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 An infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infection is 

known as tuberculosis (TB). The prevalence of this infection is widespread across all 

countries and age groups, including Indonesia, with a propensity to escalate cases. TB 

cases in South Sulawesi in 2022 amounted to 68.8%, a rise from the CDR of 48.3 in 

2021, which included female patients. This study aimed to ascertain the correlation 

between the incidance of pulmonary tuberculosis in women of reproductive age at 

BBKPM Makaassar in 2023 and their smoking exposure, BCG history, and TB 

contact history. This investigation is quantitative in nature and employs a cross-

sectional approach, utilising observational analysis. The population being studied 

consisted of all new cases of pulmonary tuberculosis patients at BBKPM Makassar, 

which amounted to 3,063 cases. A purposive sampling technique was employed to 

select a sample of 354 women of childbearing age. Data were collected using medical 

records that met the inclusion criteria of women aged 15-45 years, diagnosed with 

new cases of pulmonary tuberculosis, and complete medical record data. An analysis 

of the relationship between cigarette smoke exposure, BCG history, and TB contact 

history was conducted using the chi-square test. TB contact history (p-value 0.004), 

BCG history (p-value 0.034), and nicotine exposure (p-value 0.037) were the findings 

of the study. The study concludes that there is a notable correlation between smoking 

exposure, BCG history, and TB contact history, and the incidence of pulmonary TB 

among women of reproductive age at BBKPM Makassar in 2023. This study aims to 

facilitate the identification of the risk of pulmonary tuberculosis (TB) and enable early 

preventive measures for women of childbearing age.  

Keywords: 
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 Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan karena infeksi 
Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Infeksi ini terdapat di semua negara dan 
kelompok umur termasuk Indonesia dengan kecendrungan peningkatan kasus. 
Di  Sulawesi Selatan tahun 2022 kasus TB sebesar 68,8%, mengalami kenaikan 
dari CDR tahun 2021 sebesar 48,3 dengan penderita wanita di dalamnya. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan paparan rokok, riwayat BCG dan 
riwayat kontak TB dengan insidens TB Paru pada wanita usia subur di BBKPM 
Makaassar tahun 2023. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan 
analisis observasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi pada 
penelitian adalah semua pasien TB paru kasus baru di BBKPM Makassar yang 
berjumlah 3.063 kasus dengann sampel 354 wanita usia subur   ditentukan 
menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan 
rekam medis dengan kriteria inklusi yaitu wanita usia 15-45 tahun, terdiagnosis 
TB paru kasus baru, dan data rekam medis lengkap. Hubungan antara paparan 
asap rokok, riwayat BCG dan riwayat kontak TB  dianalisis dengan uji chi-square. 
Hasil penelitian diperoleh paparan rokok (p-value 0,037), riwayat BCG (p-value 
0,034) dan riwayat kontak TB (p-value 0,004). Kesimpulan penelitian ini adalah 
terdapat hubungan yang bermakna antara paparan rokok, riwayat BCG, dan 
riwayat kontak TB dengan insidens TB paru pada wanita usia subur di BBKPM 
Makassar tahun 2023. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam 
mengenali risiko TB paru dan dapat melakukan pencegahan lebih awal terkait 
TB paru pada wanita usia subur. 
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                              BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan karena 

infeksi Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TB sebagian besar mengenai 

parenkim paru (TB paru) namun bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk 

menginfeksi organ lain (TB ekstra paru). TB dapat merupakan penyakit 

menular terdapat di semua negara dan kelompok umur (Dias & Storrer, 2022; 

WHO, 2022). 

MOTT (Mycobacterium Other Than Tuberculosis), adalah kelompok 

bakteri Mycobacterium selain  Mycobacterium tuberculosis yang dapat 

menyebabkan masalah pada saluran nafas. MOTT terkadang dapat 

menyulitkan proses diagnosis dan pengobatan TB. BTA dapat menyerang paru- 

paru sehingga menyebabkan TB paru. Bakteri ini tidak hanya dapat menyerang 

paru-paru tetapi juga dapat menyerang kelenjar limfe, pleura, tulang, dan 

bagian tubuh lainnya di luar paru-paru. Penyakit TB paru adalah penyakit yang 

dapat menular melalui bakteri yang keluar dari lendir atau dahak penderita 

TB ketika mereka batuk atau bersin. Bakteri TB dapat menyebar ke udara 

selama bertahun-tahun, terutama di tempat gelap dan lembab (WHO, 2021b). 

Menurut Laporan Global TB tahun 2022, insiden TB di Indonesia pada 

tahun 2021 sebesar 969.000 atau 354 per 100.000 penduduk, dengan kasus 

TB-HIV sebesar 22.000 per tahun atau 8,1 per 100.000 penduduk. Kematian 

akibat TB diperkirakan sebesar 144.000 atau 52 per 100.000 penduduk, dan 

kematian akibat TB-HIV diperkirakan sebesar 6.500 atau 2,4 per 100.000 

penduduk. Berdasarkan insiden tuberkulosis dari tahun 2000 hingga 2020, 
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terjadi penurunan insiden TB dan angka kematian TB, tetapi tidak terlalu 

tajam. Namun, pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan. Jumlah pasien TB 

tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 adalah wanita berusia 15 hingga 24 tahun 

(Report, 2022; Yusran et al., 2024). 

TB merupakan penyebab kematian utama pada tahun 2019 (WHO, 

2020) dan nomor dua setelah COVID-19 pada tahun 2020 akibat satu agen 

infeksi (WHO, 2021), meskipun faktanya penyakit ini merupakan penyakit 

yang dapat disembuhkan dan dicegah. Pada tahun 2020, diperkirakan 10 juta 

orang jatuh sakit (127 kasus per 100,000 penduduk) dan 1,5 juta meninggal 

karena TB di seluruh dunia (WHO, 2021. Di antara individu yang terinfeksi 

Mtb, sekitar 10% dapat menjadi TB aktif (MacEda et al., 2018), dan 90% 

sisanya menjadi infeksi dalam bentuk TB laten. Indonesia berada di peringkat 

2 besar negara dengan beban TB tertinggi setelah India, diikuti oleh China di 

tempat ketiga (WHO, 2022). 

Meskipun terdapat upaya pencegahan dan pengobatan, TB paru masih 

menjadi tantangan besar dalam mengendalikan penyakit ini. Wanita usia 

subur, terutama di daerah dengan angka TB tinggi dan terbatasnya akses 

terhadap layanan kesehatan, rentan terhadap infeksi TB paru. Wanita usia 

subur memiliki faktor risiko tertentu yang dapat meningkatkan kemungkinan 

mereka terkena TB paru misalnya sistem kekebalan tubuh yang lemah hal itu 

terjadi karena perubahan hormonal yang terjadi selama siklus menstruasi atau 

kehamilan sehingga meningkatkan risiko infeksi TB paru, akses terbatas 

terhadap layanan kesehatan, di banyak negara, wanita mungkin menghadapi 

hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang menyediakan deteksi dan 

pengobatan TB yang tepat waktu, kondisi sosio-ekonomi pada wanita dengan 

status sosio-ekonomi rendah cenderung tinggal di lingkungan yang kurang 
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higienis dan memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, 

meningkatkan risiko terpapar TB (Chanpho et al., 2020). 

Diketahui bahwa Rate of Case Detection (CDR) kasus tuberkulosis pada 

Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 68,8%, mengalami kenaikan dari CDR 

tahun 2021 sebesar 48,3% (Riskesdes, 2023). Pasien TB paru berjumlah 344 

pada tahun 2017, 448 pada tahun 2018, 483 pada bulan Januari hingga Juli 

2019 dan 3.063 kasus TB Paru pada bulan januari-desember 2023 (BBKPM, 

2023). Penelitian ini dilakukan di BBKPM Makassar pada pasien TB paru. 

BBPKM Makassar dipilih sebagai tempat penelitian karena balai paru terbesar 

di Indonesia timur, pusat rujukan paru di Indonesia timur, dan memiliki 

sampel yang cukup besar, terutama pasien tuberkulosis paru yang meningkat 

setiap tahunnya. 

TB pada wanita usia subur dapat memiliki dampak yang signifikan pada 

kesehatan reproduksi mereka yaitu keguguran dan kehamilan tidak sehat, 

apabila infeksi TB yang tidak terkontrol selama kehamilan dapat 

meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, atau bayi lahir dengan 

berat badan rendah dan gangguan menstruasi, infeksi TB paru dapat 

mengganggu siklus menstruasi menyebabkan ketidaksuburan atau kesulitan 

dalam merencanakan kehamilan (Dias And Storrer, 2022). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

menganalisis tentang faktor risiko TB paru pada wanita usia subur di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 
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B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hubungan pekerjaan terhadap TB paru pada Wanita usia 

subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar? 

2. Bagaimana hubungan pendidikan terhadap TB paru pada Wanita usia 

subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar? 

3. Bagaimana hubungan status gizi terhadap TB paru pada Wanita usia 

subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar? 

4. Bagaimana hubungan riwayat BCG terhadap TB paru pada Wanita usia 

subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar? 

5. Bagaimana hubungan riwayat kontak terhadap TB paru pada Wanita 

usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar? 

6. Bagaimana hubungan riwayat merokok terhadap TB paru pada Wanita 

usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar? 

7. Bagaimana hubungan riwayat penyakit DM terhadap TB paru pada 

Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar? 

8. Bagaimana hubungan riwayat penyakit HIV terhadap TB paru pada 

Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar? 

C. Hipotesis 

 
1. Hipotesis Nol (H0) 

 
a. Tidak ada hubungan pendidikan terhadap TB paru pada Wanita usia subur 

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

b. Tidak ada hubungan pekerjaan terhadap TB paru pada Wanita usia subur di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 
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c. Tidak ada hubungan riwayat BCG terhadap TB paru pada Wanita usia subur 

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

d. Tidak ada hubungan status gizi terhadap TB paru pada Wanita usia subur di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

e. Tidak ada hubungan riwayat kontak terhadap TB paru pada Wanita usia 

subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

f. Tidak ada hubungan riwayat BCG terhadap TB paru pada Wanita usia subur 

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

g. Tidak ada hubungan riwayat DM terhadap TB paru pada Wanita usia subur 

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

h.  Tidak ada hubungan riwayat penyakit HIV terhadap TB paru pada Wanita 

usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

 
a. Ada hubungan pendidikan terhadap TB paru pada Wanita usia subur di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

b. Ada hubungan pekerjaan terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

c. Ada hubungan riwayat BCG terhadap TB paru pada Wanita usia subur di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

d. Ada hubungan status gizi terhadap TB paru pada Wanita usia subur di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

e. Ada hubungan riwayat kontak terhadap TB paru pada Wanita usia subur di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 
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f. Ada hubungan riwayat merokok terhadap TB paru pada Wanita usia subur 

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

g.  Ada hubungan riwayat penyakit DM terhadap TB paru pada Wanita usia 

subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

h. Ada hubungan riwayat penyakit HIV terhadap TB paru pada Wanita usia 

subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

 
1. Definisi Operasional 

 
 

Tabel 1. 1 Definisi Operasional 
 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Cara 
Ukur 

Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1 Pendidikan Proses 
pembelajaran 
untuk 
mendapatkan 
ilmu oleh 
wanita usia 
subur 

Rekam 
medis 

Rendah (Tidak 
sekolah- SMP/MTS) 
Tinggi (SMA/MA- 
Perguruan Tinggi) 

Nominal 

2 Pekerjaan Suatu 
kegiatan yang 
dilakukan 
wanita usia 
subur sehari- 
hari. 

Rekam 
medis 

 Tidak bekerja : jika 
tidak memiliki 
pekerjaan 

 Bekerja : jika 
memiliki pekerjaan 

Nominal 

3 Riwayat 
BCG 

Riwayat 
responden 
pernah 
melakukan 
imunisasi BCG 

Rekam 
medis 

 Iya : jika sudah 
imunisasi BCG 

 Tidak : Tidak sudah 
imunisasi BCG 

Nominal 

4 Status Gizi Keadaan 
status gizi 
pasien TB 
paru yang 

Rekam 
medis 

Dikategorikan 
menurut (WHO, 
2021a) 
Underweight : < 18,5 

Nominal 
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  diukur 
menggunakan 
indikator 
antropometri 
yaitu Indeks 
Massa Tubuh 
(IMT) yang 
tercatat pada 
rekam medis 
pasien 

 Normal : 18,5-22,9 
Overweight : 23-24,9 
Obesitas I : 25-29,9 
Obesitas II : ≥ 30 

 

5 Riwayat 
kontak TB 

Orang yang 
tinggal 
bersama atau 
pernah 
tinggal 
bersama di 
satu tempat 
tinggal selama 
satu malam 
atau lebih, 
atau sering 
berinteriksi di 
lingkungan 
yang sama 
selama 3 
bulan 
sebelum 
diagnosis TB 
atau mulai 
perawatan TB 

Rekam 
medis 

Iya : Jika ada riwayat 
kontak penderita TB 
Tidak : Jika tidak ada 
riwayat kontak 
penderita TB 

Nominal 

6 Riwayat 
merokok 

Kebiasaan 
merokok, 
terpapar asap 
rokok dari 
lingkungan 
keluarga atau 
lingkungan 
luar 

Rekam 
medis 

 Merokok: jika ada 
riwayat merokok 

 Tidak Merokok: 
Jika tidak ada 
riwayat merokok 

Nominal 

7 Riwayat 
penyakit 
DM 

Kondisi 
dimana 
memiliki 
penyakit 
penyerta 
berupa 

Rekam 
medis 

 Iya : jika ada 
riwayat DM 

 Tidak : jika tidak 
ada riwayat DM 

Nominal 
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  diabetes 
melitus 

   

8 Riwayat 
penyakit 
HIV 

Kondisi 
dimana 
memiliki 
penyakit 
penyerta 
berupa HIV 

Rekam 
medis 

 Iya : jika ada 
riwayat HIV 

 Tidak : jika tidak 
ada riwayat HIV 

Nominal 

Variabel Dependen 

1 TB Paru TB paru kasus 
baru pada 
wanita usia 
subur yang 
melakukan 
pemeriksaan 
tahun 2023 

Rekam 
medis 

Kategori: 
 TB Bakteriologis 
 TB Klinis 

Nominal 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas dan menganalisis faktor risiko TB paru pada 

wanita usia subur di Balai besar kesehatan paru masyarakat Makassar. 

