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ABSTRAK 

Nama : Andi Fitra Febrianti Syam 
NIM : 70100117071 
Judul : Evaluasi Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Selama 

Masa ..Pandemi COVID-19 
  

Pada awal tahun 2020, virus Corona (COVID-19) telah ditetapkan sebagai 
pandemi oleh World Health Organization (WHO). Virus ini sangat bebahaya dan 
berisiko terutama pada individu dengan penyakit kronis (komorbid), salah satunya 
penderita diabetes melitus. Untuk mencegah penularan tersebut maka perlu 
diperhatikan kualitas hidup dari penderita yang mencangkup masalah kesehatan 
fisik, status psikologik, tingkat kebebasan, hubungan sosial, dan lingkungan yang 
mereka tempati. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas 
hidup penderita DM tipe 2 di Kota Makassar selama masa pandemi COVID-19. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional. Data yang digunakan ialah data primer, yang diambil 
dari instrument berupa kuesioner dengan menggunakan teknik simple random 
sampling. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 26. Dari hasil penelitian ini 
diperoleh skro rata-rata dari masing-masing aspek masuk dalam kategori cukup, 
yaitu 90 orang (90%) pada aspek kesehatan fisik dan faktor perilaku, 53 orang 
(53%) pada aspek hubungan sosial, dan 62 orang (62%) pada aspek lingkungan 
sosial. Kesimpulannya, sebaian besar masyarakat memiliki kualitas hidup yang 
baik karena seluruh aspek masuk dalam kategori yang sama. 

 

Kata Kunci: COVID-19, Diabetes Melitus, Kualitas Hidup 
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ABSTRACT 

Name   : Andi Fitra Febrianti Syam 
Student ID Number : 70100117071 
Research Title  : Evaluation Quality of Life Diabetes Mellitus Type 2 

..Patiens During the COVID-19 Pandemi 
 
 
At the beginning of 2020, the World Health Organization (WHO) was 

declared the Corona Virus (COVID-19) as a pandemi. This virus is vey dangerous 
and risky, especially for people with chronic diseases (comorbidities), one of 
which is diabetes mellitus. To prevent transmission, it is necessary to pay 
attention to the quality of life the sufferer which includes physical health 
problems, psychological status, level of freedom, social relationships, and the 
environment they live in. This study was conducted to find out how the quality of 
life of type 2 DM patients in Makassar City during the COVID-19 pandemi. This 
study using a descriptive method with a cross sectional approach. The data used is 
primary data, which is taken from the instrument in the form of a questionnaire 
using simple random sampling technique. Data were analyzed by using SPSS 
version 26. From the results of this study, the average score of each aspect was 
included in the sufficient category, namely 90 people (90%) in the aspect of 
physical health and behavioral faktors, 53 people (53%) in the relationship aspect. 
sosial aspect, and 62 people (62%) on the sosial environment aspect. In 
conclusion, most people have a good quality of life because all aspects fall into 
the same category. 

 

Keywords: COVID-19, Diabetes Mellitus, Quality of Life 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya infeksi berat. 

Berdasarkan laporan dari World Health Organization (WHO) terdapat 44 pasien 

pneumonia berat di suatu wilayah yaitu kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, 

tepatnya di hari terakhir tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003, sehingga WHO 

menyebutnya sebagai novel corona virus (nCov-19). Dalam jangka waktu yang 

singkat muncul laporan dari provinsi lain di luar Cina bahkan dari berbagai 

Negara akibat adanya orang-orang dengan riwayat perjalanan dari Kota Wuhan 

dan Cina yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, 

Hongkong, Singapura, Malaysia, hingga total 25 negara termasuk Prancis, Jeman, 

Uni Emirat Arab, Vietnam dan Kaboja. Ancaman pandemi semakin besar ketika 

berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia (human to human 

transmission) pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien tanpa ada 

riwayat berpergian ke pasar yang sudah ditutup. Dari gambaran klinis pasien 

COVID-19 diketahui komorbid berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas. 

Komorbid yang diketahui berhubungan dengan luaran pasien adalah usia lanjut, 

hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan penyakit serebrovaskular 

(Davies, 2020).  

Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu penyakit utama yang 

mengancam kesehatan penduduk dunia. Diabetes melitus merupakan penyakit 

tidak menular dengan prevalensi komplikasi dan kematian yang tinggi pada usia 
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produktif. Morbiditas dan mortalitas akibat diabetes berhubungan dengan 

perkembangan berbagai komplikasi mikrovaskular (retinopati, nefropati, dan 
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neuropati) dan komplikasi makrovaskular (penyakit jantung coroner, stroke, dan 

penyakit pembulu darah perifer). Penderita diabetes rentan terhadap infeksi akibat 

hiperglikemia. Terdapat bukti klinis bahwa pasien diabetes memiliki risiko lebih 

tinggi tertular virus COVID-19. COVID-19 saat ini menjadi tantangan bagi pasien 

diabetes. Diabetes melitus merupakan predisposisi perjalanan penyakit yang 

sangat parah dan meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Selain itu, 

pasien diabetes yang memiliki penyakit penyerta akan memperburuk hasil klinis. 

Dalam penelitian Yan, terungkap angka kematian pasien COVID-19 dengan 

diabetes cukup besar. Diabetes dapat menyebabkan peningkatan risiko kematian. 

Pasien COVID-19 dengan diabetes berisiko mengalami keparahan yang 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-

2). Angiotensisn-Converting Enzyme 2 (ACE2) diekspresikan di beberapa 

jaringan, termasuk kelenjar ludah dan pankreas. Di pankreas, SARS-CoV 

ditemukan mengurangi pelepasan insulin di mana pasien diabetes melitus sangat 

bergantung pada insulin. Infeksi SARS-CoV-2 telah terbukti menyebabkan 

ketosis atau ketoasidosis dan menyebabkan ketoasidosis diabetic pada mereka 

yang menderita diabetes. SARS-CoV-2 juga dapat menginfeksi dan menyebabkan 

kerusakan pada sel dan sel pankreas. Hingga saat ini tidak ada terapi spesifik anti 

virus nCoV 2019 dan anti virus corona lainnya, terutama bagi penderita komorbid 

seperti DM. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tata laksana dalam 

pencegahan penularan COVID-19 pada penderita DM, hal ini juga dapat 

berpengaruh pada kualitas hidupnya (Kun'ain et al., 2020) 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari (Goyena, 2019) bahwa kualitas 

hidup sangat diperlukan dalam mengelola sebuah penyakit, salah satunya penyakit 

DM. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, penderita DM sangat perlu 

memperhatikan dan meningkatkan kualitas hidupnya. WHO mengatakan Kualitas 
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hidup (Quality of Life) merupakan persepsi individu dalam hidupnya yang ditinjau 

dari konteks budaya, perilaku dan sistem nilai dimana mereka tinggal dan 

berhubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan penelitian individu 

terhadap posisi mereka dalam kehidupan. Masalah yang mencangkup kualitas 

hidup begitu luas dan kompleks termasuk masalah kesehatan fisik, status 

psikologik, tingkat kebebasan, hubungan sosal, dan lingkungan yang mereka 

tempati (WHO, 2011). 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui 

kualitas hidup penderita Diabetes Melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19. 

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penderita Diabetes 

Melitus tipe 2 telah menjaga kualitas hidupnya selama masa pandemi sehingga 

dapat mengurangi risiko meningkatnya keparahan infeksi COVID-19. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa 

pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana perilaku penderita diabetes melitus tipe 2 mengahadapi Covid-

19? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup 

1. Definisi Operasional 

a. Evaluasi Kualitas Hidup 

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris ―evaluation‖ yang 

diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Kualitas hidup (Quality of Life) 

merupakan persepsi individu dalam hidupnya yang ditinjau dari konteks budaya, 

perilaku dan sistem nilai dimana mereka tinggal dan berhubungan dengan standar 

hidup, harapan, kesenangan, dan penelitian individu terhadap posisi mereka dalam 

kehidupan. Dalam penelitian ini evaluasi difokuskan pada penderita diabetes 
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melitus tipe 2 menggunakan instrumen berupa kuesioner berbasis daring (dalam 

jaringan) yang merujuk pada World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL). 

b. Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit yang diakibatkan karena 

kehilangan progresif sekresi insulin sel-β yang adekuat dan sering dilatar 

belakangi oleh resistensi insulin. 

c. Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) merupakan penyakit 

yang telah menyebar ke banyak Negara di seluruh dunia diakibatkan oleh Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2), RNA β-coronavirus untai tunggal. 

2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan 

pengambilan data dari kuisioner secara prospektif kepada penderita diabetes 

melitus tipe 2. Penelitian ini hanya mencangkup kualitas hidup pendrita diabetes 

melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19. 

D. Kajian Pustaka 

(Alimehr et al., 2021) ―The Impact of Coronavirus Disease (COVID-19) 

on Quality of Life in Diabetic Patiens‖. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan jenis investigasi fenomenologis yang telah dilakukan untuk 

menyelidiki pengalaman dan perasaan pribadi pasien dengan diabetes dalam hal 

efek penyakit korona pada kualitas hidup mereka. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode wawancara semi terstruktur digunakan mengumpulkan 

informasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 15 pasien yang dirujuk ke 

Puskesmas, dan setiap wawancara direkam dengan persetujuan pasien dan ditulis 

di atas kertas dan dianalisis. Data penelitian ini diklasifikasikan menjadi 6 tema 



6 
 

 

utama dan 19 subtema setelah dianalisis. Tema utama dari informasi yang 

diperoleh dari penelitian ini termasuk pengetahuan dan kesadaran, efek 

psikologis, hiburan, dan program rekreasi, keluarga pasien, perawatan medis, dan 

komunikasi dengan pasien menempatkan penekanan tebesar pada perawatan 

medis. Hasil dari penelitian ini yaitu, pasien mengungkapkan  bahwa stres akibat 

penyakit korona dan depresi merupakan efek psikologis yang utama. Mereka juga 

mengungkapkan beberapa masalah perawatan medis yang serius, temasuk 

pengurangan rujukan ke pusat kesehatan untuk tindak lanjut dan perawatan dan 

kekurangan dokter tenaga kesehatan untuk memberikan layanan.  Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Alimehr et al. dengan penelitian ini yaitu terletak 

pada metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang 

digunakan yaitu pendekatan Cross-Sectional, kemudian untuk pengambilan data 

menggunakan instrumen berupa kuesioner yang kemudian disebarkan kepada 

penderita diabetes melitus tipe 2 di Kota Makassar. 

(Joensen et al., 2020) ―Diabetes and COVID-19: psychososial 

consequnces of the COVID-19 pandemi in people with diabetes in Denmark-what 

characterizes people with high levels of COVID-19-related worries?‖. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Cross-sectional survey yaitu dengan 

menyebarkan kuesioner yang mencangkup item tentang kekhawatiran spesifik 

Covid-19 serta kekhawatiran terkait diabetes, status sosiodemografi dan 

kesehatan, hubungan sosial, dukungan sosial khusus diabetes, tekanan diabetes, 

dan perubahan perilaku khusus diabetes. Hasil penelitian ini menunjukkan orang 

dengan diabetes memiliki masalah yang berkaitan antara Covid-19 dengan 

diabetes mereka. Sebagian dari kekhawatiran mereka akan terpengaruh secara 

berlebihan jika mereka terinfeksi Covid-19 karena diabetes, sekitar sepertiganya 

takut digolongkan sebagai kelompok risiko dan tidak dapat ditangani jika 
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terinfeksi. Regresi logistik menunjukkan bahwa wanita, diabetes tipe 1, 

komplikasi dan penderitaan diabetes, perasaan ketika terisolasi dan kesepian, dan 

telah mengubah perilaku terkait dengan kekhawatiran yang lebih besar terkait 

Covid-19 dan isolasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Joensen et al dapat 

dilihat perbedaan bahwa penelitian ini berfokus pada kualitas hidup penderita 

diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi covid-19.  

(Sunnah et al., 2020) ―Upaya Peningkatan Dan Monitoring Obat, 

Kesehatan Fisik Serta Psikologis Pada Pasien Penyakit Kronis Selama Pandemi 

Covid-19‖. Topik utama dalam studi penelitian ini yaitu kesehatan jiwa serta 

pemahaman materi pasien prolanis dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan 

diabetes melitus. Tujuan kegiatan ini dalam rangka memberikan edukasi, 

meningkatkan kepatuhan pasien prolanis terhadap terapi dan mencegah terjadinya 

kecemasan yang berlebihan sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jiwa 

selama pandemi Covid-19. Dilihat dari penelitian yang dilakukan Sunnah et al 

dapat dilihat perbedaan dari penelitian saya, yaitu penelitian ini berfokus pada 

kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2. Dimana penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner berbasis daring terkait kualitas 

hidup penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19. Dimana 

akhir dari penelitian ini akan memberikan manfaat kepada sesama ilmuwan dan 

juga masyarakat sebagai bahan evaluasi dan landasan bagi para penyedia layanan 

kesehatan dalam penanganan dan tindakan yang perlu dilakukan selama masa 

pandemi Covid-19 ini. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa 

pandemi Covid-19.  
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b. Untuk mengetahui perilaku penderita diabetes melitus tipe 2 mengahadapi 

Covid-19. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19 

bagi para ilmuwan serta dapat dijadikan rujukan sebagai bahan evaluasi dan dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

b. Praktisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi para 

penyedia layanan kesehatan dalam penanganan dan tindakan yang perlu dilakukan 

terhadap penderita diabetes melitus tipe 2 selama masa pandemi Covid-19. 
  



 
 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diabetes Melitus 

1. Definisi 

Diabetes melitus (DM) adalah berbagai kelompok gangguan metabolisme 

yang semuanya memiliki peningkatan glukosa darah (BG) kronis sebagai ciri 

khasnya (DiPiro, 2020). 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

kerja insulin atau keduanya (PERKENI, 2019).  

