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ABSTRAK 

Nama Penulis  :   Nurjanna 

NIM :   70100112064 

Judul Skripsi  : Pengaruh Pelayanan Informasi Obat Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Pasien Rawat Jalan Infeksi Saluran Kemih Di 

Puskesmas Danga Periode Januari-Maret 2017 

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi bakteri yang terjadi pada saluran 

kemih. ISK merupakan kasus yang sering terjadi dalam dunia kedokteran. Antibiotik  

digunakan dalam terapi ISK, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui gambaran penggunaan obat pada pasien infeksi saluran kemih yang 

dirawat di Puskesmas Danga dan Pengaruh Pelayanan Informasi Obat terhadap tingkat 

kepatuhan pasien infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga dengan 

menggunakan Kuesioner kepatuhan yaitu Modification Morisky Scale (MMAS-8).  

Kemudian dilakukan uji  statistik menggunakan distribusi frekuensi, uji Wilcoxon, uji 

Pearson dan uji Sperman’s Rho. 

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental yang 

dilakukan secara prospektif dan teknik pengumpulan data secara purposive sampling. 

Hasil penelitian penggunaan antibiotik pada 25 sampel yaitu Ciprofloxacin 24 (96%) 

pasien, dan Amoxicillin 1(4%) pasien. Hasil pretest menunjukan bahwa pada awal 

penelitian tingkat kepatuhan 24 (96%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah dan 1 

(4%) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Hasil posttest menunjukan bahwa setelah 

pemberian informasi obat terdapat 11 (44%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, 

12 (48%) pasien dengan tingkat kepatuhan sedang, dan 2 (8%) pasien dengan tingkat 

kepatuhan tinggi. Hasil uji statistik menggunakan uji Wilcoxon dengan nilai p value 

0.000 < 0,05 menunjukan bahwa pelayanan informasi obat (PIO) dapat meningkatkkan 

kepatuhan pasien. Sedangkan hasil uji Pearson dan uji Spearman’S  Rho dengan nilai 

p value > 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 

faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, lama pengobatan, jumlah obat dan 

efek samping dengan tingkat kepatuhan pasien infeksi  saluran kemih. 

  

 

 

Kata kunci: ISK, PIO, Kepatuhan, MMAS-8, Uji Wilcoxon 
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ABSTRACT 

Author Name : Nurjanna 

NIM : 70100112064 

Thesis Title      : Effect of Drug Information Services on Adherence Levels of 

Outpatient Urinary Tract Infection at Danga Health Center for 

the Period of January-March 2017 

Urinary tract infection (UTI) is a bacterial infection of the urinary system. UTI 

is a case that often occurs in the medical world. Antibiotics treatments are used in UTI 

therapy. Therefore, this study was conducted with the aim to describe the use of drugs 

in patients with urinary tract infections treated at Danga Health Center and the Effect 

of Drug Information Services on the level of adherence of patients with urinary tract 

infections treated at the Danga Health Center using a adherence questionnaire namely 

Modification Morisky Scale (MMAS-8). Then statistical tests using frequency 

distribution, Wilcoxon test, pearson test and Sperman’S Rho test were performed. 

The design of this study used a quasi-experimental method that was carried out 

prospectively and the data collection method use purposive sampling. The results of 

the study used antibiotics in 25 samples, ware Ciprofloxacin 24 (96%) patients, and 

Amoxicillin 1 (4%) patients. The pretest results showed that at the beginning of the 

study the level of adherence was 24 (96%) patients with low levels of adherence and 1 

(4%) patients with high levels of adherence. The posttest results showed that after given 

drug information there were 11 (44%) patients with a low level of adherence, 12 (48%) 

patients with moderate levels of adherence, and 2 (8%) patients with high levels of 

adherence. The results of statistical tests using the Wilcoxon test with persentage p 

value of 0.000 <0.05 show that the Drug Information Service (PIO) can improve patient 

adherence to treatment. while the pearson test and Spearman'S Rho test results with 

persentage p value > 0,05 shows that there is no significant relationship between factors 

of gender, age, education, occupation, duration of treatment, drugs amounts and side-

effects with the level of patiens adherence with urinary tract infections. 

 

 

 

 

Keywords: UTI, Drug Information Service, Adherence, MMAS-8, Wilcoxon Test 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 72 tahun 

2016 tentang pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud meliputi pengkajian dan 

pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan 

informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek 

samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EFPO), dispending sediaan steril, 

dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2016: 5-6). 

Pelayanan Informasi Obat bertujuan untuk menyediakan beragam informasi 

terkait obat kepada pasien dan juga tenaga kesehatan serta untuk menunjang 

penggunaan obat yang rasional. Kegiatan-kegiatan dalam PIO meliputi menjawab 

pertanyaan pasien atau tenaga kesehatan lain, menerbitkan buletin, leaflet, poster, 

ataupun newsletter, menyediakan informasi untuk tim farmasi dan terapi terkait 

penyusunan formularium rumah sakit, melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien 

rawat jalan dan rawat inap (Kementerian Kesehatan Repunlik Indonesia, 2016: 32-33).  

Pelayanan informasi yang jelas, mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, 

bijaksana dan terkini sangat diperlukan dalam upaya penggunaan obat yang rasional 

oleh pasien. Penyerahan obat kepada pasien harus disertai dengan pemberian informasi 

secara lisan dan tulisan. Informasi lisan sekurang-kurangnya terdiri dari informasi 

frekuensi, cara pemakian obat, jangka waktu pengobatan, efek samping obat, aktifitas, 

dan makanan atau minuman yang harus dihindari selama terapi. Informasi tulisan 
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dalam bentuk lebel atau etiket meliputi nama, aturan pakai, cara pakai, dan tanggal 

penyerahan (Andika Pradana. 2015: 3). 

Kepatuhan dalam menggunakan obat dapat diartikan sebagai suatu sikap dalam 

menjaga dan selalu mengikuti dosis serta sasaran atau anjuran dari tenaga kesehatan 

dalam upaya menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. Sikap patuh untuk 

mengikuti suatu terapi yang diberikan akan muncul jika ada sebuah pemahaman dan 

kejelasan tentang bagaimana obat itu digunakan (Andika Pradana. 2015: 3). 

Infeksi saluran kemih adalah salah satu penyakit menular yang paling banyak 

terjadi dengan pengeluaran keuangan yang cukup besar pada manyarakat. Di Amerika 

dan Australia terjadi lebih dari 7 juta kunjungan dokter setiap tahunnya. Penelitian telah 

menunjukan bahwa 10-12 % dirawat di bangsal Urologi health care associated infeksi 

(HAI), Sementara itu penduduk Indonesia yang menderita infeksi saluran kemih 

diperkirakan sebanyak 222 juta jiwa. Infeksi saluran kemih di Indonesia dan 

prevalensinya masih cukup tinggi. Menurut perkiraan departemen kesehatan Republik 

Indonesia, jumlah penderita ISK di Indonesia adalah 90-100 kasus per 100.000 

penduduk pertahunnya atau sekitar 180.000 kasus baru pertahun (Grabe, M, 2015:7). 

Penyakit infeksi yang sering ditemukan di praktek dokter umum adalah infeksi 

saluran kemih (ISK) walaupun bermacam-macam antibiotika sudah tersedia di pasaran. 

Data penelitian epidemiologi klinik melaporkan hampir 25-35 % semua perempuan 

dewasa mengalami ISK selama hidupnya. Pada infeksi saluran kemih mikroorganisme 

dapat berkembang biak dalam saluran kemih, yang dalam keadaan normal tidak 

mengandung bakteri, virus, atau mikroorganisma lain. Infeksi saluran kemih dapat 

terjadi pada laki-laki maupun perempuan dari semua usia baik pada anak, remaja, 

dewasa maupun pada usia lanjut, akan tetapi dari kedua jenis kelamin, ternyata wanita 
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lebih sering terjadi dari pada laki-laki dengan angka populasi umum kurang lebih 5-15 

% (Shirly Kumala, 2009:4). 

Islam adalah rahmat dan hidayah dari Allah yang menjadikan alam semesta 

beserta isinya untuk sekalian manusia. Islam adalah agama yang Allah inginkan 

sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam segala keadaan dan urusan, 

baik berupa urusan yang besar (utama) maupun berupa urusan yang kecil (tambahan). 

Disamping itu islam adalah agama yang mengandung nilai-nilai dan aturan yang 

membawa manusia untuk hidup sehat dan sejahtera (Sulaiman. 2010: 11). 

Rasulullah SAW bersabda, dalam hadits Abu Huraira RA 

 مَاأنَْ زَلَ اللَّهُ دَاءً إِلََّّ أنَْ زَلَ لَهُ شِفَاءً 
Artinya: 

Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan 

obatnya pula” (H.R. AL-Bukhari. No 5246). 

Setiap yang diciptakan olehNya diperuntukan kepada manusia sebagai khalifah 

di muka bumi ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan setiap penyakit pasti ada 

obatnya yang menjadi penawarnya agar penyakit itu dapat sembuh. Semua penyakit 

memiliki obatnya, manusialah yang perlu berusaha untuk mencari dan menggunakan 

obat-obat tersebut bagi penyembuhan penyakitnya.  

Sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 72 tahun 2016 

tentang standar pelayanan kefarmasian dirumah sakit yang disebutkan pada pasal 2 

tentang pengaturan standar pelayanan kefarmasian dirumah sakit bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga 

kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak 

rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Berdasarkan paparan diatas 

maka dilakukan penelitian pengaruh pelayanan informasi obat terhadap tingkat 
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kepatuhan pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga 

periode Januari-Maret 2017.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran penggunaan obat pasien rawat jalan infeksi saluran 

kemih yang dirawat di Puskesmas Danga? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian informasi obat terhadap tingkat kepatuhan 

pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi ketika ditemukan bakteri pada urin 

di kandung kemih yang umumnya steril (Clevo Rendi, 2012: 217). 

b. Pelayanan informasi obat (PIO) adalah kegiatan penyediaan informasi, rekomendasi 

obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan 

oleh apoteker terhadap dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta 

pasien dan pihak lain diluar rumah sakit (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2016: 32). 

c. Kepatuhan adalah tingkat perilaku pasien yang tertuju terhadap instruksi yang 

diberikan dalam bentuk terapi (Andika Pradana, 2015: 15). 

d. Pasien adalah orang sakit atau orang yang menjalani pengobatan untuk kesembuhan 

penyakitnya (Direktorat Jendral Pelayanan Kefarmasian, 2006: 6). 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini ditujukan kepada seluruh pasien rawat jalan infeksi saluran kemih 

yang dirawat di Puskesmas Danga. Masalah dibatasi pada bagaimana gambaran 

penggunaan obat pada pasien rawat jalan infeksi saluran kemih dan bagaimana 
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pengaruh pemberian informasi obat kepada pasien rawat jalan infeksi saluran kemih 

terhadap tingkat kepatuhan minum obat. Sebelum diberikan informasi obat, pasien 

diberikan kuesioner MMAS-8 pertama dan setelah pemberian informasi obat pasien 

diberikan lagi kuesioner MMAS-8 kedua. 

D. Kajian Pustaka  

Atika Wahyu Puspasari, Analisis Efektifitas Penggunaan Booklet Obat 

Terhadap Tingkat Kepatuhan Ditinjau Dari kadar Hemoglobin Terglikasi dan Morisky 

Medication Adherence Scale (MMAS-8) Pada Pasien Diabetes Melitus, Depok, 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas pemberian booklet obat terhadap 

tingkat kepatuhan pasien. Metode: penelitian ini merupakan pre-eksperimental yang 

dilakukan secara prospektif di puskesmas Bakti Jaya Kota Depok. Sampel terdiri dari 

30 pasien yang diberikan booklet pengobatan. Skor MMAS-8 dan persentase HbA1c 

diukur sebelum dan setelah 8 minggu setelah pemberian intervensi. Hasil: edukasi 

diabetes dengan pemberian booklet efektif membantu peningkatan kepatuhan pasien. 

Andika Pradana Putra, Profil Pelayanan Informasi Obat yang Diterima dan 

Kepatuhan Pasien Asma Menurut Persepsi Pasien di Kabupaten Sleman, Yoyakarta 

pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pelayanan informasi 

obat yang diterima dan kepatuhan pasien asma berdasarkan persepsi pasien di 

kabupaten Sleman. Metode penelitian: merupakan penelitian observasional deskriptif 

dengan pendekatan cross sectional. Responden dalam penelitian ini adalah penderita 

asma yang pernah menerima pelayanan informasi obat di kabupaten Sleman. Analisis 

data dilakukan secara deskriptif berupa frekuensi dan persentase. Hasil: tidak semua 

komponen informasi mengenai penyakit dan obat asma diterima oleh responden. 

kepatuhan pasien berdasarkan persepsi pasien yaitu sebesar 59,86 %. 
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Yugo Susanto, Aplikasi Pillbox Reminder Meningkatkan Kepatuhan Minum 

Obat Pasien Rawat Jalan di Apotik Appo Farma Banjar Baru. Tujuan Penelitian; 

Mengetahui gambaran tingkat kepatuhan minum obat pasien rawat jalan. Metode 

penelitian: penelitian ini menggunakan rancangan kuasi eksperimental. Pengambilan 

data secara prospektif dan subyek yang mengikuti penelitian ini dari awal sampai akhir 

penelitian sebanyak 42 pasien dengan intervensi berupa aplikasi digital pillbox 

reminder. Kriteria ekslusi adalah pasien dengan kondisi tuli, buta huruf dan pasien 

dewasa berusia 18-65 tahun yang memiliki smartphone namun tidak bisa 

mengoperasikannya. Pengumpulan data dengan wawancara dan pengisian kuesioner 

kepatuhan MMAS pre dan post intervensi aplikasi digital pillbox reminder. Hasil 

penelitian: tingkat kepatuhan minum obat sebelum intervensi: kepatuhan tinggi 7,14 

%, sedang 38,09 %, dan rendah 54,76 %. Sesudah intervensi: kepatuhan tinggi 47,61 

%, sedang 33, 09 %, dan rendah 19,04 %. Terdapat perbedaan bermakna  (p=0,000) 

kepatuhan munim obat sebelum (5,45±1,97) dan sesudah (7,24±0,99). Rata-rata 

perubahan adalah 1,79±0,98. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa aplikasi digital 

pillbox reminder berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat pada pasien (p=0,000: 

R Square 0,272). 

E. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui gambaran penggunaan obat pada pasien rawat jalan infeksi saluran 

kemih yang dirawat di Puskesmas Danga. 

2. Mengetahui pengaruh pelayanan informasi obat terhadap tingkat kepatuhan 

pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas 

Secara keseluruhan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

bagi kepala puskesmas, komisi medik, panitia farmasi dan terapi serta instalasi farmasi 

untuk melakukan interfensi bila diperlukan baik berupa perubahan sistem ataupun 

kebijakan peraturan. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman belajar dan penerapan ilmu farmasi yang diperoleh peneliti 

selama mengikuti pendidikan di Farmasi UIN Alauddin Makassar dan menerapkannya 

di tempat kerja nanti. 

G. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran 

penggunaan obat pada pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang dirawat di 

Puskesmas Danga. Pelayanan Informasi Obat (PIO) diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan pasien infeksi saluran kemih sehingga meningkatkan efektifitas terapi yang 

rasional dan menjadi bahan masukan bagi pihak Puskesmas Danga serta tenaga farmasi 

lainnya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS  

A. Pelayanan Farmasi 

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. 

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan yang langsung dan bertanggungjawab 

kepada pasien yang berkaitan dengan sedian farmasi dengan maksud mencapai hasil 

yang pasti serta untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan 

kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 4-5). 

Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud meliputi pengkajian dan 

pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan 

informasi obat (PIO), konseling, visitte, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring 

efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispending sediaan 

steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2016: 5-6). 

Pelayanan farmasi dirumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

system pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, 

penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu 

dan terjangkau dari semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. 

Apoteker khususnya yang bekerja dirumah sakit dituntut untuk merealisasikan 

perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi 

pasien. Untuk itu kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar 



9 
 

 
 

   
 

perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker harus dapat 

memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk 

tuntutan hukum. Dengan demikian para apoteker di Indonesia dapat berkompetisi dan 

menjadi tuan rumah di negera sendiri. Perkembangan di atas dapat menjadi peluang 

sekaligus tantangan bagi apoteker untuk maju meningkatkan kompetensinya sehingga 

dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan, baik 

yang bersifat menegerial, maupun farmasi klinik. Strategi optimalisasi harus 

ditegakkan dengan cara memanfaatkan sistem informasi rumah sakit secara maksimal 

pada fungsi menagemen kefarmasian, sehingga diharapkan dengan model ini akan 

terjadi efisiensi tenaga dan waktu. Efisiensi yang diperoleh kemudian dimanfaatkan 

untuk melaksanakan fungsi pelayanan farmasi klinik secara intensif (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 11-12). 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang 

komprehensif (pharmaceutical care) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola 

obat namun mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring 

penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya 

kesalahan pengobatan (medication error) (Peraturan Pemerintah, 2009:30). 

B. Pelayanan Informasi Obat 

Pelayanan informasi obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian 

informasi dan rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan 

komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi 

kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit (kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 32). 
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Pelayanan informasi obat bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai 

obat pada pasien den tenaga kesehatan dilingkungan rumah sakit dan pihak lain diluar 

rumah sakit, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan 

dengan obat atau sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, 

terutama bagi tim farmasi dan terapi, serta menunjang penggunaan obat yang rasional 

(kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016: 32-33). 

Pemberian informasi obat yang dilakukan meliputi tujuan terapi, cara 

penggunaan yang benar dan teratur, tidak boleh berhenti minum antibiotik tanpa 

sepengetahuan dokter atau apoteker (harus diminum sampai habis kecuali jika terjadi 

reaksi obat yang tidak diinginkan), reaksi obat yang tidak diinginkan yang mungkin 

terjadi serta tindakan yang harus dilakukan, dan cara penyimpanan (kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2011: 16). 

Kegiatan yang dilakukan dalam pemberian informasi obat yaitu (Andika 

Pradana, 2015: 13): 

1. Memberikan dan menyebarkan infoemasi kepada konsumen secara aktif dan pasif. 

2. Menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telpon surat 

atau tatap muka. 

3. Membuat buletin, leaflet, dan label obat. 

4. Menyediakan informasi bagi komite atau panitia farmasi dan terapi sehubungan 

dengan penyusunan formularuin rumah sakit. 

5. Melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap. 

6. Melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga farmasi dan tenaga kesehatan 

lainnya. 

7. Mengkordinasi panitia tentang obat dan kegiatan pelayanan kefarmasian. 
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C. Informasi yang Diberikan Pada Pasien   

Pemberian informasi obat meliputi tujuan terapi, cara penggunaan yang benar 

dan teratur, tidak boleh berhenti minum antibiotik tanpa sepengetahuan dokter atau 

apoteker (harus diminum sampai habis kecuali jika terjadi reaksi obat yang tidak 

diinginkan), reaksi obat yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi serta tindakan 

yang harus dilakukan dan cara penyimpanan (kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2011: 16).  

Prosedur pelayanan informasi obat (Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia, 

2016: 21: 

1. Membuka komunikasi antara apoteker dan pasien. 

2. Menanyakan informasi latar belakang pasien seperti nama pasien, nomor telepon, 

alamat rumah, pekerjaan, jenis kelamin, usia ,berat badan, riwayat penyakit 

(termasuk fungsi organ dan hasil laboratorium), riwayat pengobatan (yang 

diresepkan maupun yang dibeli bebas, dosis, lama pengobatan, pemberian obat 

yang lalu. 

3. Menanyakan informasi penyakit terkait, riwayat pengobatan (interaksi obat dan 

kegagalan terapi), riwayat alergi dan riwayat efek samping obat. 

