliputi Kelurahan Suli, Desa Tawondu, Desa 

Murante, Desa Lempopacci, Desa Botta, Desa Papakaju, Desa Buntu Kunyi, 

Desa Cimpu, Desa Cimpu Utara, Desa Malela, Desa Cakkeawo, Desa Padang 

Lambe dan Desa Kasiwiang dengan jumlah penduduk 21.225 jiwa (4.367 

RT).   

Luas wilayah kerja Puskesmas Suli adalah 97.0 km² yang terdiri dari 

daerah pantai, persawahan dan pegunungan. Wilayah administrasi Kecematan 

Suli berbatasan langsung dengan: 

1) Sebelah Utara  : Kecamatan Belopa dan Kecematan Bajo 

2) Sebelah Selatan : Kecamatan Larompong 

3) Sebelah Timur  : Teluk Bone 

4) Sebelah Barat  : Kecamatan Suli Barat 

2. Wilayah Administrasi  

Secara administrasi wilayah kerja Puskesmas Suli terdiri dari 1 (satu) 

Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa yang terdiri dari 53 Dusun, yaitu: 

1) Kelurahan Suli : terdiri dari 8 lingkungan 

2) Desa Tawondu : terdiri dari 4 dusun 

3) Desa Murate  : terdiri dari 4 dusun 

4) Desa Lempopacci : terdiri dari 4 dusun 

5) Desa Botta  : terdiri dari 3 dusun 
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Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kecamatan Suli 

 

Gambar 4. 2 Sebaran Kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli 

Tahun 2022- Mei 2023Gambar 4. 3 Peta Administrasi Kecamatan Suli 

6) Desa Papakaju  : terdiri dari 4 dusun 

7) Desa Buntu Kunyi : terdiri dari 4 dusun 

8) Desa Cimpu  : terdiri dari 4 dusun 

9) Desa Cimpu Utara : terdiri dari 4 dusun 

10) Desa Malela  : terdiri dari 4 dusun 

11) Desa Cakkeawo : terdiri dari 3 dusun 

12) Desa Padang Lambe : terdiri dari 4 dusun 

13) Desa Kasiwiang : terdiri dari 3 dusun  

 

Semua Wilayah kerja Puskesmas Suli dapat dijagkau dengan 

kendaraan baik roda dua maupun roda empat. 
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3. Sosial Ekonomi 

Kondisi perekonomian Kecamatan Suli dapat dilihat dari mata 

pencaharian penduduk Kecamatan Suli yang umumnya sebagian besar adalah 

petani dan sebagian juga nelayan.  

B. Hasil Penelitian  

Hasil penelitian menggunakan analisis univariat dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran distribusi dari karakteristik responden, tempat kejadian 

DBD dan waktu kejadian DBD.  

1. Distribusi Kasus Konfirmasi DBD Berdasarkan Karakteristik Orang 
 

Tabel 4. 1  

Gambaran Distribusi Kasus Konfirmasi DBD di Wilayah Kerja 

Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023 

Kategori Frekuensi (n=25) Persen (%=100) 

Sembuh 23 92.0 

Meninggal 2 8.0 

Sumber: Data Primer, 2023  

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan bahwa kasus konfimasi DBD di 

Wilayah Kerja Puskesmas Suli tahun 2022-Mei 2023 sebanyak 25 orang 

dengan status sembuh sebanyak 23 orang (92.0%) dan dengan status 

meninggal sebanyak 2 orang (8.0%). Berikut gambaran distibusi kasus 

DBD dengan status sembuh berdasarkan karakteristik responden (umur, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pengetahuan): 

 

Tabel 4. 2  

Gambaran Distribusi Kasus DBD Berdasarkan Karakteristik Orang 

di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023 

Karakteristik Frekuensi (n=23) Persen (%=100) 

Umur (Tahun)   

1-4  4 17.4 

5-14  9 39.1 

5-44  9 39.1 



  53 

 

53 
 

Karakteristik Frekuensi (n=23) Persen (%=100) 

>44  1 4.3 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 11 47.8 

Perempuan 12 52.2 

Pendidikan    

Belum Sekolah 5 21.7 

Belum Tamat SD 6 26.1 

SD 3 13.0 

SMP/Sederajat 2 8.7 

SMA/Sederajat 5 21.7 

Perguruan Tinggi 2 8.7 

Pekerjaan   

IRT 2 9.1 

Mahasiswa/Pelajar 

Petani 

PNS 

Wiraswasta 

Tidak Bekerja 

11 

2 

1 

1 

6 

50 

9.1 

4.5 

4.5 

22.7 

Pengetahuan   

Baik 13 56.5 

Kurang 10 43.5 

Sumber: Data Primer, 2023  

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa kejadian DBD di 

Wilayah Kerja Puskesmas Suli tahun 2022-Mei 2023 paling banyak 

menyerang kelompok umur 5-14 tahun dan 15-44 tahun masing-masing 

sebanyak 9 orang (39.1%). Kasus DBD menurut jenis kelamin yaitu 

perempuan dengan jumlah penderita sebanyak 12 orang (52.2%) 

sedangkan pada laki-laki sebanyak 11 orang (47.8%). Pada tingkat 

Pendidikan, responden paling banyak yaitu belum tamat SD sebanyak 6 

orang (26.1%), berdasarkan pekerjaan paling banyak terjadi pada 

pelajar/mahasiswa sebanyak 11 orang (50%). Responden memiliki 

pengetahuan yang baik tekait DBD sebanyak 13 orang (56.5 %) dan 

responden yang memiliki pengetahuan yang kurang sebanyak 10 orang 

(43.5%). Adapun distribusi pertanyaan pengetahuan tentang penyakit 
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DBD (Sumber penyakit, penularan penyakit dan pencegahan) sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4. 3  

Distribusi Pertanyaan Pengetahuan Tentang DBD Pada Kasus DBD 

di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023 

Pertanyaan Pengetahuan Benar Salah 

n % N % 

Penyakit demam berdarah ditularkan 

oleh?  

23 100.0 0 0 

Gejala apa yang dirasakan saat terinveksi 

virus dengue? 

4 17.4 19 82.6 

Apakah ciri-ciri nyamuk penular demam 

berdarah? 

10 43.5 13 39.1 

Dimanakah biasanya nyamuk penular 

demam berdarah berkembang biak? 

9 39.1 14 60.9 

Nyamuk penular demam berdarah 

meletakkan telurnya pada? 

6 26.1 17 73.9 

Kapan waktu nyamuk penular demam 

berdarah biasa menggigit orang? 

10 43.5 13 56.5 

Bagaimana cara penyebaran penyakit 

demam berdarah? 

12 52.2 11 47.8 

Apakah yang dimaksud dengan Gerakan 

3M? 

8 34.8 15 65.2 

Berapa kali kita harus mengurus tempat 

penampungan air, seperti bak mandi, 

drum bekas yang berisi air? 

7 30.4 16 69.6 

Jentik nyamuk penular demam berdarah 

dapat diberantas dengan? 

0 0 23 100 

Sumber: Data Primer, 2023   

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa pengetahuan responden 

baik karena didapatkan hasil yang menjawab benar terkait penyakit 

demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypti dapat 

sebanyak (100 %), cara penyebaran DBD (52.2 %), waktu nyamuk aedes 

aegypti menggigit orang (43.5%), ciri-ciri nyamuk aedes aegypti 

(43.5%),  tempat perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti (39.1%), 
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Gambar 4. 2 

Peta Kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022- Mei 2023 
 

Gambar 4. 4  

Peta Kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022- Mei 2023 

gerakan 3M (34.8%), frekuensi menguras TPA (30.4%) dan gejala saat 

terinveksi virus dengue (17.4%). 

2. Distribusi Kasus Konfirmasi DBD Berdasarkan Tempat Kejadian DBD 

Distribusi sebaran kasus DBD berdasarkan tempat di Wilayah Kerja 

Puskesmas Suli Tahun 2022- Mei 2023 dapat dilihat gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.2 tentang sebaran kasus penderita DBD berdasarkan tempat di 

beberapa Wilayah Kerja Puskesmas Suli yaitu Desa Cimpu sebanyak 19 kasus (17 

titik), Kelurahan Suli sebanyak 2 kasus (2 titik), Desa Murante sebanyak 1 kasus 

(1 titik), Desa Cimpu Utara sebanyak 1 kasus (1 titik), Desa Malela sebanyak 1 

kasus (1 titik) dan Desa Kasiwiang sebanyak 1 kasus (1 titik). Kejadian DBD 

berdasarkan Kelurahan/Desa dan kepadatan penduduk Wilayah Kerja Puskesmas 

Suli dapat dilihat pada grafik berikut: 

Gambar 4. 3 

Kepadatan Penduduk Terhadap IR DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 

2022-Mei 2023 

 

Data yang diperoleh diplotkan kedalam peta wilayah kemudian 

menggunakan metode overlay untuk menggabungkan variabel penelitian yaitu 

kejadian DBD dengan kepadatan penduduk. Adapun peta overlay kejadian DBD 

berdasarkan kepadatan penduduk dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4. 4 

Peta Overlay Kejadian DBD Berdasarkan Kepadatan Penduduk 

di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022- Mei 2023  
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Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Max 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diamati 10 3 0 0 1

0

2

4

6

8

10

12

Gambar 4. 5 

Grafik Minimum-Maksimum Kasus DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa desa dengan angka IR DBD paling besar 

adalah Desa cimpu dengan IR per 10.000 penduduk sebesar 86,6% dan dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi (646.9 jiwa per km²). Kategori kepadatan 

penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Suli tahun 2022-Mei 2023 pada gambar 

4.4 bervariasi yaitu kategori rendah, sedang dan tinggi. Desa denga kategori tinggi 

yaitu Desa Cimpu, Desa Cimpu Utara dan Kelurahan Suli dengan jumlah kasus 

DBD sebanyak 22 kasus. Desa dengan kategori sedang yaitu Desa Malela, Desa 

Kasiwiang, Desa Murante dan Desa Lempopacci dengan jumlah kasus DBD 3 

kasus dengan angka pravelensi sebesar 11,32% per 10.000 penduduk. 

3. Distribusi Kasus Konfirmasi DBD Berdasarkan Waktu Kejadian DBD 

Distribusi penderita DBD berdasarkan waktu (bulan) di Wilayah Kerja 

Puskesmas dapat dilihat gambar dibawah ini: 

 

 

Berdasakan gambar 4.5 menunjukkan bahwa nilai minimum dan 

maksimum diambil dari data DBD 2018-2022, sedangkan data yag diamati adalah 
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data jumlah kasus DBD tahun 2023. Diperkirakan telah terjadi KLB pada bulan 

Januari dan Februari dimana jumlah kasus DBD melebihi batas maksimum 

dengan jumlah kasus sebanyak 10 orang pada bulan Januari dan 3 orang pada 

bulan Februari. 