Instrumen penelitian ini adalah rekam medis untuk mengukur hubungan 

variabel dependen dan independen antara bulan januari sampai bulan 

desember tahun 2023. 



9 
 

 

 

 

a. Kajian Pustaka 
 
 

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 
 

No Penelitian 
/Tahun 

Judul Metode 
Penelitian 

Jumlah 
Sampel 

Hasil 

1 Feby 
Achirani 
Alwiyah 
(2020) 

Hubungan 
Pengetahuan 
dan 
Pendamping 
Minum Obat 
(PMO) dengan 
Kepatuhan 
Minum Obat 
TBC pada 
Wanita Usia 
Subur di 
Wilayah Kerja 
Puskesmas 
Tanjung Rejo 
Percut Sei Tuan 
Tahun 2020 

Analitik- 
cross 
sectional 

30 orang Ada hubungan 
tingkat 
pengetahuan 
dan 
pendamping 
minum obat 
(PMO) dengan 
kepatuhan 
minum obat 
TBC pada 
wanita usia 
pinggiran di 
Wilayah Kerja 
Puskesmas 
Tanjung Rejo 
Percut Sei Tuan 

2 Yulianti, 
Hary 
Budiman, 
Endang 
Sari (2022) 

Hubungan 
Pengetahuan, 
Kebiasaan 
Merokok Dan 
Riwayat 
Kontak 
Serumah 
Dengan 
Kejadian TB 
Paru 

Cross 
sectional 

100 
orang 

Ada hubungan 
yang bermakna 
antara 
kebiasaan 
merokok, 
riwayat kontak 
serumah dengan 
kejadian TB 
paru sedangkan 
tidak ada 
hubungan yang 
bermakna 
antara 
pengetahuan 
dengan kejadian 
TB paru. 

3 Evi Novita, 
Lilis 

Analisis Faktor 
Risiko TB Paru 

cross 
sectional 

76 orang Ada hubungan 
riwayat kontak. 
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 Suryani, 
Helen 
Evelina 
Siringorigo 
(2023) 

   Status gizi, 
riwayat 
merokok, 
ventilasi, umur, 
kepadatan 
hunian dan 
pengetahuan. 

4 Yohana 
Maria 
Paulyna 
Marpaung 
(2023) 

Tingkat 
Pengetahuan 
penderita TB 
Paru Terhadap 
Infeksi 
Tuberkulosis 
Laten (ILTB) Di 
Puskesmas 
Lalang Dan 
Puskesmas 
Helvetia Medan 
Tahun 2023 

Studi 
deskriptif 
dengan 
pendekata 
n cross 
sectional 

44 orang Terdapat 
tingkat 
pengetahuan 
terhadap 
penderita TB 
paru terhadap 
infeksi 
Tuberculosis 
laten (ILTB). 

5 John 
Walles, 
Fregenet 
Tesfaye, 
Marianne 
Jansson, 
Taye Tolera 
Balcha, Erik 
Sturegård, 
dkk (2021) 

TB Infection in 
Women of 
Childbearing 
Age: A Cross- 
sectional Study 
in an Antenatal 
Care Clinic in a 
Ethiopian city 

diuji dalam 
analisis 
regresi 
logistik 
berganda. 

1834 
orang 

Infeksi TBC 
pada wanita 
usia subur di 
Ethiopia secara 
independen 
berhubungan 
dengan infeksi 
HIV dan 
bertambahnya 
usia, 
menunjukkan 
adanya 
paparan 
terhadap TBC 
menular dan 
penularan 
infeksi TBC 
secara terus- 
menerus pada 
populasi ini. 
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E. Tujuan Penelitian 

 
1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis faktor risiko TB paru pada Wanita usia subur di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

 
a. Untuk mengetahui hubungan pekerjaan terhadap TB Paru pada Wanita 

usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

b. Untuk mengetahui hubungan pendidikan terhadap TB Paru pada Wanita 

usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

c. Untuk mengetahui hubungan status gizi terhadap TB Paru pada Wanita 

usia subur di Balai  Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

d. Untuk mengetahui hubungan riwayat BCG terhadap TB Paru pada Wanita 

usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

e. Untuk mengetahui hubungan riwayat kontak terhadap TB Paru pada Wanita 

usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

f. Untuk mengetahui hubungan riwayat merokok terhadap TB Paru pada 

Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 

g. Untuk mengetahui hubungan riwayat penyakit DM terhadap TB Paru pada 

Wanita usia subur  di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

h. Untuk mengetahui hubungan riwayat penyakit HIV terhadap TB Paru pada 

Wanita usia subur      di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 
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F. Manfaat Penelitian 

 
1. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan serta peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan 

dibidang kesehatan selama studi khususnya mengenai faktor risiko TB paru 

pada wanita usia subur. 

2. Bagi Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah 

wawasan dan juga bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

berfokus pada masalah faktor risiko TB paru pada wanita usia subur. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi 

masyarakat mengenai faktor risiko TB paru pada wanita usia subur. 

4. Bagi Institusi 

Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan 

khususnya mengenai faktor risiko TB paru pada wanita usia subur dan juga 

memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter dan dasar 

untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar. 



 

 

 
  

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TB Paru 

 
1. Definisi TB Paru 

 
TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium 

Tuberculosis (Mtb). Sebagian besar kuman TB menyerang paru-paru, tetapi 

mereka juga dapat menyerang organ lain di tubuh. Kuman penyebab TB adalah 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) dikenal sebagai Basil Tahan Asam (BTA) 

karena sebagian besar sifatnya yang tahan terhadap asam pada pewarnaan. 

Kuman ini berbentuk batang dengan panjang 1-4 mm dan tebal 0,306 mm. Jika 

terkena sinar matahari langsung, Mtb cepat mati, tetapi di tempat gelap dan 

lembab, ia dapat bertahan hidup selama beberapa jam. Selain itu, dalam 

jaringan tubuh, Mtb dapat tetap tertidur selama beberapa tahun. (Maqfirah, 

2018; Nopita et al., 2023) 

TB paru pada manusia terbagi dalam dua bentuk yaitu TB primer, yang 

terjadi ketika seseorang terkena infeksi pertama kali dan TB pasca primer, 

yang terjadi setelah beberapa waktu seseorang terkena infeksi dan sembuh. TB 

pasca primer adalah bentuk yang paling sering terjadi karena kuman yang ada 

dalam dahak penderita. (Sri Rezeki Hamid, 2022) 
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2. Epidemiologi TB Paru 

Data TB yang diperoleh tahun 2022 dari Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) antara lain sebagai berikut (Riskesdes, 2023; WHO, 2022): 

1) 1,3 juta kematian, termasuk 167.000 pasien HIV 

2) 10,6 juta orang dengan TB aktif : 5,8 juta pria, 3,5 juta wanita, dan 

1,3 juta anak 

3) Sekitar 25% populasi dunia terinfeksi TB 

4) 5% hingga 10% akan mengembangkan penyakit TB aktif 

TB merupakan penyebab utama kematian pada orang dengan HIV 

Angka kejadian kasus TB baru pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

1) 46% di Asia Tenggara 

2) 23% di Afrika 

3) 18% di Pasifik Barat 

Kelompok yang paling berisiko tertular TB adalah orang-orang yang 

mempunyai hubungan dekat dengan penderita yang mempunyai sistem 

kekebalan tubuh lemah (seperti penderita HIV, gizi buruk, dan lain-lain). Di 

antara mereka yang terinfeksi jenis tuberkulosis ini, 5–10% mempunyai 

kemungkinan tertular tuberkulosis di kemudian hari atau dalam perjalanan. 

(Filia, 2023) 

3. Etiologi TB Paru 

Terdapat 5 bakteri yang berkaitan erat dengan infeksi TB yaitu 

Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, 

Mycobacterium microti and Mycobacterium cannettii. Mtb hingga saat ini 

merupakan bakteri yang paling sering ditemukan, dan menular antar manusia 

melalui rute udara. Kuman berukuran 0,5–4 µ x 0,3–0,6 µ dan memiliki bentuk 

batang tipis, lurus, atau agak bengkok. Bergranular atau tidak memiliki 
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selubung, tetapi lapisan luarnya terdiri dari lipoid, terutama asam mikolat. 

Bakteri ini memiliki sifat unik, yaitu dapat menahan pencucian warna dengan 

asam dan alkohol. Akibatnya, bakteri ini sering disebut sebagai basil tahan 

asam (BTA), dan juga tahan terhadap bahan kimia dan fisik. (Kemenkes RI, 

2020; Maqfirah, 2018) 

TB menular dari orang ke orang lain melalui udara, kemudian melalui 

percik renik atau droplet inti (≤5 mikron µ) yang keluar ketika orang yang 

terinfeksi TB paru atau TB laring batuk, bersin, atau berbicara. Percik renik 

juga dapat dikeluarkan saat pasien TB paru melalui prosedur pemeriksaan 

yang menghasilkan produk aerosol seperti saat dilakukannya induksi sputum, 

bronkoskopi dan juga saat dilakukannya manipulasi terhadap lesi atau 

pengolahan jaringan di laboratorium. Percik renik, yang merupakan partikel 

kecil berdiameter 1-5 µ dapat menampung 1-5 basil yang bersifat infeksius, 

dan dapat bertahan di dalam udara sampai 4 jam. Karena ukurannya yang 

sangat kecil, percik renik ini memiliki kemampuan mencapai ruang alveolar 

dalam paru, dimana bakteri kemudian melakukan replikasi.(Kemenkes RI, 

2020) 

Tidak ditemukan hewan yang berperan sebagai agen penularan Mtb, 

namun Mycobacterium bovis dapat bertahan dalam susu sapi yang terinfeksi 

dan melakukan penetrasi ke mukosa saluran cerna serta menginvasi jaringan 

limfe orofaring saat seseorang mengonsumsi susu dari sapi yang terinfeksi 

tersebut.(Kemenkes RI, 2020) 

4. Patogenesis TB Paru 

Setelah inhalasi, nukleus percik renik dibawa ke percabangan trakea- 

bronkial untuk didepositkan di dalam bronkiolus respiratorik atau alveolus, di 

mana nukleus percik renik tersebut akan dicerna oleh makrofag alveolus yang 
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kemudian akan memproduksi sebuah respon nonspesifik terhadap basilus. 

Infeksi bergantung pada kapasitas virulensi bakteri dan kemampuan 

bakterisid makrofag alveolus yang mencernanya. Apabila basilus dapat 

bertahan melewati mekanisme pertahanan awal ini, basilus dapat 

bermultiplikasi di dalam makrofag. 

Tuberkel bakteri akan tumbuh perlahan dan membelah setiap 23-32 

jam sekali di dalam makrofag. Mycobacterium tidak memiliki endotoksin 

ataupun eksotoksin, sehingga tidak terjadi reaksi imun segera pada host yang 

terinfeksi. Bakteri kemudian akan terus tumbuh dalam 2-12 minggu dan 

jumlahnya akan mencapai 103-104, yang merupakan jumlah yang cukup untuk 

menimbulkan sebuah respon imun seluler yang dapat dideteksi dalam reaksi 

pada uji Tuberkulin Skin Test (TST). Bakteri kemudian akan merusak makrofag 

dan mengeluarkan produk berupa tuberkel basilus dan kemokin yang 

kemudian akan menstimulasi respon imun. 

Sebelum imunitas seluler berkembang, tuberkel basili akan menyebar 

melalui sistem limfatik menuju nodus limfe hilus, masuk ke dalam aliran darah 

dan menyebar ke organ lain. Beberapa organ dan jaringan diketahui memiliki 

resistensi terhadap replikasi basili ini. Sumsum tulang, hepar dan limpa 

ditemukan hampir selalu mudah terinfeksi oleh Mycobacteria. Organisme akan 

dideposit di bagian atas (apeks) paru, ginjal, tulang, dan otak, di mana kondisi 

organ-organ tersebut sangat menunjang pertumbuhan bakteri Mycobacteria. 

Pada beberapa kasus, bakteri dapat berkembang dengan cepat sebelum 

terbentuknya respon imun seluler spesifik yang dapat membatasi 

multiplikasinya. (Kemenkes RI, 2020) 
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a. TB Primer 

Pada paparan pertama tuberkel basili, infeksi pertama terjadi, biasanya 

muncul saat anak-anak. Namun, orang yang belum pernah terpapar Mtb 

sebelumnya dapat terkena infeksi ini pada usia berapapun. Percikan renik yang 

mengandung basil dihirup dan menempati alveolus terminal paru-paru, yang 

biasanya terletak di bagian bawah lobus superior atau bagian atas lobus 

inferior. Setelah itu, basil difagosistosis oleh makrofag. Ini terjadi karena 

produk mikobakterial dapat menghentikan makrofag alveolus untuk menjadi 

bakterisid, memungkinkan bakteri untuk melakukan replikasi di dalamnya. 

Makrofag dan monosit lain bereaksi terhadap kemokin yang dibuat. Mereka 

kemudian bermigrasi ke lokasi infeksi dan menghasilkan reaksi imun. Area 

inflamasi ini disebut Ghon Focus. 

Basil dan antigen kemudian bermigrasi keluar dari Ghon focus melalui 

jalur limfatik menuju Limfe nodus hilus dan membentuk kompleks (Ghon) 

primer. Respon inflamasinya menghasilkan gambaran tipikal nekrosis kaseosa. 

Di dalam nodus limfe, limfosit T akan membentuk suatu respon imun spesifik 

dan mengaktivasi makrofag untuk menghambat pertumbuhan basili yang 

terfagositosis. 