4. Menanyaka hal-hal yang dikatakan dokter mengenai penyakit, jenis terapi, cara 

pemakaian, dan efek yang diharapkan dari obat tersebut 

5. Menjelaskan rencana terapi, efek yang diharapkan dari obat tersebut, dosis, waktu 

penggunaan obat, lama penggunaan pengobatan, cara  penggunaan obat, efek yang 

mungkin timbul saat menggunakan  obat, hal-hal lain yang mungkin timbul seperti 

interaksi obat dengan obat lain, atau makanan tertentu dan kemungkinan terjadinya 

efek obat yang tidak dikehendaki 
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6. Melakukan vertifikasi akhir dalam rangka mengecek pemahaman pasien 

7. Dokumantasi dan penutup 

Tabel 1. Pelayanan Informasi Terapi Antibiotik Pada Pasien ISK (Dipiro, 2015:  

496). 
Indikasi Antibiotik Dosis Selang Durasi (hari) 
Simpleks Trimetoprim-

Sulfametoksazol 
1 DS tablet 2x sehari 3 

Nitrofurantoin 
Monohydrat 

100 mg 2x sehari 5 

Fosfomysin 3g Dosis 
tunggal 

1 

Ciprofloxacin 250 mg 2x sehari 3 
Levofloxacin 250 mg 1x sehari 3 
Amoxicillin-
Clavulanat 

500 mg 3x sehari 5-7 

Kompleks Trimetoprim-
Sulfametoksazol 

1 DS tablet 2x sehari 7-10 

Ciprofloxacin 250-500 mg 2x sehari 7-10 
Levofloxacin 250 mg 1x sehari 10 

750 mg 1x sehari 5 
Amoxicillin-
Clavulanat 

500 mg 3x sehari 7-10 

Infeksi kambuhan Nitrofurantoin  50 mg 1x sehari 6 bulan 
Trimetoprim-

Sulfametoksazol 
1/2 SS 
tablet 

1x sehari 6 bulan 

Pielonefritis Trimetoprim-
Sulfametoksazol 

1 DS tablet 2x sehari 14 

Ciprofloxacin 500 mg 2x sehari 14 
1000 mg  1x sehari 7 

Levofloxacin 250 mg 1x sehari 10 
 750 mg 1x sehari 5 

Amoxicillin-
Clavulanat 

500 mg 3x sehari 14 

 
Tabel 2. Kemungkinan Efek Samping Obat yang Terjadi pada Pasien Infeksi  
Saluran Kemih (Dipiro, 2015: 496). 
Obat Reaksi Efek Samping Parameter Monitoring 

Tarapi Oral 
Trimethoprim- 

sulfamethoxazole 
Rash, sindrom Steven-Johnson, 
gagal ginjal, photosensitivity, 

hematologic (neutropenia, 
anemia,dll) 

Serum kreatinin, BUN, 
elektrolites, tanda-tanda 

ruam dan CBC 

Nitrofurantion Intoleransi gastrointestinal, 
neuropati, dan reaksi pernapasan 

Serum kreatinin dasar 
dan BUN 
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Fosfomycin Diare, sakit kepala dan 
angioedema 

Tidak ada tes rutin yang 
direkomendasikan 

Fluoroquinolones 
Ciprofloxacin 
Levofloxacin 

Hipersensitivitas, 
fotosensitivitas, gejala 

gastrointestinal, pusing, 
kebingungan, dan tendonitis 

CBC, serum kreatinin 
dasar dan BUN 

Penicillin 
Amoxicilin- 
clavulanat 

Hipersensitivitas (rash yang 
muncul 3-14 hari setelah terapi 

dan alergi), diare, 
superinfeksi dan kejang kejang. 

CBC, tanda-tanda ruam 
dan hipersensitivitas 

Sefalosporin 
Cefdnir 

Cefpodoxime- 
proxetil 

Hipersensitivitas (rash dan 
alergi), diare, 

superinfeksi dan kejang kejang 

CBC, tanda-tanda ruam 
dan hipersensitivitas 

Terapi Parenteral 
Aminoglikosida 

Gentamisin 
Tobramisin 
Amikasin 

Kerusakan struktur telinga 
bagian dalam dan kerusakan 

ginjal 

Serum kreatinin, BUN, 
serum konsentrasi obat, 

dan monitoring 
individual 

farmakokinetik 
Penicillin 

Ampicillin- 
sulbactam 

Hipersensitivitas (rash dan 
alergi), diare, 

superinfeksi dan kejang kejang 

CBC, tanda-tanda ruam 
dan hipersensitivitas 

Sefalosporin 
Seftriakson 
Seftazidime 

Hipersensitivitas (rash dan 
alergi), diare, 

superinfeksi dan kejang kejang 

CBC, tanda-tanda ruam 
dan hipersensitivitas 

Carmapenems Hipersensitivitas (rash dan 
alergi), diare, 

superinfeksi dan kejang-kejang 

CBC, tanda-tanda ruam 
dan hipersensitivitas 

Fluoroquinolon 
Siprofloksasin 
Levofloksasin 

Hipersensitivitas, 
fotosensitivitas, gejala 

gastrointestinal, pusing, 
kebingungan, dan tendonsitis 

CBC, serum kreatinin 
dasar dan BUN 

Tabel 3. Interaksi obat pada pasien infeksi saluran kemih (Charles Lacy, 2009) 

Antibiotik Interaksi Obat 
Trimetoprim- 

sulfametoksazol 
• Pemberian ACE inhibitor bersama dengan trimethoprim 

dapat meningkatkan efek hiperkalemik dari ACE inhibitor. 
Perlu dilakukan monitoring terapi 

• Amatadin jika diberikan bersama trimethoprim dapat 
meningkatkan efek toksik yang merugikan dari amatadin. 
Secara khusus resiko mioklanus dapat ditingkatkan.  
Amatadin dapat meningkatkan konsentrasi serum 
trimethoprim. Perlu dilakukan monitoring tarapi 

• Tiazolidindion jika diberikan bersama trimethoprim dapat 
menurunkan metabolisme tiazolidindion. Perlu dilakukan 
monitoring terapi 
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• Azathioprin jika diberikan bersamaan dengan trimethoprim-
sulfametoksazol dapat meningkatkan efek mielosupresif 
dari azathioprine. Perlu dilakukan monitoring terapi 

• Siklosporin jika diberikan dengan derivative sulfonamide 
dapat meningkatkan efek nefrotoksik dari siklosporin. Perlu 
dilakukan monitoring terapi 

• Angiotensin II reseptor bloker jika diberikan bersama 
trimethoprim dapat meningkatkan efek hiperkalemik dari 
ARB. Perlu dilakukan monitoring terapi 

• Methotrexate jika diberikan bersama trimethoprim-
sulfametoksazol dapat meningkatkan efek yang merugikan 
dari methotreksat. Perlu pertimbangan modifikasi terapi 

• Fenitoin jika diberikan bersama derifat sulfonamide dapat 
menurunkan metabolism fenitoin. Perlu monitoring terapi 

• Untuk sediaan oral diberikan 1 jam sebelum makan atau 2 
jam setelah makan 

Nitrofuranrion • Norfloxacin jika diberikan bersama nitrofurantion dapat 
mengurangi efek terapiutik dari norfloxacin. Hindari 
kombinasi kedua obat ini 

• Konsetrasi serum nitofurantion dapat meningkat jika 
diminum bersama makanan.  

• Efek antikolinergik (anisotropin, clidin, atripin, 
scopolamine, metocopolamin) dapat meningkatkan 
konsentrasi plama nitrofurantoin dan mungkin 
meningkatkan efek samping obat 

• Magaldrat, magnesium karbonat, magnesium glukonat, 
magnesium sitrat, magnesium hidroksid, dapat mengurangi 
kemampuan antiinfeksi nitrofurantion 

Ciproflosasin • Antasida dapat menurunkan penyerapan antibiotik kuinolon 
pada pemberian oral kecuali sodium bikarbonat. 
Pertimbangkan modifikasi terapi 

• Garam kalsium menurunkan penyerapan antibiotik 
kuinolon pada pemberian oral kecuali kalsium klorida. 
Pertimbangkan modifikasi terapi 

• Kafein jika diberikan bersama ciprofloxacin akan 
menurunkan metabolisme kafein. Perlu monitoring terapi 

• Kortikosteroid jika diberikan bersama antibiotik kuinolon 
dapat meningkatkan efek merugikan dari kortikosteroid. 
Resiko tendonsitis dan pecahnya tendon dapat ditingkatkan. 
Perlu monitoring terapi 

• Didanosin dapat menurunkan penyerapan antibiotik 
kuinolon jika diberikan secara oral kecuali tablet salut 
enteric. Pertimbangkan modifikasi terapi 

• Garam magnesium menurunkan penyerapan ciprofloxacin 
jika diberikan bersamaan secara oral. Pertimbangkan 
modifikasi terapi 
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• Agen NSAID jika diberikan bersama siproflosasin dapat 
meningkatkan efek neurotoksit atau efek kejang. Perlu 
dilakukan monitoring terapi 

• Fenitoin jika diberikan bersama ciprofloksasin dapat 
menurunkan konsentrasi serum fenitoin. Perlu dilakukan 
monitoring terapi 

• Probenesid dapat meningkatkan konsentrasi serum 
antibiotik siprofloksasin. Perlu dilakukan monitoring terapi 

• Sukralfat dapat menurunkan penyerapan siprofloxacin jika 
diberikan secara oral. Pertimbangkan modifikasi terapi 

• kadar serum siprofloksasin dapat menurun jika diberikan 
bersama susu atau jus yang diperkaya kalsium 

Levofloxacin • Antasida dapat menurunkan penyerapan antibiotik kuinolon 
pada pemberian oral kecuali sodium bikarbonat. 
Pertimbangkan modifikasi terapi 

• Garam kalsium menurunkan penyerapan antibiotik 
kuinolon pada pemberian oral kecuali kalsium klorida. 
Pertimbangkan modifikasi terapi 

• Kortikosteroid jika diberikan bersama antibiotik kuinolon 
dapat meningkatkan efek merugikan dari kortikosteroid. 
Resiko tendonsitis dan pecahnya tendon dapat ditingkatkan. 
Perlu monitoring terapi 

• Didanosin dapat menurunkan penyerapan antibiotik 
kuinolon jika diberikan secara oral kecuali tablet salut 
enteric. Pertimbangkan modifikasi terapi 

• Garam magnesium menurunkan penyerapan levofloxacin 
jika diberikan bersamaan secara oral. Pertimbangkan 
modifikasi terapi 

• Agen NSAID jika diberikan bersama levoflosasin dapat 
meningkatkan efek neurotoksit atau efek kejang. Perlu 
dilakukan monitoring terapi 

• Probenesid dapat meningkatkan konsentrasi serum 
antibiotik kuinolon jika diberikan secara oral. Perlu 
monitoring terapi 

• Vitamin K antagonis misalnya warfarin jika diberikan 
bersama antibiotik kuinolon dapat meningkatkan efek 
antikoagulan dari vitamin K antagonis. Perlu dilakukan 
monitoring terapi 

Amoxicillin-
Clafulanat 

• Allopurinol meningkatkan potensi reaksi alergi terhadap 
amoxicillin. Perlu dilakukan monitoring terapi 

• Methotreksat jika diberikan bersama penisilin dapat 
menurunkan eksresi methotreksat. Perlu dilakukan 
monitoring terapi 

• Derifat tetrasiklin mengurangi efek terapi dari dari 
penisilin. Pertimbangkan modifikasi terapi 

• Agen urikosurik (probenesid) menurunkan eksresi penisilin. 
Perlu dilakukan monitoring terapi 
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D. Kepatuhan 

1. Definisi kepatuhan 

Kepatuhan dalam pengobatan didefinisikan sebagai sejauh mana perilaku 

pasien sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh tenaga medis mengenai penyakit 

dan pengobatannya. Tingkat kepatuhan untuk pasien biasanya digambarkan sebagai 

persentase jumlah obat yang diminum dan waktu minum obat dalam jangka tertentu 

(Atika Wahyu, 2012: 16). 

2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan 

Kepatuhan pasien terhadap pengobatan dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor meliputi (Atika Wahyu, 2012: 16): 

a. Faktor demografi 

Faktor demografi seperti suku, status sosio-ekonomi yang rendah dan tingkat 

pendidikan yang rendah dikaitkan dengan kepatuhan yang rendah terhadap regimen 

pengobatan.  

b. Faktor psikologi 

Faktor psikologi juga barkaitan dengan kepatuhan terhadap regimen 

pengobatan. Kepercayaan terhadap pengobatan dapat meningkatkan kepatuhan. 

Sedangkan factor psikologi seperti depresi, cemas, dan gangguan makan yang dialami 

pasien dikaitkan dengan ketidakpatuhan. 

c. Faktor sosial 

Hubungan antara anggota keluarga dengan masyarakat juga berperan penting 

dalam pengobatan. Pasien dengan tingkat masalah atau konflik yang rendah dan pasien 

yang mendapat dukungan memiliki komunikasi yang baik. Dukungan sosial dapat 

menurunkan rasa depresi atau stress penderita terhadap pengobatan. 
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d. Faktor yang berhubungan dengan penyakit dan medikasi 

Regimen obat yang kompleks dan efek samping obat yang terjadi pada pasien 

dapat meningkatkan ketidakpatuhan pada pasien. Penelitian pada pasien diabetes 

menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi pada pasien dengan regimen pengobatan 

yang sederhana dibandingkan regimen pengobatan yang kompleks. 

e. Faktor yang berhubungan dengan tenaga kesehatan 

Komunikasi yang rendah dan kurangnya waktu yang dimiliki tenaga kesehatan 

seperti dokter menyebabkan penyampaian informasi menjadi kurang sehingga pasien 

tidak cukup mengerti dan paham akan pentingnya pengobatan. Keterbatasan tenaga 

kesehatan lain seperti apoteker, waktu, dan keahlian yang dimiliki apoteker juga 

berpengaruh terhadap pemahaman pasien mengenai penggunaan obat sehingga 

cenderung meningkatkan ketidakpatuhan pasien. 

3. Metode Pengukuran Tingkat Kpeepatuhan 

Tingkat kepatuhan terhadap pengobatan dapat diukur dengan metode 

(Osterberg dan Terrence, 2005): 

a. Metode langsung 

Pengukuran kepatuhan dengan metode langsung dapat di ukur dengan dengan 

beberapa cara seperti mengukur konsentrasi obat atau metabolit obat dalam darah atau 

urin. Metode ini umumnya mahal dan memberatkan tenaga kesehatan dan rentan 

terhadap penolakan pasien. 

b. Metode tidak langsung 

Pengukuran kepatuhan dengan metode tidak langsung dapat dilakukan dengan 

bertanya kepada pasien tentang penggunaan obat menggunakan kuesioner, menilai 
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respon klinik pasien, menghitung jumlah pil obat, dan menghitung tingkat pengambilan 

kembali resep obat. 

4. Metode meningkatkan kepatuhan (Osterberg dan Terrence, 2005): 

a. Pemeberian edukasi kepada pasien, anggota keluarga atau keduanya mengenai 

penyakit dan pengobatannya. Edukasi dapat dilakukan secara induvidu atau 

kelompok dan dapat diberikan melalui tulisan, telepon, email, atau ke rumah. 

b. Mengefektifkan jadwal pendosisan melalui penyederhanaan regimen dosis harian, 

menggunakan kotak pil untuk mengatur jadwal dosis harian, dan menyertakan 

anggota keluarga berpartisipasi dalam mengingatkan pasien untuk minum obat. 

c. Meningkatkan komunikasi antara pasien dengan petugas kesehatan. 

Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) adalah instrument yang 

digunakan untuk menilai kepatuhan terapi. Pada awalnya kuesioner ini dibuat untuk 

membantun para praktisi memprediksi kepatuhan pasien dalam pengobatan hipertensi. 

Kuesioner dengan 8 pertanyaan ini dapat mengukur ketidakpatuhan yang di sengaja 

maupun yang tidak disengaja antara lain lupa, kecerobohan, menghentikan pengobatan 

karena merasa kondisi memburuk. MMAS-8 merupakan kuesioner yang memiliki 

reabilitas dan validitas yang tinggi. Beberapa penelitian kemudian memperluas aplikasi 

dari instrument ini agar dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pada pasien yang 

menderita penyakit lain. Kategori respon terdiri dari ya atau tidak untuk pertanyaan no 

1-7. Pada item pertanyaan nomor 1-4 dan 6-7 nilai 1 bila jawaban tidak dan 0 bila 

jawaban ya. Sedangkan item pertanyaan nomor 5 dinilai 1 bila jawaban ya dan 0 bila 

jawaban tidak. Item pertanyaan nomor 8 dinilai dengan 5 skala linkert dengan nilai 1= 

tidak pernah, 0,75=sesekali, 0,5=kadang-kadang, 0,25=biasanya, dan 0 selalu (Imas 

Nurhayati, 2016). 
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Tingkat kepatuhan penggunaan obat berdasarkan self report  pasien yang dinilai 

dengan kuesioner MMAS-8 lebih bias menangkap hambatan yang berhubungan 

dengan kebiasaan kepatuhan penggunaan obat. Kuesioner ini tersusun atas 8 

pertanyaan dan kategori respon terdiri dari jawaban ya atau tidak dan 5 skala linkert 

untuk 1 item pertanyaan terkahir. Nilai kepatuhan penggunaan obat MMAS-8 adalah 8 

skala untuk mengukur kebiasaan penggunaan obat dengan rentang 0 sampai 8 dan 

dikategorikan menjadi 3 tingkatan kepatuhan yaitu kepatuhan tinggi (nilai=8), 

kepatuhan sedang (nilai 6-7), dan kepatuhan rendah (nilai<6) (Morisky, dkk., 2008). 

E. Infeksi saluran kemih 

1. Definisi 

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah ditemukan bakteri pada urin di kandung 

kemih yang umumnya steril. Istilah ini dipakai secara bergantian dengan istilah infeksi 

urin. Termasuk pula berbagai infeksi di saluran kemih yang tidak hanya mengenai 

kandung kemih (Clevo Rendi, 2012: 217). 

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi bakteri yang terjadi pada saluran 

kemih. ISK merupakan kasus yang sering terjadi dalam dunia kedokteran. Walaupun 

terdiri dari berbagai cairan, garam, dan produk buangan, biasanya urin tidak 

mengandung bakteri. Jika bakteri menuju kandung kemih atau ginjal dan berkembang 

biak dalam urin maka terjadilah Infeksi saluran kemih (ISK). Jenis Infeksi saluran 

kemih (ISK) yang paling umum adalah infeksi kandung kemih bawah yang disebut 

sebagai sistitis. Gejala yang dapat timbul dari penyakit ISK yaitu perasaan tidak enak 

berkemih ketika sedang berkemih (dysuria). Tidak semua ISK menimbulkan gejala, 

ISK yang tidak menimbulkan gejala disebut sebagai ISK asimtomatis (Clevo Rendi, 

2012:2017). 



20 
 

 
 

   
 

2. Klasifikasi infeksi saluran kemih 

a. Infeksi saluran kemih primer 

Berdasarkan adanya gejala sistemik, ISK primer dibagi menjadi dua (Clevo 

Rendi, 2012: 2018): 

1) ISK lokal, diterapi dengan antibiotika lokal. 

2) ISK dengan gejala sistemik, diterapi dengan antibiotika sistemik. Antibiotika 

yang sering digunakan yaitu amoksilin. 

b. Infeksi saluran kemih sekunder 

ISK ini merupakan akibat dari penyakit atau kelainan yang lain. ISK berulang 

merupakan pertanda dari ISK sekunder, karena penanganan ISK yang tidak tepat. 

Penyebab ISK sekunder biasanya adalah obstruksi saluran kemih seperti batu saluran 

kemih, pembesaran prostat, dan struktur uretra (Clevo Rendi, 2012: 2018). 

