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ABSTRAK

Refluks gastroesofageal sering dijumpai pada orang dewasa, tetapi sering terlewatkan pada populasi anak. Diagnosis refluks gastroesofageal 
pada anak dalam praktik klinis sulit dan terkadang dianggap penyakit saluran cerna lainnya. Tinjauan pustaka ini membahas tata laksana refluks 
gastroesofageal pada anak, terutama di layanan primer, sehingga mampu laksana dan merujuk apabila diperlukan.

Kata Kunci: GERD, refluks gastroesofageal anak, regurgitasi.

ABSTRACT

Gastroesophageal reflux is common in adult population but mostly underdiagnosed in pediatric population. Diagnosis of gastroesophageal 
reflux in children is difficult and may masquerade as other gastrointestinal disease. This review discusses the management of gastroesophageal 
reflux in children especially in primary health care center to facilitate initial treatment and referral as needed. Agus Indra Yudhistira Diva Putra, 
Luh Putu Winansari Ratih, Veronica Lily Limantara, Anira Rema Aurelya, Komang Sutama Arta, Erick Kusuma Tandiono. Management of 
Gastroesophageal Reflux in Children.
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PENDAHULUAN
Refluks gastroesofageal adalah kondisi 
asam lambung dan isi lambung lainnya 
naik kembali ke esofagus secara involunter 
tanpa disertai keinginan muntah. Gangguan 
ini menyebabkan paparan asam lambung 
pada orofaring, dengan durasi paparan 
rata-rata sekitar 3 menit.1 Kejadian refluks 
gastroesofageal pada anak umumnya 
disebabkan oleh imaturitas saluran 
pencernaan yang masih berkembang, 
mayoritas kejadian pada bayi berusia di 
bawah 4 bulan.2-4 Seiring pertambahan usia, 
fungsi saluran pencernaan anak biasanya 
membaik dan refluks cenderung berkurang. 
Kekhawatiran orang tua karena refluks sering 
disertai gumoh atau muntah, yang terkadang 
salah diasosiasikan dengan pemberian ASI 
berlebih. Padahal, masalah utama adalah pada 
ketidakmatangan sfingter esofagus bawah; 
kondisi ini lebih sering terjadi pada anak yang 
diberi susu formula terlalu dini.2,5

Epidemiologi refluks gastroesofageal pada 
anak bervariasi di berbagai negara, tergantung 

metode pengambilan sampel dan jenis studi. 
Data di Inggris menunjukkan insiden refluks 
gastroesofageal sebesar 0,84 per 1.000 anak 
per tahun, dengan total prevalensi 1,25% 
dalam 5 tahun terakhir.1 Prevalensi refluks 
gastroesofageal pada anak di Amerika 
Serikat pada tahun 2018 mencapai 12,3%.2,3 
Penelitian kohort jangka panjang di Eropa 
dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa 
pada anak-anak usia 18-24 bulan, tingkat 
refluks gastroesofageal berkurang sebesar 
2,4% di Eropa dan 1,2% di Amerika Serikat.5 
Data di Asia menunjukkan prevalensi yang 
cenderung lebih rendah, yaitu sekitar 8,7%; 
hal ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, seperti ras, pengetahuan orang tua, 
serta faktor risiko lain. Usia rata-rata anak 
pertama kali mengalami refluks adalah di 
atas 12 bulan. Jika refluks terjadi pada usia 
tersebut, risiko rekurensi refluks pada usia 18 
bulan akan meningkat hingga 37 kali lebih 
besar dibandingkan dengan populasi anak 
berusia 16-19 tahun.2,4

Gejala klinis dan perjalanan penyakit refluks 

pada anak-anak sangat bervariasi; kejadian 
refluks cenderung berkurang setelah usia 6 
bulan seiring maturasi saluran pencernaan. 
Diagnosis dan tata laksana yang kurang 
tepat dapat menurunkan kualitas hidup 
anak dan orang tua; refluks pada anak 
dapat mengganggu pertumbuhan dan 
perkembangan akibat kurang memadainya 
asupan makanan.6

FAKTOR RISIKO
Salah satu faktor risiko utama refluks 
gastroesofageal pada anak adalah alergi susu 
sapi. Menurut Nielsen, et al, anak-anak alergi 
susu sapi memiliki risiko jauh lebih tinggi 
untuk mengalami refluks gastroesofageal 
derajat berat, dengan prevalensi mencapai 
56% dalam studi acak ganda. Kondisi ini sering 
disertai peningkatan waktu pengosongan 
lambung dan diare, yang memperburuk 
gejala refluks.7,8

Cara pemberian ASI atau susu formula juga 
berpengaruh signifikan terhadap risiko refluks 
gastroesofageal. Pemberian susu dalam 
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Mekanisme patologi lain adalah rusaknya 
membran mielin akibat produk vaksin serta 
ketidakseimbangan mekanisme regulator 
imun akibat vaksin, sehingga mengganggu 
toleransi terhadap protein mielin.10

Manifestasi Klinis
Manifestasi klinis EMDA diawali dengan 
fase prodromal, seperti lemas, demam, 
nyeri kepala, mual dan muntah, yang akan 
diikuti dengan manifestasi neurologis.6,10 
Gejala neurologis dapat timbul dalam 1-2 
minggu pasca-infeksi berupa nyeri kepala, 
meningismus, serta derajat ensefalopati 
yang bervariasi mulai dari gelisah, somnolen, 
hingga koma.4,6,9 Perkembangan penyakit 
EMDA dari onset hingga memberatnya gejala 
umumnya terjadi dalam 4-7 hari; gangguan 
kesadaran berat dapat ditemukan pada 11%-
16% kasus.4,11 Pada fase lanjut, manifestasi 
neurologis multifokal akan timbul sesuai 
lokasi demielinisasi sebagai hemiplegia, 
ataksia, defisit sensoris, kejang, hingga afasia.6,9 
Selain itu, juga dapat ditemukan gejala atipikal 
menyerupai meningoensefalitis seperti 
demam, kejang, meningismus, distonia, 
parkinsonism, serta gejala neuropsikiatri.7,9

EMDA lebih sering menyerang anak-
anak, namun juga dapat terjadi pada 
kelompok dewasa dengan manifestasi 
sedikit berbeda.6,9,12 Hal ini mungkin 
karena perbedaan respons imun serta pola 
demielinisasi antara kelompok anak dan 
dewasa.9 Pada anak, EMDA sering didahului 
oleh infeksi atau vaksinasi, sedangkan pada 
dewasa riwayat infeksi atau vaksinasi hanya 
ditemukan pada 50% kasus.6,13 Selain itu pada 
anak, kejadian meningoensefalitis termasuk 
ensefalopati, demam, kejang, hingga 
perubahan perilaku lebih tinggi dibandingkan 
dewasa. Sebaliknya, ensefalopati dan demam 
jarang ditemukan pada dewasa.9 Pada EMDA 
dewasa, gejala yang banyak dijumpai meliputi 
defisit motorik, tanda piramidal, gait, gejala 
batang otak, serta keterlibatan pada sistem 
saraf tepi.9,13

Pada kasus yang lebih jarang, dapat 
ditemukan varian hiperakut EMDA, yaitu varian 
leukoensefalopati hemoragik akut (LHA).9,12,14 
Varian ini merupakan bagian dari spektrum 
EMDA yang memiliki perjalanan penyakit 
lebih cepat dan berat.6 LHA terjadi pada sekitar 
2% kasus EMDA dengan karakteristik berupa 
demam, nyeri kepala, kejang mendadak, kaku 

kuduk, penurunan kesadaran, hingga koma.6,8 

Pada pencitraan LHA, dapat ditemukan lesi 
luas disertai edema dan efek massa, serta 

perdarahan yang bervariasi dari ukuran kecil 
(petekial) hingga luas.6,13 Prognosis LHA 
buruk, kematian umumnya dalam beberapa 
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dan phenytoin. Sedangkan obat anti-epilepsi 
lini kedua adalah lamotrigine, levatiracetam, 
clobazam, dan topiramate.5 Pemilihan OAE 
didasarkan atas jenis bangkitan epilepsi. OAE 
dimulai sebagai monoterapi (1 jenis obat saja) 
sesuai jenis bangkitan epilepsi, dimulai dari 
dosis rendah dan dinaikkan bertahap hingga 
mencapai dosis efektif.6

Carbamazepine
Carbamazepine membantu menghentikan 
bangkitan dengan memperlambat 
pelepasan listrik yang menyebabkan 
bangkitan. Carbamazepine secara perlahan 
menginaktivasi sodium channels di sel otak 
yang membantu penyebaran aktivitas 
listrik dari satu sel ke sel lainnya, sehingga 
jika terinaktivasi, aktivitas listrik tidak dapat 
menyebar dengan cepat dan sel-sel otak 
dapat pulih kembali.7

Carbamazepine dapat digunakan oleh 
anak-anak dan dewasa sebagai monoterapi 
atau politerapi untuk bangkitan fokal atau 
parsial, kejang tonik-klonik umum, temporal 
lobe epilepsy, focal impaired awareness atau 
bangkitan parsial kompleks, dan bangkitan 
umum sekunder. Kisaran dosis carbamazepine 
adalah 600 hingga 1.200 mg setiap hari. 7

Food and Drug Administration (FDA) 
mengklasifikasikan obat ini dalam kategori 
kehamilan D, artinya terdapat risiko cacat 
lahir pada anak yang lahir dari ibu yang 
mengonsumsi carbamazepine selama 
kehamilan.7 Namun, manfaat obat ini bagi 
ibu yang menggunakannya mungkin dapat 
diterima. Studi penelitian8 menunjukkan 
kemungkinan ada hubungan antara 
penggunaan carbamazepine  selama 
kehamilan dengan malformasi kongenital, 
termasuk spina bifida (sumsum tulang 
belakang tidak tertutup sempurna). Semua 
wanita yang mengonsumsi carbamazepine dan 
berpotensi akan hamil harus mengonsumsi 
setidaknya 0,4 mg (400 mcg) folic acid setiap 
hari untuk membantu mencegah cacat 
tabung saraf pada anak. Wanita yang berisiko 
tinggi memiliki anak dengan cacat lahir, 
seperti riwayat cacat lahir pada kehamilan 
sebelumnya dapat mengonsumsi folic 
acid dengan dosis lebih tinggi (4 mg atau 
4.000 mcg) setiap hari sebelum dan selama 
kehamilan.7 Carbamazepine juga dikaitkan 
dengan kelainan perkembangan dan masalah 
kongenital lain, seperti kelainan bentuk wajah 

dan kelainan kardiovaskular.7

Selama kehamilan, beberapa wanita mungkin 
mengalami peningkatan frekuensi bangkitan 
karena perubahan hormon atau respons 
tubuh terhadap obat.3 Oleh karena itu, 
kadar carbamazepine dalam darah mungkin 
perlu diperiksa lebih rutin selama kehamilan 
agar dosis dapat disesuaikan jika perlu. 
Carbamazepine dapat masuk dalam ASI dalam 
jumlah kecil.9 Namun, paparan obat terhadap 
bayi saat menyusui lebih sedikit dibandingkan 
saat hamil. Carbamazepine dapat menurunkan 
efektivitas alat kontrasepsi hormonal, sehingga 
seorang wanita yang memakai carbamazepine 
dan alat kontrasepsi hormonal mungkin lebih 
berisiko hamil.7

Phenobarbital
Phenobarbital digunakan untuk 
mengendalikan temporal lobe epilepsy, kejang 
klonik, kejang tonik, kejang tonik-klonik, 
bangkitan parsial kompleks, bangkitan umum 
sekunder, dan kejang refrakter.10

Penggunaan phenobarbital pada wanita hamil 
mungkin menyebabkan cacat lahir. Cacat lahir 
pada bayi dari wanita yang mengonsumsi 
phenobarbital selama kehamilan lebih umum 
dibandingkan pada bayi lain.10 Berdasarkan 
studi North American AED Pregnancy Registry 
(NAAPR)11 dan the International Registry of 
Antiepileptic Drugs and Pregnancy (EURAP),11 
tingkat malformasi kongenital mayor pada 
penggunaan phenobarbital tergantung dosis, 
peningkatan risiko signifikan pada dosis >150 
mg/hari dibandingkan dengan dosis ≤150 
mg. Risiko malformasi kongenital mayor lebih 
tinggi seiring peningkatan dosis phenobarbital, 
yaitu 5,4% untuk dosis kurang dari 150 mg per 
hari dan 13,7% untuk dosis lebih dari 150 mg 
per hari.12 Risiko cacat lebih tinggi pada wanita 
yang mengonsumsi lebih dari satu obat anti-
epilepsi dan wanita dengan riwayat keluarga 
cacat lahir.12 Paparan phenobarbital selama 
masa perkembangan awal dapat memiliki 
efek buruk jangka panjang terhadap kinerja 
kognitif, terutama pada skor kecerdasan 
verbal, sehingga phenobarbital harus dihindari 
selama kehamilan untuk mengurangi hasil 
kognitif yang buruk.13

Semua wanita yang ingin hamil harus 
mengonsumsi folic acid 0,4 mg untuk 
membantu mencegah cacat lahir seperti 
spina bifida. Spina bifida lebih sering terjadi 

pada bayi dari wanita yang mengonsumsi 
phenobarbital selama 4-6 minggu pertama 
kehamilan. Studi klinis mendukung efek 
teratogenik paparan phenobarbital pada 
kehamilan trimester pertama, sebanyak 5%-
6% anak-anak yang terpapar monoterapi 
phenobarbital selama kehamilan menderita 
kelainan bawaan. Risiko ini meningkat 
dibandingkan dengan anak-anak dari ibu 
yang tidak terpapar obat anti-epilepsi selama 
kehamilan (2%-3% pada populasi umum).12

Phenobarbital termasuk kelompok obat yang 
dapat menimbulkan gejala putus obat, seperti 
kecemasan, peningkatan detak jantung, 
kebingungan, dan kejang, jika obat dihentikan 
secara tiba-tiba atau jika dosis obat dikurangi 
secara drastis.10 Gejala putus obat dapat 
dihindari atau dikurangi dengan menurunkan 
dosis secara perlahan dalam jangka waktu 
lama. Saat ini phenobarbital sudah jarang 
diresepkan, kecuali jika obat lain gagal, karena 
kekhawatiran terhadap efek samping yang 
dapat lebih besar daripada manfaatnya. Efek 
samping phenobarbital yang paling umum 
adalah rasa kantuk atau kelelahan, kesulitan 
konsentrasi, masalah memori, dan kekurangan 
folic acid.10

Phenytoin
Phenytoin diindikasikan untuk temporal lobe 
epilepsy, bangkitan fokal kompleks, bangkitan 
umum sekunder, focal impaired awareness 
dan focal aware onset seizure, serta kejang 
tonik-klonik. Phenytoin bekerja menstabilisasi 
neuron dan mencegah hipereksitabilitas, 
sehingga menurunkan aktivitas bangkitan. 
Kebanyakan orang dewasa mengonsumsi 
phenytoin dengan dosis 300 hingga 500 mg 
per hari dalam satu atau dua dosis.14

Berdasarkan Food and Drug Administration 
(FDA), phenytoin terdaftar dalam kategori 
kehamilan D, yaitu terdapat risiko pada bayi 
namun manfaatnya mungkin lebih besar 
daripada risikonya bagi beberapa wanita.14 

Jenis cacat tertentu meningkat jika phenytoin 
dikonsumsi selama 3 bulan pertama 
kehamilan, di antaranya keterlambatan 
pertumbuhan, retardasi mental, dan defek 
wajah. Penggunaan phenytoin oleh wanita 
hamil dapat menyebabkan fetal hydantoin 
syndrome yang ditandai dengan keterlambatan 
pertumbuhan, anomali tangan (hipoplasia 
kuku dan jari–jari tangan), dan dismorfisme 
wajah.13 Namun, jika dibandingkan dengan 
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MANIFESTASI KLINIS
Pada awalnya timbul bercak eritema yang 
dapat meluas ke seluruh tubuh dalam 12-
48 jam. Munculnya skuama biasanya terlihat 
2 hingga 6 hari setelah timbulnya eritema. 
Eritroderma dapat muncul dengan gejala 
menggigil, malaise, kelelahan, dan pruritus.8 
Pada kondisi kronis, kuku dapat menjadi tebal, 
kering, rapuh, dan rambut dapat mengalami 
kerontokan.

Eritroderma dapat menyebabkan serangkaian 
komplikasi metabolik dan fisiologis, termasuk 
ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, 
gagal jantung, gangguan pernapasan akut, 
dan infeksi sekunder.8,9

DIAGNOSIS
Diagnosis eritroderma berdasarkan anamnesis, 
pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan 
penunjang sesuai indikasi.

Anamnesis
Ditanyakan informasi terkait riwayat penyakit 
kulit atau dermatosis sebelumnya. Selain 
itu, bahan iritan, penyakit sistemik, infeksi, 
fototerapi, kehamilan, dan stres emosional 
dapat menjadi faktor pencetus eritroderma. 
Informasi lainnya dapat terkait keluhan pasien, 
seperti hipotermia karena kehilangan panas 
berlebih, malaise, kelemahan, dan pruritus.8

Pemeriksaan Fisik
Saat pemeriksaan, cari tanda-tanda dehidrasi 
dan ukur parameter vital seperti tekanan 
darah, nadi, temperatur, dan tingkat respirasi. 
Luas eritema dapat mencakup lebih dari 90% 
permukaan tubuh, dan dapat menunjukkan 
bentuk skuama tebal atau halus.10

Tanda-tanda penyulit seperti anemia, 
hipoalbuminemia, dan gangguan elektrolit 
perlu dicari. Tanda keterlibatan organ lain juga 
harus diamati. Misalnya, pada mata, pasien 
dapat mengalami ektropion (kelopak mata 
terbalik) dan epifora (mata berair berlebihan). 
Pada kuku, dapat terlihat onikolisis 
(pengangkatan kuku dari tempatnya), 
hiperkeratosis subungual (penebalan kulit 
di bawah kuku), splinter hemorrhages (garis-
garis merah kecil di bawah kuku), paronikia 
(peradangan jaringan sekitar kuku), Beau’s line 
(garis horizontal pada kuku), dan onikomadesis 
(pelepasan kuku dari tempatnya). Selain itu, 
pemeriksaan fisik juga perlu memperhatikan 
kondisi rambut, yang bisa mencakup skuama 

kulit kepala, alopesia (kehilangan rambut), 
dan telogen effluvium difus (peningkatan 
kerontokan rambut).