Fokus primer ini mengandung 1,000–10,000 basili yang kemudian 

terus melakukan replikasi. Area inflamasi di dalam fokus primer akan 

digantikan dengan jaringan fibrotik dan kalsifikasi, yang didalamnya terdapat 

makrofag yang mengandung basili terisolasi yang akan mati jika sistem imun 

host adekuat. Beberapa basili tetap dorman di dalam fokus primer untuk 

beberapa bulan atau tahun, hal ini dikenal dengan “kuman laten”. Infeksi 

primer biasanya bersifat asimtomatik dan akan menunjukkan menunjukkan 

hasil tuberkulin positif dalam 4-6 minggu setelah infeksi. 
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Dalam beberapa kasus, respon imun tidak cukup kuat untuk 

menghambat perkembangbiakan bakteri dan basili akan menyebar dari sistem 

limfatik ke aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan 

penyakit TB aktif dalam beberapa bulan. TB primer progresif pada parenkim 

paru menyebabkan membesarnya fokus primer, sehingga dapat ditemukan 

banyak area menunjukkan gambaran nekrosis kaseosa dan dapat ditemukan 

kavitas, menghasilkan gambaran klinis yang serupa dengan TB post primer. 

b. TB Pasca Primer 

Penyakit TB pasca primer terjadi pada host yang telah tertular bakteri 

TB sebelumnya. Ini muncul setelah periode laten yang berlangsung bulanan 

hingga tahunan setelah infeksi pertama, dapat karena reinfeksi atau reaktivasi 

kuman laten. Beberapa bulan atau beberapa tahun setelah infeksi awal, basili 

dorman mulai berbiak kembali di jaringan, menyebabkan reaktivasi. 

Reinfeksi terjadi ketika seseorang yang pernah mengalami infeksi 

pertama terpapar kembali dengan orang yang terinfeksi TB aktif atau ketika 

sistem kekebalan host melemah karena infeksi HIV. Ini terkadang merupakan 

bagian dari proses infeksi primer. Setelah infeksi awal, anak lebih sering 

mengalami penyakit intra-torakal dibandingkan orang dewasa. Fotografi 

toraks mungkin dapat memperlihatkan gambaran limfadenopati intratorakal 

dan infiltrat pada lapang paru. TB post primer biasanya mempengaruhi 

parenkim paru namun dapat juga melibatkan organ tubuh lain. Karakteristik 

dari dari TB post primer adalah ditemukannya kavitas pada lobus superior 

paru dan kerusakan paru yang luas. Pemeriksaan sputum biasanya 

menunjukkan hasil yang positif dan biasanya tidak ditemukan limfadenopati 

intratorakal. 
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5. Gejala Klinis TB Paru 

Gejala penyakit TB tergantung pada lokasi lesi, sehingga dapat 

menunjukkan manifestasi klinis sebagai berikut:(Kemenkes RI, 2020) 

1) Batuk kurang lebih 2 minggu 

2) Batuk berdahak 

3) Batuk berdahak dapat bercampur darah 

4) Dapat disertai nyeri dada 

5) Sesak nafas 

Dengan gejala lain meliputi : 

1) Malaise 

2) Penurunan berat badan 

3) Menurunnya nafsu makan 

4) Menggigil 

5) Demam 

6) Berkeringat di malam hari 

 
6. Faktor Risiko TB Paru 

Saat ini, faktor individu, faktor penyakit penyerta, dan faktor 

lingkungan, merupakan komponen yang banyak diteliti untuk mempengaruhi 

TB paru. 

a. Faktor Individu 

 
1) Usia 

Pada kelompok yang menderita TB paru, usia tertinggi adalah antara 15 

dan 55 tahun, atau usia produktif, karena pada usia ini orang menghabiskan 

banyak tenaga dan waktu untuk bekerja, dan tidak ada waktu istirahat yang 

cukup, yang mengurangi daya tahan tubuh.(Sunarmi & Kurniawaty, 2022) 
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Sistem kekebalan tubuh menurun seiring bertambahnya usia. Ini 

meningkatkan risiko terinfeksi penyakit TB paru dan TB laten. Seseorang yang 

berumur lebih dari empat puluh tahun beresiko 3 kali lebih besar untuk 

terinfeksi bakteri TB dibandingkan orang yang berumur kurang dari dua puluh 

tahun. Namun, penelitian tahun 2019 oleh Kambuno dkk. menunjukkan bahwa 

tidak ada korelasi yang signifikan antara status TB laten dan usia (Nopita et al., 

2023). 

2) Jenis Kelamin 

Secara epidemiologi dibuktikan bahwa laki-laki dan perempuan 

berbeda dalam hal penyakit, insidens, dan kematian akibat TB Paru. Laki-laki 

mengalami lebih banyak penyakit TB Paru dibandingkan perempuan. Laki-laki 

lebih rentan terhadap paparan dan kerentanan terhadap Mycobacterium 

tuberculosis daripada perempuan karena mereka memiliki mobilitas yang 

lebih besar, seperti petani, yang membutuhkan tenaga yang lebih besar. 

Akibatnya, laki-laki lebih rentan terhadap paparan Mycobacterium 

tuberculosis dibandingkan perempuan yang bekerja di rumah, seperti ibu 

rumah tangga (Hamzani et al., 2022). 

3) Pendidikan 

Tingkat pendidikan harus meningkatkan pemahaman tentang 

tuberkulosis dan pengobatannya. Semua proses pendidikan kesehatan 

bergantung pada tingkat pendidikan seseorang. Orang yang menerima 

pendidikan yang lebih tinggi lebih memahami pesan pendidikan maupun 

kesehatan. Seseorang juga memiliki kesempatan yang baik untuk 

mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang TB dari berbagai media saat 

ini.(Emir Yusuf Muhammad, 2019; Widiati & Majdi, 2021) 
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Sementara tingkat pendidikan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, 

cara berperilaku seseorang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin banyak informasi yang mereka 

terima, dan mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menerima 

informasi tersebut. Tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi jenis 

pekerjaan dan tingkat ekonomi keluarga.(Ruditya, 2015) 

4) Pekerjaan 

Pekerjaan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

menghadapi risiko, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Lingkungan 

tempat kerja sangat penting karena dapat menjadi tempat penularan 

tuberkulosis dan menurunkan kualitas faal paru-paru, yaitu dengan tingginya 

kontaminasi debu serat ventilasi dan tingkat kebersihan tempat kerja yang 

buruk. Jenis pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pendapatan bulanan 

keluarga. Ini pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan suatu keluarga 

untuk menjalani gaya hidup dan faktor sosial ekonomi keluarga.(Assriyah et 

al., 2020; Ruditya, 2015) 

Dibandingkan dengan penggangguran dan ibu rumah tangga, jenis 

pekerjaan seperti buruh, petani, atau nelayan merupakan faktor risiko yang 

paling banyak berhubungan dengan status TB. Bakteri TB tidak hanya dapat 

menyebar di dalam rumah tetapi juga di luar rumah, misalnya di tempat kerja 

atau lainnya (Hamzani et al., 2022). 

5) Status Gizi 

Pada kelompok umur di atas 18 tahun, indeks masa tubuh (IMT) atau 

Boddy Mass Index (BMI) adalah alat untuk mengetahui status gizi seseorang. 

Kondisi gizi yang buruk, seperti malnutrisi, yang mengurangi fungsi paru-paru. 

transformasi dalam analisis gas darah, dan produktivitas kerja. Seperti yang 
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diketahui, kuman tuberkulosis tetap tertidur selama bertahun-tahun. Jika 

mereka dapat bangun dan menyebarkan penyakit, maka penyakit tuberkulosis 

paru muncul. Oleh karena itu, status gizi yang baik adalah salah satu daya 

tangkal. Status gizi yang buruk juga mempengaruhi daya tahan tubuh, dan 

penurunan daya tahan tubuh dikaitkan dengan peningkatan infeksi kuman TB 

(Fitria et al., 2021; Maqfirah, 2018). 

6) Riwayat Merokok 

Kebiasaan merokok dapat menyebabkan kerusakan pada mekanisme 

pemeliharaan paru-paru dan pembersihan mucuciliary. Selain itu, asap rokok 

dapat meningkatkan permeabilitas epitel paru-paru, mengganggu gerakan 

sillia, meningkatkan produksi elastase, dan menurunkan antiprotease. 

Akibatnya, orang yang merokok lebih rentan terhadap infeksi TB 

(Purnamasari, 2010 ; Girsang 2011). Meskipun demikian, penelitian Kambuno 

dkk. 2019 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara 

merokok dan kondisi TB. 

Studi menunjukkan bahwa ada hubungan antara merokok dan kasus TB 

paru. Seseorang yang merokok memiliki risiko 7,319 kali lebih tinggi untuk 

menderita tuberkulosis paru-paru dibandingkan dengan orang yang tidak 

merokok. Status merokok juga dimasukkan dalam pemodelan akhir 

multivariat, yang berarti bahwa faktor ini adalah salah satu faktor yang paling 

penting untuk jumlah kasus tuberkulosis paru-paru. Hasil studi Katiandagho, 

dkk. yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tatelu Kecamatan 

Dimembedimana, sejalan dengan temuan ini bahwa ada korelasi antara tingkat 

merokok dan lamanya merokok. Jumlah waktu yang dihabiskan untuk 

merokok juga mempengaruhi risiko tuberkulosis paru-paru, karena tubuh 

individu yang merokok akan menimbun racun yang terkandung dalam rokok 
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semakin lama, sehingga berpotensi menjadi lebih berbahaya (Dzakiyah et al., 

2023). 

7) Riwayat Kontak TB 

Faktor kontak yang erat dengan penderita tuberkulosis paru memiliki 

hubungan dengan kejadian tuberkulosis paru. Berdasarkan nilai kontak OR, 

diketahui bahwa pernah melakukan hubungan dekat dengan penderita 

tuberkulosis dapat meningkatkan risiko 6,303 kali lipat untuk terkena 

tuberkulosis paru-paru. Faktor kontak erat dengan penderita tuberkulosis 

juga dimasukkan dalam pemodelan akhir multivariat, yang menunjukkan 

bahwa faktor ini adalah salah satu faktor yang paling dominan terhadap 

kejadian tuberkulosis paru-paru (Dzakiyah et al., 2023). 

Orang-orang yang tinggal serumah dengan penderita memiliki risiko 

yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak pernah melakukan 

kontak dengan penderita. Orang-orang yang paling muda dan tidak memiliki 

kekebalan paling berisiko terkena infeksi di antara orang-orang yang terlibat 

dalam kontak rumah tangga. Akibat penggunaan ruang udara yang sama dalam 

satu rumah, risiko untuk kuman TB meningkat pada orang yang memiliki 

riwayat kontak serumah. Risiko kontak penularan penyakit ke orang yang 

memiliki riwayat meningkat jika penderita TB tidak terdiagnosis dan tidak 

diobati. Semua anak, terutama balita yang tinggal di rumah atau dekat dengan 

penderita TB dengan BTA positif, harus diperiksa menggunakan sistem 

skoring. (Indrawati et al., 2023) 

8) Riwayat BCG 

Vaksin Bacille Calmette-Guerin atau BCG digunakan untuk mencegah 

penyakit tuberkulosis. Vaksin ini mengandung bentuk bakteri (kuman) yang 

lemah yang menyebabkan penyakit tuberkulosis. Karena bakteri ini 
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dilemahkan, bakteri ini tidak dapat menyebabkan tuberkulosis pada orang 

yang sehat, sebaliknya membantu membentuk perlindungan (imunitas) 

terhadap bakteri tuberkulosis. Vaksin BCG paling efektif pada bayi dan anak- 

anak. Selain itu, sangat efektif dalam mencegah tuberkulosis yang parah, 

seperti meningitis tuberkulosis, dengan perlindungan yang 70% lebih kuat. 

Dosis vaksin hanya diberikan sekali, dan tidak disarankan untuk mengambil 

lebih dari satu dosis. Untuk memberikan efek (perlindungan) terhadap 

kekebalan tubuh, vaksin BCG memerlukan waktu enam hingga dua minggu 

belas. Vaksinasi ini hanya dapat memberikan kekebalan lima puluh hingga 

enam puluh persen terhadap tuberkulosis, dan seiring berjalannya waktu, 

vaksin ini menjadi kurang efektif pada beberapa orang, biasanya pada usia lima 

belas hingga lima belas tahun.(Sri Rezeki Hamid, 2022). 

b. Faktor Penyakit Penyerta 

 
1) DM 

Hiperglikemia yang disebabkan oleh gangguan sekresi insulin hati, 

gangguan respon insulin atau kombinasi keduanya dapat menjadi tanda 

diabetes melitus. Tingkat gula darah tinggi atau hiperglikemia yang tidak 

terkontrol juga dapat mengganggu kekebalan tubuh atau sistem imun, 

sehingga pasien lebih mudah terinfeksi bakteri intraseluler, terutama Mtb. 

Kerja makrofag dapat dipengaruhi oleh hiperglikemia karena makrofag adalah 

salah satu sel kekebalan pertama yang melawan infeksi mikobakteri dan 

tempat mikobakteri berkembang selama fase infeksi.(M. Rizal Fahlafi et al., 

2023). 



25 
 

 

 

 

2) HIV 

Infeksi human immunodeficiency virus (HIV) menyerang sistem 

kekebalan tubuh. Orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, 

terutama mereka yang memiliki HIV, berisiko lebih tinggi terkena tuberkulosis 

daripada orang dengan sistem kekebalan tubuh normal. Di Afrika, orang yang 

terinfeksi HIV tuberkulosis lebih sering dibandingkan orang tanpa HIV. 

