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ABSTRAK 

Nama : Winda Amalia 

NIM : 70100117011 

Jurusan : Farmasi 

Judul Penelitian : Evaluasi Polifarmasi Pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus 

Tipe 2 Di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji 

 

Lansia cenderung memiliki komorbid atau penyakit kronis akibat adanya efek 

gabungan dari gaya hidup, genetik, maupun penuaan sehingga lansia lebih rentan 

mengalami polifarmasi. Polifarmasi didefinisikan sebagai penggunaan lima obat 

atau lebih. Polifarmasi pada lansia telah dikaitkan dengan banyak hasil kesehatan 

yang merugikan. Konsekuensi utama dari polifarmasi adalah penggunaan obat 

yang tidak tepat atau PIM (Potentially Inappropriate Medications). Penelitian ini 

bertujuan mengevaluasi polifarmasi pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 

terkait penggunaan obat yang tidak tepat pada lansia. Penelitian ini merupakan 

penelitian observasional menggunakan desain penelitian deskriptif yang dilakukan 

secara retrospektif dengan menggunakan instrumen rekam medis dan Beers 

Criteria 2019 sebagai alat evaluasi polifarmasi dengan jumlah sampel sebanyak 

55 pasien. Hasil penelitian menunjukkan kejadian PIM pada 49 pasien terkait 

polifarmasi menggunakan tools Beers Criteria 2019 dengan PIM kategori 1 yakni 

penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia sebanyak (62,3%), PIM 

kategori 2 yakni penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia karena 

interaksi obat-penyakit (6,1%), PIM kategori 3 yakni obat yang harus digunakan 

dengan hati-hati pada lansia (28,9%), PIM kategori 4 yakni interaksi obat-obat 

yang harus dihindari pada lansia (0,9%) dan PIM kategori 5 yakni obat-obatan 

yang harus dihindari atau dosisnya dikurangi dengan tingkat fungsi ginjal yang 

bervariasi pada lansia (1,8%). 

 

Kata kunci: Polifarmasi, Beers Criteria 2019, PIM, Geriatri, Diabetes Melitus 

Tipe 2 
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ABSTRACT 

Name : Winda Amalia 

Student Registration Number : 70100117011 

Departement : Pharmacy 

Research Title : Evaluation of Polypharmacy in Geriatric 

Patients with Type 2 Diabetes Mellitus at the 

Inpatient Instalation of  RSUD Labuang Baji  

 

The elderly tend to have comorbidities or chronic diseases due to the 

combined effects of lifestyle, genetics, and aging so that the elderly are more 

susceptible to polypharmacy. Polypharmacy was defined as the use of five or 

more drugs. Polypharmacy in the elderly has been associated with many adverse 

health outcomes. The main consequence of polypharmacy is the use of 

inappropriate drugs or PIM (Potentially Inappropriate Medications). This study 

aims to evaluate polypharmacy in geriatric patients with type 2 diabetes mellitus 

related to inappropriate drug use in the elderly. This study is an observational 

study using a descriptive research design that was carried out retrospectively 

using medical record instruments and the 2019 Beers Criteria as a polypharmacy 

evaluation tool with a sample of 55 patients. The results showed the incidence of 

PIM in 49 patients related to polypharmacy using the Beers Criteria 2019 tools 

with PIM category 1, namely the use of pote ntially inappropriate drugs in the 

elderly (62,3%), PIM category 2, namely the use of potentially inappropriate 

drugs in the elderly due to interactions medicine-disease (6,1%), PIM category 3 

is drugs that should be used with caution in the elderly (28,9%), PIM category 4 is 

drug-drug interactions that should be avoided in the elderly (0,9%) and PIM 

category 5, namely drugs that should be avoided or the dose reduced with varying 

levels of kidney function in the elderly (1,8%). 

 

Keywords: Polypharmacy, Beers Criteria 2019, PIM, Geriatrics, Type 2 Diabetes 

Mellitus
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini populasi penduduk dunia berada pada jumlah penduduk berusia lebih 

dari 60 tahun mencapai 727 juta orang pada tahun 2020 yang disebut dengan era 

ageing population yang sudah menjadi fenomena global dimana hampir setiap 

negara di dunia mengalami penambahan penduduk lansia. Di Indonesia sendiri 

struktur penduduk Indonesia berada pada ageing population, yang ditandai 

dengan persentase penduduk lansia tahun 2020, dimana jumlah penduduk 

Indonesia yang termasuk kategori 60 tahun ke atas diperkirakan sebanyak 28 juta 

jiwa atau sebesar 10,7% dari total penduduk  (BPS, 2021). 

Seiring peningkatan populasi lansia di Indonesia diperkirakan jumlah 

penderita diabetes melitus akan terus mengalami peningkatan. Data terbaru 

International Federation Diabetes 2019 menunjukkan Indonesia menduduki 

peringkat ketiga dengan jumlah penderita diabetes melitus sebanyak 29,1 juta jiwa 

dan diperkirakan akan meningkat menjadi 32,8 juta penderita pada tahun 2030 

dan diabetes melitus tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling umum yang terhitung 

90% dari semua kasus diabetes, dimana diabetes melitus tipe 2 paling sering 

didiagnosis pada lansia (IDF, 2019). 

Lebih dari 80% lansia dengan diabetes melitus tipe 2 cenderung memiliki 

komorbid atau penyakit kronis lainnya karena adanya efek gabungan dari gaya 

hidup, genetik, maupun penuaan sehingga lansia lebih rentan mengalami 

polifarmasi dan konsekuensi yang merugikan. Oleh karena itu lansia mungkin 

tidak hanya terkena konsekuensi negatif dari polifarmasi, tetapi kehadiran 

polifarmasi juga dapat menyebabkan kontrol glikemik yang kurang optimal dan 



2 
 

 
 

pada akhirnya akan meningkatkan risiko komplikasi diabetes jangka panjang 

(Remelli et al., 2022).   

Polifarmasi sendiri diartikan sebagai penggunaan beberapa obat secara 

bersamaan. Polifarmasi didefinisikan sebagai penggunaan lima obat atau lebih. 

Dalam hal ini termasuk obat bebas, obat resep dan / atau obat tradisional maupun 

komplementer (WHO, 2019). 

Polifarmasi dan beberapa komorbid pada lansia mengakibatkan lansia lebih 

berisiko untuk diresepkan obat yang berpotensi tidak tepat (PIM). PIM 

digambarkan sebagai obat yang penggunaannya pada lansia harus dihindari karena 

risiko merugikan yang lebih tinggi dibandingkan manfaat kesehatan terutama bila 

ada alternatif yang sama atau lebih aman tersedia (Fauziyah et al., 2018). 

Obat yang berpotensi tidak tepat pada populasi lansia dikaitkan dengan efek 

samping, interaksi obat, reaksi obat yang merugikan, rawat inap yang 

berkepanjangan, ketidakpatuhan, maupun kontribusi terhadap sindrom geriatri dan 

peningkatan beban ekonomi. Dengan demikian farmakoterapi memerlukan 

evaluasi pada pasien lansia dengan penyakit diabetes melitus tipe 2 terutama 

selama rawat inap untuk mengurangi penggunaan PIM dan kejadian toksisitas 

obat. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana evaluasi polifarmasi pada pasien geriatri diabetes 

melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji menggunakan Beers 

Criteria 2019?  
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Evaluasi Polifarmasi adalah kegiatan penilaian penggunaan secara rutin lima 

obat atau lebih menggunakan Beers Criteria 2019. 

b. Pasien geriatri adalah pasien lansia dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas 

dengan multi penyakit dan/atau mengalami gangguan yang disebabkan 

menurunnya fungsi organ, mengalami masalah psikologi, maupun sosial 

ekonomi. 

c. Diabetes melitus tipe 2 adalah diabetes yang terjadi akibat penurunan sekresi 

insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasi yang dilakukan dengan 

pengambilan data secara retrospektif. Penelitian ini hanya mencakup 

identifikasi penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat (PIMs) terkait 

polifarmasi pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap 

RSUD Labuang Baji menggunakan Beers Criteria 2019. 