2. Epidemiologi 

Penelitian epidemiologi menunjukkan diabetes melitus (DM) secara global 

terus meningkat hingga tahun 2045. Peningkatan ini telah diprediksi oleh 

International Diabetes Federation (IDF) bahwa pada tahun 2045 penderita 

diabetes melitus akan terus meningkat hingga 700 juta jiwa (IDF, 2019). Kondisi 

di Indonesia tidak jauh berbeda, volume kejadian yang tinggi tentu sjaa diikuti 

dengan beban biaya yang tinggi pula. Diagnosis dini dan tatalaksana 

komprehensif pada penderita DM dapat menekan angka morbiditas dan mortalitas 

terhadap adanya penyakit komorbid ataupun komplikasinya (PERKENI, 2019). 

3. Klasifikasi 

Diabetes dapat diklasifikasikan ke dalam kategori umum sebagai berikut: 

a. Diabetes tipe 1 (diakibatkan karena kerusakan sel autoimun, biasanya 

menyebabkan difisiensi insulin absolut) 

b. Diabetes tipe 2 (diakibatkan karena kehilangan progresif sekresi insulin sel-β 

yang adekuat yang sering dilatarbelakangi oleh resistensi insulin) 
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c. Diabetes melitus gestasional (diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua 

atau ketiga kehamilan yang tidak jelas merupakan diabetes sebelum kehamilan) 

d. Jenis diabetes tertentu karena penyebab lain, misalnya, sindrom diabetes 

monogenic (seperti diabetes neonatal dan diabetes maturitas pada usia muda), 

penyakit pankreas eksokrin (seperti fibrosis kistik dan pankreatitis), dan obat 

atau bahan kimia. Diabetes yang diinduksi (seperti dengan penggunaan 

glukokortikoid, dalam pengobatan HIV/AIDS, atau setelah transplantasi organ) 

(ADA, 2020) 

Diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 adalah penyakit heterogen di mana 

presentase klinis dan perkembangan penyakit dapat sangat bervariasi. Klasifikasi 

berperan penting dalam menentukan terapi, namun bagi beberapa orang tidak 

dapat secara jelas diklasifikasikan sebagai penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2 

pada saat diagnosis. Paradigma tradisional mengatakan bahwa diabetes tipe 2 

yang hanya terjadi pada orang dewasa dan diabetes tipe 1 hanya terjadi pada anak-

anak tidak lagi akurat, karena kedua penyakit tersebut terjadi pada kedua 

kelompok umur (ADA, 2020). 

Terkadang, pasien dengan diabetes tipe 2 bisa jadi disertai dengan diabetic 

ketoacoidosis (DKA), terutama etnis minoritas. Penting bagi penyedia untuk 

menyadari bahwa klasifikasi tipe diabetes tidak selalu langsung pada presentasi 

dan kesalahan diagnosis sering terjadi (misalnya, orang dewasa dengan diabetes 

tipe 1 salah didiagnosis memiliki diabetes tipe 2; individu dengan diabetes onset 

maturitas pada usia muda [MODY] salah didiagnosis menderita diabetes tipe 1, 

dll). Meskipun kesulitan dalam membedakan tipe diabetes dapat terjadi pada 

semua kelompok saat onset, diagnosis menjadi lebih jelas waktu ke waktu (ADA, 

2020). 
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4. Etiologi 

Diabetes melitus disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, glukagon, dan 

hormon lainnya yang dapat mengakibatkan metabolisme karbohidrat dan lemak 

yang tidak normal. Hal ini sering disertai dengan resistensi insulin, terutama pada 

penderita DM tipe 2. Dalam banyak kasus, etiologi yang mendasari gangguan 

tersebut kompleks dan kurang dipahami (DiPiro, 2020). 

Setelah mengonsumsi makanan, konsumsi karbohidrat meningkatkan 

konsentrasi glukosa plasma dan merangsang pelepasan hormon incretin dari usus 

dan pelepasan insulin dari sel β pankreas. Hiperinsulinemia yang dihasilkan 

menekan produksi glukosa hati, menekan pelepasan glukagon, dan memicu 

pengmabilan glukosa oleh jaringan perifer. Lebih dari 75% dari total pembuangan 

glukosa tubuh terjadi di jaringan, termasuk otak dan saraf tepi, yang tidak 

memerlukan insulin. Pengambilan glukosa otak terjadi pada tingkat yang sama 

selama periode makanan dan puasa. 25% sisa metabolism glukosa terjadi di hati 

dan otot, jaringan yang membutuhkan insulin untuk meningkatkan pengambilan 

glukosa ke dalam sel. Selama puasa, sekitar 85% glukosa diproduksi oleh hati dan 

sisanya oleh ginjal (DiPiro, 2020). 

Meskipun jaringan lemak hanay bertanggung jawab atas sebagian kecil 

dari total pembuangan glukosa tubuh, jaringan lemak memainkan peran pentig 

dalam homeostasis glukosa. Insulin memberikan efek antilipolitik yang kuat, 

mengurangi kadar asam plasma-free fatty acid (FFA). Peningkatan kadar FFA 

menghambat pengambilan glukosa oleh otot dan merangsang gluconeogenesis 

hati. Konsentrasi FFA yang lebih rendah menghasilkan peningkatan pengambilan 

glukosa di otot dan secara tidak langsung menguraangi produksi glukosa hati 

(DiPiro, 2020). 
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Glukagon diproduksi oleh sel α pankreas dan disekresikan dalam keadaan 

puasa. Glukagon merangsang produksi glukosa hati dan glikogenolisis. Glukagon 

dan sekresi insulin sangat erat kaitannya. Sekresi yang tepat dari kedua hormon 

diperlukan untuk menjaga konsentrasi glukosa plasma dalam kisaran normal 

(DiPiro, 2020). 

5. Faktor Risiko 

Menurut (DiPiro, 2020), faktor risiko dari DM tipe 2 diantaranya: 

a. Usia ≥ 45 tahun 

b. Riwayat keluarga DM tipe 2 (yaitu, orang tua atau saudara kandung dengan 

diabetes tipe 2) 

c. Ras atau etnis berisiko tinggi (yaitu, Afrika Amerika, Hispanik/Latin, Amerika 

Asli, Amerika Asia, Hawaii Asli, atau Penduduk Kepulauan Pasifik) 

d. Kegemukan atau obesitas (yaitu, ≥ 20% melebihi berat badan ideal atau indeks 

massa tubuh [BMI] ≥ 25 kg/m
2 

e. Gaya hidup menetap (yaitu, aktivitas fisik harian terbatas) 

f. Riwayat gangguan toleransi glukosa, Impaired Fasting Glucose (IFG), atau 

peningkatan hemoglobin A1C 

g. Hipertensi (≥ 140/90 mmHg pada orang dewasa atau dalam terapi hipertensi) 

h. Dislipidemia (kolestrol high-density lipoprotein (HDL) ≤ 35 mg/dL (0,91 

mmol/L) atau kadar trigliserida ≥ 250 mg/dL (2,83 mmol/dL) 

i. Riwayat Gestational Diabetes Mellitus (GDM) atau persalinan bayi dengan 

berat lebih dari 9 pon (4 kg) 

j. Riwayat penyakit vascular (misalnya, infraksi miokard, stroke iskemik, 

penyakit arteri perifer) 

k. Adanya achantosis nigricans (yaitu, kulit gelap, tebal, dan seperti beludru di 

sekitar leher atau ketiak) 
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l. Penyakit ovarium polikistik  

American Diabetes Association juga menyatakan bahwa risiko terkenanya 

DM tipe 2 meningkat seiring bertambahnya usia, obesitas, dan kurangnya 

aktivitas fisik. Ini terjadi lebih sering pada wanita dengan diabetes gestasional, 

pada mereka dengan hipertensi atau dislipidemia, dan pada sub kelompok 

ras/etnis tertentu (Afrika Amerika, Indian Amerika, Hispanik/Latin, dan Asia 

Amerika). Hal ini seirng dikaitkan dengan kecenderungan genetic yang kuat atau 

riwayat keluarga pada kerabat tingkat pertama, lebih dari diabetes tipe 1. Namun, 

genetika diabetes tipe 2 kurang dipahami (ADA, 2020). 

6. Patofisiologi 

Secara keliru disebut diabetes noninsulin-dependen atau diabetes onset 

orang dewasa, DM tipe 2 adalah hasil dari disfungsi sel β ditambah dengan 

beberapa derajat resistensi insulin. Seiring waktu, ada kehilangan progresif sel β. 

Kebanyakan individu dengan DM tipe 2 kelebihan berat badan atau obesitas. 

Adipositas perut merupakan penyumbang utama resistensi insulin. Genetika 

memainkan peran penting dalam perkembangan DM tipe 2 karena ada pola 

pewarisan yang kuat. Ratusan mutasi gen telah dikaitkan dengan perkembangan 

DM tipe 2. Mayoritas mutasi genetic yang terkait dengan DM tipe 2 tampaknya 

mempengaruhi perkembangan dan fungsi sel β, sensitivitas sel terhadap aksi 

insulin, atau perkembangan obesitas. Namun, tidak satupun dari mutasi gen 

tunggal ini yang menunjukkan hubungan yang kuat dengan DM tipe 2 dengan 

demikian, DM tipe 2 kemungkinan poligenetik, dengan lebih dari satu cacat 

genetic berkontribusi pada patogenesisnya dan beragam kombinasi gangguan 

berkontribusi pada perkembangan di populasi yang berbeda (DiPiro, 2020). 

Pada penderita DM tipe 2, tekanan darah tinggi dan dyslipidemia, ditandai 

dengan trigliserida serum tinggi dan kadar kolestrol HDL rendah, merupakan 
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kondisi penyerta yang sangat sering. Meningkatnya Plasmanogen Activator 

Inhibitor (PAI-1), yang berkontribusi pada keadaan hiperkoagulasi, juga sering 

terjadi. Ada beberapa faktor risiko untuk pengembangan DM tipe 2 (ADA, 2020). 

Kebanyakan pasien yang mengembangkan DM tipe 2 memiliki beberapa 

cacat yang berdampak pada regulasi glukosa plasma: (1) gangguan sekresi insulin; 

(2) defisiensi dan resistensi terhadap hormon incretin; (3) resistensi insulin yang 

melibatkan otot, hati, dan adiposit; (4) sekresi glucagon berlebih; (5) peningkatan 

produksi glukosa hati; (6) peningkatan regulasi kotransporter natrium-glukosa di 

ginjal; (7) peradangan sistemik; dan (8) rasa kenyang berkurang (DiPiro, 2020). 

  

Gambar 1. Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 
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7. Diagnosa 

Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. 

Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara 

enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat 

dilakukan dengan glucometer. Diagnosis tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya 

glukosuria (PERKENI, 2019). 

Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penyandang DM. kecurigaan 

adanya DM perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan seperti: 

a. Keluhan klasik DM: poliuria, polydipsia, polifagia, dan penurunan berat 

badannya yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. 

b. Keluhan lain: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi 

pada pria, serta pruritus vulva pada wanita (PERKENI, 2019). 

Tabel 1 Kriteria diagnosis diabetes melitus menurut 

Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L). puasa dirtikan sebagai tidak 
adanya asupan kalori selama minimal 8 jam. 

Atau 
Pemeriksaan glukosa plasma 2-jam ≥ 200 mg/dL (11,0 mmol/L) selama tes toleransi glukosa 

oral. Tes harus dilakukan seperti yang dijelaskan oleh WHO, menggunakan beban glukosa yang 
mengandung setara dengan 75 g glukosa anhidrat yang dilakukan dalam air. 

Atau 
Pemeriksaan A1C ≥ 6,5% (48 mmol/mol). Pengujian harus dilakukan di laboratorium dengan 

menggunakan metode yang disertifikasi NGSP (National Glycohaemoglobin Standardization 
Program) dan distandarisasi dengan pengujian DCCT (Diabetes Control and Complications 

Trial) 
Atau 

Pada pasien dengan gejala klasik hiperglikemia atau krisis hiperglikemik, glukosa plasma acak 
≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) 
*jika tidak ada hiperglikemia yang jelas, diagnosis memerlukan dua hasil tes abnormal dari 
sampel yang sama atau dalam dua sampel uji yang terpisah. 

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau kriteria DM 

digolongkan ke dalam kelompok prediabetes yang meliputi toleransi glukosa 

terganggu (TGT) dan glukosa darah puasa terganggu (GDPT) 
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a. Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT): hasil pemeriksaan glukosa plasma 

puasa antara 100-125 mg/dL dan pemriksaan TTGO glukosa plasma selama 2-

jam < 140 mg/dL; 

b. Toleransi Glukosa Terganggu (TGT): Hasil pemeriksaan glukosa plasma 2-jam 

setelah TTGO antara 140-199 mg/dL dan glukosa plasma puasa <100 mg/dL 

c. Bersama-sama didapatkan GDPT dan TGT 

d. Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan 

HbA1c yang menunjukkan angka 5,7-6,4% (PERKENI, 2019). 