Infeksi saluran kemih akut dapat dibagi menjadi dua kategori umum 

berdasarkan lokasi anatomi yaitu infeksi saluran kemih bagian bawah (Urethritis, 

sistitis, dan prostatitis) dan infeksi saluran kemih bagian atas (pielonefritis akut, abses 

intrarenal, abses perinefritik). Infeksi pada berbagai lokasi ini dapat terjadi bersama 

atau sendiri dan dapat asimptomatik atau dengan gejala klinis (Kurt j Isselbacher, 2000: 

616). 

Komplikasi ISK tergantung dari tipe yaitu tipe sederhana (uncomplikated) dan 

tipe berkomplikasi (complicated). 

a. ISK sederhana, ISK akut tipe sederhana (sistitis) yaitu non-obstruksi dan bukan 

merupakan wanita hamil, merupakan penyakit ringan (self limited disease) dan tidak 

menyebabkan akibat lanjut jangka panjang. 

b. ISK berkomplikasi yaitu ISK selama kehamilan, ISK pada diabetes melitus. 



21 
 

 
 

   
 

Penelitian epidemiologi klinik melaporkan bakteri uria lebih sering ditemukan pada 

perempuan dengan penyakit diabetes melitus dibandingkan perempuan tanpa 

diabetes melitus (Aru W. Sudoyo, 2006: 556). 

Sistitis adalah inflamasi kandung kemih yang paling sering disebabkan oleh 

menyebarnya infeksi dari uretra. Hal ini dapat disebabkan oleh aliran balik urin dari 

uretra ke dalam kandung kemih (refluks uretrivesikal), kontaminasi fekal, pemakaian 

kateter atau sustoskop. Sistitis lebih sering terjadi pada wanita dari pada pria. Bagian 

distal uretra biasanya dikolonisasi oleh bakteri setelah dikolonisasis di vagina. Defek 

mukosa uretra menyebabkan organisme melekat dan berkoloni di suatu tempat di 

periuretral dan masuk kedalam kandung kemih. Sistitis akut pada wanita biasanya 

disebabkan oleh Escherichia coli. Hubungan seksual berkaitan dengan infeksi saluran 

kemih, terutama pada wanita yang gagal berkemih setelah berhubungan seksual. 

Berkemih dianggap dapat membersihkan bakteri dari kandung kemih. Infeksi juga 

dapat berkaitan dengan kontrasepsi spermisid diafragma karena jenis kontrasepsi ini 

dapat menyebabkan obstruksi parsial uretra dan pengosongan kandung kemih yang 

tidak lengkap, selain itu kontrasepsi ini juga menyebabkan perubahan pH dan flora 

normal vagina. Sistitis pada pria adalah akibat dari beberapa faktor misalnya infeksi 

prostat, epididimistis, atau batu kandung kemih (Suzane C. Smelzer, 2001: 1432). 

Sistitis interstial (inflamasi kronik kandung kemih) bukan disababkan oleh 

bakteri dan tidak berespon terhadap antibiotik. Gangguan ini terutama dialami oleh 

wanita (usia 40-50 tahun) namun dapat juga menyerang segala usia, ras, atau jenis 

kelamin. Penyakit ini dikarakterisasikan oleh demam, gejala berkemih iritabel (sering 

berkemih, nokturia, urgensi, rasa tertekan pada area suprapublik, nyeri pada saat 

kandung kemih penuh) dan terutama ditandai dengan hilangnya kapasitas kandung 
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kemih. Penyebab sititis intersistial belum diketahui meskipun terdapat dugaan beralas 

dari suatu inflamasi atau autoimun. Dugaan penyebab mencakup penetrasi iritan urin 

kedalam uretelium atau jaringan subureterial yang disebabkan defek barier diantara 

urin dan mukosa dinding kandung kemih. Urin mengandung sel darah merah atau sel 

darah putih meskipun belum terinfeksi dan pemeriksaan sitologi menunjukan hasil 

benigna. Adanya tukak hunner (erosi superfisial dinding kandung kemih) dianggap 

diagnostic namun demikian hal ini tidak terjadi pada semua pasien (Suzanne C. 

Smelzer, 2001: 1435). 

Pielonefritis merupakan infeksi piala ginjal, tubulus, dan jaringan interstisial 

dari salah satu atau kedua ginjal. Pielonefritis sering terjadi sebagai akibat dari refluks 

uretrovesikal yang tidak kompeten menyebabkan urin mengalis balik kedalam ureter. 

Obstruksi Trakus urinarius (yang menyebabkan kerentanan ginjal terhadap infeksi), 

tumor kandung kemih, sriktur, hyperplasia prostatic benigna, dan batu urinarius 

merupakan penyebab lain. Pielonefritis dapat akut maupun kronis (Suzanne C. 

Smelzer, 2001: 1436-1437).  

3. Etiologi 

Penyebab infeksi saluran kemih (ISK) biasanya berasal dari berbagai bakteri 

enterik, terutama  bakteri Escherichia coli yang sering terdapat pada urin wanita. Gejala 

infeksi saluran kemih (ISK) sangat berfariasi tergantung dari variasi jenis bakteri 

tersebut. Pada pria dan pasien di rumah sakit, 30% disebabkan Proteus, Stafilococcus, 

dan bahkan Pseudomonas. Bila ditemukan pada urin, maka kemungkinan besar 

terdapat kelainan saluran kemih. Namun harus diperhitungkan kemungkinan 

kontaminasi jika ditemukan lebih dari satu organisme  pada urin (Clevo Rendi, 2012: 

218). 
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4. Epidemiologi 

Infeksi saluran kemih tergantung banyak faktor seperti usia, gender, prevalensi 

bakteri uria, dan faktor disposisi yang menyebabkan perubahan struktur saluran kemih 

termasuk ginjal. Selama periode usia beberapa bulan dan lebih dari 65 tahun 

perempuan cenderung menderita ISK dibandingkan laki-laki. ISK berulang pada laki-

laki jarang dilaporkan, kecuali disertai faktor predisposisi (pencetus). Prevalensi 

bakteri asimptomatik lebih sering ditemukan pada perempuan. Prevalensi selama 

periode sekolah (school girls) 1% meningkat menjadi 5% selama periode aktif secara 

seksual. Prevalensi infeksi asimptomatik meningkat mencapai 30% baik laki-laki 

maupun perempuan bila disertai faktor predisposisi seperti litiasis, obstruksi saluran 

kemih, penyakit ginjal polikistik, nekrosis papilar, pasien diabetes mellitus pasca 

transplantasi ginjal, nefropati analgesik, penyakit sikle-cell, kateterisasi, senggama, 

kehamilan dan peserta pengguna kontrasepsi dengan tablet progesteron (Aru W. 

Sudoyo, 2006:553). 

Infeksi akut pada pasien rawat inap yang tidak dikateter sering terjadi terutama 

pada kaum perempuan dan menyebabkan lebih dari 6 juta kunjungan pasien pertahun 

di negara Amerika Serikat. Infeksi terjadi pada 1-3 persen anak perempuan usia sekolah 

dan insidennya dapat meningkat jelas berkaitan dengan awitan aktivitas seksual pada 

masa remaja. Sebagian besar infeksi akut simtomatik terjadi pada perempuan muda. 

Infeksi saluran kemih akut jarang terjadi pada laki-laki dibawah usia 50 tahun tetapi 

sering pada perempuan berumur 20-50 tahun. Bakteri uria asimtomatik sangat umum 

pada laki-laki dan perempuan usia lanjut mencapai angka 40-50% pada beberapa 

penelitian (Kurt J. Isselbacher, 2000: 616). 
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5. Patofisiolagi 

Sebagian besar merupakan infeksi asenden. Pada wanita jalur yang biasa terjadi 

adalah mula-mula kuman dari anal berkoloni di vulva, kemudian masuk ke kandung 

kemih melalui uretra yang pendek secara spontan atau mekanik akibat hubungan 

seksual. Pada pria, setelah prostat terkoloni maka akan terjadi infeksi asenden. 

Mungkin juga terjadi akibat pemasangan alat seperti kateter terutama pada golongan 

usia lanjut (Clevo Rendi, 2012: 218). 

Wanita yang sering menderita penyakit ini karena uretra yang pendek, 

masuknya kuman dalam hubungan seksual, parubahan pH dan flora vulva dalam siklus 

menstruasi. Pada beberapa frekuensi berkemih yang jarang juga memiliki peran. 

Seharusnya bakteri yang masuk dibersihkan oleh mekanisme pertahanan tubuh, namun 

terdapatnya kelainan anatomi yang sering dijumpai adalah refluks, nefropati, batu, dan 

kehamilan. Pada pria biasanya akibat batu dan penyakit prostat, sedangkan pada anak-

anak karena kelainan congenital (Clevo Rendi, 2012: 2019). 

Pada induvidu normal biasanya laki-laki maupun perempuan urin selalu dalam 

keadaan steril karena dipertahankan jumlah dan frekuansi kencing. Uretrodistal 

merupakan tempat kolonisasi mokroorganisme nonpathogenic fastidious gram positif 

dan gram negatif. Hampir semua ISK disebabkan oleh invasi mikroorganisme asending 

dari uretra kedalam kandung kemih. Pada beberapa pasien tertentu invasi 

mokroorganisme dapat mencapai ginjal. Proses ini dipermudah refluks vesikoureter. 

Proses invasi hematogen sangat jarang ditemukan di klinik maupun di rumah sakit. 

Ginjal diduga merupakan lokasi infeksi sebagai akibat lanjut septokemi atau 

endokarditis akibat Staphilococcus aureus di kenal nephritis Lohlein (Aru W. Sudoyo, 

2006: 555). 
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Keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pathogenesis: 

a. Jenis kelamin dan aktivitas seksual 

Uretra perempuan tampak lebih cenderung didiami oleh basil gram negatif 

karena letaknya diatas anus, ukurannya pendek (kira-kira 4 cm), dan berakhir dibawah 

labia. Pijatan uretra yang terjadi selama hubungan seksual menyebabkan bakteri masuk 

kedalam kandung kemih dan merupakan hal penting dalam pathogenesis infeksi 

saluran kemih pada perempuan muda (buang air kecil setelah hubungan seksual sudah 

terbukti menurunkan resiko sistitis, mungkin karena tindakan ini menyebabkan 

eradikasi bakteri yang masuk selama hubungan seksual). Disamping itu penggunaan 

diafragma dan spermasida ternyata merubah flora bakteri normal pada introitus 

berhubungan dengan peningkatan yang nyata kolonisasi E. coli pada vagina serta 

meningkatkan infeksi saluran kemih. Pada laki-laki prostitis atau sumbatan uretra 

karena hipertofi prostat merupakan faktor predisposisi yang penting untuk terjadinya 

bacteriuria. Homoseksualitas juga cenderung meningkatkan resiko sistitis, mungkin 

berkaitan dengan hubungan seksual secara rektal. Laki-laki yang terinfeksi HIV dengan 

jumlah sel T CD-4 positif kurang dari 200 sel per mikroliter akhir-akhir ini terbukti 

meningkatkan resiko bacteri uria dan infeksi saluran kemih simptomatik. Tidak 

disirkumsisi juga merupakan faktor resiko infeksi saluran kemih baik pada neonatus 

maupun pada pria muda (Isselbacher, 2000: 617). 

b. Kehamilan 

Tergantung pada status social ekonomi. Secara keseluruhan infeksi saluran 

kemih didapatkan pada 2-8% perempuan hamil. Secara khusus infeksi simptomatik 

saluran kemih bagian atas lebih sering di dapati selama kehamilan 20-30% perempuan 

hamil dengan bacteri uria tanpa gejala akhirnya berkembang menjadi pielonefritis. 
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Kecenderungan infeksi saluran kemih bagian atas selama kehamilan ini disebabkan 

oleh penurunan kekuatan ureter, penurunan peristaltik ureter dan inkompetensi 

sementara kutub vasikouretral yang terjadi selama kahamilan. Kateterisasi kandung 

kemih selama atau sesudah melahirkan menyebabkan infeksi tambahan. Peningkatan 

prevalensi prematurasi dan kematian bayi baru lahir dapat disebabkan oleh infeksi 

saluran kemih selama kehamilan, terutama yang melibatkan infeksi saluran kemih 

bagian atas (Isselbacher, 2000: 617).  

c. Sumbatan 

Adanya halangan bebas urin, tumor, striktura, batu, atau hipertofi prostat 

menyebabkan hidronefrosis dan peningkatan frekuensi infeksi saluran kemih yang 

sangat tinggi. Superinfeksi pada sumbatan saluran kemih dapat menyebabkan 

kerusakan ginjal yang cepat. Karena itu jika terjadi infeksi, tindakan yang paling 

penting adalah segera memperbaiki lesi akibat sumbatan. Sebaliknya, pada derajat 

sumbatan ringan yang tidak progresif atau tidak berhubungan dengan infeksi, harus 

sangat hati-hati jika mengusahakan perbaikan secara operatif. Adanya infeksi pada 

pasien seperti ini mungkin lebih merusak dibandingkan dengan sumbatan ringan yang 

tidak dikoreksi, yang tidak mengganggu fungsi ginjam secara bermakna (Isselbacher, 

2000: 617). 

d. Disfungsi neurologik kandung kemih 

Gangguan saraf yang berkerja pada kandung kemih, seperti pada jejas korda 

spinalis, tabes dorsalis, multiple sclerosis, diabetes, atau penyakit lain dapat 

berhubungan dengan infeksi saluran kemih. Infeksi dapat diawali oleh penggunaan 

kateter untuk drainase kandung kemih dan didukang statis urin dalam kandung kemih 

dalam waktu lama. Faktor lain yang sering terjadi pada pasien-pesien ini adalah 
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demineralisasi tulang karena imobilitas, yang menyebabkan hiperkalsiuria, uropati 

Obstruktiva dan pembentukan batu (Isselbacher, 2000: 617). 

e. Refluks vasikoureteral 

Keadaan ini diidentifikasi sebagai refluks urin dari kandung kemih ke ureter 

dan kadang sampai pelvis renal. Hal ini terjadi selama buang air kecil atau dengan 

peningkatan tekanan pada kandung kemih. Untuk lebih mudahnya refluks vasikouretral 

terjadi jika gerakan retriograt zat radio opak atau radioaktif dapat ditunjukkan melalui 

sistouretrogram selama buang air kecil. Gangguan anatomis pertemuan vasikouretral 

menyebabkan refluks bakteri dan karena itu terjadi infeksi saluran kemih. Namun 

karena selalu ada hubungan cairan antara kandung kemih dan ginjal meskipun pada 

sistem kemih normal, beberapa gerakan mundur bakteri mungkin terjadi selama infeksi 

tetapi tidak terdeteksi dengan teknik radiologis (Isselbacher, 2000: 617). 

f. Faktor virulensi bakteri 

Faktor virulensi bakteri mempengaruhi strain tertentu, begitu dimasukkan 

kedalam kandung kemih akan menyebabkam imfeksi traktur urinarius. Tidak semua E. 

coli mampu menginfeksi traktus urinarius asimptomatik pada pasien yang tidak 

dikateterisasi masuk kedalam sejumlah kecil serogrub O, K, H spesifik, menimbulkan 

hemilisis dan berbagi dengan sifat uropatogenik lain tertentu. Kelekatan bakteri pada 

sel uroepitel merupakan langkah pertama yang penting pada awal infeksi. Hampir 

semua strain E. coli yang menyebabkan pielonefritis pada pasien dengan traktus 

urinarius normal secara anatomi mempunya pilus tertentu (pilus P atau pilus gal-gal) 

yang memperantarai perlengkatan pada bagian digalaktosida dari glikofingolipid yang 

ada di uroepitel. Strain yang menyebabkan pielonefritis juga biasanya merupakan 
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penghasilan hemolysis, mempunyai aerobaktin dan resisten terhadap kerja bakterisidal 

dari serum manusia (Isselbacher, 2000: 618). 

g. Faktor genetik 

Semakin banyak bukti bahwa factor genetik penjamu mempengaruhi 

kerentanan terhadap infeksi urinarius. Jumlah dan reseptor pada sel uroepitel tempat 

bakteri dapat menempel dapat ditentukan setidaknya sebagian secara genetik. Banyak 

dari struktur ini yang menjadi tempat perlekatan bakteri uropatogenik pada hampir 

semua strain yang menyebabkan pielonefritis akut tidak berkompliaksi (Isselbacher, 

2000: 618).  

6. Manifestasi klinik 

Dapat asimtomatik terutama pada wanita. Terapi singkat biasanya 

meniyebabkan timbulnya ISK simptomatis, akibat reinfeksi organisme yang lebih 

virulen. Dysuria, frekuansi miksi yang bertambah, dan nyeri suprapublik adalah gejala 

iritasi kandung kemih. Beberapa pasien mengeluh bau yang tidak menyenangkan atau 

keruh, dan mungkin hematuria. Bila mengenai saluran kemih atas, mungkin terdapat 

gejala-gejala pielonefritis akut seperti demam, mual, nyeri pada ginjal. Namun pasien 

dengan infeksi ginajal, mungkin hanya menunjukkan gejala infeksi saluran kemih 

bawah atau tidak bergejala (Clevo Rendi, 2012: 219).  

Pasien sistitis mengalami urgensi sering berkemih, rasa panas dan nyeri pada 

saat berkemih, nyeri atau spasme pada area kandung kemih, dan suprapubis. Bakteri, 

Piuria (adanya sel darah putih dalam urin), bakteri, dan sel darah merah (hematuria) 

ditemukan pada pemeriksaan urin. Kit kultur memberikan informasi kualitatif yang 

umum mengenai jumlah koloni bakteri dan mengidentifikasi apakah organisme gram 

negatif atau positif (Sezanne C. Smelzer, 2001: 1432). 
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Pasien pielonefritis akut mengalami demam dan mengigil, nyeri panggul, nyeri 

tekan pada susut konvertebrata, leukositosis, adanya bakteri dan sel darah putih pada 

urin. Selain itu gejala saluran urinarius bawah seperti disuria dan sering berkemih 

umunya sering terjadi. Infeksi saluran urinarius atas sering dikaitkan dengan selimut 

antibodi bakteri dalam urin. Ginjal pasien pielonefritis akut biasanya membesar di 

sertai infiltrasi interstisial sel-sel inflamasi. Abses dapat dijumpai pada kapsul ginjal 

dan pada taut kortikomedularis. Pada akhirnya atrofi dan kerusakan tubulus serta 

glomerulus terjadi. Ketika pielonefritis menjadi kronis ginjal membentuk jaringan 

parut, berkontraksi, dan tidak berfungsi (Suzanne C. Smelzer, 2001: 1437). 

Pada pasien pielonefritis kronis biasanya tanpa gejala infeksi kecuali terjadi 

eksaserbasi, nafsu makan rendah, poliuria, haus yang berlebihan, dan kehilangan berat 

badan. Infeksi menetap atau kambuh dapat menyebabkan jaringan parut progresif di 

ginjal disertai gagal ginjal pada akhirnya (Suzanne C. Smelzer, 2001: 1437). 

7. Diagnosis 

Anamnesis adanya riwayat sering ngompol, muntah, diare, demam dengan 

penyebab yang tidak jelas dapat terjadi pada penderita ISK. Informasi mengenai 

bladder control, pola BAK, dan pancaran air kencing juga penting dalam diagnosis. 

Gejala poliuri, polidipsi, dan penurunan nafsu makan juga menunjukkan kemungkinan 

adanya gagal ginjal kronik, begitu pula dengan adanya gejala pancaran air kencing 

lemah, teraba massa atau benjolan atau nyeri pada abdomen, menunjukkan 

kemungkinan suatu striktur atau katup uretra (Sudung O. Pardede, 2011: 6).  

Pemeriksaan tanda vital termasuk tekanan darah, pengukuran antropometrik, 

pemeriksaan massa dalam abdomen, kandung kemih, muara uretra, pemeriksaan 

neurologic ekstremitas bawah tulang belakang untuk melihat adanya spina bifida, perlu 
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dilakukan pada pasien ISK. Genitalia eksterna diperiksa untuk melihat kelainan 

fimosis, hipospadia, epispadia pada laki-laki atau sinekie vagina pada perempuan. 