D. Kajian Pustaka 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hosseini et al., 2018) dengan 

judul “Polypharmacy Among the Elderly” dengan metode studi potong 

lintang deskriptif dimana data tentang obat dikumpulkan melalui 

wawancara dan observasi resep dan obat yang dikonsumsi pasien lalu data 

dianalisis dengan SPSS. Dari penelitian didapatkan 1616 orang termasuk 

883 pria (54,6%) dan 733 wanita (45,3%) dimana prevalensi polifarmasi 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah 23,1 %. Penelitian yang saya 

lakukan adalah bagaimana evaluasi polifarmasi pada pasien geriatri 
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diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji 

menggunakan Beers Criteria 2019. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Unlu et al., 2020) dengan 

judul “Polypharmacy in Older Adults Hospitalized for Heart Failure” 

dengan mengumpulkan dan memeriksa data 558 orang lansia berusia 65 

tahun dengan rawat inap dengan gagal jantung, dimana dilakukan 

perhitungan terkait jumlah obat yang diminum saat masuk dan keluar 

rumah sakit dan mengklasifikasikan setiap obat sebagai yang terkait dengan 

gagal jantung, yang tidak terkait dengan gagal jantung, atau yang tidak 

terkait dengan kardiovaskular. Dari penelitian didapatkan sebagian besar 

peserta (84% saat masuk dan 95% saat keluar) menggunakan 5 obat; dan 

42% saat masuk dan 55% saat keluar menggunakan 10 obat. Pada 

penelitian yang saya lakukan adalah evaluasi polifarmasi khusus pada 

kelompok geriatri dengan penyakit diabetes melitus tipe 2 yang 

menggunakan Beers Criteria 2019 dimana Beers Criteria 2019 adalah 

panduan yang berfokus membantu pada pemantauan obat untuk membantu 

lansia dan tenaga kesehatan dalam evaluasi yang tepat mengenai 

penggunaan obat yang dipilih. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ma et al., 2020) dengan judul 

“Potentially Inappropriate Medication and Potentially Prescribing 

Omissions in Chinese Older Patients: Comparison of Two version of 

STOPP/START” dengan metode cross-sectional retrospektif dimana pasien 

berusia 65 tahun ke atas yang telah keluar dari bangsal medis internal 

rumah sakit pada bulan desember 2018. Alat evaluasi digunakan 

STOPP/START v1 dan STOPP/START v2 untuk mendeteksi adanya PIMs 

(Potentially Inappropriate Medications) dan PPOs (Potential Prescribing 
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Omissions). Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah dimana dari 662 

pasien yang disertakan pada alat evaluasi STOPP/START v1 teridentifikasi 

PIM dengan persentase 36,1 % dan pada alat evaluasi STOPP/START v2 

teridentifikasi PIM dengan persentase 47,7 %. Kemudian prevalensi PPOs 

yang ditemukan sebanyak 42,0 % dan 64,2 %. obat yang diresepkan tanpa 

indikasi adalah obat yang paling umum di PIM sedangkan pada PPOs obat 

golongan ACEI adalah obat yang paling sering ditemukan pada alat 

evaluasi STOPP/START v2. Penelitian yang saya lakukan adalah evaluasi 

polifarmasi dengan alat evaluasi Beers Criteria 2019 yang digunakan 

sebagai acuan untuk mengidentifikasi obat-obat yang sebaiknya dihindari 

atau dapat digunakan dengan perhatian khusus pada pasien geriatri. 

E. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi polifarmasi pada 

pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang 

Baji menggunakan Beers Criteria 2019. 

F. Manfat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai polifarmasi pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi tenaga 

kesehatan dalam upaya penggunaan obat (polifarmasi) yang tepat pada pasien 

geriatri diabetes melitus tipe 2. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Polifarmasi 

1. Definisi 

Polifarmasi sendiri diartikan sebagai penggunaan beberapa obat secara 

bersamaan. Polifarmasi didefinisikan sebagai penggunaan lima obat atau lebih. 

Dalam hal ini termasuk obat bebas, obat resep dan / atau obat tradisional maupun 

komplementer (WHO, 2019). 

2. Epidemiologi 

Analisis data dari Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe 

(SHARE) menunjukkan bahwa prevalensi polifarmasi yang didefinisikan sebagai 

mengonsumsi lima atau lebih obat secara bersamaan pada orang berusia 65 tahun 

atau lebih mencapai 26,3 % di negara eropa. Menurut Stimulating Innovation 

Management of Polypharmacy and Adherence in the Elderly (SIMPATHY), 

sebuah proyek yang didanai Uni Eropa yang bertujuan untuk pengelolaan 

polifarmasi pada tahun 2030, terdapat 20% orang yang berusia 70 sampai 74 

tahun diberikan 10 resep obat atau lebih dan tingkat polifarmasi akan mengalami 

peningkatan secara signifikan (Khezrian et al., 2020). 

Ketidakpatuhan terhadap obat yang diresepkan adalah masalah kesehatan 

masyarakat yang utama, terkait dengan multimorbiditas dan polifarmasi. 

Penelitian menunjukkan antara 50% dan 80% pasien dengan kondisi kronis 

mengalami ketidakpatuhan terhadap obat yang diresepkan. Ketidakpatuhan ini 

bertanggung jawab atas 48% kematian akibat asma, 80% peningkatan risiko 

kematian pada diabetes, dan peningkatan risiko kematian 3,8 kali lipat setelah 

serangan jantung (Mair et al., 2017). 
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3. Konsekuensi Polifarmasi 

Umumnya, pada lansia menderita beberapa penyakit kronis yang 

mengakibatkan penggunaan obat yang lebih kompleks dibandingkan kelompok 

usia lain. Lansia memiliki kondisi penyakit yang lebih parah diakibatkan adanya 

perubahan pada farmakokinetik dan farmakodinamik dapat berpengaruh pada 

metabolisme obat dan efek samping yang dialami lansia.  

a. Penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat 

  Penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat atau Potentially 

Inappropriate Medications (PIM) menurut WHO adalah obat-obatan dengan 

ketidakefektifan atau memiliki rasio risiko-manfaat yang tinggi untuk individu 

atau kelompok individu tertentu (WHO, 2019).  

  Potentially Inappropriate Medications (PIM) merupakan potensi 

penggunaan obat tidak tepat yang harus dihindari oleh pasien geriatri (Muharni et 

al., 2019).  

  Polifarmasi merupakan masalah terbesar yang berkontribusi terhadap 

kejadian PIM terutama pada lansia sebagai akibat perubahan respons tubuh dan 

multimorbiditasnya. Faktor risiko terbesar bagi lansia adalah polifarmasi yang 

berhubungan dengan masalah terkait obat seperti efek samping, kepatuhan 

penggunaan obat yang buruk (Fauziyah et al., 2018). 

b. Kejadian obat yang merugikan  

Kejadian obat yang merugikan atau Adverse Drug Event (ADE) adalah 

cedera akibat penggunaan obat yang dalam hal ini termasuk reaksi obat yang 

merugikan, reaksi alergi dan overdosis. Pada lansia, lebih rentan mengalami 

kejadian obat yang merugikan terkait interaksi obat-obat, dikarenakan penggunaan 

beberapa obat terkait kondisi kesehatan kronis. Risiko kejadian obat merugikan 
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yang disebabkan oleh interaksi obat-obat meningkat seiring dengan polifarmasi 

(Kim & Parish, 2017). 

Pada tahun 2013 sampai 2014, diperkirakan terjadi peningkatan kunjungan 

gawat darurat terkait dengan kejadian obat yang merugikan pada lansia, dengan 

antikoagulan, antibiotik, dan agen diabetes bertanggung jawab sekitar 46,9 % dari 

kunjungan ini. Pada lansia terjadi peningkatan kejadian obat yang merugikan 

mengingat perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik seiring dengan 

penuaan (Kim & Parish, 2017). 

c. Biaya 

Kejadian obat yang merugikan seiring dengan polifarmasi menyebabkan 

kunjungan gawat darurat dan rawat inap yang berkontribusi pada peningkatan 

biaya perawatan kesehatan bagi pasien dan sistem perawatan kesehatan. Selain 

itu, polifarmasi juga berkontribusi pada peningkatan pembayaran untuk obat-

obatan (Kim & Parish, 2017). 

4. Instrumen Evaluasi Polifarmasi 

a. AGS Beers Criteria 

Polifarmasi umum terjadi pada lansia yang mengakibatkan lansia berada 

pada risiko yang lebih tinggi dari penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat 

(PIMs). Potentially Inappropriate Medications (PIMs) didefinisikan sebagai obat-

obat yang harus dihindari karena risikonya yang lebih besar daripada manfaatnya. 

PIM merupakan salah satu masalah terkait pengobatan yang umum ditemukan 

pada lansia. Beers Criteria dikembangkan pertama kali oleh Mark H. Beers pada 

tahun 1991 yang bertujuan untuk mengurangi peresepan yang tidak tepat dan 

kejadian obat yang merugikan (ADEs) khususnya untuk mengidentifikasi obat 

yang harus dihindari pada lansia. Setelah kematian Beers di tahun 2011, American 

Geriatrics Society (AGS) mulai mengawasi revisi dan pembaruan dari Beers 
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Criteria. AGS telah melakukan pembaruan setiap 3 tahun mulai tahun 2012. Pada 

Januari 2019, AGS menerbitkan pembaruan terbaru Beers Criteria untuk 

penggunaan obat-obatan yang berpotensi tidak tepat pada lansia (Fixen, 2019).  

Sama seperti AGS Beers Criteria sebelumnya, menurut American Geriatric 

Society tujuan pembaruan 2019 dilakukan untuk terus meningkatkan perawatan 

pada lansia dengan mengurangi terjadinya kejadian obat yang berpotensi tidak 

tepat (Fick et al., 2019). 

AGS Beers Criteria 2019 merupakan pembaruan ketiga oleh AGS yang 

mencakup 30 kriteria obat atau kelas pengobatan yang harus dihindari pada lansia 

dan 16 kriteria khusus yang mencakup lebih dari 40 obat atau kelas pengobatan 

yang harus digunakan dengan hati-hati atau dihindari pada penyakit atau kondisi 

tertentu (Fick et al., 2019). 

