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ABSTRAK 

Nama : Nurul Magfirah 

NIM : 70100117052 

Judul : Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Pasien 

  Pneumonia di RSUD Majene 
 

Pneumonia merupakan infeksi yang menyebabkan terjadinya peradangan 

pada jaringan paru sehingga kantung paru berisi infeksius atau eksudat. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengevaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien 

pneumonia di RSUD Majene berdasarkan kategori gyssens periode Januari-

Desember 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan 

secara retrospektif yaitu mengumpulkan data sekunder berupa rekam medik 

pasien pneumonia, dengan total sampel 42 yang telah memenuhi kriteria inklusi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laki laki lebih banyak terinfeksi pneumonia 

dengan kelompok usia terbanyak pada anak (0-5 tahun) dengan 12 pasien dan 

pada usia lansia (>65 tahun) dengan 11 pasien. Hasil evaluasi rasionalitas 

penggunaan antibiotik menggunakan metode gyssens diperoleh beberapa kategori. 

Pada ketegori IVa  didapatkan 26.2 % atau sebanyak 11 penggunaan antibiotik. 

Pada kategori IIIb diperoleh 4.8% atau sebanyak 2 penggunaan, pada kategori IIa 

diperoleh 23.8% atau sebanyak 10 penggunaan, dan pada kategori 0 didapatkan 

hasil 45.2% atau sebanyak 19 penggunaan. Pada penelitian ini dari kategori yang 

dinilai bahwa penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di RSUD Majene 

tidak rasional. 

 

Kata Kunci: Pneumonia, Antibiotik, Rasionalitas 
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ABSTRACK 

Nama : Nurul Magfirah 

NIM : 70100117052 

Judul : Evaluation of the Rationality of Antibiotic Use in Patients 

  Pneumonia at Majene Hospital 

 

  

Pneumonia is an infection that causes inflammation of the lung tissue so that the 

lung sacs contain infectious or exudate. This study aims to evaluate the rationality 

of the use of antibiotics in pneumonia patients in Majene Hospital based on the 

Gyssens category for the period January-December 2020. This type of research is 

a descriptive study that was carried out retrospectively, namely collecting 

secondary data in the form of medical records of pneumonia patients, with a total 

sample of 42 who met inclusion criteria. The results showed that men were more 

infected with pneumonia with the most age groups in children (0-5 years) and in 

the elderly (>65 years). The results of the evaluation of the rationality of the use 

of antibiotics using the Gyssens method were obtained in several categories. In 

the IVa category, 26.2% or as many as 11 antibiotics were used. In category IIIb 

obtained 4.8% or 2 uses, in category IIa obtained 23.8% or as many as 10 uses, 

and in category 0 obtained results of 45.2% or as many as 19 uses. In this study, 

from the category it was assessed that the use of antibiotics in pneumonia patients 

at Majene Hospital was irrational. 

Key Word: Pneumonia, Antibiotic, Rasionality 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pneumonia merupakan infeksi yang menyebabkan terjadinya peradangan 

pada jaringan paru sehingga kantung paru berisi infeksius atau eksudat. Infeksi ini 

bisa disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit lainnya. 

Gejala yang paling umum pada pneumonia yaitu demam, sesak napas, dan batuk 

(Society et al., 2019). 

Penyakit ini merupakan penyakit menular yang tidak mengenal usia baik 

anak anak maupun orang dewasa, biasanya balita dan lansia sangat rentan terpapar 

infeksi ini. Data yang dilaporkan dari WHO bahwa salah satu penyumbang angka 

kematian yang tinggi adalah infeksi saluran pernapasan termasuk didalamnya 

influenza serta pneumonia. Pneumonia sangat sering didapati pada pasien yang 

melakukan rawat jalan, dan pada pasien rawat inap angka mortalitasnya mencapai 

5 sampai 15% (Maratus Sholihah, Suradi, 2019). 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018, prevalensi 

pneumonia disetiap provinsi yaitu, di Papua 3,6%, Bengkulu 3,4%, Papua Barat 

2,9%, Jawa Barat 2,6%, Aceh 2,5%, Kalimantan Utara 2,4%, Sumatera Selatan 

2,4%, DKI Jakarta 2,3%, Sulawesi Barat 2,3%, Sumatera Utara 2,1%, Kalimantan 

Barat 2,1%, Maluku Utara 2,1%, Lampung 2%, Banten 2%, Jambi 1,9%, Maluku 

1,9%, Kalimantan Tengah 1,9%, Jawa Timur 1,8%, Kalimantan Timur 1,8%, 

Sulawesi Utara 1,8%, Gorontalo 1,8%, Sumatera Barat 1,7%, Kepulauan Seribu 

1,7%, Kalimantan Selatan 1,6%, Sulawesi Tengah 1,6%, Sulawesi Utara 1,6%, 

Riau 1,5%, Bangka Belitung 1,4%, NTB 1,4%, Jogjakarta 1,3%, NTT 1,2%, Bali 

1%, hal ini mengalami kenaikan di seluruh Indonei1` 7jusa yaitu 2% (Riskesdas, 

2018). 
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Terapi awal yang dapat digunakan pada pengobatan pneumonia adalah 

antibiotik. Antibiotik merupakan obat yang dapat menghambat atau menghentikan 

pertumbuhan sel bakteri, antibiotik yang dapat diberikan yaitu antibiotik spektrum 

sempit misalnya seftriakson atau ampisilin, maupun pemberian antibiotik dengan 

spektrum luas seperti kuinolon dan sefalosporine (Rusmini, 2016). 

Pemberian antibiotik disetiap terapi sangat penting untuk diperhatikan, 

karena penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan 

dan akan memberikan kerugian kepada pasien (Meriyani et al., 2016). 

Penggunaan antibiotik dengan baik dan memenuhi standar kerasionalan obat akan 

mengurangi infeksi sehingga memberikan efek terapi bagi pasien. Namun 

pemberian antibiotik yang tidak rasional dapat memperluas tingginya resistensi 

antibiotik, hal tersebut dapat meningkatan angka morbiditas dan mortalitas juga 

akan meningkatkan biaya kesehatan yang digunakan oleh pasien (Syamsul et al., 

2019). 

Penggunaan obat rasional adalah salah satu upaya dari World Health 

Organization (WHO) untuk mengatasi kondisi dimana lebih dari 50% obat dari 

seluruh dunia diresepkan, diracik, ataupun dijual dengan tidak tepat dan juga 

pasien menggunakannya dengan tidak tepat. Penggunaan obat rasional terdiri dari 

tiga indikator diantaranya peresepan, pelayanan kepada pasien, serta fasilitas. 

Peresepan obat pada pasien yang tidak tepat akan menimbulkan beberapa masalah 

seperti tidak tercapainya efek terapi yang diharapkan, terjadi peningkatan efek 

samping pada obat, terjadi resistensi antibiotik, terjadinya infeksi dari 

ketidaksterilan injeksi yang diberikan, dan pemborosan obat. Untuk itu perlu 

adanya penjaminan mutu dalam proses penggunaan obat-obatan. Dalam hal ini 

apoteker atau tenaga kefarmasian harus mengambil tanggung jawab dengan 
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bekerjasama dengan seluruh profesi kesehatan serta pasien agar penggunaan obat 

rasional sebagai tujuan terapi dapat tercapai (Pulungan et al., 2019). 

Upaya yang dapat dilakukan sebagai seorang mahasiswa khususnya 

mahasiswa farmasi adalah dengan melakukan evaluasi rasionalitas penggunaan 

obat terkhusus antibiotik, oleh karena itu peneliti perlu melakukan penelitian 

dengan judul “Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Pasien 

Pneumonia di RSUD Majene Sulawesi Barat”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada 

pasien pneumonia yang berada di RSUD Majene berdasarkan tepat indikasi, tepat 

pasien, tepat obat, dan tepat dosisnya. 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

a. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyebabkan terjadinya peradangan 

pada satu atau kedua kantung udara di paru paru. 

b. Antibiotik adalah golongan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri. 

c. Rasionalitas penggunaan obat adalah keadaan dimana pada penggunaan obat   

sudah sesuai atau tepat indikasi, tepat dosis, tepat pasien, serta frekuensi 

pemberian  yang tepat. 

d. Rekam medik adalah berkas yang berisi dokumen atau catatan pasien berupa 

identitas, amnesis, diagnosis, dan pengobatan penderita selama mendapatkan 

perawatan di rumah sakit. 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental 

dengan pengambilan data dari data sekunder (rekam medik) secara deskriptif. 

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian dengan judul “Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien 

Pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Tulungagung” yang dilakukan 

oleh Ilmi et al pada tahun 2020 dengan menggunakan jenis penelitian 

observasional, dilakukan dengan metode deskriptif, pengambilan data 

dilakukan secara retrospektif dari lembar rekam medik pasien dengan 

diagnosa pneumonia dan mendapatkan terapi antibiotik. Penelitian ini 

mendapatkan 130 sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi dari 171 pasien yang ada. Dari penelitian ini didapatkan hasil 

evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien penumonia yaitu 

berdasarkan tepat jenis antibiotik mencapai 85,38% dimana terdapat 19 

resep yang tidak tepat pemilihan jenis antibiotik. Tepat frekuensi 

penggunaan antibiotik dan tepat dosis antibiotik mencapai 100%. Tepat 

lama penggunaan antibiotik mencapai 42,34% dengan 47 pasien dan 

terdapat 57,66% ketidaktepatan lama penggunaan dengan 64 pasien. Dari 

hasil tersebut diketahui bahwa penilaian rasionalitas penggunaan antibiotik 

pada pasien pneumonia dengan 4 penilian ketepatan yaitu tepat jenis 

antibiotik, tepat dosis, tepat frekuensi penggunaan dan tepat lama 

penggunaan mencapai 81,93%. 

2. Peneltian yang berjudul “Penilaian Terhadap Rasionalitas Penggunaan 

Antibiotik Pada Balita Penderita Pneumonia Puskesmas Bogor Utara” 

yang dilakukan oleh Lusi Indriani dan Oktaviana Zunnita pada tahun 2018 

dengan menggunakan jenis penelitian observasional deskriptif melalui 
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pendekatan retrospektif,  analisis data menggunakan metode Gyssens 

dengan jumlah sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

adalah 73 sampel. Dari hasil penelitian didapatkan hasil pada kategori V, 

IV dan IIIa yaitu 0%, sehingga penggunaan antibiotik pada kategori ini 

adalah rasional. Pada kategori IIIb didapatkan 9,6% dengan 7 resep, 

kategori IIIc didapatkan 46,6% dengan 34 resep sehingga penggunaan 

antibiotik pada kategori ini adalah irrasional. 

3. Penelitian yang berjudul “Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik 

untuk Terapi Infeksi Saluran Pernapasan atas di Rumah Sakit Kota 

Medan” yang dilakukan oleh  Siti Fatimah Hanum dan Siska Famela pada 

tahun 2018 termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pengambilan 

data secara retrospektif pada catatan medis. Kriteria kerasionalan yaitu 

evaluasi kerasionalan tepat pasien sebesar 100%. Tepat indikasi 100%. 

Pada evaluasi kerasionalan tepat obat sebesar 100%, tepat cara pemberian 

100% serta tepat dosis terdapat 100%. 

4. Penelitian yang berjudul “Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik 

Dengan Pendekatan Metode Gyssens Terhadap Luaran Klinis Pasien 

Balita Penderita Pneumonia di RSUD Kota Bogor” yang dilakukan oleh 

Naifah Luthfiyah Putri, Hany Yusmaini, Sugeng Wiyono pada tahun 2020 

merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional 

menggunakan metode gyssens. Sebanyak 77 pasien rawat inap balita yang 

telah memenuhi kriteri inklusi didapatkan 37 penggunaan antibiotik yang 

termasuk dalam kategori tidak rasional. Pada kategori I (tidak tepat waktu 

pemberian) terdapat 10 penggunaan, kategori IIa (tidak tepat dosis) 

terdapat 21 penggunaan, kategori IIIb (waktu terlalu singkat) didapatkan 6 

penggunaan.  
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5. Penelitian yang berjudul “Evaluasi Rasionalitas dan Efektifitas Penggunaan 

Antibiotik pada Pasien Pneumonia Pediatrik di Instalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Pusat Jawa Tengah” yang dilakukan oleh Mahardika Putri Bestari dan 

Hidayah Karuniawati pada tahun 2017 merupakan peneltian studi 

observasional yang dilakukan dengan retrospektif. Hasil penelitian 

menunjukkan dari 90 kasus yamg terinklusi diperoleh pada kategori tepat 

indikasi 100%, tepat pasien 100%, tepat obat 72,2%, tepat dosis 9,23% 

sehingga disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik di RS tersebut tidak 

rasional. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi rasionalitas 

penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di RSUD Majene berdasarkan 

kategori gyssens. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

penggunaan antibiotik yang efektif dan rasional pada pasien pneumonia, 

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi objek kajian dalam 

menambah lmu pengetahuan kesehatan terkhusus dalam upaya 

penggunaan antibiotik yang tepat bagi pasien pneumonia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pneumonia 

1. Defenisi 

Pneumonia adalah salah satu bentuk infeksi saluran pernapasan akut yang 

menyerang paru-paru. Paru-paru terdiri dari kantung kecil yang disebut alveoli, 

yang terisi udara saat orang sehat bernapas. Ketika seseorang menderita 

pneumonia, alveoli berisi nanah dan cairan, yang menyebabkan nyeri saat 

bernapas dan membatasi asupan oksigen (WHO, 2020). 

  Pneumonia merupakan inflamasi akut jaringan paru yang penyebabnya 

adalah infeksi dari patogen yang dapat membahayakan jiwa banyak orang 

terutama pada lansia, pada orang orang yang memiliki penyakit kronis dan orang 

orang yang mengalami penurunan sistem imun (Asih & Effendy, 2004). 

Pneumonia didefinisikan sebagai infeksi akut pada parenkim paru oleh 

satu atau patogen koinfeksi, tetapi tidak termasuk kondisi bronkiolitis yang 

terdefinisi dengan baik, sebagian besar penderita pneumonia disebabkan oleh 

virus (Mackenzie, 2016). 

2. Penyebab Pneumonia 

Sebuah studi besar 10 negara yang dilakukan lebih dari 25 tahun yang lalu 

mengungkapkan bahwa virus pernapasan terutama Respiratory Syntical Virus 

(RSV) menjadi penyebab utama pneumonia dengan penyebab bakteri tersering 

adalah S. Pneumoniae dan H. influenzae. Penyebab lain yang sering muncul yaitu 

rhinovirus, virus influenza, metapneumovirus manusia, dan adenovirus. Juga 

ditemukan penyebab lain seperti fungi dan dari substansi lain seperti makanan,  
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meningkatnya asam lambung, atau reaksi hipersensitivitas dan efek samping dari 

suatu obat (Ditri, 2017). 