Tanda-tanda limfadenopati (pembengkakan 
kelenjar getah bening) dan hepatomegali 
(pembesaran hati) juga perlu diamati.10,11

Pemeriksaan Laboratorium
Pemeriksaan laboratorium meliputi darah 
lengkap. Kadar hemoglobin rendah dapat 
mengindikasikan anemia akibat penyakit 
kronis, kehilangan darah dari kulit, atau 
gangguan penyerapan nutrisi di usus. 
Peningkatan jumlah leukosit dapat mengarah 
pada dugaan infeksi. Eosinofilia dapat terkait 
dengan berbagai faktor seperti reaksi obat, 
dermatitis kontak alergi, atau pemfigoid 
bulosa. Keseimbangan cairan dan elektrolit 
sangat penting, termasuk pemeriksaan kadar 
serum urea nitrogen darah, natrium, kalium, 
dan klorida.8 Penurunan kadar albumin 
dapat menjadi petunjuk malabsorpsi dan 
kekurangan gizi yang sering terjadi bersamaan 
dengan eritroderma. Radiografi dada dapat 
membantu deteksi infeksi, peradangan, atau 
gagal jantung kongestif. Reaksi obat yang 
parah dengan efek sistemik dapat berdampak 
terhadap fungsi hati dan ginjal, sehingga 
diperlukan tes fungsi organ.8,11

Histopatologi
Pemeriksaan histopatologi kulit melalui biopsi 
dapat membantu identifikasi penyebab 
eritroderma pada sekitar 50% kasus. Hasil 
biopsi kulit dapat bervariasi tergantung 
pada berat dan durasi proses inflamasi. 
Pada tahap akut, tampak spongiosis dan 
parakeratosis yang menonjol, disertai edema. 
Pada tahap kronis, dominan terlihat akantosis 
dan perpanjangan rete ridge.2 Eritroderma 
yang disebabkan oleh limfoma, terutama 
pada tahap lanjut, dapat menunjukkan 
gambaran yang makin pleomorfik. Limfoma 
ini dapat memiliki fitur diagnostik spesifik 
seperti infiltrat limfoid menyerupai pita di 
antara dermis dan epidermis, dengan sel 
mononuklear atipikal yang disebut pautrier’s 
microabscesses. Sindrom Sezary, bentuk 
khusus eritroderma yang terkait dengan 
limfoma, sering menunjukkan beberapa ciri 
dermatitis kronis, sedangkan eritroderma non-
kanker kadang-kadang dapat menunjukkan 
gambaran histopatologi yang tidak jelas, 
menyulitkan diagnosis.12

TATA LAKSANA
Eritroderma adalah keadaan darurat 
dermatologis dan memerlukan pemantauan 
di rumah sakit jika kasusnya parah. Penanganan 
awal adalah dengan memperbaiki kondisi 
umum akibat ketidakseimbangan cairan, 
elektrolit, hipotermia, serta gangguan 
hemodinamik.11,13

Tindakan perawatan kulit dapat dengan 
pelembap untuk mengurangi evaporasi akibat 
vasodilatasi dan pemberian steroid topikal 
potensi rendah (misalnya hydrocortisone 1%) 
untuk kenyamanan pasien.13 Kulit eritroderma 
telah kehilangan fungsi proteksinya, 
sehingga pemberian antibiotik sistemik 
dapat dipertimbangkan jika terdapat infeksi 
sekunder atau sepsis.11 Antihistamin dapat 
digunakan untuk meredakan pruritus dan 
mengendalikan kecemasan.11 Jika edema 
perifer tidak hilang dengan elevasi kaki atau 
perban tubular, dapat diberikan diuretik 
sistemik.11

PENYEBAB
Kronologi perjalanan penyakit penting untuk 
mencari penyebab agar dapat menentukan 
terapi spesifik terkait penyebabnya.

Beberapa penyebab eritroderma di antaranya:
Psoriasis
Psoriasis adalah penyakit kulit paling umum 
yang menyebabkan eritroderma, yaitu pada 
sekitar 23% kasus eritroderma.2 Khaled, et 
al, menyebutkan bahwa 21 dari 27 kasus 
psoriasis berkembang menjadi eritroderma 
(rata-rata durasi 13 tahun; durasi median 
6,75 tahun).1 Eritema merupakan gambaran 
paling menonjol, sehingga plak psoriasis 
sulit diidentifikasi. Eritroderma psoriasis 
memiliki gambaran bervariasi, dengan 
eritema tidak merata (Gambar 1). Pada daerah 
predileksi/lokasi utama, seperti ekstremitas 
atas, lumbosakral, bokong, siku, lutut, dan 
kulit kepala akan tampak gambaran lebih 
eritematosa dan meninggi disertai skuama 
tebal.2

Steroid sistemik tidak dapat diberikan karena 
penghentiannya dapat memunculkan 
fenomena rebound.14 Pengobatan sistemik 
psoriasis mencakup methotrexate, acitretin, 
cyclosporine, dan faktor biologis anti-tumor 
nekrosis.15,16

TINJAUAN PUSTAKA
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manusia melalui proses penetrasi proboscis 
(probing) ketika nyamuk menggigit manusia.5

Suatu penelitian memprediksi terjadi sekitar 
390 juta kasus infeksi dengue per tahunnya, 
96 juta kasus bermanifestasi dalam berbagai 
tingkat keparahan. Kasus dengue tanpa 
gejala terjadi pada mayoritas kasus infeksi 
dengue. Dari kasus dengue yang bergejala, 
hanya <5% yang bergejala berat, atau dikenal 
dengan demam berdarah dengue (dengue 
hemorrhagic fever/DHF) atau sindrom syok 
dengue (dengue shock syndrome/DSS)6 
(Gambar 1).

Tren insiden demam berdarah dengue 
di Indonesia selama 50 tahun terakhir 
menunjukkan peningkatan yang siklik. Puncak 
peningkatan kasus berkisar tiap 6-8 tahun. 
Sebaliknya, case fatality rate telah menurun 
setengahnya setiap dekade sejak 1980. 
Pulau Jawa menyumbangkan rata-rata kasus 
demam berdarah dengue tertinggi setiap 
tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, 
Bali dan Kalimantan memiliki tingkat insiden 
tertinggi sementara Pulau Papua, wilayah 
paling timur kepulauan Indonesia, memiliki 
tingkat insiden terendah.7 Prevalensi kasus 
infeksi dengue primer dan sekunder berbeda-
beda bergantung lokasi geografisnya. Sampai 
saat ini belum ada data yang menunjukkan 
prevalensi kasus dengue sekunder dan primer 
secara global.

Gambar 1. Prediksi jumlah kasus dengue per 
tahun di dunia.6

Sebuah penelitian menunjukkan dari 468 
kasus dengue, 71 merupakan kasus dengue 
primer dan 397 merupakan dengue sekunder. 
Kasus dengue berat lebih banyak ditemukan 
pada kelompok dengue sekunder.8

Kasus dengue sekunder menyebabkan 
demam yang lebih tinggi, jumlah trombosit 
lebih rendah, dan persentase kejadian DHF 
atau DSS yang lebih tinggi.9 Suatu ulasan yang 
dilakukan oleh Guzman, dkk. menunjukkan 
bahwa 98% kasus DHF/DHS merupakan 
infeksi dengue sekunder10 (Tabel 1).

PATOFISIOLOGI INFEKSI DENGUE 
SEKUNDER
Alasan terjadinya berbagai tingkat keparahan 
dengue masih belum diketahui, diduga 
berkaitan dengan mekanisme yang disebut 
antibody dependent enhancement (ADE). Teori 
ini pertama kali dikemukakan tahun 1964, 
ketika suatu kasus dengue berat terjadi pada 
infeksi dengue sekunder.17 Setelah terjadi 
infeksi primer oleh suatu serotipe virus dengue, 
sistem imun memproduksi antibodi yang 
mampu mengikat dan menetralisir infeksi 
sekunder dengan serotipe virus yang sama 
(infeksi sekunder monolog). Namun, jika terjadi 
infeksi sekunder dengan serotipe berbeda 
(infeksi sekunder heterolog), penyakit akan 
lebih parah. Antibodi yang terbentuk ketika 
infeksi primer dapat mengikat virus, namun 
tidak mampu menetralisirnya. Antibodi reaktif 

silang ini membentuk kompleks virus-antibodi 
yang dapat mengikat sel yang memiliki 
reseptor Fcγ seperti monosit, makrofag, sel 
dendritik, sehingga terjadi opsonisasi virus 
dan mengakibatkan peningkatan replikasi 
virus. Fenomena ini dikenal sebagai antibody 
dependent enhancement (ADE).17,18

Sel imun yang terinfeksi akan menghasilkan 
sitokin berlebihan, sehingga dapat 
mengakibatkan badai sitokin.19 Sama 
seperti sel imun yang terinfeksi, sel mast 
juga mengalami degranulasi melalui proses 
aktivasi yang diperantarai reseptor Fcγ pada 
kompleks virus-antibodi, menghasilkan sitokin 
dan protease. Sitokin dan protease ini juga 
berperan dalam peningkatan permeabilitas 
vaskular dan kebocoran plasma pada infeksi 
DENV.20

Antibodi yang sudah dibentuk sebelumnya 
juga berperan dalam patologi infeksi virus 
dengue sekunder melalui mekanisme 
sitotoksisitas seluler yang diperantarai 
antibodi, di mana antibodi berikatan dengan 
sel terinfeksi DENV, mengakibatkan lisisnya sel 
terinfeksi oleh natural killer cells (sel NK). Sel 

Tabel 1. Infeksi dengue sekunder pada pasien DHF/DSS di Kuba.10

Epidemi 1981 1997 2001-2002
Anak-anak Dewasa Dewasa Kasus Fatal Dewasa

Sampel 124 104 111 12 51

Infeksi dengue 
sekunder (%)

98 98 98 91 97

Referensi [11] [12] [13,14] [15] [16]

Gambar 2. Patologi yang bergantung pada antibodi selama infeksi virus dengue.18

Tabel 2. Kriteria diagnosis ensefalomielitis diseminata akut pada anak menurut International 
Pediatric Multiple Sclerosis Society Group (IPMSSG).9

Ensefalomielitis Diseminata Akut pada Anak (harus terpenuhi semuanya)

1. Episode pertama gejala klinis sistem saraf pusat yang bersifat polifokal, diperkirakan akibat 
inflamasi demielinisasi;

2. Ensefalopati yang tidak dapat diterangkan sebagai akibat demam;
3. Tidak terdapat manifestasi klinis dan temuan baru pada pencitraan MRI setelah 3 bulan atau 

lebih, sejak onset;
4. Terdapat kelainan pada pencitraan otak MRI selama fase akut (tiga bulan).
5. Temuan pada pencitraan MRI otak secara tipikal:

 � Lesi ukuran besar (>1-2 cm), difus, batas tidak jelas, predominan melibatkan substansia alba
 � Lesi hipointens pada sekuens T1 di substansia alba jarang dijumpai
 � Lesi substansia grisea bagian dalam (talamus atau ganglia basalis) dapat dijumpai

Tabel 3. Ringkasan observasi ensefalomielitis diseminata akut pada dewasa.13

Ensefalomielitis Diseminata Akut pada Dewasa

1. Episode pertama gejala klinis sistem saraf pusat yang bersifat polifokal, yang diperkirakan 
sebagai akibat inflamasi demielinisasi;

2. Dapat ditemukan gambaran klinis:
 � Tanda piramidal
 � Gejala batang otak
 � Ensefalopati yang tidak dapat diterangkan sebagai akibat dari adanya demam

3. Persitiwa anteseden (infeksi atau vaksinasi) mungkin didapatkan sebelum onset
4. Karakteristik lesi pada MRI meliputi:

 � Kelainan pada pencitraan MRI otak selama fase akut (3 bulan) berupa lesi berukuran 
besar dan difus (>1-2 cm) dengan batas tidak jelas yang secara predominan melibatkan 
substansia alba.
 � Dapat dijumpai lesi di substansia grisea bagian dalam, batang otak, serebelum, dan 
sumsum tulang belakang.
 � Lesi hipointens substansia alba pada sekuens T1 jarang dijumpai

5. Eksklusi diagnosis banding lain termasuk penyakit inflamasi demielinisasi dan ensefalitis

Tabel 1. Agen infeksi yang berhubungan dengan ensefalomielitis diseminata akut.9

Bakteri Virus Parasit

Mycoplasma pneumoniae 
Campylobacter jejuni
Chlamydia pneumoniae
Borrelia burgdorferi
Legionella pneumoniae 
Leptospira spp.
Haemophilus influenzae type b 
Streptococcus pyogenes
Rickettsia sp.

Cytomegalovirus
Virus Epstein–Barr
Virus herpes simplex
Human herpesvirus 6
Virus influenza
Virus hepatitis A
Virus hepatitis C
Human immunodeficiency virus
Enterovirus
Coronavirus
Paramyxovirus (Parotitis)
Virus morbilli
Virus rubella
Virus Coxsackie B
Virus varicella zoster
Virus dengue

Toxoplasma gondii
Plasmodium falciparum 
Cryptococcus neoformans
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posisi terlentang (supine position) dapat 
meningkatkan risiko refluks karena proses 
anti-refluks memerlukan peran gravitasi untuk 
membersihkan asam dari mukosa esofagus. 
Dalam posisi telentang, peristaltik tidak 
bekerja optimal, dan fungsi saliva sebagai zat 
alkali untuk menetralkan asam lambung juga 
tidak dapat optimal.9

Selain itu, faktor risiko lain adalah obesitas pada 
anak. Penelitian Andrasdi, et al, di Hungaria 
menunjukkan bahwa meskipun risiko refluks 
gastroesofageal hampir sama antara anak-
anak obesitas dan yang memiliki berat badan 
normal, anak-anak obesitas cenderung 
memiliki kualitas hidup yang lebih rendah. 
Tekanan abdominal anak-anak obesitas 
meningkat karena kompresi lemak subkutan, 
yang dapat memperpanjang relaksasi sfingter 
esofagus bawah dan menyebabkan nyeri 
perut tidak spesifik.10

Riwayat atopi dalam keluarga juga dapat 
meningkatkan risiko refluks gastroesofageal 
pada anak. Anak-anak dengan riwayat atopi 
sering mengalami pilek berkepanjangan, 
penurunan nafsu makan, mual, dan muntah. 
Pada bayi berusia di bawah satu tahun, 
kesulitan mengeluarkan sekret hidung 
meningkatkan frekuensi tertelannya sekret, 
yang dapat memperpanjang relaksasi sfingter 
esofagus bawah dan meningkatkan paparan 
asam lambung. Reaksi inflamasi diperparah 
oleh pengeluaran histamin sebagai respons 
terhadap alergen.11

Pemberian dini susu formula merupakan 
faktor risiko tambahan. Penelitian Yourkavitch, 
et al, mengungkapkan bahwa bayi yang 
diberi susu formula lebih awal memiliki 
imunitas bawaan lebih rendah dibandingkan 
mereka yang menerima ASI eksklusif. 
Penggunaan susu formula meningkatkan 
risiko kontaminasi bakteri patogen di saluran 
pencernaan, yang dapat menyebabkan 
diare dan refleks muntah karena bayi belum 
mampu mengontrol keinginan minum.12 

Paparan asap rokok lingkungan, terutama dari 
orang tua perokok aktif, ikut meningkatkan 
risiko refluks gastroesofageal. Asap rokok 
dapat menyebabkan inflamasi mukosa 
esofagus, berpotensi menimbulkan esofagitis 
dan memperburuk gejala refluks.10,12

Gangguan keseimbangan mikrobiota usus 
juga merupakan faktor risiko penting. Anak-

anak dengan refluks gastroesofageal sering 
mengalami ketidakseimbangan mikrobiota usus, 
dengan dominasi bakteri seperti Proteobacteria 
dan Bacteroidota. Bakteri gram negatif anaerobik 
seperti Bacteroidetes, Proteobacteria, dan 
Fusobacteria lebih sering ditemukan pada 
pasien refluks. Rendahnya produksi asam 
lemak rantai pendek yang penting untuk 
menjaga keseimbangan homeostasis saluran 
pencernaan, dapat menyebabkan inflamasi 
esofagus, meskipun paparan asam lambung 
tidak selalu terus-menerus.13

Bayi lahir prematur (28-37 minggu) memiliki 
risiko refluks gastroesofageal lebih tinggi 
dibandingkan dengan bayi lahir cukup bulan. 
Hal ini terkait dengan disbiosis mikrobiota usus 
tingkat Probacteria dan Bacteroida yang tinggi, 
serta imaturitas sfingter esofagus bawah 
yang memperlambat waktu pengosongan 
lambung. Bayi prematur memiliki tingkat risiko 
refluks yang lebih tinggi karena kondisi ini.13

PATOGENESIS
Secara anatomi, refluks gastroesofageal 
pada anak terjadi karena gangguan sfingter 
esofagus bawah, yang bertugas mencegah 
refluks. Gangguan ini terutama disebabkan 
oleh relaksasi sementara sfingter esofagus 

bawah (transient lower esophageal sphincter 
relaxation) yang dipicu oleh distensi 
lambung setelah makan. Keterlambatan 
pengosongan lambung juga dapat memicu 
refluks gastroesofageal. Pada bayi, regurgitasi 
dan muntah normal terjadi dalam minggu-
minggu pertama kehidupan, dan biasanya 
berkurang setelah usia 6 bulan. Jika regurgitasi 
berlanjut hingga di atas usia 12 bulan, kondisi 
tersebut dapat didiagnosis sebagai penyakit 
refluks gastroesofageal.14

Saat asam lambung dan isi lambung naik ke 
esofagus, mekanisme peristaltik esofagus 
membantu membersihkan sebagian besar 
asam, meninggalkan residu asam yang 
minimal. Namun, jika refluks berlangsung 
lebih dari 3 menit, mekanisme pembersihan 
oleh esofagus akan terganggu, yang dapat 
merusak integritas mukosa esofagus. Paparan 
asam lambung ke saluran pernapasan 
dapat merangsang refleks vagal yang 
memicu batuk, dikenal sebagai cough-
related gastroesophageal reflux. Manifestasi 
klinis bisa termasuk batuk dan sinusitis 
akibat mikroaspirasi asam lambung. Jika 
refluks berlanjut ke telinga tengah, dapat 
menyebabkan edema tuba Eustasius dan 
memicu otitis media non-supuratif.15

Tabel. Tanda dan gejala intraesofagus dan ekstraesofagus refluks gastroesofageal anak.16

Tanda Gejala

Nyeri ulu hati atau nyeri dada tidak khas, 
yang biasanya dikeluhkan oleh anak-anak 
yang lebih besar saat diperiksa dokter.