Beers Criteria 2019 merupakan panduan yang dikembangkan sebagai alat 

untuk membantu meningkatkan keamanan pengobatan pada lansia dimana 

bertujuan mengurangi penggunaan obat yang tidak tepat dan kejadian obat yang 

merugikan yang khususnya dalam mengidentifikasi obat yang harus dihindari 

pada lansia (AGS, 2019). 

Beers Criteria 2019 mencakup 5 kategori yang terdiri dari kategori 1 

yakni penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia, kategori 2 yakni 

penggunaan obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia karena interaksi obat-

penyakit atau sindrom-obat yang dapat memperparah penyakit atau sindrom, 

kategori 3 yakni obat yang harus digunakan dengan hati-hati pada lansia, kategori 

4 yakni interaksi obat-obat yang harus dihindari pada lansia, dan kategori 5 yakni 

obat-obatan yang harus dihindari atau dosisnya dikurangi dengan tingkat fungsi 

ginjal yang bervariasi pada lansia (AGS, 2019). 
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b. STOPP/START Criteria 

STOPP/START Criteria dikembangkan oleh panel ahli Eropa di tahun 2008 

dan diperbarui pada tahun 2014 dimana kriteria STOPP/START v2 menghasilkan 

80 kriteria STOPP dan 34 START dibanding dengan 65 kriteria STOPP dan 22 

START di versi 1. Alat evaluasi STOPP/START adalah salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk menilai tingkat Inappropriate prescibing (IP) atau dikenal 

dengan peresepan yang tidak tepat yang meliputi obat-obatan yang berpotensi 

tidak tepat (PIMs) dan dilaporkan telah efektif dalam meningkatkan kualitas 

peresepan. STOPP mendeteksi peresepan yang berpotensi tidak tepat, sedangkan 

START mengidentifikasi obat yang diperlukan (tetapi dihilangkan) yang 

meningkatkan efektivitas farmakoterapi dan mencegah komplikasi (Ma et al., 

2020). 

c. EU (7)-PIM List 

European Union (EU) (7)-PIM List adalah salah satu alat evaluasi yang 

dikembangkan dengan partisipasi para ahli dari tujuh negara Eropa diantaranya 

Estonia, Belanda, Finlandia, Spanyol, Perancis, Swedia, dan Denmark yang 

memungkinkan identikasi dan perbandingan pola peresepan PIM pada lansia di 

negara-negara Eropa (Guiteras, Meyer, & Thurmann, 2015). European Union 

(EU)(7)-PIM List merupakan alat terkini untuk evaluasi peresepan PIM di Eropa, 

namun dalam penelitian nasional dan praktik klinis terdapat perbedaan terapi 

nasional dan pasar farmasi sehingga banyak negara yang mengembangkan daftar 

untuk mengidentifikasi PIM di negara mereka sendiri seperti Laroche’s Criteria 

di Prancis, Priscus List di Jerman dimana alat evaluasi ini telah dikembangkan 

untuk studi nasional tertentu dengan mengecualikan PIM yang tidak disetujui di 

pasar farmasi khusus negara dan memasukkan PIM baru yang hanya tersedia di 

negara tertentu (Brkić et al., 2019). 
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B. Geriatri  

1. Definisi 

Geriatri didefinisikan sebagai cabang ilmu kedokteran yang 

berhubungan dengan diagnosis dan pengobatan maupun hanya pengobatan 

terhadap kondisi serta gangguan yang dialami lanjut usia (Kemenkes, 2016). 

Pasien geriatri sendiri didefinisikan sebagai pasien dengan lanjut usia yang 

memiliki multi penyakit dan/atau gangguan yang terjadi karena penurunan fungsi 

organ, sosial, psikologi, lingkungan maupun ekonomi yang dalam hal ini 

membutuhkan pelayanan kesehatan yang terpadu (Kemenkes, 2016). Lansia 

dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 diartikan sebagai seorang yang usianya telah 

mencapai 60 tahun ke atas (BPS, 2021).  

2. Perubahan Terkait Usia 

Dalam istilah dasar, farmakokinetik adalah apa yang dilakukan tubuh 

terhadap obat, dan farmakodinamik adalah apa yang dilakukan obat terhadap 

tubuh. Keempat komponen farmakokinetik diantaranya absorpsi, distribusi, 

metabolisme, dan ekskresi dipengaruhi oleh penuaan. Seiring bertambahnya usia, 

keadaan menjadi lebih lemah dan lebih mungkin mengalami farmakokinetik dan 

farmakodinamik obat yang berubah dan bervariasi. Meskipun perubahan ini lebih 

dipengaruhi keadaan klinis pasien daripada usia, pasien yang lebih tua cenderung 

menderita penyakit yang mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik. 

Dalam hal ini diperlukan tanggung jawab mengenai prinsip farmakokinetik dan 

farmakodinamik untuk meningkatkan perawatan pasien yang lebih tua dan 

menghindari efek samping dari farmakoterapi (Chisholm-Burns et al., 2016).  
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a. Perubahan farmakokinetik 

1) Absorpsi 

Beberapa perubahan seiring dengan penuaan terjadi di saluran 

gastrointestinal yang meliputi perubahan terkait penurunan sekresi asam lambung, 

peristaltik lebih lemah, dan pengosongan lambung tertunda. Perubahan ini 

mengakibatkan lambatnya penyerapan di lambung, terutama untuk sediaan salut 

enterik. Keterlambatan absorpsi dapat menyebabkan diperlukannya waktu yang 

lebih lama untuk mencapai efek obat yang diserap (Chisholm-Burns et al., 2016). 

Selain itu, seiring bertambahnya usia terjadi penurunan produksi air liur 

yang mengakibatkan obat-obatan yang perlu diserap dengan cepat oleh mukosa 

bukal diserap pada tingkat yang lebih lambat (Chisholm-Burns et al., 2016). 

2) Distribusi 

Seiring bertambahnya usia terjadi perubahan distribusi obat dalam tubuh 

yang bergantung pada faktor-faktor seperti aliran darah, pengikatan protein 

plasma, dan komposisi tubuh yang masing-masing dapat mengalami perubahan 

terkait pertambahan usia (Dipiro et al., 2017).  

Distribusi obat pada lanjut usia dipengaruhi oleh perubahan fisiologis 

terkait perubahan lemak tubuh dan air, maupun ikatan protein. Terjadi penurunan 

massa tubuh tanpa lemak pada lanjut usia mencapai 12% hingga 19 % melalui 

hilangnya otot rangka. Hal ini menyebabkan kadar obat dalam darah yang 

terutama didistribusikan di otot meningkat misalnya digoxin yang dapat 

menimbulkan overdosis (Chisholm-Burns et al., 2016).  

3) Metabolisme 

Usia, penyakit akut dan kronis dapat mempengaruhi metabolisme obat 

dimana hati yang merupakan tempat utama metabolisme obat akan mengalami 

perubahan seiring bertambahnya usia, meskipun penurunannya tidak konsisten, 
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dimana pasien dengan usia yang lebih tua mengalami penurunan metabolisme 

terhadap banyak obat. Penurunan massa hati sebanyak 20% hingga 30% maupun 

penurunan aliran darah hati sebanyak 40% terjadi dengan bertambahnya usia. 

Secara drastis, perubahan ini dapat mengurangi jumlah obat yang dikirim ke hati 

per unit waktu, mengurangi metabolisme, dan meningkatkan waktu paruh 

(Chisholm-Burns et al., 2016).  

4) Eliminasi  

Perubahan farmakokinetik yang terjadi pada lansia adalah penurunan 

eliminasi obat melalui ginjal. Aliran darah ginjal, massa ginjal, laju filtrasi 

glomerulus, dan sekresi tubulus mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. 

Terjadi penurunan jumlah glomeruli fungsional, dan terjadi penurunan aliran 

darah ginjal sekitar 1% setiap tahun setelah usia 40 tahun. Dari usia 25 sampai 85 

tahun, terjadi penurunan rata-rata pembersihan ginjal sebanyak 50% dan tidak 

tergantung pada efek penyakit. Penurunan fungsi ginjal memiliki efek yang 

signifikan terkait perpanjangan waktu paruh obat, dan peningkatan potensi reaksi 

obat yang merugikan (ADR). Pada obat yang dieliminasi melalui ginjal yang 

memiliki indeks terapi sempit misalnya digoxin, diperlukan perhatian khusus. 

Pemantauan konsentrasi serum dan penyesuaian dosis yang tepat dapat mencegah 

terjadinya reaksi obat merugikan secara serius akibat akumulasi obat (Chisholm-

Burns et al., 2016).  

Klirens kreatinin harus dihitung saat memulai ataupun untuk 

menyesuaikan farmakoterapi pada lansia. Rumus yang paling banyak digunakan 

untuk memperkirakan fungsi ginjal dan menyesuaikan dosis obat adalah 

persamaan Cockcroft-Gault. Persamaan Cockcroft-Gault juga digunakan untuk 

menentukan pedoman dosis ginjal oleh produsen obat. Persamaan Cockcroft Gault 

(Chisholm-Burns et al., 2016): 
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Di dalam persamaan usia diberikan dalam tahun, berat badan dalam 

kilogram, dan konsentrasi kreatinin serum dalam ml/dL. Klirens kreatinin yang 

diperoleh dinyatakan dalam satuan mL/menit dan jika wanita hasil yang diperoleh 

dikalikan dengan 0,85 (Chisholm-Burns et al., 2016). 

b. Perubahan farmakodinamik 

 Farmakodinamik mengacu kepada tindakan obat di situs targetnya maupun 

respon tubuh terhadap obat. Pada lansia, perubahan farmakodinamik cenderung 

meningkatkan kepekaan terhadap efek obat (Chisholm-Burns et al., 2016).  