Individu yang mengidap HIV/AIDS memiliki risiko yang jauh lebih 

tinggi untuk mengembangkan TB karena HIV menyediakan sistem kekebalan 

tubuh. Penyakit lain seperti diabetes atau gagal ginjal juga dapat merusak 

sistem kekebalan tubuh atau mengganggu keseimbangan kimiawi tubuh, yang 

pada akhirnya meningkatkan risiko terkena TB. (Febriyanti et al., 2024) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi 

pasien TB adalah daya tahan tubuh rendah, diantaranya infeksi HIV/AIDS dan 

malnutrisi. HIV merupakan faktor risiko yang paling kuat bagi yang terinfeksi 

TB menjadi sakit TB. Infeksi HIV/AIDS mengakibatkan kerusakan luas sistem 

daya tahan tubuh seluler (cellular immunity), sehingga jika terjadi infeksi 

penyerta, seperti tuberkulosis, maka yang bersangkutan akan menjadi sakit 

parah bahkan bisa mengakibatkan kematian. Bila jumlah orang terinfeksi HIV 

meningkat, maka jumlah pasien TB akan meningkat, dengan demikian 

penularan TB di masyarakat akan meningkat pula. Riwayat alamiah pasien TB 

yang tidak diobati adalah pasien yang tidak diobati, maka setelah 5 tahun 50% 

meninggal, 25% akan sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang tinggi 

dan 25% menjadi kasus kronis yang tetap menular.(Wijaya, 2019) 
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c. Faktor Lingkungan 

 
1) Kepadatan Hunian 

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa tingkat penularan TB 

Paru tinggi adalah tingkat kepadatan hunian dalam satu rumah tinggal. Luas 

rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni akan menyebabkan 

berjubel, yang tidak sehat dan mengurangi konsumsi oksigen. Selain itu, jika 

salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, terutama tuberkulosis, 

penyakit tersebut dapat mudah menular kepada anggota keluarga lainnya. 

Kepadatan hunian adalah perbandingan jumlah penghuni dengan luas ruangan 

rumah yang ditempati responden dalam satuan meter persegi (m2), dengan 

persyaratan minimum 8 m2/orang. Kualitas bangunan dan fasilitas yang 

tersedia menentukan luas minimum per orang. Kepadatan hunian biasanya 

dinyatakan dengan m2/orang.(Sari And Elina, 2021) 

2) Ventilasi 

Kemungkinan penularan Mtb dari pasien TB aktif ke orang-orang di 

sekitar rumah tangga atau sekitarnya dapat meningkat karena kurangnya 

sirkulasi udara atau kurangnya ventilasi udara di rumah. Pertukaran udara 

dari ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan 

mikroorganisme berkembang biak dengan cepat, yang mengganggu kesehatan 

manusia. Lubang ventilasi rumah yang melebihi 10% luas lantai dianggap 

memenuhi syarat kesehatan untuk luas ruangan. 

Dengan sistem ventilasi silang, luas lantai harus minimal 10%, dan 

jendela harus dibuka secara teratur untuk pergantian udara pada pagi hari. 

Ventilasi yang jarang dibuka atau tertutup menyebabkan udara di dalam 

ruangan tidak dapat tertukar dan tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk. 
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Akibatnya, Mtb tidak akan bertahan lama jika terkena cahaya matahari secara 

langsung. 

7. Cara Penularan TB Paru 

Menurut Depkes RI, sumber penularan tuberkulosis paru adalah 

percikan dahak, juga dikenal sebagai droplet, dari penderita tuberkulosis paru 

BTA(+), yang batuk atau bersin. Kuman TB dapat bertahan di udara selama 

beberapa jam pada suhu kamar, menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak 

per batuk. Penularan biasanya terjadi di tempat di mana percikan dahak 

berlangsung lama. Sementara sinar matahari langsung membunuh kuman, 

ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan. Percikan dapat bertahan selama 

beberapa jam dalam kondisi yang gelap dan lembab. Jika droplet terhirup ke 

dalam saluran pernafasan seseorang, mereka mungkin terinfeksi. Kuman 

tuberkulosis dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan dan 

dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran 

darah, saluran limfe, dan saluran nafas, atau langsung ke bagian tubuh lainnya 

(Kemenkes RI, 2020; Maqfirah, 2018). 

8. Klasifikasi TB Paru 

Menurut Kemenkes RI, ada dua klasifikasi tuberkulosis: 

 
a. Pasien TB terkonfirmasi bakteriologis 

Yaitu pasien TB yang ditemukan bukti infeksi kuman MTB berdasarkan 

pemeriksaan bakteriologis. Termasuk didalamnya adalah: 

1) Pasien TB paru BTA positif. 

2) Pasien TB paru hasil biakan MTB positif. 

3) Pasien TB paru hasil tes cepat MTB positif. 

4) Pasien TB ekstraparu terkonfirmasi secara bakteriologis, baik dengan 

BTA, biakan maupun tes cepat dari contoh uji jaringan yang terkena 
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5) TB anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan 

bakteriologis. 

b. Pasien TB terdiagnosis secara klinis 

Adalah pasien TB yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara 

bakteriologis, namun berdasarkan bukti lain yang kuat tetap didiagnosis dan 

ditata laksana sebagai TB oleh dokter yang menanganit. Termasuk di dalam 

klasifikasi ini adalah: 

1) Pasien TB paru BTA negatif dengan hasil pemeriksaan foto toraks 

mendukung TB. 

2) Pasien TB paru BTA negatif dengan tidak ada perbaikan setelah 

diberikan antibiotika non OAT, dan mempunyai faktor risiko TB. 

3) Pasien TB ekstraparu yang terdiagnosis secara klinis maupun 

laboratoris dan histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis. 

4) TB anak yang terdiagnosis dengan sistim skoring. 

Pasien TB yang terdiagnosis secara klinis jika dikemudian hari 

terkonfirmasi secara bakteriologis harus diklasifikasi ulang menjadi pasien TB 

terkonfirmasi bakteriologis. 

c. Berdasarkan lokasi infeksi: 

1) Tuberkulosis paru: yaitu TB yang berlokasi di parenkim paru. TB milier 

dianggap sebagai TB paru karena adanya keterlibatan lesi pada jaringan 

paru. Pasien TB yang menderita TB paru dan ekstraparu bersamaan 

diklasifikasikan sebagai TB paru. 

2) Tuberkulosis ekstra paru: TB yang terjadi pada organ selain paru, dapat 

melibatkan organ pleura, kelenjar limfatik, abdomen, saluran kencing, 

saluran cerna, kulit, meninges, dan tulang. Jika terdapat beberapa TB 
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ekstraparu di organ yang berbeda, pengklasifikasian dilakukan dengan 

menyebutkan organ yang terdampak TB terberat. 

d. Berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya: 

1) Pasien baru tuberkulosis adalah pasien yang belum pernah 

mendapatkan pengobatan tuberkulosis sebelumnya atau sudah pernah 

menelan OAT tetapi kurang dari 1 bulan (kurang dari 28 dosis). 

2) Pasien yang pernah diobati tuberkulosis adalah pasien yang pernah 

meminum OAT selama 1 bulan atau lebih (lebih dari 28 dosis). 

e. Berdasarkan hasil pengobatan TB paru terakhir 

1) Pasien tuberkulosis paru yang telah dinyatakan sembuh atau menjalani 

pengobatan lengkap dan saat ini didiagnosis dengan TB paru 

berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis atau klinis. Mereka 

dikenal sebagai pasien kambuh karena alasan apapun, apakah itu 

karena reinfeksi atau karena TB benar-benar kambuh. 

2) Pasien TB paru yang telah mengalami pengobatan sebelumnya dan 

dinyatakan gagal pada pengobatan terakhir mereka adalah pasien yang 

diobati kembali setelah gagal. 

3) Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat, juga disebut sebagai 

pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (dikenal sebelumnya 

sebagai pengobatan pasien setelah putus berobat/default). 

4) Lain-lain, adalah pasien TB paru yang pernah diobati namun hasil akhir 

pengobatan sebelumnya tidak diketahui. 

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat 

Pengelompokan pasien disini berdasarkan hasil uji sensitivitas contoh 

uji dari Mycobacterium tuberkulosis terhadap OAT dan dapat berupa: 



30 
 

 

 

 

1)  Mono resistan (TB MR): resisten terhadap salah satu jenis OAT lini 

pertama saja 

2) Poli resisten (TB PR): resistensi terhadap lebih dari satu jenis OAT lini 

pertama selain Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) secara bersamaan. 

3)  Multi Drug Resisten (TB MDR): resisten terhadap Isoniazid (H) dan 

Rifampisin (R) secara bersamaan. 

4) Resisten obat ekstensif (TB XDR): TB MDR yang sekaligus juga resisten 

terhadap salah satu OAT golongan fluorokuinolon dan minimal salah satu 

dari OAT lini kedua jenis injeksi (Kanamisin, Kapreomisin dan Amikasin). 

5) Resisten Rifampisin (TB RR): resisten terhadap Rifampisin dengan atau 

tanpa resistensi terhadap OAT lain yang terdeteksi menggunakan metode 

genotip (tes cepat) atau metode fenotip (konvensional). 

g. Pasien TB berdasarkan status HIV 

1) Pasien TB dengan HIV positif (pasien ko-infeksi TB/HIV) adalah pasien 

TB dengan: 

a) Hasil tes HIV positif sebelumnya atau sedang mendapatkan ART. 

b) Hasil tes HIV positif pada saat diagnosis TB. 

2) Pasien TB dengan HIV negatif adalah pasien TB dengan: 

a) Hasil tes HIV negatif sebelumnya. 

b) Hasil tes HIV negatif pada saat diagnosis TB. 

3) Pasien TB dengan status HIV tidak diketahui adalah pasien TB tanpa 

ada bukti pendukung hasil tes HIV saat diagnosis TB ditetapkan. 

Catatan: Apabila hasil tes HIV pasien ditemukan pada pemeriksaan 

selanjutnya, pasien harus diklasifikasikan kembali sesuai dengan hasil tes HIV 

terakhir mereka. 
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9. Diagnosis TB Paru 

Beberapa prosedur yang perlu dilakukan untuk mendiagnosis 

tuberkulosis adalah sebagai berikut:(Kemenkes RI, 2020) 

a. Anamnesis pasien dan anggota keluarganya; 

b. Pemeriksaan fisik; 

c. Pemeriksaan laboratorium (darah, dahak, dan cairan otak); 

d. Pemeriksaan patologi anatomi (PA); 

e. Foto rontgen dada (foto thorax); dan 

f. Pemriksaan penunjang lain: analisis cairan pleura dan uji tuberkulin. 

 
10. Tata Laksana TB Paru 

Fokus dari pendekatan ini adalah untuk memberi tahu pasien tentang 

penyakit tuberkulosis dan tentang kepatuhan terhadap pengobatan yang 

harus mereka terima sesuai dengan rekomendasi WHO. 

a. Farmakologis 

Pemberian OAT sesuai panduan OAT yang digunakan di Indonesia 

Pengobatan TB yang adekuat harus memenuhi: 

1) Pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat mengandung 

minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. 

2) Diberikan dalam dosis yang tepat. 

3) Ditelan secara teratur dan berbaring langsung oleh PMO(Pengawas Minum 

Obat) sampai selesai pengobatan. 

4) Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup dipahami dalam 

tahap awal dan tahap lanjutan untuk mencegah kekambuhan. 

Paduan OAT yang digunakan di Indonesia : 
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Kategori 1 : 2(RHZE)/4(HR)3 

Tabel 2. 1 Dosis Paduan OAT Kategori 1 

 

BB Tahap Intensif Tiap 
hari selama 56 Hari 

Tahap Lanjutan 3 kali 
seminggu selama 16 

minggu 

30-37 kg 2 Tablet 4KDT 2 Tablet 2KDT 

38-54 kg 3 Tablet 4KDT 3 Tablet 2KDT 

55-70 kg 4 Tablet 4KDT 4 Tablet 2KDT 

≥ 𝟕𝟎 kg 5 Tablet 4KDT 5 Tablet 2KDT 

Sumber : (dr. A. Arif Junaedi, 2022) 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru: 
a. Pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis. 
b. Pasien TB paru terdiagnosis klinis 
c. Pasien TB ekstra paru 

 
Kategori 2 : 2(RHZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 

Tabel 2. 2 Dosis Paduan OAT Kategori 2 

 
 

BB 

Tahap Intensif Tiap hari selama 56 
Hari 

Tahap Lanjutan 
3 kali seminggu 

Selama 56 Hari Selama 28 
Hari 

Selama 20 
Minggu 

30-37 kg 2 Tab 4 KDT + 500 
injeksi 
Streptomisin 

2 Tablet 4KDT 2 Tablet 2KDT 

38-54 kg 3 Tab 4 KDT + 750 
injeksi 
Streptomisin 

3 Tablet 4KDT 3 Tablet 2KDT 

55-70 kg 4 Tab 4 KDT + 1000 
injeksi 
Streptomisin 

4 Tablet 4KDT 4 Tablet 2KDT 

≥ 𝟕𝟎 kg 5 Tab 4 KDT + 500 
injeksi 
Streptomisin 

5 Tablet 4KDT 5 Tablet 2KDT 

Sumber : (dr. A. Arif Junaedi, 2022) 
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Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang pernah diobati 
sebelumnya (pengobatan ulang): 
a. Pasien kambuh 
b. Pasien gagal pada pengobatan paduan OAT kategori 1 sebelumnya 
c. Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to follow- 

up) 

Untuk membantu dan mengevaluasi kepatuhan, harus dilakukan 

prinsip pengobatan dengan: 

1) System patient-centred strategy, yaitu memilih bentuk obat, cara 

pemberian, cara mendapatkan obat serta kontrol pasien sesuai 

dengan cara yang paling mampu dilasanakan pasien. 

2)  Pengawasan langsung menelan obat (DOT/direct observed 

therapy). 

3) Pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan pada orang dewasa 

dilaksanakan dengan pemeriksaan ulang dahak secara mikroskopis. 