Tabel 2. Kadar tes laboratorium darah untuk diagnosis diabetes dan preadiabetes 

 
HbA1c (100%) 

Glukosa Darah 
Puasa (mg/dL) 

Glukosa plasma 2 
jam setelah TTGO 

(mg/dL) 
Diabetes  ≥ 6,5 ≥ 126 ≥ 200 
Prediabetes 5,7 –  6,4 100 – 125 140 – 199 
Normal < 5,7 70 – 99 70 – 139 

Cara pelaksanaan TTGO (PERKENI, 2019): 

a. Tiga hari sebelum pemeriksaan, pasien tetap makan (dengan karbohidrat yang 

cukup) dan melakukan kegiatan jasmani seperti kebiasaan sehari-hari 

b. Berpuasa paling sedikit 8 jam (mulai malam hari) sebelum pemeriksaan, 

minum air putih tanpa glukosa tetap diperbolehkan 

c. Dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa 

d. Diberikan glukosa 75 gram (orang dewasa) atau, 1,75 g/kgBB (anak-anak), 

dilarutkan dalam air 250 ml dan diminum dalam waktu 5 menit 

e. Berpuasa kembali smapai pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan 2 jam 

setelah minum larutan glukosa selesai 

f. Dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah 2 jam sesudah beban glukosa 

g. Selama proses pemeriksaan, subjek yang diperiksa tetap istirahat dan tidak 

merokok 
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Kriteria pengujian diabetes atau pradiabetes pada orang dewasa tanpa 

gejala (ADA, 2020): 

a. Pengujian harus dipertimbangkan pada orang dewasa yang kelebihan berat 

badan atau obesitas (BMI 25 kg / m2 atau 23 kg / m2 di Asia Amerika) yang 

memiliki satu atau lebih faktor risiko berikut 

1) Kerabat tingkat pertama dengan diabetes 

2) Ras / etnis berisiko tinggi (misalnya, Amerika Afrika, Latin, Amerika 

Pribumi, Amerika Asia, Penduduk Kepulauan Pasifik) 

3) Riwayat CVD 

4) Hipertensi (140/90 mmHg atau dalam terapi hipertensi) 

5) Tingkat kolesterol HDL, 35 mg/dL (0,90 mmol/L) dan/atau tingkat 

trigliserida 250 mg/dL (2,82 mmol/L) 

6) Wanita dengan sindrom ovarium polikristik 

7) Ketidakaktifan fisik 

8) Kondisi klinis lain yang terikat dengan resistensi insulin (misalnya 

obesitas parah, acanthonis nigricans) 

b. Pasien dengan pradiabetes (A1C 5,7 [39 mmol/mol], IGT atau IFT) harus dites 

setiap tahun 

c. Wanita yang didiagnosis dengan GDM harus menjalani tes seumur hidup 

setidaknya setia 3 tahun 

d. Untuk semua pasien lain, pengujian harus dimulai pada usia 45 tahun 

e. Jika hasilnya normal, pengujian harus diulang dengan interval minimal 3 tahun, 

dengan pertimbanagn pengujian yang lebih sering tergantung pada hasil awal 

dan status risiko 
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8. Terapi 

a. Terapi Nonfarmakologi 

1) Terapi Nutrisi Medis (TNM) 

Terapi nutrisi medis merupakan bagian penting dari penatalaksanaan DM 

secara komprehensif. Kunci keberhasilanya adalah keterlibatan secara menyeluruh 

dari anggota tim (dokter ahli gizi, petugas kesehatan yang lain serta pasien dan 

keluarganya). Terapi TNM sebaiknya diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap 

penderita DM agar mencapai sasaran (PERKENI, 2019). 

Prinsip pengaturan makanan pada penyandang DM hapir sama dengan 

anjuran makan masyarakat umum, yaitu makanan yang simbang dan sesuai 

dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Penyandang DM 

perlu diberikan penekanan menganai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis, 

dan jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat 

yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri (PERKENI, 

2019). 

2) Latihan Fisik 

Latihan fisik merupakan salah satu pilar dala pengelolaan DM tipe 2. 

Program latihan fisik secara teratur dilakukan 3-5 hari seminggu selama sekitar 3-

45 menit, dengan total 150 menit perminggu, dengan jeda antar latihan tidak lebih 

dari 2 hari berturut-turut. Kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari bukan 

termasuk dalam latihan fisik. Latihan fisik yang dianjurkan berupa latihan fisik 

yang bersifat aerobic dengan intensitas sedang (50-70% denyut jantung maksimal) 

seperti jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Denyut jantung 

maksimal dihitung dengan cara mengurangi 220 dengan usia pasien. Pasien 

diabetesdengan usia muda dan bugar dapat melakukan 90 menit/minggu dengan 



19 
 

 
 

latihan aerobic berat, mencapai > 70% denyut jantung maksimal (PERKENI, 

2019). 

Pemeriksaan glukosa darah dianjurkan sebelum latihan fisik. Pasien 

dengan kadar glukosa darah < 100 mg/dL harusmengonsumsi karbohidrat terlebih 

dahulu dan bila >250 mg/dL dianjurkan untuk menunda latihan fisik (PERKENI, 

2019) 

b. Terapi Farmakologi 

Terapi farmakologi diberikan bersama dengan pengaturan makan dan 

latihan jasmani (gaya hidup sehat). Tepai farmakologi terdiri dari obat oral. 

1) Obat Antihiperglikemia Oral 

Berdasarkan cara kerjanya, obat-anti-hiperglikemia oral dibagi menajdi 6 

golongan: 

a) Pemacu Sekresi Insulin (Insulin Secretagogue) 

(1). Sulfonylurea 

Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin 

oleh sel betapankreas. Efek samping utama adalah hipoglikemia dan peningkatan 

berat badan. Hati-hati menggunakan sulfonylurea pada pasien dengan risiko tinggi 

hipoglikemia (orang tua, gangguan fungsi hati, dan ginjal). 

(2). Glinid 

Glinid merupakan obat yang cara kerjanya mirip dengan sulfonylurea, 

namun berbeda dengan lokasi reseptor, dengan hasil akhir berupa penekanan pada 

peningkatan sekresi insulij fase pertama. Dolongan ini terdiri dari 2 macam obat 

yaitu Repaglinid (derivate asam benzoate) dan Nateglinid (derivate fenilalanin). 

Obat ini diabsorbsi dengan cepat setelah pemberian secara oral dan dieksresi 

secara cepat melalui hati. Obat ini dapat mengatasi hiperglikemia post prandial. 
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Efek samping yang mungkin terjadi adalah hipoglikemia. Ibat golongan glinid 

sudah tidak tersedia di Indonesia. 
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b) Peningkat Sensitivitas terhadap Insulin 

(3). Metformin 

Metformin mempunyaai efek utama mengurangi produksi glukosa hati 

(gluconeogenesis), dan memperbaiki ambilan glukosa di jaringan perifer. 

Metformin merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus DM tipe 2. 

Dosis metformin diturunkan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal (LFG 30-

60 ml/menit/1,73 m2). Metformin tidak boleh diberikan pada beberapa keadaan 

LFG < 30 mL/menit/1,73 m2, adanya gangguan hati berat, serta pasien-pasien 

dengan kecenderungan hipoksemia (misalnya penyakit serebrovaskular, sepsis, 

renjatan, PPOK, gagal jantung NYHA fungsional class III-IV). Efek samping 

yang mungkin terjadi adalah gangguan saluran pencernaan seperti dyspepsia, 

diare, dan lain-lain. 

(4). Tiazolidinedion (TZD) 

Tiazolidinedion merupakan agonis Peroxisome Proliferator Activated 

Receptor Gamma (PPAR-gamma), suatu reseptor inti yang tredapat antara lain di 

sel otot, lemak, dan hati. Golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi 

insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga 

meningkatkan glukosa di jaringan perifer. Tiazolidinedion meningkatkan retensi 

cairan tubuh sehingga dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal jantung 

(NYHA fungsional class III-IV) karena dapat memperberat edema/retensi cairan. 

Hati-hati pada gangguan faal hati, dan bila diberikan perlu pemantauan faal hati 

secara berkala. Obat yang masuk dalam golongan ini adalah pioglitazone. 

c) Penghambat Alfa Glukosidase 

Obat ini bekerja dengan menghambat kerja enzim alfa glukosidase di 

saluran pencernaan sehingga menghambat absorbs glukosa dalam usus halus. 

Penghambat glukosidase alfa tidak digunakan pada keadaan LFG ≤ 30 



22 
 

 
 

ml/min/1,73 m2. Gangguan faal hati yang berat, irritabel bowel syndrome. Efek 

samping yang mungkin terjadi berupa bloating (penumpukan gas dalam usus) 

sehingga sering menimbulkan flatus. Guna mengurangi efek samping pada 

awalnya diberikan dengan dosis kecil. Contoh obat golongan ini adalah acarbose. 

d) Penghambat enzim Dipeptyl Peptidase-4 (DPP-4 inhibitor) 

Dipeptil peptidase-4 (DPP-4) adalah suatu serin protoase, yang 

didistribusikan secara luas dalam tubuh. Enzim ini memecah dua asam amino dari 

peptide yang mengandung alanine atau prolin di posisi kedua peptide N-terminal. 

Enzim DPP-4 terekspresikan di berbagai organ tubuh, termasuk di usus dan 

membrane brushborder ginjal, di hepatosit, endothelium vaskuler dari kapiler 

villi, dan dalam bentuk larut dalam plasma. Penghambat DPP-4 akan menghambat 

lokasi peningkatan pada DPP-4 sehingga akan mencegah inaktivasi dari 

g;ucagon-like peptide (GLP)-1. Proses inhibisi ini akan mempertahankan kadar 

GLP-1 dan glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) dalam bentuk 

aktif di sirkulasi darah, sehingga dapat memperbaiki toleransi glukosa, 

meningkatkan respons insulin, dan mengurangi sekresi glucagon. Penghambat 

DPP-4 merupakan agen oral, dan yang termasuk dalam golongan ini adalah 

vildagliptin, linagliptin, sitagliptin, saxagliptin dan alogliptin. 

e) Penghambat enzim Sodium Glucose co-Transporter 2 (SGLT-2 inhibitor) 

Obat ini bekerja dengan cara menghambat reabsorbsi glukosa di tubulus 

proksimal dan meningkatkan eksresi glukosa melalui urin. Obat golongan ini 

mempunyai manfaat untuk menurunkan berat badan dan tekanan darah. Efek 

samping yang dapat terjadi akibat pemberian obat ini adalah infeksi saluran 

kencing dan genital. Pada penyandang DM dengan gangguan fungsi ginjal perlu 

dilakukan penyesuaian dosis, dan tidak diperkenankan bila LFG kurang dari 45 

ml/menit. Hati-hati karena dapat mencetuskan ketoasidosis. 
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Tabel 3. Profil obat Antihiperglikemia oral yang tersedia di Indonesia 

Golongan Obat Cara Kerja Utama Efek Samping 
Utama 

Penuurunan 
HbA1c 

Metformin 

Menurunkan produksi 
glukosa hati dan 
meningkatkan sensitifitas 
terhadap insulin 

Dyspepsia, diare, 
asidosis laktat 

1,0-1,3% 

Thiazolidinedione 
Meningkatkan sensitifitas 
terhadap insulin 

Edema 0,5-1,4% 

Sulfonylurea 
Meningkatkan sekresi 
insulin 

BB naik, 
hipoglikemia 

0,4-1,2% 

Glinid 
Meningkatkan sekresi 
insulin 

BB naik, 
hipoglikemia 

0,5-1,0% 

Penghambat Alfa-
Glukosidase 

Menghambat absrobsi 
glukosa 

Flatulen, tinja lembek 0,5-0,8% 

Penghambat DPP-4 
Meningkatkan sekresi 
insulin dan menghambat 
sekresi glucagon 

Sebah, muntah 0,5-0,9% 

Penghambat SGLT-
2 

Menghambat reabsorbsi 
glukosa di tubulus distal 

Infeksi saluran kemih 
dan genital 

0,5-0,9% 

2) Obat Antihiperglikemia Suntik 

Termasuk anti hiperglikemia suntik, yaitu insulin, agonis GLP-1 dan 

kombinasi insulin dan agonis GLP-1 (PERKENI, 2019) 

a) Insulin 

Insulin didunakan pada keadaan: 

(1). HbA1c saat diperiksa ≥ 7,5% dan sudah menggunakan satu atau dua obat 

antidiabetes 

(2). HbA1c saat diperiksa > 9% 

(3). Penurunan berat badan yang cepat 

(4). Hiperglikemia berat yang disertai ketosis 

(5). Krisis hiperglikemia 

(6). Gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal 

(7). Stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, infark miokard akut, stroke) 

(8). Kehamilan dengan DM/diabetes melitus gestasional yang tidak terkendali 

dengan perencanaan makan 

(9). Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat 
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(10). Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO 

(11). Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi (PERKENI, 2019) 

Jenis dan Lama Kerja Insulin 

Berdasarkan lama kerja, insulin terbagi menjadi 6 jenis: 

(1). Insulin kerja cepat (Rapid-acting insulin) 

(2). Insulin kerja pendek (Short-acting insulin) 

(3). Insulin kerja menengah (Intermediate-acting insulin) 

(4). Insulin kerja panjang (Long-acting insulin) 

(5). Insulin kerja ultra panjang (Ultra long-acting insulin) 

(6). Insulin campuran tetap, kerja pendek dengan menengah dan kerja cepat 

dengan menengah (Premixed insulin) 

(7). Insulin campuran tetap, kerja ultra panjang dengan kerja cepat (PERKENI, 

2019) 

Efek samping terapi insulin yaitu: 

(1). Efek samping utama terapi insulin adalah terjadinya hipoglikemia 

(2). Penatalaksanaan hipoglikemia dapat dilihat dalam bagian komplikasi DM 

(3). Efek samping yang lain berupa reaksi alergi terhadap insulin (PERKENI, 

2019). 