Terdapat kecenderungan dari respon obat yang berubah ataupun peningkatan 

sensitivitas pada lansia. Mekanisme yang mungkin terjadi meliputi perubahan 

jumlah reseptor, perubahan konsentrasi obat pada reseptor, perubahan afinitas 

reseptor, perubahan postreseptor, serta gangguan mekanisme homeostatis terkait 

usia (Dipiro et al., 2017).  

Meskipun perubahan ini menghasilkan peningkatan kepekaan terhadap efek 

obat, penurunan respon juga dapat terjadi. Perubahan yang terjadi pada situs 

reseptor meliputi perubahan afinitas pengikatan obat, jumlah reseptor aktif pada 

organ target, dan efek postreseptor (Chisholm-Burns et al., 2016).  

C. Diabetes Melitus Tipe 2 

1. Definisi 

Diabetes melitus tipe 2 didefinisikan adanya resistensi insulin dan 

disfungsi sel- β. Diabetes melitus tipe 2 ditandai dengan kombinasi beberapa 

derajat resistensi insulin dengan relatif kurangnya sekresi insulin yang tidak cukup 

untuk menormalkan kadar glukosa plasma, dengan hilangnya sel-β secara 

progresif dari waktu ke waktu (Dipiro et al., 2017) 
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2. Epidemiologi  

Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2014 sekitar 8,5 % orang 

dewasa berusia 18 tahun ke atas menderita diabetes. Pada tahun 2019 diabetes 

adalah penyebab langsung dari 1,5 juta kematian dimana diabetes melitus tipe 2 

menyumbang hingga 90 % dari semua kasus diabetes melitus (WHO, 2021).  

Berdasarkan data dari International Diabetes Federation (IDF) 

prevalensi diabetes meningkat seiring bertambahnya usia dimana di tahun 2019 

diperkirakan jumlah penderita diabetes yang berusia 65-99 tahun adalah 135,6 

juta (19,3 %). Jika hal ini terus berlanjut, maka diperkirakan jumlah orang di atas 

65 tahun dengan diabetes akan menjadi 195,2 juta pada tahun 2030 dan 276,2 juta 

pada tahun 2045 (IDF, 2019). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan 

terjadi peningkatan prevalensi diabetes melitus di Indonesia sebesar 2% 

dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 1,5 % (Kemenkes, 2020). 

3. Patofisiologi 

a. Gangguan Sekresi Insulin 

 Pankreas pada orang dengan sel-β yang berfungsi normal mampu 

menyesuaikan produksi insulinnya untuk mempertahankan kadar glukosa normal. 

Pada diabetes melitus tipe 2, lebih banyak insulin yang disekresikan untuk 

mempertahankan kadar glukosa darah normal, sampai akhirnya pankreas tidak 

dapat lagi memproduksi insulin yang cukup. Hiperglikemia yang dihasilkan 

ditingkatkan oleh resistensi insulin yang sangat tinggi, kelelahan pankreas dimana 

sel-β kehilangan kapasitas fungsional, atau keduanya. Gangguan fungsi sel-β 

mengakibatkan penurunan kemampuan untuk menghasilkan respon insulin fase 

pertama yang cukup untuk memberi sinyal kepada hati untuk berhenti 

memproduksi glukosa setelah makan. Seiring waktu pasien dengan diabetes 
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melitus tipe 2 mengalami kematian sel-β yang progresif dan banyak yang 

membutuhkan insulin eksogen untuk mempertahankan kontrol glukosa darah 

(Chisholm-Burns et al., 2016). 

b. Resistensi Insulin 

Resistensi insulin adalah faktor utama yang membedakan diabetes melitus 

tipe 2 dari bentuk diabetes lainnya. Resistensi insulin mungkin ada selama 

beberapa tahun sebelum diagnosis diabetes melitus dan dapat terus berkembang 

sepanjang perjalanan penyakit. Resistensi terhadap insulin terjadi di jaringan 

adiposa, otot rangka dan hati. Resistensi insulin di hati menimbulkan ancaman 

ganda karena hati menjadi tidak responsif terhadap insulin untuk pengambilan 

glukosa, dan produksi glukosa hati setelah makan tidak berhenti, menyebabkan 

peningkatan kadar glukosa darah puasa pasca makan (Chisholm-Burns et al., 

2016). 

4. Persentasi Klinis 

Pasien dengan diabetes melitus tipe 2 sering tanpa gejala, tetapi adanya 

komplikasi mikrovaskuler pada saat diagnosis menunjukkan banyak pasien telah 

mengalami hiperglikemia selama bertahun-tahun. Seringkali pasien dengan 

diabetes melitus tipe 2 didiagnosis selama tes darah rutin atau skrining. Lesu, 

poliuria, nokturia dan polidipsia dapat ditemui pada diagnosis di beberapa pasien 

dengan diabetes melitus tipe 2, tetapi penurunan berat badan yang signifikan lebih 

jarang terjadi. Sebagian besar penderita diabetes melitus tipe 2 mengalami 

kelebihan berat badan atau obesitas (Dipiro et al., 2017).  

5. Kriteria Diagnostik 

Diagnosis diabetes melitus termasuk hasil glikemik melebihi nilai 

ambang batas dengan salah satu dari tiga pilihan pengujian. Konfirmasi nilai 

abnormal harus dilakukan pada hari berikutnya untuk diagnosis kecuali ada gejala 
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hiperglikemia yang tegas, seperti polidipsia, poliuria dan polifagia. Baik A1c, 

glukosa plasma puasa (FPG), atau OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) adalah 

tes yang tepat untuk mendeteksi diabetes melitus (Chisholm-Burns et al., 2016). 

Menurut American Diabetes Association (ADA) mengkategorikan 

pasien menunjukkan A1c antara 5,7 % dan 6,4 % (0,057 dan 0,064 atau 39 dan 46 

mmol/mol Hgb) IFG, atau IGT memiliki peningkatan risiko diabetes di masa 

depan. Tingkat FPG mewakili produksi glukosa hepatik selama keadaan puasa, 

sedangkan kadar glukosa postprandial di OGTT mencerminkan pengambilan 

glukosa di jaringan perifer, sensitivitas insulin atau penurunan respons insulin fase 

pertama. OGTT mengidentifikasi mengidentifikasi orang dengan IFG atau IGT 

dan karena itu berpotensi lebih banyak orang pada peningkatan risiko diabetes 

melitus dengan penyakit kardiovaskular. OGTT merupakan tes yang lebih rumit 

daripada A1 atau FPG. Adapun kriteria diagnosis diabetes melitus yang ditetapkan 

oleh ADA (Chisholm-Burns et al., 2016) : 

a. Gejala diabetes ditambah konsentrasi glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL 

(11,1 mmol/L). didefinisikan sebagai setiap saat sepanjang hari tanpa 

memperhatikan waktu sejak makan terakhir. Gejala klasik diabetes termasuk 

poliuria, polidipsia dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan; 

atau 

b. FPG ≥ 126 mg/dL (7,0 mmol/L). puasa adalah tidak ada asupan kalori 

setidaknya selama 8 jam; atau 

c. Pemeriksaan glukosa plasma ≥ 200 mg/dL 2 jam setelah tes toleransi glukosa 

oral (OGTT) dengan beban glukosa 75 gram. Tes dilakukan sesuai dijelaskan 

oleh WHO menggunakan beban glukosa yang mengandung setara dengan 75 

gram glukosa anhidrat yang dilarutkan dalam air; atau 
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d. A1c ≥ 6,5 % dimana tes harus dilakukan di laboratorium yang menggunakan 

metode bersertifikat NGSP (National Glycohemoglobin Standardization 

Program). 

Kecurigaan adanya diabetes melitus perlu dipikirkan apabila terdapat 

keluhan seperti: (1) keluhan klasik: poliuria, polydipsia, polifagia, dan penurunan 

berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. (2) keluhan lain: lemah badan, 

kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulva 

pada wanita (Perkeni, 2021). 