Beberapa penyebab terjadinya infeksi pnuemonia pada anak seperti tidak 

tercukupinya ASI eksklusif yang didapatkan, kelahiran prematur, terjadinya 

malnutrisi, tidak lengkapnya imunisasi campak yang diberikan, faktor lingkungan 

lainnya seperti kondisi ekonomi orang tua anak rendah, kepadatan penduduk, 

tidak terjangkauanya akses pelayanan kesehatan, polusi udara di dalam rumah 

yang biasanya disebabkan oleh aktivitas orang tua yang sering merokok,  serta 

seringnya membawa anak ke dapur (Nikmah et al, 2018; Dewiningsih, 2018). 

3. Patofisiologi 

Pneumonia dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, protozoa atau 

penyebab lainnya seperti hipersensitifitas pada obat. Mikroorganisme yang masuk 

ke dalam tubuh akan mencapai paru dengan beberapa jalur yaitu (Asih & Effendy, 

2004): 

a. Orang yang mengalami infeksi, ketika batuk, bersin atau 

berbicara,  mikroorganisme akan terlepas di udara dan dan akan dihirup oleh 

individu lain. 

b. Mikroorganisme dapat pula mencapai paruh melalui kontaminasi yang 

didapatkan pada peralatan terapi pasien 

c. Mikroorganisme yang terdapat pada individu  yang memiliki  higiene gigi 

yang buruk juga dapat menjadi  patogenik 

d. Penyebaran lain juga dapat terjadi melalui sirkulasi infeksi sistemik atau pada 

jarum hipodermik yang telah berinteraksi dengan bakteri 

Individu dengan kondisi tubuh yang sehat,  patogen telah sampai di paru 

akan dikeluarkan melalui sistem pertahanan tubuh seperti pada saat batuk atau 

terjadi fagositosis di dalam sel.  Pada individu dengan sistem imun yang tidak 
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baik sel patogen yang masuk ke dalam tubuh akan membelah dan memperbanyak 

dirinya kemudian mengeluarkan toksin atau racun yang sifatnya merusak. Reaksi 

yang terjadi pada antigen dan antibodi serta endotoksin yang dikeluarkan dari 

mikroorganisme dapat merusak dinding mukosa bronkial dan membran alveolus 

kapiler. Kemudian terjadi peradangan dan edema  sehingga mengakibatkan  sel 

acini dan bronkiolus terminalis  terisi oleh patogen yang dapat menyebabkan 

infeksi (Asih & Effendy, 2004). 

4. Manifestasi Klinik  

Pada pasien pneumonia gejala klinis yang sering muncul adalah sesak 

napas dan biasanya sesak napas pada pasien onsetnya kurang dari 24 jam. 

Keluhan umum pasien pneumonia pada anak biasanya demam dengan pengukuran 

suhu rata rata 37,6° C juga biasanya disertai dengan batuk serta muntah, 

takikardia, peningkatan frekuensi pernapasan (takipnea), pernapasan cuping 

hidung (nasal flaring), ronki dan wheezing (Monita et al, 2015). 

Menurut (Sari et al, 2016) pada kelompok usia yang lebih tua jarang 

mengeluhkan batuk dan sesak napas, dan pada kelompok dengan usia muda gejala 

seperti nyeri dada pleuritik dan hemoptisis lebih sering ditemui. Gejala klinis yang 

muncul seperti penurunan nafsu makan, hilangnya status fungsional dan jatuh 

biasanya muncul pada penderita pneumonia dengan usia yang lebih tua. 

5. Klasifikasi 

Menurut (Mulyana et al, 2019) pneumonia dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga kelas yaitu: 

a. Pneumonia Usia Lanjut 

Pada pneumonia jenis ini sering dijumpai penyebab utamanya yaitu bakteri S. 

Pneumonia hal ini diungkapkan oleh beberapa peneliti dahulu. Pneumonia 
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jenis ini biasanya tidak didapati gejala yang jelas. Menurut beberapa peneliti 

terdahulu bahwa pada populasi ini jarang terjadi demam dan gejala lainnya 

yang berkaitan dengan pernapasan. Penelitian yang dilakukan oleh Zalacin et 

al, melaporkan bahwa manifestasi klinis yang muncul pada pneumonia jenis 

ini yaitu terjadinya perubahan perilaku atau mental, menurunnya kesadaran, 

terjadi kelelahan, anoreksia dan dehidrasi. 

b. Pneumonia Komunitas 

Pneumonia komunitas merupakan peradangan atau infeksi akut paru yang 

biasanya didapatkan di lingkungan masyarakat. Pneumonia ini biasanya 

ditandai dengan menurunkan kesadaran, meningkatnya nilai ureum, 

peningkatan frekuensi bernapas diatas 30 kali per menit, tekanan darah pasien 

biasanya dibawah angka 90/60 mmHg. 

c. Pneumonia Nosokomial 

Pneumonia jenis ini adalah infeksi yang penyebabnya didapatkan di rumah 

sakit atau dari alat ventilator yang pasien gunakan. Biasanya pneumonia ini 

didapatkan setelah pasien dirawat inap selama dua hari. 

6. Terapi Pneumonia 

Terapi awal yang dapat digunakan pada pengobatan pneumonia adalah 

antibiotik. Antibiotik merupakan obat yang dapat menghambat atau menghentikan 

pertumbuhan sel bakteri, antibiotik yang dapat diberikan yaitu antibiotik spektrum 

sempit misalnya seftriakson atau ampisilin, maupun pemberian antibiotik dengan 

spektrum luas seperti kuinolon dan sefalosporine (Rusmini, 2016). 

a. Terapi pada anak 

Pada kasus pneumonia anak, WHO mengklasifikasikan pneumonia 

berdasakan gejala pernapasan anak-anak usia 2 hingga 59 bulan ke dalam empat 
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kategori. Anak-anak dengan batuk dan pilek yang tidak memiliki tanda-tanda 

pneumonia diklasifikasikan sebagai “non-pneumonia”, dan pengasuh mereka 

disarankan untuk perawatan di rumah yang tepat. Anak-anak dengan pernapasan 

cepat diklasifikasikan sebagai "pneumonia" dan diberi antibiotik oral (pada saat 

itu kotrimoksazol oral) untuk dibawa pulang selama lima hari. Anak-anak yang 

mengalami tarikan dada dengan atau tanpa napas cepat diklasifikasikan sebagai 

“pneumonia berat” dan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pengobatan 

dengan penisilin suntik. Anak-anak yang memiliki tanda bahaya umum 

diklasifikasikan sebagai "pneumonia berat atau penyakit yang sangat parah". 

Anak-anak ini menerima dosis pertama antibiotik oral dan kemudian segera 

dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk evaluasi lebih lanjut dan pengobatan dengan 

antibiotik parenteral (WHO, 2014). 

Anak-anak dengan pneumonia pernapasan cepat tanpa penarikan dada atau 

tanda bahaya umum harus diobati dengan amoksisilin oral: setidaknya 40 

mg/kg/dosis dua kali sehari (80mg/kg/hari) selama lima hari. Di daerah dengan 

prevalensi HIV rendah, berikan amoksisilin selama tiga hari. Anak-anak dengan 

pneumonia pernapasan cepat yang gagal pada pengobatan lini pertama dengan 

amoksisilin harus memiliki pilihan rujukan ke fasilitas di mana terdapat 

pengobatan lini kedua yang sesuai. 

1) Anak-anak usia 2-59 bulan dengan pneumonia tarikan dada harus diobati 

dengan amoksisilin oral setidaknya 40mg/kg/dosis dua kali sehari atau 

80mg/kg/hari selama lima hari. 

2) Anak-anak berusia 2-59 bulan dengan pneumonia berat harus diobati 

dengan ampisilin parenteral (atau penisilin) dan gentamisin sebagai 

pengobatan lini pertama. Ampisilin: 50 mg/kg, atau penisilin benzil: 

50.000 unit per kg IM/IV setiap enam jam selama setidaknya lima hari. 
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Gentamisin: 7,5 mg/kg IM/IV sekali sehari selama minimal lima hari. 

Ceftriaxone harus digunakan sebagai pengobatan lini kedua pada anak-

anak dengan pneumonia berat yang gagal pada pengobatan lini pertama. 

3) Ampisilin (atau penisilin bila ampisilin tidak tersedia) ditambah 

gentamisin atau seftriakson direkomendasikan sebagai rejimen antibiotik 

lini pertama untuk bayi yang terinfeksi dan terpajan HIV dan untuk anak 

di bawah usia 5 tahun dengan pneumonia yang ditarik ke dalam dada atau 

pneumonia berat. 

4) Untuk bayi yang terinfeksi HIV dan terpajan dan untuk anak-anak dengan 

pneumonia tarikan dada atau pneumonia berat, yang tidak menanggapi 

pengobatan dengan ampisilin atau penisilin plus gentamisin, ceftriaxone 

direkomendasikan untuk digunakan sebagai pengobatan lini kedua. 

b. Terapi pneumonia pada dewasa 

1) Untuk orang dewasa rawat jalan yang sehat tanpa komorbiditas yang 

tercantum di bawah ini atau faktor risiko untuk patogen resisten antibiotik, 

direkomendasikan: 

a) Amoksisilin 1 g tiga kali sehari, atau  

b) Doksisiklin 100 mg dua kali sehari, atau 

c) Makrolida (azitromisin 500 mg pada hari pertama kemudian 250 mg) 

setiap hari, atau 

d) Klaritromisin 500 mg dua kali sehari atau klaritromisin diperpanjang 

rilis 1.000 mg setiap hari hanya di area dengan resistensi pneumokokus 

terhadap makrolida 

2) Untuk pasien dewasa rawat jalan dengan penyakit penyerta seperti jantung 

kronis, paru-paru, hati, atau penyakit ginjal, diabetes mellitus, 

alkoholisme, keganasan, atau asplenia direkomendasikan: 
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a) Terapi kombinasi: 

Amoksisilin/klavulanat 500 mg/125 mg tiga kali sehari, atau 

amoksisilin/ klavulanat 875 mg/125 mg dua kali setiap hari, atau 2.000 

mg/125 mg dua kali etiap hari, atau sefalosporin (cefpodoxime 200 mg 

dua kali sehari atau cefuroxime 500 mg dua kali sehari), dengan; 

Makrolida (azitromisin 500 mg pada hari pertama kemudian 250 

mg setiap hari, klaritromisin (500 mg dua kali sehari) atau rilis 

diperpanjang 1.000 mg sekali setiap hari), atau doksisiklin 100 mg dua 

kali sehari 

b) Monoterapi 

Fluorokuinolon pernapasan (levofloxacin 750 mg setiap hari, 

moksifloksasin 400 mg setiap hari, atau gemifloxacin 320 mg setiap 

hari 

c) Orang dewasa rawat inap tidak parah kami direkomendasikan 

Terapi kombinasi dengan b-laktam (ampisilin1sulbaktam 1,5–3 g 

setiap 6 jam, sefotaksim 1-2 g setiap 8 jam, ceftriaxone 1-2 g setiap 

hari, atau ceftaroline 600 mg setiap 12 jam) dan makrolida (azitromisin 

500 mg setiap hari atau klaritromisin 500 mg dua kali sehari) atau 

Monoterapi dengan fluorokuinolon (levofloxacin 750 mg setiap 

hari, moksifloksasin 400 mg setiap hari) 

Pilihan ketiga untuk orang dewasa yang memiliki kontraindikasi 

untuk kedua makrolida dan fluorokuinolon adalah terapi kombinasi 

dengan b-laktam (ampisilin1sulbaktam, sefotaksim, ceftaroline, atau 

ceftriaxone, dosis sebagai di atas) dan doksisiklin 100 mg dua kali 

setiap hari 
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7. Metode Untuk Mendiagnosis Pneumonia 

a. PCR 

Metode untuk pengujian virus pada pernapasan meliputi uji kultur, uji 

antigen cepat, imunofluoresensi, immunoassay enzim uji, dan PCR. PCR lebih 

sensitif daripada tes kultur, atau tes immunoassay enzim. Kekuatan PCR ini 

bermanfaat bagi pasien dewasa yang memiliki virus nasofaring dalam jumlah 

yang lebih kecil dibandingkan dengan pasien anak. Multiplex RT-PCR berguna 

untuk menguji secara bersamaan berbagai virus pernapasan (Lee et al, 2018). 

PCR dapat menguji berbagai sampel organ pernapasan termasuk sampel 

nasofaring, sputum, aspirasi saluran napas, dan cairan bronchoalveolar lavage. 

Dalam kebanyakan penelitian tentang pneumonia yang disebabkan oleh virus 

pernapasan, pengujian virus dilakukan dengan menggunakan sampel dari saluran 

napas bagian atas. Pada 20-40% pasien dengan community-acquired pneumonia, 

virus pernapasan dideteksi dengan PCR. Rhinovirus merupakan virus yang paling 

sering terdeteksi, dan virus pernapasan lainnya seperti influenza, 

metapneumovirus, RSV, parainfluenza virus, dan coronavirus juga relatif sering 

terdeteksi (Lee et al, 2018). 

Namun, hasil positif dari sampel saluran napas atas tidak selalu 

mengindikasikan adanya infeksi virus, dan hasil PCR positif tidak menunjukkan 

bahwa pneumonia disebabkan oleh virus pernapasan. Selain itu, meskipun virus 

pada pernapasan dapat menyebabkan pneumonia sendiri, mereka mungkin 

merupakan predisposisi faktor pneumonia. Oleh karena itu, kemungkinan 

bakterial pneumonia tidak dapat diabaikan begitu saja karena pernapasan bakteri 

terdeteksi dalam tes PCR. Faktanya, virus pernapasan terdeteksi pada 20% pasien 

yang didiagnosis dengan bakteri pneumonia (Lee et al, 2018). 
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Tidak jelas apakah penggunaan agen antivirus diperlukan atau tidak ketika 

virus pernapasan selain influenza terdeteksi, dan sulit untuk mendiagnosis 

pneumonia virus hanya berdasarkan hasil positif. Dengan mempertimbangkan 

biaya tes dan berbagai faktor, diperlukan tes PCR untuk mendeteksi virus 

pernapasan ketika pasien diduga menderita pneumonia yang disebabkan oleh 

virus pernapasan berdasarkan gejala klinis atau temuan radiografi (Lee et al, 

2018). 

b. Legionella, Mycoplasma, Chlamydophila PCR 

1) Legionella PCR 

Dalam tinjauan sistematis baru-baru ini, sensitivitas uji Legionella PCR 

menggunakan sampel organ pernapasan adalah 97,4%, dan spesifisitasnya adalah 

98,6%. Legionella PCR dapat dilakukan dengan menggunakan sampel nasofaring 

atau usap hidung ketika tidak ada sputum yang dikeluarkan bahkan dalam analisis 

sputum yang diinduksi, tetapi metode pengujian ini memiliki tingkat diagnosis 

yang lebih rendah dibandingkan dengan saat sampel sputum digunakan (Lee et al, 

2018). 