4. Gambaran Distribusi Perilaku Pencegahan DBD 

 

Tabel 4. 4  

Gambaran Distribusi Upaya Pencegahan DBD 

di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023 

Upaya Pencegahan Ya Tidak 

n % n % 

Menguras Tempat Penampungan Air 

minimal 1x dalam seminggu 

23 100.0 0 0 

Menutup Tempat Penampungan Air 

dengan rapat 

6 26.1 17 73.9 

Mengubur/Mendaur Ulang Barang Bekas 

yang berada di sekitar rumah 

14 60.9 9 39.1 

Memperbaiki saluran dan talang air yang 

rusak/tidak lancer 

0 0 23 100 

Menggunakan obat anti nyamuk dalam 

bentuk lation/ spray /elektik /cair /kelambu 

untuk menghindari diri dari gigitan 

nyamuk 

20 87.0 3 13.0 

Menabur bubuk abate pada TPA ninimal 2-

4 bulan sekali 

7 30.4 16 69.6 

Memelihara ikan pemakan jentik 1 4.3 22 95.7 

Memasang kawat kasa untuk menghindari 

masuknya nyamuk pada lubang ventilasi 

8 34.8 15 65.2 

Menggatung pakaian bekas pakai di 

dinding atau belakang pintu 

15 65.2 8 34.8 

Menanam tanaman-tanaman di setikar 

rumah yang dapat mengusir nyamuk 

5 21.7 18 78.3 

Ikut serta dalam kegiatan gotong royong 17 73.9 6 26.1 

Sumber: Data Primer, 2023  

Berdasarkan Tabel 4.4 tentang perilaku pencegahan DBD yang dilakukan 

masyarakat melalui Gerakan 3M-plus yaitu seluruh responden menguras TPA 
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minimal 1 kali dalam seminggu (100%), menutup tempat penampungan air 

sebanyak 6 orang (26.1%), mengubur/mendaur ulang barang bekas yang berada di 

sekitar rumah sebanyak 14 orang (60.9%), seluruh responden tidak memperbaiki 

saluran talang air apabila tidak lancar ataupun rusak (100%), menggunakan obat 

anti nyamuk untuk terhindar dari gigitan nyamuk sebanyak 20 orang (87.0%), 

menabur bubuk abate sebanyak 7 orang (30.4%), memelihara ikan pemakan jentik 

1 orang (4.3%), penggunaan kawat kasa pada ventilasi rumah sebanyak 8 orang 

(34.8%), responden yang masih mengantung pakaian bekas sebanyak 15 orang 

(65.2%), menanam tanaman pengusir nyamuk sebanyak 5 orang (21.7%) dan ikut 

serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan rumah sebanyak 17 orang 

(73.9%). Upaya pencegahan dikategorikan dalam tingkat baik dan kurang sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4. 5  

Gambaran Distribusi Tingkat Pencegahan DBD di Wilayah Kerja 

Puskesmas Suli Tahun 2022-Mei 2023 

Kategori Frekuensi (n=23) Persen (%=100) 

Kurang 14 60.9 

Baik 9 39.1 

Sumber: Data Primer, 2023  

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan bahwa dari 23 penderita DBD yang 

memiliki tingkat perilaku pencegahan yang baik sebanyak 9 orang (39.1 %) dan 

responden yang memiliki tingkat perilaku pencegahan yang kurang sebanyak 14 

oranag (60.9%). 
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C. Pembahasan  

1. Gambaran Kejadian DBD Berdasarkan Karakteristik Orang 

a. Umur  

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa kelompok usia 5-14 

tahun dan 15-44 tahun adalah yang paling rentan terhadap kasus DBD, 

dengan masing-masing jumlah penderita sebanyak 9 orang. Hasil temuan 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Thailand oleh 

(Limkittikul et al., 2014) menunjukkan kasus DBD relatif lebih banyak 

pada individu berusia antara 5-14 tahun dibandingkan dengan individu 

yang berusia 15 tahun atau lebih. Dari pengamatan yang dilakukan di 

lapangan, kelompok usia 5-44 tahun teridentifikasi sebagai kelompok 

usia yang aktif di luar rumah, terlibat dalam berbagai aktivitas seperti 

berkebun, bersekolah, dan bermain di sekitar lingkungan rumah. Selain 

itu, waktu yang dihabiskan di luar rumah oleh kelompok usia ini juga 

bersamaan dengan waktu aktif nyamuk Aedes aegypti, yang 

meningkatkan risiko gigitan nyamuk dan penularan penyakit DBD. 

Usia merupakan faktor dominan dalam meningkatkan risiko 

kejadian DBD. Individu yang berusia di bawah 15 tahun cenderung lebih 

rentan terkena infeksi virus, termasuk virus dengue, karena sistem 

kekebalan tubuh pada anak-anak di bawah usia 15 tahun masih dalam 

tahap perkembangan yang belum sempurna. Sementara itu, individu 

yang berusia 15 tahun ke atas memiliki sistem kekebalan tubuh yang 

lebih matang dan kompleks. Oleh karena itu, risiko terjadinya DBD 

cenderung lebih tinggi pada kelompok anak-anak. Faktor-faktor lain 

yang dapat memengaruhi peningkatan risiko infeksi pada anak-anak 

termasuk kurangnya upaya perlindungan diri, baik dari segi imunitas 
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tubuh maupun pengetahuan yang memadai tentang kebersihan. Semua 

faktor ini dapat berkontribusi pada peningkatan risiko infeksi virus 

dengue pada anak-anak (Sury et al., 2021). Kelompok anak-anak 

tergolong rentan terhadap infeksi virus, dan ada sejumlah faktor yang 

dapat memengaruhi tingkat infeksi pada mereka. Salah satu faktor 

adalah kurangnya upaya perlindungan diri yang efektif, baik dari segi 

kekebalan tubuh maupun pengetahuan yang mencukupi mengenai 

praktik kebersihan. Kondisi ini dapat berkontribusi pada peningkatan 

kejadian infeksi virus dengue pada anak-anak, sehingga risiko mereka 

terinfeksi semakin tinggi. (Koibur et al., 2021).  

Penelitian oleh (Mardhatillah et al., 2020) menunjukkan bahwa 

kejadian DBD di Puskesmas Dempo Kota Palembang lebih sering terjadi 

pada kelompok usia yang termasuk dalam kategori berisiko, yaitu usia di 

bawah 15 tahun. Kelompok usia di bawah 12 tahun cenderung memiliki 

sistem kekebalan tubuh yang masih lemah dibandingkan dengan 

kelompok usia yang lebih tua. Aktivitas mereka, seperti bermain atau 

bersekolah selama beberapa jam hingga hampir sepanjang hari, berada 

dalam kondisi dan waktu tertentu yang meningkatkan risiko terhadap 

gigitan nyamuk penular DBD. Hal ini juga dapat mengakibatkan risiko 

tambahan terhadap infeksi sekunder, yang pada akhirnya meningkatkan 

risiko terkena DBD. 

b. Jenis Kelamin 

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa kejadian DBD di 

Kecamatan Suli terjadi pada 12 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya..  Hal ini sejalan 

dengan penelitian (Sholihah et al., 2020) menunjukkan bahwa kasus 
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DBD paling banyak terjadi pada perempuan yaitu sebanyak 47 orang 

(59,5%) dan laki-laki sebanyak 28 orang (39,4%). Sehingga, dapat 

disimpulkan  bahwa terdapat korelasi antara jenis kelamin dan kejadian 

DBD di wilayah pesisir. Responden perempuan memiliki risiko yang 

0,443 kali lebih rendah terkena penyakit DBD dibandingkan dengan 

responden laki-laki. Ini berarti bahwa jenis kelamin memiliki dampak 

proaktif pada kejadian DBD. 

Penelitian (Tomia et al., 2020) tidak sejalan dengan hasil 

penelitian ini yaitu kasus DBD di Maluku Utara lebih banyak terjadi 

pada laki-laki dalam kurung waktu 2009-2018 sebanyak 507 orang 

sedangkan perempuan sebanyak 411 orang. Ini disebabkan oleh 

perbedaan faktor mobilitas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki 

cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, yang pada 

akhirnya meningkatkan risiko mereka untuk digigit oleh nyamuk. 

(Kasman & Ishak, 2018). Berdasarkan data di Indonesia, DBD terjadi 

pada laki-laki sebanyak 53,11%, sementara perempuan sebanyak 

46,89%. (Kemenkes RI, 2020). 

Peneliti berasumsi bahwa bahwa perempuan dan laki-laki 

memiliki tingkat risiko yang serupa dalam terkena DBD, bergantung 

pada upaya individu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk Aedes 

aegypti. Menurut penelitian (Umaya et al., 2013) Tidak terdapat korelasi 

antara jenis kelamin dan insiden DBD karena kebanyakan penyakit 

menular memengaruhi individu dari semua jenis kelamin. Hal ini 

mungkin karena nyamuk Aedes aegypti tidak membedakan jenis kelamin 

saat menghisap darah, sehingga penyakit DBD dapat menyerang baik 

laki-laki maupun perempuan (Pertiwi & Choiroel, 2016). 
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c. Tingkat Pendidikan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita Demam Berdarah 

Dengue di Kecamatan Suli berdasarkan tingkat Pendidikan yaitu; belum 

sekolah sebanyak 5 orang (21.7%), SD sebanyak 8 orang (34.8%), 

SLTA/Sederaja sebanyak 7 orang (30.4%) dan adalah tingkat perguruan 

tinggi sebanyak 3 orang (6,54%). Banyaknya penderita pada anak SD 

dapat dikarenakan masih kurangnya pengetahuan akan penyebab 

penyebaran penyakit DBD serta pencegahan yang harus dilakukan. 

Menurut (Pertiwi & Choiroel, 2016) salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk menghindari penularan DBD pada anak dengan tingkat 

pendidikan SD ataupun SMP yang rentan terhadap penularan DBD 

dengan gunakan repllen anti nyamuk, pada saat akan pergi kesekolah 

dipagi hari dan sore hari saat bermain di lingkungan rumah agar dapat 

terhindari dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. 

Penelitian (Sholihah et al., 2020) bahwa tingkat pendidikan 

memiliki efek protektif terhadap risiko DBD. Individu dengan 

pendidikan rendah memiliki risiko 2,87 kali lebih tinggi terkena DBD 

dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih 

mampu untuk menjaga kebersihan sekitar rumah mereka agar tidak 

tedapat tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. 