Pemeriksaan dahak secara mikroskopis lebih baik dibandingkan 

dengan pemeriksaan radiologi dalam menjaga kemajuan 

pengobatan (Ayu Anggraini, 2023; dr. A. Arif Junaedi, 2022; Nirwesti 

et al., 2021) 

b. Non-Farmakologis 

1) Edukasi pasien maupun keluarga tentang penyakit tuberkulosis paru, 

termasuk etiologi, penyebaran, pengobatan, dan pencegahan. 

2) Edukasi pasien tentang pentingnya mengonsumsi obat secara teratur. 

Edukasi keluarga untuk mengingatkan pasien untuk patuh meminum 

obat (Yunus et al., 2023). 

3) Mengajarkan pasien untuk melakukan pemeriksaan dahak lanjutan 

pada akhir bulan kedua atau ketiga, akhir bulan kelima, dan setelah 

selesai pengobatan. Edukasi keluarga untuk mengingatkan pasien 

untuk rutin melakukan pemeriksaan. 
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4) Mengingatkan pasien untuk mengambil obat secara teratur setiap 1 

(satu) bulan sekali di Puskesmas sebelum obat habis. 

5) Edukasi pasien dan keluarga tentang cara mencegah penularan 

penyakit, seperti menggunakan masker, etika batuk, membuang dahak 

di lokasi tertentu, memisahkan peralatan makan, handuk, peralatan 

mandi, dan pakaian antara pasien dan anggota keluarga lainnya, dan 

menjaga kamar tidur terpisah satu sama lain. 

6) Memberi tahu pasien dan keluarga tentang pentingnya mengatur 

ventilasi udara dan pencahayaan dengan selalu membuka jendela, 

gorden untuk sirkulasi udara yang baik, dan berjemur secara teratur 

setiap pagi selama setidaknya 30 menit. 

7) Edukasi pasien dan keluarga mengenai cuci tangan WHO sebelum dan 

setelah melakukan kegiatan, terutama saat batuk dan kontak dengan 

dahak 

8) Edukasi pasien dan keluarga untuk tetap bersih, terutama tempat tidur 

mereka, dengan rajin mengganti masker, mengganti pakaian setelah 

mandi setidaknya dua kali sehari, dan menjaga kebersihan lingkungan 

(Ayu Anggraini, 2023). 

B. Wanita Usia Subur 

 
Kementerian Kesehatan RI (2020) mendefinisikan wanita usia subur 

adalah mereka yang berada dalam rentang usia produktif kurang lebih 15-49 

tahun (Kemenkes RI, 2023). Biasanya, individu yang berusia antara 20-40 

tahun dianggap dewasa muda dan sering dikaitkan dengan masa subur. Oleh 

karena itu, perempuan pada kelompok usia ini biasa disebut sebagai wanita 

usia subur, apapun status perkawinannya. Rentang usia yang biasa disebut 

dengan kelompok usia subur ditandai dengan besarnya kemungkinan 
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tercapainya kehamilan yang sehat sehingga merupakan masa yang signifikan 

dalam kehidupan berumah tangga seseorang (Prasetya, 2022; Rachmawati et 

al., 2020). 

C. Hubungan antara TB Paru dengan Wanita usia subur 

 
TB paru adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. Beberapa faktor dapat menyebabkan hubungan 

antara TB paru dan wanita usia subur. 

Wanita usia subur mungkin mengalami perubahan hormonal yang 

mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Sehingga dapat meningkatkan 

kepekaan terhadap infeksi, termasuk TB. Wanita usia subur yang tinggal atau 

bekerja di lingkungan yang juga berisiko tinggi terpapar bakteri tuberkulosis, 

seperti di rumah dengan anggota keluarga yang terinfeksi tuberkulosis atau di 

tempat kerja dengan paparan tinggi lebih mungkin terinfeksi. Kemudian 

kehamilan dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh wanita, meningkatkan 

risiko terhadap infeksi TB atau memperburuk kondisi TB yang sudah ada. 

Selain itu, wanita hamil mungkin membutuhkan perhatian khusus dalam 

pengelolaan TB mereka untuk melindungi kesehatan dan janin. 

Wanita yang terinfeksi TB paru pada usia subur dapat menularkan 

infeksi ini kepada anak, baik selama kehamilan, saat melahirkan, atau 

setelahnya, terutama jika tidak diobati dengan benar. Selain itu faktor sosio- 

ekonomi juga termasuk, dan juga akses terhadap layanan kesehatan yang tepat 

dapat memengaruhi risiko TB paru pada wanita usia subur. Wanita dengan 

akses terbatas terhadap pemeriksaan medis atau perawatan yang berkualitas 

mungkin lebih rentan terhadap TB paru. 

Oleh karena itu, jika wanita usia subur mengalami gejala TB paru 

seperti batuk darah, demam, penurunan berat badan, dan batuk 
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berkepanjangan, harus segera mendapatkan perawatan medis. Untuk 

mengurangi risiko infeksi, vaksinasi BCG dan menjaga lingkungan bersih 

adalah tindakan penting lainnya. 

D. Integrasi Keislaman 

 
Islam mendorong umatnya untuk belajar dan memahami kesehatan 

dan penyakit dengan lebih baik. Oleh karena itu, diharapkan bahwa wanita usia 

subur yang terinfeksi TB paru mencari informasi akurat tentang penyakit TB 

dan mengikuti saran medis yang diberikan oleh profesional kesehatan. 

 
... Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2: 195 

َ يُحِب  
ه

 اللّٰ
َّ
وْا ۛ اِن

ُ
حْسِن

َ
ةِ ۛ وَا

َ
ك
ُ
هْل
َّ
 الت

َ
مْ اِلَ

ُ
يْدِيْك

َ
وْا بِا

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت
َ
ِ وَلَ

ه
ْ سَبِيْلِ اللّٰ ي ِ

 
وْا ف

ُ
فِق

ْ
ن
َ
 وَا

مُحْسِنِي ْ َ 
ْ
 ٥٩١ ال

Terjemahnya: 

"Dan infakkanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuatlah 
kebajikan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan." 

Dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markaz Ta'dzhim al-Qur'an 

di bawah pengawasan Syaikh Imad Zuhair Hafidz menafsirkan ayat ini: 

“Karena berperang di jalan Allah membutuhkan harta dan biaya, maka 
Allah memerintahkan untuk berinfak demi menolong agama Allah dan 
membantu perjuangan jihad di jalan-Nya. Dan Allah juga melarang dari 
membahayakan diri yang dapat menjerumuskan dalam kematian akibat 
kebakhilan dan keengganan berinfak sehingga melemahkan perjuangan 
jihad di jalan Allah. Maka berinfaklah dengan baik dan ikhlaslah dalam 
beramal, sungguh Allah Mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada 
diri sendiri dan umatnya”. 

 
Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari 

perilaku yang membahayakan diri sendiri. Dalam konteks tuberkulosis, ini 

dapat diartikan sebagai dorongan untuk menjaga kesehatan dan mengambil 

langkah-langkah pencegahan untuk mencegah penularan penyakit, termasuk 
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upaya seperti menjaga kebersihan, menghindari kontak dengan orang yang 

sakit, dan mencari pengobatan jika diperlukan (https://tafsirweb.com/715- 

surat-al-baqarah-ayat-195.html). 

... Allah berfirman dalam QS Asy Syu’ara’/26: 80 

 ِ
فِي ْ 

ْ
هُوَ يَش

َ
 ف

ُ
ت

ْ
ا مَرِض

َ
 ٠٨ۙ   وَاِذ

Terjemahnya: 

 “Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku” 
 

Dalam Tafsir Al-Misbah, M.Quraish Shihab menafsirkan ayat ini: 

“Dan disamping itu apabila aku memakan dan meminum makanan yang 
semestinya aku hindari atau melakukan kegiatan yang menjadikan aku 
sakit, maka hanya Dia pula Yang menyembuhkan aku sehingga 
kesehatanku kembali puli” 

 
Pada ayat ini sakit dinisbatkan (disandarkan) kepada diri Ibrahim, 

padahal pada kenyataannya-Nya berasal dari takdir dan ketetapan-Nya, juga 

sebagai ciptaan-Nya namun sengaja disandarkan kepada diri Nabi Ibrahim 

sebagai etika dan santun kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim seolah mengatakan 

bahwa bila aku sakit, sesungguhnya tiada seorang pun selain-Nya yang dapat 

menyembuhkanku dengan berbagai macam sarana pengobatan apapun yang 

menjadi penyebab (Nurasih et al., 2023) 

... Allah berfirman dalam QS Al Isra/17: 82 

سَارًا
َ
 خ

َّ
لِمِي ْ َ اِلَ

ه
 الظ

ُ
 يَزِيْد

َ
 وَلَ

َۙ مِنِي ْ َ
ْ
مُؤ

ْ
ل
ِّ
 ل
ٌ
رَحْمَة ءٌ وَّ

ۤ
ا
َ
وَ شِف

ُ
نِ مَا ه

ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
لُ مِنَ ال

ِّ َ ن 
ُ
 ٠٨ وَن

Terjemahnya: 
“Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat 

bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) 
hanya akan menambah kerugian.” 

https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html
https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html
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Al Qur'an sebagai penawar atau obat untuk penyakit. Al Qurthubi 

dengan tegas menyatakan bahwa ada banyak pendapat tentang penafsiran 

kata syifa dalam ayat tersebut. Pendapat pertama adalah bahwa Al-Qur'an 

dapat membantu jiwa orang yang mengalami keraguan. Selain itu, Al-Qur'an 

membuka jiwa yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Membaca 

Al-Qur'an juga dapat digunakan sebagai terapi untuk menyembuhkan penyakit 

fisik. Ibnu Qayyim al Jauziyah juga mengatakan bahwa membaca Alqur'an 

dapat menyembuhkan penyakit fisik dan mental (Dani Suryaningrat et al., 

2023). 

Menurut riwayat Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda : 

“Barangsiapa sakit lalu dia merasa tidak sanggup untuk berpuasa, maka 
hendaklah dia berbuka. Tidak dibolehkan seseorang untuk berpuasa 
sedangkan dia sakit,”(HR. Bukhari dan Muslim). 

 
Hadis ini menjelaskan bahwa kesehatan seseorang diutamakan dalam 

Islam, dan tidak dianjurkan untuk berpuasa jika kesehatannya tidak 

memungkinkan. Hadis ini menekankan pentingnya memperhatikan kondisi 

kesehatan dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesehatan diri 

dan bayi yang dikandung, terutama bagi wanita usia subur yang mungkin 

menderita tuberkulosis atau penyakit kesehatan lainnya. 

Menurut riwayat Aisyah ra., Rasulullah saw. bersabda: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang tidak 
penuh kefakihan, karena memang tidak ada jalan keluar bagi rahmat 
Allah itu dari sesuatu yang tercela” (HR. Bukhari dan Muslim). 

 
Hadis ini menekankan bahwa Allah SWT menghendaki kesejahteraan 

dan kesehatan bagi hamba-Nya. Oleh karena itu, orang-orang beragama Islam 

dianjurkan untuk mencari pengobatan dan perawatan medis yang diperlukan 

saat mereka sakit karena mereka percaya bahwa rahmat dan kasih sayang 

Allah akan membimbing dan menyembuhkan mereka. 



39 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendidikan 

Pengetahuan 

Pekerjaan 

Sosio-ekonomi 

Riwayat Merokok 

 
Status Gizi 

 

Riwayat BCG 

TB Laten TB Pasca Primer 

Pemenuhan 

Nutrisi 

Kepadatan 

Hunian 

Primer 

Infeksi 

Mycobacterium 

tuberculosis 

 
Jenis Kelamin 

Riwayat Kontak 
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Bagan 2. 1 Kerangka Teori 
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F. Kerangka Konsep 
 
 
 
 

 
 

Keterangan: 

: Variabel independen yang diteliti 
 

: Variabel independen yang tidak diteliti 
 

: Hubungan yang diteliti 
 

: Hubungan yang tidak diteliti 
 

: Variabel dependen 
 

Bagan 2. 2 Kerangka Konsep 

 
Faktor Individu 

 
1. Pekerjaan 

2. Pendidikan 

3. Status Gizi 

4. Riwayat BCG 

5. Riwayat Kontak TB 

6. Riwayat merokok 

Faktor Penyakit Penyerta 

1. Diabetes Melitus 

2. HIV 

Faktor Lingkungan 

1. Kepadatan Hunian 

2. Ventilasi 

 
TB Paru Pada Wanita 

Usia Subur 



 

 

 
 

 

BAB III 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Etika Penelitian 

 
Peneliti mengajukan permohon persetujuan etik penelitian kepada komite 

etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan ethical clearance maka 

peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti: 

1. Membawa surat pengantar kepada pihak terkait sebagai bentuk 

permohonan izin untuk melakukan penelitian. 

2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak 

mencantumkan identitas lengkap subjek saat proses pengambilan data. 

Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai pengganti identitas lengkap 

subjek. 

3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek penelitian 

dalam pengambilan data. 

4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait. 

 
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 
Data penelitian ini adalah pasien dari januari sampai desember tahun 

2023 di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. 

C. Pendekatan Penelitian 

 
Pendekatan cross-sectional yaitu data variabel independen dan 

dependen dikumpulkan secara bersamaan. 
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D. Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah wanita usia subur dengan TB paru yang berada di wilayah 

kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. Jumlah kelompok 

kasus pada bulan januari-desember tahun 2023 sebanyak 3.063 kasus. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau perwakilan yang memiliki karakteristik 

representasi dari populasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan cross sectional, yaitu wanita usia subur dengan TB paru di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar. Besarnya sampel ditentukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang 

sudah ditentukan. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin : 

n = N 

1 + Ne2 

n = 3063 

1 + 3063 x 0,052 

= 353,797 dibulatkan 354 

Keterangan : 

n : jumlah sampel minimal 

N : jumlah sampel populasi 

e : persentase batas toleransi (error margin ) 
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Dari hasil tersebut, didapatkan jumlah sampel minimal pada penelitian 

ini sebanyak 354 kasus TB Paru. 

