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ABSTRACT 

Name : MUHAMMAD AKMIL APRIANDY 

NIM : 70100117032 

Departement : PHARMACY 

Title : Cost Effectiveness Analysis of Antidiabetic Therapy in 

Patients with Prolanis Diabetes Mellitus Type 2 Puskesmas 

Salewangeng Kab. Wajo. 
Type 2 Diabetes Mellitus in recent years has become a category of non-

communicable disease whose prevalence percentage continues to increase, 
especially in Indonesia, which ranks 7th out of 10 countries with the highest 
prevalence in the world. Prevalence data in Kab. Wajo amounted to 9.27% which 
is the highest number in South Sulawesi Province. The increase in cases of non-
communicable diseases, especially Diabetes Mellitus Type 2 which is quite large, 
adds to the burden on the community and the government because it requires money 
to handle it. In Indonesia, the handling of health services is borne by the Social 
Security Administering Agency (BPJS) where one of the programs, namely 
Prolanis (Chronic Disease Service Program) aims to encourage patients with 
chronic diseases to achieve a normal quality of life. One of the chronic diseases 
handled by Prolanis is Diabetes Mellitus Type 2. Given the large economic burden 
for people with Type 2 Diabetes Mellitus, it is necessary to make the costs incurred 
pharmacoeconomically effective. Based on the results of the research conducted, 
the results of the calculation of the Average Cost Effectiveness Ratio (ACER) value 
indicate that the choice of therapy with the best cost effectiveness is the 
combination therapy of Metformin & Glimepirid. And the calculation of the value 
of the Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER) shows other alternative therapy 
options that can be used, namely the combination therapy of Insulin Levemir & 
Novorapid. Therefore, it can be concluded that the antidiabetic therapy with the best 
cost effectiveness is the combination therapy of Metformin & Glimepirid. 
Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, Prolanis, ACER, ICER 
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ABSTRAK 

NamA : MUHAMMAD AKMIL APRIANDY 

NIM : 70100117032 

Jurusan : Farmasi 

Judul : Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pada Pasien 

Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng 

Kab. Wajo 
Diabetes Melitus Tipe 2 beberapa tahun belakangan ini menjadi kategori 

penyakit tidak menular yang persentase prevalensinya terus meningkat terutama di 
Indonesia yang menempati urutan ke-7 dari 10 Negara dengan prevalensi tertinggi 
di dunia. Data prevalensi di Kab. Wajo sebesar 9,27% yang mana jumlah tersebut 
merupakan yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan kasus penyakit 
tidak menular khususnya Diabetes Melitus Tipe 2 yang cukup besar menambah 
beban masyarakat dan pemerintah karena membutuhkan biaya dalam 
penanganannya. Di Indonesia, penanganan pelayanan kesehatan ditanggung oleh 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimana salah satu programnya yaitu 
Prolanis (Program Pelayanan Penyakit Kronis) bertujuan untuk mendorong pasien 
penyandang penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup normal. Salah 
satupenyakit kronis yang ditangani oleh Prolanis yaitu Diabetes Melitus Tipe 2. 
Dengan adanya beban ekonomi yang cukup besar bagi penderita Diabetes Melitus 
Tipe 2, maka perlu agar biaya yang dikeluarkan efektif secara farmakoekonomi. 
Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan, hasil perhitungan nilai Average Cost 
Effectiveness Ratio (ACER) menunjukkan bahwa pilihan terapi dengan efektivitas 
biaya yang paling baik yaitu terapi kombinasi Metformin & Glimepirid. Dan 
perhitungan nilai Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER) menunjukkan 
pilihan alternatif terapi lain yang dapat digunakan yaitu terapi kombinasi Insulin 
Levemir & Novorapid. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terapi antidiabetes 
dengan efektivitas biaya yang paling baik yaitu terapi kombinasi Metformin & 
Glimepirid.      
Keywords: Diabetes Melitus Tipe 2, Prolanis, ACER, ICER 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini, epidemiologi penyakit yang ada di Indonesia sedang berada 

dalam periode transisi, dimana penyakit tidak menular (PTM) telah menggeser 

dominasi penyakit menular. Lingkungan, prubahan demografi, ekonomi,  perilaku 

masyarakat, perubahan teknologi, dan sosial budaya menjadi faktor pendorong 

berubahnya pola penyakit tersebut. Meningkatnya paparan penyakit tidak menular, 

akan sejalan dengan meningkatnya etiologi penyakit yaitu tekanan darah, kadar 

gula dalam plasma darah, IMT, kurangnya aktivitas fisik, memiliki kebiasaan 

konsumsi asupan yang kurang sehat, sering merokok, dan mengonsumsi minuman 

keras (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2019). 

Dalam beberapa dekade terakhir, Diabetes Melitus (DM) merupakan satu 

dari sekian penyakit tidak menular yang cukup menyita fokus dalam dunia 

kesehatan. Diabetes melitus merupakan jenis penyakit metabolik. Meski ada 

banyak penyebab, gangguan produksi insulin, fungsi insulin (sensitivitas), atau 

keduanya, dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah dan perubahan 

metabolisme lemak dan protein (Dipiro. 2020). Menurut International Diabetes 

Federation (IDF) tahun 2019, jumlah penderita diabetes akan menjadi 436 juta dan 

diprediksikan akan meningkat sampai 710 juta tahun 2045 mendatang (IDF, 2019). 

Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan tingkat diabetes tertinggi 

dan diproyeksikan naik ke urutan ke-6 pada tahun 2040.  Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Kemenkes RI Tahun 2018, Jumlah penderita 

diabestes dari hasil diagnostik dokter yaitu sebanyak 2% dari total penduduk 

Indonesia (Kemenkes-RI, 2018). Untuk Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 34.958 

kasus diabetes dimana kabupaten dengan tingkat penderita diabetes tertinggi yaitu 

Kabupaten Wajo dengan nilai 9,27% (Kemenkes-RI, 2019). 
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Dengan adanya peningkatan kasus PTM yang cukup besar, pemerintah dan 

masyarakat mengeluarkan banyak biaya dan teknologi yang mumpuni untuk 

menanganinya (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2019). 

Biaya medis global untuk diabetes meningkat setiap tahun. Pada 2013, angka ini 

mencapai 548 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat menjadi 617 miliar dolar 

AS pada 2015, dan mencapai 727 miliar dolar Amerika Serikat pada 2017, 

menyumbang 12% dari dana Dana Kesehatan Dunia untuk pengobatan diabetes 

(IDF, 2019). Di Indonesia sendiri, pengobatan diabetes seperti penggunaan obat-

obatan atau suntik insulin dan beberapa pengobatan diabetes lainnya ditanggung 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Indonesia. Salah satu solusi yang dikeluarkan oleh BPJS dalam 

membantu mengendalikan biaya kesehatan yaitu Prolanis (Bappenas, 2019). 

Prolanis adalah serangkaian program  kesehatan dengan pendekatan proaktif yang 

dilaksanakan dengan cara holistik. Peserta, instansi medis dan BPJS Kesehatan 

berpartisipasi dalam proses pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan 

dengan penyakit kronis sehingga dapat mencapai pelayanan kesehatan yang hemat 

biaya dan efisien. Tujuan dari prolanis yaitu memberikan pasien penderita penyakit 

kronis kualitas hidup yang lebih baik hingga taraf indikator sebesar 75%, dimana 

pasien memperoleh hasil yang baik pada hasil analisis pemeriksaan terhadap 

progresif penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 dan pada akhirnya dapat menurunkan 

resiko terkena komplikasi penyakit (BPJS, 2014). 

Selain menimbulkan beban ekonomi bagi sistem layanan kesehatan dan 

perekonomian nasional, diabetes juga dapat menimbulkan beban ekonomi yang 

sangat besar bagi penderita diabetes dan keluarganya. Beban ini termasuk biaya 

pengobatan baik yang ditanggung oleh pasien maupun keluarganya, potensi 

hilangnya pendapatan selama menjalani proses pengobatan sehingga sumber 
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penghasilan bagi keluarga menurun bahkan hilang, serta cacat dan kematian dini 

bagi pasien. Hubungan antara diabetes dan risiko biaya pengobatan akibat penyakit 

fatal (penyakit dengan biaya yang mahal) bagi individu dan keluarga telah dipelajari 

di 35 negara berkembang. Studi ini menemukan bahwa dibandingkan dengan orang 

serupa tanpa diabetes, penderita diabetes memiliki peluang lebih besar untuk 

menanggung biaya pengobatan yang lebih tinggi (WHO, 2016).  

Penderita diabetes harus dikontrol agar biaya yang dikeluarkan lebih rendah 

dan tetap memberikan hasil pengobatan yang memuaskan secara farmakoekonomi. 

Cost effectiveness analysis (CEA) merupakan satu  dari beberapa jenis yang dapat 

digunakan. Analisis biaya manfaat atau disebut cost effectiveness analysis adalah 

metode analisis ekonomi komprehensif yang menganalisis perbandingan 

konsekuensi sumber daya (input) dengan layanan (output) yang digunakan antara 

dua atau lebih alternatif. ACER dan ICER menggambarkan nilai perhitungan cost-

benefit. ACER difungsikan sebagai penggambaran biaya total rencana atau jenis 

alternatif dibagi dengan hasil klinis, sedangkan penggunaan ICER untuk 

meningkatkan hasil dengan satu unit dibandingkan perbandingan (Andayani, 2013). 

Menurut (Pribadi & Permana, 2018) dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa 

terapi oral kombinasi Sulfonilurea dan Biguanid yang merupakan kombinasi terapi 

anti diabetes oral yang merupakan pengobatan yang paling hemat biaya dengan 

nilai ICER (Incremental Cost-Effectiveness Ratio) Rp -170.208. 

Begitu pula dengan penelitian yang lakukan oleh (Norhalimah et al., 2018) 

dalam penelitiannya, dimana antidiabetik dengan intensitas penggunaan paling 

banyak yaitu jenis kombinasi insulin sebesar 68%. Analisis biaya minimal dan 

efikasi superior pengobatan pada rawat inap diabetes mellitus tipe 2  dengan nilai 

ACER sebesar Rp22.984,00 yaitu insulin tipe 2 yang dikombinasikan dengan 
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Ezellin dan Novorapide. Sehingga dianjurkan untuk menggunakan antidiabetik 

jenis tersebut dilihat dari segi biaya dan keefektifannya. 

Berdasarkan uraian diatas dari data RISKESDAS yang menunjukkan 

tingginya angka prevalensi Diabetes Melitus tipe 2 di Kabupaten Wajo disertai 

dengan tingginya pengeluaran biaya terhadap penanggulangan penyakit Diabetes 

membuat pentingnya dilakukan evaluasi mengenai efektivitas biaya pengobatan 

untuk menjamin pasien Diabetes Melitus tipe 2 mendapatkan pengobatan dengan 

hasil yang efektif dengan biaya yang terjangkau. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Berapa besar persentase efektivitas terapi dari penggunaan obat antidiabetes 

pada pasien Prolanis Diabetes Melitus tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo? 

2. Antidiabetes manakah yang paling efektif dengan biaya yang rendah pada 

pasien Prolanis Diabetes Melitus tipe 2 rawat jalan berdasarkan Average Cost 

Effectiveness Ratio (ACER) dan Incremental Cost Effectiveness Ratio (ICER) ? 

C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup 

1. Definisi Operasional 

a. Analisis Efektivitas Biaya 

Analisis efektivitas biaya adalah analisis perbandingan antara biaya medik 

langsung dengan biaya non medik langsung perbulan dengan efektivitas terapi 

b. Terapi Anti Diabetes 

Terapi antidiabetes merupakan obat yang digunakan atau dikonsumsi oleh 

pasien Diabetes untuk menurunkan kadar gula darah dengan tujuan mencapai target 

terapi. Terapi yang digunakan berupa Antidiabetik oral dan insulin. 

c. Pasien Prolanis 
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Pasien Prolanis merupakan pasien yang ikutserta dalam program Prolanis, 

dimana dalam penelitian ini yang diteliti adalah pasien dengan diagnosis diabetes 

melitus tipe 2. 

d. Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes melitus tipe 2 merupakan gangguan kesehatan yang tanda-

tandanya dapat dilihat dengan adanya peningkatan kadar gula darah dalam tubuh 

yang disebabkan oleh menurunnya kinerja maupun menurunnya produksi insulin 

oleh sel beta di pankreas. 

e. Puskesmas 

Puskesmas atau singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan 

badan pelaksana teknis pelayanan kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab 

atas pembangunan kesehatan di bidang kegiatannya. Puskesmas Salewangeng 

berada di Kel. Siengkang, Kec. Tempe, Kab. Wajo. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini yaitu Penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan untuk mengetahui terapi antidiabetes yang memiliki efektivitas yang baik 

dan harga yang terjangkau bagi pasien Diabetes Melitus tipe 2 di Puskesmas 

Salewangeng Kabupaten Wajo sehingga dengan hasil yang didapatkan dari 

penelitian dapat meningkatkan efektivitas pelayanan puskesmas dalam 

memberikan terapi Diabetes Melitus tipe 2 terhadap masyarakat. 
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D. Kajian Pustaka 

1. Berdasarkan penelitian (Norhalimah. 2018) Analisis Biaya Minimal dan 

Efektifitas Terapi Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Panglima Sebaya Paser 

(Proceeding of the 7th Mulawarman Pharmaceuticals Conferences tahun 2018), 

Penelitian tersebut melaporkan perlunya menemukan obat antidiabetes di RSUD 

Pangrima Sebaya Passer dengan biaya yang minimal dan efektif. Penelitian ini 

dilakukan secara retroaktif pada rekam medis. Sebagai hasil dari survei terhadap 95 

pasien, agen hipoglikemik yang paling umum digunakan adalah Insulin Novorapide 

dan Levemir, serta terapi kombinasi Novorapide dan Ezerin. Penggunaan obat yang 

efektif dalam pengobatan diabetes adalah kombinasi insulin Ezerin dan Novorapid 

dengan nilai ACER sebesar Rp 22.984,00. 

2. Berdasarkan penelitian (Warnaya. 2020) Evaluasi Efektivitas Biaya 

Penggunaan Terapi Kombinasi Obat Antidiabetes-Antihipertensi pada Pasien 

Diabetes Melitus Tipe 2 dengan Hipertensi di RSUP Sanglah (Jurnal Farmasi 

Udayana, Vol 9, No 1, Tahun 2020, 26-30), penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan kombinasi obat yang terbaik dan mencapai hasil pengobatan yang 

memberikan hasil yang memuaskan guna meningkatkan harapan hidup pasien. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menghitung rasio efektivitas biaya rata-rata 

(ACER) dan rasio efektivitas biaya tambahan (ICER), dan menemukan bahwa 

pilihan pengobatan yang paling hemat biaya adalah menggunakan kelompok 

pengobatan anti-diabetes untuk meningkatkan insulin. Ini menunjukkan bahwa itu. 

Perlawanan dengan mengikuti kelas CCB (calcium channel blocker) dan insulin 

kerja panjang. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa kombinasi obat antidiabetes serta 

antihipertensi yang paling efektif berdasarkan nilai ACER dan  ICER ialah 

kombinasi obat antidiabetes serta antihipertensi CCB yg bisa mempertinggi 

sensitivitas terhadap insulin dan  insulin kerja lama. 
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3. Berdasarkan penelitian (Ambiyanti. 2019) Analisis Biaya Penyakit Diabetes 

Melitus Sebagai Pertimbangan Perencanaan Pembiayaan Kesehatan (Jurnal 

Farmasi Galenika Tahun 2019; 5(1): 73 – 83), diterangkan tujuan dari penelitian ini 

merupakan untuk mendapatkan total biaya  diabetes melitus (DM) dan  

menggunakannya menjadi pertimbangan untuk perencanaan keuangan medis 

terkait menggunakan terapi serta efektivitas biaya  pasien. yang akan terjadi 

penelitian menunjukkan jumlah pasien yang memenuhi kriteria seleksi artinya 

1.689 kunjungan pasien, terdiri berasal 1.531 kunjungan rawat jalan dan  158 

kunjungan rawat inap. Pendapatan rumah sakit selama 6 bulan adalah 

Rp1.203.799.389. asal segi jumlah komplikasi terdapat disparitas yang signifikan 

antara biaya  pengobatan langsung rawat jalan (p = 0,004). ada perbedaan yang 

signifikan pada biaya  pengobatan langsung bagi pasien yang diukur dari jumlah 

komplikasi, lama  rawat inap, dan  jenis rawat inap. Perbedaannya signifikan (p = 

0,000). 