Tingkat pendidikan juga memiliki dampak pada tingkat 

pengetahuan seseorang, dan pengetahuan tentang kesehatan akan 

memengaruhi perilaku seseorang sebagai hasil jangka menengah dari 

pendidikan kesehatan. Selanjutnya, perilaku kesehatan akan 

berkontribusi pada peningkatan indikator kesehatan masyarakat sebagai 
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hasil dari pendidikan kesehatan (Putri & Naftassa, 2017), dengan begitu 

pendidikan mempengaruhi kesadaran baik pada diri sendiri maupun pada 

lingkungan yang dapat mendorong terhadap tindakan perilaku atau 

praktik pencegahan DBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih 

kurangnya perilaku upaya pencegahan (60.9%) sehingga diperlukan 

peningkatan pengetahuan responden tentang DBD dan penerapan PSN 

dengan Gerakan 3M Plus di lingkungan rumah maupun lingkungan 

sekolah. 

d. Pekerjaan 

Pekerjaan dapat berperan sebagai indikator dalam menilai status 

sosial ekonomi seseorang. Lebih dari itu, pekerjaan juga bisa menjadi 

faktor identifikasi risiko terkait dengan paparan agen penyakit tertentu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit DBD paling banyak 

menyerang seorang yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa yaitu 

sebanyak 11 orang (50%). Penelitian ini sejalan dengan (Wahyuni dwi & 

M.Sabir, 2011) menunjukkan presentase penderita DBD yang terbanyak 

adalah berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 91 orang 

(44,4%).Tingginya kejadian DBD di kalangan pelajar disebabkan 

penularan penyakit yang bisa saja terjadi saat berada di lingkungan 

sekolah ataupun saat anak-anak bermain dengan temannya di sekitaran 

lingkungan sekolah sehingga sekolah dapat menjadi salah satu tempat 

yang berpotensial dalam penyebaran dan penularan penyakit DBD pada 

anak sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan belajar mengajar 

siswa di sekolah dan waktu aktif nyamuk aedes aegypti untuk mengigit, 

mengisap dan menularkan virus dengue bersaman serta nyamuk aedes 

aegypti yang bersifat multiple bitter (mengisap darah berpindah-pindah 
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berkali-kali) sehingga penularan DBD di kalangan anak sekolah dapat 

terjadi dengan mudah. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ketaren & Wahyuni, 2017) 

di 22 SD Negeri di Kecamatan Medan Tuntungan menunjukkan bahwa 

sebanyak 77,27% sekolah memiliki jentik Aedes sp. yang ditemukan di 

bak mandi, ember, drum, dan kontainer. Keadaan lingkungan yang tidak 

memadai dapat meningkatkan tingkat kejadian DBD pada anak-anak 

sekolah dasar. Oleh karena itu, langkah sanitasi yang memadai perlu 

segera diambil oleh sekolah agar siswa-siswi terhindar dari penyakit 

DBD. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah 

melaksanakan kegiatan "Jumat Bersih" setiap minggu dengan 

menerapkan pendekatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang 

mencakup tindakan 3M, yaitu menguras, menutup, mengubur, serta 

menghilangkan wadah yang dapat mengandung air dan berpotensi 

menjadi tempat untuk nyamuk bertelur.  

Allah SWT bersabda dalam QS Al-Isra’/17: 7. 

 

ـُٔوْا وُجُ اِ 
خِرَةِ لِيسَ ۤ وْهَكُمْ  نْ احَْسَنْتمُْ احَْسَنْتمُْ لَِنَْفسُِكُمْ ۗوَاِنْ اسََأتْمُْ فَلهََاۗ فاَِذاَ جَاۤءَ وَعْدُ الَْ 

لِيتُبَ رُِوْا مَا عَلَوْا تتَبْيِْرًا  ة  وَّ لَ مَرَّ   ٧وَلِيدَْخُلوُا الْمَسْجِدَ كَمَا دخََلوُْهُ اوََّ

 

Terjemahnya:  

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk 

dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian 

kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat 

hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) 

untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam 

masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka 

memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja 

yang mereka kuasai” (QS  Al-Isra’/17: 7). 
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Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah ayat ini 

menjelskan bahwa ditegaskanNya kepada mereka: Jika kamu berbuat 

baik yakni taat serta mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka itu 

berarti kamu berbuat baik bagi diri kamu sendiri dan jika kamu berbuat 

jah at maka bagi diri kamu sendiri juga, dan apabila datang saat 

hukuman bagi kejahatan yang kedua yang kamu lakukan dari kedua 

kejahatan yang telah Kami tetapkan dalam al-Kitab itu Kami datangkan 

orang-orang lain untuk menyiksa, membunuh dan menghina kamu 

sehingga akhirnya bekas dan dampak buruk apa yang mereka lakukan itu 

menyuramkan wajah-wajah kamu akibat kesedihan dan penderitaan yang 

kamu dan atau keluarga kamu alami dan mereka masuk ke dalam masjid 

yakni Bait al-Maqdis di mana terdapat bangunan peribadatan yang 

diselesaikan bangunannya oleh Nabi Sulaiman as. Mereka memasukinya 

sebagaimana mereka yakni musuh-musuh kamu memasukinya pada kali 

pertama guna menghancurkan dan menyiksa kamu akibat kejahatan 

pertama dan akibatnya mereka membinasakan apa yang terdapat di sana 

dengan pembinasaan sempurna yakni menghancurkannya sampai habis. 

e. Pengetahuan 

Pengetahuan memiliki dampak yang signifikan pada perilaku 

seseorang dan kemampuan untuk mengenali gejala dan mengatasi 

masalah yang muncul.Dalam penelitian ini, pengetahuan dibagi menjadi 

dua kategori, yaitu tingkat pengetahuan yang baik dan kurang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kejadian DBD cenderung terjadi pada 

orang yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 13 orang 

(56.5%) dan pengetahuan kurang baik sebanyak 10 orang (43.5%). 

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2015) 
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menunjukkan menunjukkan bahwa dari 36 orang atau sekitar 10,78% 

dari masyarakat yang memiliki pengetahuan baik tentang DBD dan 

pernah mengalami kasus DBD. Tidak ada masyarakat yang memiliki 

pengetahuan kurang tentang DBD dan juga pernah terkena kasus DBD. 

Peneliti berasumsi bahwa setiap individu meliliki potensi untuk 

terjangkit penyakit DBD tanpa memandang status mereka, terlepas dari 

apakah mereka memiliki pengetahuan yang kurang atau baik. Oleh 

karena itu, penyakit ini dapat menyerang siapa pun, kapan pun. Menurut 

(Waris & tri yuana, 2013) Pengetahuan yang memadai tidak selalu 

menjamin perlindungan total dari penyakit DBD, karena ada 

kemungkinan seseorang dengan pengetahuan yang memadai mungkin 

tetap melakukan tindakan yang bertentangan dengan pengetahuan 

tersebut. Oleh karena itu, penting bagi individu memiliki tingkat 

kesadaran yang tinggi sehingga tindakan yang diambil sejalan dengan 

pengetahuan yang dimiliki. Ketika pengetahuan tidak didukung oleh 

kesadaran yang kuat, tindakan individu tersebut mungkin tidak akan 

selaras dengan pengetahuan tersebut. 

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dalam 

menentukan tindakan seseorang. Hal ini dapat dilihat dari cara seseorang 

menerima perilaku baru yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan 

sikap positf, maka perilaku akan berjalan dengan baik. Ada beberapa 

faktor yang yang mempengaruhi pengetahuan seseorang di antaranya 

terdiri dari pendidikan, media massa yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi, pekerjaan, lingkungan, usia, pengalaman, sosial, budaya serta 

ekonomi (Notoatmodjo, 2012). Semakin banyak informasi yang diakses 

oleh seseorang, semakin bertambah pengetahuannya. Ketersediaan 



69 

 

 

informasi peran penting sebagai media  pendidikan kesehatan, 

khususnya dalam menyampaikan informasi sehingga membuat 

masyarakat lebih mudah mengakses informasi kesehatan. Ketersediaan 

informasi ini memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku, dengan 

harapan dapat meningkatkan sikap positif dan mengubah perilaku 

masyarakat.  (Wirna et al., 2023). 

2. Gambaran Kejadian DBD Berdasarkan Tempat 

Hasil penelitian pada gambar 4.3 menggambarkan sebaran jumlah 

penderita DBD periode tahun 2022- Mei 2023 berdasarkan kelurahan/desa yang 

ada di Wilayah Kerja Puskesmas Suli terdapat sebanyak 23 titik rumah dengan 

penderita DBD sebanyak 25 orang. Rumah dengan penderita yang lebih dari 1 

orang penderita di hitung 1 titik. Kejadian DBD tertinggi berada di Desa Cimpu 

sebanyak 19 orang dengan jumlah titik koordinat rumah sebanyak 17 titik. Hal 

terjadi karena Desa Cimpu merupakan desa dengan kepadatan tertinggi di 

Kecamatan Suli, Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah, semakin 

banyak penduduk yang berada wilayah tersebut. Oleh karena itu, risiko penularan 

DBD juga meningkat di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. 

Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk keseluruhan dengan 

luas wilayah di suatu wilayah. Kepadatan penduduk mempengaruhi penyebaran 

dan transmisi penyakit dari satu individu ke individu lainnya. Semakin tinggi 

kepadatan penduduk di suatu wilayah, semakin memungkinkan 

perkembangbiakan virus, yang akhirnya mengakibatkan peningkatan kasus 

penyakit. Berdasarkan data (BPS Kab. Luwu, 2022) diketahui bahwa 

desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Cimpu, yaitu 

sebesar 646.9 jiwa per km². Hasil penelitian pada gambar 4.4 peta overlaykejadian 

DBD berdasarkan kepadatan penduduk menunjukkan bahwa daerah dengan 
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kategori tinggi yaitu desa cimpu, desa cimpu utara dan kelurahan suli dengan 

jumlah kasus 22 orang, pada daerah dengan kategori sedang yaitu desa murante, 

desa malela, desa kasiwiang dan desa lempopacci dengan jumlah kasus sebanyak 

3 orang. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kasus DBD di Desa Cimpu 

cukup tinggi, karena kepadatan penduduk yang tinggi membuat jarak antar rumah 

menjadi dekat, sehingga penularan penyakit DBD melalui gigitan nyamuk lebih 

mudah. 

Menurut (C. Sari, 2005) penyakit DBD merupakan penyakit endemik yang 

tersebar luas di beberapa wilayah, termasuk di Indonesia. Beberapa faktor yang 

berperan dalam penularan DBD pada manusia mencakup: Kepadatan Penduduk, 

keberadaan populasi yang lebih padat dapat mempermudah penularan DBD, 

karena nyamuk yang membawa virus dengue memiliki jarak terbang yang 

terbatas, sekitar 50 meter. Selain itu Mobilitas Penduduk: Tingkat mobilitas 

penduduk juga memengaruhi penularan DBD, karena individu yang terinfeksi bisa 

dengan mudah membawa virus dari satu tempat ke tempat lain serta Kualitas 

Perumahan: faktor-faktor seperti jarak antar rumah, tingkat pencahayaan, bentuk 

rumah, dan bahan bangunan juga memiliki dampak pada penularan penyakit 

DBD. Semua faktor ini berkontribusi pada penyebaran penyakit DBD di berbagai 

daerah. 