Cara penyuntikan insulin: 

(1). Insulin umumnya diberikan dengan suntikan di bawah kulit (subkutan), 

dengan arah alat suntik tegak lurus terjadap cubitan permukaan kulit 

(2). Pada keadaan khusus diberikan intramuscular atau drip 

(3). Insulin campuran (mixed insulin) merupakan kombinasi antara insulin 

kerja pendek dan insulin kerja menengah, dengan perbandingan dosis yang 

tertentu, namun bila tidak terdapat sediaan insulin campuran tersebut atau 
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diperlukan perbandingan dosis yang lain, dapat dilakukan pencampuran 

sendiri antara kedua jenis insulin tersebut 

(4). Lokasi penyuntikan, cara penyuntikan maupun cara insulin harus 

dilakukan dengan benar, demikian pula mengenai rotasi tempat suntik 

(5). Penyuntikan insulin dengan menggunakan semprit insulin dan jarumnya 

sebaiknya hanya dipergunakan sekali, meskipun dapat dipakai 2-3 kali 

oleh penyandang diabetes yang sama, sejauh sterilitas penyimpanan 

terjamin. Penyuntikan insulin dengan menggunakan pen, perlu 

penggantian jarum suntuk setiap kali dipakai, meskipun dapat dipakai 2-3 

kali oleh penderita diabetes yang sama asal sterilitas dapat dijaga 

(6). Kesesuaian konsentrasi insulin dalam kemasan (jumlah unit/mL) dengan 

semprit yang dipakai (jumlah unit/mL dari semprit) harus diperhatikan, 

dan dianjurkan memakai konsentrasi yang tetap. Saat ini yang tersedia 

hanya U100 (artinya 100 unit/mL) 

(7). Penyuntikan dilakukan pada daerah: perut sekitar pusat sampai ke sam[ing, 

kedua lengan atas bagian luar (bukan daerah deltoid), kedua paha bagian 

luar (PERKENI, 2019). 

b) Agonis GLP-1/Incretin Mimetic 

Inkretin adalah hormon peptide yang disekresi gastrointestinal setelah 

makanan dicerna, yang mempunyai potensi untuk meningkatkan sekresi insulin 

melalui stimulasi glukosa. Dua macam inkretin yang dominan adalah glucose-

dependent insulinotropic polypeptide (GIP) dan glucagon-like peptide (GLP)-1 

(PERKENI, 2019). 

Agonis GLP-1 mempunyai efek menurunkan berat badan, menghambat 

pelepasan glucagon, menghambat nafsu makan, dan memperlambat pengosongan 

lambung sehingga menurunkan kadar glukosa darah postprandial. Efek samping 
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yang timbul pada pemberian obat ini antara lain rasa sebah dan muntah. Obat 

yang termasuk golongan ini adalah: Liraglutide, Exenatide, Albiglutide, 

Lixisenatide dan Dulaglutide (PERKENI, 2019). 

Pada penderita diabetes, agonis GLP-1 (Glucagon Like Peptide-1 Reseptor 

Agonis (GLP-1 RA)) digunakan sebagai penurun kadar glukosa darah dengan 

meningkatkan jumlah GLP-1 dalam darah yang digunakan dengan cara 

disuntikkan melalui subkutan. Berdasarkan cara kerjanya golongan obat ini dibagi 

menjadi 2 yakni kerja pendek dan kerja panjang. Agonis GLP-1 kerja pendek 

memiliki wkatu paruh kurang dari 24 jam yang diberikan sebanyak 2 kali dalam 

sehari, contohnya adalah liraglutide dan lixisenatide, serta ada sediaan yang 

diberikan 1 kali dalam seminggu yaitu exenatide LAR, dulaglutide dan 

semaglutide (PERKENI, 2019). 

Dosis berbeda untuk masing-masing terapi, dengan dosis minimal, dosis 

tengah, dan dosis maksimal. Penggunaan golongan obat ini dititrasi perminggu 

hingga mencapai dosis maksimal tanpa efek samping dan dipertahankan. 

Golongan obat ini dapat dikombinasi dengan semua jenis oral anti diabetic kecuali 

penghambat DPP-4, dan dapat dikombinasikan dengan insulin (PERKENI, 2019). 

Pemakaian agonis GLP-1 dibatasi pada pasien dengan gangguan fungsi 

ginjal yang berat, yaitu LFG kurang dari 30 mL permenit per 1,73 m2 (PERKENI, 

2019). 
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Algoritma intensifikasi terapi injeksi pada DM tipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Algoritma Intensifikasi Terapi Injeksi GLP-1RA Pada DM Tipe 2 
 (ADA, 2020) 

3) Terapi Kombinasi 

Pengaturan diet dan kegiatan jasmani merupakan hal yang utama dalam 

penatalaksanaan DM, namun bila diperlukan dapat dilakukan bersamaan dengan 

pemberian obat antihiperglikemia oral tunggal atau kombinasi sejak dini. 

Pemberian obat antihiperglikemia oral maupun insulin selalu dimulai dengan 

dosis rendah, untuk kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respon 

kadar glukosa darah. Terapi kombinasi obat antihiperglikemia oral baik secara 

terpisah ataupun fixed dose combination, harus menggunakan dua macam obat 

dengan mekanisme kerja yang berbeda. Pada keadaan tertentu apabila sasaran 

kadar glukosa darah belum tercapai dengan kombinasi dua macam obat, dapat 
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diberikan kombinasi dua obat antihiperglikemia dengan insulin. Pada pasien yang 

disertai dengan alas an klinis dan insulin tidak memungkinkan untuk dipakai, 

terapi dapat diberikan kombinasi tiga obat anti-hiperglikemia oral (PERKENI, 

2019). 

Kombinasi obat antihiperglikemia oral dengan insulin dimulai dengan 

pemberian insulin basal (insulin kerja menengah atau insulin kerja panjang). 

Insulin kerja menengah harus diberikan ja 10 malam menjelang tidur, sedangkan 

insulin kerja panjang dapat diberikan sejak sore sapai sebelum tideur, atau 

diberikan pada pagi hari sesuai dengan kenyamanan pasien. Pendekatan terapi 

tersebut pada umunya dapat mencapai kendali glukosa darah yang baik dengan 

dosis insulin yang cukup kecil. Dosis awal insulin basal untuk kombinasi adalah 

6-10 unit. Kemudian dilakukan evaluasi dengan mengukur kadar glukosa darah 

puasa keesokan harinya (PERKENI, 2019). 

Dosis insulin dinaikkan secara perlahan (pada umumnya 2 unit) apabila 

kadar glukosa darah puasa belum mencapai target. Pada keadaan kadar glukosa 

darah sepanjang hari dan masih tidak terkendali meskipun sudah mendapat insulin 

basal, maka perlu diberikan terapi kombinasi insulin basal dan prandial, 

sedangkan pemberian obat antihiperglikemia oral terutama golongan sulfonylurea 

diberhentikan dengan hati-hati (PERKENI, 2019). 

4) Kombinasi Indulin Basal dengan Agonis GLP-1 

Manfaat insulin basal terutama adalah menurunkan glukosa darah puasa, 

sedangkan agonis GLP1 akan menurunkan glukosa darah setelah makan, dengan 

target akhir adalah menurunkan HbA1c. manfaat lain dari kombinasi insulin basal 

dengan agonis GLP-1 adalah rendahnya risiko hipoglikemia potensi peningkatan 

berat badan. Keuntungan pemberian secara terpisah adalah pengaturan dosis yang 

fleksibel dan terhindar dari kemungkinan interaksi obat, namun pasien kurang 
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nyaman karena harus menyuntikkan 2 obat sehingga dapat mengakibatkan clinical 

inertia. Ko-formulasi rasio tetap insulin dan agonis GLP-1 yang tersedia saat ini 

adalah IdegLira, ko-formulasi antara insulin degludeg dengan liraglutide dan 

IGlarLixi, ko-formulasi antara insulin glarhine dan lixisentide (PERKENI, 2019). 

Pasien yang sudah mendapatkan agonis GLP-1 kombinasi dengan obat 

antihiperglikemik oral dan HbA1c belum mencapai target, maka dapat ditabahkan 

insulin basal memulai dengan dosis inisiasi dan dititrasi sapai mencapai target 

glukosa darah puasa 80-130 md/dL dan HbA1c < 70% (atau individual sesuai 

kondisi pasien) dan seterusnya (PERKENI, 2019). 

Daftar obat dalam algoritme bukan menunjukkan urutan pilihan. Pilihan 

obat tetap harus mempertimbangkan tentang keamanan, efektifitas, penerimaan 

pasien, ketersediaan dan harga. Dengan demikian pemilihan harus didasarkan 

pada kebutuhan atau kepentingan penyandang DM secara perseorangan 

(individualisasi). Pemilihan obat juga perlu mempertimbangkan keamanan 

(hipoglikemia, pengaruh terhadap jantung, efektifitas, ketersediaan, toleransi 

pasien dan harga) (PERKENI, 2019). 

Pasien dengan penyakit kardiovaskular aterosklerotik (PKVAS), gagal 

jantung dan penyakit ginjal kronik, diberikan agonis GLP-1 sebagai terapi setelah 

metformin dan perubahan pola hidup, sesuai dengan rekomendasi dari American 

Diabetes Association (ADA) dan European Association for the Studi of Diabetes 

(EASD) (PERKENI, 2019). 

Algoritma pengobatan DM tipe 2 tanpa dekompensasi metabolik dapat 

dilihat pada gambar 3 (PERKENI, 2019). 
  



30 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gambar 3.  Algoritma Tatalaksana DM Tipe 2 

(PERKENI, 2019) 
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B. Covid-19 

1. Definisi 

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan 

penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Menurut WHO, coronavirus merupakan wabah yang telah dinyatakan 

sebagai apndemi global, dan penyakit tersebut telah menyebar ke banyak Negara 

di seluruh dunia. Covid-19 ditandai dengan demam, batuk kering, kelelahan dan 

sesak napas, dan sebagian besar gejalanya ringan; namun, untuk beberapa, 

penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia dan kegagalan multiorgan 

(Ma & Holt, 2020). 

2. Epidemiologi 

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus Covid-19 di 

China setiap hari dan memuncak pada akhir Januari hingga awal Februari 2020. 

Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, lalu 

bertambah hingga ke provinsi-provinsi lainnya dan juga China secara 

keseluruhan. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi 

Covid-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai Negara seperti 

Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, 

Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, 

Finlandia, Prancis, dan Jerman (Susilo et al., 2020). 

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 

sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi 

berjumlah 1.528 kasus dan 136 kauss kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di 

Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara 

(Susilo et al., 2020). 

Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh 

dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menajdi pusat pandemi Covid-19, dengan 
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kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki 

peringkaat pertama ddengan kasus Covid-19 terbanyak dengan penambahan kasus 

baru sebanyak 19.332 kauss pada tanggal 20 Maret 2020 disusul oelh Spanyol 

dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, 

yaitu 11,3% (Susilo et al., 2020). 

3. Etiologi 

Coronavirus adalah virus RNA rantai tunggal, tidak bersegmen, dan 

memiliki kapsul. Sturktur protein utama pada coronavirus ada 4, yaitu 

glikoprotein S (spike), glikoprotein M (membrane), dan protein N (nukleokapsid), 

dan protein E (selubung). Coronavirus bisa menyebabkan penyakit pada manusia 

maupun hewan. Coronavirus masuk ke dalam bangsa Nidovirales, keluarga 

Coronaviridae dan terdapat 4 genus yaitu gammacoronavirus, deltacoronavirus, 

alphacoronavirus, serta betacoronavirus. Sebelum adanya Covid-19, terdapat 6 

macam coronavirus, serta betacoronavirus. Sebelumnya ada Covid-19, terdapat 6 

macam coronavirus yang bisa mengakibatkan infeksi pada manusia, yaitu SARS-

CoV (betacoronavirus), HCoV-229E (alphacoronavirus), HCoV-HKU1 

(betacoronavirus), serta MERS-CoV (betacoronavirus) (Kemenkes RI, 2020). 

Etiologi Covid-19 yang berasal dari coronavirus merupakan genus 

betacoronavirus yang biasanya berdiameter 60-140 mm dengan umumnya 

berbentuk bulat disertai beberapa pleomorfik. Berdasarkan dari hasil analisis 

filogenetik memperlihatkan bahwa coronavirus ini termasuk ke dalam golongan 

subgenus yang sama dengan coronavirus penyebab wabah SARS (Severe Acute 

Respiratory Illness) yang terjadi pada tahun 2002-2004 yang lalu, yaitu 

Sarbecovirus. Berdasarkan hal ini, badan International Committee on Taxonomy 

of Viruses mengusulkan nama SARS-CoV-2 (Susilo et al., 2020). 
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4. Patogenesis Covid-19 

Respon imun terhadap SARS-CoV-2 

Infeksi SARS-CoV-2 menyebabkan peningkatan pelepasan sitokin dan 

kemokin pro-inflamasi termasuk interleukin IL-1β, IL-4, dan IL-10, monocyte 

chemoattractant protein 1 (MCP-1), interferon-γ (IFN γ), dan interferon gamma-

induced protein 10 (IP-10). Khususnya pasien ICU dengan penyakit parah 

mengalami peningkatan kadar IL-2, IL-6, IL-7, IL-10, faktor perangsang koloni 

granulosit (GCSF) plasma, IP-10, MCP-1, protein inflamasi makrofag-1A. (MIP-

1A) dan tumor necrosis faktor-α (TNF- α), menunjukkan potensi ―badai sitokin‖ 

yang berkorelasi dengan keparahan penyakit Covid-19. Pelepasan sitokin dan 

kemokin pro-inflamasi berpotensi dikaitkan dengan apopsos sel epitel dan endotel 

massif dan kebocoran vascular akibat replikasi virusyang cepat. Dari sitokin pro-

inflamasi yang dilepaskan, IL-1β dan IL-6 menjadi perhatian khusus dan tapaknya 

terikat erat dengan kejadian Covid-19 yang parah pada pasien dewasa. 

Hipercytokinemia ini tampaknya memainkan peran penting dalam perkembangan 

fibrosis paru dan dikaitkan dengan peningkatan viral load, hilangnya fungsi paru-

paru, cedera paru-paru, dan peningkatan mortalitas (Azar et al., 2020).  