4. Berdasarkan penelitian (Ningrum. 2019) Analisis Biaya Pengobatan Pasien 

Diabetes Melitus Rawat Jalan Di Rsud Kraton Pekalongan (Jurnal PENA Vol.33 

No.1 Edisi Maret 2019), Hasilnya, kriteria inklusi adalah 1.689 penderita, 1.531 

pasien rawat jalan, dan 158 pasien rawat inap. Pendapatan fasilitas kesehatan 

selama 6 bulan menjadi Rp 1.203.799.389. ada perbedaan besar dalam variasi sakit 

kepala antara biaya langsung rawat jalan (p=0,004). Ada perbedaan besar antara 

biaya langsung untuk merawat pasien dalam hal jenis sakit kepala, masa hidup, dan 

bentuk rawat inap. Selisihnya diubah menjadi ukuran penuh (p = 0,000). 

5. Berdasarkan penelitian (Pribadi. 2018) Analysis Of The Cost-Effectiveness Of 

Antidiabetic Drugs Among Self Paid Participant Of The Indonesia National 

Security Service  (NSS) With Type 2 Diabetes Melitus (Jurnal Farmasi Vol. 5 No. 2 

tahun 2019 Int J Med. Public Health Tahun 2018; 8(3):108-111). Studi ini 
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menjelaskan bahwa perawatan medis untuk penderita diabetes tipe 2 bisa mahal, 

terutama ketika komplikasi terjadi. Di era sistem Jaminan Kesehatan Nasional, 

efektivitas dan efisiensi perawatan medis menjadi yang paling penting. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan cost-effectiveness antara regimen terapi 

antidiabetik oral, oral dan oral, insulin, oral dan insulin, dan oral, oral dan insulin. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi terapi antidiabetes oral dan oral, 

kombinasi sulfonilurea dan biguanida, merupakan pengobatan yang paling cost-

effective dengan nilai ICER (incremental cost-effectiveness ratio) sebesar Rp 

170.208. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan gambaran besarnya persentase efektivitas terapi dari 

penggunaan obat antidiabetes pada pasien Prolanis Diabetes Melitus tipe 2 

Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo.  

2. Untuk mendapatkan gambaran antidiabetes yang paling efektif dengan biaya 

yang rendah pada pasien Prolanis Diabetes Melitus tipe 2 Puskesmas Salewangeng 

Kab. Wajo berdasarkan Average  Cost Effectiveness Ratio (ACER) dan Incremental 

Cost Effectiveness Ratio (ICER). 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi informasi ilmiah di 

bidang pendidikan dan penelitian serupa, yang dapat dilakukan lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat bermanfaat bagi system pelayanan kesehatan 

masyarakat, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk 

peningkatan pelayanan, dan juga dapat digunakan sebagai tambahan basis 

pengetahuan untuk analisis biaya guna meningkatkan pelayanan kedepannya, dan 
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hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan serta 

menerima gambaran umum tentang analisis biaya-manfaat, penggunaan, 

pengadaan, dan pengetahuan tentang rencana pengobatan untuk pengobatan 

Diabetes Melitus tipe  2.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Farmakoekonomi 

Farmakoekonomi merupakan gambaran dari suatu observasi tentang biaya 

penggunaan obat-obatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi sosial. Observasi 

tentang farmakoekonomi merupakan proses identifikasi, pengukuran dan 

perbandingan harga (diberikan oleh konsumen) dan keefektifan (klinis, ekonomi, 

humanistik) obat dan jasa (Indrayathi, P.A & Noviyanti, 2016). 

Penelitian farmakoekonomi selalu memperhatikan dua aspek yaitu biaya 

dan hasil. Padahal, dalam studi yang meneliti keekonomian obat atau suatu 

pengobatan, faktor biaya akan selalu sebanding dengan kemanjuran, kegunaan dan  

kemanfaatan dari terapi yang dianjurkan (Kemenkes-RI, 2013). 

Efektivitas mengacu pada fungsi suatu obat untuk memberikan kebugaran 

(hasil) orang yang terkena dampak yang lebih tinggi dalam praktik ilmiah kebiasaan 

(digunakan hari demi hari, sekarang tidak lagi berada pada kondisi penelitian yang 

paling sesuai). Berkenaan dengan ekonomi (biaya), studi ekonomi farmakologis 

dapat menawarkan tanda-tanda keunggulan biaya yang mencerminkan setiap 

indikator kebugaran (misalnya, biaya penurunan (tingkat mg/dL), LDL dan/atau 

kolesterol LDL darah umum karena penggunaan narkoba. Untuk mencapai unit 

indikator kebugaran tertentu (ilmiah atau non-ilmiah), unit keuangan yang dibayar 

semakin kecil maka akan semakin baik efektivitas biaya obat (Kemenkes-RI, 2013). 

1. Biaya 

Dalam penelitian farmakoekonomi, biaya akan menjadi pertimbangan 

utama karena keterbatasan sumber daya (terutama dana). Dalam penelitian 

ekonomi, biaya peluang diartikan sebagai sebuah dari nilai peluang karena 

menggunakan sumber daya dalam suatu kegiatan. Harap dipahami bahwa harga 

belum tentu termasuk penukaran mata uang. Ahli farmakologi percaya bahwa biaya 
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pengobatan tidak hanya mencakup biaya layanan medis, tetapi juga termasuk biaya 

yang dibutuhkan pasien dan biaya lainnya (Kemenkes-RI, 2013). 

Biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pemberian pelayanan 

medis merupakan pengertian dari biaya medik langsung. Biaya tersebut meliputi 

biaya pengobatan, tenaga medis, biaya laboratorium, pemantauan khasiat serta efek 

samping (Indrayathi, P.A & Noviyanti, 2016). 

Biaya pengobatan tidak langsung (direct non medical costs) merupakan 

biaya yang harus dikeluarkan secara langsung dan tidak berkaitan langsung dengan 

perolehan barang atau jasa medis. Harga sudah termasuk transportasi ke dan dari 

rumah sakit dan makan untuk keluarga pasien (Indrayathi, P.A & Noviyanti, 2016). 

2. Metode Kajian Farmakoekonomi 

Ada empat metode analisis dalam studi pharmacakoekonomi. Keempat 

metode analisis tersebut mempertimbangkan efikasi, keamanan, dan kualitas 

komparator, serta aspek ekonomis. Dari aspek ekonomi, atau satuan moneter, 

merupakan tujuan utama penelitian farmakoekonomi, diharapkan hasil penelitian 

dapat memberikan informasi untuk menentukan penggunaan sumber daya medis 

terbatas yang paling efisien (Kemenkes-RI, 2013). 

Metode Analisis Karakteristik Analisis 

Analisis minimalisasi baya (AMiB) 
Efek dua intervensi sama (atau setara), 

valuasi/biaya dalam rupiah 

Analisis efektivitas biaya (AEB) 

Efek dari satu intervensi lebih tinggi, 

hasil pengobatan diukur dalam unit 

alamiah/indicator kesehatan, 

valuasi/biaya dalam rupiah 

Analisis utilitas iaya (AUB) 
Efek dari satu intervensi lebih tinggi, 

hasil pengobatan dalam quality-
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adjusted life years (QALY), 

valuasi/biaya dalam rupiah 

Analisis manfaat biaya (AMB) 

Efek dari  satu intervensi lebih tinggi, 

hasil pengobatan dinyatakan dalam 

rupiah, valuasi/biaya dalam rupiah 

 

3. Analisis Efektivitas Biaya (AEB) 

Analisis biaya-manfaat (AEB) termasuk lugas. Ini banyak dipakai dalam 

penelitian farmakoekonomi yang bertujuan sebagai perbandingan antara dua atau 

lebih campur tangan kesehatan yang memberikan berbagai tingkat efektivitas. 

Melalui penjabaran ukuran biaya dan memprediksi hasil, penggunaan dapat 

menentukan bentuk campur tangan kesehatan yang efektif, dan bentuk intrusi ini 

memerlukan biaya hasil pengobatan yang paling rendah (Kemenkes-RI, 2013). 

Saat menggunakan metode AEB, akan dihitung rasio biaya rata-rata dan 

rasio manfaat biaya tambahan (RIEB = rasio manfaat biaya tambahan / ICER). 

Dengan menggunakan RIEB, dapat dilihat bahwa setiap kali unit hemat biaya 

diubah, akan ada biaya tambahan. Selain itu, agar lebih mudah menarik kesimpulan 

tentang opsi pengobatan mana yang memberikan efektivitas terbaik secara biaya, 

tabel biaya-manfaat dapat digunakan dalam penelitian dengan menggunakan 

metode AEB (Kemenkes-RI, 2013). 

Evaluasi nilai-manfaat adalah teknik analitis yang digunakan untuk dua atau 

lebih total biaya pemulihan dengan efektivitas pemulihan. Efek CEA dinyatakan 

sebagai proporsi dan rasio perolehan harga rata-rata (ACER), atau kenaikan biaya 

(rasio harga-keuntungan ekstra/ICER). Tujuan dari CEA adalah untuk gelar ICER. 

Hasil ACER didefinisikan sebagai biaya umum menurut unit dampak, seperti biaya 

umum penurunan rentang gula darah. Setelah menganalisis biaya rata-rata dan 

Tabel 1 Metode Analisis dalam Kajian Farmakoekonomi (Kemenkes RI. 2013) 
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kinerja rata-rata, langkah selanjutnya adalah menghitung efektivitas biaya umum 

(ACER). Nilai adalah bagian dari harga untuk mencapai hasil yang sangat baik pada 

nilai minimum. Panggilan paling efektif untuk perawatan yang tepat, tetapi juga 

perlindungan dengan harga terjangkau (Fathurrahman, 2020). 

4. Langkah-langkah dalam melakukan CEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Tabel 2 Grid Efektivitas Biaya (Andayani.2013) 

Grid efektivitas biaya dapat dijadikan sebagai pendemonstrasian definisi 

“efektivitas biaya”. Untuk menggambarkan obat atau penyedia ini adalah biaya-

kuat, setiap biaya dan efektivitas perlu diukur. Jika peluang pengobatan baru lebih 

kuat dan murah (sel G), lebih kuat untuk harga yang sama (sel H), atau sama 

kuatnya untuk lebih sedikit (sel D), maka obat baru itu sangat efektif. tetapi, jika 

Menetapkan Masalah 

Identifikasi alternatif 
intervensi 

Menggambarkan 
hubunan antara input 

dan output 

Identifikasi dan 
pengukuran biaya dan 

outcome dari 
intervensi 

Interpretasi dan 
penyajian hasil 

Identifikasi Permasalahan penelitian, Spesifikasi 
tujuan penelitian,  menetapkan perspektif dari 

sumber daya yang digunakan 

Pertimbangan analisis keputusan atau model 
terapi, Identifikasi alternatif dan memilih 

pembanding yang sesuai, menetapkan perspektif 
dari sumber daya yang digunakan 

Teknik modeling, profil sumber daya yang 
digunakan 

Penilaian biaya, penilaian outcome 

ACER & ICER 
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peluang pengobatan baru jauh lebih kuat dan lebih mahal (sel C), efektivitas yang 

sama tetapi lebih mahal (sel F), atau mengurangi efektivitas dengan menggunakan 

biaya yang sama (sel B), maka yang baru kesempatan pengobatan tidak selalu 

sangat kuat (Andyani. 2013). 

Ada tiga pilihan munculnya alternatif pengobatan terkini. Ekstra mahal tapi 

lebih efektif (se 1), murah tapi kurang kuat (sel A), atau sama dalam biaya dan 

efektivitas obat standar (sel E). Untuk sel E, elemen lain yang diperlukan harus 

dipertimbangkan untuk menentukan perawatan mana yang berkualitas tinggi. 

Untuk dua sel alternatif, perhitungan ICER diperlukan untuk memutuskan biaya 

tambahan untuk setiap unit output tambahan (Andayani. 2013). 

B. Diabetes Melitus 

1. Definisi Diabetes Melitus 

 Diabetes tidak dapat ditanggapi secara ringkas dan dapat didefinisikan 

dalam frasa yang disukai sebagai serangkaian pertanyaan anatomi dan kimia, yang 

mana merupakan campuran dari banyak faktor. Kekurangan insulin secara 

Efektivitas biaya 
Biaya lebih 

rendah 
Biaya Sama Biaya lebih tinggi 

Efektivitas lebih 

rendah 

A 

Perhitungan 

ICER 

B 
C 

Didominasi 

Efektivitas sama D 
E 

Arbitary 
F 

Efektivitas lebih 

tinggi 

G 

Dominan 
H 

I 

Perhitungan 

ICER 



15 
 

 
 
 

konsisten dan penurunan fungsinya merupakan kondisi umum yang menandai 

terjadinya diabetes melitus (Decroli, 2019). 

Diabetes secara sederhana ditentukan oleh konsentrasi glukosa darah yang 

sangat tinggi. Tingkat diagnostik glukosa darah ditentukan berdasarkan studi 

alamiah yang telah menentukan ambang batas glukosa darah di mana komplikasi 

klinis terkait hiperglikemia mulai terjadi. Segala bentuk variasi dari diabetes, 

insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas tidak dapat mencapai jumlah yang 

normal (Semple, 2018). 

IDF (International Diabetes Federation) memperkirakan ada 352 juta orang 

berusia antara 20 dan 64 tahun dengan diabetes melitus pada 2019 secara global. 

Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 417 juta orang pada tahun 2030 dan 

486 juta pada tahun 2045. Untuk usia antara 65 dan 99 tahun, terdapat 111 juta di 

tahun 2019, diprediksi akan meningkat menjadi 195 juta pada tahun 2030 dan 276 

juta pada tahun 2045 juta (Reddy & Tan, 2020).  

 Badan Pusat Statistik mengeluarkan data pada tahun 2003, prevalensi 

diabetes untuk masyarakat yang berusia 20 tahun diprediksi sebesar 14,7% dari133 

juta orang untuk daerah perkotaan dan akan bertambah menjadi 194 juta di tahun 

2030, sedangkan 7,2% atau 8 juta orang untuk daerah terpencil dan bertambah 

menjdai 13,7 juta orang pada tahun 2030 (PERKENI, 2019).  

2. Diabetes Melitus Tipe 2 

Diabetes Melitus Tipe 2 adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh 

berbagai jenis faktor risiko terutama faktor genetik dan lingkungan memainkan 

peran yang cukup krusial dalam patogenesisnya. Penyebab utamanya adalah defek 

kerja insulin, output glukosa hati, dan sekresi insulin (Sudagani & Hitman, 2012). 

Dua patofisiologi utama kasus bawaan Diabetes Melitus Tipe 2 adalah 

resistensi insulin dan terjadinya defekasi pada fungsi sel beta pankreas. Pada orang 
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yang menderita obesitas, resistensi insulin adalah kondisi umum yang sering 

ditemukan. Insulin tidak dapat menjalankan peran terbaiknya dalam jaringan otot, 

lemak, dan sel-sel hati, sehingga memaksa pankreas untuk berkompensasi 

menghasilkan lebih banyak insulin. Pada saat insulin yang diproduksi oleh sel beta 

pankreas tidak cukup untuk mengimbangi peningkatan resistensi insulin, kadar gula 

darah akan meningkat dan hiperglikemia kronis sangat berisiko dapat terjadi. 