Pemeriksaan urinalisis dan biakan urin adalah prosedur yang penting. Oleh sebab itu 

kualitas pemeriksaan urin memegang peran utama untuk menegakkan diagnosis 

(Sudung O. Pardede, 2011: 6). 

Diagnosis pasti ditegakkan dengan kultur organisme melalui urin, terutama 

samper dari urin porsi tengah. Sampel ini dikirimkan segera kelaboratorium atau dalam 

waktu 24 jam dalam lemari es dengan suhu 4℃. Bila sulit, ambil urin yang pertama 

kali dikeluarkan pada pagi hari karena penyimpanan pertama dalam kandung kemih 

dapat meningkatkan jumlah bakteri (Clevo Rendi, 2012: 219).  

Pemeriksaan kateter untuk diagnosis hanya untuk pasien yang memang 

memakai kateter. Aspirasi suprapublik berguna pada bayi dan dewasa dimana 

pemeriksaan urin porsi tengah perulang kali tidak menunjukkan hasil karena 

kontaminasi atau jumlah bakteri yang rendah (Clevo Rendi, 2012: 219).  

Dipakai tes stik untuk mengetahui adanya proteinuria, hematuria, glukosuria, 

dan pH. Pemeriksaan secara mikriskopik dinyatakan positif jika terdapat pyuria >2000 

leukosit/ml pada pasien dengan gejala infeksi saluran kemih. Mungkin ditemukan 

bakteri yang berasal dari kontaminasi vagina (Clevo Rendi, 2012: 220).  

Uji nitrit merupakan pemeriksaan tidak langsung terhadap bakteri dalam urin. 

Dalam keadaan normal nitrit tidak terdapat dalam urin, tetapi dapat ditemukan jika 

nitrat diubah menjadi nitrit oleh bakteri. Sebagian besar kuman gram negatif dan 

beberapa kuman gram positif dapat mengubah nitrat menjadi nitrit, segingga jika uji 

nitrit positif berarti terdapat kuman dalam urin yang seharusnya steril (Sudung O. 

Pardede, 2011: 7).  
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8. Tata laksana 

Secara umum tujuan terapi ISK adalah menghilangkan gejala dengan cepat, 

mengatasi kuman patogen, meminimalisasi rekuransi dan mengurangi morbiditas dan 

mortalitas. Tujuan ini dapat tercapai dengan pemberian antibiotik sambil mencari 

penyebab (Clevo Rendi, 2012: 221).  

Berikut ini adalah deskripsi beberapa agen antimikroba yang umum digunakan 

dalam terapi infeksi saluran kemih:  

a. Siprofloksasin 

Obat golongan kuinolom ini bekerja dengan menghambat DNA gyrase 

sehingga sintesis DNA kuman terganggu. Siprofloksasin terutama aktif terhadap 

kuman gram negativ termasuk Salmonella, Shigella, Kampilobacter, Neiseria, dan 

Pseudomonas. Obat ini juga aktif terhadap kuman gram positif seperti pneumonia dan 

Faecalis, tetapi bukan merupakan obat pilihan utama untuk Pneumonia streptococcus 

(Istiantoro dan Gan, 2007). 

b. Trimethoprim- Sulfametoksazol (kotrimoksazol) 

Sulfametoksazol dan trimethoprim digunakan dalam bentuk kombinasi karena 

sifat sinergisnya. Kombinasi keduanya menghasilkan inhibisi enzim berurutan pada 

jalur asam folat. Mekanisme kerja sulfametoksazol dengan mengganggu sintesis asam 

folat dan pertumbuhan lewat penghambat pembentukan asam dihidrofolat dari asam 

para-aminobenzoat. Dan mekanisme kerja trimethoprim dengan menghambat reduksi 

asam dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat (Tjay dan Raharja, 2007). 

c. Amoksilin 

Amoksilin termasuk antibiotik golongan penisilin bekerja dengan menghambat 

pembentukan mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel mikroba. 
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Terhadap mikroba yang sensitif, penisilin akan menghasilkan efek bakterisid. 

Amoksilin merupakan turunan dari ampisilin yang hanya berbeda pada gugus hidroksil 

dan memiliki spektrum antibakteri yang sama. Obat ini diabsorpsi lebih baik jika 

diberikan per oral dan menghasilkan kadar yang lebih tinggi dalam plasma dan jaringan 

(Tessy, 2001:369).  

d. Seftriakson 

Seftriakson merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga. 

Berkhasiat bakterisid dalam fase pertumbuhan kuman, berdasarkan penghambatan 

sintesa peptidoglikan yang diperlukan kuman untuk ketangguhan dindingnya. 

Seftriakson memiliki waktu paruh yang lebih panjang dibandingkan sefalosporin yang 

lain sehingga cukup diberikan satu kali sehari. Obat ini diindikasikan untuk infeksi 

berat seperti septikemia, pneumonia, dan meningitis (Tessy, 2001: 369).   

e. Gentamisin 

Gentamisin merupakan aminoglikosida yng paling sering digunakan. Spektrum 

anti bakterinya luas, tetapi tidak efektif terhadap kuman anaerob (Tessy, 2001: 369). 

f. Ampisilin 

Ampilisin adalah anribiotik infeksi saluran kemih, otitis media, sinusitis, 

bronkitis kronis, salmonelisis invasif dan gonoroe. Ampilisin efektif terhadap beberapa 

mikroba gram negatif dan tahan asam, sehingga dapat diberikan per oral (Istiantoro dan 

Gan, 2007).  
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Tabel 4. Antibiotik yang umumnya digunakan pada pengobatan infeksi saluran 

kamih (Dipiro, 2015: 496) 
Indikasi Antibiotik Dosis Selang Durasi (hari) 
Simpleks Trimetoprim-

Sulfametoksazol 
1 DS tablet 2x sehari 3 

Nitrofurantoin 
Monohydrat 

100 mg 2x sehari 5 

Fosfomysin 3g Dosis tunggal 1 
Ciprofloxacin 250 mg 2x sehari 3 
Levofloxacin 250 mg 1x sehari 3 
Amoxicillin-
Clavulanat 

500 mg 3x sehari 5-7 

Kompleks Trimetoprim-
Sulfametoksazol 

1 DS tablet 2x sehari 7-10 

Ciprofloxacin 250-500 mg 2x sehari 7-10 
Levofloxacin 250 mg 1x sehari 10 

750 mg 1x sehari 5 
Amoxicillin-
Clavulanat 

500 mg 3x sehari 7-10 

Infeksi 
kambuhan 

Nitrofurantoin  50 mg 1x sehari 6 bulan 
Trimetoprim-

Sulfametoksazol 
1/2 SS tablet 1x sehari 6 bulan 

Pielonefritis Trimetoprim-
Sulfametoksazol 

1 DS tablet 2x sehari 14 

Ciprofloxacin 500 mg 2x sehari 14 
1000 mg ER 1x sehari 7 

Levofloxacin 250 mg 1x sehari 10 
750 mg 1x sehari 5 

Amoxicillin-
Clavulanat 

500 mg 3x sehari 14 

 
Tabel 5. Terapi Empirik Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih (Dipiro, 
2015: 497) 

Diagnosa Bakteri Terapi Durasi (hari) 

Sistitis 
Escherichia coli 
Staphylococcus 
Saprophyticus 

Nitrofurantoin 5 
Trimethoprim–

sulfamethoxazole 
3 

Fosfomycin Dosis tunggal 
Fluoroquinolone 3 

β-Lactams 3-7 

Sistitis (hamil 
dan menyusui) 

Escherichia coli, 
Staphylococcus 
Saprophyticus 

Amoxicillin–
clavulanate 

7 

Cephalosporin 7 

Trimethoprim–
sulfamethoxazole 

7 
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Pyelonephritis Akut 

Simpleks Escherichia coli, 
Quinolon 7 

Trimethoprim–
sulfamethoxazol 

14 

Kompleks 

Gram-positive 
bacteria 
E. coli 

P. mirabilis 
K. pneumoniae 
P. aeruginosa 
Enterococcus 

faecalis 

Amoxicillin or 
amoxicillin–clavulanic 

acid 
14 

Quinolon 14 

Prostatitis 

E. coli 
K. pneumoniae 

Proteus spp. 
P. aeruginosa 

Trimethoprim–
sulfamethoxazol 

4-6 minggu 

Quinolon 4-6 minggu 

Disamping obat-obatan terapi nonfarmakologi harus diterapkan. Terapi 

nonfarmakologi mencakup nutrisi dan imobolitas. Asupan makanan dan cairan perlu 

disesuaikan hingga optimal sesuai kemampuan penderita (Clevo Rendi, 2012: 221). 

9. Pemberian profilaksis 

Antimikroba profilaksis dosis rendah yang diberikan dalam jangka lama telah 

digunakan terhadap pasien yang rentan terhadap berulangnya pielonefritis akut atau 

ISK bawah. Terapi profilaksis sering diberikan kepada anak dengan resiko tinggi 

terkena infeksi saluran kemih, uropati obstruktif, dan berbagai kondisi resiko tinggi 

lainnya. Namun demikian efektivitas antibiotik profilaksis ini sering dipertanyakan dan 

masih kontroversial (Sudung O. Pardede, 2011: 20).  

Antibiotik profilaksis bertujuan untuk mencegah infeksi berulang dan 

mencegah terjadinya patur ginjal. Berbagai penelitian telah membuktikan efektifvitas 

antibiotik profilaksis menurut resiko terjadinya ISK berulang pada anak, dan kurang 

dari 50% yang mengalami infeksi berulang selama pengamatan 5 tahun. Antibiotik 

profilaksis dimaksudkan untuk mencapai konsentrasi antibiotik yang tinggi dalam urin 
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tetapi dalam efek yang minimal terhadap flora normal dalam tubuh (Sudung O. 

Pardede, 2011: 21). 

Pemberian profilaksis menjadi masalah karena beberapa hal antara lain 

kepatuhan yang kurang, resistensi kuman yang meningkat, timbulnya reaksi simpang 

(gangguan saluran cerna, skin rash, hepatotoksik, kelainan hematologi, sindrom 

Stevens-johnson), dan tidak nyaman untuk pasien (Sudung O. Pardede, 2011:21). 

F. Tinjauan Islam  

Al-Qur’an dan sunnah memberikan perhatian kepada umat islam dalam segala 

bidang kehidupan, termasuk dalam menjaga kesehatan dan menyembuhkan sakit. 

Rasulullah SAW telah mengajarkan cara memohon kesehatan dan kesembuhan kepada 

Allah SWT, mengajarkan berikhtiar dengan cara-cara halal dan diridhoi (Muhadi, 

2009:5).  

Allah SWT menjelakan dalam Al-Qur’an telah datang pelajaran dari tuhan dan 

penyembuh bagi penyakit-penyakit. Allah berfirman dalam Q.s Yunus/10:57 

ن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِ الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحَْْةٌ لِّلْمُؤْ مِنِيَن)٥٧(   وْعِظَةٌ مِّ  ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّ
Terjemahan: 

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan-mu dan 
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 
rahmat bagi orang-orang yang beriman (Departemen Agama RI, 2009: 3015) 

Ayat mulia tersebut menerangkan secara ijma bagaimana usaha Al-Qur’an 

dalam memperbaiki jiwa manusia dalam empat perkara: 

1. Nasehat yang baik dengan cara menggembirakan dan pertakut. Yakni dengan 

menyebutkan kata-kata yang dapat melunakkan hati manusia sehingga dapat 

membangkitkan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perkara. 

2. Obat bagi segala penyakit hati, seperti syirik, nifak, dan semua penyakit lain yang 

siapapun menyukainya maka akan terasa olehnya dada yang sesak, seperti 
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keraguan untuk beriman, kedurhakaan, permusuhan, menyukai kezaliman, serta 

membenci kebenaran dan kebaikan. 

3. Petunjuk kepada jalan kebenarandan keyakinan serta terhindar dari kesesatan 

dalam kepercayaan dan amal. 

4. Rahmat bagi orang yang beriman. Rahmat ini buah yang diperoleh kaum mu’minin 

dari petunjuk Al-Qur’an yang memenuhi hati mereka, yang diantara pengaruh-

pengaruhnya mereka sengangtiasa melakukan hal-hal yang ma’ruf, membela 

orang-orang yang sengsara, mencegah kezaliman, menolak penganiayaan dan 

kedurhakaan (Ahmad Mustafa, 1992: 235-236). 

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

dalam dada. Sebab memang banyak perasaan dalam hati yang menghendaki segera 

diobat. Kalau tidak segera diobat maka akan menjadi penyakit yang berlarut-larut. 

Tadinya hanya sakit hati tetapi akhirnya akan menjadi penyakit jasmani dan rohani, 

tubuh halus dan tubuh kasar. Setengah dari penyakit yang menimpa hati adalah bodoh 

dan jahat sangka, ragu-ragu dalam memegang suatu kepercayaan, munafik, benci, 

dendam, dengki, gelap mata dan lain-lain. Hilang kepercayaan kepada sesama manusia 

karena pernah dikecewakan. Takut menghadapi tanggung jawab karena pernah 

terlantar (Hamka, 1985: 236). 

Kemajuan pengetahuan kedokteran tentang penyakit hati ini telah sampai 

kepada kesimpulan bahwa sakit dalam hati dapat mempengaruhi juga kepada badan. 

Bias timbul penyakit lain dalam tubuh karena ada penyakit hati. Misalnya sesak nafas, 

darah tinggi, darah rendah, penyakit gula, koreng, dan sebagiannya. Dan apabila badan 

telah sakit-sakit murunglah mata menghadapi tugas hidup, sehingga berlarut-larut. 

Maka dari ayat ini ditafsirkan tuhan bersabda bahwasannya unsur kedua dari Al-Qur’an 
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selain dari berisi pengajaran adalah berisi sesuatu obat yang ada dalam hati (Hamka, 

2985: 236-237). 

Hubungan ayat ini dengan penelitian ini adalah ketika pasien memiliki penyakit 

rohani salah satunya yaitu malas, akibat dari kemalasan ini pasien menjadi tidak patuh 

dengan pengobatan yang sedang dijalaninya. Begitu pula dengan penyakit ragu-ragu 

yang di alami pasein sehingga pasien ragu untuk mengkonsumsi obat yang di resepkan, 

akibanya pasien tidak berhasil menjalani terapinya. 

Allah SWT menegaskan bahwa salah satu fumgsi Al-Qur’an adalah sebagi obat. 

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra’/17:82  

خَسَارًا)  (  ٨٢ونُ نَ زِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَشِفَاءٌوَرَحَْْةلٌِّلْمُؤْمِنِيَن وَلََّيزَيِدُالظَّالِمِيَن إِلََّّ

Terjemahan:  

“Dan kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penyembuh dan 
rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah 
bagi orang-orang yang dzalim selain kerugian” (Departemen Agama RI, 2009: 
437). 

 Tegas ayat ini bahwa didalam Al-Qur’an ada obat-obat dan rahmat bagi orang 

beriman. Banyak penyakit yang menyerang jiwa manusia dapat disembuhkan oleh 

ayat-ayat Al-Qur’an. Ahli psikosomatik di Indonesia, yaitu Prof. Dr. Aulia yakin 

apabila seseorang yang sakit benar-benar kembali kepada ajaran agamanya, amat 

diharapkan sakitnya akan sembuh. Betapa besar pengaruh ajaran tauhid yang 

mengandung ikhlas, sabar, ridho, tawakal dan taubat. Besar pengarunya mengobat sakit 

merana jiwa seorang muslim. Dan beliau juga menganjurkan berobat dengan solat dan 

doa (Abdul Malik, 1982: 114-115). 

 Al-Qur’an merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman. 

Yakin dapat menghilangkan berbagai macam penyakit di dalam hati misalnya 
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keraguan, kemunafikan, kemusyrika, dan penyimpangan, maka Al-Qur’an akan 

menyembuhkan itu semua dan sebagai rahmat yang membawa dan mengantarkan 

kepada kaimanan, hikmah, dan melahirkan keinginan untuk mencari kabaikan. Dan hal 

itu tidak berlaku kecuali bagi orang beriman, membenarkan dan mengikutinya, maka 

ia akan menjadi penyembuh dan rahmat. Sedangkan bagi orang kafir dan zalim, 

mendengarkan Al-Qur’an tidak menambahkan kepada mereka melainkan mereka 

makin jauh, makin kafir, dan makin rusak. Dan hal itu bukan berasan dari Al-Qur’an 

melainkan kekafirannya itu (Ibdu Katsir, 2009: 765-766)  

Bukan berhala yang menyembuhkan manusia tatkala ditimpa sakit. Tetapi 

Allah tuhan semesta alam. Manusia mencari obat, entah dari resep kimia tertentu, entah 

dari daun-daun yang tumbuh di bumi, entah dengan kekuatan doa. Sebelum ajal segala 

penyakit dapat diobati. Allah memberikan pula ilham kepada manusia untuk 

mengoibati sakitnya (Abdul Malik. 1982: 100). Hal ini sesuai dengan sabda Rasulluah 

SAW dalam hadits Abu Hurairah R.A: 

ثَ نَا عُمَ    ثَ نَا أبَوُ أَحَْْدَ الزُّبَ يِْْيُّ حَدَّ دُ بْنُ الْمُثَ نََّّ حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّ ثَنِِ حَدَّ رُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّ
 مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ دَاءً إِلََّّ عَطاَءُ بْنُ أَبِ رَباَحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

 أنَْ زَلَ لَهُ شِفَاءً 

Artinya: 
“Telah mencaritakan kepada kami Muhammad bil 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 nim Abu Rabah dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi SAW beliau 
bersabda: Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan 
obatnya juga (HR. Bukhari-5246). 

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT tidak akan 

menurunkan suatu penyakit kecuali Allah SWT juga menurunkan obatnya. Baik itu 

penyakit yang muncul pada zaman nabi maupun sesudah nabi. Segala jenis penyakit 
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pasti ada obatnya, tergantung bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut sehingga 

penyakit tersebut bias sembuh dengan izin Allah SWT. Hal ini sesuai dengan sabda 

nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah: 

اءِ بَ رأََ بإِِذْنِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَا ءُ الدَّ
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 

Artinya: 

“Dari sahabat Jabir. Rasulullah SAW bersabda “setiap penyakit ada obatnya, dan 
apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah 
penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla” (HR. Muslim-4084). 

Dalam dunia kesehatan hadits tersebut dapat diartikan bahwa obat akan 

memberikan efek ketika obat telah berikatan dengan reseptor obat tersebut. Obat 

merupakan bahan yang sangat berpotensi bila digunakan sesuai dengan aturan. Obat 

dapat membantu menyembuhkan penyakit atau masalah kesehatan. Namun yang perlu 

dihindari dalam penggunaan obat yang tidak rasional, yaitu penggunaan obat yang 

tidak tepat (tidak tepat dosis, indikasi, cara penggunaan, tidak mempertimbangkan 

kondisi atau riwayat pasien, dan lain-lain), tidak efektif, tidak aman, dan juga tidak 

ekonomis. Penggunaan obat yang tidak rasional ini dapat menimbulkan dampak negatif 

dari berbagai segi, seperti pemborosan, efek samping obat meningkatkan kegagalan 

pengobatan, resistensi antimikroba, dan lain-lain (Irianto, 2013: 208). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental yang dilakukan secara 

prospektif. Pada rancangan ini subyek dalam penelitian terdiri dari satu kelompok yang 

diberikan informasi obat sehingga disebut juga one group pretest-postest group design. 

Pada awal dan akhir penelitian, subyek penelitian diberikan kuesioner yang didesain 

untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien yaitu kuesioner MMAS-8  

2. Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten 

Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Januari-Maret 2017. 