Penyakit DBD menjadi masalah kesehatan di tengah masyarakat yang 

sering kali menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan berpotensi untuk berkembang 

menjadi wabah. Rosulullah SAW telah bersabda tentang sebuah wabah yang 

terjadi pada suatu wilayah dah tindakan yang harus kita lakukan: 

  مِنْهُ  فِرَارًا تخَْرُجُوا فلًََ  بِهَا وَأنَْتمُْ  بأِرَْض   وَقَعَ  وَإذِاَ عَليَْهِ  تقَْدمَُوا فلًََ  بأِرَْض   بِهِ  سَمِعْتمُْ  إذِاَ
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Artinya: 

“Jika kalian mendengar wabah berada di suatu kawasan, janganlah 

kalian datang kesana, dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian 

diami, jangan kalian meninggalkannya.” (HR. Bukhari no. 5730). 

Hadis Nabi tersebut memerintahkan untuk menghindari mereka yang 

terkena penyakit menular dan tidak memasuki kawasan tertentu agar tidak 

tertular. Ajaran Islam tidak saja mengajarkan pencegahan secara spiritual dengan 

berdoa melainkan juga berusaha dengan sungguh-sungguh secara fisik. Upaya 

tersebut menjadikan penyakit menular tidak akan merajalela dan lama 

berkembang di suatu kawasan. Pencegahan yang dilakukan adalah larangan 

memasuki wilayah yang terkena musibah baik orang luas ke dalam maupun 

sebaliknya orang dalam keluar daerah agar mobalitas penduduk pada daerah 

tersebut rendah sehingga penularan DBD dapat ditekan. Mobilitas penduduk yang 

tinggi dan didukung oleh transportasi yang baik memudahkan terjadinya 

penyebaran penyakit, baik yang terbawa kendaraan maupun penduduk yang telah 

terinfeksi virus yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti. Larangan untuk masuk ke 

wilayah yang terjadi wabah ataupun menetap di wilayah yang sedang terjadi 

wabah menjadi langkah yang tepat agar tidak menajadi penular virus maupun 

tertular virus penyakit. Pematuhan secara ketat akan menuai keberhasilan yang 

cepat dengan melihat siklus yang ada. Pola ini sudah dilakukan sejak zaman 

dahulu di mana wabah Thaun sedang merajalela. 

Kepadatan penduduk juga berhubungan dengan pertambahan jumlah 

penduduk, yang menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan penduduk dan 

ketersediaan sumber daya alam. Ketidakseimbangan ini seringkali memengaruhi 

situasi sanitasi lingkungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penyebaran 

penyakit. Penelitian (Ayuningtyas, 2023) terlihat adanya korelasi positif yang 

signifikan antara kepadatan penduduk dan tingkat kejadian DBD di Provinsi Jawa 
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Barat, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepadatan penduduk, semakin 

tinggi pula tingkat kejadian DBD di wilayah tersebut, dan sebaliknya.  Hal ini 

diperkuat oleh hasil penelitian (Chandra, 2019) bahwa daerah yang mengalami 

kasus demam berdarah dengue umumnya adalah daerah dengan kepadatan 

penduduk tinggi, rumah-rumah yang berdekatan, pertumbuhan populasi yang 

terus meningkat, serta akses transportasi yang memudahkan penyebaran penyakit 

DBD jika langkah-langkah pencegahan terhadap perkembangan nyamuk Ae. 

Aegypti tidak dilakukan dengan baik. 

Hasil survei di lapangan masyarakat Desa Cimpi masih kurang dalam 

upaya pencegahan DBD (47.8%). Masyarakat Desa Cimpu dapat dengan aktif 

berkontribusi dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian sarang 

nyamuk, contohnya dengan melaksanakan program 3M-Plus. Tindakan ini 

bertujuan untuk mengurangi populasi nyamuk, terutama dalam situasi di mana 

masih ada banyak tempat berair yang dapat digunakan sebagai tempat 

berkembang biak nyamuk. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan 

DBD melibatkan tindakan 3M Plus, yang mencakup menguras bak penampungan 

air, menutup wadah-wadah penyimpanan air, dan mendaur ulang barang-barang 

bekas, bersama dengan langkah-langkah tambahan lainnya. Hal ini melibatkan 

kolaborasi lintas program dan lintas sektor melalui Kelompok Kerja Operasional 

Demam Berdarah Dengue (Pokjanal DBD) dan melibatkan Juru Pemantau Jentik 

(Jumantik). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengendalian DBD 

dan mencegah peningkatan kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB), pentingnya 

peran Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dalam mengawasi dan memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat agar melaksanakan PSN dengan 3M Plus sangat 

diperlukan (Kemenkes RI, 2016). 
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3. Gambaran Kejadian DBD Berdasarkan Waktu 

Secara geografs, Indonesia terletak di antara Benua Asia, Benua Australia, 

Samudra Pasifik, dan Samudera Hindia, dan melintasi garis khatulistiwa. Ini 

mengakibatkan iklim tropis di Indonesia yang mengenal dua musim, yakni musim 

hujan dan kemarau. Kondisi iklim tropis ini memiliki dampak besar pada suhu, 

curah hujan, tingkat pencahayaan, kelembaban, serta pola angin yang sangat 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan beragam jenis hewan dan tumbuhan, 

termasuk vektor penyakit. Kondisi ini menyebabkan banyaknya vektor penyakit 

yang berkembang subur di wilayah ini dan menjadikan Indonesia sebagai daerah 

endemis bagi berbagai penyakit menular. Salah satu contohnya adalah penyakit 

Demam Berdarah Dengue (DBD), yang disebabkan oleh nyamuk vektor Aedes 

aegypti yang telah terinfeksi virus dengue (Yuningsih, 2018). 

Hasil penelitian diketahui bahwa kejadian DBD di wilayah kerja 

Puskesmas Suli pada tahun 2022 tercatat sebanyak 11 kasus dan tahun 2023 

(Januari-Mei) sebanyak 14 kasus. Kejadian DBD tertinggi pada tahun 2022 terjadi 

di bulan Desember (9 kasus) dan tahun 2023 pada bulan Januari (10 kasus). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Mardhatillah et al., 2020) 

bahwa kejadian DBD di area yang dikelola oleh Puskesmas Dempo Kota 

Palembang selama periode tahun 2015-2018 mencapai puncaknya pada bulan 

Desember dan Januari. Kemungkinan, ini bisa disebabkan oleh fluktuasi musiman 

dengan meningkatnya kasus DBD terjadi selama musim hujan atau beberapa 

minggu setelah periode hujan. Dengan merujuk pada siklus musim hujan di 

Indonesia, dapat disimpulkan bahwa musim hujan biasanya berlangsung mulai 

dari bulan November hingga awal tahun di bulan Maret. Selama musim hujan, 

curah hujan yang tinggi dapat menjadi faktor peningkatan kejadian DBD. Oleh 

karena itu, untuk mencegah peningkatan kasus yang terjadi menjelang bulan 
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Maret, tindakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) harus dilaksanakan 

dengan baik untuk menghentikan perkembangbiakan nyamuk di tempat-tempat 

yang memiliki banyak genangan air. 

Pengamatan unsur iklim berdasarkan bulan di Kabupaten Luwu, jumlah 

curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 860,3 mm (BPS Kab. 

Luwu, 2022). Hal ini dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya KLB di desa 

Cimpu, selain kepadatan penduduk yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan 

(Bone et al., 2021) di Manado pada periode 2015-2020 mengindikasikan adanya 

hubungan yang signifikan antara curah hujan dan kejadian DBD. Hubungan 

tersebut memiliki tingkat kekuatan korelasi yang cukup dengan nilai r sebesar 

0,322 dan arah korelasi yang positif. Hal ini menggambarkan bahwa 

meningkatnya curah hujan berhubungan dengan peningkatan kejadian DBD. Hal 

ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dapat menciptakan lebih banyak tempat 

perindukan bagi nyamuk Aedes aegypti, seperti wadah-wadah yang dapat 

menampung air, yang kemudian menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk 

Aedes aegypti. 

Terjadinya penyakit dapat dijelaskan melalui teori segitiga epidemiologi, 

yang melibatkan interaksi antara tiga elemen utama: penajamu, agen penyakit, 

dan lingkungan. Dalam konteks lingkungan, cuaca dan iklim memiliki peran 

penting dalam memengaruhi patogenesis penyakit dengan cara yang bervariasi 

tergantung pada jenis penyakitnya. Salah satu dampak perubahan iklim adalah 

potensi peningkatan kejadian penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti 

penyakit DBD. Perubahan iklim mencakup kenaikan suhu, peningkatan 

kelembaban, serta peningkatan curah hujan, dan semua faktor ini dapat menjadi 

risiko yang berkontribusi terhadap tingkat kesehatan masyarakat yang buruk. 

(Raksanagara et al., 2016). 
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Allah Swt. Berfirman dalam QS Ar-Rum/30: 48. 

 

حَ فتَثُيِْرُ سَحَاباً فيََبْسُطُه  فِى السَّمَاۤءِ كَيْفَ يَشَاۤءُ وَيجَْعَلهُ  كِسَفاً فَ  ي  ُ الَّذِيْ يرُْسِلُ الر ِ ترََى  اَللّٰه

ٰٓ اذِاَ هُمْ يسَْتبَْشِرُوْنَۚ  ۚ فَاِذآَٰ اصََابَ بِه  مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِباَدِه  لِه    ٤٨الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِل 

Terjemahya: 

“Allahlah yang mengirim angin, lalu ia (angin) menggerakkan awan, 

kemudian Dia (Allah) membentangkannya di langit menurut yang 

dikehendaki-Nya dan Dia menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu 

engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila Dia 

menurunkannya kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, 

seketika itu pula mereka bergembira.” (QS Ar-Rum/30: 48) 

Ayat di atas dalam tafsir Al - Misbah menjelaskan kerja angin dalam 

konteks hujan serta proses turunnya hujan itu. Awan tebal bermula ketika angin 

atas Kuasa Allah menggiring atau mengarak kawanan awan kecil akan 

berkumpul. Pengarakan bagian-bagian awan itu menyebabkan bertambahnya 

kualitas (jumlah) uap dalam perjalanannya terutama di sekitar zona. Apabila dua 

awan atau lebih menyatu, maka arus udara yang naik di dalam awan akan 

bertambah secara umum, hal ini menyebabkan datangnya tambahan uap air dari 

bagian bawah dasar awan yang katanya menambah potensi yang terpendam untuk 

berakumulasi. Awan tebal bergerak ke mana saja sesuai arah gerakan angin yang 

dikehendaki Ya Allah, faktor akumulasi dan pembangunannya akan terus-

menerus Sepanjang arus udara yang naik mampu membawa formasi awan dari 

titik titik air, atau butir-butir embun. Ketika angin tidak lagi mampu membawa 

formasi-formasi itu karena telah bergumpal-gumpal dan menyatu maka proses 

akumulasi terhenti dan hujan pun turun. 

Turunnya hujan merupakan salah satu bukti kebesaran Allah SWT. 