Hiperglikemia kronis pada Diabetes Melitus Tipe 2 di satu perspektif dapat merusak 

sel beta secara berkelanjutan, dan di perspektif lain dapat memperburuk kondisi 

resistensi insulin, sehingga penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan penyakit 

yang bersifat progresif (Decroli, 2019). 

Sebelum dikenal sebagai Diabetes Melitus tipe 2, sel beta pankreas bekerja 

dengan memproduksi insulin yang cukup untuk meningkatkan resistensi insulin. 

Pada saat analisis Diabetes Melitus tipe 2, fitur sel beta pankreas berkurang dengan 

bantuan 50%, sehingga negara resistensi insulin mendominasi perkembangan 

kerusakan kerangka karena diabetes mellitus tipe 2. Secara klinis mirip dengan 

Diabetes Melitus tipe 1, dimana Diabetes Melitus tipe 2 adalah defisiensi insulin 

absolut (Decroli, 2019). 

  

 

 

 

 

Peningkatan prevalensi diabetes tipe 2 terutama disebabkan oleh 

peningkatan insiden diabetes di negara berkembang. Lonjakan insiden diabetes tipe 

2 sebelumnya adalah peningkatan insiden obesitas, terkait dengan berkurangnya 

aktivitas fisik dan peningkatan asupan kalori (Reddy & Tan, 2020). 

Gambar 1 Patofisiologi Diabetes Melitus Tipe 2 (Kemenkes RI. 2020) 
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Sekitar 90-95% dari semua kasus diabetes terdiri dari Diabetes Melitus Tipe 

2. Di Amerika Serikat, sebesar 12,1% prevalensi diabetes tipe 2 terjadi pada orang 

dewasa, dan terus meningkat. Variasi antara ras dan kelompok etnis serta seiring 

bertambahnya usia meningkatkan risiko terkena Diabetes Melitus Tipe 2. Meskipun 

prevalensi Diabetes Melitus tipe 2 meningkat seiring bertambahnya usia, angka 

diagnosis penyakit ini semakin tinggi pada remaja dan dewasa muda. Ini mungkin 

karena meningkatnya kejadian obesitas dan kurangnya latihan fisik secara teratur. 

Faktor genetik memainkan peran penting dalam perkembangan Diabetes Melitus 

Tipe 2, dan kebanyakan kasus Diabetes Melitus Tipe 2 tampaknya poligenik 

(DiPiro et al., 2020). 

3. Gejala Klinik Diabetes Melitus 

Gejala dari diabetes bisa menjadi akut dan kronis. Gejala diabetes akut 

antara lain: polifagia (frekuensi makan meningkat), polidipsia (frekuensi minum 

meningkat), poliuria (sering kencing/buang air kecil di malam hari), nafsu makan 

meningkat, tetapi berat badan turun dengan cepat (510 kg pada 24 minggu, cepat 

lelah (Fatimah, 2015). 

Gejala diabetes kronis meliputi: kesemutan, rasa terbakar atau tertusuk 

jarum, kesemutan pada kulit, kram, kelelahan, kemudahan penanganan, penglihatan 

kabur, gigi mudah lepas dan rontok, dan fungsi seksual yang buruk. Pria juga bisa 

mengalami disfungsi ereksi, dan kematan janin yang dialami oleh ibu hamil atau 

berat bayi pada saat lahir seberat 4 kg (Fatimah, 2015). 

4. Faktor Resiko Diabetes Melitus 

Faktor bahaya penyebab Diabetes Melitus tipe 2 dibagi menjadi faktor 

bahaya yang dapat dipilih, elemen peluang yang tidak dapat dikendalikan, dan 

elemen bahaya yang berbeda. Catatan keluarga, umur >45 tahun, ras, berat badan 

awal >4 kg, catatan diabetes gestasional, dan catatan berat badan awal <2,5 kg 
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merupakan faktor bahaya yang tidak dapat diaktifkan. Faktor risiko yang harus 

diperhatikan adalah masalah berat badan dengan BMI 25 kg/m2 atau lingkar perut 

delapan puluh cm untuk perempuan dan 90 cm untuk laki-laki, kurang olahraga, 

tekanan darah tinggi, dislipidemia dan pola makan yang buruk (Fatimah, 2015). 

Berbagai faktor risiko untuk diabetes terdiri dari Polycystic Ovarian 

Syndrome (PCOS), Impaired Glucose Tolerance (IGT) atau Gangguan Glukosa 

Puasa (IFG), stroke, penyakit jantung koroner atau Perifer Artherial Disease 

(PAD), penggunaan alkohol, stres, dan merokok, jenis kelamin, asupan kopi dan 

kafein (Fatimah, 2015). 

5. Komplikasi Diabetes Melitus 

Karena masalah metabolisme yang terkait dengan diabetes memengaruhi 

seluruh tubuh, orang lanjut usia dengan penyakit ini menghadapi berbagai potensi 

komplikasi yang memengaruhi banyak sistem organ yang berbeda. Jika penyakit 

tidak terkontrol dengan baik, tidak diobati tepat waktu atau terlambat didiagnosis, 

komplikasi serius dapat terjadi. Selain itu, kontrol glukosa darah yang buruk pada 

pasien diabetes merupakan faktor risiko utama untuk komplikasi stadium akhir 

penyakit ini (Bermudez, 2018). 

Komplikasi seperti makrovaskular dan mikrovaskular sering menjadi 

penyebab terjadinya diabetes melitus. Komplikasi makrovaskular disebabkan 

karena terjadinya resistensi insulin (Decroli, 2019). Diabetes, apapun jenisnya, 

dapat menyebabkan berbagai komplikasi sistemik, yang sebagian besar adalah 

penyakit pembuluh darah, dan berhubungan dengan penurunan harapan hidup dan 

kualitas hidup. Ini termasuk komplikasi mikrovaskular, yang terutama terdiri dari 

retinopati, nefropati, dan neuropati, yang semuanya unik untuk diabetes, dan 

Penyakit Kardiovaskular (CVD), yang terdiri dari Penyakit Jantung Koroner (PJK), 

stroke, dan Perifer Arthery Disease (PAD) (Sone, 2018). 
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a. Komplikasi Mikrovaskular  

Komplikasi mikrovaskuler, komplikasi mikrovaskuler terutama terjadi pada 

penderita Diabetes Melitus tipe 1 seperti retinopati, nefropati, neuropati, dan 

amputasi (Fatimah, 2015). 

1) Retinopati 

Perubahan ekspresi berbagai faktor pertumbuhan lokal di retina 

diperkirakan menjadi perantara perubahan pembuluh darah di retina. Edema 

makula juga lebih sering terjadi pada pasien diabetes, dan dapat terjadi dengan atau 

tanpa retinopati proliferatif. Bila didiagnosis diabetes tipe 2, maka pasien diabetes 

harus dirujuk ke dokter mata, jika asimtomatik, harus dirujuk ke dokter mata 5 tahun 

setelah diagnosis diabetes tipe 1. Faktor risiko terpenting untuk retinopati termasuk 

Durasi diabetes, Kontrol glikemik, Hipertensi (Reddy & Tan, 2020). 

2) Nefropati 

Nefropati diabetik atau biasa disebut dengan Penyakit Ginjal Diabetik 

(PGD) adalah penyakit pada organ ginjal yang disebabkan oleh diabetes. PGD 

merupakan hasil interaksi antara faktor hemodinamik dan metabolik. Elemen 

hemodinamik mendorong peningkatan PID melalui peningkatan tekanan sistemik 

dan glomerulus, sehingga mengaktifkan jalur hormon vasoaktif yang mencakup 

perangkat Renin-Angiotensin "RAS". Dan endotelin. Elemen hematogen terdiri 

dari berbagai sel GF bersama dengan protein kinase C (%), Mitogen-Activated 

Protein (MAP Kinase), NF, dan sitokin sclerosing, TGFβ, faktor peningkatan 

permeabilitas (PEGF), dan pembuluh darah. Hal pertumbuhan intrinsik (VEGF) 

meningkatkan utusan ke-2 internal (Decroli, 2019). 

3) Neuropati 

Neuropati adalah komplikasi yang memengaruhi sistem saraf sensorik, 

motorik, dan otonom. Gejala nyeri atau parestesia dapat terjadi pada beberapa 
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penderita diabetes (Reddy & Tan, 2020). Diabetes kronis dikaitkan dengan 

aterosklerosis yang dipercepat. 

Risiko kejadian kardiovaskular yang fatal (stroke dan infark miokard) pada 

diabetes meningkat dua hingga empat kali lipat. Karena efek samping aterosklerosis 

dan hiperglikemia dalam meningkatkan ukuran dan keparahan infark, diabetes 

dikaitkan dengan infark serebral yang lebih sering dan lebih parah (stroke). 

Penyebab paling umum dari stroke adalah stenosis arteri aterosklerotik (erosi) 

(menghasilkan gumpalan darah yang tidak stabil, yang disebut pembekuan emboli 

lebih jauh ke hilir) atau menghalangi pembuluh darah besar yang memasok otak 

(Zochodne, 2014). 

b. Komplikasi Makrovaskular 

Penyakit vaskuler aterosklerotik merupakan salah satu penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas pada pasien diabetes. Untuk penderita diabetes tipe 1, 

lebih dari sepertiga angka kematian disebabkan oleh penyakit jantung dan 

serebrovaskular; untuk diabetes tipe 2, dua pertiga dari angka kematian adalah 

akibat penyakit makrovaskular. Usia dan tekanan darah adalah faktor risiko terkuat 

yang terkait dengan kematian berikutnya akibat penyakit jantung koroner. 

Dislipidemia, hiperinsulinemia, dan merokok juga termasuk etiologi umum yang 

penting untuk diabetes (Reddy & Tan, 2020). 

Komplikasi Cardiovascular Disease pada penderita Diabetes Melitus Tipe 

2 disebabkan oleh adanya penurunan fungsi endotel dan hiperglikemia kronik 

akibat resistensi insulin yang dapat menyebabkan aterosklerosis kardiovaskuler. 

Penurunan potensi insulin memainkan peran penting dalam patofisiologi Diabetes 

Melitus tipe 2 dan sakit kepala CVD. Elemen genetik dan lingkungan memainkan 

peran penting dalam peningkatan prevalensi resistensi insulin dan gangguan 

kardiovaskular. Pasien yang menderita obesitas dengan Diabetes Melitus Tipe 2, 
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peningkatan resistensi insulin disebabkan oleh akibat dari pelepasan asam lemak 

bebas dan sitokin inflamasi pada jaringan adiposa (Decroli, 2019). 

c. Ulkus Kaki Diabetik (UKD) 

Diabetic Foot Ulcer (DFU) atau Ulkus Kaki Diabetik adalah komplikasi 

kronis yang paling umum dari Diabetes Melitus Tipe 2. DFU adalah masalah 

kesehatan yang terjadi pada bagian kaki pasien diabetes yang ditandai dengan 

kelainan sensorik, motorik, otonom dan/atau vaskular pada ekstremitas bawah. 

Unsur yang berperan dalam patogenesis DFU antara lain hiperglikemia kronis, 

neuropati perifer, restriksi sendi dan deformitas (Decroli, 2019). 

d. Komplikasi Pada Tulang 

Pasien diabetes memiliki peningkatan risiko patah tulang yang rapuh. 

Dibandingkan dengan kelompok kontrol, Bone Mineral Density (BMD) berkurang 

pada diabetes tipe 1, padahal biasanya normal atau bahkan sedikit meningkat pada 

diabetes tipe 2. Namun, kedua jenis diabetes ini dikaitkan dengan penurunan 

perombakan tulang dan perubahan struktur mikro, terutama dengan komplikasi 

mikrovaskuler. Hiperglikemia, stres oksidatif dan akumulasi Advanced Glycation 

End Products (AGEs) berhubungan dengan perubahan kolagen, peningkatan lemak 

sumsum tulang, pelepasan adipokin inflamasi, dan perubahan fungsi sel tulang. 

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan termasuk potensi bahaya hipoglikemia 

yang dapat meningkatkan risiko jatuh, dan efek langsung pengobatan (seperti 

Thiazolidinedion) pada tulang. Komplikasi umum diabetes, seperti neuropati, 

keseimbangan yang buruk, sarcopenia, gangguan penglihatan, dan kejadian 

penurunan gula darah yang sering, semuanya meningkatkan risiko jatuh dan patah 

tulang (Reddy & Tan, 2020). 
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f. Komplikasi Pada Gigi 

Ada bukti kuat bahwa pasien periodontitis memiliki peningkatan risiko gula 

darah dan resistensi insulin, dan oleh karena itu juga meningkatkan risiko diabetes 

tipe 2. Diabetes dapat meningkatkan periodontitis melalui respon inflamasi yang 

berlebihan pada flora periodontal. 

Perubahan pola makan yang meningkatkan kandungan gula sederhana dan 

mengurangi kandungan karbohidrat kompleks dan serat dapat menyebabkan 

lingkungan mikro mulut yang tidak sehat. Glukosa yang dilepaskan ke air liur dapat 

dimetabolisme menjadi asam laktat melalui plak. Hal ini menyebabkan penurunan 

pH air liur dan peningkatan bakteri asidofilik. Oleh karena itu, mikrobioma oral 

dapat berubah. Diperkirakan bahwa perubahan biofilm gigi selanjutnya akan 

menyebabkan karies gigi dan penyakit periodontal (Reddy & Tan, 2020). 

g. Komplikasi Muskuloskeletal 

Manifestasi diabetes muskuloskeletal sangat umum. Meskipun tidak 

mengancam jiwa, ini merupakan penyebab penting morbiditas, nyeri, dan kematian. 

Komplikasi muskuloskeletal yang sering terjadi pada pasien diabetes antara lain 

capsulitis bahu, keterbatasan mobilitas sendi, kontraktur Dupuytren, carpal tunnel 

syndrome, dan trigger finger. Kerusakan pembuluh darah dan saraf, glikosilasi 

protein, dan peningkatan kolagen di kulit dan jaringan ikat muskuloskeletal adalah 

beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan penyakit tulang dan tulang pada 

pasien diabetes (Prakasa, 2020). 

C. Diagnosis Diabetes Melitus 

Diagnosis diabetes memerlukan penggunaan titik potong glukosa darah 

untuk membedakan pasien dengan gula darah normal dan gula darah abnormal 

(DiPiro et al., 2020). Diagnosis dari penyakit diabetes berdasarkan standar glukosa 

plasma, Fasting Plasma Glucose (FPG)/Gula Darah Puasa (GDP) atau 2-h Plasma 
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Glucose (2-h PG)/Gula Darah 2 Jam Postprandial (GD2PP) nilai selama 75 g Oral 

Glucose Tolerance Test (OGTT)/Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) atau kriteria 

A1C/HbA1c (ADA, 2018). 

Gula Darah Puasa (GDP) 

Gula Darah Puasa Normal 70-99 mg/dL (3,9-5,5 mmol/L) 

Gula Darah Puasa Terganggu 100-125 mg/dL (5,6-6,9 mmol/L) 

Diabetes Melitus ≥126 mg/dL (≥7,0 mmol/L) 

Gula Darah 2 Jam Postprandial (GD2PP) 

Toleransi Gula Darah Normal  <140 mg/dL (<7,8 mmol/L) 

Toleransi Gula Darah Terganggu 140-199 mg/dL (7,8-11,0 mmol/L) 

Diabetes Melitus ≥200 mg/dL (≥11,1 mmol/L) 

Hemoglobin Glikosilat A1C (HbA1c) 

Normal HbA1c 4%-6,4% (0,04-0,055; 39-46 

mmol/mol Hb) 

Pradiabetes 5,7%-6,4% (0,057-0,064; 39-46 

mmol/mol Hb) 

Diabetes Melitus ≥6,5% (≥0,065; ≥48 mmol/mol Hb) 

 

 

1. HbA1c ≥6,5% (0,065; 48 mmol / mol Hb). Tes harus dilakukan di 

laboratorium dengan menggunakan metode yang bersertifikat National 

Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) dan distandarisasi 

dengan uji DCCT. 