IL-1β terbukti meningkat dalam cairan lavage bronchoalveolar dan dala 

plasma pasien dengan ARDS. Demikian pula, IL-6 berfungsi sebagai faktor 

proinflamasi dan terbukti memainkan peran penting dalam perkembangan fibrosis 

paru. IL-6 adalah sitokin pleiotropic penting yang secara signifikan berkontribusi 

pada inflamasi akut. Kadar IL-6 yang meningkat berkorelasi dengan peningkatan 

keparahan pneumonia terkait Covid-19. Dala kasus ringan, kadar IL-6 sistemik 

kurang dari 100 pg/mL. naun, dalam kasus kritis, kadar IL-6 lebih besar dari 100 

pg/mL, konsentrasi di atas yang biasanya kita bisa saksikan munculnya 

―inflaatory storm‖. Akibatnya, penghabatan IL-1β dan IL-6 bermanfaat pada 
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banyak infeksi virus. Sebuah studi retrospektif yang mengamati kemanjuran 

tocilizumab (antagonis IL-6R) dalam mengobati Covid-19 menunjukkan bahwa 

tocilizumab mungkin merupakan pengobatan yang efektif pada pasien dengan 

bentuk penyakit yang parah. Saat ini, beberapa uji klinis tentang keamanan dan 

kemanjuran tocilizumab dala pengobatan pneumonia terkait Covid-19 yang parah 

pada pasien rawat inap dewasa telah terdaftar. Menariknya, aktivasi IL-6 secara 

langsung berkorelasi dengan aktivasi jalur Mechanistic Target of Rapamicyn 

(Mtor), jalur yang terlibat dalam kelangsungan hidup sel, proliferasi, dan 

pertumbuhan untuk menekan baik respon imun bawaan maupun yang didapat dan 

menghabat peradangan dengan bekerja pada reseptor IL-18Rα, juga terbukti 

menekan produksi IL-1β dan IL-6 dengan memodulasi jalur mTOR dan 

meningkatkan adenosine , monofosfat kinase (AMPK). IL-38 adalah sitokin 

penghabat lain dari IL-1β dan anggota keluarga IL proinflamasi lainnya. Baik IL-

38 dan IL-37 disarankan untuk berfungsi sebagai sitokin terapeutik potensial 

dengan menghabat peradangan yang disebabkan oleh Covid-19, memberikan 

pendekatan baru yang relevan untuk mengobati penyakit tersebut (Azar et al., 

2020). 

5. Faktor Risiko 

Diabetes melitus adalah salah satu penyebab utama morbiditasdi seluruh 

dunia, dan diprediksikan akan terusmeningkat selama beberapa decade 

mendatang. Banyak bukti telah melaporkan peningkatan kerentanan pasien 

diabetesterhadap penyakit menular, yang dikaitkan dengan sistem kekebalam 

yang rusak pada diabetes. Mengingat penurunan kekebalan pada pasien diabetes, 

pneumonia sekarang telah menjadi faktor kematian yang cukup besar pada 

diabetes. Pada pasien dengan SARS, diabetesdan kadar glukosa plasma keduanya 

terbukti secara independen terkait morbiditas dan mortalitas yang lebih tingi. 
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Dalam sebuah penelitian dilakukan pada sekelompok 52 pasien ICU yang 

terinfeksi SARS-CoV-2 adalah pasien diabetes  sejumlah 22% dan penyakit 

serebrovaskular sebesar 22% (Azar et al., 2020).  

6. Manifestasi Klinik 

Manifestasi klinik pasien Covid-19 memiliki spectrum luas, muali dari 

tanpa gejala (asimtomatik), gejala ringan, pneumonia, pneumonia berat, ARDS, 

sepsis, hingga syok sepsis. Sekitar 80% kasus tergolong ringan atau sedang, 

13,8% mengalai sakit berat, dan sebanyak 6,1% pasien jatuh ke dala keadaan 

kritis. Beberapa besar proporsi infeksi asimtomatik belum diketahui. Viremia dan 

viral load yang tinggi dari swab nasofaring pada pasien yang asimptomatik telah 

dilaporkan (Susilo et al., 2020). 

Gejala ringan didefinisikan sebagai pasien dengan infeksi akut saluran 

napasatas tanpa komplikasi, bisa disertai dengan dema, fatigue, batuk (dengan 

atau tnapa sputum), anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, atau 

sakit kepala. Pasien tidak membutuhkan suplementasi oksigen. Pada beberapa 

kasus pasien juga mengeluhkan diare dan muntah. Pasien Covid-19 dengan 

pneumonia berat ditandai dengan dema, ditambah salah satu dari gejala: (1) 

frekuensi pernapasan >30x/menit, (2) distres pernapasan berat, atau (3) saturasi 

oksigen 93% tanpa bantuan oksigen. Pada pasiengeriatri dapat muncul gejala-

gejala yang atipikal (Susilo et al., 2020). 

Sebagian besar pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 menunjukkan gejala-

gejala pada sistem pernapasan seperti dema, batuk, bersin, dan sesak napas. 

Berdasarkan data 55.924 kasus, gejala tersering dalam dema, batuk kering, 

fatigue. Gejala lain yang dapat ditemukan adalah batuk produktif, sesak napas, 

sakit tenggorokan, nyeri kepala, miagla/artalgia, menggigil, mual/muntah, 

kongesti nasal, diare, nyeri abdomen, hemoptoisis, dan kongesti konjungtiva. 
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Lebih dari 40% demam pada pasien Covid-19 memiliki suhu puncak antara 38,1-

39°C, sementara 34% mengalau dema suhu lebih dari 39°C (Susilo et al., 2020). 

Perjalanan penyakit dimulai dengan masa inkubasi yang laanya sekitar 3-

14 hari (median 5 hari). Pada masa ini leukosit dan limfosit masih normal atau 

sedikit menurun dan pasien tidak bergejala. Pada fase berikutnya (gejala awal), 

virus menyebar melalui aliran darah, diduga terutama pada jaringan yang 

mengekspresi ACE2 seperto paru-paru, saluran cerna dan jantung. Gejala pada 

fase ini umumnya ringan. Serangan kedua terjadi empat hingga tujuh hari setelah 

timbul gejala awal. Pada saat ini pasien masih demam dan mulai sesak, lesi di 

paru memburuk, linfosit menurun. Penanda inflamasi mulai meningkat dan mulai 

terjadi hiperkoagulasi. Jika tidak teratasi, fase selanjutnya inflamasi makin tak 

terkontrol, terjadi badai sitokin yang mengakibatkan ARDS, sepsis, dan 

komplikasi lainnya (Susilo et al., 2020). 

7. Penanganan Covid-19 pada Pendeita Diabetes Melitus 

a) Rekomendasi untuk penderita diabetesdala mencegah Covid-19 (PERKENI, 

2020) 

1) Sering mencuci tangan dan hindari menyentuh wajah 

2) Penderita diabetes harus tinggal di rumah dan menjaga jarak. Kurangi 

paparan terhadap orang yang berpotensi sebagai karier virus 

3) Jika terpaksa keluar rumah maka pastikan untuk selalu menggunakan 

masker dengan bahan dasar kain 

4) Terus konsumsi obat oral maupun injeksi 

5) Tetap jaga pola makan yang sehat dan seimbang. Hal ini harus diimbangi 

dengan olah raga cukup 

6) Cek gula darah secara teratur. Jika merasa tidak enak badan, cek 

kemungkinan hipoglikemia 
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7) Hubungi dokter anda untuk instruksi selanjutnya 

b) Rekomendasi untuk  penderita diabetes melitus dengan infeksi Covid-19 

(PERKENI, 2020). 

1) Cari pertolongan medis secepatnya jika ada gejala pernapasan mirip 

infeksi Covid-19. Asesmen dan rekomendasi yang tepat harus diikuti 

2) Teruskan obat atau oral injeksi, jika gejala infeksi ringan atau sedang 

dengan kadar gula darah yang stabil 

3) Tetap cek kadar gula darah secara teratur. Jika merasa tidak enak badan, 

cek kemungkinan hipglikemia 

4) Jika keadaan memburuk, cari pertolongan gawat darurat. 

C. Kualitas Hidup 

WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu tentang 

posisi mereka pada kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai tempat 

mereka hidup dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan perhatian 

mereka. Kualitas hidup secara kompleks dipengaruhi oleh kesehatan fisik, 

keadaan psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, kepercayaan pribadi, 

dan hubungan mereka dengan ciri-ciri menonjol di lingkungan hidup mereka 

(WHO, 2011). 

Definisi sehat menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu 

keadaan dimana tida hanya tebebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga 

adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan social. Sehingga 

pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi tiga 

bidang fungsi yaitu: fisik, psikologi (kognitif dan emisonal), dan social. Sapai saat 

ini factor penyebab turunnya kualitas hidup pada manusia baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama belum diketahui secara pasti. Masalahnya antara 

lain sulitnya melakukan penelitian tehadap manusia untuk mencari hubungan 
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sebab-akibat. Diakui masalahnya sangat kompleks dan banyak factor 

(multifactorial) yang brepengaruh tehadap kualitas hidup manusia (Jacob & 

Sandjaya, 2018). 

Frank-Stormberg dalam (Afiyanti, 1999) mendefinisakn kualitas hidup 

individu secara murni dengan mengukur melalui ukuran indicator obyektif dari 

pendapatan, pekerjaan, edukasi, dan fungsi fisik individu. 

D. Tinjauan Dalam Islam 

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna jika 

dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagai bekal manusia dalam 

menjalankan tugasnya, maka Allah karuniakan kepada manusia potensi berupa 

akal. Dengan akalnya manusia dapat membedakan perubahan baik-buruk. Namun 

demikian dalam pengembangan akal manusia perlu adanya bimbingan yang tepat 

sehingga manusia tidak salah jalan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Maka Al-

Qur’an diturunkan sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupannya. Bagi 

umat Islam, Al-Qur’an mewahyukan pemahaman-pemahaman tentang berbagai 

macam aspek kehidupan dan alam semesta yang Allah SWT ciptakan. Hal ini juga 

berkaitan dengan cara manusia menjaga kualitas hidupnya, dapat diperhatikan dari 

kebiasaan sehari-hari terutama bagi penderita diabetes melitus. Sebagaimana yang 

telah kita ketahui, penderita diabetes melitus tidak jauh dari makanan dan 

minuman yang dikonsumsi, maka dari itu hal ini telah dijelaskan dala surah Al-

Baqarah ayat 168 yang berbunyi: 

يْطٰهِِۗ اِوههٗ ىنَُمْ  هبعِىُْا خُطُىٰتِ اىشه لَا تتَ ا فِى الْارَْضِ حَيٰلًً طَيبِّاًۖ وه بيِْه  يٰٰٓايَُّهَا اىىهاسُ مُيىُْا مِمه عَدوٌُّ مُّ  

Terjemah: 

     ―Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu‖ 
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Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ajakan ayat di atas ditujukan 

bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia. Hal ini 

menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau 

kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk memonopli hasil-hasilnya, baik ia 

kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan 

merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, 

semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Makanan halal, 

adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tida dilarang oleh 

agamanya. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. 

karena yang dinamai halal tediri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah, dan 

makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun 

makruh atau sangat tidak disukai Allah, seperti misalnya pemutusan hubungan. 

Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada 

halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tetentu, dan ada juga 

yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, 

tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. yang diperintahkan oleh 

ayat di atas adalah yang halal lagi baik. Makanan atau aktivitas yang berkaitan 

dengan jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena 

itu lanjutan ayat ini mengingatkan, dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah 

setan.  

Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi: 

َ يحُِبُّ  ِ وَلَا تيُْقىُْا باِيَْدِيْنُمْ اِىىَ اىتههْينَُةِ ۛ وَاحَْسِىىُْا ۛ اِنه اللَّه ٥٩١ - اىْمُحْسِىيِْهَ وَاوَْفِقىُْا فِيْ سَبيِْوِ اللَّه  

Terjemah: 

     ―Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan 
berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
baik‖ 
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Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa Rasul saw. menjelaskan makna 

ihsan sebagai: ―menyembah Allah, seakan-akan melihat-Nya dan bila itu tidak 

tecapai maka yakinlah bahwa Dia melihatmu.‖ Dengan demikian, perintah ihsan 

bermakna perintah melakukan segala aktivitas positif, seakan-akan anda melihat 

Allah atau paling tidak selalu merasa dilihat dan diawasi oleh-Nya. Kesadaran 

akan pengawasan melekat itu, menjadikan seseorang selalu ingin berbuat sebaik 

mungkin, dan memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya tehadap 

diri anda. Dengan demikian ihsan lebih tinggi dan lebih dalam kandungannya 

daripada adil, karena berlaku adil adalah mengambil semuaa hak anda atau 

memberi asemua hak orang lain, sedang ihsan adalah memberi lebih banyak 

daripada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya 

anda ambil. Ihsan diperintahkan Allah, karena demikian itulah yang dilakukan 

Allah tehadap makhluk-makhluk-Nya dank arena itu pula sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. 

Kesehatan  adalah suatu yang  penting dalam kualitas hidup , teutama bagi 

umat Islam. Umat Islam sebelum memulai sesuatu diwajibkan untuk 

memperhatikan dirinya. Kesehatan merupakan nikmat yang perlu dijaga. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadist: 

 ِ صلى الله عليه وسلم-قاَهَ قاَهَ رَسُىهُ اللَّه  

تلََ قبَْوَ سَقمَِلَ ، وَ غِىاَ كَ قبَْوَ فقَْرِ كَ ، إِغْتىَمِْ خَمْسًا قبَْوَ خَمْسٍ : شَباَ بلََ  قبَْوَ هَرَ مِلَ ، وَ صِحه

  وَ فرََا غَلَ قبَْوَ شُغْيِلَ ،وَ حَياَ تلََ قبَْوَ مَىْ تِلَ 

Artinya: 

―Ambillah kesempatan lima (keadaan) sebelum lima (keadaan). (Yaitu) 
mudamu sebelum pikunmu, kesehatanmu sebelum sakitmu, cukup 
sebelum fakirmu, luang waktumu sebelum sibukmu, kehidupanmu 
sebelum matimu.‖ [HR Al Hakim di dalam Al Mustadrak; disisihkan oleh 

Syaikh Al Albani di dalam Shahih At Targib wat Targib 3/311, no. 3355, 
Penerbut Maktabul Ma’arif, Cet I, Th. 1421 H/2000 M] 
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Hadist di atas menjelaskan kepada umat manusia untuk sensntiasa menjaga 

diri dari sesuatu yang dapat menyebabkan kemudharatan atasnya, dengan cara 

senantiasa  menjaga pola hidup sehat, lebih mengontrol makanan dan minuman 

agar tidak berlebihan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional 

deskriptif. Penelitian observasional adalah penelitian mengambil sampel dari 

suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang 

pokok. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara 

sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai 

bidang tertentu (Siswanto, 2016). 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Cross-

Sectional yaitu penelitian yang diadakan dalam waktu yang bersamaan tetapi 

dengan subjek yang berbeda-beda (Siswanto, 2016). 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September hingga Desember 2021. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang menderita 

Diabetes Melitus tipe 2 di Kota Makassar. 
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2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang menderita 

Diabetes Melitus tipe 2 di Kota Makassar yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain: 

a. Kriteria Inklusi: 

1) Masyarakat yang bersedia ikut serta dalam penelitian ini dan bersedia 

mengisi kuesioner 

2) Responden laki-laki dan perempuan berusia lebih dari 45 tahun. 