B. Pendekatan Penalitian 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan daftar pertanyaan 

tertulis yang bersifat tertutup karena pilihan jawaban sudah ditentukan, sehingga 

responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia dalam kuesioner. Para 

responden diminta untuk memberikan informasi terkait penilaian mereka terhadap 

variabel penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan distribusi frekuensi 

dan uji Wilcoxon. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah 29 pasien infeksi saluran kemih yang 

dirawat jalan di Puskesmas Danga selama bulan Januari-Maret 2017. 
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2. Sampel  

Sampel penelitian ini adalah bagian dari populasi yang terpilih dan telah 

memenuhi syarat penelitian. Sampel penelitian ini adalah pasien infeksi saluran kemih 

yang dirawat jalan di Puskesmas Danga selama bulan Januari-Maret 2017 yang 

memenuhi kriteria. Apabila penelitian Eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 

subyek per kelompok (Rully Indrawan 2014, 102). Namun sampel yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu 25 responden yang dirawat jalan selama bulan Januari-Maret 

2017. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Variabel Penelitian 

a. Variabel terikat: parameter kepatuhan yaitu skor MMAS-8  

b. Variabel bebas: pelayanan informasi obat oleh Apoteker 

2. Kriteria Sampel 

a. Kriteria inklusi 

1) Pasien infeksi saluran kemih  

2) Menjalani terapi antibiotik  

3) Bersedia menjadi responden  

4) Usia 17-55 tahun (depkes RI, 2009) 

b. Kriteria eksklusi  

1) Tidak menyelesaikan terapi 

2) Pasien hamil  

3) Menderita infeksi lain 

4) Tidak bersedia menjadi responden 
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3. Pengumpulan data 

 Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden yang menjadi 

subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari bagian rekam medik untuk mengetahui 

data lengkap responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive 

sampling yaitu menentukan sampel berdasarkan pada kriteria sampel. 

E. Instrumen Penelitian  

Tabel 6. Lembar pengumpulan data 

 

Penyakit Utama: Kode Sumber Data:  
Nama (Singkatan): 
 

Usia: Jenis Kelmin: Pendidikan: 
 

Pekerjaan: 

Nama Obat Bentuk 
Sediaan 

Beri Tanda X 
Untuk Obat 
Yang Dicurigai 

Pemberian 

Dosis Tgl. Mulai Tgl. Akhir 

      

 Indikasi: Lama 
Pengobatan: 
       

Jumlah obat: Penyakit Utama: 
Keluhan Penyakit Utama 
(Beri tanda X) 
-Sembuh  
-Meninggal 
-Tidak tahu 
-Belum sembuh 
-Sembuh dengan gejala    
  Sisa 

Penyakit atau kondisi lain yang menyertai (beri tanda X)  
-Gangguan ginjal           -Kondisi medis lainnya 
-Gangguan hati                lain-lain 
-Alergi 

                                                                              Nagekeo,                  2017 
 
                                                                                   (Tanda Tangan) 
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 Tabel 7. Kuesioner pengaruh pemberian informasi obat terhadap tingkat 
kepatuhan berdasarkan kuisioner Modification Morisky Scale 

No Pertanyaan Jawaban Skor  
 Ya Tidak 

1 Apakah anda kadang-kadang lupa menggunakan obat 
atau minum obat untuk penyakit anda?  

   

2 Selama 2 pekan terakhir ini, pernahkah anda dengan 
sengaja tidak menggunakan obat atau meminum obat 
anda?  

   

3 Pernahkah anda pernah mengurangi atau berhenti 
menggunakan obat anda atau minum obat tanpa 
memberitahu dokter anda karena anda merasa kondisi 
anda tambah parah ketika meminum obat tersebut?  

   

4 Ketika anda berpergian atau meninggalkan rumah, 
apakah anda kadang-kadang lupa membawa obat 
anda?  

   

5 Apakah anda menggunakan obat anda atau minum 
obat kemarin ?  

   

6 Ketika anda merasa agak sehat, apakah anda juga 
kadang berhenti meminum obat?  

   

7 Minum obat setiap hari merupakan hal yang tidak 
menyenangkan bagi sebagian orang. Apakah anda 
pernah merasa terganggu dengan kewajiban anda 
terhadap pengobatan  yang harus anda jalani?  

   

  8.     Seberapa sering anda mengalami kesulitan menggunakan obat atau minum obat     

          anda? 

a. Tidak pernah (skor 1) 

b. Sekali-sekali (skor 0.75) 

c. Kadang-kadang (skor 0,5) 

d. Biasanya (skor 0,25) 

e. Selalu (skor 0) 

Keterangan: Skor   Kategori  

   <6  Rendah 

   6-7  Sedang 

   8  Tinggi 
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F. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian 

1. Pengolahan data 

Data diolah secara statistik meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

lama perawatan, jumlah obat  yang digunakan, efek samping obat yang terjadi, dan 

perubahann skor MMAS-8 untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien. 

2. Analisis data 

a. Analisis Univirat 

Analisis Univariat ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran distribusi 

frekuansi serta proporsi dari variabel yang diteliti seperti usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, lama perawatan, dan jumlah obat  

b. Analisis Bivariat 

Uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro Wilk digunakan untuk menguji 

disitribusi normal data. Uji Wilcoxon digunakan untuk menguji perubahan skor 

MMAS-8 sebelum dan sesudah intervensi. Uji Pearson dan uji Spearman’s Rho 

digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel terhadap perubahan skor MMAS 

c. Analisis Multivariat  

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memprediksi 

pengaruh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, 

lama perawatan, dan jumlah obat yang digunakan terhadap perubahan skor MMAS-8 

sebelum dan sesudah pemberian informasi obat. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Januari-13 Maret 2017 di Puskesmas 

Danga yang terletak di kota Mbay, Kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo, provinsi 

NTT, dengan jumlah pasien yang diteliti 25 orang. Puskesmas Danga dibangun pada 

tahun 1974 dengan luas tanah Puskesmas Danga 4.800 m2. Adapun batas wilayah: 

a. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lape 

b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Towak 

c. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mbay I 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Nggolombay 

  Gambar 1. Peta puskesmas Danga 

Puskesmas Danga ini memiliki sarana dan prasarana terdiri dari 10 buah ruang 

rawat jalan dan 3 buah gedung rawat inap. Dipuskesmas danga juga mempunyai 163 

tenaga medis terdiri dari 36 pegawai PNS, 13 pegawai PTT, 5 pegawai THL, dan 109 

pegawai sukarela. 
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2. Gambaran Subyek Penelitian 

a. Gambaran Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Tabel 8. Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia  

 Sejumlah 25 pasien yang dijadikan sampel penelitian didapatkan usia pasien 

yang beragam. Jumlah total pasien yang menderita infeksi saluran kemih dari berbagai 

golongan usia untuk perempuan 19 (76%) pasien dan laki-laki 6 (24%) pasien. 

Distribusi jumlah pasien ISK berdasarkan jenis kelamin di sajikan dalam gambar 

berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin 

Jumlah pasien ISK pada rentang usia 17-26 tahun sebanyak 6 (24%) pasien, 

pada usia 27-36 tahun sebanyak 6 (24%) pasien, pada usia 37-46 tahun sebanyak 10 

(40%) pasien, pada usia 47-56 tahun sebanyak 3 (12%) pasien, pada usia 57-66 tahun 

Karakteristik Pasien ISK Pasien ISK 

Jenis Kelamin Laki-laki 6 (24%) 

Perempuan 19 (76%) 

Total 25 (100%) 

Usia  
(tahun) 

17-26 6 (24%) 
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37-46 10 (40%) 

47-56 3 (12%) 

57-66 0 (0%) 
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tidak terdapat pasien infeksi saluran kemih. Distribusi jumlah pasien ISK berdasarkan 

usia disajikan dalam gambar berikut: 

Gambar 3. Distribusi pasien berdasarkan Usia 

b. Gambaran distribusi pasien berdasarkan pendidikan 

Tabel 9. Distribusi pasien berdasarkan tingkat pendidikan 

Tingkat Pendidikan Pasien ISK 

SD-SLTP 4 (16%) 

SLTA 13 (52%) 

Perguruan Tinggi 8 (32%) 

Total 25 (100%) 

Sebanyak 25 pasien infeksi saluran kemih yang dijadikan sampel memiliki latar 

belakang pendidikan yang berbeda. Untuk pendidikan SD-SLTP sebanyak 4 (16%) 

pasien, SLTA sebanyak 13 (52%) pasien dan perguruan tinggi sebanyak 8 (32%) 

pasien. Distribusi jumlah pasien ISK berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam 

gambar berikut: 

Gambar 4. Distribusi pasien berdasarkan tingkat pendidikan 
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c. Gambaran distribusi pasien berdasarkan pekerjaan 

Tabel 10. Distribusi pasien berdasarkan jenis pekerjaan 

Pekerjaan Pasien ISK 

Bekerja 16 (64%) 

Tidak bekerja 9 (36%) 

Total 25 (100%) 

Sebanyak 25 pasien infeksi saluran kemih yang dijadikan sampel yang bekerja 

sebanyak 16 (64%) pasien dan yang tidak bekerja sebanyak 9 (36%). Distribusi pasien 

berdasarkan pekerjaan disajikan dalam gambar berikut: 

Gambar 5. Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan 

d. Gambaran Distribusi Pasien Berdasarkan Lama Perawatan 

Tabel 11. Distribusi pasien berdasarkan lama perawatan\ 

No Lama Perawatan  Pasien ISK (%) 

1 1-2 hari 0 (0%) 

2 3-4 hari 1 (4%) 

3 5< hari 24 (96%) 

Total 25 (100%) 

Dari 25 pasien infeksi saluran kemih yang dijadikan sampel menjalani lama 

perawatan yang beragam. Perawatan selama 5< hari (96%) menjadi lama perawatan 

terbanyak. Jumlah pasien yang patuh sebelum diberikan informasi obat berdasarkan 

lama perawatan 1-2 hari tidak terdapat pasien yang dirawat, lama perawatan 3-4 hari 
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sebanyak 1 (4%) pasien, dan lama perawatan 5< hari sebanyak 24 (96%) pasien. 

Distribusi pasien berdasarkan lama perawatan disajikan dalam gambar berikut: 

Gambar 6. Distribusi pasien berdasarkan lama perawatan 

e. Distribusi total jumlah obat yang digunakan 

Tabel 12. Distribusi total jumlah obat yang digunakan 

Jumlah Obat Pasien ISK 

1-2 12 (48%) 

3-4 13 (52%) 

Total 25 (100%) 

Sebanyak 25 pasien infeksi saluran kemih yang dijadikan sempel semua 

mendapat terapi pengobatan infeksi saluran kemih, adapun jumlah obat yang 

dikonsumsi yaitu penggunaan obat sebanyak 1-2 obat yaitu 12 (48%) pasien dan 3-4 

obat yaitu 13 (52%) pasien. Distribusi pasien berdasarkan jumlah obat yang digunakan 

disajikan dalam gambar berikut: 

Gambar 7. Distribusi pasien berdasarkan jumlah obat 
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Tabel 13. Distribusi penggunaan antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih 

Nomor 
Rekam 
Medik 

Diagnosa Terapi utama Lama 
Perawatan 
(Hari) 

Durasi Penggunaan Obat 

 
12000310 

 
Sistitis  

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
06025320 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
03018420 

 
Sistitis 
 

 
Ciprofloxacin 
 

5 
Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
01000731 

 
Pielonefritis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
terlalu singkat (14 hari 
untuk ciprofloxacin) 

 
14023920 

 
Pielonefritis  

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
terlalu singkat (14 hari 
untuk ciprofloxacin) 

 
03005220 

 
Pielonefritis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
terlalu singkat (14 hari 
untuk ciprofloxacin) 

 
01000720 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
01175920 

 
Pielonefritis 

 
Amoxicillin 3 

Durasi penggunaan obat 
terlalu singkat (14 hari 
untuk Amoxicillin) 

 
09007710 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
14041220 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
0600579 

 
Pielonefritis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
terlalu singkat (14 hari 
untuk ciprofloxacin) 

 
03014320 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
16003310 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
14047820 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 
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02030920 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
01013220 

 
Pielonefritis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
03000710 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
09000410 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
01126910 

 
Sistitis  

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
01067090 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
14071410 

 
Sistitis  

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
03039220 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
09003320 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
02926020 

 
Sistitis  

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

 
03623320 

 
Sistitis 

 
Ciprofloxacin 5 

Durasi penggunaan obat 
melebihi masa terapi (3 
hari untuk ciprofloxacin) 

Tabel 14.  Distribusi penggunaan antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih 

No Antibiotik Jumlah Durasi penggunaan 
Sesuai 

Durasi penggunaan tidak 
sesuai 

1 Ciprofloxacin 24 0 24 

2 Amoxicillin 1 0 1 

Sebanyak 25 pasien yang dijadikan sempel semua mendapat terapi antibiotik 

infeksi saluran kemih, adapun jenis antibiotik yang dikonsumsi adalah Ciprofloxacin 

adalah 24 (96%) pasien dan Amoxicillin 1 (4%) pasien. Distribusi pasien berdasarkan 

penggunaan antibiotik disajikan dalam gambar berikut: 
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Gambar 8. Distribusi pasien berdasarkan penggunaan antibiotik 

f. Terapi Penunjang Infeksi Saluran Kemih 

Tabel 15. Penggunaan obat terapi penunjang infeksi saluran kemih 

No Obat Jumlah Prosentase (%) 

1 Paracetamol 2 7,14 

2 Asam mefenamat 22 78,5 

3 Metilprednisolon 2 7,14 

4 Natriumdiklofenak 1 3,57 

5 Meloxicam 1 3,57 

Total 28 100 

Selain antibiotik, dalam catatan rekam medis juga ditemukan terapi penunjang 

untuk pasien rawat jalan infeksi saluran kemih. Obat-obatan sebagai terapi penunjang 

diberikan berdasar kondisi dan keluhan pasien di puskesmas. Dari 25 pasien terdapat 5 

jenis obat terapi penunjang diantaranya yaitu: Paracetamol sebanyak 2 (7,14%) obat, 

asam mefenamat sebanyak 22 (78,5%) obat, metilprednisolon sebanyak 2 (7,14%) 

obat, natrium diklofenak sebanyak 1 (3,57%) obat dan meloxicam sebanyak 1 (3,57 %) 

obat. Distribusi pengobatan terapi penunjang infeksi saluran kemih disajikan dalam 

gambar berikut berikut  
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Gambar 9. Distribusi penggunaan terapi penunjang pasien ISK 

3. Gambaran kepatuhan pasien ISK 

a. Gambaran Distribusi Tingkat kepatuhan Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin dan 

Usia 

Tabel 16. Gambaran Distribusi Tingkat Kepatuhan Pasien Berdasarkan Jenis 

Kelamin dan Usia 

Keterangan: JK = Jenis Kelamin 

Karakteristik 
kepatuhan Pasien ISK 

Pre Test Kepatuhan  Post Test Kepatuhan 

R  S  T  R  S  T  

JK Laki-laki 5  
(20%) 

0  
(0%) 

1  
(4%) 

2  
(8%) 

2 
 (8%) 

2  
(8%) 

Perempuan 19 
(76%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

8 
(32%) 

6 
(24%) 

5 
 (20%) 

Total 24 
(96%) 

0 
(0%) 

1 
(4%) 

10 
(40%) 

8 
(32%) 

7  
(28%) 

Usia 
(tahun) 

17-26 7  
(28%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(4%) 

5 
(20%) 

1 
 (4%) 

27-36 6 (24%) 0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(12%) 

2 
(8%) 

1 
 (4%) 

37-46 9  
(36%) 

0 
(0%) 

1 
(4%) 

5 
(20%) 

1 
(4%) 

4 
 (16%) 

47-56 2  
(8%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(4%) 

1 
(4%) 

1 
 (4%) 

57-66 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
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(0%) 

0 
(0%) 

0  
(0%) 

Total 24  
(96%) 
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                  R = Kepatuhan Rendah 

           S = Kepatuhan Sedang 

           T = Kepatuhan Tinggi 

Tingkat kepatuhan pasien dari berbagai jenis kelamin sebelum dilakukann 

pelayanan informasi obat untuk perempuan yang kepatuhanya rendah yaitu 19 (76%) 

pasien, tidak terdapat pasien perempuan yang kepatuhannya sedang dan tinggi, 

sedangkan untuk laki-laki yang kepatuhannya rendah yaitu 5 (20%), tidak terdapat 

pasien laki-laki yang kepatuhannya sedang, dan jumlah pasien laki-laki yang 

kepatuhannya tinggi yaitu 1 (4%) pasien.  Jumlah kepatuhan pasien setelah diberikan 

palayanan informasi obat untuk perempuan yang kepatuhannya rendah 8 (32%) pasien, 

kepatuhan sedang 6 (24%) pasien dan kapatuhan tinggi 5 (20%) pasien. Sedangkan 

untuk pasien laki-laki masing-masing 2 (8%) pasien yang kepatuahnnya rendah, 

sedang, dan tinggi. Distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan jenis kelamin 

disajikan dalam gambar berikut:  

Gambar 10. Distribusi Tingkat Kepatuhan Pasien ISK Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tingkat kepatuhan pasien sebelum dilakukan pelayanan informasi obat tingkat 

kepatuhan pasien rendah paling banyak ditemukan pada rentang usia 37-46 tahun yaitu 

sebanyak 9 (36%), tidak terdapat pasien dengan tingkat kapatuhan sedang, dan tingkat 
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kepatuhan tinggi ditemukan pada rentang usia 37-46 tahun yaitu sebanyak 1 (4%) 

pasien. Setelah diberikan pelayanan informasi obat di temukan paling banyak pasien 

yang kepatuhannya rendah pada rentang usia 37-46 tahun yaitu 5 (20%) pasien, yang 

kepatuhannya sedang paling banyak ditemukan pada rentang usia 17-26 tahun yaitu 5 

(20%) pasien, dan yang kapatuhannya tinggi paling banyak ditemukan pada rentang 

usia 37-46 tahun yaitu 4 (16%) pasien. Distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan 

usia disajikan dalam gambar berikut: 

Gambar 11. Distribusi tingkat kepatuhan pasien ISK berdasarkan usia 

b. Gambaran distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan tingkat pendidikan 

Tabel 17. Distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan tingkat pendidikan 

Tingkat 
Pendidikan 

Pre Test Kepatuhan Post Test Kepatuhan 
R S T R S T 

SD-SLTP 4 (16%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (8%) 1 (4%) 1 (4%) 
SLTA 12 (48%) 0 (0%) 1 (4%) 5 (20%) 4 (16%) 4 (16%) 
Perguruan Tinggi 8 (32%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (12%) 3 (12%) 2 (8%) 
Total 24 (96%) 0 (0%) 1(4%) 10 (40%) 8 (32%) 7 (28%) 

Keterangan: R  = Kepatuhan Rendah 

          S  = Kepatuhan Sedang 

          T  = Kepatuhan Tinggi 

0

2

4

6

8

10

Kepatuhan

rendah

Kepatuhan

Sedang

Kepatuhan

Tinggi

Ju
m

la
h
 p

as
ie

n

Pre test kepatuhan pasien 

berdasarkan usia 

17-26 27-36 37-46 47-56 57-66

0

1

2

3

4

5

6

Kepatuhan

Rendah

Kepatuhan

Sedeng

Kepatuhan

Tinggi

Ju
m

la
h
 P

as
ie

n

Post test kepatuhan pasien 

berdasarkan usia

17-26 27-36 37-46 47-56 57-66



56 
 

 
 

Tingkat kepatuhan pasien sebelum dilakukan pelayanan informasi obat untuk 

tingkat kapatuhan rendah paling banyak ditemukan pada jenjang pendidikan SLTA 

sebanyak 12 (48%) pasien, untuk tingkat kepatuhan sedang tidak ditemukan pada 

berbagai jenjang pendidikan, dan untuk tingkat kepatuhan tinggi di temukan pada 

jenjang pandidikan SLTA sebanyak 1 (4%) pasien. Jumlah tingkat kepatuhan pasien 

setelah dilakukan pelayanan informasi obat untuk tingkat kepatuhan rendah paling 

banyak ditemukan pada jenjang pendidikan SLTA sebanyak 5 (20%), dan untuk tingkat 

kepatuhan sedang dan tinggi juga paling banyak ditemukan pada jenjang pendidikan 

SLTA masing-masing 4 (16%) pasien. Distribusi pasien berdasarkan tingkat 

pendidikan disajikan dalam gambar berikut: 

Gambar 12. Distribusi tingkat kepatuhan pasien ISK berdasarkan tingkat pendidikan 

c. Gambaran Distribusi Tingkat Kepatuhan Pasien Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 18. Distribusi tingkat kepatuhan pasien berdasarkan pekerjaan 

Pekerjaan Pre Test Kepatuhan Post Test Kepatuhan 

R S T R S T 

Bekerja 15 (60%) 0 (0%) 1 (4%) 5 (20%) 7 (28%) 4 (16%) 
Tidak bekerja 9 (36%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (20%) 1 (4%) 3 (12%) 
Total 8 (32%) 0 (0%) 1 (4%) 10 (40%) 8 (32%) 7 (28%) 

Keterangan: R  = Kepatuhan Rendah 

          S  = Kepatuhan Sedang 

          T  = Kepatuhan Tinggi 
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Tingkat kepatuhan pasien yang bekarja sebelum diberikan informasi obat yaitu 

15 (60%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, tidak terdapat pasien bekerja 

dengan tingkat kepatuhan sedang, dan 1 (4%) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. 