Hujan merupakan peristiwa hidrologi yang melibatkan proses kondensasi, hingga 

air bisa turun ke bumi. Hujan yang turun ke bumi dapat menjadi sebuah pengingat 

serta peringatan bagi manusia. Hujan merupakan rahmat Allah dan berkah bagi 
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seluruh makhluk hidup dan benda mati yang berada di muka bumi ini. Namun 

hujan juga dapat menjadi sebuah peringatan bagi manusia apabila intensitas hujan 

yang berlebihan sehingga dapat menjadi sebuah bahaya seperti hadirnya bencana 

banjir dan penyakit lain salah satunya DBD. Intensitas hujan yang berlebihan 

dapat mengisi wadah-wadah penampugan air sekitar rumah yang dapat menjadi 

tempat perkembagbiakan nyamuk. Terdapatnya wadah yang menampung air 

hujan tanpa disertai perilaku pencegahan seperti pengurasan TPA dan 

menyingkirkan wadah-wadah tersebut menjadikan wadah-wadah tersebut sebagai 

tempat munculnya jentik-jentik nyamuk yang dapat menambah kepadatan nyamuk 

sehingga mengakibatkan penularan penyakit DBD yang cepat di daerah tersebut. 

Hal tersebut menjadi sebuah peringatan bagi manusia untuk melakukan perilaku 

pencegahan DBD ketika turunnya hujan ke bumi.  

Menurut (Faldy et al., 2015) Curah hujan yang tinggi akan meningkatkan 

jumlah tempat perindukan alamiah nyamuk. Tempat perindukan alamiah di luar 

rumah, seperti potongan bambu, daun-daunan, botol bekas, dan kaleng, seringkali 

ditemukan di lingkungan rumah penduduk desa. Hal ini karena potongan bambu, 

daun-daunan, dan barang-barang bekas tersebut dapat menampung air hujan, 

menciptakan kondisi ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur. Namun, 

curah hujan juga memiliki potensi untuk menghilangkan tempat perindukan 

nyamuk. Hujan deras dan berkepanjangan dapat menyebabkan hilangnya tempat-

tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti dan mengurangi populasi nyamuk. 

Penelitian yang dilakukan (Sury et al., 2021) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada tahun 2019 di Kecamatan Tembalang, tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara curah hujan dan kejadian DBD. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan dapat menyebabkan 

aliran air yang deras bahkan banjir, yang pada akhirnya dapat menghilangkan 
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tempat perindukan nyamuk vektor. Perubahan dalam lingkungan dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi pada timbulnya dan 

penyebaran penyakit menular. Penelitian yang melibatkan perubahan iklim dan 

penyebaran virus dengue menunjukkan bahwa suhu rata-rata dan curah hujan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap kejadian DBD (Bone et al., 2021). 

Variabilitas iklim, khususnya fluktuasi suhu udara menjadi faktor yang 

memengaruhi kejadian DBD. Ketika musim berganti dari hujan ke kemarau, suhu 

udara biasanya berada dalam kisaran 23-31°C yang merupakan suhu optimal 

untuk perkembangbiakan Aedes aegypti. Selain itu, periode pertumbuhan dan 

perkembangan nyamuk Aedes aegypti dari telur hingga dewasa berkisar antara 8 

hingga 15 hari pada suhu tersebut. Oleh karena itu, suhu tersebut menciptakan 

kondisi optimal untuk perkembangan nyamuk sehingga meningkatkan kepadatan 

populasi nyamuk. 

Virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti sangat 

responsif terhadap kondisi lingkungan seperti suhu, curah hujan, dan kelembaban. 

Faktor-faktor ini sangat krusial dalam memengaruhi kehidupan nyamuk, proses 

reproduksi, serta dapat berdampak pada keberadaan dan jumlah populasi nyamuk. 

Penelitian (Pertiwi & Choiroel, 2016) menyatakan suhu optimal pertumbuhan 

nyamuk yaitu 25 – 27°C sehingga apabila  suhu kurang ataupun lebih dari suhu 

optimum, nyamuk akan mengalami gangguan pertumbuhan sehigga berdampak 

pada kematian populasi nyamuk aedes aegypti. Berdasarkan (BPS Kab. Luwu, 

2022) hasil pengamatan suhu udara di Kecamatan Suli suhu optimal pertumbuhan 

nyamuk Aedes aegypti yaitu berada pada bulan januari, februari, maret dan 

desember dengan rata-rata suhu yaitu 27°C sehigga kejadian demam berdarah di 

Kecamatan Suli ikut meningkat ketika suhu udara meningkat disebabkan suhu 
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udara yang berada pada suhu optimal yang berdampak pada proses fisiologis 

nyamuk Aedes aegypti 

Faktor lingkungan lainnya yang dapat memicu timbulnya penyakit DBD 

yaitu kelembaban udara. Tingkat kelembaban berdampak signifikan pada 

kehidupan nyamuk, Penelitian (Sucipto et al., 2015) Mengatakan bahwa 

kelembaban di bawah 60% akan mengakibatkan umur nyamuk menjadi lebih 

singkat, sehingga nyamuk tersebut tidak dapat berperan sebagai vektor, karena 

virus tidak memiliki waktu cukup untuk berpindah dari lambung nyamuk ke 

kelenjar ludahnya. Sementara itu, kelembaban pada tingkat terendah, yaitu antara 

71,9% hingga 83,5%, secara tidak langsung memberikan peluang bagi nyamuk 

untuk memiliki umur (longevity) yang lebih panjang, sehingga memungkinkan 

siklus pertumbuhan virus dalam tubuh nyamuk. Hasil pengamatan iklim 

berdasarkan data (BPS Kab. Luwu, 2022) menunjukkan kelembaban di 

Kabupaten Luwu menunjukkan Rata-rata kelembaban udara paling tinggi ada di 

bulan Januari yakni sebesar 87,7%. Semakin tinggi tingkat kelembaban maka 

akan diikuti dengan peningkatan kejadian DBD. Kelembaban udara dapat 

mempengaruhi keberlangsungan hidup nyamuk. Menurut  (Lahdji & Putra, 2017) 

kelembaban yang rendah memperpendek usia nyamuk, sementara kelembaban 

yang tinggi memiliki potensi untuk memperpanjang usia nyamuk. Pada kondisi 

kelembaban rendah, terjadi penguapan air dari dalam tubuh nyamuk, yang 

mengakibatkan kekeringan cairan dalam tubuh. Oleh karena itu, tingkat 

kelembaban memengaruhi berbagai aspek kehidupan nyamuk, seperti umur, jarak 

terbang, tingkat perkembangbiakan, perilaku menggigit, waktu istirahat, dan 

faktor-faktor lainnya. 

Untuk menjaga masyarakat dari perubahan iklim pada tingkat kejadian 

DBD, diperlukan serangkaian langkah seperti mitigasi (upaya untuk mengurangi 
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penyebab dan dampak) dan adaptasi (penyesuaian terhadap risiko kesehatan). 

Sistem peringatan dini terhadap kejadian luar biasa DBD harus 

diimplementasikan di seluruh wilayah dengan mempertimbangkan tren perubahan 

faktor iklim. Selain itu, diperlukan peningkatan dalam hal perbaikan lingkungan 

yang harus ditemani oleh perubahan dalam perilaku dan pelayanan kesehatan 

(Raksanagara et al., 2016).  

4.  Gambaran Upaya Pencegahan DBD 

 Upaya pencegahan melalui kegiatan PSN dengan prinsip 3M Plus 

merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan tempat-tempat yang 

dapat menjadi sarang bagi nyamuk Aedes aegypti, sekaligus untuk menghindari 

kontak dengan vektor penyakit DBD. Jika perilaku ini dijalankan dengan 

konsisten, maka potensi penularan penyakit DBD dapat terputus dan terjadi 

penurunan kasus DBD. Bila seluruh masyarakat melaksanakan prinsip 3M dengan 

baik, maka jumlah nyamuk Aedes aegypti dapat dikendalikan hingga tingkat 

minimum, sehingga risiko penularan DBD dapat diminimalkan.. 

Upaya pencegahan dalam penelitian di bagi 2 kategori yaitu baik dan 

kurang. Hasil penelitian menggambarkan perilaku pencegahan responden dengan 

kategori baik sebanyak 9 orang (39.1%) sedangkan responden dengan perilaku 

pencegahan kurang sebanyak 14 orang (30.4%). Masih kurangnya upaya 

pencegahan yang dilakukan oleh responden yang pernah menderita DBD dapat 

memberi peluang pada anggota keluarga yang lain ataupun dirinya sendiri 

terinfeksi virus dengue kembali sehingga diperlukan peningkatan kesadaran 

individu dan masyarakat untuk melakukan PSN. Penelitian (Akbar & Maulana 

Syaputra, 2019) bahwa praktek 3M di rumah dapat memengaruhi terjadinya kasus 

demam berdarah dengue (DBD). Oleh karena itu, praktek 3M di rumah di 
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Kabupaten Indramayu menjadi faktor yang berkontribusi pada risiko terjadinya 

penyakit DBD. 

Perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup hal-hal seperti 

pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi, dan lainnya. Faktor ini 

berperan dalam mengolah rangsangan yang berasal dari luar. Sementara itu, faktor 

eksternal melibatkan aspek lingkungan sekitar, termasuk unsur fisik dan non-fisik 

seperti layanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi, unsur budaya, dan sebagainya 

(Notoatmodjo, 2014). Partisipasi aktif kader jumantik dalam upaya pemberantasan 

sarang nyamuk menjadi faktor penting dalam memotivasi masyarakat untuk 

melakukan perilaku pencegahan DBD yang baik. Dukungan dan keterlibatan 

petugas kesehatan juga berperan signifikan dalam mendorong kepala keluarga dan 

anggota keluarga lainnya untuk berusaha menghilangkan sarang nyamuk. 

Semakin kuat dan proaktif dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan 

dalam bentuk penyediaan informasi, skrining, serta langkah-langkah pencegahan 

lainnya, maka semakin mungkin perilaku masyarakat dalam memberantas sarang 

nyamuk akan membaik (Wirna et al., 2023). 

Allah memerintahkan umatnya untuk selalu berperilaku baik dan tidak 

berbuat kerusakan yang merugiakan. Allah berfimaan dalam surah QS. Al-

Qashas/28: 77: 

ُ وَ  خِرَةَ وَلََ تنَْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْياَ وَاحَْسِنْ كَمَآٰ احَْسَنَ اللّٰه ُ الدَّارَ الَْ  ىكَ اللّٰه ت   اِليَْكَ وَلََ  ابْتغَِ فِيْمَآٰ ا 

َ لََ يحُِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ     ٧٧تبَْغِ الْفسََادَ فِى الَْرَْضِ ۗاِنَّ اللّٰه

Terjemahnya: 

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di 

dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.” (QS. Al-Qashas/28: 77). 
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Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa 

dalam pandangan al-Qur’an bahkan dalam pandangan ayat inipun, kehidupan 

dunia tidaklah seimbang dengan kehidupan akhirat. Perhatianpun semestinya 

lebih banyak di arahkan kepada akhirat sebagai tujuan, bukan kepada dunia, 

karena ia hanya sarana yang dapat mengantar ke sana. Larangan melakukan 

perusakan setelah sebelumnya telah diperintahkan berbuat baik, merupakan 

peringatan agar tidak mencampuradukkan antara kebaikan dan keburukan. Sebab 

keburukan dan perusakan merupakan lawan kebaikan. Penegasan ini diperlukan, 

walau sebenarnya perintah berbuat baik telah berarti pula larangan berbuat 

keburukan – disebabkan karena sumber-sumber kebaikan dan keburukan sangat 

banyak, sehingga boleh jadi ada yang lengah dan lupa bahwa berbuat kejahatan 

terhadap sesuatu sambil berbuat ihsan walau kepada yang banyak masih 

merupakan hal yang bukan ihsan. 