Adapun kriteria inklusi dan eklusi pada penelitian ini sebagai berikut: 

 
a. Kriteria Inklusi 

1) Wanita usia 15-45 tahun. 

3) Wanita usia subur jika memiliki riwayat penyakit DM. 

4) Wanita usia subur jika memiliki riwayat penyakit HIV. 

5) Terdiagnosis TB paru kasus baru. 

6) Memiliki data lengkap yang tercatat di rekam medis. 

 
b. Kriteria Eksklusi 

1) Wanita usia subur dibawah usia 15 tahun dan diatas 45 tahun. 

2) Terdiagnosis TB paru kasus lama. 

3) Data rekam medis tidak lengkap. 

Pengambilan data menggunakan data sekunder, yaitu dilakukan dengan 

rekam medis sesuai dengan kriteria inklusi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 
Pengambilan sampel menggunakan data sekunder, yaitu dilakukan 

dengan mencatat variabel yang dibutuhkan dalam rekam medis pasien TB 

paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan paru Masyarakat 

Makassar. 

F. Desain Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang 

kemudian dianalisis dengan menggunakan prosedur analisis observasional 
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dengan pendekatan cross-sectional yaitu data variabel independen dan 

dependen dikumpulkan secara bersamaan. 

G. Variabel Penelitian 

 
1. Variabel Dependen 

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

yang terikat dalam penelitian ini adalah TB paru pada wanita usia subur. 

2. Variabel Independen 

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat (variabel dependen) atau menjadi sebab 

berubah atau munculnya variabel terikat (variabel dependen). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah: 

a. Faktor Individu 

 
1) Pekerjaan 

 
2) Pendidikan 

 
3) Status Gizi 

 
4) Riwayat BCG 

 
5) Riwayat Kontak TB 

 
6) Riwayat Merokok 

 
b. Faktor Penyakit Penyerta 

 
(1) Diabetes Melitus 

 
(2) HIV 
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H. Instrumen Penelitian 

 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rekam medis untuk mengukur variabel dependen dan variabel independen. 

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 
1. Teknik Pengolahan Data 

 
a. Editing 

Tahap pengolahan data yang pertama adalah pemeriksaan data 

observasi. Peneliti harus meninjau informasi riwayat kesehatan untuk 

kelengkapan, keakuratan, dan kejelasan. 

b. Coding 

Tahap coding adalah kegiatan merubah data yang berbentuk huruf 

menjadi angka atau bilangan. Tahap ini akan memberikan kode terhadap 

catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah mempermudah 

pengolahan data. 

c. Tabulating 

Tahap tabulating adalah tahap untuk mempersiapkan informasi yang 

telah diperoleh peneliti untuk diolah dengan merancang tabel analisis. 

1) Processing 

Pada tahap ini semua data yang telah ditabulasi akan diproses untuk 

dianalisis. Processing dilakukan dengan cara memasukkan hasil tabulasi ke 

dalam Statistical Package For The Social Sciences (SPSS). 

2) Cleaning 

Tahap cleaning adalah kegiatan pengecekan kembali data yang sudah 

dimasukkan. 
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2. Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan Software 

Statistical Program for Social Sciences (SPSS). Data yang diperoleh akan 

dilakukan analisis univariat untuk menjelaskan karakteristik dari sampel, 

analisis bivariat dengan uji Chi-Square untuk melihat hubungan variabel 

dependen dan independen, serta analisis multivariat dengan uji regresi 

logistik untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

J. Alur Penelitian 
 

Bagan 3. 1 Kerangka alur penelitian 

Peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian 

Peneliti memasukkan data dan melakukan analisis data dengan SPSS 

dan penyajian data 

Peneliti melakukan pengambilan data sekunder dengan teknik purposive 

sampling di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 

Peneliti mendapatkan izin meneliti di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Makassar 

Membuat perizinan penelitian dari pihak studi pendidikan dokter UIN 

Alauddin Makssar 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji 

Penyusunan proposal penelitian 



 

 

 
 

 

BAB IV 

 
PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 
Hasil penelitian yang dilakukan di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Makassar dari bulan Juni 2024 sampai Juli 2024. Populasi dalam 

penelitian ini adalah wanita usia subur dengan TB paru yang berada di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar bulan Januari sampai bulan 

Desember 2023 yang tercatat sejumalah 3.063 orang. Adapun untuk sampel 

penelitian yang sesuai kriteria inklusi yang telah ditetapkan diperoleh dengan 

menggunakan rumus slovin diperoleh total sampel adalah 354 data. Desain 

penelitian yang digunakan yaitu analitik observasional dengan pendekatan 

cross sectional. Penelitian ini menganalisis faktor risiko TB Paru yaitu 

pendidikan, pekerjaan, status gizi, riwayat BCG, riwayat merokok, riwayat DM, 

dan riwayat HIV terhadap wanita usia subur. Dari hasil penelitian didapatkan 

karakteristik sebagai berikut : 

 
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden 

 
Karakteristik Frekuensi (N) Persentase (%) 

Umur 
Remaja 15-25 tahun 
Dewasa 26-45 tahun 

 
138 
216 

 
39.0 
61.0 

Total 354 100 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Analisis data dalam penelitian menggunakan aplikasi SPSS yang diuji 

dengan analisis univariat, uji bivariat dan uji multivariat. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian 

berikut dibawah ini: 

47 
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1. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi 

frekuensi masing-masing variabel dalam penelitian. Adapun hasil analisis 

univariat dari variabel penelitian ini maka dapat dilihat berdasarkan tabel 

berikut ini : 

a. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Dependen 

Tabel 4. 2 TB Paru 
 

Kategori Frekuensi (N) Persentase (%) 

Bakteriologis 
Klinis 

242 
112 

68.4 
31.6 

Total 354 100 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 68,4% responden 

yang terdiagnosis TB paru bakteriologis, sedangkan sebanyak 31,6% yang 

terdiagnosis TB paru klinis. 

 
b. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Independen 

Berikut dibawah ini merupakan variabel independen pada penelitian ini: 
 

Tabel 4. 3 Pekerjaan 
 

Kategori Frekuensi (N) Persentase (%) 

Tidak Bekerja 
Bekerja 

183 
171 

51.7 
48.3 

Total 354 100 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan sebanyak 51.7% responden yang 

tidak bekerja sedangkan sebanyak 48,3% responden yang bekerja. 
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Tabel 4. 4 Pendidikan 
 

Kategori Frekuensi (N) Persentase (%) 

Rendah (Tidak sekolah-SMP) 
Tinggi (SMA-Sarjana) 

200 
154 

56,5 
43,5 

Total 354 100 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan sebanyak 56,5% responden yang 

tingkat pendidikan rendah, sedangkan sebanyak 43,5% responden tingkat 

pendidikan tinggi. 

 
Tabel 4. 5 Status Gizi 

 

Kategori Frekuensi (N) Persentase (%) 

Underweight <18,5 
Normal 18,5-22,9 
Overweight 23-24,9 
Obesitas 1 25-29,9 

246 
102 

5 
1 

69.5 
28.8 
1.4 
0.3 

Total 354 100 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan sebanyak 69,5% responden yang 

mengalami gizi underweight, sebanyak 28,8% responden yang mengalami gizi 

normal, sebanyak 1,4% responden yang mengalami gizi overweight, sebanyak 

0,3% responden yang mengalami gizi obesitas 1. 

 
Tabel 4. 6 Riwayat BCG 

 

Kategori Frekuensi (N) Persentase (%) 

Tidak 
Iya 

218 
136 

61.6 
38.4 

Total 354 100 

Sumber : Data Sekunder 2023 
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Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan sebanyak 61,6% responden yang 

tidak memiliki riwayat imunisasi BCG, sedangkan sebanyak 38,4% responden 

yang memiliki riwayat imunisasi BCG. 

 
Tabel 4. 7 Riwayat Kontak TB 

 

Kategori Frekuensi (N) Persentase (%) 

Iya 
Tidak 

280 
74 

79.1 
20.9 

Total 354 100 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan sebanyak 79,1% responden yang 

memiliki riwayat kontak TB, sedangkan sebanyak 20,9% responden yang tidak 

memiliki riwayat kontak TB. 

 
Tabel 4. 8 Riwayat Merokok 

 

Kategori Frekuensi (N) Persentase (%) 

Tidak 
Iya 

283 
71 

79.9 
20.1 

Total 354 100 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan sebanyak 79,9% responden yang 

tidak memiliki riwayat merokok, sedangkan sebanyak 20,1% responden yang 

memiliki riwayat merokok. 

 
Tabel 4. 9 Riwayat DM 

 

Kategori Frekuensi (N) Persentase (%) 

Iya 
Tidak 

232 
122 

65.5 
34.5 

Total 354 100 

Sumber : Data Sekunder 2023 
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Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan sebanyak 65,5% responden yang 

memiliki riwayat DM, sedangkan sebanyak 34,5% responden yang tidak 

memiliki riwayat DM. 

 
Tabel 4. 10 Riwayat HIV 

 

Kategori Frekuensi (N) Persentase (%) 

Tidak 
Iya 

233 
121 

65.8 
34.2 

Total 354 100 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan sebanyak 65,8% responden yang 

tidak memiliki riwayat HIV, sedangkan sebanyak 34,2% responden yang 

memiliki riwayat HIV. 

 
2. Analisis Bivariat 

Uji analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen yaitu pekerjaan, pendidikan, status gizi, riwayat BCG, 

riwayat kontak TB, riwayat merokok, riwayat DM, dan riwayat HIV. Adapun 

hubungan antara variabel independen dengan TB Paru pada Wanita usia subur 

terlampir pada tabel berikut : 

 

Tabel 4. 11 Analisis Hubungan Pekerjaan dengan TB Paru pada Wanita Usia 
Subur Bulan Januari-Desember 2023 

 

  TB Paru     

Pekerjaan     Total p-value 
 Bakteriologis Klinis    

 N % N % N %  

Tidak Bekerja 111 31.4 72 20.3 183 51.7  

Bekerja 131 37.0 40 11.3 171 48.3 0,001 
Total 242 68.4 112 31.6 354 100  
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Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan hasil analisis chi-square 

mendapatkan nilai p-value sebesar 0,001 sehingga nilai p<0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan pekerjaan terhadap TB paru pada wanita 

usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, sehingga hasil 

penelitian signifikan. 

 

Tabel 4. 12 Analisis Hubungan Pendidikan dengan TB Paru pada Wanita Usia 
Subur Bulan Januari-Desember 2023 

 

            
 Pendidikan TB Paru Total            p-value 

    
Bakteriologis Klinis 

Sumber : Data Sekunder 2023 
 

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan hasil analisis chi-square 

mendapatkan nilai p-value sebesar 0,450 sehingga nilai p>0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pendidikan terhadap TB paru pada 

wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, 

sehingga hasil penelitian tidak signifikan. 

 N % N % N %  

Rendah (Tidak 140 39.5 80 16.9 200 56.5  

Sekolah-SMP)       0,450 
Tinggi (SMA- 102 28.8 52 14.7 154 43.5  

Perguruan        

Tinggi)        

Total 242 68.4 112 31.6 354 100  
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Tabel 4. 13 Analisis Hubungan Status Gizi dengan TB Paru pada Wanita Usia 
Subur Bulan Januari-Desember 2023 

TB Paru 
Status Gizi    

Bakteriologis Klinis 
Total p-value 

 N % N % N %  

Underweight 172 48.6 74 20.9 246 69.5  

Normal 65 18.4 37 10.5 102 28.8 0,559 
Overweight 4 1.1 1 0.3 5 1.4  

Obesitas 1 1 0.3 0 0.0 1 0.3  

Total 242 68.4 112 31.6 354 100  

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil analisis chi-square 

mendapatkan nilai p-value sebesar 0,559 sehingga nilai p>0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan status gizi terhadap TB paru pada 

wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, hasil 

penelitian tidak signifikan. 

Tabel 4. 14 Analisis Hubungan Riwayat BCG dengan TB Paru pada Wanita 
Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023 

 
TB Paru 

Riwayat BCG   
Bakteriologis Klinis 

Total p-value 

 N % N % N %  

Tidak 140 39.5 78 22.0 218 61.6 0,034 
Iya 102 28.8 34 9.6 136 38.4  

Total 242 68.4 112 31.6 354 100  

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan hasil analisis chi-square 

mendapatkan nilai p-value sebesar 0,034 sehingga nilai p<0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan riwayat BCG terhadap TB paru pada wanita 

usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, sehingga hasil 

penelitian signifikan. 



54 
 

 

 

Tabel 4. 15 Analisis Hubungan Riwayat Kontak TB dengan TB Paru pada 
Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023 

 

 
Riwayat Kontak 

TB 

 

 

 
           TB Paru 

  
Total 

 
p-value 

 Bakteriologis Klinis    

 N % N % N %  

Iya 111 31.4 70 19.8 181 51.1 0,004 
Tidak 131 37.0 42 11.9 173 48.9  

Total 242 68.4 112 31.6 354 100  

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan hasil analisis chi-square 

mendapatkan nilai p-value sebesar 0,004 sehingga nilai p<0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan riwayat kontak TB terhadap TB paru pada 

wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, 

sehingga hasil penelitian signifikan. 

 
Tabel 4. 16 Analisis Hubungan Riwayat Merokok dengan TB Paru pada 

Wanita Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023 
 

 
Riwayat 
Merokok 

 
 

TB Paru 
  

Total 
 

p-value 

 Bakteriologis Klinis    

 N % N % N %  

Tidak 184 52.0 95 27.1 280 79.1 0,037 
Iya 58 16.4 16 4.5 74 20.9  

Total 242 68.4 112 31.6 354 100  
 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan hasil analisis chi-square 

mendapatkan nilai p-value sebesar 0,037 sehingga nilai p<0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan riwayat merokok terhadap TB paru pada 

wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, 

sehingga hasil penelitian signifikan. 
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Tabel 4. 17 Analisis Hubungan Riwayat DM dengan TB Paru pada Wanita Usia 
Subur Bulan Januari-Desember 2023 

 

TB Paru 
Riwayat DM    

Bakteriologis Klinis 
Total p-value 

 N % N % N %  

Iya 147 41.5 85 24.0 232 65.5 0,005 
Tidak 95 26.8 27 7.6 122 34.5  

Total 242 68.4 112 31.6 354 100  

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan hasil analisis chi-square 

mendapatkan nilai p-value sebesar 0,005 sehingga nilai p<0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan DM terhadap TB paru pada wanita usia 

subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, sehingga hasil 

penelitian signifikan. 