2) Mycoplasma PCR 

Berbagai tes serologis telah digunakan secara tradisional untuk 

mendiagnosis Mycoplasma. Tes ini mungkin gagal mendeteksi antibodi pada 

periode awal setelah infeksi, dan antibodi Ig M reaksi mungkin tidak terjadi pada 

orang dewasa berusia 40 tahun atau lebih. Mycoplasma PCR yang menggunakan 

berbagai sampel organ pernapasan memiliki sensitivitas yang lebih tinggi 

dibandingkan uji serologis, dan memiliki sensitivitas yang hampir sama dengan 

Legionella PCR. Sama seperti Legionella PCR, Mycoplasma PCR memiliki 
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tingkat diagnosis yang lebih rendah dengan sampel nasofaring dibandingkan 

dengan sampel dahak (Lee et al, 2018). 

3) PCR Chlamydophila 

Tes serologis untuk Chlmydophila memiliki spesifisitas yang lebih rendah 

dibandingkan dengan PCR, dan dapat melaporkan hasil negatif palsu pada periode 

awal setelah infeksi seperti halnya dengan infeksi Mycoplasma. Untuk alasan ini, 

PCR mungkin lebih berguna daripada tes serologis untuk mendiagnosis infeksi 

Chlmydophila. Meskipun sensitivitas PCR Chlamydophila belum diukur secara 

akurat, PCR Chlamydophila dilaporkan memiliki spesifisitas yang tingg (Lee et 

al, 2018). 

c. CT 

Chest computed tomography (CT) adalah tes yang paling akurat untuk 

menilai anomali parenkim. Temuan radiografi yang menunjukkan pneumonia 

dapat diamati bahkan ketika tidak ada anomali yang diamati pada rontgen dada. 

CT dada lebih akurat daripada rontgen dada dalam mendiagnosis komplikasi 

seperti pleuritis dan nekrosis paru, diagnosis eksklusif dan diagnosis banding non- 

infeksi penyakit paru seperti atelektasis, infark paru, tumor, dan penyakit paru 

interstisial yang mungkin menunjukkan karakteristik sama seperti pneumonia 

pada sinar-X. Karena temuan CT dapat bervariasi tergantung pada identitas 

penyebab bakteri pneumonia, CT berguna untuk mengidentifikasi penyebab 

bakteri. Temuan CT sugestif mikobakteri yang harus dibedakan dari pneumonia 

umum, dan infeksi paru-paru jamur juga dapat diperoleh (Lee et al, 2018). 

Namun, karena biaya yang relatif tinggi dan bahaya radiasi dibandingkan 

dengan sinar-X dada, CT harus dilakukan secara selektif dalam kasus dimana 
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diferensiasi penyerta penyakit seperti emboli paru diperlukan, diduga infeksi 

jamur, sulit untuk memeriksa infiltrasi paru-paru pada rontgen dada karena paru- 

paru lain yang mendasari penyakit, dan sulit untuk memeriksa komplikasi 

pneumonia karena kurangnya respons terhadap pengobatan pneumonia (Lee et al, 

2018). 

d. USG Dada 

USG dada digunakan dalam diagnosis berbagai penyakit paru-paru seperti 

pneumotoraks, hidrotoraks, dan enema paru, serta pneumonia. Meta-analisis 

menggunakan data dari 1.172 pasien yang didiagnosis dengan pneumonia, USG 

dada memiliki sensitivitas dan spesifisitas sangat baik yang masing-masing 94% 

dan 96%, dalam diagnosis pneumonia. Dibandingkan dengan rontgen dada, USG 

dada tidak menimbulkan beban paparan radiasi, dapat dilakukan tepat di sebelah 

pasien, dapat dilakukan pada wanita hamil, dan dapat mendiagnosis konsolidasi 

paru dan hidrotoraks secara lebih akurat. Hal ini juga berguna untuk mengevaluasi 

hidrotoraks, yang dapat terjadi sebagai komplikasi pneumonia (Lee et al, 2018). 

B. Antibiotik 

1. Defenisi 

Istilah antibiotik pertama kali digunakan pada tahun 1942 oleh Selman 

Waksman dan rekan-rekannya dalam jurnal untuk menggambarkan setiap zat 

yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang antagonis terhadap pertumbuhan 

mikroorganisme lain dalam pengenceran tinggi. Definisi ini mengecualikan zat 

yang membunuh bakteri tetapi tidak diproduksi oleh mikroorganisme (hidrogen 

peroksida). Ini juga mengecualikan senyawa antibakteri sintetis seperti 

sulfonamida. Dalam penggunaan saat ini, istilah "antibiotik" diterapkan pada obat 

apa pun yang membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhannya, terlepas dari 
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apakah obat itu diproduksi oleh mikroorganisme atau tidak (Singh et al, 2018). 

Antibiotik adalah obat yang diperuntukkan untuk mengobati infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri. Antibiotik yang digunakan dapat bersifat bakterisid atau 

dengan cara membunuh bakteri maupun bersifat bakteriostatik atau dengan cara 

mencegah terjadinya perkembangbiakan pada bakteri (P et al., 2014). 

Antibiotika adalah suatu substansi kimia yang dibentuk atau diperoleh dari 

berbagai spesies mikroorganisme, yang dalam konsentrasi rendah mampu 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Antibiotika tersebar di dalam 

alam dan memegang peranan penting dalam mengatur populasi mikroba dalam 

tanah, air, limbah, dan kompos. Antibiotika ini memiliki susunan kimia dan cara 

kerja yang berbeda-beda sehingga masing-masing antibiotika memiliki kuman 

standar tertentu. Dari sekian banyak antibiotika yang telah berhasil ditemukan, 

hanya beberapa saja yang cukup tidak toksik untuk dapat dipakai dalam 

pengobatan (Kemenkes RI, 2017). 

Menurut Kemenkes RI, tahun 2017 suatu bahan yang dapat 

diklasifikasikan menjadi sebuah antibiotik apabila: 

a. Bahan tersebut merupakan produk metabolisme dari alami ataupun 

sintesis 

b. Bahan tersebut adalah produk sintesis yang dihasilkan sebagai analog 

struktur suatu antibiotika yang terdapat di alam 

c. Bahan tersebut mengantagonis pertumbuhan atau keselamatan suatu 

spesies mikroorganisme atau lebih 

d. Bahan tersebut efektif dalam konsentrasi rendah 
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2. Penggolongan Antibiotik 

Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan antibiotik tetapi klasifikasi 

yang paling umum didasarkan pada struktur molekulnya, cara kerjanya dan 

spektrum aktivitasnya. Lainnya termasuk rute pemberian (suntikan, oral dan 

topikal). Antibiotik dalam kelas struktural yang sama umumnya akan 

menunjukkan pola efektivitas, toksisitas, dan potensi efek samping yang serupa. 

Penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya dibedakan menjadi 

(Etebu & Arikekpar, 2020): 

a. Penghambatan Sintesis Dinding Sel 

Sebagian besar sel bakteri terbungkus oleh lapisan kaku peptidoglikan 

(PG), yang melindungi sel-sel dalam menghadapi yang tekanan osmotik yang 

berlaku konsisten dengan lingkungan dan kondisi di mana mereka berada.  Untuk 

tetap hidup, bakteri harus mensintesis peptidoglikan, mereka melakukan ini 

dengan aktivitas PBPs yang merupakan transglikosilase dan transpeptidase. 

Kedua enzim ini berperan penting dengan menambahkan pentapeptida disakarida 

untuk memperpanjang untaian glikan dari molekul peptidoglikan yang ada dan 

juga untai ikatan silang dari unit peptidoglikan yang belum matang. 

Obat-obatan seperti penisilin, karbapenem dan sefalosporin mampu 

memblokir ikatan silang unit peptidoglikan dengan menghambat pembentukan 

ikatan peptida yang dikatalisis oleh PBPs. 

Kebanyakan antibiotik termasuk dalam kelas glikopeptida antibiotik 

(misalnya vankomisin) mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan 

menghambat sintesis peptidoglikan. Mereka menghambat sintesis peptidolikan 

dengan mengikatkan diri pada peptidolikan unit, serta memblokir transglikosilase 

dan aktivitas transpeptidase. 
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b. Kerusakan Struktur Membran Sel Atau Fungsi 

Kelas antibiotik yang merusak membran sel bakteri spesifik di setiap 

kelompok mikroba berdasarkan perbedaan jenis lipid dalam sel membran 

mereka. Misalnya, Daptomisin mendepolarisasi membran yang bergantung pada 

kalsium, dan itu mengarah ke penghentian sintesis makromolekul dan gangguan 

membran sel pada bakteri. 

Polimiksin menyebabkan disintegrasi sel bakteri membran dengan 

mengikat secara efektif bagian lipid dari lipopolisakarida dalam sel bakteri. 

c. Penghambatan Sintesis Asam Nukleat 

Jalur metabolisme yang menghasilkan sintesis nukleat asam sangat 

penting; gangguan asam nukleat sintesis bertentangan dengan kelangsungan hidup 

dan keturunan sel bakteri. Antibiotik mengganggu sintesis asam nuklat dengan 

memblokir replikasi atau menghentikan transkripsi. Replikasi DNA melibatkan 

pelepasan tradisional struktur heliks ganda, proses yang difasilitasi oleh enzim 

helikase.  

Kuinolon kelompok antibiotik, misalnya, memang mengganggu fungsi 

enzim helikase sehingga mengganggu enzim dari memainkan fungsinya sebagai 

pelepas DNA. Ini tindakan antibiotik dari kuinolon akhirnya memotong proses 

replikasi dan perbaikan DNA di antara bakteri yang rentan. Antibiotik yang 

modus aksinya adalah penghambatan asam nukleat sintesis juga menargetkan 

topoisomerase II dan topoisomerase IV dari bakteri. Mengganggu aktivitas enzim 

pada bakteri ini mempengaruhi RNA secara negatif polimerase yang pada 

gilirannya mencegah sintesis RNA.  

d. Penghambatan Sintesis Protein 

Makhluk hidup termasuk bakteri ditentukan oleh jumlah dan jenis protein 

yang menyusunnya, dan terus diproduksi. Protein bertanggung jawab atas 
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komposisi struktural, proses metabolis me dan fisiologis, dan respons terhadap 

kondisi buruk, di antara peran lainnya. Namun, jenis dan jumlah protein yang 

dihasilkan oleh suatu bakteri pada waktu tertentu bergantung pada informasi yang 

terkandung dalam biomolekul asam deoksiribonukleat (DNA) lain yang sangat 

penting. DNA menentukan jenis protein yang dihasilkan sel bakteri melalui 

informasi tertentu yang disimpan di dalamnya. Informasi tersebut adalah 

sekumpulan kode genetik yang disebut kodon, diturunkan ke biomolekul asam 

ribonukleat (RNA) yang identik, khususnya RNA pembawa pesan (mRNA). 

Transfer RNA (tRNA), biomolekul serupa juga dibentuk di bawah arahan DNA. 

Biomolekul ini bersama dengan mRNA bergerak ke ribosom, pabrik untuk 

sintesis protein dalam sel hidup, tRNA kemudian menguraikan kodon yang 

terkandung dalam mRNA dan memfasilitasi terjemahan urutan kodon menjadi 

urutan asam amino yang merupakan blok pembangun protein. 

Mengingat pentingnya protein dalam proses metabolisme dan kehidupan 

semua organisme hidup, apa pun yang mengganggu proses sintesisnya dalam sel 

bakteri pada akhirnya akan melumpuhkan sel; menghambat pertumbuhannya atau 

7667bahkan membunuhnya sama sekali. 

Di antara inhibitor ribosom, subkelas aminoglikosida yang diturunkan 

secara alami adalah satu-satunya yang bersifat bakterisidal. Makrolida, 

streptogramin, spektinomisin, tetrasiklin, dan kloramfenikol biasanya bersifat 

bakteriostatik. Namun, beberapa antibiotik penghambat ribosom yang biasanya 

bersifat bakteriostatik dapat menjadi bakterisidal dalam kondisi tertentu yang 

berkaitan dengan spesies atau cara pengobatan tertentu. Misalnya, kloramfenikol 

yang biasanya dikenal sebagai bakteriostatik telah terbukti efektif membunuh S. 

pneumoniae dan Neisseria meningitidis, serta H. influenza. Variabilitas spesifik 

spesies dalam penghambatan ribosom atau kematian sel yang dimediasi 
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berpotensi terkait dengan perbedaan urutan di antara spesies bakteri di wilayah 

variabel dari protein ribosom dan RNA yang sangat terkonservasi. 

e. Penyumbatan Jalur Metabolisme Utama 

Beberapa antibiotik seperti sulfonamida dan trimetoprim telah terbukti 

meniru substrat yang dibutuhkan untuk metabolisme sel bakteri. Penipuan ini 

menyebabkan enzim bakteri menempel pada antibiotik bukan pada substratnya. 

Secara khusus, sulfonamida bertindak seperti tetrahidrofolat yang diperlukan 

untuk sintesis asam folat dalam sel bakteri. Asam folat sangat penting dalam 

metabolisme asam nukleat dan asam amino. Karena alasan ini, sulfonamida pada 

akhirnya mengganggu produksi asam nukleat (DNA dan RNA) dan asam amino, 

karena mereka meniru substrat yang dibutuhkan untuk metabolisme asam folat. 

Menurut (Kesehatan & Indonesia, 2011) penggolongan antibiotik yaitu: 

a. Obat yang Menghambat Sintesis atau Merusak Dinding Sel bakteri 

1) Antibiotik Beta-Laktam 

Antibiotik ini terdiri atas golongan obat yang strukturnya mememiliki 

cincin beta laktam. Anggota kelas antibiotik ini mengandung cincin 3-karbon dan 

1-nitrogen yang sangat reaktif. Mereka mengganggu protein yang penting untuk 

sintesis dinding sel bakteri, dan dalam prosesnya membunuh atau menghambat 

pertumbuhannya. Enzim bakteri tertentu yang disebut protein pengikat penisilin 

(PBP) bertanggung jawab untuk menghubungkan unit peptida selama sintesis 

peptidoglikan. Kelompok antibiotik beta-laktam mampu mengikat diri pada enzim 

PBP ini, dan dalam prosesnya, mereka mengganggu sintesis peptidoglikan yang 

mengakibatkan lisis dan kematian sel. Beberapa contoh kelas beta-laktam 

termasuk Penisilin, Sefalosporin, Monobaktam, dan Karbapenem. 