Pneumonia aspirasi dapat terjadi akibat 
imaturitas sistem saluran pencernaan bayi, 
sering terjadi pada anak yang menangis tanpa 
sebab, dianggap akibat lapar sehingga diberi 
ASI terus-menerus.

Regurgitasi atau muntah (gumoh) dapat 
dikeluhkan orang tua setelah memberikan 
ASI atau MPASI pada anak.

Gangguan tumbuh kembang (failure to thrive), 
yang disebabkan kurangnya asupan makanan 
dan gangguan tidur sehingga produksi 
hormon pertumbuhan terhambat.

Penolakan makanan (food refusal) 
merupakan kondisi penyerta akibat sensasi 
asam akibat regurgitasi. Anak akan terkesan 
selalu menolak makan. Kejadian ini dapat 
disertai nyeri menelan (disfagia) yang 
dikeluhkan anak yang lebih besar.

Otitis media berulang

Hematemesis dapat terjadi akibat iritasi 
mukosa esofagus pada beberapa populasi 
akibat paparan asam lambung yang masif 
dan terus-menerus.

Erosi permukaan gigi akibat paparan asam.

Gangguan tidur didahului dengan episode 
menangis yang tidak diketahui sebabnya.

Kesulitan napas ketika tidur pada bayi
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ABSTRAK

Ensefalomielitis diseminata akut (EMDA) merupakan kelainan neurologis akut dengan karakteristik demielinisasi sistem saraf pusat (SSP). 
Penyakit ini dapat menyerang seluruh kelompok usia, dan lebih banyak pada anak laki-laki dengan riwayat paparan infeksi virus, bakteri, ataupun 
vaksinasi. Perjalanan penyakit EMDA umumnya akut dan monofasik dengan temuan defisit neurologis polifokal. EMDA tidak memiliki gejala 
spesifik karena manifestasi klinis ditentukan oleh lokasi demielinisasi. Pemeriksaan spesifik untuk EMDA tidak tersedia, sehingga diagnosis 
ditegakkan berdasarkan eksklusi.

Kata Kunci: EMDA, ensefalomielitis diseminata akut, penyakit demielinisasi.

ABSTRACT

Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) is an acute neurological disorder characterized by demyelination of the central nervous system 
(CNS). It can affect individuals of all ages, more commonly observed in boys with prior viral or bacterial infections and immunizations. ADEM 
typically presents with an acute and monophasic course of polyfocal neurological deficits. There are no specific symptoms in ADEM, clinical 
manifestations are based on the site of demyelination. Diagnosis relies on exclusion criteria as there is no definitive marker for diagnosing ADEM. 
Felicia. Diagnostic Approach of Acute Disseminated Encephalomyelitis.

Keywords: ADEM, acute disseminated encephalomyelitis, demyelinating disease.

Pendahuluan
Ensefalomielitis diseminata akut (EMDA) 
merupakan penyakit inflamasi demielinisasi 
pada sistem saraf pusat (SSP) yang melibatkan 
sistem kekebalan tubuh (autoimun).1,2 
Penyakit ini umumnya lebih banyak dijumpai 
pada anak dengan riwayat paparan infeksi 
virus atau bakteri, ataupun pada kondisi 
pasca-vaksinasi.1 Pada kasus yang lebih jarang, 
EMDA juga dapat ditemukan pada kelompok 
usia dewasa. EMDA umumnya memiliki 
karakteristik perjalanan penyakit yang akut 
dan monofasik, disertai dengan tanda dan 
gejala neurologis multifokal.2 Beberapa faktor 
yang dipercaya dapat meningkatkan risiko 
terjadinya EMDA adalah genetik, paparan 
terhadap organisme infeksi atau vaksinasi, 
serta pigmentasi kulit yang terang.3

Epidemiologi
EMDA lebih sering dijumpai pada anak laki-
laki berusia kurang dari 10 tahun.1,4 Hal ini 
diduga karena tingginya frekuensi infeksi virus 

dan vaksinasi pada kelompok usia tersebut. 

Insiden EMDA sebenarnya cukup rendah, yaitu 
berkisar antara 1:125.000–250.000 individu 
per tahun,5 serta lebih banyak ditemukan 
di daerah yang jauh dari garis ekuator dan 
negara berkembang.6,7

Etiologi
EMDA merupakan penyakit SSP yang 
umumnya didahului atau dicetuskan oleh 
infeksi virus atau bakteri sebelumnya, namun 
agen pencetus ini hanya dapat diidentifikasi 
pada 50%-85% kasus.7 Infeksi yang dianggap 
berpotensi menimbulkan EMDA adalah infeksi 
virus yang umumnya melibatkan saluran 
pernapasan atas seperti campak, parotitis, 
rubella, cacar air, influenza, dan infeksi 
mononukleosis.6–8 Namun, agen infeksi lain 
baik virus, bakteri, maupun parasit juga dapat 
dijumpai pada EMDA6–9 (Tabel 1).

EMDA dilaporkan juga dapat terjadi pasca-
vaksinasi dengan angka kejadian sebesar 0,1-

0,2/100.000 individu;8,10 umumnya didahului 
dengan riwayat vaksinasi dalam satu bulan 
sebelum onset.10 Beberapa jenis vaksin yang 
dicurigai berhubungan dengan EMDA adalah 
vaksin cacar air, campak, parotitis, rubella, 
difteri-polio-tetanus (DPT), pertusis, hepatitis 
B, influenza, human-papillomavirus, rabies, 
serta ensefalitis Japanese-B.7,8 EMDA pasca-
vaksinasi hanya dijumpai pada laporan kasus, 
sehingga belum dapat disimpulkan mengenai 
hubungan antara jenis vaksin tertentu dan 
risiko EMDA.8

Pato�siologi
Hipotesis molekular mimikri merupakan teori 
dasar patofisiologi EMDA. Teori ini menjelaskan 
bahwa terdapat kemiripan bentuk antara 
struktur atau urutan peptida protein pada 
SSP dan patogen virus yang mengakibatkan 
peningkatan produksi antibodi serta 
autoantibodi akibat munculnya reaksi silang, 
sehingga mencetuskan proses demielinisasi 
yang merupakan karakteristik dari EMDA.3,6,7 
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ABSTRAK

Epilepsi merupakan gangguan kronis pada otak yang paling umum dan dapat menyerang seluruh usia. Secara global, diperkirakan 60 juta orang 
didiagnosis mengalami epilepsi, setengahnya adalah wanita, dan sekitar sepertiga wanita penderita epilepsi berada pada usia subur. Terapi 
utama epilepsi adalah obat anti-epilepsi yang bertujuan untuk mengontrol bangkitan epilepsi. Di Indonesia, obat anti-epilepsi lini pertama 
adalah carbamazepine, valproic acid, phenobarbital, dan phenytoin, sedangkan obat anti-epilepsi lini kedua adalah lamotrigine, levetiracetam, 
clobazam, dan topiramate. Banyak kekhawatiran saat wanita dengan epilepsi mulai merencanakan kehamilan, terutama mengenai pengaruh 
obat–obat epilepsi terhadap kehamilan dan efeknya terhadap janin, seperti efek teratogenik, outcome neonatal, dan dampak perkembangan 
saraf. Pemilihan obat anti-epilepsi (OAE) untuk wanita subur harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kata Kunci: Epilepsi, obat anti-epilepsi, wanita dengan epilepsi.

ABSTRACT

Epilepsy is the most common chronic brain disorder and can affect people of all ages. Globally, an estimated 60 million people are diagnosed 
with epilepsy, half of whom are women, and about a third of women with epilepsy are of childbearing age. The main therapy for epilepsy is 
anti-epileptic drugs to control epileptic seizures. In Indonesia, first-line anti-epileptic drugs are carbamazepine, valproic acid, phenobarbital, and 
phenytoin, while second-line anti-epileptic drugs are lamotrigine, levetiracetam, clobazam, and topiramate. There are many concerns when 
women with epilepsy start planning a pregnancy, especially regarding the effect of epilepsy drugs on pregnancy and their effects on the 
fetus, such as teratogenic effects, neonatal outcomes, and neurodevelopmental impacts. The choice of anti-epileptic drugs (AEDs) in women 
of childbearing age must be considered carefully. Jenita Surianggo, Budi Riyanto Wreksoatmodjo. Anti-epileptic Drug Use in Women with 
Epilepsy of Childbearing Age.

Keywords: Epilepsy, anti-epileptic drugs, women with epilepsy.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Epilepsi adalah kelainan otak yang ditandai 
dengan kecenderungan menimbulkan 
bangkitan epileptik yang terus-menerus, 
dengan konsekuensi neurobiologis, kognitif, 
psikologis, dan sosial.1 Epilepsi merupakan 
gangguan kronis pada otak yang paling 
umum dan dapat menyerang seluruh usia.2 
Secara global, diperkirakan 60 juta orang 
didiagnosis mengalami epilepsi, setengahnya 
adalah wanita, dan sekitar sepertiga wanita 
penderita epilepsi berada pada usia subur. 
Angka kelahiran pada wanita penderita 
epilepsi sekitar 20%-40% lebih rendah 
dibandingkan dengan populasi umum.3 
Banyak wanita penderita epilepsi yang 
mengalami perubahan frekuensi dan tingkat 

keparahan kejang seiring dengan perubahan 
siklus reproduksi, seperti saat pubertas, siklus 
menstruasi, kehamilan, dan menopause.3 

Terapi utama epilepsi adalah dengan obat 
anti-epilepsi (OAE). OAE sangat penting untuk 
mengendalikan kejang dan gejala epilepsi 
lainnya. Namun, banyak kekhawatiran saat 
wanita dengan epilepsi mulai merencanakan 
kehamilan, antara lain pengaruh obat–obat 
epilepsi pada kehamilan dan janinnya. 
Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan 
dalam pemilihan obat anti-epilepsi untuk 
wanita usia subur antara lain efek teratogenik, 
outcome neonatal (bayi baru lahir kecil untuk 
usia kehamilan), dan dampak perkembangan 
saraf jangka panjang (IQ, kemampuan 
verbal dan non-verbal, memori, perilaku, 

dan kecenderungan gangguan spektrum 
autisme).

Epilepsi dan farmakoterapi selama kehamilan 
dapat memberikan efek teratogenik. 
Malformasi kongenital yang berhubungan 
dengan paparan obat anti-epilepsi meliputi 
malformasi jantung, cacat tulang, urologi, dan 
tabung saraf.4 Oleh karena itu, pemilihan obat 
anti-epilepsi (OAE) untuk wanita subur harus 
dipertimbangkan dengan seksama.

PEMBAHASAN
Terapi utama epilepsi adalah obat anti-epilepsi. 
Pemberian obat anti-epilepsi bertujuan untuk 
mengontrol bangkitan epilepsi. Di Indonesia, 
obat anti-epilepsi lini pertama adalah 
carbamazepine, valproic acid, phenobarbital, 
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ABSTRAK

Infeksi dengue sekunder merupakan infeksi dengue yang terjadi kali kedua. Infeksi kedua dengan serotipe berbeda dapat menyebabkan 
penyakit dengue yang lebih berat. Penelitian menunjukkan bahwa 98% kasus dengue hemorrhagic fever/dengue shock syndrome (DHF/DSS) 
merupakan infeksi dengue sekunder. Patofisiologi yang menjadikan infeksi dengue sekunder lebih berat belum sepenuhnya dipahami, diduga 
berkaitan dengan mekanisme antibody dependent enhancement (ADE). Membedakan infeksi dengue primer dan sekunder penting agar dokter 
dan tenaga kesehatan mampu memprediksi prognosis dan keluaran klinis pasien.

Kata kunci: Dengue sekunder, DHF, diagnosis, implikasi klinis, patofisiologi

ABSTRACT

Dengue secondary infection is the second dengue infection. A second infection with different serotype tend to be more severe. Data shown 
that 98% cases of dengue hemorrhagic fever/ dengue shock syndrome (DHF/DSS) are dengue secondary infection. The pathophysiology of 
more severe cases is not fully understood; it is suspected to be related to antibody dependent enhancement (ADE) mechanism. Differentiating 
primary and secondary dengue infection is important to predict patient’s prognosis and clinical outcome. Denni Marvianto, Oktaviani Dewi 
Ratih, Katarina Frenka Nadya Wijaya. Dengue Secondary Infection: Pathophysiology, Diagnosis, and Clinical Implication

Keywords: Secondary dengue, DHF, diagnosis, clinical implication, pathophysiology  

PENDAHULUAN
Demam dengue adalah suatu penyakit akibat 
infeksi virus dengue yang ditransmisikan ke 
manusia melalui gigitan nyamuk. Perantara 
utama penyebar penyakit ini adalah nyamuk 
Aedes aegypti dan pada tingkat yang lebih 
rendah adalah nyamuk Aedes albopictus.1 Virus 
dengue (DENV) termasuk genus Flavivirus, 
famili Flaviridae, dan terdiri dari empat 
serotipe DENV (DENV-1, DENV-2, DENV-3, 
DENV-4).2 Infeksi dengue pertama kali disebut 
infeksi dengue primer dan infeksi dengue 
kedua disebut infeksi dengue sekunder. 
Penelitian menunjukkan bahwa risiko dengue 
berat lebih tinggi pada kasus infeksi dengue 
sekunder.3

WHO mendaftarkan dengue sebagai ancaman 
potensial di antara 10 ancaman kesehatan 
global di tahun 2019.4 Tingkat kematian 

akibat dengue mencapai 20% pada penderita 
dengue berat.4 Jumlah kasus dengue yang 
dilaporkan ke WHO meningkat 8 kali lipat 
dalam dua dekade terakhir, dari 505.430 
kasus di tahun 2000, menjadi lebih dari 2,4 
juta kasus di tahun 2010, dan 5,2 juta kasus di 
tahun 2019. Tingkat kematian yang dilaporkan 
antara tahun 2000 dan 2015 meningkat dari 
960 jadi 4032 kasus, dan umumnya terjadi 
pada kelompok umur yang lebih muda. 
Total kasus dan jumlah kematian di tahun 
2020 dan 2021 menunjukkan penurunan. 
Meskipun demikian, data yang terkumpul 
belum lengkap karena pandemi COVID-19 
menghambat pelaporan kasus di beberapa 
negara.1

Deteksi dini kasus dengue berat, dan adanya 
akses ke fasilitas kesehatan dapat menurunkan 
tingkat kematian kasus dengue berat sampai 

di bawah 1%.1 Infeksi dengue sekunder 
cenderung lebih berat dibandingkan infeksi 
primer, sehingga menjadi penting bagi tenaga 
kesehatan untuk mampu mengidentifikasi 
infeksi dengue sekunder guna memprediksi 
kemungkinan terjadi kasus dengue yang 
berat pada pasien.

EPIDEMIOLOGI
Transmisi terjadi saat nyamuk Ae. aegypti betina 
menggigit manusia terinfeksi yang sedang 
dalam fase viremia, fase tersebut dimulai 2 
hari sebelum muncul demam dan bertahan 
4-5 hari setelah onset demam. Setelah darah 
yang terinfeksi berada di tubuh nyamuk, virus 
akan bereplikasi di dinding epitel usus tengah, 
kemudian berpindah ke haemocoele untuk 
masuk ke kelenjar ludah dan pada akhirnya 
masuk ke saliva nyamuk. Infeksi terjadi saat 
saliva mengandung virus masuk ke tubuh 
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DIAGNOSIS
Refluks gastroesofageal pada anak dapat 
menunjukkan variasi gejala gastroesofageal 
ataupun ekstra-gastroesofageal yang 
signifikan, seperti terlihat pada Tabel. Secara 
umum, gejala pada anak bisa berkisar dari 
masalah saluran pencernaan hingga keluhan 
di luar saluran pencernaan, seperti otitis media 
dan gangguan pendengaran sensorineural 
yang disebabkan gangguan patensi tuba 
Eustachius.16

Gejala refluks gastroesofageal pada anak 
sering tidak khas, nyeri epigastrium jarang 
dikeluhkan anak usia <6 bulan, menangis 
berkepanjangan, menolak makanan atau 
ASI, gagal tumbuh, gangguan tidur, batuk 
kronis, erosi gigi, dan kesulitan menelan. 
Diagnosis akhir terkait kerusakan mukosa 
esofagus hanya dapat dikonfirmasi melalui 
endoskopi saluran cerna. Penggunaan 
kuesioner yang dimodifikasi untuk diagnosis 
refluks gastroesofageal pada anak dapat 
memberikan panduan bagi klinisi apabila 
skor >16. Kriteria ROMA IV, dengan modifikasi 
kriteria Wesse, mencakup anak usia 3 minggu 
hingga 12 bulan yang mengalami regurgitasi 
setidaknya 2 kali seminggu selama minimal 

3 minggu, tanpa mual atau muntah spontan, 
gangguan pertumbuhan, gangguan makan 
atau menelan, serta gangguan postural. 
Penting untuk mengenali alarm symptoms 
yang mengindikasikan perlunya mencari 
penyebab dasar gejala tersebut.17

Anamnesis dan pemeriksaan fisik merupakan 
fokus terpenting diagnosis refluks 
gastroesofageal pada anak. Pemeriksaan 
penunjang lanjutan tidak tersedia di layanan 
primer. Pemeriksaan lanjutan seperti 
multichannel intraluminal impedance (MII) 
dengan pH-metri umumnya dilakukan di 
rumah sakit rujukan utama untuk memeriksa 
gejala ekstraesofageal seperti gangguan 
pernapasan terkait refluks asam atau non-
asam, serta komposisi materi refluks, termasuk 
gas dan cairan. Meskipun ultrasonografi 
sering digunakan, spesifisitasnya rendah 
(11%) dibandingkan dengan pH-metri,1,14 
sehingga ultrasonografi tidak bermanfaat 
signifikan untuk diagnosis refluks 
gastroesofageal.1,14 Pemeriksaan barium 
kontras dapat membantu mengidentifikasi 
etiologi refluks gastroesofageal seperti hiatal 
hernia, malrotasi kolon, stenosis duodenal, 
atau stenosis pilorus yang berkaitan dengan 

anomali kongenital.19 Endoskopi pada 
remaja perlu dipertimbangkan jika terdapat 
alarm symptoms seperti hematemesis, nyeri 
menelan, anemia, atau gagal tumbuh yang 
terdeteksi melalui Kartu Menuju Sehat (KMS).20