3) Responden diabetes melitus tipe 2 yang sedang menjalani pengobatan 

b. Kriteria Eksklusi: 

1) Masyakarat yang menderita Diabetes Melitus tipe 2 dengan komplikasi 

2) Masyarakat yang menderita Diabetes Melitus yang terinfeksi Covid-19 

3) Masyarakat yang tidak bersedia atau mengundurkan diri. 

E. Penentuan Besaran Sampel 

Untuk menghitung besaran sampel dari populasi masarakat Kota Makassar 

digunakan rumus Slovin. Rumus slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai 

berikut (Riyanto & Hatmawan, 2020) 

  
 

       
 

Keterangan: 

N= Jumlah sampel 

N= Total populasi 

E= tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel (e=0,1) 
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F. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini meliputi 

jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan 

2. Variabel terikat atau variabel dependen adalah kualitas hidup masyarakat 

penderita diabetes melitus selama masa pandemi Covid-19. 

G. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi kuesioner kualitas hidup yaitu 

World Health Organization Qyality of Life (WHOQL) dan faktor perilaku 

penderita DM tipe 2. 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner yang 

berisikan pertanyaan seputar kualitas hidup dari WHOOQL yang telah disiapkan 

oleh peneliti dan diisi oleh responden. Kuesioner merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya untuk diisi oleh responden (Siswanto et al., 2016). 

I. Validasi dan Reliabilitas Penelitian 

1. Validitas Instrumen Penelitian 

Uji validitas kuesioner dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana data 

yang ditampung pada kuesioner mengukur apa yang akan diukur. Kuesioner harus 

berkaitan dengan variabel yang akan diukur dan tidak keluar dari topik yang telah 

ditentukan. Jenis pengujian validasi kuesioner pada penelitian ini yaitu pengujian 
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validitas konstruk. Sebuah instrumen yang dikatakan memiliki validitas 

konstruksi apabila kriteria yang ada dalam instrumen secara teoritis telah 

mencerminkan apa yang diukur. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, 

untuk mencari kerangka tersebut dapat dilakukan: (1) mencari definisi-definisi 

konsep yang dikemukakan para ahli yang tertulis dalam literatur, (2) jika tidak 

terdapat pada literatur maka harus didefinisikan sendiri konsep tersebut, (3) 

menanyakan kepada calon responden. Suatu instrumen yang valid akan 

mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

mempunyai validitas yang rendah. Instrumen yang valid adalah instrumen yang 

mengukur keadaan yang akan diukur dengan tepat dan sebaliknya, instrumen yang 

dikatakan tidak valid bila digunakan untuk mengukur keadaan yang tidak tepat 

diukur dengan instrumen tersebut (Siswanto et al., 2016). 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kualitas Hidup 

Nomor Item rhitung Rtabel Keterangan 
1 0,647 0,2960 Valid 
2 0,495 0,2960 Valid 
3 0,693 0,2960 Valid 
4 0,586 0,2960 Valid 
5 0,639 0,2960 Valid 
6 0,566 0,2960 Valid 
7 0,633 0,2960 Valid 
8 0,598 0,2960 Valid 
9 0,652 0,2960 Valid 
10 0,671 0,2960 Valid 
11 0,640 0,2960 Valid 
12 0,547 0,2960 Valid 
13 0,442 0,2960 Valid 
14 0,602 0,2960 Valid 
15 0,685 0,2960 Valid 
16 0,800 0,2960 Valid 
17 0,659 0,2960 Valid 
18 0,473 0,2960 Valid 
19 0,466 0,2960 Valid 
20 0,665 0,2960 Valid 
21 0,555 0,2960 Valid 
22 0,400 0,2960 Valid 

 
  



46 
 

 
 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen 

dapat dipercaya atau diandalkan. Bila instrumen dapat digunakan dua kali untuk 

mengukur gejala yang sama dengan hasil pengukuran relative konstan, maka 

instrumen tersebut reliabel (Siswanto et al., 2016). 

Reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus Croncbach’s Alpha 

yaitu sebagai berikut: 

    (
 

   
) (  

    

     
) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

     = jumlah varians butir 

   t = varians total 

Apabila diperoleh r hitung > dan r tabel, maka kuesioner tersebut 

dinyatakan reliabel. 

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,931 22 

 

J. Langkah Analisis Data 

Analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis yang 

diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden dengan cara 

mengelompokkan data ke dalam suatu kategori, memilih yang penting dan yang 

akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. 
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Proses kegiatan ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu: 

1. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data adalah proses memeriksa data yang telah dikumpulkan 

terkait kelengkapan identitas responden dan daftar pertanyaan yang telah dijawab. 

Memastikan bahwa variabel yang diteliti telah sesuai dengan isian pada instrumen 

atau tidak. 

2. Memberi Kode (Coding) 

Memberi kode adalah kegiatan menyederhanakan data hasil penelitian 

dengan memberikan symbol-simbol tertentu masing-masing data yang sudah 

diklasifikasikan. 

3. Tabulasi Data (Tabulating) 

Tabulasi adalah kegiatan menyusun data yang telaah diberikan kode dalam 

bentuk tabel dengan analisis yang dibutuhkan 

K.  Analisis Data 

Metode statistik deskriptif adalah sekumpulan metode yang berupaya 

membuat ringkasan dan deskripsi data yang telah dikumpulkan. Teknik ini 

digunakan untuk melihat kualitas hidup dari penderita diabetes melitus tipe 2 

selama pandemi COVID-19 di Kota Makassar. 

Data diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic Version 26. 

Pengumpulan data dilakukan pada bulan September hingga Desember 2021.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini responden yang terlibat merupakan masyarakat yang 

menderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Kota Makassar. Responden yang terlibat 

dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. 

1. Karakteristik Reponden Penelitian 

Ada 4 karakteristik yang digunakan pada penelitian ini yaitu penderita 

Diabetes Melitus Tipe 2 yang sedang menjalani pengobatan, jenis kelamin, usia, 

pendidikan, dan pekerjaan. 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 6. Jenis Kelamin Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Makassar 

No Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Laki-laki 38 38% 

2 Perempuan 62 62% 

Jumlah 100 100% 

Dari tabel 1.2 diperoleh hasil bahwa responden dengan jenis kelamin 

perempuan lebih banyak yaitu dengan frekuensi 62 orang (62%), sedangkan 

laki-laki 38 orang (38%).  

b. Usia 

Tabel 7. Usia Responden Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Makassar 
Pada Tahun 2021 

No Usia Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 45-50 29 29% 

2 51-56 33 33% 

3 57-62 21 21% 

4 63-68 10 10% 

5. 69-74 4 4% 

6. 75-80 3 3% 

Jumlah 100 100% 
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Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa responden yang berusia 45-50 tahun 

memiliki frekuensi sebanyak 29 orang (29%), responden yang berusia 51-56 

memiliki frekuensi sebanyak 33 orang (33%), responden yang berusia 57-62 

tahun memiliki frekuensi sebanyak 21 orang (21%),  responden yang berusia 63-

68 tahun memiliki frekuensi sebanyak 10 orang (10%), responden yang berusia 

69-74 tahun memiliki frekuensi sebanyak 4 orang (4%), dan responden yang 

berusia 75-80 tahun memiliki frekuensi sebanyak 3 orang (3%).  

c. Pendidikan 

Tabel 8. Pendidikan Responden Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota 

Makassar Pada Tahun 2021 

No Pendidikan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Tidak Sekolah 5 5% 

2 SD sederajat 44 44% 

3 SMP sederajat 13 13% 

4 SMA sederajat 23 23% 

5 PT sederajat 15 15% 

Jumlah 100 100% 

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa frekuensi responden yang tidak 

sekolah sebanyak 5 orang (5%), responden dengan pendidikan terakhir SD 

sederajat memeiliki frekuensi sebanyak 44 orang (44%), responden dengan 

pendidikan terakhir SMP sederajat memiliki frekuensi sebanyak 13 orang (13%), 

responden dengan pendidikan terakhir SMA sederajat memiliki frekuensi 

sebanyak 23 orang (23%), dan responden dengan pendidikan terakhir Perguruan 

Tinggi memiliki responden sebanyak 15 orang (15%). 
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d. Pekerjaan  

Tabel 9. Pekerjaan Responden Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota 

Makassar Pada Tahun 2021 

No Pekerjaan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Tidak Bekerja 49 49% 

2 Pegawai Swasta 31 31% 

3 Pegawai Negeri 15 15% 

4 Lainnya 5 5% 

Jumlah 100 100% 

Dari tabel 1.4 menunjukkan frekuensi responden yang tidak bekerja 

sebanyak 49 orang (49%), responden yang bekerja sebagai pegawai swasta 

memiliki frekuensi sebanyak 31 orang (31%), responden yang bekerja sebagai 

pegawai negeri memiliki frekuensi sebanyak 15 orang (15%), dan responden yang 

memiliki jenis pekerjaan lainnya memiliki frekuensi sebanyak 5 orang (5%). 

2. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Kota Makassar 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Apa Yang Dipikirkan Tentang 

Kehidupan Responden Pada Empat Minggu Terakhir 

Item Pertanyaan 
Frekuensi Tanggapan 

Total 
SBR BR BBS BK SBK 

A1 
0 

(0%) 
9 

(9%) 
53 

(53%) 
31 

(31%) 
7 

(7%) 
100 

(100%) 

Keterangan  : 
A1 : Bagaimana menurut anda kualitas hidup anda? 
SBR : Sangat buruk 
BR : Buruk 
BBS : Biasa-biasa saja 
BK : Baik 
SBK : Sangat baik  

Berdasarkan tabel 2.1 distribusi frekuensi kualitas hidup penderita 

Diabetes Melitus di Kota Makassar selama pandemi COVID-19 berdasarkan hal 

yang sering dialami beberapa hari terakhir sebelum pengisian kuesioner, untuk 
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kategori biasa-biasa saja sebanyak 53 orang (53%), baik 31 (31%), buruk 9 orang 

(9%), dan sangat baik 7 orang (7%). 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Responden Dari Aspek Kesehatan Fisik 

Item Pertanyaan 
Frekuensi Tanggapan 

Total 
TSS SDK SDG SRK SPNH 

A2 
2  

(2%) 
28 

 (28%) 
40  

(40%) 
25  

(25%) 
5 

 (5%) 
100 

(100%)  

A3 
0 

(0%) 
6 

(6%) 
49 

(49%) 
30 

(30%) 
15 

(15%) 
 100 

(100%) 

A4 
0 

(0%) 
6 

(6%) 
49 

(49%) 
35 

(35%) 
10 

(10%) 
 100 

(100%) 

A5 
1 

(1%) 
9 

(9%) 
34 

(34%) 
46 

(46%) 
10 

(10%) 
 100 

(100%) 

B1 
6 

(6%) 
38 

(38%) 
0 

(0%) 
49 

(49%) 
7 

(7%) 
 100 

(100%) 

Keterangan       : 
A2 : Apakah anda memiliki vitalitas yang cukup untuk 

beraktivitas sehari? 
A3 : Apakah anda  dapat menerima penampilan tubuh anda? 
A4 : Apakah anda memiliki cukup uang untuk memenuhi 

kebutuhan anda? 
A5 : Seberapa jauh ketesediaan informasi bagi kebutuhan anda 

dari hari ke hari? 
B1 : Seberapa sering anda memiliki kesempatan untuk 

bersenang-senang? 
TTS : Tidak sama sekali 
SDK : Sedikit 
SDG : Sedang 
SRK : Seringkali 
SPNH : Sepenuhnya 

Distribusi frekuensi dari aspek kesehatan fisik responden mengenai 

vitalitas untuk sehari-hari dari responden didapatkan kategori sedang sebanyak 40 

orang (40%), sedikit 28 orang (28%,) seringkali 25 orang (25%), sepenuhnya 5 

orang (5%), dan tidak sama sekali 2 orang (2%). Sedangkan dari tiap individu 

yang dapat menerima penampilan dari tubuhnya sebagian besar bisa menerima 

penampilannya, hal ini itunjukkan pada kategori sedang yaitu 49 orang (49%), 

kemudian untuk kategori seringkali 30 orang (30%), sepenuhnya 15 orang (15%), 

dan sedikit menerima 6 orang (6%). Kemudian untuk ketesediaan informasi yang 
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diterima sehari-hari, untuk kategori sedang sebanyak 49 orang (40%), kategori 

seringkali 35 orang (35%), sepenuhnya 10 orang (10%), dan sedikit 9 orang (9%). 