 

 



23 
 

 
 

a) Penisilin 

Antibiotik pertama, penisilin, yang pertama kali ditemukan dan dilaporkan 

pada tahun 1929 oleh Alexander Fleming kemudian ditemukan di antara beberapa 

senyawa antibiotik lain yang disebut penisilin. Penisilin terlibat dalam kelas 

kelompok senyawa yang beragam, yang sebagian besar diakhiri dengan akhiran -

cillin. Mereka adalah senyawa beta-laktam yang mengandung inti cincin 6-

animopenicillanic acid dan rantai samping cincin lainnya. Anggota kelas Penisilin 

termasuk Penisilin G, Penisilin V, Oksasilin (dikloksasilin), Methicillin, Nafcillin, 

Ampicillin, Amoxicillin, Carbenicilin, Piperacillin, Mezlocillin dan Ticarcillin. 

Seperti halnya setiap sistem interaksi biologis di mana sistem kehidupan 

berusaha melindungi diri dari serangan, bakteri tertentu mampu melawan aktivitas 

antibiotik dengan mengkodekan enzim. Mengingat hal ini, beberapa antibiotik 

seperti ampisilin, karbenisilin dan amoksisilin telah dikembangkan secara semi 

sintetik dengan rantai samping yang berbeda. Rantai samping ini memberikan 

antibiotik kemampuan untuk menghindari kapasitas degradatif enzim tertentu 

yang dihasilkan oleh strain bakteri tertentu serta memfasilitasi pergerakan 

antibiotik melintasi membran luar dinding sel bakteri tersebut. Kemampuan 

bercabang ganda ini meningkatkan spektrum aktivitasnya melawan bakteri Gram-

negatif. 

Tabel 1. Antibiotik Golongan Penisilin 

Golongan Contoh Aktivitas 

Penisilin G 

dan  Penisilin V 

Penisilin G dan 

Penisilin V 

Sangat aktif terhadap kokus Gram-

positif, tetapi cepat dihidrolisis oleh 

penisilinase atau beta-laktamase, 

sehingga tidak efektif terhadap 

S.aureus. 

Penisilin yang 

resisten terhadap 

beta-laktamase/ 

Metisilin, nafsilin, 

oksasilin, 

kloksasilin, dan 

Merupakan obat pilihan utama 

untuk terapi S.aureus yang 

memproduksi  penisilinase. 
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penisilinase Dikloksasilin Aktivitas antibiotik kurang poten 

terhadap mikroorganisme yang 

sensitif terhadap penisilin G. 

Aminopenisilin Ampisilin, 

amoksisilin 

Selain mempunyai aktivitas 

terhadap bakteri Gram-positif, juga 

mencakup mikroorganisme Gram-

negatif, seperti Haemophilus 

influenzae, Escherichia coli, 

dan Proteusmirabilis. Obat-obat ini 

sering diberikan bersama inhibitor 

beta-laktamase (asam klavulanat, 

sulbaktam, tazobaktam) untuk 

mencegah hidrolisis oleh beta-

laktamase yang semakin banyak 

ditemukan pada bakteri Gram-

negatif ini. 

Karboksipenisilin Karbenisilin, 

tikarsilin 

Antibiotik untuk Pseudomonas, 

Enterobacter, dan Proteus. 

Aktivitas antibiotik lebih rendah 

dibanding ampisilin terhadap kokus 

Gram-positif, dan kurang aktif 

dibanding piperasilin dalam 

melawan Pseudomonas. Golongan 

ini dirusak oleh beta- laktamase. 

Uroidepenisilin Mezlosilin, azlosilin, 

dan piperasilin 

Aktivitas antibiotik terhadap 

Pseudomonas, Klebsiella, dan 

Gram-negatif lainnya. Golongan ini 

dirusak oleh beta-laktamase 

 

 

Tabel 2. Farmakokinetik Untuk Beberapa Penisilin 

Obat Cara Pemberian 
Waktu Paruh 

(Jam) 

Ekskresi Ginjal 

(%) 

Penisilin alami 

Penisilin G dan 

Penisilin V 

Intramuskular. 

Intravena 

0.5 79 – 85 

 Oral 0.5 20 – 40 

Penisilin yang 

resisten terhadap 

betalaktamase 

Intramuskular 

Intravena 

0.8 – 1.2 31 – 38 
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atau penisilinase 

aminopenisilin 

Nafisilin    

Oksasilin Intramuskular. 

Intravena 

0.4 – 0.7 39 – 66 

Klokasilin Oral 0.5 – 0.6 49 – 70 

Dikloksasilin Oral 0.6 – 0.8 35 – 90 

Aminopenisilin 

Ampisilin Oral. Intramuskular. 

Intravena 

1.1 – 1.5 40 – 92 

Amoksisilin Oral 1.4 – 2.0 86 

Penisilin Anti-pseudomonas 

Karbenisilin Oral 0.8 – 1.2 85 

Mezlosilin Intramuskular. 

Intravena 

0.9 – 1.7 61 – 69 

Piperasilin Intramuskular. 

Intravena 

0.8 – 1.1 74 – 89 

Tikarsilin Intramuskular. 

Intravena 

1.0 – 1.4 95 

b) Sefalosporin 

Anggota kelompok antibiotik ini mirip dengan penisilin dalam struktur 

dan cara kerjanya. Keduanya merupakan bagian dari antibiotik yang paling sering 

diresepkan dan diberikan. Sefalosporin digunakan dalam pengobatan infeksi 

bakteri dan penyakit yang timbul dari penghasil Penicillinase, Staphylococci dan 

Streptococci yang rentan terhadap Methicillin, Proteus mirabilis, beberapa 

Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Haemophilus influenza, Enterobacter 

aerogenes dan beberapa Neisseria. 

Sefalosporin memiliki berbagai rantai samping yang memungkinkan 

mereka menempel pada protein pengikat penisilin (PBPs) yang berbeda, untuk 

menghindari sawar darah otak, menahan kerusakan oleh strain bakteri penghasil 

penisilinase dan terionisasi untuk memfasilitasi masuknya ke dalam sel bakteri 

Gram-negatif.  
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Tabel 3. Penggolongan Antibiotik Sefalosporin 

Generasi Contoh Aktivitas 

I Sefaleksin, sefal 

sefalotin, sefazolin, 

sefradin, sefadroksil 

Antibiotik yang efektif terhadap 

Gram-positif dan memiliki aktivitas 

sedang terhadap Gram-negatif. 

II Metisilin, nafsilin, 

oksasilin, kloksasilin, 

dan dikloksasilin 

 Aktivitas antibiotik Gram-negatif 

yang lebih tinggi daripada 

generasi-I. 

III Ampisilin, 

amoksisilin 

Aktivitas kurang aktif terhadap kokus 

Gram-postif disbanding generasi-I, 

tapi lebih aktif terhadap 

Enterobacteriaceae, termasuk strain 

yang memproduksi beta-laktamase. 

Seftazidim dan sefoperazon juga aktif 

terhadap P.aeruginosa, tapi kurang 

aktif disbanding generasi- III lainnya 

terhadap kokus Gram-positif. 

IV Karbenisilin, 

tikarsilin 

Antibiotik untuk Pseudomonas, 

Enterobacter, dan Proteus. Aktivitas 

antibiotik lebih rendah dibanding 

ampisilin terhadap kokus Gram-

positif, dan kurang aktif dibanding 

piperasilin dalam melawan 

Pseudomonas. Golongan ini dirusak 

oleh beta-laktamase. 

Uroidepenisilin Mezlosilin, azlosilin, 

dan piperasilin 

Aktivitas lebih luas dibanding 

generasi-III dan tahan terhadap 

beta-laktamase. 
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Tabel 4. Farmakokinetik untuk Beberapa Sefalosporin 

Obat Cara Pemberian 
Waktu Paruh 

(Jam) 

Ekskresi Ginjal 

(%) 

Generasi I 

Sefadroksil Oral 1.2 – 2.5 70 – 90 

Sefazolin Intramuskular. 

Intravena 

1.5 – 2.5 70 – 95 

Sefaleksin Oral 1.0 95 

Sefapirin Intramuskular. 

Intravena 

0.6 50 – 70 

Sefradin Oral 0.7 75 – 100 

Generasi II 

Sefaklor Oral 0.6 – 0.9 60 – 85 

Sefamandol Intramuskular. 

Intravena 

0.5 – 1.2 100 

Sefmetazole Intravena 1.2 – 1.5 85 

Sefonisid Intramuskular. 

Intravena 

3.5 – 4.5 95 – 99 

Sefotetan Intramuskular. 

Intravena 

2.8 – 4.6 60 – 91 

Sefoksitin Intramuskular. 

Intravena 

0.7 – 1.0 85 

Sefprozil Oral 1.2 – 1.4 64 

Sefuroksim Intramuskular. 

Intravena 

1.1 – 1.3 95 

Sefuroksim 

aksetil 

Oral 1.1 – 1.3 52 

Generasi III 

Sefdinir Oral 1.7 18 

Sefepim Intramuskular. 2.0 70 – 90 
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Intravena 

Sefiksim Oral 2.3 – 3.7  

Sefoperazone Intramuskular. 

Intravena 

2.0 20 – 30 

Sefotaksim Intramuskular. 

Intravena 

1.0 40 – 60 

Karbapenem 

Imipenimsilastatin Intramuskular. 

Intravena 

1.0 50 – 70 

Meropenem Intravena 1.0 79 

Monobaktam 

Aztreonam  2.0 75 

Generasi IV 

Seftazidim Intramuskular. 

Intravena 

1.9 NA 

Sefepim Intramuskular 2.0 NA 

c) Monobaktam  

Penemuan antibiotik kelas ini pertama kali dilaporkan oleh Skyes dan 

rekan kerjanya. Antibiotik diperoleh dari bakteri Chromobacterium violaceum. 

Mereka adalah bagian dari senyawa beta-laktam tetapi tidak seperti kebanyakan 

beta-laktam lainnya, cincin beta-laktam monobaktam berdiri sendiri dan tidak 

menyatu dengan cincin lain. Aztreonam adalah satu-satunya antibiotik 

monobaktam yang tersedia secara komersial, dengan spektrum aktivitas yang 

sempit. Aztreonam hanya aktif melawan bakteri gram negatif aerobik seperti 

Neisseria dan Pseudomonas; digunakan untuk mengobati pneumonia, septikemia 

dan infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh kelompok bakteri ini. 

Monobaktam tidak efektif melawan bakteri Gram-positif atau anaerob. 
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Contoh obatnya yaitu aztreonam, pemberiannya secara parenteral dengan 

waktu paruh 1.7 jam diekskresikan sebagian besar melalui urin. 

d) Basitrasin 

Merupakan antibiotik dengan kelompok yang tersusun dari antibiotik 

polipeptida seperi basitrasin A. Basitrasin biasanya terdapat dalam bentuk salep 

untuk mata dan kulit, juga tersedia secara topikal dalam bentuk bedak. Jarang 

terjadi hipersensitivitas pada penggunaan basitrasin. 

e) Vankomisin 

Vankosimin adalah antibiotik sebagai lini ke-tiga yang aktif dalam 

penghambatan bakteri Gram Positif. Penggunaan vankosimin yaitu secara IV, 

memiliki waktu paruh yaitu 6 jam. Pengikatan antibiotik ke targetnya terjadi 

melalui pembentukan 5 ikatan hidrogen dengan tulang punggung peptidik obat. 

Vankomisin hanya diindikasikan untuk infeksi yang disebabkan oleh 

S.aureus yang resisten terhadap metisilin (MRSA). Semua basil Gram-negatif dan 

mikobakteria resisten terhadap vankomisin. Vankomisin diberikan secara 

intravena, dengan waktu paruh sekitar 6 jam. Efek sampingnya adalah reaksihi 

persensitivitas, demam, flushing dan hipotensi (pada infus cepat), serta gangguan 

pendengaran dan nefrotoksisitas pada dosis tinggi. 

b. Obat Penghambat Sintesis Protein 

1) Aminoglikosid 

Obat pertama yang ditemukan di antara anggota kelas antibiotik ini adalah 

streptomisin, pertama kali diisolasi pada tahun 1943. Aminoglikosida adalah 

senyawa yang biasanya terdiri dari 3 gula amino yang dihubungkan oleh ikatan 

glikosidik 

Aminoglikosida memiliki spektrum aktivitas antibakteri yang luas. Mereka 

mampu menghambat sintesis protein pada bakteri dengan mengikat salah satu 



30 
 

 
 

subunit ribosom dan efektif terhadap aerobik batang Gram-negatif dan bakteri 

Gram-positif tertentu. Terlepas dari efektivitasnya terhadap beragam infeksi, 

streptomisin ditemukan sangat beracun. Fitur obat yang tidak menguntungkan ini 

mengharuskan kebutuhan untuk mencari anggota baru aminoglikosida yang masih 

efektif melawan bakteri tetapi kurang beracun bagi manusia. Kemudian 

ditemukan antibiotik seperti Gentamicin, Neomycin, Tobramycin dan Amikacin. 

Gentamisin kurang beracun dan banyak digunakan untuk infeksi yang disebabkan 

oleh batang Gram-negatif (Escherichia, Pseudomonas, Shigella dan Salmonella). 

Tabel 5. Penggolongan dan Farmakokinetik untuk beberapa Aminoglikosid 

Obat 
Waktu Paruh 

(Jam) 

Kadar Terapeutik 

(µg/mL) 

Kadar Toksik 

(µg/mL) 

Streptomisin 2 – 3 25 50 

Neomisin 3 5 – 10 10 

Kanamisin 2.0 – 2.5 8 – 16 35 

Gentamisin 1.2 – 5.0 4 – 10 12 

Tobramisin 2.0 – 3.0 4 – 8 12oksa 

Amikasin 0.8 – 2.8 8 – 16 35 

C Netilmisin 2.0 – 2.5 0.5 – 10 16 

2) Tetrasiklin 

Tetrasiklin ditemukan pada tahun 1945 dari bakteri tanah dari genus 

Streptomyces oleh Benjamin Duggar. Anggota kelas ini memiliki empat (4) cincin 

hidrokarbon dan mereka dikenal dengan nama dengan akhiran –siklin. Antibiotik 

yang diperoleh dengan biosintesis dianggap sebagai generasi pertama seperti 

Tetracycline, Chlortetecycline, Oxytetracycline dan Demeclocycline. Antibiotik 

lain seperti Doxycycline, Lymecycline, Meclo cycline, Methacycline, 

Minocycline, dan Rolitetracycline dianggap generasi kedua karena merupakan 

turunan dari semi-sintesis. Yang diperoleh dari sintesis total seperti Tigecycline 

dianggap sebagai generasi ketiga. 