Perbedaan Refluks Gastroesofageal Populasi 
Pediatri dengan Dewasa
Mayoritas anak dengan refluks gastroesofageal 
akan bergejala batuk berkepanjangan 
(prolonged cough) yang tergolong chronic 
cough. Keluhan batuk ini didefinisikan sebagai 
batuk dalam kurun waktu lebih dari 4 minggu 
yang berhubungan dengan tanda dan gejala 
penyakit lainnya, seperti refluks, sehingga 
disebut juga cough pointers.21 Penelitian Irwin 
dan Ritcher menyebutkan hampir 15%-45% 
kasus refluks gastroesofageal menyebabkan 
batuk yang bersifat non-remitting dan terus 
berangsur meningkat dengan intensitas 
batuk yang sulit dijelaskan (unusual cough). 
Pada keluhan batuk kronik, harus disingkirkan 
terlebih dahulu kemungkinan bakat atopi 
atau alergi sebagai prioritas diagnosis. 
Apabila tidak ditemukan riwayat alergi, dapat 
dipikirkan kemungkinan infeksi tuberkulosis 
terutama di negara dengan prevalensi tinggi 
atau endemis tuberkulosis.22

Bagan. Algoritma diagnosis dan tata laksana untuk refluks pada bayi.10,11,16,18
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Mekanisme patologi lain adalah rusaknya 
membran mielin akibat produk vaksin serta 
ketidakseimbangan mekanisme regulator 
imun akibat vaksin, sehingga mengganggu 
toleransi terhadap protein mielin.10

Manifestasi Klinis
Manifestasi klinis EMDA diawali dengan 
fase prodromal, seperti lemas, demam, 
nyeri kepala, mual dan muntah, yang akan 
diikuti dengan manifestasi neurologis.6,10 
Gejala neurologis dapat timbul dalam 1-2 
minggu pasca-infeksi berupa nyeri kepala, 
meningismus, serta derajat ensefalopati 
yang bervariasi mulai dari gelisah, somnolen, 
hingga koma.4,6,9 Perkembangan penyakit 
EMDA dari onset hingga memberatnya gejala 
umumnya terjadi dalam 4-7 hari; gangguan 
kesadaran berat dapat ditemukan pada 11%-
16% kasus.4,11 Pada fase lanjut, manifestasi 
neurologis multifokal akan timbul sesuai 
lokasi demielinisasi sebagai hemiplegia, 
ataksia, defisit sensoris, kejang, hingga afasia.6,9 
Selain itu, juga dapat ditemukan gejala atipikal 
menyerupai meningoensefalitis seperti 
demam, kejang, meningismus, distonia, 
parkinsonism, serta gejala neuropsikiatri.7,9

EMDA lebih sering menyerang anak-
anak, namun juga dapat terjadi pada 
kelompok dewasa dengan manifestasi 
sedikit berbeda.6,9,12 Hal ini mungkin 
karena perbedaan respons imun serta pola 
demielinisasi antara kelompok anak dan 
dewasa.9 Pada anak, EMDA sering didahului 
oleh infeksi atau vaksinasi, sedangkan pada 
dewasa riwayat infeksi atau vaksinasi hanya 
ditemukan pada 50% kasus.6,13 Selain itu pada 
anak, kejadian meningoensefalitis termasuk 
ensefalopati, demam, kejang, hingga 
perubahan perilaku lebih tinggi dibandingkan 
dewasa. Sebaliknya, ensefalopati dan demam 
jarang ditemukan pada dewasa.9 Pada EMDA 
dewasa, gejala yang banyak dijumpai meliputi 
defisit motorik, tanda piramidal, gait, gejala 
batang otak, serta keterlibatan pada sistem 
saraf tepi.9,13

Pada kasus yang lebih jarang, dapat 
ditemukan varian hiperakut EMDA, yaitu varian 
leukoensefalopati hemoragik akut (LHA).9,12,14 
Varian ini merupakan bagian dari spektrum 
EMDA yang memiliki perjalanan penyakit 
lebih cepat dan berat.6 LHA terjadi pada sekitar 
2% kasus EMDA dengan karakteristik berupa 
demam, nyeri kepala, kejang mendadak, kaku 

kuduk, penurunan kesadaran, hingga koma.6,8 

Pada pencitraan LHA, dapat ditemukan lesi 
luas disertai edema dan efek massa, serta 

perdarahan yang bervariasi dari ukuran kecil 
(petekial) hingga luas.6,13 Prognosis LHA 
buruk, kematian umumnya dalam beberapa 
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dan phenytoin. Sedangkan obat anti-epilepsi 
lini kedua adalah lamotrigine, levatiracetam, 
clobazam, dan topiramate.5 Pemilihan OAE 
didasarkan atas jenis bangkitan epilepsi. OAE 
dimulai sebagai monoterapi (1 jenis obat saja) 
sesuai jenis bangkitan epilepsi, dimulai dari 
dosis rendah dan dinaikkan bertahap hingga 
mencapai dosis efektif.6

Carbamazepine
Carbamazepine membantu menghentikan 
bangkitan dengan memperlambat 
pelepasan listrik yang menyebabkan 
bangkitan. Carbamazepine secara perlahan 
menginaktivasi sodium channels di sel otak 
yang membantu penyebaran aktivitas 
listrik dari satu sel ke sel lainnya, sehingga 
jika terinaktivasi, aktivitas listrik tidak dapat 
menyebar dengan cepat dan sel-sel otak 
dapat pulih kembali.7

Carbamazepine dapat digunakan oleh 
anak-anak dan dewasa sebagai monoterapi 
atau politerapi untuk bangkitan fokal atau 
parsial, kejang tonik-klonik umum, temporal 
lobe epilepsy, focal impaired awareness atau 
bangkitan parsial kompleks, dan bangkitan 
umum sekunder. Kisaran dosis carbamazepine 
adalah 600 hingga 1.200 mg setiap hari. 7

Food and Drug Administration (FDA) 
mengklasifikasikan obat ini dalam kategori 
kehamilan D, artinya terdapat risiko cacat 
lahir pada anak yang lahir dari ibu yang 
mengonsumsi carbamazepine selama 
kehamilan.7 Namun, manfaat obat ini bagi 
ibu yang menggunakannya mungkin dapat 
diterima. Studi penelitian8 menunjukkan 
kemungkinan ada hubungan antara 
penggunaan carbamazepine  selama 
kehamilan dengan malformasi kongenital, 
termasuk spina bifida (sumsum tulang 
belakang tidak tertutup sempurna). Semua 
wanita yang mengonsumsi carbamazepine dan 
berpotensi akan hamil harus mengonsumsi 
setidaknya 0,4 mg (400 mcg) folic acid setiap 
hari untuk membantu mencegah cacat 
tabung saraf pada anak. Wanita yang berisiko 
tinggi memiliki anak dengan cacat lahir, 
seperti riwayat cacat lahir pada kehamilan 
sebelumnya dapat mengonsumsi folic 
acid dengan dosis lebih tinggi (4 mg atau 
4.000 mcg) setiap hari sebelum dan selama 
kehamilan.7 Carbamazepine juga dikaitkan 
dengan kelainan perkembangan dan masalah 
kongenital lain, seperti kelainan bentuk wajah 

dan kelainan kardiovaskular.7

Selama kehamilan, beberapa wanita mungkin 
mengalami peningkatan frekuensi bangkitan 
karena perubahan hormon atau respons 
tubuh terhadap obat.3 Oleh karena itu, 
kadar carbamazepine dalam darah mungkin 
perlu diperiksa lebih rutin selama kehamilan 
agar dosis dapat disesuaikan jika perlu. 
Carbamazepine dapat masuk dalam ASI dalam 
jumlah kecil.9 Namun, paparan obat terhadap 
bayi saat menyusui lebih sedikit dibandingkan 
saat hamil. Carbamazepine dapat menurunkan 
efektivitas alat kontrasepsi hormonal, sehingga 
seorang wanita yang memakai carbamazepine 
dan alat kontrasepsi hormonal mungkin lebih 
berisiko hamil.7

Phenobarbital
Phenobarbital digunakan untuk 
mengendalikan temporal lobe epilepsy, kejang 
klonik, kejang tonik, kejang tonik-klonik, 
bangkitan parsial kompleks, bangkitan umum 
sekunder, dan kejang refrakter.10

Penggunaan phenobarbital pada wanita hamil 
mungkin menyebabkan cacat lahir. Cacat lahir 
pada bayi dari wanita yang mengonsumsi 
phenobarbital selama kehamilan lebih umum 
dibandingkan pada bayi lain.10 Berdasarkan 
studi North American AED Pregnancy Registry 
(NAAPR)11 dan the International Registry of 
Antiepileptic Drugs and Pregnancy (EURAP),11 
tingkat malformasi kongenital mayor pada 
penggunaan phenobarbital tergantung dosis, 
peningkatan risiko signifikan pada dosis >150 
mg/hari dibandingkan dengan dosis ≤150 
mg. Risiko malformasi kongenital mayor lebih 
tinggi seiring peningkatan dosis phenobarbital, 
yaitu 5,4% untuk dosis kurang dari 150 mg per 
hari dan 13,7% untuk dosis lebih dari 150 mg 
per hari.12 Risiko cacat lebih tinggi pada wanita 
yang mengonsumsi lebih dari satu obat anti-
epilepsi dan wanita dengan riwayat keluarga 
cacat lahir.12 Paparan phenobarbital selama 
masa perkembangan awal dapat memiliki 
efek buruk jangka panjang terhadap kinerja 
kognitif, terutama pada skor kecerdasan 
verbal, sehingga phenobarbital harus dihindari 
selama kehamilan untuk mengurangi hasil 
kognitif yang buruk.13

Semua wanita yang ingin hamil harus 
mengonsumsi folic acid 0,4 mg untuk 
membantu mencegah cacat lahir seperti 
spina bifida. Spina bifida lebih sering terjadi 

pada bayi dari wanita yang mengonsumsi 
phenobarbital selama 4-6 minggu pertama 
kehamilan. Studi klinis mendukung efek 
teratogenik paparan phenobarbital pada 
kehamilan trimester pertama, sebanyak 5%-
6% anak-anak yang terpapar monoterapi 
phenobarbital selama kehamilan menderita 
kelainan bawaan. Risiko ini meningkat 
dibandingkan dengan anak-anak dari ibu 
yang tidak terpapar obat anti-epilepsi selama 
kehamilan (2%-3% pada populasi umum).12

Phenobarbital termasuk kelompok obat yang 
dapat menimbulkan gejala putus obat, seperti 
kecemasan, peningkatan detak jantung, 
kebingungan, dan kejang, jika obat dihentikan 
secara tiba-tiba atau jika dosis obat dikurangi 
secara drastis.10 Gejala putus obat dapat 
dihindari atau dikurangi dengan menurunkan 
dosis secara perlahan dalam jangka waktu 
lama. Saat ini phenobarbital sudah jarang 
diresepkan, kecuali jika obat lain gagal, karena 
kekhawatiran terhadap efek samping yang 
dapat lebih besar daripada manfaatnya. Efek 
samping phenobarbital yang paling umum 
adalah rasa kantuk atau kelelahan, kesulitan 
konsentrasi, masalah memori, dan kekurangan 
folic acid.10

Phenytoin
Phenytoin diindikasikan untuk temporal lobe 
epilepsy, bangkitan fokal kompleks, bangkitan 
umum sekunder, focal impaired awareness 
dan focal aware onset seizure, serta kejang 
tonik-klonik. Phenytoin bekerja menstabilisasi 
neuron dan mencegah hipereksitabilitas, 
sehingga menurunkan aktivitas bangkitan. 
Kebanyakan orang dewasa mengonsumsi 
phenytoin dengan dosis 300 hingga 500 mg 
per hari dalam satu atau dua dosis.14

Berdasarkan Food and Drug Administration 
(FDA), phenytoin terdaftar dalam kategori 
kehamilan D, yaitu terdapat risiko pada bayi 
namun manfaatnya mungkin lebih besar 
daripada risikonya bagi beberapa wanita.14 

Jenis cacat tertentu meningkat jika phenytoin 
dikonsumsi selama 3 bulan pertama 
kehamilan, di antaranya keterlambatan 
pertumbuhan, retardasi mental, dan defek 
wajah. Penggunaan phenytoin oleh wanita 
hamil dapat menyebabkan fetal hydantoin 
syndrome yang ditandai dengan keterlambatan 
pertumbuhan, anomali tangan (hipoplasia 
kuku dan jari–jari tangan), dan dismorfisme 
wajah.13 Namun, jika dibandingkan dengan 
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MANIFESTASI KLINIS
Pada awalnya timbul bercak eritema yang 
dapat meluas ke seluruh tubuh dalam 12-
48 jam. Munculnya skuama biasanya terlihat 
2 hingga 6 hari setelah timbulnya eritema. 
Eritroderma dapat muncul dengan gejala 
menggigil, malaise, kelelahan, dan pruritus.8 
Pada kondisi kronis, kuku dapat menjadi tebal, 
kering, rapuh, dan rambut dapat mengalami 
kerontokan.

Eritroderma dapat menyebabkan serangkaian 
komplikasi metabolik dan fisiologis, termasuk 
ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, 
gagal jantung, gangguan pernapasan akut, 
dan infeksi sekunder.8,9

DIAGNOSIS
Diagnosis eritroderma berdasarkan anamnesis, 
pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan 
penunjang sesuai indikasi.

Anamnesis
Ditanyakan informasi terkait riwayat penyakit 
kulit atau dermatosis sebelumnya. Selain 
itu, bahan iritan, penyakit sistemik, infeksi, 
fototerapi, kehamilan, dan stres emosional 
dapat menjadi faktor pencetus eritroderma. 
Informasi lainnya dapat terkait keluhan pasien, 
seperti hipotermia karena kehilangan panas 
berlebih, malaise, kelemahan, dan pruritus.8

Pemeriksaan Fisik
Saat pemeriksaan, cari tanda-tanda dehidrasi 
dan ukur parameter vital seperti tekanan 
darah, nadi, temperatur, dan tingkat respirasi. 
Luas eritema dapat mencakup lebih dari 90% 
permukaan tubuh, dan dapat menunjukkan 
bentuk skuama tebal atau halus.10

Tanda-tanda penyulit seperti anemia, 
hipoalbuminemia, dan gangguan elektrolit 
perlu dicari. Tanda keterlibatan organ lain juga 
harus diamati. Misalnya, pada mata, pasien 
dapat mengalami ektropion (kelopak mata 
terbalik) dan epifora (mata berair berlebihan). 
Pada kuku, dapat terlihat onikolisis 
(pengangkatan kuku dari tempatnya), 
hiperkeratosis subungual (penebalan kulit 
di bawah kuku), splinter hemorrhages (garis-
garis merah kecil di bawah kuku), paronikia 
(peradangan jaringan sekitar kuku), Beau’s line 
(garis horizontal pada kuku), dan onikomadesis 
(pelepasan kuku dari tempatnya). Selain itu, 
pemeriksaan fisik juga perlu memperhatikan 
kondisi rambut, yang bisa mencakup skuama 

kulit kepala, alopesia (kehilangan rambut), 
dan telogen effluvium difus (peningkatan 
kerontokan rambut).

Tanda-tanda limfadenopati (pembengkakan 
kelenjar getah bening) dan hepatomegali 
(pembesaran hati) juga perlu diamati.10,11

Pemeriksaan Laboratorium
Pemeriksaan laboratorium meliputi darah 
lengkap. Kadar hemoglobin rendah dapat 
mengindikasikan anemia akibat penyakit 
kronis, kehilangan darah dari kulit, atau 
gangguan penyerapan nutrisi di usus. 
Peningkatan jumlah leukosit dapat mengarah 
pada dugaan infeksi. Eosinofilia dapat terkait 
dengan berbagai faktor seperti reaksi obat, 
dermatitis kontak alergi, atau pemfigoid 
bulosa. Keseimbangan cairan dan elektrolit 
sangat penting, termasuk pemeriksaan kadar 
serum urea nitrogen darah, natrium, kalium, 
dan klorida.8 Penurunan kadar albumin 
dapat menjadi petunjuk malabsorpsi dan 
kekurangan gizi yang sering terjadi bersamaan 
dengan eritroderma. Radiografi dada dapat 
membantu deteksi infeksi, peradangan, atau 
gagal jantung kongestif. Reaksi obat yang 
parah dengan efek sistemik dapat berdampak 
terhadap fungsi hati dan ginjal, sehingga 
diperlukan tes fungsi organ.8,11

Histopatologi
Pemeriksaan histopatologi kulit melalui biopsi 
dapat membantu identifikasi penyebab 
eritroderma pada sekitar 50% kasus. Hasil 
biopsi kulit dapat bervariasi tergantung 
pada berat dan durasi proses inflamasi. 
Pada tahap akut, tampak spongiosis dan 
parakeratosis yang menonjol, disertai edema. 
Pada tahap kronis, dominan terlihat akantosis 
dan perpanjangan rete ridge.2 Eritroderma 
yang disebabkan oleh limfoma, terutama 
pada tahap lanjut, dapat menunjukkan 
gambaran yang makin pleomorfik. Limfoma 
ini dapat memiliki fitur diagnostik spesifik 
seperti infiltrat limfoid menyerupai pita di 
antara dermis dan epidermis, dengan sel 
mononuklear atipikal yang disebut pautrier’s 
microabscesses. Sindrom Sezary, bentuk 
khusus eritroderma yang terkait dengan 
limfoma, sering menunjukkan beberapa ciri 
dermatitis kronis, sedangkan eritroderma non-
kanker kadang-kadang dapat menunjukkan 
gambaran histopatologi yang tidak jelas, 
menyulitkan diagnosis.12

TATA LAKSANA
Eritroderma adalah keadaan darurat 
dermatologis dan memerlukan pemantauan 
di rumah sakit jika kasusnya parah. Penanganan 
awal adalah dengan memperbaiki kondisi 
umum akibat ketidakseimbangan cairan, 
elektrolit, hipotermia, serta gangguan 
hemodinamik.11,13

Tindakan perawatan kulit dapat dengan 
pelembap untuk mengurangi evaporasi akibat 
vasodilatasi dan pemberian steroid topikal 
potensi rendah (misalnya hydrocortisone 1%) 
untuk kenyamanan pasien.13 Kulit eritroderma 
telah kehilangan fungsi proteksinya, 
sehingga pemberian antibiotik sistemik 
dapat dipertimbangkan jika terdapat infeksi 
sekunder atau sepsis.11 Antihistamin dapat 
digunakan untuk meredakan pruritus dan 
mengendalikan kecemasan.11 Jika edema 
perifer tidak hilang dengan elevasi kaki atau 
perban tubular, dapat diberikan diuretik 
sistemik.11

PENYEBAB
Kronologi perjalanan penyakit penting untuk 
mencari penyebab agar dapat menentukan 
terapi spesifik terkait penyebabnya.