Dalam penelitian ini, sebagian besar responden cukup sering meluangkan watunya 

untuk ber-rekreasi, hal ini ditunjukkan dengan hasil jawaban responden yang 

memilih kategori seringkali sebanyak 49 orang (49%), kemudian kategori sedikit 

38 orang (38%), kategori sepenuhnya 7 orang (7%), dan tidak sama seklai 

sebanyak 6 orang (6%). 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Responden Dari Aspek Hubungan Sosial 

Item 
Pertanyaan 

Frekuensi Tanggapan 
Total 

SBR BR BBS BK SBK 

B2 
0 

(0%) 
1 

(1%) 
39 

(39%) 
28 

(28%) 
32 

(32%) 
100 

(100%)  

Keterangan         : 
B2 : Seberapa baik kemampuan anda dalam bergaul? 
SBR : Sangat buruk 
BR : Buruk 
BBS : Biasa-biasa saja 
BK : Baik 
SBK : Sangat baik 

Berdasarkan distribusi frekuensi dari aspek hubungan sosial responden 

dalam bergaul diperoleh hasil untuk kategori biasa-biasa saja 39 orang (39%), 

sangat baik 32 orang (32%), baik 28 orang (28%), dan buruk 1 orang (%). 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Responden Dari Aspek Lingkungan Responden 

Item 
Pertanyaan 

Frekuensi Tanggapan 
Total 

STM TM BBS M SM 

B3 
1 

(1%) 
7 

(7%) 
38 

(38%) 
42 

(42%) 
12 

(12%) 
100 

(100%) 

B4 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
64 

(64%) 
30 

(30%) 
6 

(6%) 
100 

(100%) 

B5 
0 

(0%) 
6 

(6%) 
54 

(54%) 
34 

(34%) 
6 

(6%) 
100 

(100%) 

C1 
0 

(0%) 
3 

(3%) 
49 

(49%) 
34 

(34%) 
14 

(14%) 
100 

(100%) 

C2 
0 

(0%) 
1 

(1%) 
46 

(46%) 
25 

(25%) 
28 

(28%) 
100 

(100%) 

C3 
3 

(3%) 
9 

(9%) 
74 

(74%) 
7 

(7%) 
7 

(7%) 
100 

(100%) 
C4 0 2 35 29 34 100 
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(0%) (2%) (35%) (29%) (34%) (100%) 

C5 
0 

(0%) 
1 

(1%) 
24 

(24%) 
49 

(49%) 
26 

(26%) 
100 

(100%) 

D1 
0 

(0%) 
6 

(6%) 
25 

(25%) 
41 

(41%) 
28 

(28%) 
100 

(100%) 

D2 
0 

(0%) 
3 

(3%) 
36 

(36%) 
38 

(38%) 
23 

(23%) 
100 

(100%) 

Keterangan       : 
B3 : Seberapa puaskah anda dengan tidur anda? 
B4 : Seberapa puaskah anda dengan kemampuan anda untuk 

menampilkan aktivitas kehidupan anda sehari-hari? 
B5 : Seberapa puaskah anda dengan kemampuan anda untuk 

bekerja? 
C1 : Seberapa puaskah anda tehadap diri anda? 
C2 : Seberapa puaskah anda dengan hubungan personal atau 

sosial anda? 
C3 : Sebeapa puaskah anda dengan kehidupan seksual anda? 
C4 : Seberapa puaskah anda dengan dukungan yang anda 

peroleh dari teman anda? 
C5 : Seberapa puaskah anda dengan kondisi tempat anda tinggal 

saat ini? 
D1 : Seberapa puaskah anda dengan akses anda pada layanan 

kesehatan? 
D2 : Seberapa puaskah anda dengan transportasi yang harus 

anda jalani? 
STM : Sangat tidak memuaskan 
TM : Tidak memuaskan 
BBS : Biasa-biasa saja 
M : Memuaskan 
SM : Sangat memuaskan 

Distribusi frekuensi dari aspek lingkungan diperoleh hasil untuk kepuasan 

tidur dengan kategori sangat memuaskan 42 orang (42%), biasa-biasa saja 38 

orang (38%), sangat memuaskan 12 orang (12%), tidak memuaskan 7 orang (7%), 

dan sangat tida memuaskan 1 orang (1%). Frekuensi mengenai kemampuan dalam 

beraktivitas sehari-hari untuk kategori biasa-biasa saja 64 orang (64%), 

memuaskan 30 orang (30%), dan sangat memuaskan 6 orang (6%). Untuk 

kemampuan tiap responden dalam bekerja menunjukkan frekuensi 54 orang 

(54%) untuk kategori biasa-biasa saja, memuaskan 34 orang (34%), dan sangat 

memuaskan 6 orang (6%). Distribusi frekuensi kepuasan tehadap diri sendiri 
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untuk kategori biasa-biasa saja 49 orang (49%), memuaskan 34 orang (34%), dan  

sangat memuaskan 14 orang (14%). Distribusi frekuensi  hubungan personal 

maupun sosial untuk kategori biasa-biasa saja 46 orang (46%), sangat memuaskan 

28 orang (28%), dan  memuaskan 25 orang (25%). Frekuensi mengenai kepuasan 

seksual untuk kategori biasa-biasa saja 74 orang (74%), tidak memuaskan 9 orang 

(9%), dan kategori memuaskan dan sangat memuaskan didapatkan frekuensi yang 

sama yaitu masing masing 7 orang  (7%), dan sangat tidak memuaskan 3 orang 

(3%). Distribusi frkuensi dukungan dari temateman responden untuk kategori 

biasa-biasa saja 35 orang (35%), sangat memuaskan 34 orang (34%), memuaskan 

29 orang (29%), dan tidak memuaskan 2 orang (2%). Frekuensi mengenai kondisi 

tempat tinggal untuk kategori memuaskan 49 orang (49%), sangat memuaskan 26 

orang (26%), biasa-biasa saja 24 orang (24%). Frekuensi untuk layanan kesehatan 

untuk kategori memuaskan 41 orang (41%), sangat memuaskan 28 orang (28%), 

biasa biasa saja 25 orang (25%), dan tidak memuaskan 6 orang (6%). Frekuensi 

mengenai transportasi yang digunakan sehari-hari untuk kategori memuaskan 38 

orang (38%), biasa-biasa saja 36 orang (36%), sangat memuaskan 23 orang 

(23%), dan tidak memuaskan 3 orang (3%). 

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Responden faktor perilaku 

Item Pertanyaan 
Frekuensi Tanggapan 

Total 
STS TS N S SS 

D3 
2 

(2%) 
16 

(16%) 
21 

(21%) 
33 

(33%) 
28 

(28%) 
100 

(100%)  

D4 
0 

(0%) 
4 

(4%) 
40 

(40%) 
26 

(26%) 
30 

(30%) 
 100 

(100%) 

D5 
2 

(2%) 
32 

(32%) 
42 

(42%) 
14 

(14%) 
10 

(10% 
 100 

(100%) 

E1 
1 

(1%) 
6 

(6%) 
44 

(44%) 
34 

(34%) 
15 

(15%) 
100 

(100%)  

E2 
0 

(0%) 
7 

(7%) 
26 

(26%) 
45 

(45%) 
22 

(22%) 
100 

(100%)  

Keterangan       : 
D3 : Apakah anda rutin mengecek gula darah anda? 
D4 : Apakah anda mencuci tangan sebelum meminum obat? 
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D5 : Apakah anda rutin berolah raga 3-5 hari seminggu? 
E1 : Apakah pola makan anda lebih teratur disbanding sebelum 

adanya pandemi? 
E2 : Apakah anda mengalami adanya perubahan pada diri anda 

selama masa pandemi? 
STS : Sangat tidak setuju 
TS : Tidak setuju 
N : Netral 
S : Setuju 
SS : Sangat setuju 

Dari tabel 2.5 diperoleh distribusi frekuensi bedasarkan aspek faktor 

perilaku responden mengenai kerutinan cek gula darah untuk kategori setuju 33 

orang (33%), sangat setuju 28 orang (28%), netral 21 orang (21%), tidak setuju 16 

orang (16%), dan sangat tidak setuju 2 orang (22%). Frekuensi mengenai 

kepatuhan mencuci tangan sebelum mengonsumsi obat untuk kategori  netral 40 

orang (40%), sangat setuju 30 orang (30%), setuju 26 orang (26%). Dan tidak 

setuju 4 orang (4%). Frekuensi kerutinan berolah raga tiap minggu untuk kategori 

netral 42 orang (42%), tidak setuju 32 orang (32%), setuju 14 orang (14%), sangat 

setuju 10 orang (10%), dan sangat tidak setuju 2 orang (2%). Frekuensi pola 

makan dari tiap individu untuk kategori netral 44 orang (44%), setuju 34 orang 

(34%), sangat setuju 15 orang (15%), tidak setuju 6 orang (5%), dan sangat tidak 

setuju 1 orang (1%). Frekuensi  perubahan pada diri tiap individu setelah pandemi 

untuk kategori setuju 45 orang (45%), netral 26 orang (26%), sangat setuju 22 

orang (22%), dan tidak setuju 7 orang (7%).  

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang 

berdomisili Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui apliaksi Google 

Form yang berisikan kuesioner dari World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL)-BREF yang telah divalidasi dan diakses oleh responden secara 

daring (dalam jaringan). Hal ini dilakuka karena kondisi pandemi COVID-19 

yang tak kunjung berhenti, sehingga untuk  mengurangi risiko penularan COVID-



56 
 

 
 

19, peneliti tidak melakukan pengambilan data secara langsung. Data yang 

digunakan dalam kuesioner ini adalah data primer berupa kuesioner yang disebar 

ke penderita diabetes melitus tipe 2 yang berdomisili Kota Makassar. 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang pertama yaitu usia. Berdasarkan data, 

didapatkan frekuensi tertinggi penderita DM di Kota Makassar yaitu pada usia 51-

60 tahun sebanyak 46 orang (46%). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari (DiPiro, 

2020) bahwa faktor risiko penderita diabetes melitus adalah orang dengan usia 

lebih dari 45 tahun. (PERKENI, 2019) juga menyatakan orang dengan usia lebih 

dari 45 tahun harus dilakukan skrining DM, sebab intoleransi glukosa meningkat 

seiring dengan meningkatnya usia. 

Pendidikan terakhir pasien DM di Kota Makassar paling banyak yaitu 

Sekolah Dasar sebanyak 44 orang dengan persentase 44%. (Arda et al., 2020) 

mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan 

dengan kualitas hidup. Individu yang memiliki pendidikan rendah cenderung 

berdiam diri dan kurang aktif dalam mencari informasi tentang manajemen 

perawatan, pengobatan, dan peningkatan kualitas hidup. Namun dengan demikian, 

orang berpendidikan tinggi pun belum tentu memiliki kualitas hidup yang tinggi, 

karena hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukannya bahwa 

tedapat responden yang berpendidikan tinggi namun kualitas hidupnya rendah. 

Pada hasil penelitian ini didapatkan data bahwa penderita Diabetes Melitus 

di Kota Makassar banyak yang tidak bekerja, yaitu sebanyak 49 orang (49%). 

Dalam penelitiannya (Arda et al., 2020) mengatakan bahwa responden yang 

memiliki status bekerja baik itu PNS, pegawai swasta, wiraswasta ataupun petani 

maka akan memiliki banyak aktivitas fisik yang dilakukan di luar rumah. Bebeda 

dengan responden dengan status tidak bekerja akan menghabiskan sebagian 
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waktunya di dalam rumah dan cenderung kurang melakukan aktivitas fisik. 

(PERKENI, 2019) juga menyatakan bahwa individu dengan aktivitas fisik yang 

kurang merupakan faktor risiko diabetes melitus.  

2. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus di Kota Makassar 

a. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Apa Yang 

dipikirkan Tentang Kehidupan Responden Pada Empat Minggu Terakhir 

Distribusi frekuensi kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 di 

Kota Makassar selama masa pandemi COVID-19 diperoleh frekuensi 53 orang 

(53%) untuk kategori cukup, 38 orang (38%) untuk kategori baik, dan 9 orang 

(9%) untuk kategori kurang. 

b. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Aspek 

Kesehatan Fisik 

Berdasarkan hasil, diperoleh frekuensi kualitas hidup penderita diabetes 

melitus tipe 2 di Kota Makassar berdasarkan aspek kesehatan fisik sebagian besar 

masuk dalam kategori cukup dengan frekuensi 90 orang (90%) dan kategori baik 

10 orang (10%). 

c. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Bedasarkan Aspek 

Hubungan Sosial 

Pada aspek hubungan sosial,  sebagian besar penderita diabetes melitus 

tipe 2 diperoleh hasil 53 orang (53%) untuk kategori cukup, 38 orang (38%) untuk 

kategori baik, dan 9 orang (9%) untuk kategori kurang. 

d. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Aspek 

Lingkungan 

Frekuensi kualitas hidup penderira diabetes melitus tipe 2 berdasarkan 

aspek lingkungannya, sebagian besar masuk dalam kategori cukup dengan 

frekuensi 62 orang (62%) dan 38 orang (38%) masuk dalam kategori baik. 



58 
 

 
 

e. Kualitas Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Aspek Faktor 

Perilaku 

Kualitas hidup penderita diabetes melitus tipe 2 bedasarkan aspek faktor 

perilaku didapatkan hasil untuk kategori cukup 90 orang (90%), dan 10 orang 

(10%) untuk kategori baik. 

Berdasarkan hasil dari kelima aspek dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar penderita diabetes melitus tipe 2 di Kota Makassar selama COVID-19 dapat 

dikatakan memiliki kualitas hidup yang baik karena seluruh aspek masuk dalam 

kategori yang sama, yaitu cukup baik. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh David Cella (Wicaksono & Fajriyah, 2018) penderita yang 

memiliki kualitas hidup tinggi atau baik jika kondisi dari seluruh aspeknya berada 

dalam keadaan seimbang. Seluruh aspek dikatakan seimbang jika seluruhnya 

termasuk dalam kategori yang sama. 