Sedangkan yang tidak bekerja, jumlah pasien dengan tingkat kepatuhan rendah 

sebanyak 9 (36%) pasien, dan tidak terdapat pasien tidak bekerja dengan tingkat 

kepatuhan sedang dan tinggi. Jumlah tingkat kepatuhan pasien setelah diberikan 

pelayanan informasi obat yaitu yang bekerja sebanyak 5 (20%) pasien dengan tingkat 

kepatuhan rendah, 7 (28%) pasien dengan tingkat kepatuhan sedang  dan 4 (16%) 

pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Sedangkan yang tidak bekerja sebanyak 5 

(20%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, 1 (4%) pasien dengan tingkat 

kepatuhan sedang dan 3 (12%) pasien dengan tingkat kepatuhan tinggi. Distribusi 

tingkat kapatuhan pasien berdasarkan pekerjaan disajikan dalam gambar berikut:  

Gambar 13. Distribusi tingkat kepatuhan pasien ISK berdasarkan pekerjaan 

d. Gambaran Distribusi Tingkat Kepatuhan Pasien Berdasarkan Lama Perawatan 

Tabel 19. Distribusi pasien berdasarkan lama perawatan 

No Lama 
Perawatan  

Pre Test Kepatuhan Post Test Kepatuhan 

R S T R S T 

1 1-2 hari 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
2 3-4 hari 1 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 
3 5< hari 24 (96%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (38%) 8 (32%) 7 (28%) 
Total 25 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (40%) 8 (32%) 7 (28%) 
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Keterangan: R  = Kepatuhan Rendah 

         S  = Kepatuhan Sedang 

          T  = Kepatuhan Tinggi 

Tingkat kepatuhan pasien bedasarkan lama parawatan sebelum dilakukan 

pelayanan informasi obat yaitu pada lama 1-2 hari tidak terdapat pasien dengan tingkat 

kepatuhan rendah sedang maupun tinggi. Pada lama perawatan 3-4 hari tidak terdapat 

pasien dengan kepatuhan rendah dan sedang, terdapat 1 (4%) pasien dengan tingkat 

kepatuhan tinggi. Sedangkan jumlah pasien yang patuh setelah diberikan pelayanan 

informasi obat berdasarkan lama perawatan 1-2 hari tidak terdapat pasien dengan 

tingkat kepatuhan rendah, sedang maupun tinggi. Pada lama perawatan 3-4 hari 

terdapat 1 (4%) pasien dengan kepatuhan rendah, tidak terdapat pasien dengan tingkat 

kepatuhan sedang Maupun tinggi. Pada lama perawatan 5< hari terdapat 9 (36%) pasien  

dengan tingkat kepatuhan rendah, 8 (32%) pasien dengan tingkat kepatuhan sedang, 7 

(28%) dengan tingkat kepatuhan tinggi. Distribusi tingkat kapatuhan pasien 

berdasarkan lama perawatan disajikan dalam gambar berikut: 

Gambar 14. Distribusi tingkat kepatuhan pasien ISK berdasarkan lama perawatan 
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e. Distribusi jumlah obat yang digunakan 

Tabel 20. Distribusi total jumlah obat yang digunakan 

Jumlah Obat Pre Test Kepatuhan Post Test Kepatuhan 

R S T R S T 

1-2 12 (48%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (0%) 3 (0%) 3 (0%) 
3-4 12 (48%) 0 (0%) 1 (4%) 4 (16%) 5 (20%) 4 (16%) 
Total 24 (96%) 0 (0%) 1 (4%) 10 (40%) 8 (32%) 7 (28%) 

Keterangan: R  = Kepatuhan Rendah 
          S  = Kepatuhan Sedang 
          T  = Kepatuhan Tinggi 

Tingkat kepatuhan pasien sebelum diberikan informasi obat berdasarkan 

jumlah obat sebanyak 1-2 obat yaitu 12 (48%) pasien dengan kepatuhan rendah dan 

tidak terdapat pasien dengan tingkat kepatuhan sedang dan tinggi, untuk 3-4 obat yaitu 

12 (48%) pasien dengan tingkat keptuhan rendah dan 1 (4) pasien dengan tingkat 

kepatuhan tinggi. Sedangkan tingkat kepatuhan pasien setelah diberikan informasi obat 

berdasarka panggunaan obat sebanyak 1-2  obat yaitu 6 (24%) pasien dengan tingkat 

kepatuhan rendah dan 3 (12%) dengan tingkat kepatuhan sedang dan tinggi. untuk 3-4 

obat yaitu 4 (16%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah dan tinggi serta 5 (20%) 

pasien dengan tingkat kepatuhan sedang. Distribusi tingkat kapatuhan pasien 

berdasarkan jumlah obat disajikan dalam gambar berikut:  

Gambar 15. Distribusi tingkat kepatuhan pasien ISK berdasarkan jumlah obat 
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B. Pembahasan 

Penelitian tentang analisis pengaruh pelayanan informasi obat terhadap tingkat 

keptuhan pasien rawat jalan infeksi saluran kemih yang di Puskesmas Danga periode 

13 Januari-13 Maret 2017. Total seluruh populasi sebanyak 29 pasien dan sampel yang 

di ambil sebanyak 25. Adapun populasi yang tidak memenuhi kriteria inklusi yaitu 4 

pasien hamil. Hasil penelitian pada pasien perempuan sebesar 76% dan laki-laki hanya 

24%. Hal ini menunjukan bahwa pasien perempuan lebih banyak dari pada pasien laki-

laki yang menerima terapi antibiotik di dukung dengan pendapat (Clevo Rendi, 2012) 

yang melaporkan wanita paling sering menderita penyakit infeksi saluran kemih dari 

pada laki-laki karena uretra pada wanita yang pendek (kira-kira 4 cm). Pijatan uretra 

yang terjadi selama hubungan seksual menyebabkan bakteri masuk kedalam kandung 

kemih dan merupakan hal penting dalam pathogenesis infeksi saluran kemih pada 

perempuan muda. Disamping itu penggunaan diafragma dan spermasida ternyata 

merubah flora bakteri normal pada introitus berhubungan dengan peningkatan yang 

nyata kolonisasi E. coli pada vagina serta meningkatkan infeksi saluran kemih. 

Ditemukan pada usia 37-46 tahun merupakan urutan terbanyak terkena infeksi 

saluran kemih yaitu 40%, keadaan tersebut hampir sama dengan pedoman praktek 

klinis Pharmaceutical Handbook  yang melaporkan bahwa infeksi saluran kemih 

adalah penyebab paling umum dari semua infeksi pada wanita dewasa khususnya pada 

wanita muda yang aktif secara seksual. Hampir setenga dari semua wanita akan 

mengalami satu kali infeksi saluran kemih seumur hidup mereka. Infeksi saluran kemih 

akut jarang terjadi pada laki-laki dibawah usia 50 tahun tetapi sering pada perempuan 

berumur 20-50 tahun. Bacteriuria asimtomatik sangat umum pada laki-laki dan 

perempuan usia lanjut mencapai angka 40-50% pada beberapa penelitian (Kurt J. 
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Isselbacher, 2000: 616) melaporkan tentang prevalensi infeksi saluran kemih dan hasil 

yang di temukan dapat dikatakan bahwa usia menjadi salah satu faktor resiko penyebab 

penyakit infeksi saluran kemih. 

Pedidikan pasien terbanyak yaitu pada tingkat SLTA terbanyak 13 pasien dari 

total 25 pasien atau lebih dari 52% pasien dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA 

yang menderita saluran kemih. Belum diketahui dengan pasti penyebab tingginya 

angka kejadian infeksi saluran kemih pada pasien dengan tingakat pendidikan SLTA, 

hal ini hampir sama dengan penelitian (Tezebe Emiru 2013) yang melaporkan bahwa 

pasien dengan pendidikan terakhir SLTA yang paling banyak menderita infeksi saluran 

kemih namun tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kejadian 

infeksi saluran kemih. 

Terdapat 16 responden yang bekerja di berbagai sektor seperti pegawai negeri 

sipil sebanyak 4 responden, petani sebanyak 8 responden, wirausaha sebanyak 2 

responden, honorer sebanyak 2 responden, serta terdapat 9 responden dari total 25 

responden yang tidak bekerja mengalami infeksi saluran kemih hal ini sama dengan 

penelitian (Christian Cofi, dkk. 2012) menyebutkan bahwa responden berasal dari 

pekerjaaan utama adalah bertani sebanyak 3 responden, diikuti oleh pensiunan 

sebanyak 17 responden, pedagang sebanyak 13 responden, pegawai negeri sipil 

sebanyak 11 responden, guru sebanyak 9 responden, siswa sebanyak 2 responden, 

perawat sebanyak 1 responden, keamanan sebanyak 4 responden, mekanik sebanyak 3 

responden, pemuka agama sebanyak 2 responden, pengangguran sebanyak 3 responden 

hal ini menunjukan bahwa jumlah pasien infeksi saluran kemih yang bekerja lebih 

tinggi dari pada pasien infeksi saluran kemih yang tidak bekerja dan distribusi 

organisme yang merata pada pasien dengan berbagai pekerjaan menunjukkan bahwa 
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infeksi saluran kemih dapat di alami oleh pasien dengan berbagai latar belakang 

pekerjaan bahkan pada pasien yang tidak bekerja. 

Lama perawatan selama 5 hari (96%) menjadi lama perawatan terbanyak dan 

terdapat pasien pada lama 3-4 hari (4%). Data tersebut sesuai dengan guedelineson 

urilogical infection yang menyarankan penggunaan ciprofloxacin untuk pasien ISK 

selama 3 hari untuk pengobatan lini pertama dan untuk Amoxicillin adalah 14 hari. 

Adapun yang didiagnosa ISK bagian atas non komplikata yaitu 6 orang (24%), 

ISK bagian bawah non komplikata sebanyak 19 orang (76%). Dari hasil penelitian 

tersebut dapat dikatakan bahwa kejadian ISK atas lebih renda dari ISK bagian bawah. 

Hasil jumlah obat yang dikonsumsi pada 25 pasien yaitu penggunaan obat 

sebanyak 1-2 obat yaitu 12 sampel (48%) dan 3-4 obat yaitu 13 sampel (52%) dan 

ditemukan 24 diantaranya mengalami potensi interaksi obat dan 1 sampel tidak 

mengalami potensi interaksi obat. Hal ini sesuai dengan penelitian Amhar (2016) yang 

mengutip Lin (2003) bahwa semakin meningkatnya jumlah obat yang diterima pasien, 

rasiko terjadinya interaksi obat juga semakin tinggi, rasiko terjadinya interaksi obat 

kurang lebih naik 6% pada pasien yang menerima dua obat, 50% untuk yang menerima 

lima obat hingga 100% bagi pasien yang menerima sepuluh macam jumlah obat. 

Ciprofloxacin merupakan antibiotik paling banyak digunakan yaitu 96% 

dengan jumlah yang menggunakann 24 pasien. Ciprofloxacinm merupakan lini 

pertama dalam terapi infeksi saluran kemih merupakan antibiotik golongan 

fluorokuinolon yang memiliki aktifitas yang baik terhadap gram positif dan negatif. 

Urutan kedua sebanyak 4% yang digunnakan oleh 1 pasien yaitu amoxicillin yang 

merupakan antibiotik yang termasuk dalam rekomendasi terapi ISK dalam 

Pharmaceutical Handbook. Hal ini sesuai dengan penelitian yang berjudul Evaluasi 
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Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Kemih oleh Elli Puspitasari (2015) 

didapatkan hasil golongan antibiotik yang paling banyak digunakan adalah golongan 

flourokuinolon generasi ke 2 (siprofloxacin) sebanayak 32 pasien (80%) dan golongan 

sefalosporin generasi ke 3 (seftriakson) sebanyak 12 pasien (30%). 

Hasil pada pemberian terapi penunjang dapat diketahui bahwa analgetik non 

narkotik merupakan obat penunjang pada pasien infeksi saluran kemih, hal tersebut 

sesuai dengan hasil rekam medik yang menunjukan sebagian besar pasien datang ke 

Puskesmas dengan keluhan demam dan nyeri pada pinggang atau nyeri saat berkemih. 

Analgentik non narkotik yang diberikan sebagai terapi pada pasien contohnya 

parasetamol, asam mefenamat, natrium diklofenak dan meloxicam. Adapun yang 

berinteraksi dengan ciproflixacin adalah parasetamol, asam mefenamat, natrium 

diklofenak, meloxicam. Katagori moderate yaitu ciprofloxacin dan asam mefenamat, 

paracetamol, natrium diklofenak dan meloxicam. Interaksi ciproflixacin golongan obat 

AINS adalah jenis interaksi farmakodinamik dan berhubungan dengan toksisitas. Asam 

mefenamat akan menimbulkan toksisitas tambahan bersama dengan ciprofloxacin dan 

levofloxacin didasarkan pada kemungkinan rasiko stimulasi SSP dan konvulsi (kejang) 

ketika AINS di koadministrasikan dengan antibiotika golongan Quinolon. Hal tersebut 

disebabkan oleh efek perintangan terhadap pengikatan GABA kepada reseptornya 

secara sinergis oleh AINS dan Quinolon. Interaksi antara ciprofloxacin dan 

metilpredisolon termasuk kategori minor yaitu dapat meningkatkan resiko pecahnya 

tendon. Tidak terhadap interaksi Amoxicillin dengan obat lain. 

Pengukuran tingkat kepatuhan pada pasien mengguakan kuesioner Morisky 

Madication Adherence Scale (MMAS-8). MMAS adalah alat penilaian dari WHO yang 

tervalidasi dan sering digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pasien terhadap 
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pengobatan. Kuisioner ini dipilih karena murah dan mudah digunakan dalam pelayanan 

kesehatan. MMAS-8 terdiri dari 8 pertanyaan dan kategori respon terdiri dari jawaban 

ya atau tidak dan 5 skala likert  untuk satu item pertanyaan terakhir. Nilai kepatuhan 

penggunaan obat MMAS-8 adalah 8 skala untuk mengikur kebiasaan penggunaan obat 

dengan rentang 0 sampai 8 dan di kategorikan menjadi 3 tingkatan kepatuhan yaitu 

kepatuhan tinggi (nilai =8), kepatuhan sedang (nilai=6-7) dan kepatuhan rendah (nilai 

=<6 ) (Morisky dkk., 2008). 

Dari 25 pasien rata-rata tingakat kepatuhan minum obat pasien meningkat 

setelah pemberian informasi obat. Hal ini menunjukan bahwa pasien  membutuhkan 

pelayanan informasi obat yang tepat sehinga dapat meningkatkan pengetahuan pasien 

tentang obat dan kepatuhan pasien serta mendukung penggunaan obat yang rasional. 

Tabel 21. Rata-rata skor MMAS-8 sebelum dan setelah pemberian informasi  

obat 
Variabel Sebelum pemberian 

informasi obat 
Setelah pemberian 
informasi obat 

p 

Rata-rata MMAS-8 ± SD 3.1400 ± 1.74117 6.1000 ± 1.32094 0.000 
Keterangan: SD = Standar deviasi 

Pada awal penelitian rata-rata tingakat kepatuhan pasien berdasarkan jawaban 

kuesioner MMAS-8, yaitu 3.1400 ± 1.74117 dan sebesar 96% pasien memiliki tingkat 

kepatuhan yang rendah. Ketidakpatuhan di cerminkan dengan pasien tidak rutin minum 

obat. Hampir semua pasien (88%) tidak menggunakan obat karena alasan berhenti 

minum obat ketika merasa agak sehat dan (84%) dengan alasan lupa minum obat. Hasil 

ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Atika yang mengatakan 

bahwa 53,33%  pasien yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dan 73,33% 

pasien tidak menggunakan obat karena lupa. Solusi yang dapat digunakan untuk 

menurunkan prevelensi lupa dalam menggunakan obat dapat dilakukan dengan 

mengefektifkan jadwal pendosisan melalui penyederhanaan regimen dosis harian, 
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menggunakan kotak pil untuk mengatur jadwal dosis harian dan menyertakan anggota 

keluarga agar berpatisipasi dalam meningkatkan pasien untuk minum obat (Wahyu 

Atika 2012 ). Setelah pemberian informasi obat terdapat perbedaan signifikan rata-rata 

skor MMAS-8, yaitu 6.1000 ± 1.32094. Skor MMAS rata-rata meningkat 2.9600 + 

1.59863 dengan hasil analisis wilcoxon p=0,000<0,05, hal ini menunjukan bahwa 

pelayanan informasi obat pada pasien infeksi saluran kemih dapat meningkat 

kepatuhan pasien terhadap pengobatannya. Hal ini sesuia dengan penelitian (Wahyu 

Atika 2012) yang menyatakan bahwa edukasi efektif membantu meningkatkan 

kapatuhan pengobatan pasien. 

Gambar 16. Persentase tingkat kepatuhan pasien berdasarkan skor MMAS-8 sebelum 
dan setelah pemberian informasi obat 

Pelayanan informasi obat setelah pilar penting dalam mengoptimalkan terapi 

pengobatan pada pasien infeksi saluran kemih. Apoteker memilliki peran yang cukup 

dalam meningkatkan kewaspadaan pasien pasien/keluarganya terhadap efek 

samping/reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD) yang mungkin terjadi. Pada 
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penelitian ini pelayanan informasi obat diberikan oleh apoteker meliputi tujuan terapi, 

indikasi obat, regimen dosis, cara penggunaan, kemungkinan efek samping yang 

ditimbulkan dan bahaya resistensi antibiotik apabila pasien tidak menggunakan obat 

secara teratur. Pelayanan informasi obat kepada pasien maupun keluarga pasien dapat 

meningkatkan kepatuhan pasien infeksi saluran kemih ditinjau dari peningkatan 

MMAS-8. Berbagai penelitian (Farsei, Zargarzade 2011 dan Wahyu Atika 2012) 

melaporkan bahwa intervensi apoteker memegang peranan yang cukup penting untuk 

membantu mengatasi masalah kepatuhan pasien yang rendah.   