2. Glukosa plasma puasa ≥126 mg / dL (7,0 mmol / L). Puasa diartikan puasa 

sebagai tidak ada asupan kalori selama minimal 8 jam. 

Tabel 3 Definisi Glikemia Normal dan Abnormal (Dipiro. 2020) 
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3. Glukosa plasma dua jam   ≥200 mg / dL (11,1 mmol / L) selama OGTT. Tes 

harus dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO), menggunakan beban glukosa yang mengandung setara dengan 75 g 

glukosa anhidrat yang dilarutkan dalam air. 

4. Pada pasien dengan gejala klasik hiperglikemia krisis hiperglikemik, 

konsentrasi glukosa plasma acak ≥200 mg / dL (11,1 mmol / L). 

 

Jika metode National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) 

digunakan, A1C adalah tes logis untuk diagnosis diabetes karena dapat mengukur 

paparan glukosa darah dalam rentan waktu 2 sampai 3 bulan terakhir, daripada 

pengukuran glukosa darah satu titik satu hari. Selain itu, pasien tidak perlu 

berpuasa, dan A1C adalah tes yang tersedia dengan mudah. A1C sebesar 6,0% 

hingga 6,4% (0,06-0,064; 42-46 mmol / mol Hb) menunjukkan peningkatan risiko 

diabetes 10 kali lipat, tetapi pasien dengan gangguan glukosa darah puasa atau 

gangguan toleransi glukosa tidak dapat diidentifikasi secara konsisten. Ada sedikit 

perbedaan etnis pada tingkat A1C normal. Dengan menggunakan ambang A1C 

≥6,5% (0,065; 48 mmol / mol Hb) dibandingkan dengan ambang batas FPG ≥126 

mg / dL (7,0 mmol / L), pasien diabetes mengurangi A1C lebih tinggi dari tingkat 

FPG hingga sepertiganya. ADA terus merekomendasikan tiga standar glukosa 

lainnya untuk mendiagnosis diabetes pada orang dewasa yang tidak hamil (DiPiro 

et al., 2020). 

Hasil tes yang tmenunjukkan hasil yang tidak normal atau Diabetes Melitus 

tergolong dalam kondisi pradiabetes, dimana meliputi gangguan toleransi glukosa 

(TGT) dan glukosa puasa terganggu (GDPT). GDPT: Hasil tes glukosa darah puasa 

antara 100-125 mg/dL dan OGTT plasma 2 jam <140 mg/dL. Toleransi Glukosa 

Terganggu (TGT): Glukosa plasma antara 140–199 mg/dL dan glukosa puasa <100 

Tabel 4 Kriteria Diagnosis Diabetes Melitus (Dipiro. 2020) 
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mg/dL 2 jam setelah TTGO. Kami mendapatkan GDPT dan TGT bersama-sama. 

Diagnosis pradiabetes bisa 5,7~6,4% bahkan dengan hasil tes HbA1c (PERKENI, 

2019). 

D. Penatalaksanaan Diabetes Melitus 

Dalam hal ini membutuhkan kontrol gula darah dan kontrol komorbiditas 

dan faktor risiko kardiovaskular. Kontrol glukosa darah telah terbukti mengurangi 

komplikasi jangka panjang, tetapi kontrol glukosa darah yang berlebihan juga dapat 

menyebabkan prognosis yang buruk. Oleh karena itu, tujuan penurunan glukosa 

darah harus dipersonalisasi untuk setiap pasien, dan harus dipertimbangkan 

berdasarkan keseimbangan antara bukti uji klinis dan faktor khusus bagi pasien 

(DiPiro et al., 2020). 

Semua pasien diabetes menerima diet plus terapi olahraga, dan sebagian 

besar pasien juga perlu menggunakan obat hipoglikemik untuk pengobatan guna 

mencapai dan mempertahankan kontrol gula darah yang baik (Reddy & Tan, 2020). 

1. Terapi Non-Farmakologi 

Terapi Non-farmakologi merupakan terapi tanpa menggunakan atau 

melibatkan obat-obatan. Terapi non-farmakologis, seperti Diet atau Medical 

Nutrition Therapy (MNT), latihan fisik, dan Diabetes Self-Management Education 

(DSME), adalah landasan pengobatan untuk semua pasien diabetes. 

a. Diet atau Medical Nutrition Therapy (MNT) 

MNT adalah bagian penting dari perawatan kompleks diabetes tipe 2. Kunci 

keberhasilan adalah kontribusi penuh dari pelaku pemberi kesehatan (dokter, ahli 

gizi, profesional kesehatan lainnya, pasien dan keluarga). Agar MNT tercapai, 

mesti diberikan secara adil sesuai dengan kebutuhan pasien diabetes (PERKENI, 

2019). 
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Diet harus individual, karena diet yang memberikan batasan kalori yang 

sama namun berbeda kandungan protein, karbohidrat, dan lemaknya sama 

efektifnya dalam menurunkan berat badan. Untuk pasien dengan tujuan penurunan 

berat badan jangka pendek, rencana pemeliharaan berat badan komprehensif jangka 

panjang (> 1 tahun) harus dikembangkan. Rencana semacam itu harus memberikan 

kontak setidaknya sebulan sekali, dan sering melakukan pemantauan berat badan 

terus menerus (mingguan atau lebih sering), asupan terus menerus dari diet rendah 

kalori, dan latihan fisik tingkat tinggi (200-300 menit / minggu). Untuk mengurangi 

berat badan hingga 0,5%, praktisi perawatan kesehatan terlatih dapat meresepkan 

intervensi jangka pendek (3 bulan) untuk pasien yang dipilih dengan cermat. 

Intervensi ini harus mengadopsi pasien yang dipilih dengan cermat dan 

menggunakan diet sangat rendah kalori (setiap hari 800 kkal / hari) dan pengaturan 

makanan pengganti makanan lengkap dan pemantauan medis ketat. Untuk 

mempertahankan penurunan berat badan, rencana tersebut harus menyertakan 

konseling pemeliharaan berat badan komprehensif jangka Panjang (ADA, 2018). 

Dianjurkan untuk mengembangkan rencana makan sehat dengan kandungan 

kalori dan karbohidrat sedang, kandungan lemak jenuh rendah (yaitu, kurang dari 

7% dari total kalori), dan mengandung semua vitamin dan mineral yang diperlukan. 

Beberapa bukti menunjukkan bahwa diet Mediterania yang kaya lemak tak jenuh 

tunggal dan tak jenuh ganda mungkin memiliki manfaat glukosa dan 

Kardiovaskular dan harus dipertimbangkan (Decroli, 2019). 

b. Aktivitas Fisik 

Latihan fisik merupakan kunci untuk mengontrol diabetes, terutama 

mengontrol kadar gula dalam darah dan meningkatkan etiologi penyakit. Latihan 

fisik yang terjaga dan sedang dapat menurunkan angka kematian pasien diabetes 
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tipe II sekitar 45-70%, dan menurunkan tingkat HbA1c ke tingkat yang dapat 

mencegah kompilasi (Purnama & Sari, 2019). 

Namun olah raga mesti dilakukan secara rutin dan mencakup berbagai 

variasi olah raga untuk memberikan manfaat jangka panjang. Selama tindakan 

pencegahan tertentu dilakukan, kebanyakan penderita diabetes tipe 2 dapat 

berolahraga dengan aman (Kurniawan & Wuryaningsih, 2016). 

c. Diabetes Self-Management Education (DSME) 

Pendidikan tidak hanya berfokus pada pencegahan kesehatan tetapi juga 

pada implementasi dan promosi kehidupan sebagai bagian penting dari manajemen 

DS secara keseluruhan (PERKENI, 2019). 

Diabetes Self-Management Education (DSME) atau pendidikan kesehatan 

independen untuk manajemen diabetes dapat digunakan untuk mempromosikan 

pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan yang diperlukan untuk swa-

manajemen diabetes. DSME mengikuti budaya dan otorisasi pasien untuk mencapai 

kesehatan yang optimal, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kebutuhan 

biaya perawatan (AADE, 2018). 

2. Terapi Farmakologi 

Pengobatan diberikan bersamaan dengan pengaturan pola makan dan latihan 

fisik (gaya hidup sehat). Terapi farmakologis terdiri dari obat oral dan suntikan 

(PERKENI, 2019).  

a. Terapi Insulin 

 Terapi insulin bekerja berdasarkan pola fisiologis dari sekresi insulin. 

Kekurangan insulin dapat berupa defisiensi insulin basal, insulin postprandial atau 

keduanya. Kekurangan insulin basal dapat mengakibatkan gula darah tinggi dalam 

kondisi puasa, sementara kekurangan insulin sebelum makan dapat menyebabkan 

gula darah tinggi setelah makan (Decroli, 2019). 
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Berdsarakan (PERKENI, 2019) Insulin diperlukan pada keadaan : 

1) HbA1c > 9% insufisiensi metabolic 

2) Penurunan berat badan yang cepat 

3) Hiperglikemia berat yang disertai ketosis  

4) Krisis Hiperglikemik 

5) Kegagalan dosis optimal kombinasi OHO 

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

7) Diabetes Melitus dengan kehamilan/rencana makan dengan diabetes 

gestasional yang tidak terkontrol 

8) Disfungsi ginjal atau hati yang parah 

9) Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO 

10) Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi 

Farmakokinetik dan farmakodinamik produk insulin ditandai dengan 

penampilan dan onset, peak dan durasi kerja. Absorbsi insulin oleh reservoir 

subkutan bergantung pada beberapa unsur, antara lain sumber insulin, konsentrasi 

insulin, aditif sediaan insulin (seperti seng dan protamin), aliran darah ke tempat 

tersebut (menyeka tempat suntikan, kenaikan suhu kulit, dan Olah raga (DiPiro et 

al., 2020). Berdasarkan lama kerja, insulin terbagi menjadi 5 jenis, yakni : 

1) Insulin kerja cepat (Rapid-acting insulin) 

Setelah menggunakan insulin ini, insulin akan mulai bekerja dalam waktu 

15 menit. Setelah beberapa jam, sebagian besar akan hilang dari tubuh. Ini harus 

diambil sebelum atau sesudah makan (FDA, 2018). 

2) Insulin kerja pendek (Short-acting insulin) 

Setelah menggunakan insulin, insulin akan mulai bekerja dalam waktu 30 

menit hingga 1 jam. Setelah beberapa jam, sebagian besar akan hilang dari tubuh. 

Insulin jenis ini digunakan 30-45 menit sebelum makan (FDA, 2018). 



29 
 

 
 
 

3) Insulin kerja menengah (Intermediate acting insulin) 

Setelah menggunakan insulin ini, insulin akan mulai bekerja dalam 2-4 jam. 

Ini mencapai tingkat tertinggi dalam darah Anda sekitar 6 hingga 8 jam setelah 

digunakan. Biasanya digunakan di pagi hari atau waktu tidur untuk membantu 

mengontrol gula darah di antara waktu makan (FDA, 2018). 

4) Insulin kerja panjang (Long-acting insulin) 

Setelah menggunakan insulin ini, insulin akan mulai bekerja dalam 2-4 jam. 

Ini mencapai tingkat tertinggi dalam darah Anda sekitar 6 hingga 8 jam setelah 

digunakan. Biasanya digunakan di pagi hari atau waktu tidur untuk membantu 

mengontrol gula darah di antara waktu makan (FDA, 2018). 

5) Insulin kerja ultra panjang (Ultra longacting insulin) 

Insulin basal kerja ultra-panjang dirancang untuk memperpanjang 

penyerapan ke dalam sirkulasi sistemik, sehingga memperpanjang durasi kerja. 

Penyerapan insulin basal kerja ultra-panjang jangka panjang ini juga mengarah 

pada kurva farmakokinetik yang halus dan konsisten dengan penurunan konsentrasi 

puncak, yang lebih menyerupai sekresi fisiologis insulin basal di pankreas dalam 

kondisi puasa. Konsentrasi serum puncak yang kabur juga dapat mengurangi risiko 

hipoglikemia (Davis et al., 2018). 

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

dengan menengah (Premixed insulin)  

Ini adalah kombinasi dari dua jenis insulin. Ini termasuk satu jenis yang 

dapat membantu Anda mengontrol gula darah selama makan, dan jenis lain yang 

dapat membantu di antara waktu makan (FDA, 2018). 

Insulin disuntikkan melalui di bawah kulit. Tempat suntikan biasanya di 

perut, bokong, paha dan lengan atas. Dilakukan dengan cara memutar tempat 
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suntikan, penderita dapat terhindar dari lemak berlebih, yaitu bertambahnya atau 

bertambahnya ukuran sel lemak di bawah kulit (Afifah, 2016). 

 

Sediaan (U-100 dinyatakan 

sebaliknya) 
Onset Peak Durasi 

Ultra-rapid Acting 

Insulin Aspart (Flasp) 15-20 menit 90-120 menit 5-7 jam 

Insulin humanis-inhaled (Afrezza) 12 menit 35-55 menit 1,5-4,5 jam 

Rapid-acting 

Insulin aspart (Novolog) 

10-20 menit 30-90 menit 3-5 jam 
Insulin lispro U-100, U-200 

(Humalog) 

Insulin Glulisin (Apidra) 

Short-acting 

Regular  (Novolin R, Humulin R) 
30-60 menit 2-4 jam 5-8 jam 

Intermediate-acting  

NPH (Humulin N, Novolin N) 2-4 jam 4-10 jam 10-24 jam 

Regular U-500 (Humulin R 500) 15 menit 4-8 jam 13-24 jam 

Long-acting 

Insulin detemir (Levemir) 1,5-4 jam 6-14 jam 16-20 jam 

Insulin Glargine (Lantus, 

Basaglar) 
2-4 jam - 20-24 jam 

Insulin glargine U-300 (Toujeo) 6 jam - 36 jam 

Insulin degludec U-100, U-200 

(Tresiba) 

 

1 jam - 42 jam 
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Produk Kombinasi 

70% NPH / 30% Regular 

(Humulin 70/30, Novolin 70/30) 
30-60 menit 

Dual 

10-16 jam 
75% NPL, 25% Lispro (Humalog 

75/25) 

5-15 menit 
50% NPL, 50% Lispro (Humalog 

50/50) 

70% insulin aspart protamine, 305 

insulin aspart (Novolog 70/30) 
15-18 jam 

 

Hipoglikemia merupakan efek samping utama yang biasa terjadi. Efek 

samping lainnya adalah respon imun terhadap insulin, yang bisa menyebabkan 

alergi insulin. Untuk menurunkan potensi etiologi hipoglikemia, semua orang 

dengan diabetes tipe 2 pada terapi insulin harus diberitahu tentang tanda-tanda 

hipoglikemia. Jika pasien mengalami gejala hipoglikemia setelah pemberian 

insulin, petugas akan segera memeriksakan kadar gula darahnya, dan jika kadar 

gula darah <70 mg/dl, pasien harus memenuhi asupan air manis dan menurunkan 

tingkat gula darah dengan cepat. Dosis insulin untuk injeksi insulin berikutnya 

(Decroli, 2019). 

b. Terapi Obat Hipoglikemik Oral (OHO) 

 Jika kadar glukosa pada plasma darah tidak mencapai tingkat target, 

pengobatan  dengan agen Hipoglikemik Oral (HGP) dan/atau semprotan insulin 

harus dilakukan. Pemilihan alternatif  pengobatan bagi penderita diabetes tipe 2 

membutuhkan banyak pertimbangan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana 

dicatat, untuk beberapa alasan OHO dapat diberikan sendiri atau dalam kombinasi 

(Decroli, 2019). 