 
Tabel 4. 18 Analisis Hubungan Riwayat HIV dengan TB Paru pada Wanita 

Usia Subur Bulan Januari-Desember 2023 
 

 
TB Paru 

Riwayat HIV    
Bakteriologis Klinis 

Total p-value 

 N % N % N %  

Tidak 170 48.0 63 17.8 233 65.8 0,010 
Iya 72 20.3 49 13.3 121 34.2  

Total 242 68.4 112 31.6 354 100  

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan hasil analisis chi-square 

mendapatkan nilai p-value sebesar 0,010 sehingga nilai p<0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan riwayat HIV terhadap TB paru pada wanita 

usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, sehingga hasil 

penelitian signifikan. 
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3. Analisis Multivariat 

Hasil analisis multivariat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

kejadian TB paru dengan menggunakan uji regresi logistik. 

 
Tabel 4. 19 Hasil Seleksi Kandidat Uji Regresi Logistik 

 

No Variabel p-value Keterangan 
1 Pekerjaan 0,001 Kandidat 
2 Pendidikan 0,450 Bukan Kandidat 
3 Status Gizi 0,559 Bukan kandidat 
4 Riwayat BCG 0,034 Kandidat 
5 Riwayat Kontak TB 0,004 Kandidat 
6 Riwayat Merokok 0,037 Kandidat 
7 Riwayat DM 0,005 Kandidat 
8 Riwayat HIV 0,010 Kandidat 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.19 Setelah diseleksi terdapat 6 variabel yang 

merupakan kandidat untuk dilakukan uji regresi logistik. Sedangkan ada 2 

variabel yang dengan (p-value >0,25) yaitu variabel pendidikan dengan nilai 

(p-value 0,450) dan variabel status gizi dengan nilai (p-value 0,559), sehingga 

variabel pendidikan dan status gizi tidak disertakan untuk uji regresi logistik. 

 
Tabel 4. 20 Hasil Analisis Multivariat Uji Regresi Logistik 

 

Variabel p-value OR CI 95% 
Pekerjaan 0.009 0.523 0.321-0.852 
Riwayat BCG 0,297 1.427 0.731-2.786 
Riwayat Kontak TB 0.102 1.716 0.898-3.279 
Riwayat Merokok 0.030 2.011 1.071-3.775 
Riwayat DM 0,012 2.267 1.195-4.301 
Riwayat HIV 0,936 1.026 0.545-1.933 
Nagelkerke R-square 0,121 - - 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.20 hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa 

terdapat 3 variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap TB paru 
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pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 

tahun 2023 dengan nilai p-value<0,05. Variabel yang signifikan yaitu pekerjaan 

nilai (p-value 0,009), riwayat merokok dengan nilai (p-value 0,030), dan 

riwayat DM dengan nilai (p-value 0,012). 

Berdasarkan nilai nagelkerke R square menunjukkan nilai sebesar 

0,121 maka berkesimpulan sumbangan variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama (simultan) sebesar 12,1%. 

B. Pembahasan 

 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa faktor-faktor yang berisiko 

terhadap TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Makassar berdasarkan nilai (OR >1,5) signifikan yaitu riwayat 

kontak TB, riwayat merokok dan riwayat DM. 

Riwayat Kontak TB 

Penelitian ini membuktikan bahwa orang yang memiliki riwayat kontak 

dengan penderita TB mempunyai OR 1,716 kali berisiko mengidap TB paru 

dibandingkan orang yang tidak memiliki riwayat kontak TB. Hal ini sesuai 

dengan teori yang didapatkan bahwa orang-orang yang tinggal serumah 

dengan penderita TB memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan orang- 

orang yang tidak pernah melakukan kontak dengan penderita. Akibat 

penggunaan ruang udara yang sama dalam satu rumah, risiko untuk kuman TB 

meningkat pada orang yang memiliki riwayat kontak serumah. (Indrawati et 

al., 2023) 

Ada seorang penderita TB dalam keluarga yang dapat menularkan 

kuman TB ke orang lain disebut riwayat pajanan TB. Mekanisme penularan TB 

sangat dipengaruhi oleh riwayat kontak keluarga, terutama dalam keluarga 

yang tinggal serumah atau bertetangga dan sering berinteraksi dengan 
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penderita TB. Dalam suatu keluarga, jika salah satu anggota tertular TB, 

anggota keluarga yang lain juga berisiko tertular dan lebih berbahaya lagi jika 

perilaku tidak sehat dari pengidap TB mendukungnya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anti syafriyanti dkk. (2023) 

terkait analisis faktor risiko TB paru pada Ibu hamil di Puskesmas Kecamatan 

Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan bahwa nilai p-value 

(0,012)<0,05, disimpulkan bahwa terdapat hubungan faktor risiko kontak erat 

TB dengan TB paru di Puskesmas Padangsidimpuan Utara Kota 

Padangsidimpuan. (Syafriyanti et al., 2023) Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Alwa Ayu Azzahra dkk yang menunjukkan adanya hubungan antara 

riwayat kontak dengan TB paru diperoleh nilai OR 6,02 kali berisiko terkena 

TB paru.(Alwa Ayu Azzahra et al., 2024) 

Riwayat Merokok 

Pada penelitian ini, orang yang tidak merokok mempunyai OR 2,011 

kali berisiko mengidap TB paru dibandingkan orang yang merokok. Dalam hal 

ini pada penelitian ini mungkin karena responden adalah wanita sehingga 

lebih banyak yang tidak merokok. Namun, kemungkinan bisa saja terpapar 

asap rokok di lingkungan sekitarnya. Pada teori didapatkan bahwa akibat 

perilaku yang berkaitan dengan merokok dapat berkontribusi pada risiko 

terkena TB dikarenakan dapat menutupi sistem pernapasan dan sistem 

kekebalan tubuh secara keseluruhan, membuat individu lebih rentan terhadap 

infeksi TB. Perokok berat maupun yang terpapar, memiliki risiko lebih tinggi 

terkena TB karena merokok dapat merusak paru-paru dan membuatnya lebih 

rentan terhadap infeksi bakteri Mtb. (Febriyanti et al., 2024) 

Merokok merupakan komponen penting yang dapat mengurangi daya 

tahan tubuh dan membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit. Asap 
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rokok memengaruhi sistem kekebalan saluran pernapasan dengan bertindak 

sebagai imunosupresif (menekan fungsi sistem kekebalan) dan pro-inflamasi 

(sejenis molekul persinyalan yang diproduksi oleh sel-sel kekebalan). Merokok 

juga dapat meningkatkan risiko tertular Mycobacterium tuberculosis, 

perkembangan penyakit, dan kematian penderita TB. Merokok umumnya 

dianggap sebagai faktor risiko dari berbagai penyakit. Sekitar 1.500 bahan 

kimiawi terkandung dalam rokok, yang merupakan produk industri dan 

komoditi global. Ada tar, nikotin, benzopyrin, metilklorida, aseton, amoniak, 

dan karbon monoksida.(Nita et al., 2023) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Eni sari dan Elina (2021) terkait 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah 

kerja Puskesmas Talang Pangeran kecamatan Pemulutan Barat kabupaten 

Ogan Ilir tahun 2019 hasil uji statistik diperoleh nilai p-value (0,000)<α (0,05), 

maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan faktor risiko riwayat merokok 

dengan TB paru (Elina & Eni Sari, 2021). Penelitian ini didukung oleh 

penelitian Sri Handayani, Musfirah, dan Apriana (2024) terkait determinan 

kejadian tuberkulosis paru pada pasien rawat jalan di RSUD Daya Kota 

Makassar hasil penelitian diperoleh uji statistik p-value 0,003>0,05 yang 

artinya ada hubungan riwayat merokok dengan kejadian TB paru (Handayani 

et al., 2024). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Andriyanto dkk 

(2024) yang hasil penelitian diperoleh terdapat 71.4% responden yang tidak 

merokok yang menderita TB paru dengan nilai p-value (0.505)>0,05 artinya 

tidak ditemukannya hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian TB Paru di 

Puskesmas Kota Datar dikarenakan responden perempuan dan bukan 

perokok. 
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Riwayat DM 

Pada penelitian ini membuktikan bahwa orang yang DM mempunyai OR 

2,267 berisiko mengidap TB paru dibandingkan orang yang tidak DM. Hal ini 

sesuai dengan teori yang didapatkan bahwa hiperglikimia (peningkatan gula 

darah) meningkat pada penderita DM dapat menyebabkan kerusakan berbagai 

organ dan menurunkan aktivitas sistem imun. Penyakit penyerta biasanya 

bersifat kronis atau menahun, dan kombinasi penyakit biasanya beragam 

seperti DM dan penyakit lainnya. Riwayat DM adalah salah satu faktor risiko 

penyakit TB paru, yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap bakteri TB 

paru atau memperpanjang waktu pengobatan TB. (Jannah et al., 2024) DM 

dapat membuat immunitas penderita terganggu dan akan menjadi faktor 

resiko infeksi seperti TB. Pasien yang tidak dapat mengontrol baik kadar 

glukosa darahnya bisa menjadi predisposisi TB. Penderita DM juga bisa 

menjadi resiko kegagalan dalam pengobatan terapi TB dibandingkan dengan 

pasien yang bukan penderita DM. (Nur et al., 2022) 

Pada penelitian ini didapatkan nilai p-value sebesar 0,005<0,05 yang 

artinya ada hubungan riwayat DM dengan TB paru pada wanita usia subur di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Tahun 2023. Penelitian ini 

sejalan oleh penelitian Khairun Nisak dkk (2024) terkait faktor risiko kejadian 

tuberkulosis (TB) Paru di wilayah kerja Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh 

Besar. Hasil uji statistik dengan nilai p-value sebesar 0,020 (p<0,05) yang 

artinya ada hubungan riwayat komorbid dalam hal ini DM dengan TB paru. 

(Nisak et al., 2024) 

Disisi lain variabel pekerjaan, riwayat BCG, dan riwayat HIV tidak 

terbukti berisiko terhadap TB paru pada wanita usia subur. Adanya perbedaan 

hasil penelitian terhadap teori diduga karena terbatasnya data sehingga 
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pengkategorian kelompok dalam variabel kurang spesifik sebagai faktor risiko 

TB paru. 

Pekerjaan 

Pada penelitian ini, diperoleh bahwa nilai OR 0,523 kali berisiko untuk 

mengidap TB paru. Berdasarkan teori yang didapatkan bahwa TB terjadi 

karena jenis pekerjaan berkaitan dengan sosial ekonomi atau berhubungan 

dengan penghasilan yang didapat. Penderita TB paru yang berkerja dan 

mempunyai sosial ekonomi yang stabil akan mengupayakan mencari 

pengobatan yang cepat dan memenuhi asupan gizi yang baik, sebaliknya 

penderita TB yang ekonominya rendah cenderung akan kesulitan 

mendapatkan pengobatan dan memenuhi gizi dan asupan gizi yang 

buruk.(Assriyah et al., 2020; Crofton et al., 2009; Widiati & Majdi, 2021). 

Namun, penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan pekerjaan 

terhadap TB pada wanita usia subur dengan nilai p-value 0,001<0,05. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nizam Ismail dkk (2023) terkait 

determinan faktor terjadinya Multidrug Resistant pada Pengobatan TB Paru 

(MDR-TB) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Hasil uji statistik 

diperoleh nilai p-value sebesar 0,036 (p<0,05) yang artinya ada hubungan 

pekerjaan dengan kejadian TB paru. Penelitian lain yang juga sejalan oleh 

penelitian ini yaitu penelitian Annisa Febriana Siregar dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa penderita TB yang tidak bekerja berisiko 0,934 kali 

mengalami TB paru (Siregar, 2015). Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Suci Fanesa Febrilia dkk (2022) terkait hubungan faktor manusia 

dan lingkungan rumah terhadap kejadian tuberkulosis di wilayah kerja 

Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru yang diperoleh hasil uji statistik p-value 

sebesar 0,342 (p>0,05) yang artinya tidak ada hubungan pekerjaan dengan 
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kejadian TB paru di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru. (Febrilia et al., 2022; 

Putriningrum, 2012) 

Riwayat BCG 

Hasil penelitian ini juga membuktikan pengaruh riwayat BCG terhadap 

TB paru pada wanita usia subur, dimana orang yang tidak pernah imunisasi 

BCG mempunyai nilai OR 1,427 kali berisiko mengidap TB paru dibandingkan 

dengan yang pernah melakukan imunisasi BCG. Pada penelitian ini kurang 

membuktikan risiko riwayat BCG. Namun, berdasarkan teori bahwa TB salah 

satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemerintah melalui 

Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan Program pengembangan 

imunisasi, dan imunisasi BCG yang diberikan kepada bayi yang berusia 0-2 

bulan. Bayi yang berusia lebih dari 2 bulan harus diberikan vaksin BCG 

sebelum uji tuberkulin dilakukan untuk mengidentifikasi bayi yang mungkin 

terpapar Mycobacterium tuberculosis. Tujuan utama penggunaan BCG adalah 

untuk mencegah TB, tetapi selama lebih dari sembilan puluh tahun pemberian 

vaksin, penyelidikan menunjukkan bahwa keberhasilan vaksin menunjukkan 

berbagai hasil. Vaksinasi BCG melindungi anak-anak selama 10 tahun. Di 

seluruh dunia, tingkat kekurangan vaksin BCG berkisar antara 0 dan 80%. 