 Adapun kategorisasi status glukosa menurut ADA (Chisholm-

Burns et al., 2016): 

Tabel 1. Kategorisasi ADA untuk status glukosa 

 mg/dL mmol/L 

FPG 

1. Normal 

2. IFG (Prediabetes) 

3. Diabetes 

 

˂ 100 

100-125 

≥ 126 

 

˂ 5,6 

5,6 – 6,9 

≥ 7,0 

Glukosa Plasma 2 jam setelah OGTT 

1. Normal 

2. IFG (Prediabetes) 

3. Diabetes 

 

˂ 140 

140-199 

≥ 200 

 

˂ 7,8 

7,8 – 11,0 

≥ 11,1 

6. Terapi Farmakologi 

Perubahan gaya hidup intensif pada pasien diabetes melitus tipe 2 

gagal mencapai kontrol glikemik yang baik pada mayoritas pasien. Temuan ini 

menegaskan kembali perlunya penggunaan awal obat antihiperglikemik dalam 
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hubungannya dengan diet dan olahraga pada pasien dengan diabetes melitus tipe 2 

(Dipiro et al., 2017). 

a. Sulfonilurea 

 Sulfonilurea meningkatkan sekresi insulin dengan memblokir saluran 

kalium yang sensitif terhadap ATP di membran sel dari sel-β pankreas. Tindakan 

ini menghasilkan depolarisasi membran, memungkinkan masuknya kalsium 

menyebabkan translokasi butiran sekretori insulin ke permukaan sel, dan 

meningkatkan sekresi insulin dengan tidak bergantung pada glukosa. Insulin 

kemudian diangkut melalui vena portal ke hati, menekan produksi glukosa hati. 

(Chisholm-Burns et al., 2016).  

b. Glinid 

 Meskipun menghasilkan efek yang sama seperti sulfonilurea, glinid yang 

disebut juga meglitinide memiliki onset dan durasi kerja yang jauh lebih pendek. 

Manfaat utama dari glinid adalah dalam mengurangi kadar glukosa pasca makan. 

Agen ini telah menunjukkan penurunan kadar A1c antara 0,8 % dan 1 %. Karena 

memiliki onset dan durasi kerja yang singkat, obat-obat ini harus diminum 15-30 

menit sebelum makan (Chisholm-Burns et al., 2016). 

c. Biguanid 

 Satu-satunya biguanid yang disetujui oleh Food and Drug Administration 

(FDA) dan saat ini tersedia di Amerika Serikat adalah metformin. Agen ini 

diperkirakan menurunkan glukosa darah dengan menurunkan produksi glukosa 

hepatik dan meningkatkan sensitivitas insulin baik pada jaringan otot hepar 

maupun perifer. Namun mekanisme aksi yang tepat belum diketahui. Telah 

terbukti mengurangi kadar A1c sebesar 1,5 hingga 2 % dan kadar FPG sebesar 60 

hingga 80 mg/dL bila digunakan sebagai monoterapi. Metformin tidak 
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mempengaruhi pelepasan insulin dari sel-β pankreas, sehingga hipoglikemik 

bukanlah efek samping yang umum (Chisholm-Burns et al., 2016). 

 Metformin secara signifikan mengurangi semua penyebab kematian dan 

risiko stroke pada pasien kelebihan berat badan dengan diabetes melitus tipe 2 

dibandingkan dengan terapi intensif dengan sulfonilurea atau insulin. Metformin 

juga mengurangi kematian terkait diabetes dan infark miokard dibandingkan 

kelompok terapi konvensional. Mengingat metformin adalah satu-satunya obat 

antihiperglikemik oral yang terbukti mengurangi kematian dan tersedia secara 

umum, metformin dianggap sebagai terapi dasar bersama dengan modifikasi 

gaya hidup untuk diabetes melitus tipe 2 dan sering digunakan dalam kombinasi 

dengan antihiperglikemik lain untuk efek sinergis (Chisholm-Burns et al., 2016). 

d. Tiazolidindion 

 Tiazolidindion (TZDs) diketahui meningkatkan sensitivitas insulin dengan 

merangsang periksosom proliferator-activated reseptor gamma (PPAR-γ) yang 

meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan asam lemak plasma. Sebagai 

monoterapi, TZDs menurunkan kadar FPG sekitar 60-70 mg/dL dan efeknya 

pada A1c adalah adalah pengurangan hingga 1,5 %. Efek maksimal mungkin 

terlihat sekitar 3 bulan hingga 4 bulan terapi (Chisholm-Burns et al., 2016). 

 Baik pioglitazone dan rosiglitazone secara minimal meningkatkan 

kolesterol HDL, rata-rata 2,4–5,2 mg/dL. Pioglitazone telah terbukti menurunkan 

serum trigliserida (TG) rata-rata 5,91 mg/dL, tetapi peningkatan TG telah diamati 

pada rosiglitazone. Konsentrasi kolesterol low-density lipoprotein (LDL) 

meningkat rata-rata sekitar 12,3 mg/dL dan 21,3 mg/dL pada penggunaan 

pioglitazone dan rosiglitazone (Chisholm-Burns et al., 2016). 

 Tiazolidindion dapat menghasilkan retensi cairan dan edema. Dengan 

demikian, obat ini dikontraindikasikan dalam situasi dimana peningkatan volume 
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cairan merugikan seperti gagal jantung. Retensi cairan tampaknya berhubungan 

dengan dosis dan meningkat bila dikombinasikan dengan terapi insulin 

(Chisholm-Burns et al., 2016).  

e. Inhibitor α-Glukosidase 

 Acarbose dan miglitol adalah inhibitor α-glikosidase yang bersaing dengan 

enzim usus kecil yang memecah karbohidrat kompleks. Obat ini menunda 

penyerapan karbohidrat dan mengurangi konsentrasi glukosa darah postprandial 

sebanyak 40 sampai 50 mg/dL, namun penurunan A1c hanya berkisar dari 0,3 % 

sampai 1 %. Efek samping yang paling yang umum adalah perut kembung, 

ketidaknyamanan perut, dan diare. Dosis awal yang rendah diikuti dengan titrasi 

bertahap dapat meminimalkan efek samping. Inhibitor α-glikosidase 

dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit usus kronis termasuk radang 

usus (Chisholm-Burns et al., 2016).  

f. Inhibitor Dipeptidyl Peptidase-4 (Gliptin) 

 Inhibitor dipeptidyl peptidase-4 (inhibitor DPP-4) yakni sitagliptin, 

saxaglipti, linagliptin, dan alogliptin) disetujui sebagai tambahan untuk diet dan 

olahraga untuk meningkatkan kontrol glikemik pada orang dewasa dengan 

diabetes melitus tipe 2. Golongan ini menurunkan konsentrasi glukosa darah 

dengan menghambat DPP-4, enzim yang mendegrasi GLP-1 endogen, sehingga 

meningkatkan jumlah GLP-1 endogen. Efek penurunan glukosa darah dari gliptin 

terutama pada tingkat postprandial. Pengurangan A1c adalah 0,7 % sampai 1 %. 

Efek samping yang umum termasuk sakit kepala dan nasofaringitis. 

Hipoglikemia bukanlah efek samping yang umum pada agen ini karena sekresi 

insulin dihasilkan dari aktivasi GLP-1 yang disebabkan oleh deteksi glukosa 

terkait makanan dan bukan dari stimulasi sel-β pankreas langsung (Chisholm-

Burns et al., 2016). 
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g.  Inhibitor Selective Sodium-Dependent Glucose Contransporter-2 (SGLT-2) 

 Canagliflozin, dapagliflozin, dan empagliflozin merupakan obat golongan 

inhibitor SGLT-2 yang disetujui sebagai tambahan untuk diet dan olahraga untuk 

meningkatkan kontrol glikemik pada orang dewasa dengan diabetes melitus tipe 

2. Reseptor SGLT-2 bertanggung jawab atas 90 % reabsorpsi glukosa aktif di 

tubulus proksimal ginjal. Dengan menghambat reseptor ini, reabsorpsi glukosa 

menurun. Glukosa masuk ke dalam urin sehingga glukosa dalam darah 

berkurang. Pengurangan A1c adalah 0,7 % hingga 1,3 %. Kemungkinan reaksi 

merugikan termasuk infeksi saluran kemih, infeksi mikotik genital, peningkatan 

buang air kecil, hipotensi dan peningkatan kreatinin serum (Chisholm-Burns et 

al., 2016). 

h. Central-Acting Dopamine Agonist 

 Formulasi pelepaasan cepat dari agonis dopamine kerja sentral yakni 

bromokriptin disetujui untuk pengobatan diabetes melitus tipe 2. Mekanisme 

kerja bagaimana bromokriptin mengatur control glikemik tidak diketahui, tetapi 

data menunjukkan bahwa bromokriptin yang diberikan di pagi hari meningkatkan 

sensitivitas insulin. Ketika digunakan untuk mengobati pasien dengan diabetes 

melitus tipe 2, bromokriptin harus diminum 2 jam setelah bangun pagi dengan 

makanan. Penurunan A1c sebesar 0,3 % menjadi 0,6 % dapat diharapkan dari 

obat ini. Efek samping utama termasuk rhinitis, pusing, asthenia, sinusitis, 

sembelit, dan mual (Chisholm-Burns et al., 2016). 

i. Sekuestran Asam Empedu 

 Colesevelam adalah satu-satunya sekuestran asam empedu yang saat ini 

disetujui sebagai terapi tambahan untuk meningkatkan kontrol glikemik dalam 

hubungannya dengan diet, olahraga, dan insulin atau agen oral untuk pengobatan 

diabetes melitus tipe 2. Obat ini bekerja pada lumen usus untuk mengikat asam 
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empedu, tetapi mekanisme pada obat yang menyebabkan penurunan glukosa 

plasma tidak diketahui. Pengurangan A1c sekitar 0,4 % dan pengurangan FPG 

sekitar 5 sampai 10 mg/dL dapat diharapkan jika colesevelam ditambahkan. Efek 

samping umum termasuk sembelit dan dispepsia. Interaksi obat-obat 

dimungkinkan karena penyerapan dan dapat menjadi sangat penting pada pasien 

yang memakai levothyroxine, glyburide, kontrasepsi oral, fenitoin, warfarin, dan 

digoxin. Obat-obatan ini tidak boleh diminum bersamaan dan harus dipisahkan 

setidaknya 4 jam setelah pemberian colesevelam (Chisholm-Burns et al., 2016). 

j. Insulin 

 Insulin merupakan salah satu agen yang dapat digunakan pada semua jenis 

diabetes melitus dan tidak memiliki dosis maksimum yang spesifik, artinya dapat 

dititrasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Insulin adalah 

pengobatan utama untuk menurunkan kadar glukosa darah untuk pasien dengan 

diabetes melitus tipe 1. Insulin dibagi menjadi dua kelas utama, yakni basal dan 

bolus, berdasarkan lama kerjanya untuk meniru fisiologi insulin endogen. 