Tabel 5 Farmakodinamik Sediaan Insulin (Dipiro. 2020) 
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1) Golongan Sulfonilurea 

Mekanisme kerja utama dari obat ini yaitu meningkatkan sekresi insulin dari 

sel β pankreas (PERKENI, 2019). Obat ini meningkatkan sekresi insulin dengan 

menjalin ikatan dengan reseptor sulfonilurea spesifik (SUR1) pada sel beta 

pankreas. Pengikatan menyumbat saluran K+ yang bergantung pada adenosin 

trifosfat, menghasilkan aliran kalium yang berkurang dan depolarisasi membran 

selanjutnya. Saluran Ca+2 yang bergantung pada tegangan terputus, dan aliran 

masuk Ca+2 diperbolehkan. Peningkatan Ca+2 intraseluler berikatan dengan 

kalmodulin pada butiran yang mensekresi insulin, menyebabkan butiran yang 

mensekresi insulin bergeser ke permukaan sel dan menyebabkan eksositosis butiran 

insulin. Peningkatan produksi insulin di pankreas disalurkan melalui vena portal 

dan selanjutnya menghambat produksi glukosa hati (DiPiro et al., 2020).  

Sulfonilurea dengan cepat diserap di saluran pencernaan dan dalam waktu 

15 menit dapat mencapai kadar darah setelah pemberian oral. Sulfonilurea diolah 

di hati dan dikeluarkan melalui urin melalui ginjal (Gumantara & Oktarlina, 2017). 

Obat-obat yang termasuk dalam golongan Sulfonilurea anatara lain, Glibenklamid, 

Gliclazid, Glimepirid, Glipizid, Tolbutmid (BNF, 2020). 

2) Golongan Biguanid 

Efek utama metformin adalah menurunkan sekresi glukosa di hati 

(glukoneogenesis) dan meningkatkan pengambilan glukosa di jaringan sekitarnya. 

Dalam kebanyakan kasus Diabetes Melitus Tipe 2, Metformin adalah pilihan 

pertama (PERKENI, 2019). Di tingkat sel, metformin mengaktifkan AMP kinase. 

Metformin telah terbukti mengurangi produksi glukosa hati, tetapi tidak semua efek 

dapat dijelaskan dengan mekanisme ini, dan semakin banyak bukti bahwa 

mekanisme ini ada di usus. Selain itu, kerja metformin mungkin sebagian 

disebabkan oleh peningkatan sensitivitas insulin di jaringan perifer (otot), yang 
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meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel otot. Pada metformin, konsentrasi 

insulin menurun seiring dengan meningkatnya sensitivitas insulin (DiPiro et al., 

2020). 

Metformin sangat efektif dalam menurunkan berat badan pada penderita 

diabetes dengan kondisi obesitas. Protein dalam plasma tidak dapat diikat oleh 

metformin yang bersirkulasi dan sepenuhnya kemudian diekskresikan dalam urin. 

Waktu paruh obat metformin sekitar 2 jam. Karena tidak memiliki efek 

hipoglikemik, metformin aman untuk digunakan oleh orang tua (Decroli, 2019). 

Yang termasuk dalam golongan biguanid yaitu Metformin, Fenformin, dan 

Buformin (BNF, 2020). 

3) Golongan Meglitinid 

Meglitinida mirip dengan obat Sulfonilurea, kecuali bahwa mereka 

memiliki onset kerja yang cepat dengan durasi kerja yang singkat. Dengan 

mengikat ke situs yang berdekatan dengan reseptor Sulfonilurea, Nateglinid, dan 

Repaglinid membuat sel pankreas untuk mensekresi insulin, mirip dengan 

Sulfonilurea, efek samping utama adalah hipoglikemia dan dapat menyebabkan 

penambahan berat badan (DiPiro et al., 2020). Glikoprotein dapat digunakan di 

bawah pengawasan orang tua. Meglitinid dimetabolisme dan diekskresikan oleh 

kandung empedu, sehingga relatif aman digunakan pada orang lanjut usia dengan 

insufisiensi ginjal ringan hingga sedang (Decroli, 2019). Obat yang termasuk dalam 

golongan ini yaitu Nateglinide dan Repaglinide (BNF, 2020). 

4) Penghambat Glukosidase 

Mekanisme kerja glukosidase inhibitor bekerja dengan memperlambat 

penyerapan glukosa dalam darah, sehingga dapat menurunkan kadar gula darah 

setelah makan (PERKENI, 2019). Acarbose praktis tidak diserap dan bekerja pada 

permukaan di dalam saluran pencernaan. Acarbose dimetabolisme di saluran 
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pencernaan melalui peningkatan mikroba, hidrolisis usus, dan enzim pencernaan. 

Menghambat gerakan enzim ini dengan benar dapat menurunkan kisaran gula darah 

postprandial pada orang dengan diabetes tipe 2. Hasil faset termasuk tanda dan 

gejala gastrointestinal yang meliputi perut kembung dan diare. Acarbose 

dikontraindikasikan pada sindrom iritasi usus besar, obstruksi gastrointestinal, 

sirosis hati dan gagal ginjal berat, dengan biaya filtrasi glomerulus 30 ml / menit / 

1,73 m (Decroli, 2019). 

5) Golongan Tiazolidinedion (TZD) 

Thiazolidinedion bekerja dengan mengaktifkan reseptor ketika berikatan 

dengan reseptor Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma (PPAR-γ), 

yang merupakan reseptor inti yang ditemukan di otot, lemak, dan sel-sel hati 

(PERKENI, 2019). Thiazolidinedione menurunkan konsentrasi glukosa hati dan 

menurunkan asam lemak bebas plasma. Thiazolidinedion menurunkan kadar 

HbA1c (11,5%), menaikkan kadar HDL, dan mungkin memiliki berbagai efek pada 

lemak trigliserida dan LDL. Itu tidak mempengaruhi masalah makan (Decroli, 

2019). 

TZD juga memengaruhi keadaan adipokin (misalnya angiotensinogen, 

faktor nekrosis jaringan-α, interleukin 6, PAI-1), yang secara signifikan dapat 

memengaruhi sensitivitas insulin, fungsi endotel, dan peradangan. Perlu dicatat 

bahwa obesitas dan diabetes akan mengurangi kandungan adiponektin, tetapi 

dengan peningkatan pengobatan TZD, adiponektin akan meningkat, sehingga 

meningkatkan fungsi endotel, sensitivitas insulin, dan memiliki efek antiinflamasi 

yang efektif (DiPiro et al., 2020). Yang termasuk dalam golongan ini yaitu 

Pioglitazone (BNF, 2020). 
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6) DPP-4 Inhibitor 

Enterokinin adalah peptida yang dikelurkan oleh usus kecil sebagai respon 

terhadap makanan di usus. Ada 2 jenis peptida yang diklasifikasikan sebagai 

inkretin yang memengaruhi pengolahan glukosa: GLP1 (peptida mirip glukagon 1) 

dan GIP (peptida insulinotropik bergantung glukosa). Dari keduanya, GLP1 adalah 

yang peran utama dalam metabolisme glukosa. GLP1 berperan dalam menaikkan 

produksi insulin terutama pada sekresi insulin fase 1, karena glukosa intraseluler 

menghambat sekresi glukagon. Keduanya menyebabkan penurunan gula darah 

(Decroli, 2019). 

Penghambat DPP-4 dapat ditoleransi dengan sangat baik. Reaksi yang 

merugikan jarang terjadi, tetapi mungkin termasuk hidung tersumbat, pilek; sakit 

kepala; atau infeksi saluran pernapasan bagian atas. Bahaya keamanan yang 

disebabkan oleh penghambat DPP-4 setelah pemasaran meliputi gagal jantung, 

pankreatitis, dan nyeri sendi (DiPiro et al., 2020). Alogliptin, Linagliptin, 

Saxagliptin, Sitagliptin dan Vidagliptin termasuk dalam golongan ini (BNF, 2020). 

7) SGLT-2 Inhibitor 

Inhibitor SGLT2 adalah kelas baru agen hipoglikemik oral yang 

menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus distal  dengan menghambat fungsi 

transporter glukosa SGLT2 (Decroli, 2019). Meskipun SGLT-2 inhibitor mencegah 

reabsorpsi 90% dari beban glukosa yang difiltrasi, secara teori, hal ini dapat 

menyebabkan kehilangan glukosa harian dalam urin setinggi 170-g, tetapi ekskresi 

glukosa urin (UGE) tidak akan melebihi 75 hingga 85 g / hari, karena saat bekerja 

pada kapasitas maksimum, SGLT-1 mulai mengimbangi dan dapat menyerap 

kembali hingga 30% hingga 40% beban glukosa yang telah difiltrasi. Oleh karena 

itu, ketika SGLT-2 dihambat, SGLT-1 dapat segera meningkatkan reabsorpsi 

glukosa dan menonaktifkan efek diabetes dari inhibitor SGLT-2 (DiPiro et al., 
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2020). Obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu Canaglifozin, Dapaglifozin, 

Empaglifozin, dan Ertuglifozin (BNF, 2020). 

8) Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists 

Kelas ini meniru efek GLP-1 endogen. Mereka merangsang sel beta 

pankreas untuk mengeluarkan insulin sebagai respons terhadap glukosa. Selain itu, 

selama periode hiperglikemia, GLP1 RA dapat menurunkan produksi glukosa hati 

dengan mengurangi  kadar glukagon yang meningkat secara tidak tepat. Obat-

obatan ini juga memiliki efek langsung pada lambung melalui sistem saraf otonom 

untuk memperlambat pengosongan lambung dan mengurangi ekskursi glukosa 

terkait makanan (DiPiro et al., 2020). Dulaglutide, Exenatide, Liraglutide, 

Lixisenatide, dan Semaglutide masuk ke dalam golongan obat ini (BNF, 2020). 

E. Tinjauan Keislaman 

Islam adalah agama yang utuh. Dalam Islam tidak hanya dijelaskan tauhid 

dan cara hidup sosial, tetapi juga menjelaskan masalah kesehatan. Pada hukumnya 

Al-Qur’an adalah pangkal dari segala hukum dan ilmu Islam, dan sebenarnya dapat 

menyembuhkan berbagai macam penyakit. Seperti yang dijelaskan didalamnya 

yaitu : 

 

ولََ  َْ هنََلَعَ   َُ نصََ  وَلَوَ  ووَْاولََا ايََمَجْعاَ اَناْٰرََ   يَمَجْاَ      اَهَتعَٰ  ْتََْ يَرَرْاَ  ٌَّاَم ْْ ََلَ  ْلََ        لَااَنَلَ  وْنيْْهَلَ  

ََدهٰ ءْااٌََِّّ   ْْ اويْْهَلَ   َْ َْرَّ  اَماَناْْذَ  ْْاَِ  هنََنْللََؤَ  وَ     َْ ََلَ   ْْ  لوَ  يَجٰم   يَنَعَاْذَ  
ِ
ؤَ  اَْوَ َْ   هْعَد  رَ  اؤ ن نْكَ  نْلَ  هلََاََ

Terjemahnya : 

 “Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain 
Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-
ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah 
orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi 
orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga 
mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. 
Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".” (Q.S. 

Fussilat: 44). 
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 Tafsir Quraish Shihab menjelaskan ayat diatas bahwa Apabila al-Qur'ân 

Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para 

pembangkang itu, pasti mereka, dengan sikap ingkar, akan mengatakan, "Mengapa 

ayat-ayat al-Qur'ân tidak diterangkan dengan bahasa yang dapat kami mengerti? 

Mengapa al-Qur'ân tidak berbahasa Arab padahal diturunkan di kalangan bangsa 

Arab?" Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Al-Qur'ân itu hanya dapat 

dijadikan petunjuk, penyembuh, dan penyelamat dari kebingungan dan keragu-

raguan bagi orang-orang Mukmin saja, bukan yang lain. Sedang orang-orang yang 

tidak mempercayainya, seolah-olah menjadi tuli dan buta karena hanya melihat 

bagian al-Qur'ân yang, menurut mereka, dapat dijadikan bahan fitnah. Mereka ini 

bagaikan orang yang diseru kepada keimanan dari tempat yang jauh dan tidak bisa 

mendengarnya ". 

Terkait dengan ayat tersebut, Allah SWT berfirman bahwasanya Al-Qur’an 

diturunkan tidak hanya dijadikan sebagai bacaan semata, tetapi dengan Al-Qur’an 

kita jadikan sebagai landasan dalam melakukan pengobatan. Jadi, selain dengan 

menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT juga menjadikan sebagai sumber 

pengetahuan bagi kita. Selain dalam Al-Qur’an, Rasulullah SAW sebagai utusan 

Allah SWT ke Bumi sebagai pemberi petunjuk menjelaskan dalam Haditsnya 

bahwa kita dianjurkan melakukan pengobatan terhadap penyakit yang diderita. 
 

ر يل ل ُار بد ر االله ي اٌَّّ  َاٌَّ   وْكَلَْ   َْ اٌَّ  َبََاصَ  َْذمْاَ ،ََ َْ لَ  يَزْ  ااونعْ  مَؤْ رْذْ  ر رََََ  ،اوداٌَّْ  اودْ َُ َْ  

Artinya : 

 “Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan 

penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa 
Ta’ala.” (HR. Muslim). 

 Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang muslim diperbolehkan 

mengobati penyakitnya. Karena setiap penyakit pasti disembuhkan. Jika obat yang 
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digunakan tepat untuk sumber penyakitnya, maka dengan izin Allah SWT 

penyakitnya akan hilang dan orang yang sakit akan sembuh. Namun, jika penyebab 

penyakit tidak diketahui atau obatnya tidak ditemukan, pertumbuhan terkadang 

terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dalam hadits lain diterangkan bahwa : 
 

سانة ؤع َُلَصَ  :ا سَنذَْ  يَنَعَعْ  ااونعَ  بَنمْ اولبْاْْ  َ  يْلَدَ   َْ اٌَّجْ  ، َُ َْ ََ  ،ابَيََرَاصَ   ََ  هاَ : ْ وََا سَلَ ََ  

هأ ،ااونعْ  َْ ََ  َنَ تَدَاَ ا ،ااونعْ  يْبَاََ  هاَ ن هَذََ  : ْ وََا َْ َْ لْ  يَزْ  ااونعَ  ؤْ  َْذْ  ،ادَاَ َُ َْ عَضَ  َّوْْ  َاٌَّٰ  هَعَضَ  وذَ َ   َْ  

ِْ  وَعَ  ََع رََ  َْاٌّٰ   ااْ  َاٌَّ    َْ    َ ََلَأ نَا :َْاولَا .   ََ ا : َْا ََ  اوعََ 

Artinya : 

 “Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai 

Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para 

hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah 

meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali 
satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: 

“Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu 
Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa hadits ini hasan 
shahih) 

 Kandungan di atas memperlihatkan bahwa setiap penyakit/masalah 

kesehatan bisa disembuhkan kecuali penyakit lama. Rasulullah melihatnya. 

Pikirkan usia tua adalah penyakit. Karena penyakit tersebut menghancurkan ihwal 

seseorang, sama seperti penyakit lain yang biasanya berujung pada kematian atau 

kesulitan bertahan hidup seseorang. 

 Ungkapan “setiap penyakit bisa disembuhkan” artinya bisa universal. 

Maka dari itu termasuk penyakit yang fatal dan berbagai jenis penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan oleh dokter karena tidak ada obatnya. Ibnu Qayyim berkata: 

"Allah telah menciptakan obat-obatan untuk mengobati semua penyakit ini. 

Namun, ilmu tentang obat-obatan ini tidak diturunkan kepada umat manusia." Hal 

ini dikarenakan ilmu yang dimiliki manusia terbatas pada ilmu yang diajarkan oleh 



39 
 

 
 
 

Tuhan. Olehnya Rasulullah menegaskan bahwa kesembuhan atas suatu penyakit 

bergantung pada kemampuan adaptasi obat terhadap penyakit tersebut. 

Dikarenakan setiap ciptaan Allah memiliki kebalikannya, maka setiap penyakit 

pasti memiliki kebalikannya, yaitu obat yang berlawanan dengan penyakit. 