31 
 

 
 

Target aktivitas antimikroba mereka pada bakteri adalah ribosom. Dengan 

mengganggu penambahan asam amino pada rantai polipeptida selama sintesis 

protein di organel bakteri ini. Pasien disarankan untuk mengambil tetrasiklin 

setidaknya dua jam sebelum atau sesudah makan untuk penyerapan yang lebih 

baik. Semua tetrasiklin direkomendasikan untuk pasien di atas delapan (8) tahun 

karena obat tersebut telah terbukti menyebabkan perubahan warna gigi pada 

pasien di bawah usia ini dapat digunakan untuk mengobati malaria, kaki gajah, 

parasit amuba dan rickettisia. 

Tabel 6. Penggolongan Antibiotik Tetrasiklin 

Obat Cara Pemberian 
Waktu Paruh 

(Jam) 

Ekskresi Ginjal 

(%) 

Tetrasiklin HCl Oral, Intravena 8 25 – 60 

Klortetrasiklin HCl Oral, Intravena 6 40 – 70 

Oksitetrasiklin HCl Oral, Intravena 9 20 – 35 

Demoklosiklin HCl Oral 12 40 – 90 

Metasiklin HCl Oral 13 75 – 90 

Doksisiklin Oral, Intravena 18 25 – 90 

Minosiklin HCl Oral, Intravena 16 70 – 75 

3) Kloramfenikol 

Antibiotik yang memiliki spektrum yang luas, dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Gram postif maupun negatif, dari bakteri aerob maupun 

anaerob. Kloramfenikol dapat menyebabkan efek samping berupa supresi pada 

sumsum tulang, pada anak terjadi neutritisop serta terjadi pertumbuhan kandida 

pada saluran pencernaan. 

4) Makrolida 

Antibiotik pertama yang termasuk dalam kelas ini pertama kali ditemukan 

dan diisolasi pada tahun 1952 sebagai produk metabolisme dari jamur yang 

menghuni tanah Saccharopolyspora erythraea. Makrolida dicirikan oleh cincin 

laktosa makrosiklik beranggota 14, 15, atau 16 dengan gula deoksi yang tidak 
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biasa L-cladinose dan D-desosamin terpasang. Mereka memiliki spektrum 

aktivitas antibiotik yang lebih luas daripada Penisilin dan sering diberikan kepada 

pasien yang alergi terhadap penisilin. Makrolida membunuh atau menghambat 

mikroorganisme dengan secara efektif menghambat sintesis protein bakteri. 

Mereka melakukannya dengan mengikat ribosom bakteri, dan dalam prosesnya, 

mencegah penambahan asam amino ke rantai polipeptida selama sintesis protein. 

Makrolida cenderung menumpuk di dalam tubuh karena hati mampu mendaur 

ulangnya ke dalam empedu. Mereka juga memiliki kapasitas untuk menyebabkan 

peradangan. 

Merupakan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang 

bersifat Gram positif. Contoh obat ini yaitu eritromisin, azitromisin, klaritromisin, 

roksitrimisin. 

5) Klindamisin 

Merupakan antibiotik penghambat bakteri kokus Gram positif dan juga 

menghambat beberapa bakteri anaerob namun tidak pada bakteri Gram negatif 

aerob seperti Hemophilus, Micoplasma juga Clamydia. Antibiotik ini memiliki 

beberapa efek samping diantaranya diare dan entrokollitis pseudomembranosa. 

6) Mupirosin 

Merupakan antibiotik yang penggunaanya diperuntukkan untuk 

penggunaan luar (topikal), bentuk sediaannya yaitu salep dan krim yang aktif 

terhadap abkteri Gram positif juga sebagian besar bakteri Gram negatif. 

Antibiotik ini memeliki beberapa efek samping dalam penggunaannya misalnya 

iritasi pada kulit, mukosa dan juga sensitassi. 
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7) Spektinomisin 

Merupakan antibiotik yang pemberiannya secara IV (intramuskular), 

apabila pada infeksi gonokokus lini pertama tidak bisa digunakan maka obat ini 

bisa menjadi lini kedua dari pengobatan tersebut. 

c. Penghambat enzim esensial 

1) Sulfonamida & Trimetoprin 

Sulphonamida dilaporkan sebagai kelompok antibiotik pertama yang 

digunakan dalam pengobatan terapeutik, dan mereka masih memainkan peran 

yang sangat penting dalam pengobatan. Sulphonamides menghambat bakteri 

Gram-positif dan Gram-negatif seperti Nocardia, E. coli, Klebsiella, Salmonella, 

Shigella dan Enterobacter, Chlamydia trachomatis dan beberapa Protozoa, dan 

secara luas digunakan dalam pengobatan berbagai infeksi termasuk tonsilitis, 

septikemia, meningitis meningokokus, disentri basiler dan beberapa infeksi 

saluran kemih. Penelitian telah menunjukkan bahwa Sulphonamides juga mampu 

menghambat agen sel kanker. Sulfonamida antibakteri asli adalah agen 

antimikroba sintetis yang mengandung kelompok sulfonamida. Sulphonamida 

umumnya dianggap bakteriostatik daripada bakterisida.  

Namun penelitian lain menunjukkan bahwa sulfonamida dapat menjadi 

bakterisida jika konsentrasinya cukup tinggi atau jika adanya konsentrasi 

sulfonamida disertai dengan kondisi lingkungan lain yang tidak menguntungkan 

bagi bakteri. Kondisi yang tidak menguntungkan tersebut akan mencakup kondisi 

budaya yang buruk, suhu yang merugikan, antibodi, produk proteolitik beracun, 

dll. 

Meskipun sulfonamid dinilai baik dan efektif dalam mengobati berbagai 

penyakit dan infeksi, sulfonamid direkomendasikan dan diberikan dengan hati-
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hati karena toksisitas dan efek sampingnya, beberapa di antaranya yang meliputi 

gangguan saluran kemih, anemia hemolitik, porfiria, dan reaksi hipersensitivitas. 

d. Penghambat metabolisme asam nukleat 

1) Kuinolon 

Kelas antibiotik ini pertama kali ditemukan sebagai asam nalidiksat oleh 

para ilmuwan yang terlibat dalam pencarian obat antimalaria. Asam nalidiksat 

ditemukan mampu mengganggu replikasi dan transkripsi DNA pada bakteri. Dua 

kelompok utama senyawa telah dikembangkan dari molekul dasar: kuinolon dan 

naphthyridones yang meliputi cinoxacin, norfloxacin, ofloxacin, ciproxacin, 

temafloxacin, sparfloxacin, asam nalidiksat, enoxacin. Struktur umumnya terdiri 

dari dua cincin tetapi generasi terbaru kuinolon memiliki struktur cincin tambahan 

yang memungkinkan mereka untuk memperluas spektrum aktivitas antimikroba 

mereka ke beberapa bakteri, terutama bakteri anaerob yang sampai sekarang 

resisten terhadap kuinolon. 

Modifikasi dalam struktur dasar kuinolon dilaporkan telah meningkatkan 

bioavailabilitasnya dan meningkatkan spektrum aktivitas dan potensinya, 

meningkatkan kinerja mereka dalam pengobatan berbagai bentuk penyakit seperti 

infeksi saluran kemih, sistemik dan pernapasan. Meskipun prestasi penting ini, 

masih ada masalah keamanan dengan beberapa anggota kelas antibiotik yang telah 

menyebabkan penarikan grepafloxacin, sparfloxacin, temafloxacin, trovafloxacin 

dll, semua milik kelas kuinolon, dari pasaran. Meskipun banyak kemajuan sedang 

dibuat dalam hal in vitro studi dan farmakodinamik, pengetahuan tentang 

dinamika toksisitas di antara beberapa kelas antibiotik ini belum meyakinkan. 

Asam Nalidiksat, merupakan antibiotik yang sifatnya bakteriostatik 

terhadap bakteri Enterobacteriaceae 
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Fluorokuinolon, merupakan antibiotik yang diperuntukkan untuk 

mengatasi infeksi gonokokus, contohnya yaitu norfloksasin, levofloksasin dan 

yang lainnya 

2) Nitrofuran  

Merupakan antibiotik yang sifatnya bakteriostatik terhadap beberapa 

bakteri Gram positif maupun Gram negatif, contoh obatnya yaitu furozolidin juga 

nitroofurazon. 

3. Resistensi 

Salah satu permasalahan kesehatan saat ini yaitu resistensi terhadap 

antibiotik karna hal ini memiliki dampak yang cukup luas seperti meningkatnya 

morbiditas dan mortalitas juga berdampak pada pengeluaran perawatan kesehatan. 

Resistensi antibiotik muncul kemudian mengalami perkembangan disebabkan 

oleh tekanan seleksi dimana hal ini dapat dikendalikan dengan cara menggunakan 

antibiotik tersebut dengan tepat (Kristiani, 2019). 

Ada dua faktor yang memiliki peran aktif terhadap berkembangnya 

resistensi, faktor tersebut adalah  kemampuan dari mikroorganisme dalam 

melakukan transfer, mendapatkan dan mampu meniru gen resistan. Faktor lainnya 

adalah karna bakteri menekan secara selektif yang merupakan  akibat dari 

penggunaan yang tidak tepat atau secara berlebih  antibiotik yang berspektrum 

luas (Ppra, 2019). 

4. Uji Sensitivitas Antibiotik 

Sebelum penggunaan antibiotik, pasien terlebih dahulu dilakukan uji 

sensitifitas terhadap antibitoik yang akan digunakan oleh pasien. Pengujian 

hipersensitifitas kulit terhadap obat ataupun antibiotik disebut dengan skin test. 

Skin test ini diperlukan untuk mengetahui apakah pasien alergi terhadap antibiotik 
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tersebut atau tidak. Pemberian skin test memiliki beberapa cara yaitu prick test 

dan pemberian dengan interadermal. Umumnya pada fasilitas kesehatan yang 

digunakan adalah cara intradermal, yaitu dengan mengambil 0,01 – 0,02 mL 

antibiotik kemudian diinjeksikan pada lapisan dermis kulit pasien. Dilakukan 

evaluasi pada area yang telah dilakukan skin test, apakah terjadi reaksi 

hipersensitivitas ataupun tidak (Salman, 2019). 

C. Rasionalitas Penggunaan Antibiotik 

Menurut World Health Organization (WHO) bahwa masyarakat sering 

melakukan pengobatan sendiri. Dalam penggunaan obat rasional persyaratannya 

harus menerima obat tersebut sesuai kebutuhan pasien dosis yang mecukupi 

persyaratan bagi individu dalam periode waktu yang cukup dan harga yang murah 

untuk pasien dan masyarakat (Menkes, 2011). 

1. Tepat Diagnosis 

Tepat diagnosis yaitu penggunaan obat yang tepat indikasi. Apabila tidak 

menegakkan diagnosa dengan benar dan tepat, maka pemilihan obat akan keliru 

karena mengacu pada diagnosa. Akibanya, obat yang diberikan tidak sesuai 

dengan indikasi dan tidak memberikan efek terapi yang diinginkan. 

2. Tepat Pasien  

Ketepatan pasien dalam pemilihan obat harus sesuai dengan keadaan 

pasien secara individu sehingga tidak menimbulkan kontra indikasi. 

3. Tepat Pemilihan Obat  

Dalam menentukan pemilihan obat terlebih dahulu tegakkan diagnosa 

yang tepat dan benar sebagai terapi yang akan digunakan. Sehingga, ketepatan 
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obat harus dinilai berdasarkan kesesuaian obat dengan mempertimbangkan 

diagnosa yang telah ditegakkan. 

4. Tepat Indikasi  

Tepat indikasi dinyatakan bahwa setiap obat mempunyai terapi yang 

spesifik. Sehingga, dalam pemberian obat harus sesuai dengan indikasi pasien dan 

dilihat dari kondisi pasien, perlu atau tidak diberikan obat tersebut. 

5. Tepat Dosis Dan Cara Pemberian  

Evaluasi ketepatan dosis dan cara pemberian obat sangat berpengaruh 

terhadap efek terapi obat. Apabila pemberian dosis yang berlebihan akan sangat 

berisiko, karena menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Sebaliknya, 

ketika pemberian dosis  yang terlalu kecil maka, akan untuk tercapainya efek 

terapi yang diinginkan sangat kecil. 

D. Tinjauan Islam Terhadap Pengobatan 

Di dalam Islam telah dijelaskan tentang pengobatan sebagaimana firman 

Allah dalam QS Yunus (57): 

رَحْمَةٌ لِّ  دوُْرِِۙ وَهدُيً وَّ مَا فًِ الصُّ بِّكُمْ وَشِفَاۤءٌ لِّ نْ رَّ ىْعِظَةٌ مِّ ٰٓايَُّهَا النَّاسُ قدَْ جَاۤءَتكُْمْ مَّ ْْنَ ي  مِنِ ْْ  لْْمُ

Terjemahnya:  

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur‟an) 

dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam 

dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin” (Kementrian 

Agama Republik Indonesia, 2019). 

Dalam ayat tersebut bahwa Allah telah memberikan penyembuh bagi 

suatu penyakit, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis shahih oleh Imam 

Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam bersabda:  
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Artinya: 

 

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Al Mutsanna) telah 

menceritakan kepada kami (Abu Ahmad Az Zubairi) telah menceritakan 

kepada kami ('Umar bin Sa'id bin Abu Husain) dia berkata; telah 

menceritakan kepadaku ('Atha` bin Abu Rabah) dari (Abu Hurairah) 

radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 

"Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya 

juga." (HR. Imam Bukhari, No. 5246) 

 

Adapun sebuah hadist dalam riwayat Imam Muslim, yang mengatakan 

bahwaRasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam bersabda:  

  

 

 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami (Harun bin Ma'ruf) dan (Abu Ath 

Thahir) serta (Ahmad bin 'Isa) mereka berkata; Telah menceritakan 

kepada kami (Ibnu Wahb); Telah mengabarkan kepadaku ('Amru) yaitu 

Ibnu Al Harits dari ('Abdu Rabbih bin Sa'id) dari (Abu Az Zubair) dari 

(Jabir) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 

"Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk 

suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 

'azza wajalla." (HR. Muslim, No. 4084) 

Diriwayatkan dari musnad Imam Ahmad dari shahabat Usamah bin 

Suraik, bahwasanya Nabi bersabda: “Aku pernah berada di samping Rasulullah, 

Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, 

bolehkah kami berobat?' Beliau menjawab, 'Iya, wahai para hamba Allah, 

berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan 
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meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya, 'Penyakit apa 

itu?' Beliau menjawab, 'Penyakit tua.'" (HR Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul 

Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi).  

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap penyakit yang Allah turunkan 

ke muka bumi ini pasti memiliki penawar atau obat atas izin Allah swt. kecuali 

satu penyakit yaitu tua. Dalam Hadis tersebut juga dijelaskan bahwa suatu 

penyakit dapat disembuhkan apabila diobati dengan obat yang sesuai. 

Dihubungkan dengan pengobatan bahwa setiap penyakit memiliki obat yang 

berbeda, sehingga pemberian obat sangat perlu untuk diperhatikan. Pemberian 

obat yang tidak sesuai tidak akan memberikan efek terapi yang diinginkan atau 

bahkan dapat membahayakan pasien. Ketepatan pemberian obat tersebut juga 

disebut dengan rasionalitas obat. 