Kebanyakan formulasi tersedia sebagai U-100, menunjukkan konsentrasi 100 

unit/mL (Chisholm-Burns et al., 2016).  

Rute pemberian insulin yang paling umum adalah injeksi subkutan 

menggunakan alat suntik atau pena (Chisholm-Burns et al., 2016).  

7. Terapi Nonfarmakologi  

a. Terapi nutrisi medis 

 Terapi nutrisi medis merupakan landasan pengobatan untuk semua pasien 

diabetes melitus. Sangat penting untuk pasien memahami hubungan timbal balik 

antara asupan karbohidrat, obat-obatan dan kontrol glukosa. Untuk pasien dengan 

berat badan berlebih atau obesitas dengan diabetes melitus tipe 2 sering 

membutuhkan pembatasan kalori untuk meningkatkan penurunan berat badan. 
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Ukuran porsi dan frekuensi asupan makanan harus diperhatikan dan membantu 

pasien mengadopsi perilaku makan yang lebih sehat yang mengarah pada 

penurunan berat badan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu lebih penting dari 

diet tertentu (Dipiro et al., 2017).  

b. Aktivitas Fisik 

 Sebagian besar pasien dengan diabetes melitus mendapat manfaat dari 

aktivitas fisik secara teratur. Aktivitas fisik secara teratur telah terbukti 

meningkatkan kontrol glukosa darah dan mengurangi faktor risiko 

kardiovaskular seperti hipertensi dan berkontribusi pada penurunan maupun 

pemeliharaan berat badan. Sasaran aktivitas fisik mencakup setidaknya 150 

menit/minggu (Dipiro et al., 2017).   

c. Penilaian dan perawatan psikologis 

 Kesehatan mental telah terbukti berdampak pada kemampuan pasien untuk 

melakukan tugas perawatan dalam manajemen diabetes melitus. Pedoman ADA 

merekomendasikan skrining psikologis seperti menentukan sikap pasien 

mengenai diabetes melitus, harapan manajemen medis dan hasil, suasana hati dan 

pengaruh, kualitas hidup umum dan terkait diabetes, maupun emosional 

(Chisholm-Burns et al., 2016). 

d. Edukasi Pasien 

 Edukasi mengenai diabetes kepada pasien tidak hanya pada saat diagnosis 

awal, tetapi juga pada interval berkelanjutan sepanjang hidup, sangat penting. 

American Association of Diabetes Educators (AADE) telah mengembangkan 

perilaku perawatan diri AADE7. Perilaku tersebut meliputi makan sehat, menjadi 

aktif, pemantauan, minum obat, pemecahan masalah, mengurangi risiko, dan 

healthy coping. Pasien harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan 

memiliki pengetahuan tentang penyakit dan komplikasi terkait. Tekankan bahwa 
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komplikasi dapat dicegah atau diminimalkan dengan kontrol glikemik yang baik. 

Secara singkat, hal ini melibatkan pengajuan pertanyaan terbuka yang 

mendorong pasien untuk mengidentifikasi dan mengakui hambatan yang 

menghalangi pencapaian tujuan kesehatan, dan kemudian bekerja untuk 

mengatasinya dengan bimbingan pendidik (Chisholm-Burns et al., 2016). 

D. Tinjauan Islami  

1. Evaluasi 

Dalam konteks pelayanan kesehatan, kita harus patuh terhadap pedoman 

untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan. Selain diajarkan untuk 

taat, kita juga diajarkan untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap diri kita 

seperti dalam firman Allah swt. dalam QS Al-Hasyr/59:18 

 َ
َ ۗانَِّ اّللّٰ ا قذََّمَتْ نغَِذٍٍۚ وَاتَّقىُا اّللّٰ َ وَنْتىَْظزُْ وفَْسٌ مَّ

ٌْهَ اٰمَىىُا اتَّقىُا اّللّٰ ٰٓاٌَُّهاَ انَّذِ ٍْزٌ ۢبمَِا تعَْمَهىُْنَ  ٌٰ خَبِ  

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan.”(RI, 2021) 

Dalam tafsir Al-Misbah pada ayat ini Allah swt. berfirman : Hai orang-

orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yakni hindarilah siksa yang dapat 

dijatuhkan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan jalan melaksanakan 

perintah-Nya dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

dikedepankannya yakni amal saleh yang telah diperbuatnya untuk hari esok yang 

dekat yakni akhirat (Shihab, 2009).  

Perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah 

dilakukan. Ini seperti seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaannya dimana ia 

dituntut untuk memperhatikan kembali agar menyempurnakannya bila telah baik, 

atau memperbaikinya bila masih ada kekurangan (Shihab, 2009).  



26 
 

 
 

2. Pengobatan 

Dalam Islam sejak masa Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam sudah ada 

berbagai penyakit. Sakit adalah merupakan salah satu ujian dari Allah swt kepada 

makhluk-Nya dan Allah swt. telah menciptakan obat-obatan untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itu diriwayatkan dalam Hadits 

Bukhari: 

ثىَاَ عُمَزُ بْهُ سَعٍِذِ بْهِ أبًَِ حُ  ، حَذَّ ٍْزِيُّ بَ ثىَاَ أبَىُ أحَْمَذَ انزُّ ذُ بْهُ انْمُثىََّى، حَذَّ ثىَاَ مُحَمَّ ثىًَِ عَطَاءُ بْهُ حَذَّ ٍْهٍ، قاَلَ حَذَّ سَ

ًِّ صهى اللّ عهٍه وسهم قاَلَ  ًأبًَِ رَباَحٍ، عَهْ أبَِ  ٌْزَةَ ـ رضى اللّ عىه ـ عَهِ انىَّبِ ُ دَاءً إلِاَّ أوَْزَلَ نهَُ شِفاَءً   "  هزَُ   مَا أوَْزَلَ اللَّّ

    

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] telah 
menceritakan kepada kami [Abu Ahmad Az Zubairi] telah menceritakan kepada 
kami [„Umar bin Sa‟id bin Abu Husain] dia berkata; telah menceritakan kepadaku 
[„Atha bin Abu Rabah] dari [Abu Hurairah] radiallahu „anhu dari Nabi shallallahu 
„alaihi wasallam beliau bersabda: “Allah tidak akan menurunkan penyakit 
melainkan menurunkan obatnya juga.” (HR. Bukhari no. 5246) 

Hadist ini diriwayatkan oleh beberapa orang rawi, yakni: 

1. Abu Hurairah sebagai    : Rawi pertama 

2. „Atha bin Abu Rabah sebagai   : Rawi kedua 

3. „Umar bin Sa‟id bin Abu Husain sebagai : Rawi ketiga 

4. Abu Ahmad Az Zubairi sebagai   : Rawi keempat 

5. Muhammad bin Al Mutsanna sebagai  : Rawi kelima 

6. Imam Bukhari sebagai    : Rawi keenam/ Rawi terakhir 

Dengan demikian, maka urutan-urutan sanad dari Hadits di atas sebagai berikut: 

1. Muhammad bin Al Mutsanna sebagai : Sanad pertama/Awal Sanad 

2. Abu Ahmad Az Zubairi sebagai  : Sanad kedua 

3. „Umar bin Sa‟id bin Abu Husain sebagai : Sanad ketiga 
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4. „Atha bin Abu Rabah sebagai   : Sanad keempat 

5. Abu Hurairah sebagai    : Sanad kelima/ Akhir Sanad 

Hadist ini menjadi gambaran pentingnya berikhtiar untuk mencari 

kesembuhan. Hadist ini bersifat umum mencakup setiap penyakit dan obatnya. 

Hadist ini menetapkan sebab akibat dan bahwa pengobatan tidak menafikkan 

tawakkal bagi siapa yang berkeyakinan bahwa kesembuhan itu hanya dengan izin 

Allah dan takdir-Nya (Al Asqalani & Al Hafizh, 2016). 