Tabel 22. Hasil analisis korelasi Pearson, Spearman’s Rho, dan analisis regresi 
linear berganda jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama 
pengobatan, jumlah obat, efek samping dengan perubahan skor MMAS-8 

Variabel Korelasi Pearson dan 
Spearman’s Rho 

Regresi linear berganda 

r Sig (2-tailed Sig (2-tailed 
Usia 0.047 0,823 0.886 
Jenis kelamin -0.148 0.847 0.557 
Tingkat pendidikan -0.133 0.528 0.153 
Pekerjaan 0.094 0.654 0.212 
Jumlah obat 0.123 0.559 0.757 
Lama pengobatan 0.159 0.449 0.168 
Efek samping obat - - 0.866 

 Berdasarkan hasil penelitian, pasien yang berjenis kelamin perempuan maupun 

laki-laki sebagian besar tidak patuh dalam menjalani pengobatan dari berbagai usia, 

hal ini dapat dilihat dari tingginya angka ketidakpatuhan pasien sebelum diberikan 

informasi obat yaitu mencapai 96%. Namun setelah pemeberian informasi obat rata-

rata kepatuhan pasien meningkat dan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu kepatuhan 

rendah sebesar 44%, kepatuhan sedang sebesar 48% dan kepatuhan tinggi sebesar 8%. 

Pada variabel usia penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna 

dengan tingkat kepatuhan dalam menjalani pengobatan infeksi saluran kemih di 

puskesmas Danga dengan nilai signifikansi 0,823 <0.05). Jumlah kepatuhan terbanyak 
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yaitu 24% pasien berada pada rentang usia 17-26 tahun. Hasil penelitian ini hampir 

sama dengan penelitian (Wahyu Atika 2012) yang mengutip (Jin, dkk 2008) bahwa 

variabel usia kurang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dengan nilai 

p=0,864>0,005. 

Berdasarkan analisis bivariat menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan 

antara jenis kelamin dengan kepatuhan dalam menjalani pengobatan infeksi saluran 

kemih di Puskesmas Danga dengan nilai signifikan 0,847>0,05. Hasil penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa mayoritas pasien adalah berjenis kelamin perempuan yang 

patuh setelah pemberian informasi obat yaitu sebesar 44% dan berjenis kelamin laki-

laki sebesar 16%. Masih terdapat pasien yang tidak patuh baik laki-laki maupun 

perempuan yaitu sebesar 40%. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

(Exa Puspita 2016) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin 

dengan kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi dengan nilai p=0.366 

(p>0,05). Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan yang bermakna antara responden 

perempuan yang patuh 65,6% dan berjenis kelamin laki-laki sebesar 34,5%. Artinya 

baik pasien perempuan maupun laki-laki keduanya sama-sama memiliki kesadaran 

untuk patuh dalam penggunaan obat.  

Dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan yang bermakna antara perubahan 

skor MMAS-8 dengan tingkat pendidikan pasien dengan nilai signifikansi 0.528>0.05. 

Pasien dengan tingkat pendidikan yang tinggi sebagian tidak memahami pentingnya 

kepatuhan dalam menjalani pengobatan terutama dengan terapi antibiotik. Hasil 

penelitian ini hampir sama dengan penelitian (Wahyu Atika 2012) yang melaporkan 

bahwa tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan dengan nilai 

p=0,864>0.05. Pasien dengan tingkat pendidikan yang tinggi sebagian tidak 
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memahami kondisi penyakitnya atau tidak percaya akan pentingnya pengobatan 

terhadap penyakitnya sehingga menyebabkan pasien tidak patuh. Disisi lain pasien 

dengan tingkat pendidikan lebih rendah menyatakan bahwa mereka memiliki 

kepercayaan yang lebih tinggi terhadap saran dokter sehingga menyebabkan mereka 

lebih patuh. Berbeda dengan penelitian (Exa Puspita 2016) yang mengutip (ekarini 

2011) menunjukkan tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat kepatuhan pasien 

hipertensi dalam menjalani pengobatan. Pasien yang memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi sebagian besar mamiliki kepatuhan dalam menjalani pengobatan.  

Variabel jenis pekerjaan tidak berpengaruh secara signifikan dengan tingkat 

kepatuhan (P=0.654>0.05). Baik pasien yang bekerja maupun yang tidak bekerja sama-

sama memiliki potensi tidak patuh dalam menjalani pengobatan. Hasil penelitian ini 

hampir sama dengan penelitian (Exa Puspita 2016) yang melaporkan bahwa hasil uji 

Chi-square pada tabel mengenai hubungan antara status pekerjaan dengan kepatuhan 

dalam menjalani pengobatan hipertensi diperoleh nilai p value=0.872 (p>0.05) yang 

berarti bahwa tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan kepatuhan. 

Variabel jumlah obat tidak menberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kepatuhan (p=0,559>0.05). Hal ini serupa dengan penelitian (Grant Devita 2003) yang 

menyatakan bahwa terdapat korelasi yang lemah antara jumlah obat dengan rata-rata 

tingkat kepatuhan pasien. Pasien yang mendapat regimen obat lebih sedikit dan 

sederhana umumnya memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun pasien yang 

memiliki tingkat kesadaran yang rendah cenderung tidak patuh terhadap semua 

pengobatan meskipun pasien hanya mendapatkan satu jenis obat, sebaliknya jika pasien 

memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk patuh terhadap pengobatan walaupun 

pasien mendapat lebih dari satu jenis obat maka kepatuhan akan cenderung lebih tinggi. 
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Variabel lama pengobatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pasien 

infeksi saluran kemih yang di rawat di puskesmas Danga dengan (p=0.449>0.05). Hasil 

penelitian ini hampir sama dengan penelitian (Wahyu Atika 2012) yang menyatakan 

bahwa lama pengobatan tidak berpengaruh dengan tingkat kepatuhan (p=0.316>0.05). 

lama perawatan pasien infeksi saluran kemih yaitu rata-rata 5 hari, dan selama 

perawatan ada sebagian pasien rutin mengkonsumsi obat dan cenderung patuh terhadap 

pengobatan. Namun ada juga pasien yang tidak patuh terhadap pengobatan dengan 

alasan berhenti minum obat karena merasa kondisinya semakin membaik. 

Variabel efek samping obat tidak diketahui seberapa besar pengaruhnya 

terhadap tingkat kepatuhan pasien infeksi saluran kemih dikarenakan tidak diketahui 

nilai signifikan dengan variabelnya konstan. Hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian (Wahyu Atika 2012) yang melaporkan bahwa Variabel efek samping tidak 

berpengaru secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pasien disebabkan oleh 

jumlah proporsi pasien yang mengalami efek samping obat sangat sedikit, yaitu 1 dari 

30 pasien (3,33%). Namun hasil survei terhadap 2507 pasien pada tahun 2005  

menunjukkan bahwa 45% pasien tidak menggunakan obatnya karena khawatir 

terhadap efek samping obat. Kekhawatiran ini juga dialami oleh pasien yang dirawat 

di Puskesmas Danga yang diberikan informasi mengenai kemungkinan efek samping 

obat yang terjadi. Setelah mengetahui bahwa ketika menggunakan obat ada 

kemungkinan terjadinya efek samping obat pasien menjadi takut untuk menggunakan 

obatnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulakn bahwa: 

1. Gambaran penggunaan obat pada 25 pasien yaitu Ciprofloxacin 24 (96%) pasien, 

dan Amoxicillin 1 (4%) pasien. 

2. Hasil pretest menunjukan bahwa pada awal penelitian tingkat kepatuhan 24 (96%) 

pasien dengan tingkat kepatuhan rendah dan 1 (4%) pasien dengan tingkat 

kepatuhan tinggi. Hasil posttest menunjukan bahwa setelah pemberian informasi 

obat terdapat 11 (44%) pasien dengan tingkat kepatuhan rendah, 12(48%) pasien 

dengan tingkat kepatuhan sedang, dan 2 (8%) pasien dengan tingkat kepatuhan 

tinggi 

3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, 

pekerjaan, lama pengobatan, jumlah obat dan efek samping dengan tingkat 

kepatuhan pasien infeksi saluran kemih terhadap pengobatannya. 

4. Pemberian informasi obat dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap 

pengobatanya, ditinjau dari peningkatan skor MMAS-8. 

B. Saran 

1. Membuat pedoman pengobatan untuk penyakit infeksi saluran kemih di Puskesmas 

Danga, sehingga dapat mengetahui secara jelas dan dapat membandingkan dengan 

standar yang sudah ditentukan. 

2. Dalam memberikan informasi obat hendaknya menciptakan rasa nyaman pada 

pasien dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. 
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LAMPIRAN 

1.  Lembar pernyatan persetujuan berpartisipasi dalam penelitian 

PPERNYATAAN PERSETUJUAN BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan obat pada 

pasien infeksi saluran kemih yang di rawat di Puskesmas Danga dan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian informasi obat terhadap tingkat kepatuhan pada paseian infeksi 

saluran kemih yang dirawat di Puskesmas Danga. Responden akan diberikan beberapa 

pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diberikan sebanyak dua kali dengan selang 

waktu tertentu. Peneliti sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/ 

Saudari. Semoga penelitian ini memberi manfaat bagi kita semua. 

           Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

     Nama  : 

     Usia  : 

     Alamat  : 

     Jenis Kelamin : 

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitin 

sebagai responden. Saya menyadari bahwa keikutsertaan diri saya pada pada penelitian 

ini adalah sukarela. Saya setuju akan memberikan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

      Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada 

paksaan dari pihak manapun. 

              Nagekeo,                 2017 

Peneliti       Yang Membuat Pernyataan     

         (Nurjanna)       (         ) 
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2. Skema Kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilakukan permohonan izin penelitian di 

Puskesmas Danga 

Dilakukan pengambilan sampel secara 

purposive sampling 

Dilakukan pengisian kuesioner MMAS-

8 sebelum pemberian informasi obat 

Dilakukan pengolahan data dan analisis data secara 

deskriptif dan korelasi antar variabel menggunakan 

software SPSS versi 25.0  

Hasil dan kesimpulan 

Dilakukan pelayanan informasi obat oleh 

Apoteker 

Dilakukan pengisian kuesioner MMAS-

8 setelah pemberian informasi obat 
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3. Formulir data responden 

 

 

 

 

Penyakit Utama: Kode Sumber Data:  
Nama (Singkatan): 
 
 

Usia: 
 
 

Jenis Kelmin: 
 
 

Pendidikan: 
 
 

Pekerjaan: 

Nama Obat Bentuk 
Sediaan 

Beri Tanda X 
Untuk Obat 
Yang Dicurigai 

Pemberian 

Dosis Tgl. Mulai Tgl. Akhir 

      

 Indikasi: Lama 
Pengobatan: 
       

Jimlah obat: Penyakit Utama: 
Keluhan Penyakit Utama 
(Beri tanda X) 
-Sembuh  
-Meninggal 
-Tidak tahu 
-Belum sembuh 
-Sembuh dengan gejala    
  Sisa 

Penyakit atau kondisi lain yang menyertai (beri tanda X)  
-Gangguan ginjal           -Kondisi medis lainnya 
-Gangguan hati                lain-lain 
-Alergi 

                                                                              Nagekeo,                  2017 
 
                                                                                   (Tanda Tangan) 
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4. Kuesioner MMAS-8 untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien 

No Pertanyaan Jawaban 
Ya Tidak 

1 Apakah anda kadang lupa menggunakan obat atau minum 
obat untuk penyakit anda? 

0 1 

2 Selama 2 pekan terakhir ini, pernahkah anda dengan 
sengaja tidak menggunakan obat atau minum obat anda? 

0 1 

3 Pernahkah anda mengurangi atau berhenti menggunakan 
obat atau minum obat tanpa memberi tahu dokter anda 
karena anda merasa kondisi tambah parah keketika minum 
obat tersebut 

0 1 

4 Ketika anda bepergian atau meninggalkan rumah apakah 
anda kadang-kadang lupa membawa obat anda? 

0 1 

5 Apakah anda menggunakan obat anda atau minum obat 
anda kemarin? 

1 0 

6 Ketika merasa agak sehat, apakah anda juga kadang 
berhenti minum obat? 

0 1 

7 Minum obat setiap hari merupakan hal yang tidak 
menyenangkan bagi sebagian orang. Apakah anda pernah 
merasa terganggu dengan kewajiban anda terhadap 
oengobatan yang harus anda jalani 

0 1 

  8.     Seberapa sering anda mengalami kesulitan menggunakan obat atau minum  

obat anda? 

a. Tidak pernah (skor 1) 

b. Sekali-sekali (skor 0.75) 

c. Kadang-kadang (skor 0,5) 

d. Biasanya (skor 0,25) 

e. Selalu (skor 0) 

Keterangan: Skor  Kategori 

<6  Rendah 

6-7  Sedang 

8              Tinggi 
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5. Hasil penelitian secara keseluruhan 

Lampiran lanjutan 

Reaponden 
Nomor 
Rekam 
Medik 

Diagnosa Terapi utama Terapi penunjang 

1 12000310 Sistitis  Ciprofloxacin Asam mefenamat 
2 06025320 sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 

3 03018420 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 
4 01000731 Pielonefritis Ciprofloxacin Asam mefenamat 
5 14023920 Pielonefritis  

 
Ciprofloxacin Asam mefenamat 

Vit. B com 
6 03005220 Pielonefritis Ciprofloxacin Asam mefenamat 

Vit. C 
7 01000720 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 

Ranitidin 
8 01175920 Pielonefritis Amoxicillin Asam mefenamat 

Responden 
Nomor 
Rekam 
Medik 

Usia 
(tahun) 

Jenis Kelamin 
(1=laki-laki,2= 

perempaun 

Pendidikan 
(1=SD-

SLTP;2=SL
TA;3=PT 

Pekerjaan 
(0=tidak 

bekerja;1=b
ekerja) 

1 12000310 45 1 1 1 
2 06025320 37 2 2 0 
3 03018420 25 2 2 1 
4 01000731 23 2 2 0 
5 14023920 31 2 3 1 
6 03005220 25 2 3 1 
7 01000720 42 2 2 0 
8 01175920 31 2 1 1 
9 09007710 50 1 2 1 
10 14041220 42 2 2 0 
11 0600579 35 2 1 0 
12 03014320 22 2 1 0 
13 16003310 44 1 3 1 
14 14047820 38 2 3 1 
15 02030920 36 2 3 1 
16 01013220 37 2 2 0 
17 03000710 39 2 3 1 
18 09000410 47 1 2 1 
19 01126910 39 1 2 1 
20 01067090 22 2 3 1 
21 14071410 17 1 2 1 
22 03039220 35 2 2 0 
23 09003320 29 2 2 0 
24 02926020 47 2 2 1 
25 03623320 37 2 3 1 
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9 09007710 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 
Antasida 

Vit. C 
10 14041220 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 
11 0600579 Pielonefritis Ciprofloxacin Asam mefenamat 

Antasid 
Vit. C 

12 03014320 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 
Metilprednisolon 

Antasida 
13 16003310 Sistitis Ciprofloxacin Paracetamol 

Antasida 
14 14047820 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 
15 02030920 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 
16 01013220 Pielonefritis Ciprofloxacin Paracetamol 
17 03000710 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 

Natriumdiklofenak 
18 09000410 Sistitis Ciprofloxacin Metilprednisolon 
19 01126910 Sistitis  Ciprofloxacin Asam mefenamat 
20 01067090 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 
21 14071410 Sistitis  

 
Ciprofloxacin Asam mefenamat 

Antasida 
22 03039220 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 

Meloxicam  
23 09003320 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 

Antasida 
24 02926020 Sistitis  Ciprofloxacin Asam Mefenamat 
25 03623320 Sistitis Ciprofloxacin Asam mefenamat 

Antasida 

Lampiran lanjutan 

Reaponden 
Nomor 
Rekam 
Medik 

Jumlah 
obat 

Lama 
pengobatan 

Efek samping 
(1=mengalami; 0=tidak 

mengelami 
1 12000310 2 5 0 
2 06025320 2 5 0 
3 03018420 3 5 0 
4 01000731 2 5 0 
5 14023920 3 5 0 
6 03005220 3 5 0 
7 01000720 3 5 0 
8 01175920 2 3 0 
9 09007710 3 5 0 
10 14041220 2 5 0 
11 0600579 4 5 0 
12 03014320 4 5 0 
13 16003310 3 5 0 
14 14047820 2 5 0 
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15 02030920 2 5 0 
16 01013220 2 5 0 
17 03000710 3 5 0 
18 09000410 2 5 0 
19 01126910 2 5 0 
20 01067090 2 5 0 
21 14071410 3 5 0 
22 03039220 3 5 0 
23 09003320 3 5 0 
24 02926020 2 5 0 
25 03623320 3 5 0 

6. Jawaban kuesioner MMAS-8 sebelum pemberian informasi obat 

No. 
Nomor Rekam 

Medik 
Skor Pertanyaan Kuesioner Total 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 12000310 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
2 06025320 0 1 0 0 1 0 0 1 3 
3 03018420 0 1 0 1 0 0 1 1 4 
4 01000731 0 1 0 0 0 0 0 0,25 1.25 
5 14023920 0 1 0 1 0 0 1 1 4 
6 03005220 0 1 0 0 0 0 0 0.25 1.25 
7 01000720 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0.5 
8 01175920 0 1 1 0 0 0 1 1 4 
9 09007710 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
10 14041220 0 1 0 0 0 0 1 0.5 2.5 
11 0600579 0 1 0 0 1 1 1 1 5 
12 03014320 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.75 
13 16003310 0 1 0 0 1 0 0 0.5 2.5 
14 14047820 1 1 0 0 1 0 0 0.5 3.5 
15 02030920 0 1 0 0 1 0 0 0.75 2.75 
16 01013220 0 1 0 0 0 0 0 0.5 1.5 
17 03000710 0 1 0 1 1 1 1 0.75 5,75 
18 09000410 1 1 1 0 1 0 0 0.75 4,75 
19 01126910 0 1 1 1 0 0 1 1 5 
20 01067090 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
21 14071410 1 0 0 0 1 0 1 1 4 
22 03039220 0 1 0 0 0 0 1 1 3 
23 09003320 0 1 1 0 0 0 0 0.75 2,75 
24 02926020 0 0 1 0 1 0 0 0.75 2,75 
25 03623320 0 1 0 0 1 0 0 1 3 

Total Skor  
Tiap Pertanyaan 

4 20  6 5 12 3 10 18,5  

 

 



80 
 

 
 

7. Jawaban kuesioner MMAS-8 setelah pemberian informasi obat 

No. 
Nomor Rekam 

Medik 
Skor Pertanyaan Kuesioner Total 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 12000310 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
2 06025320 1 1 1 1 0 1 1 1 7 
3 03018420 1 1 1 1 0 0 1 1 6 
4 01000731 1 1 1 1 1 1 0 0,75 7,75 
5 14023920 1 1 1 1 0 1 1 1 7 
6 03005220 1 1 1 0 1 1 1 0,25 5,25 
7 01000720 1 1 0 1 0 1 0 0,5 4,5 
8 01175920 1 1 1 0 0 0 1 1 5 
9 09007710 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
10 14041220 1 1 0 0 0 1 1 1 5 
11 06001579 1  1 1 1 1 1 1 1 8 
12 03014320 1  0 0 1 1 0 1 0,75 4,75 
13 16003310 1 1 0 0 1 0 0 0.5 3,5 
14 14047820 1 1 0 1 1 0 1 0.5 5,5 
15 02030920 0 1 0 1 0 0 1 1 4 
16 01013220 0 1 1 0 0 1 1 1 5 
17 03000710 1 1 0 1 1 1 1 0.75 7,75 
18 09000410 1 1 1 0 1 1 0 0.75 5,75 
19 01126910 1 1 1 1 1 0 1 1 7 
20 01067090 1 1 0 1 1 0 0 1 5 
21 14071410 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
22 03039220 1 1 1 0 1 1 1 1 7 
23 09003320 1 1 1 0 1 0 0 0.75 4,75 
24 02926020 0 1 1 0 1 1 1 1 7 
25 03623320 1 1 1 1 1 1 0 1 7 