 Dengan beberapa penjelasan tentang melakukan pengobatan dalam 

perspektif Islam, dengan itu dalam melakukan pengobatan perlu dilakukan secara 

tepat dan cermat. Artinya kita sebaiknya memilih pengobatan yang sesuai dan 

tentunya efektif terhadap penyakit yang diderita. 

 Saat ini, di era modern dalam pengobatan diperlukan pengeluaran biaya 

dalam prosesnya. Namun dalam mengeluarkan biaya dalam pengobatan harus 

diperhatikan. Dalam islam pun dijelaskan bahwa kita harus cermat dalam 

melakukan pengeluaran biaya. 

Sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah SWT bahwa : 

 

هَلَ  اْؤْ  َْ ا اوَجَبيََْ َُانلََِ َُاؤَ  اونْعَطْعَلْ  انَْلَاؤَ   َْ ا وْرَرَْعِ  اونْعَطَلَ     َٰ َُالََ  

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan 
setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (Q.S. Al-Isra: 27).. 

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwa sebab orang-orang yang 

menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara- saudara 

setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar 

terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. 

Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula 

kawannya, akan sama seperti sifat setan. 

Jika dihubungkan dengan penelitian ini, bahwa dalam Islam diberikan 

petunjuk dalam melakukan pengobatan, namun kita juga dianjurkan untuk 

memperhatikan biaya dalam melakukan pengobatan. Oleh karena itu secara tidak 

https://risalahmuslim.id/kamus/kufur
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langsung bahwa dalam melakukan pengobatan kita mesti memilih pengobatan yang 

efektif untuk kita dan menawarkan biaya yang tidak terlalu banyak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian non eksperimental dengan desain 

penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang diambil ialah data primer dengan 

metode kuisioner dan sekunder berupa data rekam medik dengan metode 

retrospektif periode Januari 2019 – Juni 2021 dari baseline hingga bulan pertama 

untuk menilai efektivitas biaya penggunaan terapi obat antidiabetes. 

B. Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dan kualitatif 

untuk menganalisis terapi yang paling efektif dan menentukan pengobatan yang 

paling efektif dengan biaya yang rendah terhadap pasien diagosa Diabetes Melitus 

tipe 2. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.  Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Salewangeng, Kelurahan Siengkang, 

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021 – Agustus 2021. 

D. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu pasien Prolanis yang didiagnosa Diabetes 

Melitus tipe 2 di Puskesmas Salewangeng, Kabupaten Wajo. 

2. Sampel  

Cara penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik Purposive 

sampling yaitu pasien Prolanis yang didiagnosa Diabetes Melitus tipe 2 di 
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n = 

Gambar 1 Rumus Besar Sampel 

Puskesmas Salewangeng, Kabupaten Wajo yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi. 

a. Besar Sampel yang Digunakan 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan dengan 

menggunakan rumus berikut : 

zα2PQ 

d2 

 

Keterangan : n = Jumlah sampel 

   α = Kesalahan Generalisasi ditetapkan sebesar 5% 

   zα = Nilai standar alpha 5% yaitu 1,96 

   P = Prevalensi jumlah populasi  

   Q = 1-P 

d   = Presisi penelitian, yaitu kesalahan prediksi proporsi yang masih 

dapat diterima. 

b. Kriteria Sampel 

Kriteria Sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain: 

1) Kriteria Inklusi : 

Adapun yang menjadi kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

a) Pasien yang menderita diabetes melitus tipe 2 baik laki-laki maupun 

perempuan umur ≥35 tahun  

b) Pasien diabetes melitus tipe 2 tanpa penyakit penyerta atau tanpa 

komplikasi 

c) Data rekam medis lengkap. 

d) Pasien yang sudah memberikan persetujuan untuk dijadikan objek 

penelitian 
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e) Pasien yang sudah mengisi kuisioner penelitian 

2) Kriteria Eksklusi :  

Adapun yang menjadi kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah 

a) Pasien diabetes melitus tipe 2 yang meninggal selama proses 

pengobatan 

b) Pasien dengan Diabetes melitus pada ibu hamil 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan secara kuisioner untuk medapatkan 

data biaya non medik langsung dan pengumpulan data secara dokumentasi berupa 

data rekam medik pasien, data biaya medik langsung.  

F. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas atau variabel independent pada penelitian ini adalah biaya 

medik langsung dan biaya non medik langsung. 

2. Variabel terikat atau variabel dependen adalah hasil analisis efektivitas biaya. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa hasil kuisioner 

biaya non medik langsung dan data rekam medik pasien, billing pasien sebagai data 

biaya medik langsung. 

H. Langkah Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

Data primer didapatkan menggunakan kuisioner memperoleh data 

mengenai biaya tidak langsung (transportasi, biaya pendamping dan biaya 

hilangnya produktivitas). Biaya transportasi bergantung pada jenis kendaraan yang 

digunakan serta jarak rumah responden ke Puskesmas. Hilangnya produktifitas 

pasien maupun keluarga bergantung pada jenis pekerjaan serta lama rawatan. 
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Efektivitas (%) = x 100 

Gambar 2 Rumus Perhitungan Efektivitas 

Sedangkan biaya pendamping bergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi 

serta lama perawatan .pasien yang di dampingi 

Untuk data sekunder diperoleh dari bagian ruang rekam medis, instalasi 

farmasi dan registrasi. Data yang terekam pada formulir pendataan meliputi nomor 

rekam medis, identitas pasien (umur, jenis kelamin, riwayat kesehatan, diagnosa, 

tekanan darah, kadar gula darah dan pemeriksaan lain, dan cara pengobatan).  

2.  Perhitungan Biaya Medik  

Perhitungan biaya medik dilakukan dengan menjumlahkan rata-rata 

masing-masing biaya medik non langsung dari hasil kuisioner dan biaya medik 

langsung dari billing/kwitansi pasien. Biaya medik non langsung meliputi biaya 

transportasi, biaya pendamping, dan hilangnya produktivitas. Biaya medik 

langsung meliputi informasi detail obat antidiabetes, biaya registrasi, biaya 

pemeriksaan, biaya konsultasi, dan biaya laboratorium untuk setiap pasien. Data 

biaya medik digunakan untuk menghitung Average Cost-Effectiveness Ratio 

(ACER) dan Icremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER). 

3. Perhitungan Efektivitas Terapi 

Perhitungan efektivitas terapi dihitung berdasarkan banyaknya pasien yang 

mencapai target gula darah dibagi dengan total pasien yang mendapatkan terapi 

yang sama ditulis dengan rumus : 

Total pasien yang mencapai target terapi 

Total pasien dengan terapi yang sama 

 

4. Perhitungan Nilai ACER 

ACER diperhitungkan untuk setiap terapi peluang dan perbandingan telah 

diperoleh dari variasi relatif antara obat baru dan obat pembanding. Hasil tersebut 

ditafsirkan sebagai nilai bersama sesuai dengan satuan efektivitas atau harga umum 



45 
 

 

ACER = 

ICER = 

= 

Gambar 3 Rumus Perhitungan Nilai ACER 

Gambar 4 Rumus Perhitungan Nilai ICER 

yang diperlukan untuk menuai tujuan penyembuhan (diskon dalam tahap gula 

darah). Perhitungan ini digunakan rumus : 

Rata-rata total biaya medik  

Efektivitas (%) 

 

5. Perhitungan Nilai ICER 

ICER didefinisikan karena perbedaan antara harga dari dua terapi peluang 

dan perbedaan efektivitas antara alternatif. Hasil ICER menunjukkan biaya yang 

diperlukan untuk memperoleh ledakan untuk satu unit hasil relatif (penurunan kadar 

gula darah) untuk evaluasi, yaitu terapi peluang dengan biaya ACER terendah. 

Perhitungan ini digunakan rumus : 

∆ biaya 

∆ efektivitas 

biaya terapi yang dibandingkan – biaya terapi pembanding 

efektivitas terapi yang dibandingkan – efektivitas terapi pembanding 

 

6. Pengolahan Data dengan Tabulasi 

Hasil dari tiap perhitungan analisis data disajikan dalam bentuk tabel. Untuk 

tabel dari perhitungan total biaya medik l per terapi disajikan dengan  format  

berikut : 

No. Jenis Biaya biaya non medik langsung Persentase % 

1. 
Hilangnya 

Produktivitas  
xa %xa 

2. Transportasi xb %xb 

3. 
Biaya 

Pendamping 
xc %xc 
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Total Biaya Rata-

rata 
x1 100% 

Tabel 6 Perhitungan Biaya Non Medik Langsung 

No. Pola Terapi Jumlah Paien (N) Rata-rata biaya medik langsung 

1. Obat X N x2 
Tabel 7 Perhitungan Biaya Medik Langsung 

No. Pola Terapi Jumlah Pasien (N) Rata-rata biaya medik 

1. Obat X N x 
Tabel 8 Format Tabel Hasil Perhitungan Total Biaya Medik Langsung 

Tabel hasil perhitungan nilai efektivitas disajikan dengan format berikut : 

No. Pola terapi Jumlah pasien (N) 

Jumlah pasien yang 

mencapai terget 

terapi (n) 

Efektivitas (%) 

1. Obat X N n y 
Tabel 9 Format Tabel Hasil Perhitungan Efektivitas Terapi 

Tabel hasil perhitungan nilai ACER disajikan dengan format berikut : 

No. Pola Terapi Rata-rata Biaya Medik 
Efektivitas 

(%) 
Nilai ACER 

1. Obat X x y a 
Tabel 10 Format Tabel Hasil Perhitungan Nilai ACER 

Tabel hasil perhitungan nilai ICER disajikan dengan format berikut : 

No. Pola Terapi 
Rata-rata 

biaya medik 

Efektivitas 

(%) 

∆ 

Biaya 

∆ 

Efektivitas 

Nilai 

ICER 

1. 
Obat 

Pembanding 
x1 y1 x1 y1 a 
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2. 
Obat yang 

dibandingkan 
x2 y2 ∆x ∆y b 

Tabel 11 Format Tabel Hasil Perhitungan Nilai ICER 

I. Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pengurusan surat izin meneliti dari 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

 

Pengurusan kode etik penelitian 

 

Pengajuan izin untuk melakukan penelitian 
di Puskesmas Salewangeng, Kabupaten 

Wajo 

Melakukan penelitian 

Pengumpulan dan penelusuran data 

Data Primer : 

1. Kuisioner Data 
Biaya Non 
Medik Langsung 

Data Sekunder : 

1. Data Rekam 
Medik 

2. Data Biaya Medik 
Langsung 
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1. Biaya medik langsung 
2. Analisis farmakoekonomi 

Analisis Efektivitas Biaya 
a. ACER 
b. ICER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Hasil penelitian 

Pengolahan data dan analisis data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Pada penelitian dikumpulkan data primer dan sekunder dari responden yakni 

pasien prolanis diabetes melitus tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo dan juga 

data sekunder dari rekam medik pasien dan billing pembayaran pasien. Jumlah 

pasien yang terlibat dalam penelitian ini yaitu sebanyak 73 orang. 

1. Profil Penggunaan Terapi Antidiabetes 
Tabel 12 Profil Penggunaan Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus 
Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021 

Pola Terapi Jumlah Pasien Persentase % 

Metformin 20 27,4 % 

Glimepirid 8 11% 

Metformin & Glimepirid 36 49,3 % 

Insulin Levemir & Novorapid 9 12,3% 

Total 73 100% 

2. Perhitungan Biaya Non Medik Langsung 
Tabel 13 Biaya Non Medik Langsung Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 

Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021 

No. Jenis Biaya biaya non medik langsung Persentase % 

1. 
Hilangnya 

Produktivitas  
Rp. 1.649.315 96% 

2. Transportasi Rp. 37.192 2,2% 

3. 
Biaya 

Pendamping 
Rp. 31.932 1,8% 

Total Biaya Rata-

rata 
Rp. 1.718.439 100% 
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3. Perhitungan Biaya Medik Langsung 
Tabel 14 Biaya Medik Langsung Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 
Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021 

No. Pola Terapi Jumlah Paien (N) Rata-rata biaya medik langsung 

1. Metformin 20 Rp. 75.000 

2. Glimepirid 8 Rp. 52.800 

3. 
Metformin & 

Glimepirid 
36 Rp. 82.800 

4. 

Insulin 

Levemir & 

Novorapid 

9 Rp. 1.245.000 

4. Perhitungan Total Biaya Medik 
Tabel 15 Total Biaya Medik Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas 

Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021 

No. Pola Terapi Jumlah Pasien (N) Rata-rata biaya medik 

1. Metformin 20 Rp. 1.793.439 

2. Glimepirid 8 Rp. 1.771.239 

3. 
Metformin & 

Glimepirid 
36 Rp. 1.801.239 

4. 
Insulin Levemir 

& Novorapid 
9 Rp. 2.963.439 
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5. Perhitungan Efektivitas Terapi 
Tabel 16 Efektivitas Terapi Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas 

Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021 

No. Pola terapi Jumlah pasien (N) 

Jumlah pasien yang 

mencapai terget 

terapi (n) 

Efektivitas (%) 

1. Metformin 20 9 45% 

2. Glimepirid 8 5 62,5% 

3. 

Metformin 

& 

Glimepirid 

36 30 83,3% 

4. 

Insulin 

Levemir & 

Novorapid 

9 9 100% 

6. Perhitungan Nilai ACER 
Tabel 17 Nilai ACER Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 

2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021 

No. Pola Terapi Rata-rata Biaya Medik 
Efektivitas 

(%) 
Nilai ACER 

1. Metformin Rp. 1.793.439 45% Rp. 39.854 

2. Glimepirid Rp. 1.771.239 62,5% Rp. 28.340 

3. 
Metformin & 

Glimepirid 
Rp. 1.801.239 83,3% Rp. 21.624 

4. 

Insulin 

Levemir & 

Novorapid 

Rp. 2.963.439 100% Rp. 29.634 
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7. Grid Efektivitas Biaya 
Tabel 18 Grid Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes 

Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 
2021 

Efektivitas biaya 
Biaya lebih 

rendah 
Biaya Sama Biaya lebih tinggi 

Efektivitas lebih 

rendah 

A 

1. Metformin 

2. Glimepiride 

(Perhitungan 

ICER) 

B 
C 

Didominasi 

Efektivitas sama D 
E 

Arbitary 
F 

Efektivitas lebih 

tinggi 

G 

Dominan 
H 

I 

1. Insulin 

Levemir & 

Novorapid 

(Perhitungan 

ICER) 

8. Perhitungan Nilai ICER 
Tabel 19 Nilai ICER Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes Melitus Tipe 2 

Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-Juni 2021 

No. Pola Terapi 

Rata-rata 

biaya 

medik 

Efektivitas 

(%) 
∆ Biaya 

∆ 

Efektivitas 

Nilai 

ICER 

1. 
Obat 

Pembanding 

Rp. 

1.801.239 
83,3% 

Rp. 

1.801.239 
83,3% 

Rp. 

21.624 
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(Metformin 

& 

Glimepirid) 

2. 

Obat yang 

dibandingkan 

(Metformin) 

Rp. 

1.793.439 
45% 

Rp. -

7.800 
-38,3% 

Rp. 

204 

3. 

Obat yang 

dibandingkan 

(Glimepirid) 

Rp. 

1.771.239 
62,5% 

Rp. -

30.000 
-20,8% 

Rp. 

1.442 

4. 

Obat yang 

dibandingkan 

(Insulin 

Levemir & 

Novorapid) 

Rp. 

2.663.439 
100% 

Rp. 

862.200 
16,7% 

Rp. 