(Febrilia et al., 2022; Hasan et al., 2023) 

Pada penelitian ini diperoleh nilai p-value 0,034<0,05 yang dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan TB Paru pada wanita usia subur. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Suci Fanesa Febrilia dkk. (2022) terkait 

hubungan faktor manusia dan lingkungan rumah terhadap kejadian 

tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru yang 

diperoleh hasil uji statistik p-value sebesar 0,018 (p<0,05) yang artinya ada 

hubungan riwayat imunisasi BCG dengan kejadian TB paru di Puskesmas 
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Rejosari Kota Pekanbaru. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

Rosmawati, Sartika, dan Chaeruddin Hasan terkait faktor Risiko kejadian 

tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar 

yang memperoleh hasil uji statistik p-value (1,000)>0,05 yang artinya tidak 

ada hubungan antara imunisasi BCG dengan kejadian TB paru. 

Riwayat HIV 

Pada penelitian ini diperoleh nilai OR 1,026 kali berisiko mengidap TB 

paru pada wanita usia subur. Hal ini masih kurang membuktikan risiko riwayat 

HIV pada TB paru pada penelitian ini. Berdasarkan teori bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi pasien TB adalah daya 

tahan tubuh yang rendah, diantaranya karena infeksi HIV/AIDS dan gizi buruk. 

Infeksi HIV mengakibatkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh seluler 

(cellular immunity), sehingga jika terjadi infeksi penyerta, seperti TB maka 

yang bersangkutan akan menjadi sakit parah bahkan bisa mengakibatkan 

kematian. Di Indonesia, infeksi oportunistik tersering adalah TB, infeksi 

Mycobacterium tuberculosis disebabkan oleh infeksi HIV. Sistem kekebalan 

tubuh bertanggung jawab untuk memerangi infeksi, dan ada hubungan antara 

kedua penyakit ini. Tubuh dapat dilemahkan oleh virus HIV, yang 

memungkinkan infeksi lain, seperti TB, masuk dengan mudah. (Jannah et al., 

2024) 

Penelitian ini didapatkan nilai p-value sebesar 0,010<0,05 yang artinya 

ada hubungan riwayat HIV dengan TB paru pada wanita usia subur di Balai 

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Tahun 2023. Penelitian ini sejalan 

oleh penelitian Khairun Nisak dkk (2024) terkait faktor risiko kejadian TB 

Paru di wilayah kerja Puskesmas Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Hasil uji 
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statistik dengan nilai p-value sebesar 0,020 (p<0,05) yang artinya ada 

hubungan riwayat komorbid dalam hal ini HIV dengan TB paru. 

Status Gizi 

Pada penelitian ini tidak membuktikan adanya hubungan status gizi 

dengan TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Makassar tahun 2023 karena hasil uji statistik diperoleh sebesar 

(p-value 0,559)>0,05 yang artinya tidak signifikan. Berdasarkan teori bahwa 

orang yang memiliki gizi buruk berisiko terkena TB paru karena secara umum 

kekurangan gizi sangat mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang, respon 

imun yang melemah akan kesulitan melawan penyakit baik yang disebabkan 

karena virus, bakteri, jamur, dan parasit. Faktor ini penting bagi semua 

kalangan baik dewasa maupun anak. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Anti syafriyanti dkk. 

(2023) terkait analisis faktor risiko TB paru pada Ibu hamil di Puskesmas 

Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan bahwa Gizi buruk 

menyebabkan daya tahan tubuh yang kurang, sehingga menyebabkan penyakit 

TB paru lebih sering terjadi. Hasil penelitian diperoleh nilai p-value (0,006)<α 

(0,05) maka dapat disimpulkan bahwa status gizi merupakan faktor risiko dari 

TB Paru (Syafriyanti et al., 2023). Penelitian ini juga tidak sejalan dengan 

penelitian Alwa Ayu Azzahra dkk diperoleh bahwa terdapat hubungan status 

gizi dengan TB paru hasil p-value 0,000 dan nilai OR 5,84 kali kurang gizi 

terserang TB paru dibandingkan yang cukup gizi.(Alwa Ayu Azzahra et al., 

2024) 

Pendidikan 

Pada penelitian ini tidak membuktikan adanya hubungan pendidikan 

dengan TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru 
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Masyarakat Makassar tahun 2023 karena hasil uji statistik diperoleh sebesar 

(p-value 0,450)>0,05 yang artinya tidak signifikan. Sehingga penelitian ini 

tidak sesuai teori yang didapatkan bahwa tingkat pendidikan juga berperan 

penting dalam penanggulangan TB. Mereka yang kurang pendidikan 

cenderung kurang memahami tentang TB, gejalanya, pencegahannya, dan 

pengobatannya. Mereka juga mungkin tidak menyadari pentingnya 

mendapatkan perawatan medis saat mengalami gejala TB atau tidak mampu 

membedakan tuberkulosis dengan penyakit lain. Pendidikan dan penyuluhan 

tentang TB dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat 

tentang penyakit tersebut. (Febriyanti et al., 2024) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suci Fanesa Febrilia dkk. 

(2022) terkait hubungan faktor manusia dan lingkungan rumah terhadap 

kejadian tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru 

yang diperoleh hasil uji statistik p-value sebesar 0,817 (p>0,05) yang artinya 

tidak ada hubungan pendidikan dengan kejadian TB paru di Puskesmas 

Rejosari Kota Pekanbaru. (Febrilia et al., 2022) 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Naziyah dkk (2024) 

terkait Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit 

tuberkulosis paru di XYZ dengan hasil uji statistik diperoleh nilai p-value 

(0,017)<0,05. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara pendidikan dengan kejadian TB paru. (Sopacuaperu et al., 

2024). Pada penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Evi nopita dkk. 

terkait angka kejadian tuberkulosis paru. Hasil penelitian diperoleh nilai p- 

value (0,013)<0,05 yang artinya ada hubungan pendidikan dengan TB paru. 

(Nopita et al., 2023) 
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Penyakit dapat berasal dari berbagai jenis seperti virus, bakteri, jamur, 

dan lainnya. Ada jenis yang menular dan tidak menular. Penyakit menular, juga 

dikenal sebagai penyakit infeksi, disebabkan oleh agen biologis seperti virus, 

bakteri, atau parasit. Penyakit menular tidak disebabkan faktor fisik seperti 

luka bakar atau kimia seperti keracunan. 

Dalam agama Islam, orang-orang yang memeluknya diajarkan untuk 

melakukan sesuatu, bukan hanya menunggu nasib atau takdir. Jika Anda 

percaya bahwa Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang soleh, Anda harus 

bergerak maju dan menghindari ancaman. Di antara mereka, bantuan Allah 

datang melalui upaya hamba-Nya. Dalam hal ini yang dimaksud menghindari 

penyakit TB Paru. 

Salah satu contoh tindakan hamba-hamba Allah yang saleh dan pasti 

dicintai oleh-Nya adalah hijrahnya Nabi dari Mekah untuk menghindari 

kekerasan kafir Quraisy, hijrahnya Nabi Musa dari Mesir untuk menghindari 

kekerasan Firaun, dan penghijrahan Umar bin Khaththab dari wilayah yang 

sedang banjir. 

 
... Allah berfirman dalam QS Ar Rad/13 : 11  
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ُ
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الٍ   ٥٥ وَّ

Terjemahnya: 
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran, 
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 
Dia”. 
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Dalam Tafsir Ash-Shaghir oleh Abdullah bin Abdul Aziz al-'Awaji 

menafsirkan ayat ini : 

“Baginya ada yang menyertainya secara bergiliran, bagi seorang hamba 
ada beberapa malaikat yang saling bergiliran dari depan dan belakang 
yang menjaganya atas perintah Allah, dari sesuatu yang bisa 
membinasakaannya sampai datang ajalnya lalu mereka tidak 
menjaganya lagi. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu 
kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila 
Allah menghendaki terhadap suatu kaum keburukan, azab dan 
kehancuran maka tidak ada yang dapat menolaknya, tidak ada yang bisa 
menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia 
pelindung yang melindungi perkara mereka dan mencegah dari azab 
yang menimpa mereka. (https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad- 
ayat-11.html) 

 

Al-Qur'an menjelaskan bahwa penyakit dapat menyebar ke tempat lain 

atau orang lain, tetapi tidak secara khusus, seperti dalam kisah prajurit Fir'aun 

yang meminta bantuan Nabi Musa karena mendapatkan bencana dari Allah 

SWT: 
“Maka Kami mengirimkan kepada mereka angin topan dan belalang dan 
kutu-kutu dan kodok-kodok dan darah, sebagai bukti yang terpisah- 
pisah; tapi mereka menyombong juga; dan adalah mereka itu kaum 
yang durhaka. Dan tatkala telah menimpa mereka bencana itu, mereka 
berkata: ‘Wahai Musa! Doakanlah kami kepada Tuhanmu, dengan apa 
yang telah menjanjikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya jika engkau 
telah melepaskan kami dari bencana itu, sungguh kami akan percaya 
kepadamu, dan kami akan serahkan bersama engkau Bani Israil” 

Menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsirnya, “Berturut-turut datang 

lima bencana lagi menimpa negeri mereka, datang dari kekuasaan Allah yang 

tidak dapat ditangkis oleh kekuasaan Fir'aun.” Mula-mula terjadi badai. Satu 

riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa 

hujan yang sangat lebat turun, menyebabkan banjir, yang menghancurkan 

semua tanaman dan meninggalkan penyakit Tho'un dan Kolera yang 

menyebabkan banyak orang meninggal. Seperti disebutkan dalam al-Qur'an, 

penyakit atau virus adalah sarana Allah SWT untuk menguji hamba-hambanya 

di dunia. 

https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11.html
https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11.html
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... Allah berfirman dalam QS At Taubah/9 : 51 
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Terjemahnya : 
Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan 
apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan 
hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal”. 

Dalam Tafsir Misbah, Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini “Seorang 

mukmin harus bertawakkal, berserah diri setelah upaya terbaik karena 

mereka tahu bahwa apapun keputusan Allah pasti baik bagi mereka, apakah 

mereka bersyukur atau bersabar. Selanjutnya dikatakan bahwa Allah adalah 

satu-satunya pelindung kami yang selalu dekat dengan kami sehingga Dia 

dengan mudah menampik keburukan atas kami.” (Ruslan, 2023) 

C. Keterbatasan Penelitian 

 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan data 

sekunder berupa rekam medis sehingga data yang dicari sesuai kriteria inklusi 

biasanya tidak lengkap. Kemudian lokasi penelitian ini hanya mencakup di 

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar sehingga variabel yang 

diteliti masih kurang beragam. Dan Variabel penelitian ini hanya mencakup 

beberapa faktor risiko TB Paru pada Wanita usia subur diantaranya 

pendidikan, pekerjaaan, status gizi, riwayat BCG, riwayat kontak TB, riwayat 

merokok, riwayat DM, dan riwayat HIV sehingga hasil yang diperoleh pada 

penelitian ini tidak mencakup keseluruhan faktor risiko terhadap TB paru.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang faktor risiko TB 

paru pada Wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat 

Makassar dapat disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan, 

riwayat BCG, riwayat kontak TB, riwayat merokok, riwayat DM, dan riwayat 

HIV dengan TB paru pada wanita usia subur di Balai Besar Kesehatan Paru 

Masyarakat Makassar tahun 2023. Sedangkan tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pendidikan, dan status gizi dengan TB paru pada wanita usia 

subur di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar tahun 2023. 

Berdasarkan hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa faktor 

risiko yang diteliti paling berpengaruh dengan TB paru pada wanita usia subur 

di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar tahun 2023 yaitu riwayat 

DM, riwayat merokok,  dan riwayat kontak TB. Adanya perbedaan hasil 

penelitian terhadap teori diduga karena terbatasnya data sehingga 

pengkategorian kelompok dalam variabel kurang spesifik sebagai faktor risiko 

TB paru. 
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B. Saran 

 
1. Bagi Masyarakat 

a. Memperhatikan faktor risiko yang dapat meningkatkan TB paru 

khususnya pada wanita usia subur sehingga dapat dilakukan 

pencegahan lebih awal. 

b. Meningkatkan penghasilan keluarga dengan mencari atau 

menambah pekerjaan. 

c. Memberikan imunisasi BCG terhadap anak di usia 0-2 bulan. 

d. Makan makanan yang bergizi untuk memiliki status gizi yang 

baik dan seimbang. 

e. Menjaga kebersihan lingkungan baik rumah maupun luar 

rumah. 

f. Mengindari merokok ataupun paparan asap rokok. 

g. Melakukan pencegahan sedini mungkin dengan skrining jika 

memiliki gejala yang mengarah terhadap TB dengan cepat dan 

tepat ataupun skrining untuk pencegahan penyakit penyerta 

seperti DM dan HIV 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

a. Petugas kesehatan diharapkan dapat mengenali faktor risiko TB 

paru serta melakukan usaha untuk mencegah hal tersebut serta 

melakukan pemeriksaan jika terjadi hal-hal yang berkaitan 

dengan faktor risiko TB paru. 

b. Pertugas kesehatan diharapkan dapat mengisi rekam medik 

secara lengkap khususnya pada kasus TB paru serta dapat 

menggali lebih lengkap informasi pasien melalui anamnesis 

lebih mendalam dan mengisi pada rekam medik pasien untuk 
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mendiagnosis dengan tepat, kebutuhan kesehatan dan 

penelitian. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi 

tambahan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang 

berhubungan dengan TB paru pada wanita usia subur. 

b. Dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan 

variabel-variabel yang dapat menjadi faktor risiko TB yang 

dapat diteliti serta dapat menggunakan data primer agar lebih 

memperluas informasi terkait faktor risiko TB paru pada wanita 

usia subur. 

c. Dapat melakukan penelitian di puskesmas, rumah sakit lainnya 

ataupun fasilitas kesehatan lain yang berhubungan dengan TB 

paru pada wanita usia subur. 
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