Air memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung proses 

perkembangbiakan nyamuk, terutama sebagai media untuk bertelur. Nyamuk 

Aedes aegypti betina cenderung meletakkan telur-telurnya di atas permukaan air 

yang bersih dan jernih. Keberadaan wadah-wadah yang berisi air, baik yang ada di 

dalam rumah maupun di luar rumah, memiliki korelasi yang erat dengan 

kehadiran larva nyamuk.Hasil survey menunjukkan banyaknya wadah 

penyimpanan air yang digunakan masyarakat untuk menadah air hujan  digunakan 

sebagai kebutuhan hari-hari.  Penelitian (Lagu et al., 2017) menunjukkan adanya 

korelasi positif antara jumlah tempat penampungan air (TPA) dan kehadiran larva 

nyamuk, yang berarti semakin banyak TPA yang ada, semakin tinggi 

kemungkinan bagi nyamuk untuk berkembang biak di dalamnya. Keberadaan 

wadah yang mampu menampung air, baik di dalam maupun di sekitar rumah, 

memberikan kesempatan bagi nyamuk untuk mereproduksi di tempat-tempat 
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tersebut. Oleh karena itu, diperlukan usaha pemberantasan sarang nyamuk sebagai 

bagian dari upaya pencegahan penyakit DBD melalui praktik 3M plus. 

Frekuensi menguras TPA berpengaruh dalam menghambat 

perkembangbiakan jentik, karena dengan pembersihan TPA menyebabkan daur 

hidup nyamuk terputus. Hasil penelitian menunjukkan seluruh responden yang 

melakukan pengurasan TPA minimal 1 kali dalam semimggu. Perilaku 

pencegahan ini dilakukan dengan baik oleh seluruh responden. Penggunaan TPA 

berbahan jenis pelastik oleh sebagian besar responden seperti ember, drum 

sehingga responden dapat dengan mudah mengurasnya. Penelitian (Salawati et al., 

2010) menunjukkan bahwa responden yang tidak secara teratur menguras TPA 

setiap minggu memiliki risiko 2,759 kali lipat lebih tinggi untuk terkena DBD 

dibandingkan dengan responden yang melakukan pengurasan TPA setiap minggu. 

Menutup rapat tempat penempungan air memiliki arah yang positif dalam 

upaya pecegahan DBD. Menutup rapat wadah yang digunakan untuk menampung 

air sebagai keperluan sehari-hari seperti ember, drum bak mandi, tempayan dapat 

mencegah tempat perkembangbiakan nyamuk. Berdasarkan habitat 

perkebangbiakan nyamuk aedes aegypti yaitu air bersih yang tergenang. Hasil 

penelitian meunjukkan bahwa masih kurangnya masyarakat yang menutup TPA, 

sebanyak 17 orang (73.9%) yang tidak menutup rapat wadah penamupungan air. 

Hal ini disebabkan tidak tersediahnya penutup wadah dan kesulitan responden 

dalam mengambil air sehingga tempat penampungan air dibiarkan terbuka begitu 

saja untuk memudahkan mengambil air dalam tempat tersebut. Namun, menurut 

responden perilaku pengurasan TPA yang maksimal 1 dalam seminggu yang 

dilakukan dapat menurunkan risiko perkembangbiakan nyamuk pada wadah 

tersebut. Penelitian (Jaya et al., 2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara tindakan menutup dengan rapat tempat penampungan air, 
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seperti menutup rapat gentong, ember/baskom, dan bak mandi/WC, dengan 

keberadaan larva Aedes aegypti. 

Mengubur dan menghilangkan barang bekas yang berpotensi sebagai 

tempat perindukan air, seperti kaleng bekas, potongan bambu, dan ban bekas, 

adalah praktik PSN DBD yang dapat diadopsi oleh seluruh masyarakat. Tidak 

mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air dapat mengakibatkan 

peningkatan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti di sekitar rumah, 

sehingga meningkatkan risiko tergigit oleh nyamuk tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan responden yang mengubur barang bekas sebanyak 14 orang (60.9%) 

dan yang tidak melakukan sebanyak 9 orang (39.1%). Berdasarkan hasil survei 

lapangan masyarakat tidak mengubur barang bekas yang dapat menampung air 

dengan mengubur disebabkan tidak adanya lahan kosong yang dapat digunakan 

untuk mengubur barang-barang bekas tersebut sehingga sebagian masyarakat 

menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat berpotensi menampung air 

dengan cara membakar barang-barang tersebut ataupun dengan mendaur ulangnya 

seperti dijadiakan pot atau hiasan dinding.  

Kawat kasa adalah salah satu alat pelindung yang terbuat dari besi dan 

digunakan untuk melapisi ventilasi rumah. Pemasangan kawat kasa pada ventilasi 

bertujuan sebagai langkah pencegahan penularan penyakit DBD dengan 

menghalangi nyamuk agar tidak dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah dan 

menggigit manusia. Hasil penelitian menunjukkan responden yang mengunakan 

kawat kasa pada ventilasi rumah sebanyak 8 orang (34.8%) dan yang tidak 

memasang kawat kasa sebanyak 15 orang (65.2%). Masih kurangnya langkah 

pencegahan DBD dengan cara memasang kawat kasa pada ventilasi rumah 

disebabkan perspektif masyarakat terhadap penggunaan kawat kasa yang kurang 
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efektif serta nyamuk yang berada dalam rumah masih dapat diatasi dengan 

menggunakan obat anti nyamuk ataupun kelambu pada malam hari. 

Penelitian (Fini et al., 2021) Terdapat korelasi antara penggunaan kawat 

kasa dan kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Mamajang. Responden yang 

tidak menggunakan kawat kasa memiliki risiko 0,265 kali lebih tinggi untuk 

mengalami DBD dibandingkan dengan responden yang memasang kawat kasa 

pada ventilasi rumah. Ventilasi dianggap memenuhi standar kesehatan apabila 

jaring-jaring atau kawat kasa telah terpasang pada lubang ventilasi. Semakin 

banyak bagian ventilasi yang dilapisi kawat kasa, maka semakin sedikit populasi 

nyamuk, yang berarti mengurangi kemungkinan kontak antara nyamuk dan 

manusia di dalam ruangan (Astuti & Lustiyati, 2018). 

Masyarakat umumnya menggunakan berbagai metode pencegahan untuk 

melindungi diri dari gigitan nyamuk di rumah. Salah satu metode yang umum 

digunakan adalah penggunaan kelambu. Selain itu, obat anti nyamuk menjadi 

pilihan yang populer untuk menghindari gigitan nyamuk, termasuk berbagai jenis 

obat seperti obat anti nyamuk bakar, obat cair, obat anti nyamuk elektrik, serta 

produk repellent seperti lotion atau semprot. Obat anti nyamuk ini telah menjadi 

bagian dari kebiasaan masyarakat dalam upaya mencegah gigitan nyamuk, 

terutama dari nyamuk yang berperan sebagai vektor penyakit tropis seperti DBD. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa dari 23 responden, 20 orang (87.0%) 

diantaranya menggunakan obat anti nyamuk untuk menghindari diri dari gigitan 

nyamuk. Pada kalangan masyarakat, umumnya menggunakan obat anti nyamuk 

seperti kelambu dan obat anti nyamuk semprot sehingga aktivitas dalam rumah 

menjadi lebih nyaman terhindar dari gigitan nyamuk. Penelitian dilakukan oleh 

(Sholihah et al., 2020) menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan obat 

anti nyamuk dengan kejadian DBD, pada responden yang tinggal di wilayah 
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pesisir berisiko 1,684 kali terkena DBD apabila yang tidak menggunakan anti 

nyamuk.  

Upaya pemberantasan jentik dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang 

berbeda, yaitu metode fisik, kimia, dan biologi. Metode fisik, yang dikenal 

sebagai 3M Plus, melibatkan tindakan seperti menguras tempat penampungan air, 

menutup wadah-wadah penampungan air, serta mengubur barang-barang bekas. 

Program ini juga melibatkan kegiatan larvasidasi dan mempromosikan gerakan 

"satu jentik satu rumah." Sementara itu, metode pengendalian jentik secara kimia 

dilakukan dengan menggunakan insektisida yang dirancang untuk membunuh 

jentik, yang juga dikenal sebagai larvasida. Terakhir, pengendalian jentik secara 

biologi melibatkan pemeliharaan ikan pemakan jentik sebagai salah satu metode 

untuk mengurangi populasi jentik nyamuk (Kemenkes RI, 2020). 

Pengendalian secara kimia dilibatkan dalam pemberian serbuk abate ke 

dalam tempat-tempat yang memiliki genangan air, seperti bak mandi dan pot 

bunga, untuk tujuan membunuh larva nyamuk dan mencegah mereka berkembang 

menjadi nyamuk dewasa, sehingga risiko wabah DBD dapat diminimalkan. 

Pemberian serbuk abate ini biasanya dilakukan secara berkala, sekitar dua hingga 

tiga bulan sekali, dengan takaran 10 gram abate untuk setiap 100 liter air. Hasil 

penelitian menunjukkana  bahwa 7 orang (30.4%)  responden melakukan 

larvasida dengan menaburkan bubuk abate ke tempat penampungan air yang 

dibagikan oleh petugas puskesmas atau yang mereka beli di pasar  ke TPA 

mereka, sedangkan 16 orang (69.6%) responden lainnya tidak melakukan 

pengedalian jentik dengan menaburkan serbuk abate. Hal ini dikarenakan jenis 

tempat penampungan air (TPA) yang digunakan, TPA tersebut mudah untuk 

dikuras sehingga responden tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk 

membeli serbuk abate. 
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Menurut (Fitrianingsih, 2019) Penggunaan abate memiliki dua jenis, yaitu 

penggunaan dengan cara menaburkan dan dengan cara membungkus. Terdapat 

perbedaan dalam efek kematian larva antara penggunaan abate dengan cara 

menaburkan dan dengan cara membungkus. Kematian larva terjadi lebih cepat 

pada penggunaan abate dengan cara menaburkan karena bahan aktif temephosnya 

larut lebih cepat, sementara pada penggunaan abate dengan cara membungkus, 

bahan aktif temephosnya hampir tetap stabil dan tidak teroksidasi. Penggunaan 

abate dengan cara menaburkan sebaiknya diterapkan secara langsung di 

masyarakat, terutama di daerah-daerah endemis atau daerah yang memiliki sedikit 

penampungan air. Hasil pengamatan dilapangan, responden yang melakukan 

larvasida dengan menaburkan bubuk abate ke bak kamar mandi berjenis tabur 

yang didapatkan melalui petugas puskesmas saat melakukan penyelidikan 

epidemiologi. 