Beberapa penyebab eritroderma di antaranya:
Psoriasis
Psoriasis adalah penyakit kulit paling umum 
yang menyebabkan eritroderma, yaitu pada 
sekitar 23% kasus eritroderma.2 Khaled, et 
al, menyebutkan bahwa 21 dari 27 kasus 
psoriasis berkembang menjadi eritroderma 
(rata-rata durasi 13 tahun; durasi median 
6,75 tahun).1 Eritema merupakan gambaran 
paling menonjol, sehingga plak psoriasis 
sulit diidentifikasi. Eritroderma psoriasis 
memiliki gambaran bervariasi, dengan 
eritema tidak merata (Gambar 1). Pada daerah 
predileksi/lokasi utama, seperti ekstremitas 
atas, lumbosakral, bokong, siku, lutut, dan 
kulit kepala akan tampak gambaran lebih 
eritematosa dan meninggi disertai skuama 
tebal.2

Steroid sistemik tidak dapat diberikan karena 
penghentiannya dapat memunculkan 
fenomena rebound.14 Pengobatan sistemik 
psoriasis mencakup methotrexate, acitretin, 
cyclosporine, dan faktor biologis anti-tumor 
nekrosis.15,16

TINJAUAN PUSTAKA
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manusia melalui proses penetrasi proboscis 
(probing) ketika nyamuk menggigit manusia.5

Suatu penelitian memprediksi terjadi sekitar 
390 juta kasus infeksi dengue per tahunnya, 
96 juta kasus bermanifestasi dalam berbagai 
tingkat keparahan. Kasus dengue tanpa 
gejala terjadi pada mayoritas kasus infeksi 
dengue. Dari kasus dengue yang bergejala, 
hanya <5% yang bergejala berat, atau dikenal 
dengan demam berdarah dengue (dengue 
hemorrhagic fever/DHF) atau sindrom syok 
dengue (dengue shock syndrome/DSS)6 
(Gambar 1).

Tren insiden demam berdarah dengue 
di Indonesia selama 50 tahun terakhir 
menunjukkan peningkatan yang siklik. Puncak 
peningkatan kasus berkisar tiap 6-8 tahun. 
Sebaliknya, case fatality rate telah menurun 
setengahnya setiap dekade sejak 1980. 
Pulau Jawa menyumbangkan rata-rata kasus 
demam berdarah dengue tertinggi setiap 
tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, 
Bali dan Kalimantan memiliki tingkat insiden 
tertinggi sementara Pulau Papua, wilayah 
paling timur kepulauan Indonesia, memiliki 
tingkat insiden terendah.7 Prevalensi kasus 
infeksi dengue primer dan sekunder berbeda-
beda bergantung lokasi geografisnya. Sampai 
saat ini belum ada data yang menunjukkan 
prevalensi kasus dengue sekunder dan primer 
secara global.

Gambar 1. Prediksi jumlah kasus dengue per 
tahun di dunia.6

Sebuah penelitian menunjukkan dari 468 
kasus dengue, 71 merupakan kasus dengue 
primer dan 397 merupakan dengue sekunder. 
Kasus dengue berat lebih banyak ditemukan 
pada kelompok dengue sekunder.8

Kasus dengue sekunder menyebabkan 
demam yang lebih tinggi, jumlah trombosit 
lebih rendah, dan persentase kejadian DHF 
atau DSS yang lebih tinggi.9 Suatu ulasan yang 
dilakukan oleh Guzman, dkk. menunjukkan 
bahwa 98% kasus DHF/DHS merupakan 
infeksi dengue sekunder10 (Tabel 1).

PATOFISIOLOGI INFEKSI DENGUE 
SEKUNDER
Alasan terjadinya berbagai tingkat keparahan 
dengue masih belum diketahui, diduga 
berkaitan dengan mekanisme yang disebut 
antibody dependent enhancement (ADE). Teori 
ini pertama kali dikemukakan tahun 1964, 
ketika suatu kasus dengue berat terjadi pada 
infeksi dengue sekunder.17 Setelah terjadi 
infeksi primer oleh suatu serotipe virus dengue, 
sistem imun memproduksi antibodi yang 
mampu mengikat dan menetralisir infeksi 
sekunder dengan serotipe virus yang sama 
(infeksi sekunder monolog). Namun, jika terjadi 
infeksi sekunder dengan serotipe berbeda 
(infeksi sekunder heterolog), penyakit akan 
lebih parah. Antibodi yang terbentuk ketika 
infeksi primer dapat mengikat virus, namun 
tidak mampu menetralisirnya. Antibodi reaktif 

silang ini membentuk kompleks virus-antibodi 
yang dapat mengikat sel yang memiliki 
reseptor Fcγ seperti monosit, makrofag, sel 
dendritik, sehingga terjadi opsonisasi virus 
dan mengakibatkan peningkatan replikasi 
virus. Fenomena ini dikenal sebagai antibody 
dependent enhancement (ADE).17,18

Sel imun yang terinfeksi akan menghasilkan 
sitokin berlebihan, sehingga dapat 
mengakibatkan badai sitokin.19 Sama 
seperti sel imun yang terinfeksi, sel mast 
juga mengalami degranulasi melalui proses 
aktivasi yang diperantarai reseptor Fcγ pada 
kompleks virus-antibodi, menghasilkan sitokin 
dan protease. Sitokin dan protease ini juga 
berperan dalam peningkatan permeabilitas 
vaskular dan kebocoran plasma pada infeksi 
DENV.20

Antibodi yang sudah dibentuk sebelumnya 
juga berperan dalam patologi infeksi virus 
dengue sekunder melalui mekanisme 
sitotoksisitas seluler yang diperantarai 
antibodi, di mana antibodi berikatan dengan 
sel terinfeksi DENV, mengakibatkan lisisnya sel 
terinfeksi oleh natural killer cells (sel NK). Sel 

Tabel 1. Infeksi dengue sekunder pada pasien DHF/DSS di Kuba.10

Epidemi 1981 1997 2001-2002
Anak-anak Dewasa Dewasa Kasus Fatal Dewasa

Sampel 124 104 111 12 51

Infeksi dengue 
sekunder (%)

98 98 98 91 97

Referensi [11] [12] [13,14] [15] [16]

Gambar 2. Patologi yang bergantung pada antibodi selama infeksi virus dengue.18

Tabel 2. Kriteria diagnosis ensefalomielitis diseminata akut pada anak menurut International 
Pediatric Multiple Sclerosis Society Group (IPMSSG).9

Ensefalomielitis Diseminata Akut pada Anak (harus terpenuhi semuanya)

1. Episode pertama gejala klinis sistem saraf pusat yang bersifat polifokal, diperkirakan akibat 
inflamasi demielinisasi;

2. Ensefalopati yang tidak dapat diterangkan sebagai akibat demam;
3. Tidak terdapat manifestasi klinis dan temuan baru pada pencitraan MRI setelah 3 bulan atau 

lebih, sejak onset;
4. Terdapat kelainan pada pencitraan otak MRI selama fase akut (tiga bulan).
5. Temuan pada pencitraan MRI otak secara tipikal:

 � Lesi ukuran besar (>1-2 cm), difus, batas tidak jelas, predominan melibatkan substansia alba
 � Lesi hipointens pada sekuens T1 di substansia alba jarang dijumpai
 � Lesi substansia grisea bagian dalam (talamus atau ganglia basalis) dapat dijumpai

Tabel 3. Ringkasan observasi ensefalomielitis diseminata akut pada dewasa.13

Ensefalomielitis Diseminata Akut pada Dewasa

1. Episode pertama gejala klinis sistem saraf pusat yang bersifat polifokal, yang diperkirakan 
sebagai akibat inflamasi demielinisasi;

2. Dapat ditemukan gambaran klinis:
 � Tanda piramidal
 � Gejala batang otak
 � Ensefalopati yang tidak dapat diterangkan sebagai akibat dari adanya demam

3. Persitiwa anteseden (infeksi atau vaksinasi) mungkin didapatkan sebelum onset
4. Karakteristik lesi pada MRI meliputi:

 � Kelainan pada pencitraan MRI otak selama fase akut (3 bulan) berupa lesi berukuran 
besar dan difus (>1-2 cm) dengan batas tidak jelas yang secara predominan melibatkan 
substansia alba.
 � Dapat dijumpai lesi di substansia grisea bagian dalam, batang otak, serebelum, dan 
sumsum tulang belakang.
 � Lesi hipointens substansia alba pada sekuens T1 jarang dijumpai

5. Eksklusi diagnosis banding lain termasuk penyakit inflamasi demielinisasi dan ensefalitis

Tabel 1. Agen infeksi yang berhubungan dengan ensefalomielitis diseminata akut.9

Bakteri Virus Parasit

Mycoplasma pneumoniae 
Campylobacter jejuni
Chlamydia pneumoniae
Borrelia burgdorferi
Legionella pneumoniae 
Leptospira spp.
Haemophilus influenzae type b 
Streptococcus pyogenes
Rickettsia sp.

Cytomegalovirus
Virus Epstein–Barr
Virus herpes simplex
Human herpesvirus 6
Virus influenza
Virus hepatitis A
Virus hepatitis C
Human immunodeficiency virus
Enterovirus
Coronavirus
Paramyxovirus (Parotitis)
Virus morbilli
Virus rubella
Virus Coxsackie B
Virus varicella zoster
Virus dengue

Toxoplasma gondii
Plasmodium falciparum 
Cryptococcus neoformans
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Refluks gastroesofageal pada anak dapat 
terjadi akibat malformasi kongenital sistem 
saluran cerna berupa hiatus hernia dan 
striktur esofagus yang jarang ditemukan 
pada populasi dewasa. Pada populasi 
neonatus dan bayi, imaturitas sistem organ 
sering menyebabkan refluks asam lambung 
ke mukosa esofagus. Mengingat diameter 
dan panjang saluran napas bayi lebih kecil 
dibandingkan dewasa, paparan asam 
lambung akibat refluks dapat teraspirasi ke 
saluran napas atas menyebabkan konstriksi 
bronkus, menimbulkan dyspnea mimic like 
asthma. Apabila refluks ditatalaksana, keluhan 
akan membaik. Gejala ekstragastroesofageal 
seperti otitis media dan bronkitis akibat refluks 
dapat memicu mikroaspirasi dan mengiritasi 
tuba Eustachius,23,24 lebih sering terjadi pada 
pasien pediatri dibandingkan populasi refluks 
gastroesofageal dewasa.23

Jika bayi berusia di atas 5 bulan menangis tanpa 
diketahui sebabnya dapat dipertimbangkan 
mengalami refluks. Durasi menangis berkisar 
2 hingga 2,5 jam yang cenderung disebut 
prolonged cry.25 Dokter dapat memikirkan 
diagnosis kolik infantil apabila usia anak 
kurang dari 5 bulan dengan keluhan 
menangis terus-menerus tanpa diketahui 
sebabnya. Anak yang berusia lebih muda 6 
bulan hingga 1 tahun sering dikeluhkan tidak 
ingin menyusui dan berat badan stagnan atau 
menurun.26 Hambatan pertumbuhan dapat 
terjadi apabila penolakan makanan akibat 
refluks terus berlanjut.

Orang tua sering salah mengira bahwa 
kelebihan pemberian ASI atau susu formula 
adalah penyebab regurgitasi pada anak. 
Dokter perlu memberikan parental reassurance 
agar orang tua dapat memberi minum dalam 
frekuensi yang cukup. Gangguan pola tidur-
bangun dapat menjadi alasan orang tua 
memeriksakan anak ke dokter, bisa merupakan 
pertanda refluks gastroesofageal dari bagian 
proksimal esofagus.14,25

Pasien pediatri, terutama usia kurang dari 3 
tahun, kurang mampu memaparkan secara 
spesifik keluhan nyeri atau panas tenggorok 
yang menjadi petunjuk diagnosis penyakit 
regurgitasi.27 Anak yang lebih besar usia 
>5 tahun akan mengeluh nyeri perut tidak 
spesifik dengan atau tanpa disertai penolakan 
makan (food refusal) dan disfagia akibat 
striktur mukosa esofagus. Penting melakukan 

autoanamnesis pada anak terlebih dahulu 
untuk keluhan yang lebih akurat.

TATA LAKSANA
Pada dasarnya harus dijelaskan kepada orang 
tua (parental reassurance) bahwa volume 
dan pemberian minum berlebih pada anak 
dapat memicu refluks. Penyakit refluks 
gastroesofageal (GER) pada anak memerlukan 
pendekatan tata laksana yang hati-hati dan 
komprehensif. Anak-anak dengan GER tidak 
disarankan menghentikan pemberian ASI; 
kombinasi ASI dengan susu formula bisa 
menjadi pilihan. Formula diperkaya dengan 
tepung beras (thickened formula) dengan 
menambahkan 5 gram tepung beras matang 
ke dalam 100 hingga 150 mL susu formula 
standar diberikan dengan frekuensi sering 
namun porsi sedikit, dapat membantu 
mengurangi regurgitasi. Pemberian makanan 
dan minuman sesaat sebelum tidur sebaiknya 
dihindari untuk mengurangi risiko refluks 
malam hari.28 Menurut rekomendasi ESPGHAN 
apabila keluhan pasien tidak membaik 
dengan penggunaan thickened formula, 
dapat diberikan formula asam-amino atau 
hipoalergenik selama 2-4 minggu.29,30

Posisi saat memberi makan juga penting. 
American Academy of Pediatrics (AAP) 
merekomendasikan posisi duduk dengan 
kemiringan 45 derajat, yang terbukti dapat 
signifikan menurunkan tingkat regurgitasi. 
Selain itu, posisi lateral kanan saat tidur 
atau setelah makan juga dapat membantu 
mempercepat pengosongan lambung, yang 
dapat mengurangi risiko refluks dibandingkan 
posisi lateral kiri.29,31 Pemberian makanan dan 
minuman berlebih merupakan pemicu utama 
regurgitasi pada anak.32

Pemberian susu parsial hidrolisat tidak terbukti 
secara klinis mengurangi efek regurgitasi; 
protein dari susu parsial hidrolisat tidak 
signifikan menurunkan tingkat regurgitasi, 
mengingat mekanisme refluks yang kompleks 
dan belum sepenuhnya dipahami.33

Obat seperti ranitidine (H2RA) dapat 
dipertimbangkan dengan dosis 10 mg/kgBB 
untuk mengurangi produksi asam lambung. 
Obat ini bekerja secara kompetitif pada 
dinding sel mukosa lambung mereduksi 
produksi HCl oleh sel parietal dan membantu 
mempertahankan pH tetap di atas 4,0. Dosis 
neonatus 0,5 mg per kgBB tiap 12 jam.34

Obat anti-mual seperti domperidone tidak 
bermakna mengurangi regurgitasi.34 Obat 
prokinetik tidak signifikan mengurangi mual 
jika digunakan tunggal, karena regurgitasi tidak 
melibatkan mekanisme keinginan muntah. 
Namun, kombinasi prokinetik dengan PPI 
atau H2RA telah terbukti efektif menurunkan 
frekuensi refluks gastroesofageal pada 
populasi neonatus; kombinasi omeprazole 
dengan metoclopramide menunjukkan 
respons signifikan (91,37 + 7,5; p=0,04) dalam 
sebuah uji coba buta ganda oleh Sajjadian, et 
al, di Tehran, Iran.35

Pemberian proton pump inhibitor terutama 
omeprazole 1-2 mg per kgBB 1 kali sehari 
serta PPI lain seperti lansoprazole tidak 
direkomendasikan untuk anak berusia 
kurang dari <1 tahun, karena tidak terbukti 
efektif mengurangi frekuensi dan volume 
regurgitasi saat refluks dibandingkan 
plasebo, meskipun PPI bekerja mempercepat 
pengosongan lambung. Alasan lain tidak 
merekomendasikannya adalah karena 
maturitas organ tubuh pada usia 6-12 bulan 
belum cukup efektif memetabolisme PPI; 
risiko toksisitas PPI meningkat pada anak-
anak kurang dari 4 bulan karena metabolisme 
obat dan waktu paruh yang lebih panjang.18,36 
Proton pump inhibitor (PPI) tidak boleh 
diberikan hanya berdasarkan iritabilitas bayi 
ataupun gejala ekstraesofageal tidak spesifik 
seperti batuk, wheezing, dan asma atipikal, 
melainkan harus dikonfirmasi dengan 
pemeriksaan penunjang.18 Penggunaan PPI 
pada populasi pediatrik meningkatkan risiko 
pneumonia dan gastroenteritis akut karena 
berhubungan dengan homeostasis komposisi 
mikrobiota saluran cerna yang berpengaruh 
pada sistem imunitas tubuh .37-39

Dalam praktik klinis dapat dijumpai 
penggunaan terapi PPI, terutama 
esomeprazole, pada anak berusia kurang 1 
tahun walaupun tidak terbukti bermanfaat 
secara klinis; terapi PPI dapat dilanjutkan 
maksimal 8 minggu sesuai pertimbangan 
klinis hingga terjadi resolusi keluhan 
regurgitasi. Apabila tidak mengalami resolusi 
dapat dipikirkan adanya ko-infeksi H. pylori 
walaupun jarang ditemukan pada populasi 
di Indonesia.40 Terapi non-farmakologi seperti 
posisi anti-refluks tetap dilakukan. Jika keluhan 
regurgitasi tidak membaik signifikan dan terus 
menganggu kehidupan anak seperti disrupsi 
tidur malam serta keluarga memiliki riwayat 
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ABSTRAK

Ensefalomielitis diseminata akut (EMDA) merupakan kelainan neurologis akut dengan karakteristik demielinisasi sistem saraf pusat (SSP). 
Penyakit ini dapat menyerang seluruh kelompok usia, dan lebih banyak pada anak laki-laki dengan riwayat paparan infeksi virus, bakteri, ataupun 
vaksinasi. Perjalanan penyakit EMDA umumnya akut dan monofasik dengan temuan defisit neurologis polifokal. EMDA tidak memiliki gejala 
spesifik karena manifestasi klinis ditentukan oleh lokasi demielinisasi. Pemeriksaan spesifik untuk EMDA tidak tersedia, sehingga diagnosis 
ditegakkan berdasarkan eksklusi.

Kata Kunci: EMDA, ensefalomielitis diseminata akut, penyakit demielinisasi.