51.629 

 

B. Pembahasan 

Penelitian farmakoekonomi yang menganalisis evaluasi faktor klinis 

(efektivitas) dan ekonomi (biaya) dapat membantu pembuat kebijakan mencapai 

solusi objektif untuk keempat pertanyaan ini. Karenanya, farmakoekonomi dapat 

membantu memilih pil secara rasional untuk menawarkan tingkat keuntungan 

terbaik. Penelitian farmakoekonomi biasanya mempertimbangkan dua komponen: 

biaya dan hasil akhir pengobatan (final result). Pada kenyataannya, dalam 

penelitian yang menganalisis keekonomian suatu obat/produk penyembuhan, 

komponen biaya selalu berkaitan dengan khasiat, kegunaan atau keuntungan dari 

obat yang diberikan. (Kemenkes RI. 2013).  
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Khasiat mengacu pada kemampuan obat untuk secara positif mempengaruhi 

kesehatan  pasien dalam praktik klinis rutin (penggunaan sehari-hari di dunia nyata, 

tidak dalam kondisi penelitian yang optimal). Penelitian farmakoekonomi dapat 

memberikan indikator keuntungan yang diperoleh dalam pelaksanaan terapi, 

menunjukkan biaya (jumlah rupiah yang harus dikeluarkan) untuk setiap unit 

metrik kesehatan dengan menggabungkannya dengan ekonomi. Hal ini terjadi 

karena penggunaan obat, baik klinis maupun non klinis. Semakin kecil jumlah uang 

yang  dibayarkan untuk mendapatkan satuan metrik kesehatan yang diinginkan 

(klinis atau non-klinis), semakin murah obatnya (Kemenkes RI. 2013). Dalam 

penelitian ini merujuk pada analisis efektivitas terapi antidiabetes terhadap biaya 

yang dikeluarkan oleh pasien prolanis Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo. 

Dari penjelasan diatas terkait aspek yang dianalisis dalam penelitian ini, 

maka data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ditetapkan yakni data primer 

dan sekunder dijelaskan secara tabulasi. Pada Tabel 12 diterangkan statistik 

penggunaan terapi yang diresepkan kepada pasien prolanis diabetes melitus tipe 2. 

Dimana terapi yang paling sering digunakan yaitu terapi kombinasi Metformin & 

Glimepirid dengan persentase sebanyak 49,3%, kemudian terapi tunggal Metformin 

yaitu 27,4%, lalu terapi kombinasi Insulin Levemir & Novorapid sebesar 12,3%, 

dan yang paling sedikit digunakan yaitu terapi tunggal Glimepirid sebesar 11%. 

Data tersebut dikumpulkan dari data rekam medik pasien yang bersumber dari 

pengelola pasien prolanis Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo. Dari hasil data 

tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan biaya non medik langsung yang berasal 

dari kuisioner dan biaya medik langsung yang berasal dari billing pembayaran 

pasien. 

Berdasarkan gambaran penggunaan antidiabetes tersebut, sesuai dengan 

penjelasan dari literatur (DiPiro et al., 2020) bahwa terapi farmakologi Diabetes 
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Melitus Tipe 2 dapat diberikan obat antidiabetes oral maupun insulin. Hal tersebut 

juga sejalan menurut (Decroli, 2019) dan penelitian yang dilakukan oleh (Wulan 

Agustin Ningrum, Ainun Muthoharoh, 2019) bahwa terapi antidiabetes oral yang 

paling sering digunakan yaitu golongan biguanid dan Sulfonilurea. 

Pada Tabel 13 dijelaskan hasil dari kuisioner terkait  pengumpulan data 

biaya non medik langsung. Dimana total rata-rata biaya non medik langsung 

sebesar Rp. 1.718.439. Total biaya non medik langsung merupakan hasil dari tiga 

aspek pengukuran yaitu biaya hilangnya produktivitas sebesar Rp. 1.649.315 

dengan persentase 96%, kemudian biaya transportasi sebesar Rp. 37.192 dengan 

persentase 2,2%, dan biaya pendamping sebesar Rp. 31.932 dengan persentase 

1,8%. 

Menurut (Indrayathi, P.A & Noviyanti, 2016) biaya non medik langsung 

(direct non medical cost) adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan secara 

langsung dan tidak berhubungan langsung dengan pembelian suatu produk atau jasa 

kesehatan. Biaya ini sudah termasuk transportasi ke dan dari rumah sakit dan makan 

untuk keluarga pasien. Biaya non medik langsung diukur dengan menggunakan 

kuisioner dikarenakan data biaya tersebut tidak tercatat oleh pihak pelayanan 

kesehatan atau puskesmas. Biaya non medik langsung bersifat secara keseluruhan 

atau hasilnya tidak dibedakan berdasarkan jenis terapi yang diberikan. Biaya 

tersebut diukur dari pengeluaran biaya non medik langsung dari seluruh pasien 

kemudian dirata-ratakan.  

Perbedaan persentase yang cukup besar pada pengeluaran biaya non medik 

langsung dimana persentase tertinggi berada pada pengeluaran biaya hilangnya 

produktivitas, hal tersebut dikarenakan biaya tersebut dipengaruhi dari 

terganggunya atau terhambatnya penghasilan dari pekerjaan tiap pasien. Dimana 

pengahsilan dari pasien merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk 
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membayar biaya penanganan kesehatan. Biaya transportasi dipengaruhi oleh jenis 

kendaraan yang dipakai oleh pasien untuk pergi ke Puskesmas. Baik transportasi 

umum maupun transportasi pribadi pasien mengeluarkan biaya yang hampir sama 

namun untuk transportasi umum pengeluarannya sebagai pembayaran untuk jasa 

transportasi sedangkan untuk transportasi pribadi pengeluarannya digunakan untuk 

membeli bahan bakar kendaraan. Untuk biaya pendamping, pasien biasanya 

mengeluarkan biaya konsumsi ataupun biaya kebutuhan lainnya untuk pendamping 

yang menemani pasien pergi ke Puskesmas. 

Pada Tabel 14 dijelaskan biaya medik langsung yang terdiri dari biaya 

administrasi, biaya pemeriksaan laboratorium, dan biaya obat yang digunakan. 

Untuk pasien dengan terapi tunggal metformin yakni sebanyak 20 pasien 

membutuhkan biaya rata-rata sebesar Rp. 75.000, untuk pasien dengan terapi 

tunggal glimepirid dengan jumlah pasien yaitu 8 sebesar Rp. 52.800, untuk pasien 

dengan terapi kombinasi Metformin & Glimepirid yakni sebanyak 36 pasien 

sebesar Rp. 82.800, dan pasien dengan terapi kombinasi insulin Levemir & 

Novorapid dengan jumlah pasien sebanyak 9 orang yaitu Rp. 1.245.000. 

Berdsarkan data tersebut bahwa biaya medik langsung yang paling banyak 

dikeluarkan yaitu pasien dengan terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid. 

Biaya medik langsung didapatkan pada bagian pengelola Prolanis dan 

administrasi Puskesmas data yang didapatkan berupa billing untuk masing-masing 

perlayanan serta dilakukan pecocokan menggunakan data resep yang tertera pada 

rekam medik. Data biaya medik langsung berbeda-beda untuk masing-masing jenis 

terapi, hal itu dikarenakan adanya perbedaan harga satuan obat untuk masing-

masing terapi. Data harga obat didapatkan pada apotik dimana harga obat pasien 

prolanis berdasarkan data harga obat PRB (Pasien Rujuk Balik) yang diatur oleh 

BPJS Kesehatan. Untuk biaya administrasi pasien, biaya konsultasi dokter dan 
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biaya pemeriksaan gula darah didapatkan pada bagian administrasi puskesmas 

berupa daftar harga pelayanan pasien. Biaya tersebut sama untuk semua pasien 

Prolanis diagnosa Diabetes Melitus Tipe 2 dikarenakan pelayanan dan jadwal 

pemeriksaan kesehatan pasien sama yang mana mengikuti berdasarkan program 

yang telah diatur oleh pihak pengelola Prolanis Puskesmas Salewangeng Kab. 

Wajo. Pasien melaksanakan kunjungan rutin ke Puskesmas sebanyak 3 kali dalam 

satu bulan dan pemeriksaan GDP atau GDS dilaksanakan satu kali dalam satu 

bulan. Obat yang diberikan kepada pasien, telah diresepkan untuk penggunaan 

selama satu bulan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hasil perkembangan 

efektivitas terapi yang diberikan selama satu bulan. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Suardhika et al., 2020) bahwa biaya pengobatan 

langsung meliputi harga obat, biaya pemeriksaan dan konsultasi dokter, biaya 

pemeriksaan, dan biaya administrasi. 

Biaya medik merupakan hasil dari penjumlahan seluruh total biaya yang 

digunakan pasien dalam menjalankan terapi pengobatan diabetes melitus tipe 2. 

Jumlah biaya tersebut merupakan hasil dari penjumlahan biaya non medik langsung 

dengan biaya medik langsung. Biaya non medik langsung sama untuk semua jenis 

terapi yang diberikan dikarenakan sumber pengeluaran berasal dari pasien maupun 

keluarga pasien, berbeda dengan biaya medik langsung yang di golongkan 

berdasarkan jenis terapi yang diberikan dikarenakan merupakan tanggungan BPJS 

yang dibayar berdasarkan jenis terapi. Oleh karena itu seluruh pasien mengeluarkan 

biaya non medik langsung dengan jumlah yang sama. Pada Tabel 15  dijelaskan 

jumlah biaya medik yang diperlukan untuk tiap jenis terapi. Untuk pasien dengan 

terapi tunggal metformin mengeluarkan biaya medik sebesar Rp. 1.793.439, 

kemudian pasien dengan terapi tunggal Glimeprid sebesar Rp. Rp. 1.771.239, biaya 

medik untuk terapi kombinasi Metformin & Glimepirid yaitu sebesar Rp. 
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1.801.239, dan biaya medik untuk terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid 

yaitu sebesar Rp. 2.963.439. Dengan hasil tersebut jenis terapi yang membutuhkan 

biaya yang paling kecil yaitu terapi tungal metformin dan yang paling besar yaitu 

terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid. 

Terkait dengan efektivitas terapi, data yang diambil merupakan data 

sekunder dari data rekam medik pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi 

penelitian. Dimana yang menjadi parameter efektivitas suatu alternatif terapi dilihat 

berdasarkan hasil tes GDP (Gula Darah Puasa) pasien dimana pegukurannya 

dilakukan sebulan sekali. Target efektivitasnya ditunjukkan dengan adanya 

penurunan gula darah yang mencapai target terapi yaitu <126 mg/dL (<7,0 

mmol/L). Parameter tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam literatur (Dipiro. 

2020) yakni nilai GDP seseorang yang dinyatakan diabetes melitus yaitu ≥126 

mg/dL (≥7,0 mmol/L). Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat 

dilihat pada Tabel 16 bahwa efektivitas dari terapi tunggal Metformin yaitu dari 

total 20 orang pasien yang mengalami penurunan gula darah sesuai target yaitu 

sebanyak 9 orang satau dengan persentase sebesar 45%, terapi tunggal Glimepirid 

memiliki total pasien sebanyak 8 orang dengan jumlah pasien yang mencapai target 

yaitu sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 62,5%, untuk terapi kombinasi 

Metformin & Glimepirid dengan jumlah pasien sebanyak 36 orang dengan jumlah 

pasien yang mencapai target terapi yaitu sebanyak 30 orang dengan persentase 

sebesar 83,3%, untuk terapi kombinasi insulin Levemir &  Novorapid yaitu dengan 

jumlah pasien sebanyak 9 orang dan semua pasien mencapai target terapi atau 

dengan persentase efetivitas sebesar 100%. Dengan hasil tersebut, alternatif terapi 

paling efektif yaitu terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid dan terapi yang 

kurang efektif yaitu terapi tunggal Metformin. 
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Perhitungan nilai ACER didapatkan dengan cara membagi jumlah biaya 

medik dengan efektivitas terapi. Pada Tabel 17 didapatkan hasil perhitungan tiap 

alternatif terapi yaitu, untuk terapi tunggal metformin didapatkan hasil Rp. 39.854, 

untuk terapi tunggal Glimepirid sebesar Rp. 28.340, untuk terapi kombinasi 

Metformin & Glimepirid sebesar Rp. 21.624, dan untuk terapi kombinasi insulin 

Levemir & Novorapid yaitu sebesar Rp. Rp. 29.634. Dengan hasil tersebut terapi 

yang paling efektif untuk pasien diabetes melitus tipe 2 pada pasien prolanis 

berdasarkan perhitungan ACER yaitu terapi kombinasi Metformin & Glimepirid 

dengan nilai ACER yaitu Rp. 21.624 hal tersebut dikarenakan terapi tersebut paling 

cost effective dari semua jenis alternatif terapi yang diberikan. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Norhalimah. 2018) bahwa Hasil efektivitas 

dinyatakan dalam ACER (Average Cost Effectiveness Ratio) bertujuan untuk 

membandingkan antara biaya obat antidiabetik yang digunakan selama terapi 

dengan penurunan gula darah pasien. Hasil perhitungan ACER menjelaskan bahwa 

biaya yang dikeluarkan untuk sebuah pengobatan mencapai hasil yang efektif atau 

mencapai terget terapi (Andayani. 2013). 

Setelah hasil perhitungan nilai ACER ditentukan, maka alternatif dengan 

niali ACER paling rendah ditetapkan sebagai terapi standar yang ditetapkan dalam 

penanganan penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 pada pasien Prolanis Puskesmas 

Salewangeng Kab. Wajo. Dengan adanya beberapa pilihan alternatif terapi, maka 

dapat digambarkan menggunakan tabel Grid Efektivitas Biaya/Cost-effectiveness 

Grid dan Cost-effectiveness plane.  Berdasarkan Tabel 18 Hasil perbandingan dari 

Terapi Kombinasi Metformin & Glimepirid dengan terapi lainnya didapatkan dua 

hasil perbandingan. Hasil perbandingan pertama antara terapi kombinasi Metformin 

& Glimepirid dengan terapi tunggal Metformin dan terapi tunggal Glimepirid, 

dimana kedua alternatif terapi tersebut memiliki efektivitas lebih rendah dan biaya 



60 
 

 

lebih rendah dibanding terapi standar sehingga masuk ke dalam sel A. Hasil 

perbandingan kedua antara terapi kombinasi Metformin & Glimepirid dengan terapi 

kombinasi Insulin Levemir & Novorapid, dimana alternatif terapi tersebut memiliki 

efektivitas lebih tinggi dan biaya lebih tinggi disbanding terapi standar sehingga 

masuk ke dalam sel I. Menurut (Andayani.2013) apabila alternatif terapi yang 

dibandingkan masuk ke dalam sel A dan sel I pada Grid Efektivitas Biaya maka 

diperlukan perhitungan nilai ICER. 

Dalam bidang efektivitas biaya dijelaskan di mana pada pertemuan sumbu 

x dan sumbu y merupakan tempat untuk memulai harga dan efektivitas obat pilihan. 

Faktor dalam pesawat untuk pilihan pengobatan alternatif dibandingkan dengan 

pengobatan konvensional, menunjukkan seberapa besar perbedaan nilai 

dibandingkan dengan garis start dan seberapa besar perbedaan titik awal (sumbu x) 

(Andayani.2013). 
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Pada Gambar 5  dapat dilihat bahwa perbandingan antara terapi standar 

dengan alternatif terapi, perbandingan terhadap terapi tunggal Metformin dan terapi 

tunggal Glimepirid terletak pada kuadran III yang menunjukkan bahwa alternatif 

terapi ini lebih murah dan kurang efektif. Perbandingan terhadap terapi kombinasi 

Insulin Levemir & Novorapid terletak pada kuadran I yang menunjukkan bahwa 

alternatif terapi ini lebih mahal dan lebih efektif. Menurut (Andayani. 2013) bahwa 

poin alternatif terapi yang menunjukkan berada pada kuadran I perlu 

dipertimbangkan terkait peningkatan biaya untuk peningkatan efektivitas. 