Predator merujuk pada praktik memelihara ikan yang memakan larva 

Aedes aegypti, seperti ikan cupang atau jenis ikan pemakan jentik lainnya, dalam 

bak mandi, gentong, kolam ikan, dan sebagainya. Tujuanya adalah untuk 

mengurangi jumlah larva Aedes aegypti yang ada pada wadah air tersebut. 

Menggunakan ikan sebagai predator alami larva nyamuk merupakan metode 

pengendalian biologi yang dapat dengan mudah diterapkan oleh masyarakat. 

Pendekatan biologis ini relatif aman karena tidak melibatkan penggunaan bahan 

kimia berbahaya bagi kesehatan. Jenis ikan yang sering digunakan sebagai 

pemakan jentik meliputi ikan cupang, ikan cere, ikan nila, dan ikan mas. 

Berdasarkan penelitian (M. Sari & Novela, 2020) ikan cupang memilik 

kemampuan lebih tinggi untuk memakan jentik dari ikan lainnya sehingga lebih 

efektif menjadi pemantau jentik nyamuk dan meningkatkan Angka Bebas Jentik 

(ABJ). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak 

memilihara ikan pemakan jentik pada TPA. Responden yang tidak memelihara 

ikan pemakan jentik sebanyak 22 orang (95.7%) dari 23 responden sedangkan 1 

responden yang memelihara ikan hanya digunakan sebagai ikan hias. Hal ini 

disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tekait manfaat dari ikan 

tersebut. Hasil Intervensi yang dilakukan (Pangesti et al., 2021) pada warga Desa 

Talok dengan memberikan ikan cupang pada bak mandi warga,  didapatkan hasil 

perbedaan jumlah jentik sebelum dan sesudah pemberian ikan cupang sehingga 

langkah pemanfaatan ikan pemakan jentik dalam meningkatkan ABJ di rumah 

dianggap efektif. 

Hasil penelitian menunjukkan masih banyak responden yang memiliki 

kebiasaan mengantung pakaian pada dinging ataupun belakang pintu yaitu 

sebanyak 15 orang (65.2%) sedangkan responden yan tidak mengantung pakaian 

sebanyak 8 orang (34.8%). Kebiasaan menggantung pakaian juga dapat 

memengaruhi kepadatan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk lebih suka tempat 

istirahat yang gelap, lembab, dan tersembunyi di dalam rumah, dan salah satu 

tempat yang sering dijadikan tempat istirahat oleh nyamuk adalah baju bekas yang 

digantung. Responden yang menggantung pakaian bekas, seperti mukenah atau 

pakaian sekali pakai yang bisa digunakan lagi sehingga menciptakan lingkungan 

yang dihuni oleh nyamuk Aedes aegypti. Hal ini terjadi karena pakaian bekas 

yang telah dipakai mengandung beberapa zat, seperti asam amino, asam laktat, 

dan zat-zat lainnya yang berasal dari keringat manusia, yang menarik nyamuk 

untuk mendekat. Selain itu, nyamuk juga tertarik oleh aroma tubuh manusia yang 

mengeluarkan karbon dioksida melalui pernapasan dan menempel pada pakaian. 

Akibatnya, populasi nyamuk yang tinggal di dalam rumah meningkat (Dinata & 

Dhewantara, 2012). 
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Upaya menghindari kontak dengan vektor DBD pada masyarakat berfokus 

pada pengguanan obat anti nyamuk berjenis repellent seperti lotion atau spray 

(semprot) yang mengandung bahan kimia. Namun terdapat cara lain yang lebih 

ramah lingkungan untuk mencegah gigitan nyamuk yaitu dengan memanfaatkan 

tanaman anti nyamuk seperti bunga lavender, zodia, geranium, bunga rosemary, 

sereh wangi akar wangi dan selasih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden yang menanam tanaman pengusir nyamuk sebanyak 5 orang (21.7%) 

sedangkan 18 orang (78.3%) yang tidak menanam tanaman pengusir nyamuk.  

Jenis tanaman yang ditanam responden yaitu sereh dan selasih. Kurangnya 

penerapan perilaku ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan masyarakat 

terkait dari manfaat tanaman-tanaman tersebut, masyarakat beranggapan bahwa 

tanaman tersebut hanya tanaman biasa yang dapat ditanam hias di pekarangan 

rumah atau dimanfaat untuk bahan dapur. 

Hasil penelitian (Putro & Supriyatna, 2014) Minyak atsiri dari tanaman 

selasih, sereh wangi, lavender, dan limonene memiliki potensi sebagai pengusir 

nyamuk karena efektif dalam memberikan perlindungan selama 6 jam, meskipun 

tingkat proteksinya tidak mencapai lebih dari 90% setelah 6 jam. Bahan aktif yang 

terkandung dalam tanaman-tanaman tersebut mengganggu sistem sensori nyamuk, 

menghambat kemampuan nyamuk untuk mengenali bahan penarik yang berasal 

dari manusia. Sebagai akibatnya, minyak-minyak tersebut memberikan 

perlindungan bagi manusia yang berada di dekatnya dari gigitan nyamuk. 

Transisi dari musim penghujan ke musim kemarau menjadi periode yang 

rentan terhadap peningkatan kasus demam berdarah, terutama disebabkan oleh 

adanya saluran talang air yang terletak di ujung atap rumah. Saluran talang air ini 

berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air hujan dari atap rumah ke tempat 

pembuangan air. Saluran talang air berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan 
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nyamuk karena dapat menampung air apabila tidak dilakukan pemeriksaan rutin 

dan memperbaikinya apabila tidak lancar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

seluruh responden tidak menerapkan langkah pencegahan ini karena tidak ada 

responden yang memasang saluran talang air pada atap rumah mereka.  

Lingkungan rumah merupakan tempat di mana vektor penyakit demam 

berdarah berinteraksi dengan manusia dan berperan penting dalam penularan 

penyakit demam berdarah. Untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit di 

lingkungan rumah dapat di lakukan dengan kegiatan terintegrasi antara 

masyarakat dan pemerintah dalam bentuk gotong royong bersama menciptakan 

lingkungan yang sehat. Kegiatan gotong royong di lingkungan rumah guna 

menyingirkan barang-barang yang diduga dapat berpotensi sebagai tempat 

perkembangbiakan nyamuk dapat mengurangi kepadatan nyamuk sehingga risiko 

terkena penyakit rendah. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 17 orang 

(73.9%) berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan 6 orang (26.1%) 

responden yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan. Berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari responden bahwa kurangnya kegiatan kerja bakti yang diadakan 

pemerintah setempat sehingga warga juga ikut acuh terhadap lingkungan 

disekitarnya.  

D. Keterbatasan Penelitian  

Kurangnya informasi yang didapatkan dari keluarga atau kerabat terdekat 

responden yang telah meninggal dunia. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait gambaran epidemiologi 

kejadian DBD dan upaya pencegahan masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas 

Suli Tahun 2022-Mei 2023, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Gambaran Epidemilogi Berdasarkan Orang 

a. Mayoritas penderita DBD di Wilyah Kerja Puskesmas Suli pada 

kelompok umur 5-14 tahun dan 15-44 tahun (39.1%) 

b. Jenis kelamin penderita DBD Wilayah Kerja di Puskesmas Suli, Laki 

laki (47.8%) dan perempuan (52.2%) 

c. Tingkat Pendidikan penderita DBD di Wilayah Kerja Puskesmas 

Suli yaitu SD (34.8%) 

d. Pekerjaan penderita DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli yaitu 

mahasiswa/pelajar (50%) 

e. Tingkat pengetahuan mayarakat terkait DBD di Wilayah Kerja 

Puskesmas Suli dikategorikan baik dengan persentase 56.5% 

2. Gambaran persebaran kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Suli 

berdasarkan tempat sebagian besar terjadi di Desa Cimpu, jumlah kasus 

sebanyak 19 orang dengan jumlah titik lokasi kejadian 17 titik. 

3. Gambaran kejadian DBD di di Wilayah Kerja Puskesmas Suli berdasarkan 

waktu tahun 2022 tertinggi terjadi pada bulan Desember dan tahun 2023 

tertinggi terjadi pada bulan Januari. 

4. Perilaku 3M Plus mengenai upaya pencegahan DBD dikategorikan kurang 

dengan persentase 60.9%. 
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B. Saran 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu meningkatkan upaya surveilans 

kesehatan lingkungan penyakit DBD, terutama di daerah dengan 

kecenderungan tinggi untuk DBD dan memiliki kepadatan penduduk yang 

tinggi. Koordinasi intensif dan peningkatan kinerja proaktif dari petugas 

puskesmas yang bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan di 

kecamatan Suli sangat penting dalam upaya penanggulangan kasus DBD. 

Hal ini bertujuan untuk mengatasi faktor lingkungan yang memiliki 

pengaruh besar terhadap kejadian DBD, mencegah penularan yang 

semakin meluas, dan menghindari terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB). 

2. Puskesmas Suli melakukan intervensi dengan memberdayakan masyarakat 

untuk meningkatkan angka bebas jentik DBD dengan mengaktifkan 

kemabali Gerakan 1 rumah 1 jumantik sehingga pemeriksaan jentik 

nyamuk setiap rumah tangga dapat terlaksana secara optimal. 

3. Sektor Kesehatan bekerja sama dengan sektor pendidikan dalam upaya 

mencegah penularan DBD di lingkungan sekolah, dengan memanfaatkan 

Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai sarana untuk meningkatkan 

pengetahuan dan motivasi siswa dalam partisipasi upaya pencegahan 

DBD. Langkah ini termasuk melaksanakan pelatihan, seperti mengenai 

pemberantasan jentik nyamuk di Tempat Penampungan Air (TPA) yang 

berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk. 

4. Bagi masyarakat Kecamatan Suli, khususnya Desa Cimpu agar tetap 

menjaga kebersihan lingkungan rumah dan menerapkan upaya 

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M plus dengan 

baik seperti melakukan pengendalian jentik pada TPA dengan menutup 

rapat tempat-tempat yang menamupung air dan memelihara ikan penakan 
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jentik pada tempat yang menapung air untuk meningkatkan angka bebas 

jentik (ABJ). 

5. Bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut faktor yang mempengaruhi 

kejadian DBD dan penatalaksaan program DBD di Kecamatan Suli.
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 LAMPIRAN 

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

No. Responden: 

Titik Koordinat rumah: 

A. Data Responden 

A1 Nama  

A2 Alamat  

A3 Bulan terkonfirmasi DBD  

A4 Umur  

A6 Jenis Kelamin O Laki-laki   O Perempuan 

A7 Agma O Islam   O Kristen   O Budha   O 

Hindu  

A8 Pendidikan O Tidak Sekolah    O SD/Sederajat    

O SMP/Sederajat   O SMA/Sederajat   

O Perguruan tinggi 

A10 Pekerjaan O Tidak Bekerja      O Petani      

O Wiraswasta          O PNS     

O Pelajar/Mahasiswa 

B. Pengetahuan Masyarakat 

B1 Penyakit demam berdarah ditularkan 

oleh?  

 

a. Nyamuk Aedes Aegypti 

b. Kuman 

c. Lalat 

d. Nyamuk Anopheles 

B2 Gejala apa yang dirasakan saat 

terinveksi virus dengue? 

a. Batuk 

b. Demam tinggi 

c. Gatal-gatal 

d. Flu 

B3 Apakah ciri-ciri nyamuk penular 

demam berdarah? 

a. Warna coklat bintik-bintik putih 

b. Warna hitam tanpa bintik-bintik 

putih 

c. Warna coklat tanpa bintik putih 

d. Warna hitam bintik-bintik putih 

B4 Dimanakah biasanya nyamuk 

penular demam berdarah 

berkembang biak? 

a. Pakaian yang digantung  

b. Comberan 

c. Bak mandi  

d. Tempat sampah 



 

 

B5 Nyamuk penular demam berdarah 

meletakkan telurnya pada 

a. Tanah yang tergenang air bersih 

b. selokan air kotor 

c. air payau 

d. air bersih yang tidak berhubungan 

dengan tanah  

 

B6 Kapan waktu nyamuk penular 

demam berdarah biasa menggigit 

orang? 

 

a. Dari pkl.10.00 sampai pkl.12.000 

b. Dari pkl.06.00-09.00 pagi  

c. Malam hari pkl.20.00 sampai 

pkl.05.00 

d. Dari1pkl.12.00 siang hingga 

pkl.15.00 

 

B7 Bagaimana cara penyebaran 

penyakit demam berdarah? 

 

a. Melalui gigitan nyamuk yang 

sebelumnya telah menggigit 

penderita demam berdarah 

b. Melalui gigitan nyamuk 

c. Melalui suntikan antar penderita 

d. Bersentuhan dengan penderita 

demam berdarah 

 

B8 Apakah yang dimaksud dengan 

gerakan 3M? 

a. Menguras, menutup dan mengubur 

barang-barang yang menampung air 

b. Membersihkan, mengalirkan dan 

mengeringkan parit/kolam yang 

menampung air 

c. Menjernihkan, memasak dan 

merebus air yang akan diminum 

d. Menguras, menutup dan 

menjernihkan   

 

B9 Berapa kali kita harus menguras 

tempat penampungan air, seperti bak 

mandi, drum bekas yang berisi air? 

a. Paling sedikit dua minggu sekali 

b. Paling sedikit seminggu sekali 

c. Kalau sudah kotor saja 

d. Paling sedikit sepuluh hari sekali 

 



 

 

B10 Jentik nyamuk penular demam 

berdarah dapat diberantas dengan? 

a. Menggunakan anti nyamuk 

b. Disemprot atau foging (pengasapan) 

c. Serbuk abate 

d. Diberikan sabun cair 

C. Perilaku Pecegahan 

 

C1 Menguras Tempat Penampungan 

Air 

Apakah anda membersihkan dan 

menguras tempat penampungan air 

anda setidaknya 2x dalam seminggu 

 

 

o Ya 

o Tidak 

C2 Menutup Tempat Penampungan 

Air 

 

Apakah anda menutup tempat 

penampungan air anda dengan 

penutup yang rapat   

 

 

 

o Ya 

o Tidak 

C3 Mendaur Ulang Barang Bekas 

 

Apakah anda mengubur atau 

mendaur ulang barang-barang bekas 

di sekitar rumah seperti: ban, kaleng, 

botol? 

 

 

o Ya 

o Tidak 

C4 Memperbaiki saluran dan talang 

air 

 

Apakah anda memperbaiki saluran 

dan talang air yang tidak lancer atau 

rusak 

 

 

 

o Ya 

o Tidak 

C5 Penggunaan Obat Anti Nyamuk 

 

Apakah anda menggunakan obat anti 

nyamuk dalam bentuk lation/ spray 

/elektik /cair /kelambu untuk 

menghindari diri dari gigitan 

nyamuk 

 

 

 

 

o Ya 

o Tidak 

C6 Menabur Bubuk Abate 

 

Apakah anda memberikan bubuk 

abate yang dilakukan 2-4 bulan 

sekali pada TPA yang digunakan 

untuk keperluan sehari-hari 

 

 

o Ya 

o Tidak 



 

 

 

C7 Memelihara Ikan Pemakan Jentik 

 

Apakah anda memelihara ikan 

pemakan jentik seperti ikan gabus, 

guppy, mujair nila pada tempat 

penampungan air anda?  

 

 

 

 

o Ya 

o Tidak 

 

C8 Memasang Kawat Kasa 

 

Apakah anda memasang kawat kasa 

untuk menghindari masuknya 

nyamuk pada lubang ventilasi? 

 

 

o Ya 

o Tidak 

C9 Menggantung Pakaian 

 

Apakah anda sekeluarga 

menggatung pakaian bekas pakai 

dalam rumah? 

 

 

o Ya 

o Tidak 

 

C10 Menanam Tanaman Pengusir 

Nyamuk  

 

Apakah anda memiliki tanaman-

tanaman di setikar rumah yang dapat 

mengusir nyamuk untuk mencegah 

penyakit seperti pohon lavender/ 

kemangi/ serai? 

 

 

 

o Ya 

o Tidak 

C11 Gotong Royong 

 

Apakah anda Ikut serta dalam 

kegiatan gotong royong 

membersihkan lingkungan+ 

 

 

o Ya 

o Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2: Surat Rekomendasi Pengambilan Data Awal 

 

 



 

 

Lampiran 3: Surat Keterangan Layak Etik 

 

 

 



 

 

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian 

 

 



 

 

Lampiran 5: Surat Keterangan Penelitian 



 

 

Lampiran 6: Tabel Master 

 



 

 

 



 

 

Lampiran 7: Output SPSS 

Status 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Meninggal 2 8.0 8.0 8.0 

Sembuh 23 92.0 92.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-4 tahun 4 17.4 17.4 17.4 

5-14 tahun 9 39.1 39.1 56.5 

15-44 tahun 9 39.1 39.1 95.7 

>44 tahun 1 4.3 4.3 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

Jenis_kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 11 47.8 47.8 47.8 

Perempuan 12 52.2 52.2 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Belum sekolah 5 21.7 21.7 21.7 

Belum Tamat 

SD 

6 26.1 26.1 47.8 

SD 3 13.0 13.0 60.9 

SMP/Sederajat 2 8.7 8.7 69.6 

SMA/Sederajat 5 21.7 21.7 91.3 

Perguruan 

tinggi 

2 8.7 8.7 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 2 9.1 9.1 9.1 

Mahasiswa/Pelajar 11 50 4.5 13.6 

PETANI 2 9.1 9.1 68.2 

PNS 1 4.5 4.5 72.7 

Tidak Bekerja 6 22.7 22.7 95.5 

Wiraswasta 1 4.5 4.5 100.0 

Total 23 100.0 100.0  



 

 

 

B_Pengetahuan 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kurang 10 43.5 43.5 43.5 

Baik 13 56.5 56.5 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

Soal1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Benar 23 100.0 100.0 100.0 

 

Soal2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 19 82.6 82.6 82.6 

Benar 4 17.4 17.4 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

Soal3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 13 56.5 56.5 56.5 

Benar 10 43.5 43.5 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

Soal4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 14 60.9 60.9 60.9 

Benar 9 39.1 39.1 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

Soal5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 17 73.9 73.9 73.9 

Benar 6 26.1 26.1 100.0 

Total 23 100.0 100.0  



 

 

 

Soal6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 13 56.5 56.5 56.5 

Benar 10 43.5 43.5 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

Soal7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 11 47.8 47.8 47.8 

Benar 12 52.2 52.2 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

Soal8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 15 65.2 65.2 65.2 

Benar 8 34.8 34.8 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

Soal9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 16 69.6 69.6 69.6 

Benar 7 30.4 30.4 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

Soal10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Salah 23 100.0 100.0 100.0 

 

C2_Menutup_tempat_penampungan_air 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 17 73.9 73.9 73.9 



 

 

Ya 6 26.1 26.1 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

C4_Memperbaiki_saluran_dan_talang_air 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 23 100.0 100.0 100.0 

C5_Penggunaan_obat_anti_nyamuk 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 3 13.0 13.0 13.0 

Ya 20 87.0 87.0 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

C6_Menabur_bubuk_abate 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 16 69.6 69.6 69.6 

Ya 7 30.4 30.4 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

C7_Memelihara_ikan_pemakan_jentik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 22 95.7 95.7 95.7 

Ya 1 4.3 4.3 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

C8_Memasang_kawat_kasa 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 15 65.2 65.2 65.2 

Ya 8 34.8 34.8 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

 

C3_Mengubur_atau_mendaur_ulang_barabg_bekas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 9 39.1 39.1 39.1 

Ya 14 60.9 60.9 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

C3_Mengubur_atau_mendaur_ulang_barabg_bekas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 9 39.1 39.1 39.1 

Ya 14 60.9 60.9 100.0 

Total 23 100.0 100.0  



 

 

C9_Menggantung_pakaian 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 8 34.8 34.8 34.8 

Ya 15 65.2 65.2 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

C10_Menanam_tanaman_pengusir_nyamuk 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 18 78.3 78.3 78.3 

Ya 5 21.7 21.7 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

C11_Melakukan_gotong_royong 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 6 26.1 26.1 26.1 

Ya 17 73.9 73.9 100.0 

Total 23 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8: Titik Koordinat Rumah 

Nama Responden X Y 

R1 208321 9615271 

R2 208006 9622238 

R3 207409 9617255 

R4 208383 9621214 

R5 207008 9620663 

R6 210745 9620149 

R7 210986 9620000 

R8 210924 9619926 

R9 210921 9619892 

R10 210956 9620001 

R11 210977 9619999 

R12 210910 9620002 

R13 210910 9620002 

R14 210895 9619979 

R15 210921 9619892 

R16 210912 9619905 

R17 210912 9619905 

R18 210933 9619956 

R19 210860 9619828 

R20 210906 9619868 

R21 210935 9619824 

R22 210925 9619904 

R23 210084 9620237 

R24 209190 9620453 

R25 209896 9617669 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9: Dekomentasi Kegiatan 

 

                   

 

                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan Data Awal dan Survei Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemgambilan Titik Koordinat Rumah Menggunakan GPS dan Observasi TPA 
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