ABSTRACT

Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) is an acute neurological disorder characterized by demyelination of the central nervous system 
(CNS). It can affect individuals of all ages, more commonly observed in boys with prior viral or bacterial infections and immunizations. ADEM 
typically presents with an acute and monophasic course of polyfocal neurological deficits. There are no specific symptoms in ADEM, clinical 
manifestations are based on the site of demyelination. Diagnosis relies on exclusion criteria as there is no definitive marker for diagnosing ADEM. 
Felicia. Diagnostic Approach of Acute Disseminated Encephalomyelitis.

Keywords: ADEM, acute disseminated encephalomyelitis, demyelinating disease.

Pendahuluan
Ensefalomielitis diseminata akut (EMDA) 
merupakan penyakit inflamasi demielinisasi 
pada sistem saraf pusat (SSP) yang melibatkan 
sistem kekebalan tubuh (autoimun).1,2 
Penyakit ini umumnya lebih banyak dijumpai 
pada anak dengan riwayat paparan infeksi 
virus atau bakteri, ataupun pada kondisi 
pasca-vaksinasi.1 Pada kasus yang lebih jarang, 
EMDA juga dapat ditemukan pada kelompok 
usia dewasa. EMDA umumnya memiliki 
karakteristik perjalanan penyakit yang akut 
dan monofasik, disertai dengan tanda dan 
gejala neurologis multifokal.2 Beberapa faktor 
yang dipercaya dapat meningkatkan risiko 
terjadinya EMDA adalah genetik, paparan 
terhadap organisme infeksi atau vaksinasi, 
serta pigmentasi kulit yang terang.3

Epidemiologi
EMDA lebih sering dijumpai pada anak laki-
laki berusia kurang dari 10 tahun.1,4 Hal ini 
diduga karena tingginya frekuensi infeksi virus 

dan vaksinasi pada kelompok usia tersebut. 

Insiden EMDA sebenarnya cukup rendah, yaitu 
berkisar antara 1:125.000–250.000 individu 
per tahun,5 serta lebih banyak ditemukan 
di daerah yang jauh dari garis ekuator dan 
negara berkembang.6,7

Etiologi
EMDA merupakan penyakit SSP yang 
umumnya didahului atau dicetuskan oleh 
infeksi virus atau bakteri sebelumnya, namun 
agen pencetus ini hanya dapat diidentifikasi 
pada 50%-85% kasus.7 Infeksi yang dianggap 
berpotensi menimbulkan EMDA adalah infeksi 
virus yang umumnya melibatkan saluran 
pernapasan atas seperti campak, parotitis, 
rubella, cacar air, influenza, dan infeksi 
mononukleosis.6–8 Namun, agen infeksi lain 
baik virus, bakteri, maupun parasit juga dapat 
dijumpai pada EMDA6–9 (Tabel 1).

EMDA dilaporkan juga dapat terjadi pasca-
vaksinasi dengan angka kejadian sebesar 0,1-

0,2/100.000 individu;8,10 umumnya didahului 
dengan riwayat vaksinasi dalam satu bulan 
sebelum onset.10 Beberapa jenis vaksin yang 
dicurigai berhubungan dengan EMDA adalah 
vaksin cacar air, campak, parotitis, rubella, 
difteri-polio-tetanus (DPT), pertusis, hepatitis 
B, influenza, human-papillomavirus, rabies, 
serta ensefalitis Japanese-B.7,8 EMDA pasca-
vaksinasi hanya dijumpai pada laporan kasus, 
sehingga belum dapat disimpulkan mengenai 
hubungan antara jenis vaksin tertentu dan 
risiko EMDA.8

Pato�siologi
Hipotesis molekular mimikri merupakan teori 
dasar patofisiologi EMDA. Teori ini menjelaskan 
bahwa terdapat kemiripan bentuk antara 
struktur atau urutan peptida protein pada 
SSP dan patogen virus yang mengakibatkan 
peningkatan produksi antibodi serta 
autoantibodi akibat munculnya reaksi silang, 
sehingga mencetuskan proses demielinisasi 
yang merupakan karakteristik dari EMDA.3,6,7 
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ABSTRAK

Epilepsi merupakan gangguan kronis pada otak yang paling umum dan dapat menyerang seluruh usia. Secara global, diperkirakan 60 juta orang 
didiagnosis mengalami epilepsi, setengahnya adalah wanita, dan sekitar sepertiga wanita penderita epilepsi berada pada usia subur. Terapi 
utama epilepsi adalah obat anti-epilepsi yang bertujuan untuk mengontrol bangkitan epilepsi. Di Indonesia, obat anti-epilepsi lini pertama 
adalah carbamazepine, valproic acid, phenobarbital, dan phenytoin, sedangkan obat anti-epilepsi lini kedua adalah lamotrigine, levetiracetam, 
clobazam, dan topiramate. Banyak kekhawatiran saat wanita dengan epilepsi mulai merencanakan kehamilan, terutama mengenai pengaruh 
obat–obat epilepsi terhadap kehamilan dan efeknya terhadap janin, seperti efek teratogenik, outcome neonatal, dan dampak perkembangan 
saraf. Pemilihan obat anti-epilepsi (OAE) untuk wanita subur harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kata Kunci: Epilepsi, obat anti-epilepsi, wanita dengan epilepsi.

ABSTRACT

Epilepsy is the most common chronic brain disorder and can affect people of all ages. Globally, an estimated 60 million people are diagnosed 
with epilepsy, half of whom are women, and about a third of women with epilepsy are of childbearing age. The main therapy for epilepsy is 
anti-epileptic drugs to control epileptic seizures. In Indonesia, first-line anti-epileptic drugs are carbamazepine, valproic acid, phenobarbital, and 
phenytoin, while second-line anti-epileptic drugs are lamotrigine, levetiracetam, clobazam, and topiramate. There are many concerns when 
women with epilepsy start planning a pregnancy, especially regarding the effect of epilepsy drugs on pregnancy and their effects on the 
fetus, such as teratogenic effects, neonatal outcomes, and neurodevelopmental impacts. The choice of anti-epileptic drugs (AEDs) in women 
of childbearing age must be considered carefully. Jenita Surianggo, Budi Riyanto Wreksoatmodjo. Anti-epileptic Drug Use in Women with 
Epilepsy of Childbearing Age.

Keywords: Epilepsy, anti-epileptic drugs, women with epilepsy.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Epilepsi adalah kelainan otak yang ditandai 
dengan kecenderungan menimbulkan 
bangkitan epileptik yang terus-menerus, 
dengan konsekuensi neurobiologis, kognitif, 
psikologis, dan sosial.1 Epilepsi merupakan 
gangguan kronis pada otak yang paling 
umum dan dapat menyerang seluruh usia.2 
Secara global, diperkirakan 60 juta orang 
didiagnosis mengalami epilepsi, setengahnya 
adalah wanita, dan sekitar sepertiga wanita 
penderita epilepsi berada pada usia subur. 
Angka kelahiran pada wanita penderita 
epilepsi sekitar 20%-40% lebih rendah 
dibandingkan dengan populasi umum.3 
Banyak wanita penderita epilepsi yang 
mengalami perubahan frekuensi dan tingkat 

keparahan kejang seiring dengan perubahan 
siklus reproduksi, seperti saat pubertas, siklus 
menstruasi, kehamilan, dan menopause.3 

Terapi utama epilepsi adalah dengan obat 
anti-epilepsi (OAE). OAE sangat penting untuk 
mengendalikan kejang dan gejala epilepsi 
lainnya. Namun, banyak kekhawatiran saat 
wanita dengan epilepsi mulai merencanakan 
kehamilan, antara lain pengaruh obat–obat 
epilepsi pada kehamilan dan janinnya. 
Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan 
dalam pemilihan obat anti-epilepsi untuk 
wanita usia subur antara lain efek teratogenik, 
outcome neonatal (bayi baru lahir kecil untuk 
usia kehamilan), dan dampak perkembangan 
saraf jangka panjang (IQ, kemampuan 
verbal dan non-verbal, memori, perilaku, 

dan kecenderungan gangguan spektrum 
autisme).

Epilepsi dan farmakoterapi selama kehamilan 
dapat memberikan efek teratogenik. 
Malformasi kongenital yang berhubungan 
dengan paparan obat anti-epilepsi meliputi 
malformasi jantung, cacat tulang, urologi, dan 
tabung saraf.4 Oleh karena itu, pemilihan obat 
anti-epilepsi (OAE) untuk wanita subur harus 
dipertimbangkan dengan seksama.

PEMBAHASAN
Terapi utama epilepsi adalah obat anti-epilepsi. 
Pemberian obat anti-epilepsi bertujuan untuk 
mengontrol bangkitan epilepsi. Di Indonesia, 
obat anti-epilepsi lini pertama adalah 
carbamazepine, valproic acid, phenobarbital, 
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ABSTRAK

Infeksi dengue sekunder merupakan infeksi dengue yang terjadi kali kedua. Infeksi kedua dengan serotipe berbeda dapat menyebabkan 
penyakit dengue yang lebih berat. Penelitian menunjukkan bahwa 98% kasus dengue hemorrhagic fever/dengue shock syndrome (DHF/DSS) 
merupakan infeksi dengue sekunder. Patofisiologi yang menjadikan infeksi dengue sekunder lebih berat belum sepenuhnya dipahami, diduga 
berkaitan dengan mekanisme antibody dependent enhancement (ADE). Membedakan infeksi dengue primer dan sekunder penting agar dokter 
dan tenaga kesehatan mampu memprediksi prognosis dan keluaran klinis pasien.

Kata kunci: Dengue sekunder, DHF, diagnosis, implikasi klinis, patofisiologi

ABSTRACT

Dengue secondary infection is the second dengue infection. A second infection with different serotype tend to be more severe. Data shown 
that 98% cases of dengue hemorrhagic fever/ dengue shock syndrome (DHF/DSS) are dengue secondary infection. The pathophysiology of 
more severe cases is not fully understood; it is suspected to be related to antibody dependent enhancement (ADE) mechanism. Differentiating 
primary and secondary dengue infection is important to predict patient’s prognosis and clinical outcome. Denni Marvianto, Oktaviani Dewi 
Ratih, Katarina Frenka Nadya Wijaya. Dengue Secondary Infection: Pathophysiology, Diagnosis, and Clinical Implication

Keywords: Secondary dengue, DHF, diagnosis, clinical implication, pathophysiology  

PENDAHULUAN
Demam dengue adalah suatu penyakit akibat 
infeksi virus dengue yang ditransmisikan ke 
manusia melalui gigitan nyamuk. Perantara 
utama penyebar penyakit ini adalah nyamuk 
Aedes aegypti dan pada tingkat yang lebih 
rendah adalah nyamuk Aedes albopictus.1 Virus 
dengue (DENV) termasuk genus Flavivirus, 
famili Flaviridae, dan terdiri dari empat 
serotipe DENV (DENV-1, DENV-2, DENV-3, 
DENV-4).2 Infeksi dengue pertama kali disebut 
infeksi dengue primer dan infeksi dengue 
kedua disebut infeksi dengue sekunder. 
Penelitian menunjukkan bahwa risiko dengue 
berat lebih tinggi pada kasus infeksi dengue 
sekunder.3

WHO mendaftarkan dengue sebagai ancaman 
potensial di antara 10 ancaman kesehatan 
global di tahun 2019.4 Tingkat kematian 

akibat dengue mencapai 20% pada penderita 
dengue berat.4 Jumlah kasus dengue yang 
dilaporkan ke WHO meningkat 8 kali lipat 
dalam dua dekade terakhir, dari 505.430 
kasus di tahun 2000, menjadi lebih dari 2,4 
juta kasus di tahun 2010, dan 5,2 juta kasus di 
tahun 2019. Tingkat kematian yang dilaporkan 
antara tahun 2000 dan 2015 meningkat dari 
960 jadi 4032 kasus, dan umumnya terjadi 
pada kelompok umur yang lebih muda. 
Total kasus dan jumlah kematian di tahun 
2020 dan 2021 menunjukkan penurunan. 
Meskipun demikian, data yang terkumpul 
belum lengkap karena pandemi COVID-19 
menghambat pelaporan kasus di beberapa 
negara.1

Deteksi dini kasus dengue berat, dan adanya 
akses ke fasilitas kesehatan dapat menurunkan 
tingkat kematian kasus dengue berat sampai 

di bawah 1%.1 Infeksi dengue sekunder 
cenderung lebih berat dibandingkan infeksi 
primer, sehingga menjadi penting bagi tenaga 
kesehatan untuk mampu mengidentifikasi 
infeksi dengue sekunder guna memprediksi 
kemungkinan terjadi kasus dengue yang 
berat pada pasien.

EPIDEMIOLOGI
Transmisi terjadi saat nyamuk Ae. aegypti betina 
menggigit manusia terinfeksi yang sedang 
dalam fase viremia, fase tersebut dimulai 2 
hari sebelum muncul demam dan bertahan 
4-5 hari setelah onset demam. Setelah darah 
yang terinfeksi berada di tubuh nyamuk, virus 
akan bereplikasi di dinding epitel usus tengah, 
kemudian berpindah ke haemocoele untuk 
masuk ke kelenjar ludah dan pada akhirnya 
masuk ke saliva nyamuk. Infeksi terjadi saat 
saliva mengandung virus masuk ke tubuh 
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atopi dan alergi, dapat dipertimbangkan 
konfirmasi alergi protein susu sapi dengan uji 
eliminasi protein susu sapi selama 4 minggu, 
kemudian diprovokasi ulang serta dapat 
dilakukan konsultasi kepada dokter spesialis 
anak konsultan saluran cerna dan konsultan 
alergi imunologi anak.40,41

Rekomendasi Pedoman Tatalaksana 
Regurgitasi IDAI menyarankan ranitidine 
sebagai pilihan di layanan primer karena 
mampu mengurangi refluks dan muntah 
digunakan dalam 2-4 minggu dengan 
efek samping minimal.38,40,42 Pada refluks 

gastroesofageal anak terlebih dahulu 
dilakukan manajemen konservatif; tata cara 
pemberian makanan, pengurangan volume 
makanan, dan posisi saat makan dapat 
dimodifikasi.

SIMPULAN
Refluks gastroesofageal pada anak, terutama 
pada bayi dan neonatus, jarang terdiagnosis 
di layanan primer. Diagnosis pada anak 
dapat melalui anamnesis dan pemeriksaan 
fisis tanpa pemeriksaan penunjang. Tidak 
ada pemeriksaan penunjang baku emas 
untuk refluks gastroesofageal pada anak. 

Tanda dan gejala intragastroesofageal dan 
ekstragastroesofageal perlu dipahami sebagai 
alarm symptoms untuk tata laksana refluks 
pada anak.
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Mekanisme patologi lain adalah rusaknya 
membran mielin akibat produk vaksin serta 
ketidakseimbangan mekanisme regulator 
imun akibat vaksin, sehingga mengganggu 
toleransi terhadap protein mielin.10

Manifestasi Klinis
Manifestasi klinis EMDA diawali dengan 
fase prodromal, seperti lemas, demam, 
nyeri kepala, mual dan muntah, yang akan 
diikuti dengan manifestasi neurologis.6,10 
Gejala neurologis dapat timbul dalam 1-2 
minggu pasca-infeksi berupa nyeri kepala, 
meningismus, serta derajat ensefalopati 
yang bervariasi mulai dari gelisah, somnolen, 
hingga koma.4,6,9 Perkembangan penyakit 
EMDA dari onset hingga memberatnya gejala 
umumnya terjadi dalam 4-7 hari; gangguan 
kesadaran berat dapat ditemukan pada 11%-
16% kasus.4,11 Pada fase lanjut, manifestasi 
neurologis multifokal akan timbul sesuai 
lokasi demielinisasi sebagai hemiplegia, 
ataksia, defisit sensoris, kejang, hingga afasia.6,9 
Selain itu, juga dapat ditemukan gejala atipikal 
menyerupai meningoensefalitis seperti 
demam, kejang, meningismus, distonia, 
parkinsonism, serta gejala neuropsikiatri.7,9

EMDA lebih sering menyerang anak-
anak, namun juga dapat terjadi pada 
kelompok dewasa dengan manifestasi 
sedikit berbeda.6,9,12 Hal ini mungkin 
karena perbedaan respons imun serta pola 
demielinisasi antara kelompok anak dan 
dewasa.9 Pada anak, EMDA sering didahului 
oleh infeksi atau vaksinasi, sedangkan pada 
dewasa riwayat infeksi atau vaksinasi hanya 
ditemukan pada 50% kasus.6,13 Selain itu pada 
anak, kejadian meningoensefalitis termasuk 
ensefalopati, demam, kejang, hingga 
perubahan perilaku lebih tinggi dibandingkan 
dewasa. Sebaliknya, ensefalopati dan demam 
jarang ditemukan pada dewasa.9 Pada EMDA 
dewasa, gejala yang banyak dijumpai meliputi 
defisit motorik, tanda piramidal, gait, gejala 
batang otak, serta keterlibatan pada sistem 
saraf tepi.9,13

Pada kasus yang lebih jarang, dapat 
ditemukan varian hiperakut EMDA, yaitu varian 
leukoensefalopati hemoragik akut (LHA).9,12,14 
Varian ini merupakan bagian dari spektrum 
EMDA yang memiliki perjalanan penyakit 
lebih cepat dan berat.6 LHA terjadi pada sekitar 
2% kasus EMDA dengan karakteristik berupa 
demam, nyeri kepala, kejang mendadak, kaku 

kuduk, penurunan kesadaran, hingga koma.6,8 

Pada pencitraan LHA, dapat ditemukan lesi 
luas disertai edema dan efek massa, serta 

perdarahan yang bervariasi dari ukuran kecil 
(petekial) hingga luas.6,13 Prognosis LHA 
buruk, kematian umumnya dalam beberapa 
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dan phenytoin. Sedangkan obat anti-epilepsi 
lini kedua adalah lamotrigine, levatiracetam, 
clobazam, dan topiramate.5 Pemilihan OAE 
didasarkan atas jenis bangkitan epilepsi. OAE 
dimulai sebagai monoterapi (1 jenis obat saja) 
sesuai jenis bangkitan epilepsi, dimulai dari 
dosis rendah dan dinaikkan bertahap hingga 
mencapai dosis efektif.6

Carbamazepine
Carbamazepine membantu menghentikan 
bangkitan dengan memperlambat 
pelepasan listrik yang menyebabkan 
bangkitan. Carbamazepine secara perlahan 
menginaktivasi sodium channels di sel otak 
yang membantu penyebaran aktivitas 
listrik dari satu sel ke sel lainnya, sehingga 
jika terinaktivasi, aktivitas listrik tidak dapat 
menyebar dengan cepat dan sel-sel otak 
dapat pulih kembali.7