Rasional penggunaan obat merupakan pokok penting untuk tercapinya 

kualitas kesehatan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam tercapainya efek terapi 

yaitu kesesuain pengobatan, tidak kurang dan tidak lebih dari kadar yang telah 

ditentukan. Hal yang dilakukan dalam tercapainya terapi obat tidak melebihi 

kadarnya dan telah dijelaskan dalam QS. surah Al-Qamar Ayat 49: 

هُ بقِدَرٍَ   اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَْقْن 

Terjemahnya:  

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” 

(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019). 

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab, sesungguhnya Kami menciptakan 

segala sesuatu menurut ukuran yang sesuai dengan hikmah. Selanjutnya dalam 

rangka pengaturan dan kadar yang ditetapkan Allah atas segala sesatu itu, kita 
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melihat bahwa setiap makhluk hidup diberi senjata untuk membentengi dirinya 

dalam melawan serangan musuh-musuhnya atau menghindari bahaya 

kepunahannya. Senjata itu beraneka ragam dan berbeda-beda antara satu dengan 

yang lain. Ular-ular kecil dilengkapi dengan racun atau kelincahan bergerak, 

sedang ular-ular besar mempunyai otot yang sangat kuat, tetapi jarang yang 

memiliki racun. Demikian seterusnya, sampai kepada manusia. Tidak ada satu 

pun yang Allah ciptakan sia-sia atau tanpa tujuan yang benar dan kesemuanya 

diberi potensi yang sesuai dan dengan kadar yang cukup untuk melaksanakan 

fungsinya, semuanya kait berkait, tunjang menunjang dalam satu kesimbangan 

(Shihab, 2005). 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu 

dengan qadar (ukuran atau aturan). Kadar tersebut dalam dunia pengobatan dapat 

dikaitkan dengan mengkonsumsi obat harus sesuai dengan kadarnya ataupun 

aturan-aturan. Jika melebihi dari kadarnya maka, terapi yang diinginkan tidak 

tercapa i dan dapat menimbulkan penyakit komplikasi penyerta dan aturan dalam 

penggunaan obat terkait interval penggunaan waktu dalam hal mengkonsumsi 

obat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggambarkan 

tentang suatu keadaan secara objektif, sistematis, dan akurat.  

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian bertempat di RSUD Majene, Sulawesi Barat. 

D. Populasi Penelitian  

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pasien 

Pneumonia yang ada di PRSUD Majene, Sulawesi Barat periode Januari 2020- 

Mei 2021. 

E. Sampel Penelitian  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini seluruh pasien Pneumonia 

RSUD Majene, Prov. Sulawesi Barat periode Januari 2020-Mei 2021 yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu secara acak. Kriteria pasien pada penelitian ini yaitu, sebagai 

berikut: 

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi yang digunakan adalah, sebagai berikut: 

a. Pasien dengan diagnosa pneumonia  

b. Pasien yang mendapatkan terapi antibiotik 

c. Pasien rawat inap periode Januari 2020- Mei 2021 

d. Penggunaan antibiotik tidak kurang dari 3 hari 
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2. Kriteria Eksklusi 

a. Memiliki penyakit lain yang juga membutuhkan antibiotik 

b. Rekam medik tidak lengkap. 

c. Rekam medik yang robek dan tidak dapat terbaca. 

F. Penentuan Besar Sampel 

Dalam penelitian ini penentuan besaran sampel menggunakan rumus 

Slovin, dimana: 

 n = 
 

       
 

Dimana: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerace), digunakan e = 5% 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan menggunakan rumus Slovin, 

ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut:  

n = 
 

       
  

n = 
  

         
 

n = 42 

(Dahlan, 2010) 

G. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian  ini dilakukan secara retrospektif yaitu mengumpulkan 

data sekunder berupa rekam medik pasien pneumonia. Data yang diperoleh di 

skrining untuk memilih data sesuai kriteria eksklusi dan inklusi. 



43 
 

 
 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam medik pasien 

pneumonia yang menggunakan terapi antibiotik periode Januari 2020- Mei 2021. 

I. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Non Probaility 

sampling yaitu consecutive sampling artinya sampel yang diambil adalah seluruh 

subjek yang diamati dan memenuhi kriteria pemilihan sampel yang kemudian 

dimasukkan dalam sampel sampai besar sampel yang diperlukan terpenuhi 

(Sastroasmoro dan Ismael, 2008) 

J. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependent  

Variabel dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent dalam 

penelitian ini adalah umur, jenis kelamin dan jenis antibiotik yang digunakan. 

2. Variabel Independent 

Variabel independent atau variabel bebas yaitu variabel yang menjadi 

sebab ataupun mempengaruhi timbulnya varibel dependent (terikat). Variabel 

independent dalam penelitian ini adalah penggunaan antibiotik pada pasien 

pneumonia. 

K. Tahap Penelitian  

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu: 

1. Tahap Awal  

Tahap ini dilakukan persiapan dalam hal ini permohonan izin penelitian.  
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2. Tahap Pengumpulan Data  

Tahap ini dilakukan proses pengumpulan data mengenai pasien pneumonia 

di RSUD Majene. Populasi yang diperoleh dari data yang dikumpulkan 

berupa rekam medik pasien, sehingga akan didapatkan sampel 

menggunakan teknik sampling acak sederhana dan pencatatan data sesuai 

dengan kriteria inklusi. 

3. Tahap Penyelesaian  

Tahap ini merupakan proses akhir yang terdiri dari tahap pengolahan data 

dan penyelesaian laporan hasil penelitian. 

L. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan secara analisis dekskriptif menggunakan 

SPPS statistic 26.0 dan menggunakan metode Gyssens dengan kategori yang 

sesuai, dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Evaluasi Antibiotik dengan Menggunakan 

Metode Gyssens
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penggunaan 

antibiotik pada pasien pneumonia yang di rawat di RSUD Majene periode Januari 

2020- Mei 2021 diperoleh data pasien sebanyak 42 pasien yang telah memenuhi 

kriteria inklusi.  

1. Karakteristik pasien 

Karakteristik pasien yang diamati pada penelitian ini adalah umur dan 

jenis kelamin.  

Gambar 3. Karakteristik Pasien Pneumonia Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari Gambar 2, data stribusi pasien pneumonia berdasarkan usia pasien 

yang paling banyak berada di kelompok usia 0-5 tahun yaitu 28,6% atau sebanyak 

12 pasien dan kelompok usia >65 tahun yaitu 26.2% dengan jumlah 11 pasien, 

kemudian diikuti berturut-turut kelompok usia 17-25 tahun sebanyak 4.8% (2 

 

28.6% 

21.4% 

26.2% 

2.4% 2.4% 2.4% 

4.8% 
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pasien), usia 26-35 tahun sebanyak 4.8% (2 pasien), usia 36-45 tahun sebnayak 

9.5% (4 pasien), usia 46-55 tahun sebanyak 4.8% (2 pasien) dan usia 56-65 tahun 

sebanyak 21.4% (9 pasien). Hal tersebut sesuai dengan data profil kesehatan 

Indonesia pada tahun 2019 bahwa populasi yang rentan terserang pneumonia 

adalah kelompok usia dibawah 5 tahun dan usia di atas 65 tahun (Kemenkes RI, 

2019).   

Pada anak-anak yang sistem kekebalannya terganggu berisiko lebih 

tinggi terkena pneumonia. Sistem kekebalan anak mungkin melemah karena 

kekurangan gizi atau kekurangan gizi, terutama pada bayi yang tidak diberi ASI 

eksklusif. Penyakit yang sudah ada sebelumnya, seperti infeksi HIV simtomatik 

dan campak, juga meningkatkan risiko anak tertular pneumonia. Faktor 

lingkungan berikut juga meningkatkan kerentanan anak terhadap pneumoni 

seperti polusi udara dalam ruangan yang disebabkan oleh memasak dan 

memanaskan dengan bahan bakar biomassa (seperti kayu atau kotoran), tinggal di 

rumah yang ramai dan asap rokok dari orang tua. Sedangkan pada usia lanjut, 

seiring dengan bertambahnya usia terjadi penurunan system imunitas pada tubuh 

sehingga sangat mudah terpapar infeksi (WHO, 2019). 
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Gambar 3. Karakteristik Pasien Pneumonia Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Distribusi jenis kelamin pada Gambar 3 menunjukkan bahwa persentase 

jumlah pasien pneumonia pada laki laki yaitu 57.1% (24 pasien), sedangkan pada 

pasien perempuan sebanyak 42.9% (18 pasien). Laki laki lebih rentan teinfeksi 

pneumonia dikarenakan aktivitasnya yang lebih sering di luaran rumah dan gaya 

hidupnya yang sering merokok dapat menyebabkan saluran pernapasannya 

membengkak juga menyempit sehingga lebih mudah terpapar infeksi (Ilmi et al, 

2020).  

Penelitian yang lainnya juga menghasilkan hal yang serupa dilakukan 

oleh Putri et al, (2020) sebanyak 61% pasien laki laki dan 39% pasien perempuan 

dari total 77 pasien yang ada. Hal ini juga sesuai dengan data yang dikeluarkan 

dalam profil kesehatan Indonesia pada tahun 2019, bahwa pasien pneumonia yang 

tersebar diseluruh provinsi di Indonesia paling banyak adalah pasien laki laki 

(Kemenkes RI, 2019). 

2. Karakteristik Antibiotik 

Tabel 7. Distribusi Lama Pem berian Antibiotik 

Lama Terapi Jumlah  % 

1-7 hari 41 97.6 

> 7 hari 1 2.4 

Total 42 100.0 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 41 pasien dari total 42 

pasien diberikan antibiotik dengan lama terapi 1-7 hari, dan terapi di atas 7 hari 

diberikan kepada 1 pasien. Lama terapi antibiotik yang diberikan kepada pasien 

sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengobatan pada pasien. Data yang 

diberikan oleh WHO, bahwa lama pemberian antibiotik kepada anak yang 

mendapatkan perawatan inap diberikan selama 5 hari. Sedangkan data yang 

didapat dari American Thoracic Society (2019) bahwa pada dewasa disarankan 

pemberian antibiotik selama minimal 5 hari, bahkan jika pasien telah mencapai 
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stabilitas klinis sebelum 5 hari. Karena kebanyakan pasien akan mencapai klinis 

stabilitas dalam 48 sampai 72 jam pertama, total durasi terapi 5 hari akan menjadi 

tepat untuk sebagian besar pasien. Untuk pasien lansia, menurut Gonzales et al, 

bahwa durasi pemberian antibiotik standar adalah 7-10 hari. 

 

Tabel 8. Distribusi Jenis Obat Yang Digunakan 

Jenis Obat Jumlah  % 

Infus Moxifloxacin 10 23.8 

Inj Cefuroxime 9 21.4 

Inj Cefixime 1 2.4 

Inj ceftriaxone 4 11.9 

Injeksi Azitromicyn 1 2.4 

Inj. Ampicilin+ Inj. Gentamicin 9 21.4 

Inf Moxifloxacin + Inj Cefuroxime 3 7.1 

Inj ceftriaxone + Inj gentamicin 1 2.4 

Inf Moxifloxacin + Inj. Ceftriaxone 2 4.8 

Inj Cefuroxime + Azitromicyn Tab 1 2.4 

Total 42 100.0 

Pada penelitian ini, antibiotik yang paling banyak digunakan adalah 

Infus Moxifloxacin sebanyak 23.8% (10 penggunaan), Injeksi cefuroxime 

sebanyak 21.4% (9 penggunaan), kemudian diikuti berturut turut kombinasi 

injeksi ampicillin dan injeksi gentamisin sebanyak 21.4% (9 penggunaan), injeksi 

ceftriaxone sebanyak 11.9% (5 penggunaan), kombinasi infus moxifloxacin dan 

injeksi cefuroxime sebanyak 7.1% (3 penggunaan), kombinasi infus moxifloxacin 

dan injeksi ceftriaxone sebanyak 4.8% (2 penggunaan), serta masing masing 2.4 

% atau 1 penggunaan terhadap injeksi cefixime, injeksi azitromicyn, kombinasi 

injeksi cefuroxime dan azitromicyn tablet. 
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B. Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Menggunakan Metode 

Gyssens 

Evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di 

penelitian ini menggunakan metode gyssens. Dimana pada metode ini yang 

termasuk dalam pengobatan rasional jika terdapat pada kategori 0, dan tidak 

rasional jika terdapat pada kategori I-IV. 

1. Kategori 0 (penggunaan antibiotika telah sesuai) 

2. Kategori I (tidak tepat waktu pemberian) 

3. Kategori IIa (tidak tepat dosis penggunaan) 

4. Kategori IIb (tidak tepat interval pemberian antibiotik) 

5. Kategori IIc (tidak tepat cara atau rute penggunaan) 

6. Kategori IIIa (penggunaan yang terlalu lama) 

7. Kategori IIIb (penggunaan yang terlalu singkat) 

8. Kategori IVa (terdapat antibiotik yang lebih efektif  

9. Kategori IVb (terdapat antibiotik yang kurang toksik)  

10. Kategori IVc (terdapat antibiotik yang lebih murah)  

11. Kategori IVd (terdapat antibiotik yang spektrumnya lebih sempit) 

12. Kategori V (antibiotik tidak diindikasikan) 

13. Kategori VI (rekam medik yang tidak lengkap/rusak sehingga tidak dapat 
dilakukan evaluasi)  

Tabel 9. Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Menggunakan Metode Gyssens 

Kategori Gyssens Jumlah  % 

 

Kategori IVa 

Ada antibiotika lain yang lebih efektif 

 

10 

 

23.81 

Kategori IIIb 

Penggunaan antibiotika terlalu singkat 

2 4.76 

Kategori IIa 

Penggunaan antibiotika tidak tepat dosis 

11 26.19 
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Kategori 0 

Penggunaan antibiotika tepat/bijak 

19 45.24 

Total 42 100.0 

 

Evaluasi antibiotik dengan menggunakan metode Gyssens tidak 

didapatkan hasil pada kategori V dan VI karena seluruh rekam medik pada 

peneltian ini memiliki data yang lengkap dan juga diindikasikan antibiotik. 

Sedangkan pada kategori IVa (ada antibiotic yang lebih efektif) diperoleh 23.81 % 

atau sebanyak 10 penggunaan antibiotik. Pada kategori IIIb (Penggunaan 

antibiotik terlalu singkat) diperoleh 4.76% atau sebanyak 2 penggunaan, pada 

kategori IIa diperoleh 26.19% atau sebanyak 10 penggunaan, dan pada kategori 0 

didapatkan hasil 45.24% atau sebanyak 19 penggunaan. 