Perhitungan ICER merupakan hasil perhitungan yang penting dalam 

analisis efektivitas biaya. Saat menggunakan metode AEB, perlu dihitung rasio 

biaya rata-rata dan rasio manfaat biaya tambahan (RIEB = rasio manfaat biaya 

tambahan / ICER). Dengan adanya perhitungan ICER, dapat dilihat bahwa setiap 

kali unit hemat biaya diubah, akan ada biaya tambahan. Selain itu, agar lebih mudah 

menarik kesimpulan tentang alternatif mana yang memberikan efektivitas biaya 

terbaik (Kemenkes-RI, 2013). Pada Tabel 19 dapat dilihat hasil dari perbandingan 

alternatif terapi, dimana alternatif yang memiliki niali ICER paling rendah 

berdasarkan penentuan menggunakan Grid Efeketivitas Biaya dan Cost-

effectiveness Plane yaitu terapi kombinasi Metformin & Glimepirid sebesar Rp. 

21.624. Terapi yang dijadikan sebagai pembanding yaitu terapi dengan nilai ACER 

paling rendah dan yang dijadikan pembanding adalah alternatif terapi yang terletak 

pada Sel I Grid Efektivitas Biaya dan Kuadran III Cost-effectiveness Plane (terapi 

kombinasi insulin Levemir & Novorapid). Hal tersebut menjelaskan bahwa untuk 

penggunaan terapi kombinasi insulin Levemir & Novorapid yaitu perlu adanya 

tambahan biaya sebesar Rp. 51.629. 
  

Gambar 5 Cost-effectiveness Plane Terapi Antidiabetes Pasien Prolanis Diabetes 
Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo Pada Bulan Januari 2019-

Juni 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terapi antidiabetes yang digunakan untuk pasien prolanis diabetes melitus 

tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo meliputi terapi tunggal Metformin 

dengan persentase penggunaan sebesar 27,4% dengan efektivitas sebesar 45%, 

terapi tunggal Glimepirid dengan persentase penggunaan sebesar 11% dengan 

efektvitas sebesar 62,5%, terapi kombinasi Metformin & Glimepirid dengan 

persentase sebesar 49,3% dengan efektivitas sebesar 83,3%, dan terapi kombinasi 

insulin Levemir & Novorapid dengan persentase sebesar 12,3% dengan efektivitas 

sebesar 100%.  

2. Terapi antidiabetes yang paling efektif dengan biaya yang rendah pada pasien 

Prolanis Diabetes Melitus tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo berdasarkan 

Average  Cost Effectiveness Ratio (ACER)  dan Incremental Cost Effectiveness 

Ratio (ICER) yaitu terapi kombinasi Metformin & Glimepirid. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya untuk lebih 

mengkaji lebih lanjut terkait beberapa aspek farmakoekonomi lainnya terkait terapi 

antidiabetes. Hal tersebut dikarenakan peninjauan pemberian terapi melalui 

perspektif farmakoekonomi sangat dibutuhkan demi peningkatan pelayanan 

kefarmasian kepada masyarakat. Perlu diingat bahwa peningkatan kualitas 

kesehatan masyarakat juga bergantung dengan kondisi ekonomi masyarakat itu 

sendiri.   
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Lampiran 2 Kode Etik Penelitian 
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Lampiran 3 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian 



70 
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Lampiran 6 Informend consent (Persetujuan yang diberikan responden) 
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“Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antidiabetes Pada Pasien Prolanis 

Diabetes Melitus Tipe 2 Puskesmas Salewangeng Kab. Wajo” 

 

Kode Responden 

 

 

A.  Karakteristik Responden 

Petunjuk :    Responden diharapkan untuk mengisi data pribadi dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dan memberi tanda checklist (√) 

pada jawaban yang dipilih. 

 

1.Nama    : ……………………………. 

2. Jenis kelamin  : (  ) laki-laki 

      (  ) perempuan 

3. Alamat    : ……………………………. 

4. Umur    : ……………………………. 

6. Pekerjaan     : (   ) Tidak bekerja/ belum bekerja 

      (   ) Petani/ nelayan 

      (   ) Pegawai Negeri/ TNI/ Polri 

      (   ) Pegawai swasta 

      (   ) Wiraswasta 

      (   ) Lainnya, ………………………… 

B.  Biaya Hilangnya Produktivitas 

1. Selama anda menjalani proses penyembuhan penyakit diabetes melitus tipe 2, 

apakah anda mempunyai pekerjaan ? 

(   ) Ya, Sebutkan………… 

(   ) Tidak 

2. Apakah anda memperoleh gaji/penghasilan dari pekerjaan anda ? 

(   ) Ya, Sebutkan……………..pertahun/perbulan/perhari 

Lampiran 7 Kuisioner Penelitian 
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(   ) Tidak 

3. Dalam pekerjaan anda, apakah ada waktu yang dibutuhkan untuk bekerja 

(Dalam 1 minggu) ? 

(   ) Ya, Sebutkan,……………Hari tiap 1 minggu 

(   ) Tidak 

C.  Biaya Transportasi 

1. Apakah anda mengeluarkan biaya untuk transportasi ke puskesmas (Pulang – 

pergi puskesmas) ? 

(   ) Ya, Sebutkan…… 

(   ) Tidak 

D.  Biaya Pendamping 

1. Selama anda pergi ke Puskesmas untuk pemeriksaan, apakah ada keluarga yang 

mendampingi ? 

(   ) Ya, Sebutkan…….. 

(   ) Tidak 

2. Selama anda pergi ke Puskesmas untuk pemeriksaan, apakah ada biaya yang anda 

keluarkan untuk keluarga yang mendampingi (Makanan/Minuman/Kebutuhan 

Lainnya) ? 

 (   ) Ya, Sebutkan……….. 

(   ) Tidak 
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Lampiran 8 Hasil Skoring Data Responden Uji Validitas 

Responden 

BIAYA HILANGNYA 
PRODUKTIVITAS (A) 

BIAYA TRANSPORTASI 

(B)  

BIAYA 

PENDAMPING C 

A1 A2 A3 B1 C1 C2 

1 0 0 0 1 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 1 1 1 1 

4 0 0 0 1 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 

8 1 1 1 1 0 0 

9 0 0 0 1 0 0 

10 1 1 1 0 0 0 

11 1 1 1 1 0 0 

12 1 1 1 1 1 1 

13 0 0 0 0 0 0 

14 1 1 1 1 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 

16 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 0 0 

18 0 0 0 1 1 1 

19 0 0 0 0 0 0 

20 0 1 0 0 0 0 

21 1 1 1 1 1 1 
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22 1 1 1 1 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 1 0 0 

25 0 0 0 0 1 1 

26 0 0 0 0 1 1 

27 1 1 1 1 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 

29 1 1 1 1 0 0 

30 1 1 1 1 0 0 

  

Keterangan : 0 = Tidak 

  1 = Ya  
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Lampiran 9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner 
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BIAYA TRANSPORTASI (B) 

A1 A2 A3 B1 C1 C2

1 1 1 1 1 0 0

2 0 0 0 1 0 0

3 1 1 1 1 0 0

4 1 1 1 1 0 0

5 1 1 1 1 0 0

6 1 1 1 1 0 0

7 1 1 1 1 0 0

8 1 1 1 1 0 0

9 0 0 0 1 0 0

10 1 1 1 1 1 1

11 0 0 0 0 1 1

12 0 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 0 0

14 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1

16 0 1 1 1 0 0

17 1 1 1 1 0 0

18 1 1 1 1 0 0

19 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 0 0

21 1 1 1 0 1 1

22 1 1 1 1 0 0

23 1 1 1 0 1 1

24 1 1 1 1 1 1

25 1 1 1 0 1 1

26 1 1 1 1 0 0

27 0 0 0 0 1 1

28 1 1 1 1 0 0

29 1 1 1 1 0 0

30 1 1 1 1 1 1

31 1 1 1 1 1 1

32 1 1 1 1 1 1

33 0 0 0 1 0 0

34 0 0 0 1 1 1

35 1 1 1 1 1 1

36 0 0 0 1 0 0

37 1 1 1 1 0 0

38 0 0 0 1 1 1

39 0 0 0 1 0 0

40 1 1 1 1 1 1

41 0 1 1 1 0 0

42 1 1 1 1 1 1

43 1 1 1 1 1 1

44 0 0 0 1 1 1

45 0 0 0 1 0 0

46 0 0 0 1 0 0

47 0 1 1 1 1 1

48 0 0 0 0 1 1

49 0 0 0 1 0 0

50 0 0 0 1 0 0

51 0 0 0 1 1 1

52 1 1 1 1 0 0

53 0 0 0 1 1 1

54 1 1 1 1 1 1

55 0 0 0 0 0 0

56 0 0 0 1 0 0

57 1 1 1 1 0 0

58 0 0 0 1 0 0

59 0 0 0 1 0 0

60 0 0 0 1 1 1

61 0 0 0 1 0 0

62 0 0 0 1 1 1

63 0 0 0 1 1 1

64 1 1 1 1 1 1

65 1 1 1 1 0 0

66 0 0 0 1 1 1

67 0 0 0 1 1 1

68 0 0 0 1 0 0

69 1 1 1 1 0 0

70 0 0 0 0 1 1

71 0 0 0 0 1 1

72 1 1 1 1 0 0

73 0 0 0 1 0 0

Responden
BIAYA HILANGNYA PRODUKTIVITAS (A) BIAYA PENDAMPING ©

Lampiran 10 Data Hasil Penelitian 
a. Data Kuisioner Biaya Non Medik Langsung 
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RESPONDEN BIAYA HILANGNYA PRODUKTIVITAS BIAYA TRANSPORTASI BIAYA PENDAMPING

1

2 500,000 30,000 0

3 0 60,000 0

4 4,700,000 30,000 0

5 3,000,000 30,000 0

6 3,000,000 30,000 0

7 3,600,000 30,000 0

8 1,500,000 30,000 0

9 2,100,000 30,000 0

10 0 30,000 0

11 4,900,000 30,000 60,000

12 0 0 75,000

13 1,200,000 30,000 30,000

14 4,500,000 30,000 0

15 1,500,000 30,000 60,000

16 1,500,000 60,000 75,000

17 1,200,000 60,000 0

18 1,500,000 60,000 0

19 5,500,000 30,000 0

20 1,000,000 30,000 60,000

21 1,000,000 60,000 0

22 600,000 0 30,000

23 4,700,000 30,000 0

24 3,000,000 0 30,000

25 3,600,000 30,000 60,000

26 700,000 0 111,000

27 1,500,000 30,000 0

28 0 0 60,000

29 1,200,000 30,000 0

30 3,000,000 30,000 0

31 4,500,000 150,000 300,000

32 1,500,000 45,000 30,000

33 5,000,000 45,000 90,000

34 0 90,000 0

35 0 30,000 30,000

36 4,700,000 30,000 60,000

37 0 60,000 0

38 2,800,000 30,000 0

39 0 30,000 60,000

40 0 60,000 0

41 4,500,000 30,000 90,000

42 1,000,000 30,000 0

43 4,700,000 60,000 60,000

44 4,900,000 30,000 60,000

45 0 90,000 90,000

46 0 30,000 0

47 0 30,000 0

48 1,200,000 30,000 60,000

49 0 0 30,000

50 0 60,000 0

51 0 75,000 0

52 0 30,000 75,000

53 4,500,000 30,000 0

54 0 30,000 30,000

55 3,800,000 30,000 60,000

56 0 0 0

57 0 60,000 0

58 3,800,000 30,000 0

59 0 30,000 0

60 0 90,000 0

61 0 60,000 60,000

62 0 60,000 0

63 0 60,000 60,000

64 0 30,000 135,000

65 3,000,000 30,000 90,000

66 2,100,000 30,000 0

67 0 30,000 30,000

68 0 30,000 60,000

69 0 60,000 0

70 4,500,000 30,000 0

71 0 0 60,000

72 0 0 60,000

73 3,400,000 30,000 0

74 0 30,000 0

1,649,315 37,192 31,932 572,813

b. Hasil Perhitungan Biaya Non Medik Langsung 
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RESPONDEN BIAYA MEDIK LANGSUNG 

1 82,800

2 75,000

3 82,800

4 82,800

5 75,000

6 75,000

7 82,800

8 82,800

9 82,800

10 1,245,000

11 1,245,000

12 75,000

13 75,000

14 82,800

15 82,800

16 82,800

17 52,800

18 1,245,000

19 75,000

20 52,800

21 82,800

22 82,800

23 82,800

24 52,800

25 75,000

26 1,245,000

27 82,800

28 82,800

29 75,000

30 52,800

31 82,800

32 82,800

33 75,000

34 82,800

35 82,800

36 82,800

37 82,800

38 82,800

39 1,245,000

40 82,800

41 75,000

42 82,800

43 1,245,000

44 1,245,000

45 75,000

46 1,245,000

47 52,800

48 1,245,000

49 52,800

50 52,800

51 75,000

52 82,800

53 75,000

54 82,800

55 52,800

56 82,800

57 75,000

58 82,800

59 82,800

60 75,000

61 75,000

62 82,800

63 82,800

64 75,000

65 82,800

66 75,000

67 82,800

68 75,000

69 82,800

70 82,800

71 82,800

72 82,800

73 75,000

c. Data Biaya Medik Langsung 
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d. Data Efektivitas Obat 

RESPONDEN OBAT YANGDIGUNAKAN EFEKTIVITAS OBAT 

1 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

2 METFORMIN TIDAK 

3 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

4 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

5 METFORMIN YA 

6 METFORMIN YA 

7 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

8 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE TIDAK 

9 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

10 LEVEMIR & NOVORAPID YA 

11 LEVEMIR & NOVORAPID YA 

12 METFORMIN TIDAK 

13 METFORMIN TIDAK 

14 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE TIDAK 

15 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

16 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

17 GLIMEPIRIDE YA 

18 LEVEMIR & NOVORAPID YA 

19 METFORMIN YA 

20 GLIMEPIRIDE TIDAK 

21 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

22 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

23 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

24 GLIMEPIRIDE YA 

25 METFORMIN TIDAK 

26 LEVEMIR & NOVORAPID YA 

27 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

28 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 
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29 METFORMIN TIDAK 

30 GLIMEPIRIDE TIDAK 

31 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE TIDAK 

32 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

33 METFORMIN YA 

34 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

35 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

36 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

37 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

38 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

39 LEVIMIR & NOVORAPID YA 

40 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

41 METFORMIN YA 

42 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE TIDAK 

43 LEVIMIR & NOVORAPID YA 

44 LEVIMIR & NOVORAPID YA 

45 METFORMIN YA 

46 LEVIMIR & NOVORAPID YA 

47 GLIMEPIRIDE TIDAK 

48 LEVIMIR & NOVORAPID YA 

49 GLIMEPIRIDE YA 

50 GLIMEPIRIDE YA 

51 METFORMIN YA 

52 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE TIDAK 

53 METFORMIN YA 

54 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE TIDAK 

55 GLIMEPIRIDE YA 

56 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

57 METFORMIN TIDAK 

58 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 
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59 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

60 METFORMIN TIDAK 

61 METFORMIN TIDAK 

62 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

63 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

64 METFORMIN TIDAK 

65 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

66 METFORMIN TIDAK 

67 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

68 METFORMIN TIDAK 

69 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

70 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

71 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

72 
METFORMIN & 
GLIMEPIRIDE YA 

73 METFORMIN YA 

KET.   

METFORMIN (20) 9 EFEKTIF 45%  

GLIMEPIRIDE (8) 5 EFEKTIF 62.5%  

METFORMIN & GLIMEPIRIDE 
(36) 30 EFEKTIF 83,3%  

LEVEMIR & NOVORAPID (9) 9 EFEKTIF 100%  

 

e. Daftar Harga Pelayanan Kesehatan 

BIAYA ADMINISTRASI 15,000  
BIAYA PEMERIKSAAN 
GULA 

30,000  

HARGA OBAT  1 BULAN 
METFORMIN 5,000 30,000 
GLIMEPIRIDE 2,600 7,800 
LEVEMIR 200,000 600,000 
NOVORAPID 200,000 600,000 
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Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian 
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