Total Skor  
Tiap Pertanyaan 

22 22 17 16 17 16 18 22,5  
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8. Total Skor jawaban Kuesionel MMAS sebelum dan setelah pemberian informasi 

obat 

NO 
Nomor 
Rekam 
Medik  

Skor MMAS 
Sebelum 

Pemberian 
Informasi Obat 

Tingkat 
Kepatuhan 

Pasien   

Skor MMAS 
Setelah 

Pemberian 
Informasi Obat 

Tingkat 
Kepatuhan 

pasien 

1 12000310 1 Rendah 7 Sedang 
2 06025320 3 Rendah 7 Sedang 
3 03018420 4 Rendah 6 Sedang 
4 01000731 1.25 Rendah 7,75 Sedang 
5 14023920 4 Rendah 7 Sedang 
6 03005220 1.25 Rendah 6,25 Sedang 
7 01000720 0.5 Rendah 4,5 Rendah 
8 01175920 4 Rendah 5 Rendah 
9 09007710 8 Tinggi 8 Tinggi 
10 14041220 2.5 Rendah 5 Rendah 
11 06001579 5 Rendah 8 Tinggi 
12 03014320 0.75 Rendah 4,75 Rendah 
13 16003310 2.5 Rendah 3,5 Rendah 
14 14047820 3.5 Rendah 5,5 Rendah 
15 02030920 2.75 Rendah 4 Rendah 
16 01013220 1.5 Rendah 5 Rendah 
17 03000710 5,75 Rendah 7,75 Sedang 
18 09000410 4,75 Rendah 5,75 Rendah 
19 01126910 5 Rendah 7 Sedang 
20 01067090 2 Rendah 5 Rendah 
21 14071410 4 Rendah 7 Sedang 
22 03039220 3 Rendah 7 Sedang 
23 09003320 2,75 Rendah 4,75 Rendah 
24 02926020 2,75 Rendah 7 Sedang 
25 03623320 3 Rendah 7 Sedang 
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9. Uji validasi dan reabilitas Kuesioner MMAS-8 

a. Uji Validitas 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total 

P1   Parson Correlation 

       Sig. (2-tailed) 

       N 

1 

 

30 

1.000** 

.000 

   30 

-.062 

.745 

30 

-.062 

.745 

30 

-.199 

.293 

30 

-.083 

.663 

30 

1.000** 

.000 

   30 

.891** 

.000 

   30 

.486** 

     .007 

       30 

P2   Parson Correlation 

       Sig. (2-tailed) 

       N 

1.000** 

   .000 

      30 

1 

 

30 

-.062 

.745 

30 

-.062 

.745 

30 

-.199 

.293 

30 

-.083 

.663 

30 

1.000** 

    .000 

            30 

.891** 

       .000 

     30 

.486** 

   .007 

     30 

P3   Parson Correlation 

       Sig. (2-tailed) 

       N 

-.062 

.745 

30 

-.062 

.745 

30 

1 

 

30 

1.000** 

.000 

30 

.312 

.093 

30 

-.149 

.432 

30 

-.062 

.745 

30 

-.084 

.658 

30 

576** 

    .001 

      30 

P4   Parson Correlation 

       Sig. (2-tailed) 

       N 

-.062 

.745 

30 

-.062 

.745 

30 

1.000** 

.000 

   30 

1 

 

30 

.312 

.093 

30 

-.149 

.432 

30 

-.062 

.745 

30 

-.084 

.658 

30 

576** 

     .001 

       30 

P5   Parson Correlation 

       Sig. (2-tailed) 

       N 

-.199 

.293 

30 

-.199 

.293 

30 

.312 

.093 

30 

.312 

.093 

30 

1 

 

30 

.239 

.203 

30 

-.199 

.293 

30 

-.101 

.594 

30 

575** 

    .001 

      30 

P6   Parson Correlation 

       Sig. (2-tailed) 

       N 

-.083 

.663 

30 

-.083 

.663 

30 

-.149 

.432 

30 

-.149 

.432 

30 

.239 

.203 

30 

1 

 

30 

-.083 

.663 

30 

.113 

.552 

30 

.337 

.069 

30 

P7   Parson Correlation 

       Sig. (2-tailed) 

       N 

1.000** 

.000 

   30 

1.000** 

.000 

        30 

-.062 

.745 

30 

-.062 

.745 

30 

-.199 

.293 

30 

-.083 

.663 

30 

1 

 

30 

.891** 

.000 

   30 

.486** 

    .007 

      30 

P8   Parson Correlation 

       Sig. (2-tailed) 

       N 

.891** 

.000 

30 

.891** 

.000 

30 

-.084 

.658 

30 

-.084 

.658 

30 

-.101 

.594 

30 

.113 

.552 

30 

.891** 

.000 

30 

1 

 

30 

.549** 

    .002 

       30 

Total      Parson Correlation 

            Sig. (2-tailed) 

            N 

.486** 

    .007 

       30 

.486** 

       .007 

          30 

.576** 

       .001 

         30 

576** 

       .001 

         30 

575** 

.001 

   30 

.337 

.069 

30 

.486** 

      .007 

        30 

.549** 

    .002 

       30 

1 

 

30 

** Correlation is a significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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Kesimpulan: Berdasarkan hasil uji validitas semua item pertanyaan dalam kuesioner 

MMAS-8 dinyatakan valid karena nilai r hitung>r tabel (0.3061) 

b. Uji Reabilitas  

            Case processing summary 
 N % 
 Cases Valid 

 Excludeda  

Total 

30 100.0 
0 0 

30 100.0 

a. Listwise deletion on all variables in the procedure 

Reability Statistics 

Crobach’s Alpha N of Items 
.688 8 

Kesimpulan: berdasarkan hasil uji reabilitas  nilai Crobach’s Alpha > 0.60 maka 

kuesioner MMAS-8 dinyatakan realibel. 

10. Output SPSS 

a. Uji normalitas Shapiro-Wilk skor MMAS-8 responden sebelum dan setelah 

pemberian informasi obat. 

Tujuan: mengetahui distribusi skor MMAS-8 sebelum dan setelah pemberian informasi 

obat 

Hipotesis: 

H0: skor MMAS-8 responden sebelum dan setelah pemberian informasi obat 

terdistribusi normal 

Ha: skor MMAS-8 responden sebelum dan setelah pemberian informasi obat tidak  

terdistribusi normal 

Signifikansi   : 0,05 

kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

   : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 
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Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirmova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig Statistic df Sig 
MMAS-Pretest .132 25 200* .950 25 .255 
MMAS-Posttest .232 25 .001 .923 25 .060 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi data > 0.05 maka Ha ditolak 

Kesimpulan: Skor MMAS-8 responden terdistribusi normal 

b. Uji Wilcoxon terhadap skor MMAS sebelum dan setelah pemberian informasi obat 

Tujuan: mengetahui ada tidaknya perbedaan skor MMAS-8 sebelum dan setelah 

pemberian informasi obat 

Hipotesis:  

H0: tidak ada perbedaan secara bermakna skor MMAS-8 responden sebelum dan 

setelah pemberian informasi obat 

Ha: ada perbedaan secara bermakna skor MMAS-8 responden sebelum dan setelah 

pemberian informasi obat 

Signifikansi   : 0,05 

kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

   : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Test Statistik 

 Skor MMAS-8 Posttest – Skor MMAS-8 Pretest 
Z -4.298a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on negative ranks 

Nilai signifikansi data 0,000 < 0,05; maka H0 ditolak Kesimpulan: Ada perbedaan 

bermakna skor MMAS-8 responden sebelum dan setelah pemberian informasi obat 

artinya pemberian informasi obat dapat meningkatkan kepatuhan minum obat. 
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c. Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan usia responden 

1) Uji Normalitas Shapiro-Wilk skor data usia  

Tujuan: mengetahui normalitas skor data usia responden  

Hipotesis: 

H0: skor data usia responden terdistribusi normal 

Ha: skor data usia responden tidak terdistribusi normal 

Signifikansi   : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

   : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirmova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig Statistic df Sig 

Usia .140 25 200* .962 25 .465 
*. This is a lowr bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi 0,465 > 0.05 maka Ha ditolak 

Kesimpulan: Skor data usia responden terdistribusi normal 

2) Uji korelasi pearson terhadap terhadap perubahan skor MMAS-8 dengan usia 

responden 

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan 

Usia responden 

Hipotesis: 

H0: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan usia 

responden 

Ha: ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan usia  

responden 
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Signifikansi   : 0,05 

kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

  : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Correlation 

 Skor MMAS Usia 
Skor MMAS           Pearson Correlation 
                                 Sig. (2-tailed) 
                                 N 

1 
 
25 

.047 

.823 
25 

Usia                         Pearson Correlation 
                                 Sig. (2-tailed) 
                                 N 

.047 

.823 
25 

1 
 
25 

Nilai signifikansi data 0,823 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Kesimpulan: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 

dengan usia 

d. Uji korelasi perubahan Skor MMAS-8 dengan jenis kelamin 

1) Uji normalitas Shapiro-Wilk  skor data jenis kelamin responden. 

Tujuan: mengetahui normalitas skor data jenis kelamin responden  

Hipotesis: 

H0: skor data jenis kelamin responden terdistribusi normal 

Ha: skor data jenis kelamin responden tidak terdistribusi normal 

Signifikansi   : 0,05 

kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

   : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirmova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig Statistic df Sig 

Jenis Kelamin .469 25 .000 .533 25 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai  signifikansi data 0.000 < 0.05 maka Ha diterima 
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Kesimpulan: Skor data jenis kelamin responden tidak terdistribusi normal 

2) Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan jenis kelamin responden 

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan 

jenis kelamin 

Hipotesis: 

H0 : tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan jenis 

kelamin responden 

Ha : ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan jenis 

kelamin responden 

Signifikansi   : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

  : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Correlation 

 Skor MMAS Jenis kelemin 
Spearman’S 
Rho 

Skor MMAS    Correlation Coefficient 
                        Sig. (2-tailed) 
                        N 

1.000 
. 
25 

-.146 
.487 
25 

Jenis                    Correlation Coefficient 
Kelamin          Sig. (2-tailed) 
                        N 

-.146 
.487 
25 

1.000 
. 
25 

Nilai signifikansi data 0,487 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Kesimpulan: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 

dengan jenis kelamin responden 

e. Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat pendidikan responden 

1) Uji Normalitas Shapiro-Wilk skor data  pendidikan responden 

Tujuan: mengetahui normalitas skor data pendidikan responden 

Hipotesis: 
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H0: data pendidikan responden terdistribusi normal 

Ha: data pendidikan responden tidak terdistribusi normal 

Signifikansi   : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

   : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirmova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig Statistic df Sig 

Pendidikan .272 25 .000 .800 25 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi 0.000 < 0.05 maka Ha diterima 

Kesimpulan: Skor data pendidikan responden tidak terdistribusi normal 

2) Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat pendidikan responden 

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan  

tingkat pendidikan responden 

Hipotesis: 

H0: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan 

tingkat pendidikan 

Ha: ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat 

pendidikan responden 

Signifikansi   : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

  : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 
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Correlation 

 Skor MMAS Pendidikan 
Sperman’s 
Rho 

Skor MMAS    Correlation Coefficient 
                        Sig. (2-tailed) 
                        N 

1.000 
. 
25 

-.133 
.528 
25 

Pendidikan       Correlation Coefficient 
                        Sig. (2-tailed) 
                        N 

-.133 
.528 
25 

1.000 
. 
25 

Nilai signifikansi data 0,528 > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Kesimpulan: 

Tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat 

pendidikan responden 

f. Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan pekerjaan responden 

1) Uji Normalitas Shapiro-Wilk skor data pekerjaan responden 

Tujuan: mengetahui normalitas skor data pekerjaan responden  

Hipotesis: 

H0: data pekerjaan responden terdistribusi normal 

Ha: data pekerjaan responden tidak terdistribusi normal 

Signifikansi   : 0,05 

 Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

   : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirmova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig Statistic df Sig 

Pekerjaan .409 25 .000 .610 25 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi 0.000 < 0.05 maka Ha diterima 

Kesimpulan: Skor data pekerjaan responden tidak terdistribusi normal 
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2) Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan pekerjaan responden 

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan 

pekerjaan responden 

Hipotesis: 

H0: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan 

pekerjaan 

Ha: ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan tingkat  

pekerjaan 

Signifikansi   : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

   : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Correlation 

 Skor MMAS Pekerjaan  
Sperman’s 
Rho 

Skor MMAS   Correlation Coefficient 
                        Sig. (2-tailed) 
                        N 

1.000 
. 
25 

.094 

.654 
25 

Pekerjaan         Correlation Coefficient 
                        Sig. (2-tailed) 
                        N 

.094 

.654 
25 

1.000 
. 
25 

Nilai signifikansi data 0,654 > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Kesimpulan: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 

dengan pekerjaan responden 

g. Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan jumlah obat yang digunakan 

1) Uji Normalitas Shapiro-Wilk skor data jumlah obat yang digunakan responden 

Tujuan: mengetahui normalitas skor data jumlah obat responden  

Hipotesis: 

H0: data jumlah obat responden terdistribusi normal 
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Ha: data jumlah obat responden tidak terdistribusi normal 

Signifikansi   : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

   : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirmova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig Statistic df Sig 

Jumlah obat .304 25 .000 .756 25 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi 0.000 < 0.05 maka Ha diterima 

Kesimpulan: Skor data jumlah obat responden tidak terdistribusi normal 

2) Uji korelasi perubahan skor MMAS-8 dengan jumlah obat 

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan 

jumlah obat 

Hipotesis: 

H0: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan 

jumlah obat 

Ha: ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan jumlah             

obat 

Signifikansi   : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

  : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 
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Correlation  

 Skor MMAS Jumlah Obat  
Sperman’s 
Rho 

Skor  MMAS   Correlation Coefficient 
                         Sig. (2-tailed) 
                         N 

1.000 
. 
25 

.123 

.559 
25 

Jumlah             Correlation Coefficient 
Obat                 Sig. (2-tailed) 
                         N 

.123 

.559 
25 

1.000 
. 
25 

Nilai signifikansi data 0,559 > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Kesimpulan: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 

dengan jumlah obat 

h. Uji korelasi perunahan skor MMAS-8 dengan lama pengobatan 

1) Uji Normalitas Shapiro-Wilk skor data lama pengobatan responden 

Tujuan: mengetahui normalitas skor data lama pengobatan responden  

Hipotesis: 

H0: data lama pengobatan responden terdistribusi normal 

Ha: data lama pengobatan responden tidak terdistribusi normal 

Signifikansi   : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

   : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirmova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig Statistic df Sig 

Lama pengobatan .539 25 .000 .203 25 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi 0.000 < 0.05 maka Ha diterima 

Kesimpulan: Skor data lama pengobatan responden tidak terdistribusi normal 
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2) Uji korelasi Skor MMAS-8 dengan lama pengobatan responden 

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan 

lama pengobatan 

Hipotesis: 

H0: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan lama 

pengobatan responden 

Ha: ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan lama  

pengobatan responden 

Signifikansi   : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

  : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Correlation 

 Skor MMAS Lama 
Pengobatan 

Sperman’s 
Rho 

Skor  MMAS   Correlation Coefficient 
                         Sig. (2-tailed) 
                         N 

1.000 
. 
25 

.159 

.449 
25 

Lama                Correlation Coefficient 
Pengobatan      Sig. (2-tailed) 
                         N 

.159 

.449 
25 

1.000 
. 
25 

Nilai signifikansi data 0,449 > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Kesimpulan: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 

dengan lama pengobatan responden 

i. Uji korelasi perunahan skor MMAS-8 dengan efek samping obat yang dialami 

responden 

1) Uji Normalitas Shapiro-Wilk skor data efek samping yang terjadi pada responden 

Tujuan: mengetahui normalitas skor data efek samping obat responden  

Hipotesis: 
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H0: data efek samping obat responden terdistribusi normal 

Ha: data efek samping obat responden tidak terdistribusi normal 

Signifikansi   : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

   : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirmova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig Statistic df Sig 

ESO . 25 . . 25 . 
a. Lilliefors Significance Correction 

Kesimpulan: Skor data efek sampimg obat responden tidak diketahui apakah data 

terdistribusi normal atai tidak terdistribusi normal 

2) Uji korelasi Skor MMAS-8 dengan efek sampong obat responden 

Tujuan: mengetahui ada tidaknya hubungan antara perubahan skor MMAS-8 dengan 

efek samping obat  

Hipotesis: 

H0: tidak ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan efek 

samping obat responden 

Ha: ada hubungan secara bermakna antara perubahan skor MMAS-8 dengan efek 

samping obat responden 

Signifikansi   : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka H0 diterima dan Ha ditolak 

  : jika sig < 0,05 ; maka H0 ditolak dan Ha diterima 

 

 

 



94 
 

   
 

Correlation 

 Skor MMAS Pekerjaan  
Sperman’s 
Rho 

Skor  MMAS   Correlation Coefficient 
                         Sig. (2-tailed) 
                         N 

1.000 
. 
25 

. 

. 
25 

ESO                 Correlation Coefficient 
                         Sig. (2-tailed) 
                         N 

. 

. 
25 

1.000 
. 
25 

Nilai signifikansi data tidak diketahui 

Kesimpulan: tidak diketahui apakah ada hubungan secara bermakna antara perubahan 

skor MMAS-8 dengan efek samping responden Karena pasien tidak mengalami ESO 

dan data ESO konstan 

j. Uji regresi linear faktor perancu terhadap perubahan skor MMAS-8 sebelum dan 

setelah pemberian informasi obat 

Tujuan: mengetahui ada dan tidaknya pengaruh berbagai faktor perancu terhadap skor 

MMAS-8 sebelum dan setelah pemberian informasi obat 

Hipotesis: 

Ho: tidak ada pengaruh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat  pendidikan,  

pekerjaan, lama pengobatan, jumlah obat, dan efek samping obat         terhadap skor 

MMAS-8 

Ha: ada pengaruh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, lama pengobatan, jumlah obat, dan efek samping obat terhada skor MMAS-

8 

Signifikansi  : 0,05 

Kriteria pengujian : jika sig > 0,05 ; maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 : jika sig < 0,05 ; maka Ho ditolak dan Ha diterima 

atau : Ftabel > Fhitung  ; maka Ho diterima dan Ha ditolak 
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   Ftabel > Fhitung  ; maka Ho ditolah dan Ha diterima 

Model summary 

Model R R square Adjusted R 
square 

Std. error of the 
estimate 

Durbin Watson 

1 .406a .164 -.114 1.39418 2.124 

a. Predictor: (constant), LPO, usia, pekerjaan, jumlah obat, jenis kelamin, pendidikan 

     Anova 

Model Sum of 
squares 

df Mean square F Sig. 

1 Regresion 
Residual 
Total 

6.887 
34.988 
41.875 

6 
18 
24 

1.148 
1.944 

.591 
 

.734b 

a. Dependent variable: Skor MMAS-8 

b. Predictor (constant), LPO, usia, pekerjaan, jumlah obat, jenis kelamin, pendidikan 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Beta 

t Sig. 

B Std. Error 
Usia .005 .035 .035 .146 .886 
Jenis Kelamin .548 .916 .181 .598 .557 
Pendidikan -.937 .629 -.488 -1.490 .153 
Pekerjaan 1.166 .902 .433 1.293 .212 
Jumlah Obat .153 .485 .075 .314 .757 
LPO 1.368 .951 .414 1.438 .168 
ESO -.893 5.234 - -.171 .866 

a. Dependent variable: skor MMAS 

Nilai signifikan 0,734 > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Ftabel  2,62  > Fhitung  0, 591 ; maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Kesimpulan: tidak ada pengaruh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan,  pekerjaan, lama pengobatan, jumlah obat, dan efek samping obat terhadap 

skor MMAS-8 
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11. Gambar Penelitian 

 
Lokasi Penelitian 

 
Instalasi Rawat Jalan 

 
Pemberian informasi Obat 

 
Pengisian Lembar Pengumpulan Data 

 
Pagawai PKM Danga 

 
Pengumpulan Data 
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