Kategori pertama yang didapatkan yaitu IVa, dimana pada kategori ini 

diperoleh 23.81% (10 penggunaan), antibiotik yang digunakan yaitu cefuroxime 

serta kombinasi cefuroxime dan azitromicyn. Pasien yang menggunakan antibiotic 

ini merupakan pasien dewasa. American Thoracic Society, tahun 2019 

menyebutkan bahwa first line pengobatan pneumonia dengan antibiotic dapat 

diberikan antibiotic β-Laktam yaitu amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, 

seftriaxone atau floroquinolon atau kombinasi antibiotic β-Laktam dan makrolida. 

Kategori kedua adalah IIIb, pada kategori ini terdapat 4.76% (2 

penggunaan). Penggunaan yang termasuk dalam kategori ini yaitu cefixime 

selama 3 hari, dimana pasien ini merupakan pasien lansia (71 tahun). Untuk 

pasien lansia, menurut Gonzales et al., bahwa durasi pemberian antibiotik standar 

adalah 7-10 hari. Penggunaan yang kedua adalah kombinasi moxifloxacin dan 

ceftriaxone selama 3 hari dan menurut American Thoracic Society tahun 2019 

bahwa pada dewasa disarankan pemberian antibiotik selama minimal 5 hari, 

bahkan jika pasien telah mencapai stabilitas klinis sebelum 5 hari. Karena 
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kebanyakan pasien akan mencapai klinis stabilitas dalam 48 sampai 72 jam 

pertama, total durasi terapi 5 hari akan menjadi tepat untuk sebagian besar pasien. 

Kategori selanjutnya adalah IIa, pada kategori ini terdapat 23.8% (11 

penggunaan. Dimana 9 dari 10 penggunaan antibiotik tersebut merupakan pasien 

anak (0-5 tahun). Menurut WHO, 2014 bahwa dosis yang diberikan kepada anak 

untuk ampicillin adalah 50 mg/kg berat badan, dosis gentamicin adalah 7,5 mg/kg 

berat badan dan ceftriaxone 80-100 mg/kg berat badan anak. Setelah dilakukan 

perhitungan dosis dengan berat badan anak maka 9 dari penggunaan tersebut tidak 

sesuai dengan literatur yang digunakan. Dosis yang diberikan pada pasien dengan 

kategori ini berturut turut adalah kombinasi injeksi ampicilin (1000 mg/6 jam) dan 

injeksi gentamicin (40 mg/12 jam) dengan berat badan 19,8 kg, injeksi ampicilin 

(1000 mg/6 jam)   dan injeksi gentamicin (40 mg/12 jam) dengan berat badan (20 

kg), lebih lanjut dijelaskan dalam Tabel 9. 

 
Tabel 10. Distribusi Dosis Pada Kategori IIa 

No Dosis Yang Diberikan 
Berat Badan 

Rekomendasi Dosis 

(WHO, 2014) 

1 Ampicillin 1000 mg/6 jam 

Gentamicin 40 mg/12 jam 
19,8 kg 

Ampicillin 1000 mg/6 jam 

Gentamicin 150 mg/12 jam 

2 Ampicillin 1000 mg/6 jam 

Gentamicin 40 mg/12 jam 
20 kg 

Ampicillin 1000 mg/6 jam 

Gentamicin 150 mg/12 jam 

3 Ampicillin 230 mg/6 jam 

Gentamicin 40 mg/12 jam 
9 kg 

Ampicillin 450 mg/6 jam 

Gentamicin 70 mg/12 jam 

4 Ampicillin 100 mg/6 jam 

Gentamicin 10 mg/12 jam 
4 kg 

Ampicillin 200 mg/6 jam 

Gentamicin 30 mg/12 jam 

5 Ampicillin 125 mg/ 6 jam 

Gentamicin 12,5 mg/12 jam  
5,9 kg 

Ampicillin 300 mg/6 jam 

Gentamicin 45 mg/12 jam 

6 Ampicillin 230 mg/ 6 jam 

Gentamicin 23 mg/12 jam 
9,3 kg 

  Ampicillin 465 mg/6 jam 

Gentamicin 70 mg/12 jam 

7 Ampicillin 150 mg/ 6 jam 

Gentamicin 15 mg/12 jam 
7,5 kg 

Ampicillin 375 mg/6 jam 

Gentamicin 57 mg/12 jam 

8 Ampicillin 1190 mg/ 6 jam 

Gentamicin 30 mg/12 jam 
11,9 kg 

Ampicillin 595 mg/6 jam 

Gentamicin 85 mg/12 jam 
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Penggunaan berikutnya adalah kombinasi injeksi ampicilin (80 mg/6 

jam) dan injeksi gentamicin (8mg/12 jam), yang merupakan pasien dewasa 

dimana dosis yang dianjurkan untuk ampicillin adalah 500-1000 mg. 

Pada penelitian ini didapatkan 45.2% atau sebanyak 19 penggunaan 

antibiotic yang termasuk kedalam kategori 0. Pada kategori ini penggunaan 

antibiotic dinilai baik atau telah sesuai dengan pedoman ataupun literature yang 

ada. Penggunaan antibiotik dengan baik dan memenuhi standar kerasionalan obat 

akan mengurangi infeksi sehingga memberikan efek terapi bagi pasien. Namun 

pemberian antibiotik yang tidak rasional dapat memperluas tingginya resistensi 

antibiotik, hal tersebut dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas juga 

akan meningkatkan biaya kesehatan yang digunakan oleh pasien (Syamsul et al., 

2019). 

Peresepan obat pada pasien yang tidak tepat akan menimbulkan 

beberapa masalah seperti tidak tercapainya efek terapi yang diharapkan, terjadi 

peningkatan efek samping pada obat, terjadi resistensi antibiotik, terjadinya 

infeksi dari ketidaksterilan injeksi yang diberikan, dan pemborosan obat 

(Pulungan et al., 2019). 

Data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

retrospektif, sehingga memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa keterbatasannya 

seperti sampel yang bisa didapatkan sangat terbatas karena banyak data yang 

rekam mediknya sudah tidak lengkap, atapun rusak. Data retrospektif ini 

merupakan data lampau, sehingga peneliti tidak dapat melakukan konfirmasi 

9 Ampicillin 80 mg/ 6 jam 

Gentamicin 8 mg/12 jam 
5 kg 

Ampicillin 250 mg/6 jam 

Gentamicin 38 mg/12 jam 

10 Ceftriaxone 250 mg/ 12 jam 
8 kg 

Ceftriaxone 650 mg/ 12 

jam 

11 Ampicillin 80 mg/ 6 jam 

Gentamicin 8 mg/12 jam 

Pasien 

Dewasa 

Ampicillin 250 mg/6 jam 

Gentamicin 38 mg/12 jam 
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kepada pasien yang menjadi sampel penelitian, juga tidak dapat melakukan 

pencegahan ataupun rekomendai pengobatan yang tepat.  

Hasil penelitian yang telah didapatkan bahwa penggunaan antibiotic 

pada pasien pneumonia di RSUD Majene tidak rasional. Penggunaan antibiotik 

yang tidak rasional tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti, tidak tepat 

pemberian jenis antibiotik, tidak tepat pemberian dosis, tidak tepat pemberian 

jangka pengobatan. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional tersebut tidak 

sesuai dengan QS. Al-Qamar Ayat 49: 

هُ بقِدَرٍَ   اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَْقْن 

Terjemahnya: 

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu  menurut ukuran” 
(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019). 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan 

qadar (ukuran atau aturan). Jika tidak sesuai dari kadarnya maka, terapi yang 

diinginkan tidak tercapai dan dapat menimbulkan penyakit komplikasi penyerta 

dan aturan dalam penggunaan obat terkait interval penggunaan waktu dalam hal 

mengkonsumsi obat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari 

42 pasien yang dijadikan sampel penelitian menunjukkan hasil evaluasi 

rasionalitas penggunaan antibiotik menggunakan metode gyssens diperoleh 

beberapa kategori. Pada ketegori IVa (ada antibiotik yang lebih efektif) 

didapatkan 26.2 % atau sebanyak 11 penggunaan antibiotik. Pada kategori IIIb 

(Penggunaan antibiotic terlalu singkat) diperoleh 4.8% atau sebanyak 2 

penggunaan, pada kategori IIa diperoleh 23.8% atau sebanyak 10 penggunaan, 

dan pada kategori 0 didapatkan hasil 45.2% atau sebanyak 19 penggunaan. 

Sehingga penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di RSUD Majene tidak 

rasional. 

B. Saran 

Diperlukan pengoptimalan dalam penerapan penggunaan antibiotik yang 

sesuai dengan standar penggunaan antibiotic agar dapat meningkatkan 

penggunaan antibiotik secara rasional, sehingga didapatkan efek terapi yang 

diinginkan pada pasien pneumonia di RSUD Majene. 
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LAMPIRAN 
 

A. Lampiran 1. Ethical Cleanser 

42 

 



60 
 

60 
 

B. Lampiran 2. Rekam Medik Pasien Pneumonia 

NO Nama Pasien 

(Umur) 

Jenis 

Kelamin 

Tanggal 

Masuk/Keluar 

Diagnosa Terapi dan Dosis Lama 

Pemberian 

1 Andi Den Kievano  

(5 tahun) 

L 9/4/2021 

16/4/21 

Pneumonia Inj. Ampicilin (1000 mg/ 6 

jam)+ Inj. Gentamicin (40 

mg/ 12 jam) 

5 hari 

2 Andi Den Paradipta  

(5 tahun) 

L 7/4/2021 

16/04/2021 

Pneumonia Inj. Ampicilin (1 gr/ 6 

jam)+ Inj Gentamicin (40 

mg/ 12 jam) 

5 hari 

3 Dien Alfath L 23/12/2020 

27/12/2020 

Pneumonia Inj. Ampicilin (100 mg/ 6 

jam)+ Inj Gentamicin (10 

mg/ 12 jam) 

3 hari 

4 Abdul Rahman  

(72 tahun) 

L 17/01/2021 

29/01/2021 

Pneumonia 

CHF 

Inf Moxifloxacin (400 

mg/24 jam) 

7 hari 

5 Abidah Dania 

(2 tahun) 

P 3/5/2021 

8/5/2021 

Pneumonia 

Asma 

Bronkiale 

Anemia 

Inj. Ampicilin (230 mg/ 6 

jam)+ Inj. Gentamicin (23 

mg/ 12 jam) 

6 hari 

6 Alimuddin 

(57 tahun) 

L 23/12/2020 

30/12/2020 

Pneumonia Inf Moxifloxacin (400 

mg/24 jam) 

7 hari 

7 Amiruddin Haruna 

(59 tahun) 

L 17/12/2020 

22/12/2020 

Pneumonia 

CHF 

Inf Moxifloxacin (400 

mg/24 jam) 

5 hari 

8 Ny. Diha P 1/4/2021 Pneumonia Inf. Moxifloxacin (400 mg/ 7 hari 
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(82 tahun) 8/4/2021 Anemia 24 jam) 

9 Fadillah 
(42 tahun) 

P 3/11/2020 
9/11/2020 

Pneumonia 
CHF 

Inf Moxifloxacin (400 mg/ 
24 jam) 

5 hari 

10 Hj. Fahirah Massiara 

(58 tahun) 

P 17/11/2020 

25/11/2021 

Pneumonia 

Hipokalemia 

Inf Moxifloxacin (400 

mg/24 jam) 

7 hari 

11 Fatimah 

(2 tahun) 

P 21/01/2020 

1/2/2020 

Pneumonia 

Gizi kurang 

Inj. Ampicilin (125 mg/ 6 

jam)+ Inj. Gentamicin (12,5 

mg/ 12 jam) 

7 hari 

12 Ganing 

(85 tahun) 

L 28/10/2020 

4/11/2020 

Pneumonia 

Anemia 

CHF 

Inf Moxifloxacin (400 

mg/24 jam) 

7 hari 

13 Hamsina 

(28 tahun) 

P 12/12/2020 

16/12/2020 

Pneumonia 

GERD 

Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 

jam) 

4 hari 

14 Harris 

(60 tahun) 

L 24/4/2021 

30/4/2021 

Pneumonia Inf moxifloxacin (400 

mg/24 jam)+ Inj. 

Cefuroxime 750 mg/12 jam 

6 hari 

15 Hasbullah 

(41 tahun) 

L 16/12/2020 

18/12/2020 

Pneumonia Inf Moxifloxacin (400 mg/ 

24 jam)+ Inj Cefuroxime 

(750 mg/ 12 jam) 

3 hari 

16 Huduri 

(61 tahun) 

L 13/12/2020 

20/12/2020 

Pneumonia  Inf Moxifloxacin (400 mg/ 

24 jam)+ Inj Cefuroxime 

(750 mg/ 12 jam) 

3 hari 

17 Hj. Junaeda 

(57 tahun) 

P 23/04/2021 

26/04/2021 

Pneumonia 

Hipertensi 

Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 

jam) 

3 hari 

18 Kayra Showatul 

(3 bulan) 

P 30/11/2020 

3/12/2020 

CAP Inj ceftriaxone (350 mg/ 24 

jam) 

3 hari 

19 M. Ibrahim 

(1 tahun 5 bulan) 

L 23/3/2021 

25/03/2021 

Pneumonia 

Dehidrasi 

Inj Ceftriaxone (630 mg /24 

jam) 

3 hari 
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sedang 

20 Masud 
(25 tahun) 

L 29/01/2021 
2/2/2021 

Pneumonia 
CHF 

Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 
jam) 

4 hari 

21 Muh. Sahid 

(63 tahun) 

L 18/12/2020 

22/12/2020 

Pneumonia 

Penyakit 

Jantung Tiroid 

Infus Moxifloxacin 

(400mg/24 jam) 

4 hari 

22 M. yusuf  

(65 tahun) 

L 21/01/2020 

27/01/2020 

Pneumonia 

CHF 

Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 

jam) 

3 hari 

23 Najamuddin 

(65 tahun) 

L 19/02/2021 

26/02/2021 

Pneumonia Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 

jam) 

4 hari 

24 Najamuddin 

(57 tahun) 

L 5/12/2020 

7/12/2020 

Pneumonia 

CHF 

Inj. Cefuroxime (750 

mg/12jam) 

3 hari 

25 Nurma 

(66 tahun) 

P 24/12/2020 

27/12/2020 

Pneumonia 

CHF 

Inf Moxifloxacin (40 mg/ 

24 jam) 

3 hari 

26 Nureaeni 

(21 tahun) 

P 12/12/2020 

19/12/2020 

Pneumonia 

Anemia 

Inj. Cefuroxime (1 gr/ 12 

jam) 

5 hari 

27 Nursahdih Saleh 

(32 tahun) 

L 19/03/2021 

25/03/2021 

Pneumonia 

CHF 

Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 

jam) 