Carbamazepine dapat digunakan oleh 
anak-anak dan dewasa sebagai monoterapi 
atau politerapi untuk bangkitan fokal atau 
parsial, kejang tonik-klonik umum, temporal 
lobe epilepsy, focal impaired awareness atau 
bangkitan parsial kompleks, dan bangkitan 
umum sekunder. Kisaran dosis carbamazepine 
adalah 600 hingga 1.200 mg setiap hari. 7

Food and Drug Administration (FDA) 
mengklasifikasikan obat ini dalam kategori 
kehamilan D, artinya terdapat risiko cacat 
lahir pada anak yang lahir dari ibu yang 
mengonsumsi carbamazepine selama 
kehamilan.7 Namun, manfaat obat ini bagi 
ibu yang menggunakannya mungkin dapat 
diterima. Studi penelitian8 menunjukkan 
kemungkinan ada hubungan antara 
penggunaan carbamazepine  selama 
kehamilan dengan malformasi kongenital, 
termasuk spina bifida (sumsum tulang 
belakang tidak tertutup sempurna). Semua 
wanita yang mengonsumsi carbamazepine dan 
berpotensi akan hamil harus mengonsumsi 
setidaknya 0,4 mg (400 mcg) folic acid setiap 
hari untuk membantu mencegah cacat 
tabung saraf pada anak. Wanita yang berisiko 
tinggi memiliki anak dengan cacat lahir, 
seperti riwayat cacat lahir pada kehamilan 
sebelumnya dapat mengonsumsi folic 
acid dengan dosis lebih tinggi (4 mg atau 
4.000 mcg) setiap hari sebelum dan selama 
kehamilan.7 Carbamazepine juga dikaitkan 
dengan kelainan perkembangan dan masalah 
kongenital lain, seperti kelainan bentuk wajah 

dan kelainan kardiovaskular.7

Selama kehamilan, beberapa wanita mungkin 
mengalami peningkatan frekuensi bangkitan 
karena perubahan hormon atau respons 
tubuh terhadap obat.3 Oleh karena itu, 
kadar carbamazepine dalam darah mungkin 
perlu diperiksa lebih rutin selama kehamilan 
agar dosis dapat disesuaikan jika perlu. 
Carbamazepine dapat masuk dalam ASI dalam 
jumlah kecil.9 Namun, paparan obat terhadap 
bayi saat menyusui lebih sedikit dibandingkan 
saat hamil. Carbamazepine dapat menurunkan 
efektivitas alat kontrasepsi hormonal, sehingga 
seorang wanita yang memakai carbamazepine 
dan alat kontrasepsi hormonal mungkin lebih 
berisiko hamil.7

Phenobarbital
Phenobarbital digunakan untuk 
mengendalikan temporal lobe epilepsy, kejang 
klonik, kejang tonik, kejang tonik-klonik, 
bangkitan parsial kompleks, bangkitan umum 
sekunder, dan kejang refrakter.10

Penggunaan phenobarbital pada wanita hamil 
mungkin menyebabkan cacat lahir. Cacat lahir 
pada bayi dari wanita yang mengonsumsi 
phenobarbital selama kehamilan lebih umum 
dibandingkan pada bayi lain.10 Berdasarkan 
studi North American AED Pregnancy Registry 
(NAAPR)11 dan the International Registry of 
Antiepileptic Drugs and Pregnancy (EURAP),11 
tingkat malformasi kongenital mayor pada 
penggunaan phenobarbital tergantung dosis, 
peningkatan risiko signifikan pada dosis >150 
mg/hari dibandingkan dengan dosis ≤150 
mg. Risiko malformasi kongenital mayor lebih 
tinggi seiring peningkatan dosis phenobarbital, 
yaitu 5,4% untuk dosis kurang dari 150 mg per 
hari dan 13,7% untuk dosis lebih dari 150 mg 
per hari.12 Risiko cacat lebih tinggi pada wanita 
yang mengonsumsi lebih dari satu obat anti-
epilepsi dan wanita dengan riwayat keluarga 
cacat lahir.12 Paparan phenobarbital selama 
masa perkembangan awal dapat memiliki 
efek buruk jangka panjang terhadap kinerja 
kognitif, terutama pada skor kecerdasan 
verbal, sehingga phenobarbital harus dihindari 
selama kehamilan untuk mengurangi hasil 
kognitif yang buruk.13

Semua wanita yang ingin hamil harus 
mengonsumsi folic acid 0,4 mg untuk 
membantu mencegah cacat lahir seperti 
spina bifida. Spina bifida lebih sering terjadi 

pada bayi dari wanita yang mengonsumsi 
phenobarbital selama 4-6 minggu pertama 
kehamilan. Studi klinis mendukung efek 
teratogenik paparan phenobarbital pada 
kehamilan trimester pertama, sebanyak 5%-
6% anak-anak yang terpapar monoterapi 
phenobarbital selama kehamilan menderita 
kelainan bawaan. Risiko ini meningkat 
dibandingkan dengan anak-anak dari ibu 
yang tidak terpapar obat anti-epilepsi selama 
kehamilan (2%-3% pada populasi umum).12

Phenobarbital termasuk kelompok obat yang 
dapat menimbulkan gejala putus obat, seperti 
kecemasan, peningkatan detak jantung, 
kebingungan, dan kejang, jika obat dihentikan 
secara tiba-tiba atau jika dosis obat dikurangi 
secara drastis.10 Gejala putus obat dapat 
dihindari atau dikurangi dengan menurunkan 
dosis secara perlahan dalam jangka waktu 
lama. Saat ini phenobarbital sudah jarang 
diresepkan, kecuali jika obat lain gagal, karena 
kekhawatiran terhadap efek samping yang 
dapat lebih besar daripada manfaatnya. Efek 
samping phenobarbital yang paling umum 
adalah rasa kantuk atau kelelahan, kesulitan 
konsentrasi, masalah memori, dan kekurangan 
folic acid.10

Phenytoin
Phenytoin diindikasikan untuk temporal lobe 
epilepsy, bangkitan fokal kompleks, bangkitan 
umum sekunder, focal impaired awareness 
dan focal aware onset seizure, serta kejang 
tonik-klonik. Phenytoin bekerja menstabilisasi 
neuron dan mencegah hipereksitabilitas, 
sehingga menurunkan aktivitas bangkitan. 
Kebanyakan orang dewasa mengonsumsi 
phenytoin dengan dosis 300 hingga 500 mg 
per hari dalam satu atau dua dosis.14

Berdasarkan Food and Drug Administration 
(FDA), phenytoin terdaftar dalam kategori 
kehamilan D, yaitu terdapat risiko pada bayi 
namun manfaatnya mungkin lebih besar 
daripada risikonya bagi beberapa wanita.14 

Jenis cacat tertentu meningkat jika phenytoin 
dikonsumsi selama 3 bulan pertama 
kehamilan, di antaranya keterlambatan 
pertumbuhan, retardasi mental, dan defek 
wajah. Penggunaan phenytoin oleh wanita 
hamil dapat menyebabkan fetal hydantoin 
syndrome yang ditandai dengan keterlambatan 
pertumbuhan, anomali tangan (hipoplasia 
kuku dan jari–jari tangan), dan dismorfisme 
wajah.13 Namun, jika dibandingkan dengan 
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Pada awalnya timbul bercak eritema yang 
dapat meluas ke seluruh tubuh dalam 12-
48 jam. Munculnya skuama biasanya terlihat 
2 hingga 6 hari setelah timbulnya eritema. 
Eritroderma dapat muncul dengan gejala 
menggigil, malaise, kelelahan, dan pruritus.8 
Pada kondisi kronis, kuku dapat menjadi tebal, 
kering, rapuh, dan rambut dapat mengalami 
kerontokan.

Eritroderma dapat menyebabkan serangkaian 
komplikasi metabolik dan fisiologis, termasuk 
ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, 
gagal jantung, gangguan pernapasan akut, 
dan infeksi sekunder.8,9

DIAGNOSIS
Diagnosis eritroderma berdasarkan anamnesis, 
pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan 
penunjang sesuai indikasi.

Anamnesis
Ditanyakan informasi terkait riwayat penyakit 
kulit atau dermatosis sebelumnya. Selain 
itu, bahan iritan, penyakit sistemik, infeksi, 
fototerapi, kehamilan, dan stres emosional 
dapat menjadi faktor pencetus eritroderma. 
Informasi lainnya dapat terkait keluhan pasien, 
seperti hipotermia karena kehilangan panas 
berlebih, malaise, kelemahan, dan pruritus.8

Pemeriksaan Fisik
Saat pemeriksaan, cari tanda-tanda dehidrasi 
dan ukur parameter vital seperti tekanan 
darah, nadi, temperatur, dan tingkat respirasi. 
Luas eritema dapat mencakup lebih dari 90% 
permukaan tubuh, dan dapat menunjukkan 
bentuk skuama tebal atau halus.10

Tanda-tanda penyulit seperti anemia, 
hipoalbuminemia, dan gangguan elektrolit 
perlu dicari. Tanda keterlibatan organ lain juga 
harus diamati. Misalnya, pada mata, pasien 
dapat mengalami ektropion (kelopak mata 
terbalik) dan epifora (mata berair berlebihan). 
Pada kuku, dapat terlihat onikolisis 
(pengangkatan kuku dari tempatnya), 
hiperkeratosis subungual (penebalan kulit 
di bawah kuku), splinter hemorrhages (garis-
garis merah kecil di bawah kuku), paronikia 
(peradangan jaringan sekitar kuku), Beau’s line 
(garis horizontal pada kuku), dan onikomadesis 
(pelepasan kuku dari tempatnya). Selain itu, 
pemeriksaan fisik juga perlu memperhatikan 
kondisi rambut, yang bisa mencakup skuama 

kulit kepala, alopesia (kehilangan rambut), 
dan telogen effluvium difus (peningkatan 
kerontokan rambut).

Tanda-tanda limfadenopati (pembengkakan 
kelenjar getah bening) dan hepatomegali 
(pembesaran hati) juga perlu diamati.10,11

Pemeriksaan Laboratorium
Pemeriksaan laboratorium meliputi darah 
lengkap. Kadar hemoglobin rendah dapat 
mengindikasikan anemia akibat penyakit 
kronis, kehilangan darah dari kulit, atau 
gangguan penyerapan nutrisi di usus. 
Peningkatan jumlah leukosit dapat mengarah 
pada dugaan infeksi. Eosinofilia dapat terkait 
dengan berbagai faktor seperti reaksi obat, 
dermatitis kontak alergi, atau pemfigoid 
bulosa. Keseimbangan cairan dan elektrolit 
sangat penting, termasuk pemeriksaan kadar 
serum urea nitrogen darah, natrium, kalium, 
dan klorida.8 Penurunan kadar albumin 
dapat menjadi petunjuk malabsorpsi dan 
kekurangan gizi yang sering terjadi bersamaan 
dengan eritroderma. Radiografi dada dapat 
membantu deteksi infeksi, peradangan, atau 
gagal jantung kongestif. Reaksi obat yang 
parah dengan efek sistemik dapat berdampak 
terhadap fungsi hati dan ginjal, sehingga 
diperlukan tes fungsi organ.8,11

Histopatologi
Pemeriksaan histopatologi kulit melalui biopsi 
dapat membantu identifikasi penyebab 
eritroderma pada sekitar 50% kasus. Hasil 
biopsi kulit dapat bervariasi tergantung 
pada berat dan durasi proses inflamasi. 
Pada tahap akut, tampak spongiosis dan 
parakeratosis yang menonjol, disertai edema. 
Pada tahap kronis, dominan terlihat akantosis 
dan perpanjangan rete ridge.2 Eritroderma 
yang disebabkan oleh limfoma, terutama 
pada tahap lanjut, dapat menunjukkan 
gambaran yang makin pleomorfik. Limfoma 
ini dapat memiliki fitur diagnostik spesifik 
seperti infiltrat limfoid menyerupai pita di 
antara dermis dan epidermis, dengan sel 
mononuklear atipikal yang disebut pautrier’s 
microabscesses. Sindrom Sezary, bentuk 
khusus eritroderma yang terkait dengan 
limfoma, sering menunjukkan beberapa ciri 
dermatitis kronis, sedangkan eritroderma non-
kanker kadang-kadang dapat menunjukkan 
gambaran histopatologi yang tidak jelas, 
menyulitkan diagnosis.12

TATA LAKSANA
Eritroderma adalah keadaan darurat 
dermatologis dan memerlukan pemantauan 
di rumah sakit jika kasusnya parah. Penanganan 
awal adalah dengan memperbaiki kondisi 
umum akibat ketidakseimbangan cairan, 
elektrolit, hipotermia, serta gangguan 
hemodinamik.11,13

Tindakan perawatan kulit dapat dengan 
pelembap untuk mengurangi evaporasi akibat 
vasodilatasi dan pemberian steroid topikal 
potensi rendah (misalnya hydrocortisone 1%) 
untuk kenyamanan pasien.13 Kulit eritroderma 
telah kehilangan fungsi proteksinya, 
sehingga pemberian antibiotik sistemik 
dapat dipertimbangkan jika terdapat infeksi 
sekunder atau sepsis.11 Antihistamin dapat 
digunakan untuk meredakan pruritus dan 
mengendalikan kecemasan.11 Jika edema 
perifer tidak hilang dengan elevasi kaki atau 
perban tubular, dapat diberikan diuretik 
sistemik.11

PENYEBAB
Kronologi perjalanan penyakit penting untuk 
mencari penyebab agar dapat menentukan 
terapi spesifik terkait penyebabnya.

Beberapa penyebab eritroderma di antaranya:
Psoriasis
Psoriasis adalah penyakit kulit paling umum 
yang menyebabkan eritroderma, yaitu pada 
sekitar 23% kasus eritroderma.2 Khaled, et 
al, menyebutkan bahwa 21 dari 27 kasus 
psoriasis berkembang menjadi eritroderma 
(rata-rata durasi 13 tahun; durasi median 
6,75 tahun).1 Eritema merupakan gambaran 
paling menonjol, sehingga plak psoriasis 
sulit diidentifikasi. Eritroderma psoriasis 
memiliki gambaran bervariasi, dengan 
eritema tidak merata (Gambar 1). Pada daerah 
predileksi/lokasi utama, seperti ekstremitas 
atas, lumbosakral, bokong, siku, lutut, dan 
kulit kepala akan tampak gambaran lebih 
eritematosa dan meninggi disertai skuama 
tebal.2

Steroid sistemik tidak dapat diberikan karena 
penghentiannya dapat memunculkan 
fenomena rebound.14 Pengobatan sistemik 
psoriasis mencakup methotrexate, acitretin, 
cyclosporine, dan faktor biologis anti-tumor 
nekrosis.15,16
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manusia melalui proses penetrasi proboscis 
(probing) ketika nyamuk menggigit manusia.5

Suatu penelitian memprediksi terjadi sekitar 
390 juta kasus infeksi dengue per tahunnya, 
96 juta kasus bermanifestasi dalam berbagai 
tingkat keparahan. Kasus dengue tanpa 
gejala terjadi pada mayoritas kasus infeksi 
dengue. Dari kasus dengue yang bergejala, 
hanya <5% yang bergejala berat, atau dikenal 
dengan demam berdarah dengue (dengue 
hemorrhagic fever/DHF) atau sindrom syok 
dengue (dengue shock syndrome/DSS)6 
(Gambar 1).

Tren insiden demam berdarah dengue 
di Indonesia selama 50 tahun terakhir 
menunjukkan peningkatan yang siklik. Puncak 
peningkatan kasus berkisar tiap 6-8 tahun. 
Sebaliknya, case fatality rate telah menurun 
setengahnya setiap dekade sejak 1980. 
Pulau Jawa menyumbangkan rata-rata kasus 
demam berdarah dengue tertinggi setiap 
tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, 
Bali dan Kalimantan memiliki tingkat insiden 
tertinggi sementara Pulau Papua, wilayah 
paling timur kepulauan Indonesia, memiliki 
tingkat insiden terendah.7 Prevalensi kasus 
infeksi dengue primer dan sekunder berbeda-
beda bergantung lokasi geografisnya. Sampai 
saat ini belum ada data yang menunjukkan 
prevalensi kasus dengue sekunder dan primer 
secara global.

Gambar 1. Prediksi jumlah kasus dengue per 
tahun di dunia.6

Sebuah penelitian menunjukkan dari 468 
kasus dengue, 71 merupakan kasus dengue 
primer dan 397 merupakan dengue sekunder. 
Kasus dengue berat lebih banyak ditemukan 
pada kelompok dengue sekunder.8

Kasus dengue sekunder menyebabkan 
demam yang lebih tinggi, jumlah trombosit 
lebih rendah, dan persentase kejadian DHF 
atau DSS yang lebih tinggi.9 Suatu ulasan yang 
dilakukan oleh Guzman, dkk. menunjukkan 
bahwa 98% kasus DHF/DHS merupakan 
infeksi dengue sekunder10 (Tabel 1).