3. Geriatri 

Kehidupan manusia merupakan sebuah perjalanan panjang, dan melalui 

beberapa tahapan. Allah swt. telah menjelaskan dalam QS Ar-Rum/30: 54:  

ةٍ  ةً ثمَُّ جَعَمَ مِهْۢ بعَْذِ قىَُّ هْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَمَ مِهْۢ بعَْذِ ضَعْفٍ قىَُّ ُ انَّذِيْ خَهقَكَُمْ مِّ ٍْبتًَ ٌۗخَْهقُُ مَا ٌشََاۤءٍُۚ وَهىَُ اَللّّٰ شَ ضَعْفاً وَّ

ٌْزُ  ٍْمُ انْقذَِ                                                                                                                      انْعَهِ

Terjemahnya:  

“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia 
menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian 
menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 
menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, 
Mahakuasa.”(RI, 2021). 

Ayat ini memulai dengan menyebut nama wujud yang teragung dan yang 

khusus bagi-Nya serta mencakup segala sifat-Nya yakni: Allah, Dialah yang 

mencipatakan kamu dari keadaan lemah, yakni setetes sperma yang bertemu 

dengan indung telur. Lalu tahap demi tahap meningkat dan meningkat hingga 

kemudian setelah melalui tahap bayi, kanak-kanak, dan remaja, Dia menjadikan 

kamu sesudah keadaan lemah itu memiliki kekuatan sehingga kamu menjadi 

dewasa dan sempurna umur. Kemudian setelah melalui usia kematangan, Dia 

menjadikan kamu sesudah menyandang kekuatan itu menderita kelemahan 

kembali dengan hilangnya sekian banyak potensi dan tumbuhnya uban. Dia 
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menciptakan apa yang Dia kehendaki sesuai hikmah kebijaksanaan-Nya dan Dia-

lah Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa (Shihab, 2009). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional menggunakan 

desain penelitian deskriptif. Penelitian observasional merupakan penelitian yang 

dilakukan untuk mengkaji suatu persoalan kesehatan dengan pendekatan 

komunitas atau kelompok sosial tanpa adanya intervensi terhadap variabel yang 

diteliti (Siswanto et al., 2018). Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk 

melihat gambaran yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu. 

B. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan penelitian dilakukan secara retrospektif dengan 

mengumpulkan data yang telah lampau melalui lembaran rekam medis dari pasien 

geriatri diabetes melitus tipe 2 tahun 2021. Pendekatan retrospektif merupakan 

pengumpulan datanya saat penelitian dilakukan untuk mengungkap keadaan atau 

kejadian di masa lalu  (Siswanto et al., 2018). 

C. Lokasi Penelitian dan Waktu 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di RSUD Labuang Baji 

2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Maret- Juli 2022 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh rekam medis pasien geriatri 

diabetes melitus tipe 2 pada bulan Januari sampai Desember 2021 di instalasi 

rawat inap RSUD Labuang Baji. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh rekam medis pasien geriatri 

diabetes melitus tipe 2 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

a. Kriteria sampel 

Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu: 

1) Kriteria inklusi 

a) Pasien mendapat terapi antidiabetes  

b) Pasien rawat inap periode tahun 2021 

c) Pasien dengan komorbid 

2) Kriteria eksklusi 

a) Rekam medik tidak lengkap 

b) Pasien yang meninggal dan tidak menyelesaikan terapi 

E. Penentuan Besar Sampel  

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Dalam penelitian 

ini untuk menghitung besaran sampel berdasarkan rumus slovin karena rumus 

slovin dinilai mudah dan praktis dalam penggunaannya (Riyanto & Hatmawan, 

2020). Besar sampel apabila diketahui populasi (N) maka pengambilan sampel 

dengan menggunakan rumus slovin dirumuskan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Total populasi 

e = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel (e = 0,1) 

maka jumlah sampel yang dibutuhkan yaitu: 

  
   

             
 

        
   

    
 

              

                 

F. Teknik Pengambilan Sampel 

  Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik probability 

sampling dimana dilakukan pengambilan sampel dengan memberikan peluang dan 

kesempatan yang sama untuk seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel dalam penelitian (Siswanto, Susila, & Suyanto, 2018).  

G. Variabel Penelitian 

1. Variabel independen/bebas adalah variabel yang menjadi sebab 

perubahan/timbul variabel terikat (Siswanto, Susila, & Suyanto, 2018). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen/bebas adalah 

jumlah obat, komorbid, dan usia. 

2. Variabel dependen/terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya 

variabel independen (Siswanto, Susila, & Suyanto, 2018). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen/terikat adalah polifarmasi 

pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2. 
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H. Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 

rekam medis. Rekam medis dalam PERMENKES269/PER/III/2008 adalah berkas 

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Triyanti & 

Weningsih, 2018). 

 Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi polifarmasi yang dapat 

mengidentifikasi adanya kejadian obat yang merugikan (PIMs) adalah Beers 

Criteria 2019 yang mencakup 30 kriteria obat atau kelas pengobatan yang harus 

dihindari pada lansia dan 16 kriteria khusus yang mencakup lebih dari 40 obat 

atau kelas pengobatan yang harus digunakan dengan hati-hati atau dihindari pada 

penyakit atau kondisi tertentu (Fick et al., 2019). 

I. Analisis Data Penelitian 

  Pengolahan data dilakukan secara retrospektif dengan mengumpulkan dan 

mencatat resep dari rekam medis pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi 

rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 pada lembar 

pengumpulan data dan kemudian mengklasifikasi data yang diperoleh. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan SPSS digunakan 

analisis univariat yaitu pengelolaan data berupa penyajian dalam bentuk tabel, 

grafik, atau diagram untuk memperoleh gambaran polifarmasi serta evaluasi dari 

polifarmasi dengan Beers Criteria 2019 pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 

2 di instalasi rawat inap di RSUD Labuang Baji. Dilakukan pengolahan data 

dengan cara yaitu: 

1. Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan kemudian diatur dalam 

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 
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2. Data dianalisis secara deskriptif mengenai PIM pada pasien geriatri 

diabetes melitus tipe 2 dalam bentuk tabel berdasarkan usia, jenis kelamin, 

lama rawat inap, komorbid, jumlah obat yang dikonsumsi dan Beers 

Criteria 2019 

3. Menganalisis kategori PIM sesuai dengan AGS Beers Criteria 2019 

4. Mengelompokkan obat-obat sesuai kategori PIM yang ditetapkan AGS 

Beers Criteria 2019 meliputi kategori 1 yakni penggunaan obat yang 

berpotensi tidak tepat pada lansia, kategori 2 yakni penggunaan obat yang 

berpotensi tidak tepat pada lansia karena interaksi obat-penyakit atau 

sindrom-obat yang dapat memperparah penyakit atau sindrom, kategori 3 

yakni obat yang harus digunakan dengan hati-hati pada lansia, kategori 4 

yakni interaksi obat-obat yang harus dihindari pada lansia, dan kategori 5 

yakni obat-obatan yang harus dihindari atau dosisnya dikurangi dengan 

tingkat fungsi ginjal yang bervariasi pada lansia. 

5. Menyimpulkan hasil kategori obat-obatan yang tergolong PIM 

berdasarkan AGS Beers Criteria 2019 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Pasien 

Karakteristik pasien yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya jenis 

kelamin, usia, lama rawat inap, dan penyakit penyerta pada pasien geriatri 

diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji. 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 2. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Jenis Kelamin 

di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021 

No. Jenis Kelamin Pasien Persentase % 

1 Laki-laki 21 38,2% 

2 Perempuan 34 61,8% 

Total 55 100% 

b. Usia 

Tabel 3. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Usia di Instalasi 

Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021 

No. Usia Pasien Persentase 

1 60-65 tahun 27 49,1% 

2 66-70 tahun 14 25,5% 

3 71-75 tahun 7 12,7% 

4 76-80 tahun 5 9,1% 

5 ≥ 81 tahun 2 3,6% 

Total 55 100% 
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c. Lama Rawat Inap 

Tabel 4. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Lama Rawat 

Inap di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021 

No Lama Rawat Inap (Hari) Pasien Persentase 

1 1-4 hari 13 23,6% 

2 5-9 hari 30 54,5% 

3 ≥ 10 hari  12 21,8% 

Total  55 100% 

d. Penyakit Penyerta 

Tabel 5. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Jenis Penyakit 

Penyerta di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 

2021 

No Penyakit Penyerta Pasien Persentase 

1 Hipertensi 36 27,1 % 

2 CHF (Congestive Heart Failure) 13 9,8% 

3 Gastritis 3 2,3% 

4 GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) 2 1,5% 

5 Neuropati Diabetik 11 8,3% 

6 CKD (Chronic Kidney Disease) 5 3,8% 

7 Gout 9 6,8% 

8 Dislipidemia 17 12,8% 

9 Osteoarthritis 2 1,5% 

10 Rheumatoid Arthritis 3 2,3% 

11 PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik) 5 3,8% 
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12 Hipotiroid 1 0,8% 

13 Angina Pektoris 3 2,3% 

14 PJK (Penyakit Jantung Koroner) 7 5,3% 

15 Asma 4 3,0% 

16 Dislokasi Ankle 1 0,8% 

17 Vertigo 1 0,8% 

18 Low Back Pain 1 0,8% 

19 Aritmia 1 0,8% 

20 Cefalgia 1 0,8% 

21 Dispepsia 2 1,5% 

22 Hiperurisemia 3 2,3% 

23 Gastroenteritis 2 1,5% 

Tabel 6. Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 Berdasarkan Jumlah Penyakit 