4 hari 

28 Razqa Nuruddin 

Lukman 

(1 tahun) 

L 27/02/2021 

5/3/2021 

Pneumonia Inj. Ampicilin (230 mg/ 6 

jam)+ Inj. Gentamicin (23 

mg/ 12 jam) 

5 hari 

29 Sahabuddin 

(55 tahun) 

L 10/12/2020 

14/12/2020 

Pneumonia 

CHF 

Carinoitd 

Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 

jam) 

3 hari 

30 Sanusi 

(77 tahun) 

L 4/1/2021 

6/1/2021 

Pneumonia 

Syok Septis 

Inf Moxifloxacin (400 mg/ 

24 jam)+ Inj. Ceftriaxone 

(750 mg/ 12 jam) 

3 hari 
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31 Sidney 

(1 tahun) 

L 13/02/2020 

24/02/2020 

Pneumonia 

Anemia 

Moderate 

Diare dehidrasi 

Inj Ampicillin (150 mg/ 6 

jam)+ Inj Gentamicin (15 

mg/12 jam) 

Inj. Ceftriaxone (750 mg/ 12 

jam) 

7 hari 

4 hari 

32 Sitti Nur 

(71 Tahun) 

P 1/12/2020 

7/12/2020 

Pneumonia 

Atrium 

Fibrilasi 

Inj Ceftriaxone (750 mg/ 12 

jam) 

7 Hari 

33 St.Nur 

(54 tahun) 

P 13/01/2021 

19/01/2021 

Cerebral 

Infection 

Hipokalemia 

Azitromicyn (500 mg/24 

jam) 

5 hari 

34 St. wardiah 

(72 tahun) 

P 20/12/2020 

26/12/2020 

Pneumonia 

Hipertensi 

Inf Moxifloxacin (400 mg/ 

24 jam) 

7 hari 

35 Sofia 

(4 tahun) 

P 22/03/2021 

27/03/2021 

Pneumonia Inj Ceftriaxone (1.190  mg/ 

24 jam)+ Inf Gentamicin 

(30 mg/12 jam 

4 hari 

36 Sultan 

(10 Bulan) 

L 11/4/2021 

17/04/2021 

Pneumonia Inj Ceftriaxone (250 mg /12 

jam) 

Inj Ceftriaxone (400 mg /12 

jam) 

3 hari 

37 Sulfiah Ismail 

(2 bulan) 

P 7/10/2020 

12/20/2020 

Pneumonia Inj Ampicilin (80 mg/6 

jam)+ Inj Gentamicin (8 

mg/12 jam) 

5 hari 

38 Suwaeda 

(71 tahun) 

P 19/10/2020 

21/10/2020 

General 

weakness 

Hipertensi 

Pneumonia 

Post GTCSCC 

Inj. Cefixime (200 mg/ 12 

jam) 

3 hari 
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Epilepsy 

39 Drs. Syuhabuddin 
(56 Tahun) 

L 20/01/2021 
23/01/2021 

Pneumonia 
CHF 

Inf Moxifloxacin (400 
mg/24 jam)+ Inj 

Ceftriaxone (750 mg/12 

jam) 

3 hari  

40 Tamrin Sirajuddin 

(74 tahun) 

L 17/01/2021 

27/01/2021 

Pneumonia 

CHF 

Inf Moxifloxacin (400 mg/ 

24 jam) 

7 hari 

41 Yassy Anrianita 

(43 tahun) 

P 13/12/2020 

26/12/2020 

Pneumonia 

Hipertensi 

Inj Cefuroxime (750 mg/12 

jam)+ Azitromicyn Tab 

(500 mg/ 24 jam) 

8 hari 

 

42 Yusuf 

(64 tahun) 

L 11/10/2020 

14/10/2020 

Active Corona 

Syndrome 

Edema Paru 

Paru 

Pneumonia 

Inj. Ampicilin (80 mg/ 6 

jam)+ Inj. Gentamicin (8 

mg/ 12 jam) 

5 hari 
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C. Lampiran 3. Tabel Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pasien Pneumonia di RSUD Majene 

NO Antibiotik 
Lama 

Penggunaan 

Kategori Gyssens Keterangan 
0 I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IVa IVb IVc IVd 

1 
Inj. Ampicilin (1000 mg/ 6 jam)+ 

Inj. Gentamicin (40 mg/ 12 jam) 
5 hari            

Pemberian dosis terlalu rendah 

dengan BB pasien 19,8 kg, 

Rekomendasi: 

Ampicillin 1000 mg/6 jam 

Gentamicin 150 mg/12 jam 

2 
Inj. Ampicilin (1 gr/ 6 jam)+ Inj 

Gentamicin (40 mg/ 12 jam) 
5 hari            

Pemberian dosis terlalu rendah 

dengan BB pasien 20 kg, 

Rekomendasi: 

Ampicillin 1000 mg/6 jam 

Gentamicin 150 mg/12 jam 

3 Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam) 7 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

4 
Inj. Ampicilin (100 mg/ 6 jam)+ Inj 

Gentamicin (10 mg/ 12 jam) 
3 hari            

Pemberian dosis terlalu rendah 

dengan BB pasien 4 kg, 

Rekomendasi: 

Ampicillin 200 mg/6 jam 

Gentamicin 30 mg/12 jam 

5 
Inj. Ampicilin (230 mg/ 6 jam)+ 

Inj. Gentamicin (23 mg/ 12 jam) 
6 hari            

Pemberian dosis terlalu rendah 

dengan BB pasien 9 kg, 

Rekomendasi: 

Ampicillin 450 mg/6 jam 

Gentamicin 68 mg/12 jam 
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6 Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam) 7 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

7 Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam) 5 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

8 Inf. Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam) 7 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

9 Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam) 5 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

10 Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam) 7 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

11 
Inj. Ampicilin (125 mg/ 6 jam)+ 

Inj. Gentamicin (12,5 mg/ 12 jam) 
7 hari            

Pemberian dosis terlalu rendah 

dengan BB pasien  

5,9 kg, Rekomendasi: 

Ampicillin 295 mg/6 jam 

Gentamicin 45 mg/12 jam 

12 Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam) 7 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

13 Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam) 4 hari            

American Thoracic Society, 

tahun 2019 menyebutkan 

bahwa first line pengobatan 

pneumonia dengan antibiotic 

dapat diberikan antibiotic β-

Laktam yaitu amoxicillin, 

ampicillin, cefotaxime, 

seftriaxone atau floroquinolon 

atau kombinasi antibiotic β-

Laktam dan makrolida 

14 
Inf moxifloxacin (400 mg/24 jam)+ 

Inj. Cefuroxime 750 mg/12 jam 
6 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

15 Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)+ 3 hari            Penggunaan antibiotik rasional 
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Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam) 

16 
Inf Moxifloxacin (400 mg/24jam)+ 

Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam) 
3 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

17 Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam) 3 hari            

American Thoracic Society, 

tahun 2019 menyebutkan 

bahwa first line pengobatan 

pneumonia dengan antibiotic 

dapat diberikan antibiotic β-

Laktam yaitu amoxicillin, 

ampicillin, cefotaxime, 

seftriaxone atau floroquinolon 

atau kombinasi antibiotic β-

Laktam dan makrolida 

18 Inj ceftriaxone (350 mg/ 24 jam) 3 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

19 Inj Ceftriaxone (630 mg /24 jam) 3 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

20 Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam) 4 hari            

American Thoracic Society, 

tahun 2019 menyebutkan 

bahwa first line pengobatan 

pneumonia dengan antibiotic 

dapat diberikan antibiotic β-

Laktam yaitu amoxicillin, 

ampicillin, cefotaxime, 

seftriaxone atau floroquinolon 

atau kombinasi antibiotic β-

Laktam dan makrolida 

21 Infus Moxifloxacin (400mg/24 jam) 4 hari            Penggunaan antibiotik rasional 
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22 Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam) 3 hari            

American Thoracic Society, 

tahun 2019 menyebutkan 

bahwa first line pengobatan 

pneumonia dengan antibiotic 

dapat diberikan antibiotic β-

Laktam yaitu amoxicillin, 

ampicillin, cefotaxime, 

seftriaxone atau floroquinolon 

atau kombinasi antibiotic β-

Laktam dan makrolida 

23 Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam) 4 hari            

American Thoracic Society, 

tahun 2019 menyebutkan 

bahwa first line pengobatan 

pneumonia dengan antibiotic 

dapat diberikan antibiotic β-

Laktam yaitu amoxicillin, 

ampicillin, cefotaxime, 

seftriaxone atau floroquinolon 

atau kombinasi antibiotic β-

Laktam dan makrolida 

24 Inj. Cefuroxime (750 mg/12jam) 3 hari            

American Thoracic Society, 

tahun 2019 menyebutkan 

bahwa first line pengobatan 

pneumonia dengan antibiotic 

dapat diberikan antibiotic β-

Laktam yaitu amoxicillin, 

ampicillin, cefotaxime, 
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seftriaxone atau floroquinolon 

atau kombinasi antibiotic β-

Laktam dan makrolida 

25 Inf Moxifloxacin (40 mg/ 24 jam) 3 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

26 Inj. Cefuroxime (1 gr/ 12 jam) 5 hari            

American Thoracic Society, 

tahun 2019 menyebutkan 

bahwa first line pengobatan 

pneumonia dengan antibiotic 

dapat diberikan antibiotic β-

Laktam yaitu amoxicillin, 

ampicillin, cefotaxime, 

seftriaxone atau floroquinolon 

atau kombinasi antibiotic β-

Laktam dan makrolida 

27 Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam) 4 hari            

American Thoracic Society, 

tahun 2019 menyebutkan 

bahwa first line pengobatan 

pneumonia dengan antibiotic 

dapat diberikan antibiotic β-

Laktam yaitu amoxicillin, 

ampicillin, cefotaxime, 

seftriaxone atau floroquinolon 

atau kombinasi antibiotic β-

Laktam dan makrolida 

28 
Inj. Ampicilin (230 mg/ 6 jam)+ 

Inj. Gentamicin (23 mg/ 12 jam) 
5 hari            Pemberian dosis terlalu rendah 

dengan BB pasien  9,3 kg, 
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Rekomendasi: 

Ampicillin 465 mg/6 jam 

Gentamicin 70 mg/12 jam 

29 Inj Cefuroxime (750 mg/ 12 jam) 3 hari            

American Thoracic Society, 

tahun 2019 menyebutkan 

bahwa first line pengobatan 

pneumonia dengan antibiotic 

dapat diberikan antibiotic β-

Laktam yaitu amoxicillin, 

ampicillin, cefotaxime, 

seftriaxone atau floroquinolon 

atau kombinasi antibiotic β-

Laktam dan makrolida 

30 

Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 

jam)+ Inj. Ceftriaxone (750 mg/ 12 

jam) 

3 hari            Penggunaan antibiotik rasional 

31 
Inj Ampicillin (150 mg/ 6 jam)+ Inj 

Gentamicin (15 mg/12 jam) 
7 hari            

Pemberian dosis terlalu rendah 

dengan BB pasien 7,5 kg, 

Rekomendasi: 

Ampicillin 375 mg/6 jam 

Gentamicin 57 mg/12 jam 

32 Inj Ceftriaxone (750 mg/ 12 jam) 7 Hari 
 

          Penggunaan antibiotik rasional 

33 Azitromicyn (500 mg/24 jam) 5 hari 
 

          Penggunaan antibiotik rasional 

34 Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam) 7 hari 
 

          Penggunaan antibiotik rasional 
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35 

Inj Ceftriaxone (1.190  mg/ 24 

jam)+ Inj Gentamicin (30 mg/12 

jam 

4 hari            

Pemberian dosis terlalu rendah 

dengan BB pasien 11,9 kg, 

Rekomendasi: 

Inj Ceftriaxone (1.190  mg/ 24 

jam) 

Inj Gentamicin 90 mg/12 jam 

36 Inj Ceftriaxone (250 mg /12 jam) 3 hari            

Pemberian dosis terlalu rendah 

dengan BB pasien 8 kg, 

Rekomendasi: 

Inj Ceftriaxone (250 mg /12 

jam) 

37 
Inj Ampicilin (80 mg/6 jam)+ Inj 

Gentamicin (8 mg/12 jam) 
5 hari            

Pemberian dosis terlalu rendah 

dengan BB pasien 5 kg, 

Rekomendasi: 

Ampicillin 250 mg/6 jam 

Gentamicin 38 mg/12 jam 

38 Inj. Cefixime (200 mg/ 12 jam) 3 hari            

Untuk pasien lansia, menurut 

Gonzales et al., bahwa durasi 

pemberian antibiotik standar 

adalah 7-10 hari 

39 
Inf Moxifloxacin (400 mg/24 jam)+ 

Inj Ceftriaxone (750 mg/12 jam) 
3 hari            

Menurut American Thoracic 

Society tahun 2019 bahwa 

pada dewasa disarankan 

pemberian antibiotik selama 

minimal 5 hari 
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40 Inf Moxifloxacin (400 mg/ 24 jam) 7 hari 
 

          Penggunaan antibiotik rasional 

41 
Inj Cefuroxime (750 mg/12 jam)+ 

Azitromicyn Tab (500 mg/ 24 jam) 

8 hari 

 
           

American Thoracic Society, 

tahun 2019 menyebutkan 

bahwa first line pengobatan 

pneumonia dengan antibiotic 

dapat diberikan antibiotic β-

Laktam yaitu amoxicillin, 

ampicillin, cefotaxime, 

seftriaxone atau floroquinolon 

atau kombinasi antibiotic β-

Laktam dan makrolida 

42 
Inj. Ampicilin (80 mg/ 6 jam)+ Inj. 

Gentamicin (8 mg/ 12 jam) 
5 hari            

Pemberian dosis terlalu rendah 

dengan BB pasien 5 kg, 

Rekomendasi: 

Ampicillin 250 mg/6 jam 

Gentamicin 38 mg/12 jam 

 



73 
 

73 
 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Nurul Magfirah, akrab disapa Fira adalah nama penulis 

skripsi ini. Lahir pada tanggal 18 April 1999, di Sambabo, 

Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat. Penulis merupakan 

anak pertama dari enam bersaudara, dari pasangan bapak 

Jasman, S.Pd.I dan ibu Nurifah, S.Pd.   

 Penulis memulai jenjang pendidikannya di SDN 10 

Inp. Salutambung, kemudian melanjutkan pendidikannya 

di SMPN 4 Malunda. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 

1 Majene dan tamat pada tahun 2017. Ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai 

Mahasiwa di program studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama berkuliah di UIN Alauddin 

Makassar penulis pernah aktif dalam lembaga kemahasiswaan, seperti Himpunan 

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Farmasi Periode 2019-2020, Dewan Mahasiswa 

Fakultas (DEMA-F) Periode 2020-2021, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 

Komisariat FKIK. 

“Buah dari penampakan Tuhan adalah persaudaraan sejati” 