Kesehatan  adalah suatu yang  penting dalam kualitas hidup , teutama bagi 

umat Islam. Umat Islam sebelum memulai sesuatu diwajibkan untuk 

memperhatikan dirinya. Kesehatan merupakan nikmat yang perlu dijaga. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadist: 

 ِ صلى الله عليه وسلم-قاَهَ قاَهَ رَسُىهُ اللَّه  

تلََ قبَْوَ سَقمَِلَ ، وَ غِىاَ كَ قبَْوَ فقَْرِ كَ ، إِغْتىَمِْ خَمْسًا قبَْوَ خَمْسٍ : شَباَ  بلََ قبَْوَ هَرَ مِلَ ، وَ صِحه

  وَ فرََا غَلَ قبَْوَ شُغْيِلَ ،وَ حَياَ تلََ قبَْوَ مَىْ تِلَ 

Artinya: 

―Ambillah kesempatan lima (keadaan) sebelum lima (keadaan). (Yaitu) 

mudamu sebelum pikunmu, kesehatanmu sebelum sakitmu, cukup 
sebelum fakirmu, luang waktumu sebelum sibukmu, kehidupanmu 
sebelum matimu.‖ [HR Al Hakim di dalam Al Mustadrak; disisihkan oleh 

Syaikh Al Albani di dalam Shahih At Targib wat Targib 3/311, no. 3355, 
Penerbut Maktabul Ma’arif, Cet I, Th. 1421 H/2000 M] 
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Hadist di atas menjelaskan kepada umat manusia untuk sensntiasa menjaga 

diri dari sesuatu yang dapat menyebabkan kemudharatan atasnya, dengan cara 

senantiasa  menjaga pola hidup sehat, lebih mengontrol makanan dan minuman 

agar tidak berlebihan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian mengenai evaluasi kualitas hidup penderita diabetes 

melitus tipe 2 di Kota Makassar selama masa pandemi COVID-19, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Sebanyak 100 responden yang diteliti pada penderita diabetes melitus tipe 

2 sebagian besar dapat dikatakan memiliki kualitas hidup yang baik, hal ini 

dikarenakan seluruh aspek masuk dalam kategori yang sama, yaitu cukup. 

Pada aspek kesehatan fisik dan faktor perilaku diperoleh hasil yang sama  

untuk kategori cukup yaitu masing-masing 90 orang (90%), pada aspek  

hubungan sosial 53 orang (53%), dan aspek lingkungan sosial sebanyak 62 

orang (62%). 

2. Dilihat dari faktor perilaku selama pandemi COVID-19, mayoritas 

penderita diabetes melitus tipe 2 di Kota Makassar cukup paham 

bagaimana cara menghadapi pandemi. 

B. Saran 

Melalui penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran yang mungkin 

dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang berperan dalam penelitian ini: 

1. Bagi penderita diabetes melitus tipe 2, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi acuan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan 

memperhatikan berbagai aspek kehidupan baik selama masa pandemi 

COVID-19 maupun setelah pandemi ini berakhir. 

2. Untuk penyedia layanan kesehatan diharapkan dapat memberikan 

pelayanan dan penanganan yang lebih baik lagi pada penderita diabetes 

melitus tipe 2 dengan mengayomi dan memberikan informasi yang lebih 
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detail ketika melakukan kunjungan maupun konsultasi bersama pasien 

mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan 

kualitas hidup pasien yang lebih baik lagi. 

3. Bagi peneliti, diharapkan penilitian ini dapat menjadi bahan evaluasi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Izin Pengambilan Data 
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Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Pengambilan Data 
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Lampiran 3. Surat Izin Pengambilan Data Dinas Kesehatan Kota Makassar 
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Lampiran 4. Surat Izin Pengambilan Data Dinas Kesehatan Kota Makassar
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Lampiran 5. Kode Etik Penelitian 
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Lampiran 6. Naskah Penjelasan 

NASKAH PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI 

SUBJEK PENELITIAN 

Assalamualikum wr.wb 

 Saya Andi Fitra Febrianti Syam, NIM : 70100117071 mahasiswa program 

studi (Farmasi) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul (Evaluasi Kualitas 

Hidup Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Selama Masa Pandemi Covid-19) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas hidup penderita diabetes 

melitus tipe 2 selama masa pandemi covid-19. 

Saya membutuhkan waktu dan kesediaan saudara(i) agar bersedia mengisi 

lembar kuesioner untuk menjawab pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian saya. 

Saya akan menjamin jawaban anda akan dirahasiakan dan tidak akan 

dipublikasikan. Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Anda berhak 

menolak jika tidak bersedia menjadi infoman. Namun sangat kami harapkan 

kesediaan anda sekalian untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan kami 

mengharapakan jawaban jujur anda atas pertanyaan yang kami berikan. Peneliti 

akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban para informan jika bersedia 

menjadi informan dalam penelitian ini. 

 Demi menjaga kerahasiaan informan, peneliti tidak mencantumkan nama 

informan, tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol atau kode tertentu, 

sebagai pengganti identitas informan. 
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 keikutsertaan secara sukarela. informan dapat mengundurkan diri kapan saja 

dan tidak mempengeruhi kualitas. 

 Pengisian kuesioner di lakukan kepada  informan sekitar 10-15 menit untuk 

mengetahui kualitas hidup penderota diabetes melitus tipe 2 selama masa 

pandemi covid-19. 

Apabila informan ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini 

berlangsung atau jika ada hal – hal yang kurang berkenan maka responden dapat 

mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Jika bersedia mengikuti 

penelitian ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan informan. Apabila 

terdapat hal – hal yang kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini 

0853 3746 0144. Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan 

kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.  

 

           Gowa, 03 Juni 2021 

 

 

           

       Andi Fitra Febrianti Syam 

Penanggung jawab : Apt. Alifia Putri Febriyanti, S,Farm., M.Farm., Klin. 

Peneliti utama  : Andi Fitra Febrianti Syam 

Nama   : Andi Fitra Febrianti Syam 

Alamat   : Desa Dalam, Dusun Telaga Bakti, Kecamatan Alas 

No. HP  : 0853 3746 0144 
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Lampiran 7. Informend Consent (Persetujuan responden) 

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN  

SETELAH MENDAPAT PENJELASAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama (inisial)  : 

Usia   : 

Alamat   : 

No. Telepon  : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan   : 

 

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian 
(Judul penelitian ) Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan 
menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut. 

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

 

Gowa,  Maret 2019 

Informan 

 

 

(                  ) 

 

Penanggung jawab :  Apt. Alifia Putri Febriyanti, S.Farm., M.Farm., Klin. 

Nama   :  Andi Fitra Febrianti Syam 
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Alamat   : Desa Dalam, Dusun Telaga Bakti, Kecamatan Alas 

No. HP  : 0853 3746 0144 
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Lampiran 8. Kuesioner Penelitian 

 KUESIONER KUALITAS HIDUP dan KUESIONER FAKTOR 

PSIKOSOSIAL & PERILAKU. 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Alamat  : 

4. No. Telp./Hp  : 

5. Pendidikan Terakhir : 

a. Tidak Sekolah 

b. SD dan Sederajat 

c. SMP dan Sederajat 

d. SMA dan Sederajat 

e. Perguruan Tinggi 

6. Pekerjaan  : 

a. Tidak Bekerja 

b. Karyawan Swasta 

c. PNS 

d. Lainnya… 
 

B. Kuesioner Kualitas Hidup 

No. Pertanyaan Sangat 
B

uruk 

B
uruk 

B
iasa-

B
iasa Saja 

B
aik 

Sangat 
B

aik 

1.  Bagaimana menurut anda 
kualitas hidup anda? 
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No. Pertanyaan T
dk Sam

a 
Sekali 

Sedikit 

Sedang 

Seringkali 

Sepenuhn
ya 
D

ialam
i 

2. Apakah anda memiliki 
vitalitas yang cukup untuk 
beraktivitas sehari? 

     

3. Apakah anda dapat menerima 
penampilan tubuh anda? 

     

4. Apakah anda memiliki cukup 
uang untuk memenuhi 
kebutuhan anda? 

     

5. Seberapa jauh ketersediaan 
informasi bagi kebutuhan 
anda dari hari ke hari? 

     

6. Seberapa sering anda 
memiliki kesempatan untuk 
bersenang-senang/rekreasi? 

     

 
No. Pertanyaan  Sangat 

B
uruk 

B
uruk 

B
iasa-

B
iasa saja 

B
aik 

Sangat 
B

aik 

7. Seberapa baik kemampuan 
anda dalam bergaul? 

     

 
No. Pertanyaan Sangat tdk 

m
em

uaskan 

T
dk 

m
em

uaskan 

B
iasa-biasa saja 

M
em

uaskan 

Sangat 
m

em
uaskan 

8. Seberapa puaskah anda dg 
tidur anda? 

     

9. Seberapa puaskah anda dg 
kemampuan anda untuk 
menampilkan aktivitas 
kehidupan anda sehari-hari? 

     

10. Seberapa puaskan anda dg 
kemampuan anda untuk 
bekerja? 

     

11. Seberapa puaskah anda 
terhadap diri anda? 

     

12. Seberapa puaskah anda dengan 
hubungan personal/sosial 
anda? 

     

13. Seberapa puaskah anda dengan 
kehidupan seksual anda? 

     

14. Seberapa puaskah anda dengan 
dukungan yang anda peroleh 
dari teman anda? 

     

15. Sbeerapa puaskah anda dg      
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kondisi tempat anda tinggal 
saat ini? 

16. Seberapa puaskah anda dgn 
akses anda pd layanan 
kesehatan? 

     

17. Seberapa puaskah anda dg 
transportasi yang harus anda 
jalani? 

     

 

No. Pertanyaan 
Sangat tidak setuju 

T
idak Setuju 

N
etral 

Setuju 

Sangat Setuju 

1. Apakah anda rutin mengecek 
gula darah anda? 

    
 

2. Apakah anda mencuci tangan 
sebelum meminum obat? 

    
 

3. Apakah anda rutin berolah raga 
3-5 hari seminggu? 

    
 

4.  Apakah pola makan anda lebih 
teratur dibanding sebelum 
adanya pandemi? 

    
 

5. Apakah anda mengalami adanya 
perubahan pada diri anda 
selama masa pandemi? 
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Lampiran 9. Hasil Skoring Data Responden Uji Validitas 
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Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,931 22 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 71,27 143,099 ,647 ,927 

B5 71,40 147,145 ,495 ,929 
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C1 70,70 137,872 ,693 ,926 

C2 71,13 143,430 ,586 ,928 

C3 71,20 143,062 ,639 ,927 

C4 71,90 143,610 ,566 ,928 

C5 71,13 142,464 ,633 ,927 

D1 71,47 145,085 ,598 ,927 

D2 71,33 141,954 ,652 ,926 

D3 71,17 141,730 ,671 ,926 

D4 70,87 139,361 ,640 ,927 

D5 71,30 144,562 ,547 ,928 

E1 71,53 146,809 ,442 ,930 

E2 71,03 144,378 ,602 ,927 

E3 70,57 142,254 ,685 ,926 

E4 70,97 140,861 ,800 ,924 

E5 70,97 144,171 ,659 ,927 

F2 71,23 145,909 ,473 ,930 

F3 70,90 143,955 ,466 ,930 

F5 71,90 140,921 ,665 ,926 

G1 71,53 144,533 ,555 ,928 

G2 71,10 147,748 ,400 ,931 
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Lampiran 11. Data Hasil Penelitian 
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Lampiran 12. Frekuensi item pertanyaan 

 
A1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 9 9,0 9,0 9,0 

3 53 53,0 53,0 62,0 

4 31 31,0 31,0 93,0 

5 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

A2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 28 28,0 28,0 30,0 

3 40 40,0 40,0 70,0 

4 25 25,0 25,0 95,0 

5 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

A3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 6,0 6,0 6,0 

3 49 49,0 49,0 55,0 

4 30 30,0 30,0 85,0 

5 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

A4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 6,0 6,0 6,0 
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3 49 49,0 49,0 55,0 

4 35 35,0 35,0 90,0 

5 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

A5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 9 9,0 9,0 10,0 

3 34 34,0 34,0 44,0 

4 46 46,0 46,0 90,0 

5 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

B1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 6,0 6,0 6,0 

2 38 38,0 38,0 44,0 

4 49 49,0 49,0 93,0 

5 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

B2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1,0 1,0 1,0 

3 39 39,0 39,0 40,0 

4 28 28,0 28,0 68,0 

5 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

B3 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 7 7,0 7,0 8,0 

3 38 38,0 38,0 46,0 

4 42 42,0 42,0 88,0 

5 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

B4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 64 64,0 64,0 64,0 

4 30 30,0 30,0 94,0 

5 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

B5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 6,0 6,0 6,0 

3 54 54,0 54,0 60,0 

4 34 34,0 34,0 94,0 

5 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
 

C1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3,0 3,0 3,0 

3 49 49,0 49,0 52,0 

4 34 34,0 34,0 86,0 

5 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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C2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1,0 1,0 1,0 

3 46 46,0 46,0 47,0 

4 25 25,0 25,0 72,0 

5 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

C3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 3,0 3,0 3,0 

2 9 9,0 9,0 12,0 

3 74 74,0 74,0 86,0 

4 7 7,0 7,0 93,0 

5 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

C4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2,0 2,0 2,0 

3 35 35,0 35,0 37,0 

4 29 29,0 29,0 66,0 

5 34 34,0 34,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

C5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1,0 1,0 1,0 

3 24 24,0 24,0 25,0 
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4 49 49,0 49,0 74,0 

5 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

D1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 6,0 6,0 6,0 

3 25 25,0 25,0 31,0 

4 41 41,0 41,0 72,0 

5 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

D2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3,0 3,0 3,0 

3 36 36,0 36,0 39,0 

4 38 38,0 38,0 77,0 

5 23 23,0 23,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

D3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 16 16,0 16,0 18,0 

3 21 21,0 21,0 39,0 

4 33 33,0 33,0 72,0 

5 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

D4 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 4,0 4,0 4,0 

3 40 40,0 40,0 44,0 

4 26 26,0 26,0 70,0 

5 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

D5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 32 32,0 32,0 34,0 

3 42 42,0 42,0 76,0 

4 14 14,0 14,0 90,0 

5 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

E1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 6 6,0 6,0 7,0 

3 44 44,0 44,0 51,0 

4 34 34,0 34,0 85,0 

5 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

E2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 7 7,0 7,0 7,0 

3 26 26,0 26,0 33,0 

4 45 45,0 45,0 78,0 

5 22 22,0 22,0 100,0 
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Total 100 100,0 100,0  
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