PATOFISIOLOGI INFEKSI DENGUE 
SEKUNDER
Alasan terjadinya berbagai tingkat keparahan 
dengue masih belum diketahui, diduga 
berkaitan dengan mekanisme yang disebut 
antibody dependent enhancement (ADE). Teori 
ini pertama kali dikemukakan tahun 1964, 
ketika suatu kasus dengue berat terjadi pada 
infeksi dengue sekunder.17 Setelah terjadi 
infeksi primer oleh suatu serotipe virus dengue, 
sistem imun memproduksi antibodi yang 
mampu mengikat dan menetralisir infeksi 
sekunder dengan serotipe virus yang sama 
(infeksi sekunder monolog). Namun, jika terjadi 
infeksi sekunder dengan serotipe berbeda 
(infeksi sekunder heterolog), penyakit akan 
lebih parah. Antibodi yang terbentuk ketika 
infeksi primer dapat mengikat virus, namun 
tidak mampu menetralisirnya. Antibodi reaktif 

silang ini membentuk kompleks virus-antibodi 
yang dapat mengikat sel yang memiliki 
reseptor Fcγ seperti monosit, makrofag, sel 
dendritik, sehingga terjadi opsonisasi virus 
dan mengakibatkan peningkatan replikasi 
virus. Fenomena ini dikenal sebagai antibody 
dependent enhancement (ADE).17,18

Sel imun yang terinfeksi akan menghasilkan 
sitokin berlebihan, sehingga dapat 
mengakibatkan badai sitokin.19 Sama 
seperti sel imun yang terinfeksi, sel mast 
juga mengalami degranulasi melalui proses 
aktivasi yang diperantarai reseptor Fcγ pada 
kompleks virus-antibodi, menghasilkan sitokin 
dan protease. Sitokin dan protease ini juga 
berperan dalam peningkatan permeabilitas 
vaskular dan kebocoran plasma pada infeksi 
DENV.20

Antibodi yang sudah dibentuk sebelumnya 
juga berperan dalam patologi infeksi virus 
dengue sekunder melalui mekanisme 
sitotoksisitas seluler yang diperantarai 
antibodi, di mana antibodi berikatan dengan 
sel terinfeksi DENV, mengakibatkan lisisnya sel 
terinfeksi oleh natural killer cells (sel NK). Sel 

Tabel 1. Infeksi dengue sekunder pada pasien DHF/DSS di Kuba.10

Epidemi 1981 1997 2001-2002
Anak-anak Dewasa Dewasa Kasus Fatal Dewasa

Sampel 124 104 111 12 51

Infeksi dengue 
sekunder (%)

98 98 98 91 97

Referensi [11] [12] [13,14] [15] [16]

Gambar 2. Patologi yang bergantung pada antibodi selama infeksi virus dengue.18

Tabel 2. Kriteria diagnosis ensefalomielitis diseminata akut pada anak menurut International 
Pediatric Multiple Sclerosis Society Group (IPMSSG).9

Ensefalomielitis Diseminata Akut pada Anak (harus terpenuhi semuanya)

1. Episode pertama gejala klinis sistem saraf pusat yang bersifat polifokal, diperkirakan akibat 
inflamasi demielinisasi;

2. Ensefalopati yang tidak dapat diterangkan sebagai akibat demam;
3. Tidak terdapat manifestasi klinis dan temuan baru pada pencitraan MRI setelah 3 bulan atau 

lebih, sejak onset;
4. Terdapat kelainan pada pencitraan otak MRI selama fase akut (tiga bulan).
5. Temuan pada pencitraan MRI otak secara tipikal:

 � Lesi ukuran besar (>1-2 cm), difus, batas tidak jelas, predominan melibatkan substansia alba
 � Lesi hipointens pada sekuens T1 di substansia alba jarang dijumpai
 � Lesi substansia grisea bagian dalam (talamus atau ganglia basalis) dapat dijumpai

Tabel 3. Ringkasan observasi ensefalomielitis diseminata akut pada dewasa.13

Ensefalomielitis Diseminata Akut pada Dewasa

1. Episode pertama gejala klinis sistem saraf pusat yang bersifat polifokal, yang diperkirakan 
sebagai akibat inflamasi demielinisasi;

2. Dapat ditemukan gambaran klinis:
 � Tanda piramidal
 � Gejala batang otak
 � Ensefalopati yang tidak dapat diterangkan sebagai akibat dari adanya demam

3. Persitiwa anteseden (infeksi atau vaksinasi) mungkin didapatkan sebelum onset
4. Karakteristik lesi pada MRI meliputi:

 � Kelainan pada pencitraan MRI otak selama fase akut (3 bulan) berupa lesi berukuran 
besar dan difus (>1-2 cm) dengan batas tidak jelas yang secara predominan melibatkan 
substansia alba.
 � Dapat dijumpai lesi di substansia grisea bagian dalam, batang otak, serebelum, dan 
sumsum tulang belakang.
 � Lesi hipointens substansia alba pada sekuens T1 jarang dijumpai

5. Eksklusi diagnosis banding lain termasuk penyakit inflamasi demielinisasi dan ensefalitis

Tabel 1. Agen infeksi yang berhubungan dengan ensefalomielitis diseminata akut.9

Bakteri Virus Parasit

Mycoplasma pneumoniae 
Campylobacter jejuni
Chlamydia pneumoniae
Borrelia burgdorferi
Legionella pneumoniae 
Leptospira spp.
Haemophilus influenzae type b 
Streptococcus pyogenes
Rickettsia sp.

Cytomegalovirus
Virus Epstein–Barr
Virus herpes simplex
Human herpesvirus 6
Virus influenza
Virus hepatitis A
Virus hepatitis C
Human immunodeficiency virus
Enterovirus
Coronavirus
Paramyxovirus (Parotitis)
Virus morbilli
Virus rubella
Virus Coxsackie B
Virus varicella zoster
Virus dengue

Toxoplasma gondii
Plasmodium falciparum 
Cryptococcus neoformans
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ABSTRAK

Ensefalomielitis diseminata akut (EMDA) merupakan kelainan neurologis akut dengan karakteristik demielinisasi sistem saraf pusat (SSP). 
Penyakit ini dapat menyerang seluruh kelompok usia, dan lebih banyak pada anak laki-laki dengan riwayat paparan infeksi virus, bakteri, ataupun 
vaksinasi. Perjalanan penyakit EMDA umumnya akut dan monofasik dengan temuan defisit neurologis polifokal. EMDA tidak memiliki gejala 
spesifik karena manifestasi klinis ditentukan oleh lokasi demielinisasi. Pemeriksaan spesifik untuk EMDA tidak tersedia, sehingga diagnosis 
ditegakkan berdasarkan eksklusi.

Kata Kunci: EMDA, ensefalomielitis diseminata akut, penyakit demielinisasi.

ABSTRACT

Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) is an acute neurological disorder characterized by demyelination of the central nervous system 
(CNS). It can affect individuals of all ages, more commonly observed in boys with prior viral or bacterial infections and immunizations. ADEM 
typically presents with an acute and monophasic course of polyfocal neurological deficits. There are no specific symptoms in ADEM, clinical 
manifestations are based on the site of demyelination. Diagnosis relies on exclusion criteria as there is no definitive marker for diagnosing ADEM. 
Felicia. Diagnostic Approach of Acute Disseminated Encephalomyelitis.

Keywords: ADEM, acute disseminated encephalomyelitis, demyelinating disease.

Pendahuluan
Ensefalomielitis diseminata akut (EMDA) 
merupakan penyakit inflamasi demielinisasi 
pada sistem saraf pusat (SSP) yang melibatkan 
sistem kekebalan tubuh (autoimun).1,2 
Penyakit ini umumnya lebih banyak dijumpai 
pada anak dengan riwayat paparan infeksi 
virus atau bakteri, ataupun pada kondisi 
pasca-vaksinasi.1 Pada kasus yang lebih jarang, 
EMDA juga dapat ditemukan pada kelompok 
usia dewasa. EMDA umumnya memiliki 
karakteristik perjalanan penyakit yang akut 
dan monofasik, disertai dengan tanda dan 
gejala neurologis multifokal.2 Beberapa faktor 
yang dipercaya dapat meningkatkan risiko 
terjadinya EMDA adalah genetik, paparan 
terhadap organisme infeksi atau vaksinasi, 
serta pigmentasi kulit yang terang.3

Epidemiologi
EMDA lebih sering dijumpai pada anak laki-
laki berusia kurang dari 10 tahun.1,4 Hal ini 
diduga karena tingginya frekuensi infeksi virus 

dan vaksinasi pada kelompok usia tersebut. 

Insiden EMDA sebenarnya cukup rendah, yaitu 
berkisar antara 1:125.000–250.000 individu 
per tahun,5 serta lebih banyak ditemukan 
di daerah yang jauh dari garis ekuator dan 
negara berkembang.6,7

Etiologi
EMDA merupakan penyakit SSP yang 
umumnya didahului atau dicetuskan oleh 
infeksi virus atau bakteri sebelumnya, namun 
agen pencetus ini hanya dapat diidentifikasi 
pada 50%-85% kasus.7 Infeksi yang dianggap 
berpotensi menimbulkan EMDA adalah infeksi 
virus yang umumnya melibatkan saluran 
pernapasan atas seperti campak, parotitis, 
rubella, cacar air, influenza, dan infeksi 
mononukleosis.6–8 Namun, agen infeksi lain 
baik virus, bakteri, maupun parasit juga dapat 
dijumpai pada EMDA6–9 (Tabel 1).

EMDA dilaporkan juga dapat terjadi pasca-
vaksinasi dengan angka kejadian sebesar 0,1-

0,2/100.000 individu;8,10 umumnya didahului 
dengan riwayat vaksinasi dalam satu bulan 
sebelum onset.10 Beberapa jenis vaksin yang 
dicurigai berhubungan dengan EMDA adalah 
vaksin cacar air, campak, parotitis, rubella, 
difteri-polio-tetanus (DPT), pertusis, hepatitis 
B, influenza, human-papillomavirus, rabies, 
serta ensefalitis Japanese-B.7,8 EMDA pasca-
vaksinasi hanya dijumpai pada laporan kasus, 
sehingga belum dapat disimpulkan mengenai 
hubungan antara jenis vaksin tertentu dan 
risiko EMDA.8

Pato�siologi
Hipotesis molekular mimikri merupakan teori 
dasar patofisiologi EMDA. Teori ini menjelaskan 
bahwa terdapat kemiripan bentuk antara 
struktur atau urutan peptida protein pada 
SSP dan patogen virus yang mengakibatkan 
peningkatan produksi antibodi serta 
autoantibodi akibat munculnya reaksi silang, 
sehingga mencetuskan proses demielinisasi 
yang merupakan karakteristik dari EMDA.3,6,7 
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Pemilihan Obat Anti-Epilepsi (OAE) untuk Penyandang 
Epilepsi Wanita Usia Subur

Jenita Surianggo, Budi Riyanto Wreksoatmodjo
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ABSTRAK

Epilepsi merupakan gangguan kronis pada otak yang paling umum dan dapat menyerang seluruh usia. Secara global, diperkirakan 60 juta orang 
didiagnosis mengalami epilepsi, setengahnya adalah wanita, dan sekitar sepertiga wanita penderita epilepsi berada pada usia subur. Terapi 
utama epilepsi adalah obat anti-epilepsi yang bertujuan untuk mengontrol bangkitan epilepsi. Di Indonesia, obat anti-epilepsi lini pertama 
adalah carbamazepine, valproic acid, phenobarbital, dan phenytoin, sedangkan obat anti-epilepsi lini kedua adalah lamotrigine, levetiracetam, 
clobazam, dan topiramate. Banyak kekhawatiran saat wanita dengan epilepsi mulai merencanakan kehamilan, terutama mengenai pengaruh 
obat–obat epilepsi terhadap kehamilan dan efeknya terhadap janin, seperti efek teratogenik, outcome neonatal, dan dampak perkembangan 
saraf. Pemilihan obat anti-epilepsi (OAE) untuk wanita subur harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kata Kunci: Epilepsi, obat anti-epilepsi, wanita dengan epilepsi.

ABSTRACT

Epilepsy is the most common chronic brain disorder and can affect people of all ages. Globally, an estimated 60 million people are diagnosed 
with epilepsy, half of whom are women, and about a third of women with epilepsy are of childbearing age. The main therapy for epilepsy is 
anti-epileptic drugs to control epileptic seizures. In Indonesia, first-line anti-epileptic drugs are carbamazepine, valproic acid, phenobarbital, and 
phenytoin, while second-line anti-epileptic drugs are lamotrigine, levetiracetam, clobazam, and topiramate. There are many concerns when 
women with epilepsy start planning a pregnancy, especially regarding the effect of epilepsy drugs on pregnancy and their effects on the 
fetus, such as teratogenic effects, neonatal outcomes, and neurodevelopmental impacts. The choice of anti-epileptic drugs (AEDs) in women 
of childbearing age must be considered carefully. Jenita Surianggo, Budi Riyanto Wreksoatmodjo. Anti-epileptic Drug Use in Women with 
Epilepsy of Childbearing Age.

Keywords: Epilepsy, anti-epileptic drugs, women with epilepsy.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Epilepsi adalah kelainan otak yang ditandai 
dengan kecenderungan menimbulkan 
bangkitan epileptik yang terus-menerus, 
dengan konsekuensi neurobiologis, kognitif, 
psikologis, dan sosial.1 Epilepsi merupakan 
gangguan kronis pada otak yang paling 
umum dan dapat menyerang seluruh usia.2 
Secara global, diperkirakan 60 juta orang 
didiagnosis mengalami epilepsi, setengahnya 
adalah wanita, dan sekitar sepertiga wanita 
penderita epilepsi berada pada usia subur. 
Angka kelahiran pada wanita penderita 
epilepsi sekitar 20%-40% lebih rendah 
dibandingkan dengan populasi umum.3 
Banyak wanita penderita epilepsi yang 
mengalami perubahan frekuensi dan tingkat 

keparahan kejang seiring dengan perubahan 
siklus reproduksi, seperti saat pubertas, siklus 
menstruasi, kehamilan, dan menopause.3 

Terapi utama epilepsi adalah dengan obat 
anti-epilepsi (OAE). OAE sangat penting untuk 
mengendalikan kejang dan gejala epilepsi 
lainnya. Namun, banyak kekhawatiran saat 
wanita dengan epilepsi mulai merencanakan 
kehamilan, antara lain pengaruh obat–obat 
epilepsi pada kehamilan dan janinnya. 
Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan 
dalam pemilihan obat anti-epilepsi untuk 
wanita usia subur antara lain efek teratogenik, 
outcome neonatal (bayi baru lahir kecil untuk 
usia kehamilan), dan dampak perkembangan 
saraf jangka panjang (IQ, kemampuan 
verbal dan non-verbal, memori, perilaku, 

dan kecenderungan gangguan spektrum 
autisme).

Epilepsi dan farmakoterapi selama kehamilan 
dapat memberikan efek teratogenik. 
Malformasi kongenital yang berhubungan 
dengan paparan obat anti-epilepsi meliputi 
malformasi jantung, cacat tulang, urologi, dan 
tabung saraf.4 Oleh karena itu, pemilihan obat 
anti-epilepsi (OAE) untuk wanita subur harus 
dipertimbangkan dengan seksama.

PEMBAHASAN
Terapi utama epilepsi adalah obat anti-epilepsi. 
Pemberian obat anti-epilepsi bertujuan untuk 
mengontrol bangkitan epilepsi. Di Indonesia, 
obat anti-epilepsi lini pertama adalah 
carbamazepine, valproic acid, phenobarbital, 
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Infeksi Dengue Sekunder:  
Pato�siologi, Diagnosis, dan Implikasi Klinis
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ABSTRAK

Infeksi dengue sekunder merupakan infeksi dengue yang terjadi kali kedua. Infeksi kedua dengan serotipe berbeda dapat menyebabkan 
penyakit dengue yang lebih berat. Penelitian menunjukkan bahwa 98% kasus dengue hemorrhagic fever/dengue shock syndrome (DHF/DSS) 
merupakan infeksi dengue sekunder. Patofisiologi yang menjadikan infeksi dengue sekunder lebih berat belum sepenuhnya dipahami, diduga 
berkaitan dengan mekanisme antibody dependent enhancement (ADE). Membedakan infeksi dengue primer dan sekunder penting agar dokter 
dan tenaga kesehatan mampu memprediksi prognosis dan keluaran klinis pasien.

Kata kunci: Dengue sekunder, DHF, diagnosis, implikasi klinis, patofisiologi

ABSTRACT

Dengue secondary infection is the second dengue infection. A second infection with different serotype tend to be more severe. Data shown 
that 98% cases of dengue hemorrhagic fever/ dengue shock syndrome (DHF/DSS) are dengue secondary infection. The pathophysiology of 
more severe cases is not fully understood; it is suspected to be related to antibody dependent enhancement (ADE) mechanism. Differentiating 
primary and secondary dengue infection is important to predict patient’s prognosis and clinical outcome. Denni Marvianto, Oktaviani Dewi 
Ratih, Katarina Frenka Nadya Wijaya. Dengue Secondary Infection: Pathophysiology, Diagnosis, and Clinical Implication

Keywords: Secondary dengue, DHF, diagnosis, clinical implication, pathophysiology  

PENDAHULUAN
Demam dengue adalah suatu penyakit akibat 
infeksi virus dengue yang ditransmisikan ke 
manusia melalui gigitan nyamuk. Perantara 
utama penyebar penyakit ini adalah nyamuk 
Aedes aegypti dan pada tingkat yang lebih 
rendah adalah nyamuk Aedes albopictus.1 Virus 
dengue (DENV) termasuk genus Flavivirus, 
famili Flaviridae, dan terdiri dari empat 
serotipe DENV (DENV-1, DENV-2, DENV-3, 
DENV-4).2 Infeksi dengue pertama kali disebut 
infeksi dengue primer dan infeksi dengue 
kedua disebut infeksi dengue sekunder. 
Penelitian menunjukkan bahwa risiko dengue 
berat lebih tinggi pada kasus infeksi dengue 
sekunder.3

WHO mendaftarkan dengue sebagai ancaman 
potensial di antara 10 ancaman kesehatan 
global di tahun 2019.4 Tingkat kematian 

akibat dengue mencapai 20% pada penderita 
dengue berat.4 Jumlah kasus dengue yang 
dilaporkan ke WHO meningkat 8 kali lipat 
dalam dua dekade terakhir, dari 505.430 
kasus di tahun 2000, menjadi lebih dari 2,4 
juta kasus di tahun 2010, dan 5,2 juta kasus di 
tahun 2019. Tingkat kematian yang dilaporkan 
antara tahun 2000 dan 2015 meningkat dari 
960 jadi 4032 kasus, dan umumnya terjadi 
pada kelompok umur yang lebih muda. 
Total kasus dan jumlah kematian di tahun 
2020 dan 2021 menunjukkan penurunan. 
Meskipun demikian, data yang terkumpul 
belum lengkap karena pandemi COVID-19 
menghambat pelaporan kasus di beberapa 
negara.1

Deteksi dini kasus dengue berat, dan adanya 
akses ke fasilitas kesehatan dapat menurunkan 
tingkat kematian kasus dengue berat sampai 

di bawah 1%.1 Infeksi dengue sekunder 
cenderung lebih berat dibandingkan infeksi 
primer, sehingga menjadi penting bagi tenaga 
kesehatan untuk mampu mengidentifikasi 
infeksi dengue sekunder guna memprediksi 
kemungkinan terjadi kasus dengue yang 
berat pada pasien.

EPIDEMIOLOGI
Transmisi terjadi saat nyamuk Ae. aegypti betina 
menggigit manusia terinfeksi yang sedang 
dalam fase viremia, fase tersebut dimulai 2 
hari sebelum muncul demam dan bertahan 
4-5 hari setelah onset demam. Setelah darah 
yang terinfeksi berada di tubuh nyamuk, virus 
akan bereplikasi di dinding epitel usus tengah, 
kemudian berpindah ke haemocoele untuk 
masuk ke kelenjar ludah dan pada akhirnya 
masuk ke saliva nyamuk. Infeksi terjadi saat 
saliva mengandung virus masuk ke tubuh 
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