Penyerta di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 

2021 

No. Jumlah Penyakit Penyerta Pasien Persentase 

1 1 3 5,5% 

2 2 29 52,7% 

3 3 20 36,4% 

4 4 3 5,5% 

Total  55 100% 
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2. Data Penggunaan Obat 

a. Jumlah Jenis Obat  

Tabel 7. Jumlah Jenis Obat Pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021 

No Jumlah Obat Pasien  Persentase 

1 5 8 14,5% 

2 6 18 32,7% 

3 7 15 27,3% 

4 8 9 16,4% 

5 9 3 5,5% 

6 10 2 3,6% 

Total 55 100% 

3. Obat-Obatan PIM (Potentially Inappropriate Medications) Berdasarkan 

Beers Criteria 2019 

a. Pengobatan yang Berpotensi Mengalami PIM (Potentially Inappropriate 

Medications) 

Tabel 8. Pengobatan yang Berpotensi Mengalami PIM (Potentially 

Inapopriate Medications) pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021 

No Kategori PIM Jumlah Persentase 

1 Pengobatan tanpa PIM 6 10,9% 

2 Pengobatan dengan PIM 49 89,1% 

 a. 1 PIM 

b. ≥ 2 PIM 

14 

35 

25,5% 

63,6% 
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b. Klasifikasi PIM (Potentially Inappropriate Medications) 

Tabel 9. Klasifikasi PIM (Potentially Inapopriate Medications) Berdasarkan 

Alat Evaluasi Beers Criteria 2019 pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di 

Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021 

No. Klasifikasi PIM Jumlah Persentase 

1 Penggunaan obat yang berpotensi tidak 

tepat pada lansia 

71 62,3% 

2 Penggunaan obat yang berpotensi tidak 

tepat pada lansia karena interaksi obat-

penyakit atau sindrom-obat yang dapat 

memperparah penyakit atau sindrom 

7 6,1% 

3 Obat yang harus digunakan dengan hati-

hati pada lansia 

33 28,9% 

4 

 

Interaksi obat-obat yang harus dihindari 

pada lansia 

1 

 

0,9% 

 

5 Obat-obatan yang harus dihindari atau 

dosisnya dikurangi dengan tingkat fungsi 

ginjal yang bervariasi pada lansia 

2 1,8% 

 Total 114 100% 
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c. Daftar Obat PIM (Potentially Inappropriate Medications) Berdasarkan Alat 

Evaluasi Beers Criteria 2019 

Tabel 10. Daftar Obat yang PIM Berdasarkan Alat Evaluasi Beers Criteria 

2019 pada Pasien Geriatri Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD 

Labuang Baji Periode Januari-Desember 2021 

PIM Nama Obat Jumlah Persentase 

1 Endokrin 

1. Glimepiride 

2. Glibenklamid 

 

19 

17 

 

16,7% 

14,9% 

Kardiovaskular 

1. Digoxin 

2. Prazosin 

3. Amiodarone 

 

2 

1 

1 

 

1,8% 

0,9% 

0,9% 

NSAID 

1. Meloxicam 

2. Diclofenac 

3. Naproxen 

4. Ibuprofen 

 

5 

4 

2 

5 

 

4,4% 

3,5% 

1,8% 

4,4% 

Sistem saraf Pusat 

   Benzodiazepin 

1. Diazepam 

Antidepresan 

1. Amitriptilin 

 

 

1 

 

4 

 

 

0,9% 

 

3,5% 
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Gastrointestinal 

   Proton-pump Inhibitor 

1. Lanzoprazole 

2. Omeprazole 

3. Pantoprazole 

Antiemetik 

1. Metoclopramide 

 

 

1 

4 

1 

 

3 

 

 

0,9% 

3,5% 

0,9% 

 

2,6% 

 Antispasmodik 

1. Clidinium-

Chlordiazepoxide 

 

 

1 

 

 

0,9% 

2 Pioglitazone 

Ibuprofen 

5 

2 

4,4% 

1,8% 

3 Furosemid 

Chlortalidone 

Aspirin 

Spironolactone 

Hidroklorothiazid 

Amitriptilin 

Trimethoprim-

Sulfamethoxazole 

11 

3 

5 

1 

7 

4 

2 

9,6% 

2,6% 

4,4% 

0,9% 

6,1% 

3,5% 

1,8% 

4 Prednisone-Ibuprofen  1 0,9% 

5 Ranitidin 

Gabapentin 

1 

1 

0,9% 

0,9% 
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d. Rekomendasi, Kualititas Bukti (QE), Kekuatan Rekomendasi (SR) 

Berdasarkan Alat Evaluasi Beers Criteria 2019 

Tabel 11. Rekomendasi, Kualitas Bukti dan Kekuatan Rekomendasi 

Berdasarkan Alat Evaluasi Beers Criteria 2019 pada Pasien Geriatri Diabetes 

Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Periode Januari-

Desember 2021 

P 

I 

M 

Golongan Obat Nama Obat Rekomendasi QE SR 

1 Sulfonilurea Glimepiride 

Glibenklamid 

Hindari. Risiko 

hipoglikemia parah 

berkepanjangan 

yang lebih tinggi 

pada lansia 

Tinggi Kuat 

Glikosida 

Jantung 

Digoxin Hindari sebagai lini 

pertama untuk 

fibrilasi atrium. 

Hindari sebagai lini 

pertama untuk gagal 

jantung. Jika 

digunakan untuk 

fibrilasi atrium/ 

gagal jantung 

hindari dosis >0,125 

mg/hari. Dosis yang 

lebih tinggi tidak 

terkait dengan 

manfaat tambahan 

dan dapat 

Rendah Kuat 
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meningkatkan 

toksisitas  

Alpha-

Blockers 

Prazosin Hindari penggunaan 

sebagai anti-

hipertensi. Risiko 

tinggi hipotensi 

ortostatik terutama 

pada lansia 

Sedang Kuat 

Antiaritmia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amiodarone Hindari sebagai 

terapi lini pertama 

untuk fibrilasi 

atrium kecuali 

pasien mengalami 

gagal jantung/ 

hipertrofi ventrikel 

kiri yang substantial. 

Efektif untuk 

mempertahankan 

irama sinus tetapi 

memiliki toksisitas 

yang lebih besar 

daripada antiaritmia 

lain 

Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuat 
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NSAID Meloxicam 

Diclofenac 

Naproxen 

Ibuprofen 

Hindari penggunaan 

jangka panjang, 

kecuali alternatif 

lain tidak efektif dan 

pasien dapat 

menggunakan agen 

gastroprotektif (PPI 

atau misoprostol). 

Peningkatan risiko 

pendarahan 

gastrointestinal/ 

penyakit tukak 

lambung. 

Penggunaan PPI 

atau misoprostol 

mengurangi tetapi 

tidak menghilangkan 

risiko. NSAID juga 

dapat meningkatkan 

tekanan darah dan 

menyebabkan cedera 

ginjal 

Sedang Kuat 

Benzodiazepin Diazepam Hindari. Kepekaan 

terhadap 

benzodiazepine 

meningkat pada 

Sedang Kuat 
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lansia dan penuruan 

metabolisme agen 

long-acting; secara 

umum semua 

benzodiazepine 

meningkatkan risiko 

gangguan kognitif, 

delirium, dan patah 

tulang pada lansia 

Antidepresan 

Trisiklik  

Amitriptilin Hindari. Sangat 

antikolinergik, dan 

menyebabkan 

hipotensi ortostatik 

Tinggi Kuat 

PPI Omeprazole 

Lansoprazole 

Pantoprazole  

Hindari. penggunaan 

terjadwal selama >8 

minggu kecuali 

untuk pasien 

berisiko tinggi 

(misalnya 

penggunaan 

kortikosteroid oral 

atau penggunaan 

NSAID jangka 

panjang), 

esophagitis erosif, 

kondisi hipersekresi 

Tinggi Kuat 
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patologis dan 

penggunaan 

penghambat pompa 

proton menyebabkan 

risiko infeksi 

Clostridium difficile, 

keropos tulang dan 

patah tulang. 

Antiemetik Metoclopramide Hindari, kecuali 

untuk gastroparesis 

dengan durasi 

penggunaan tidak 

lebih dari 12 minggu 

Sedang  Kuat 

Antispasmodik Clidinium-

Chlordiazepoxide 

Hindari. Sangat 

antikolinergik, 

efektivitas tidak 

pasti 

Sedang  Kuat 

2 TZD Pioglitazone Gunakan dengan 

hati-hati pada pasien 

dengan gagal 

jantung. Berpotensi 

meningkatkan 

retensi cairan 

dan/atau 

memperburuk gagal 

jantung 

Tinggi Kuat 
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NSAID Ibuprofen Gunakan dengan 

hati-hati pada pasien 

dengan gagal 

jantung. Berpotensi 

meningkatkan 

retensi cairan 

dan/atau 

memperburuk gagal 

jantung 

Sedang  Kuat 

3  

 

 

 

 

 

 

Aspirin 

 

 

 

 

 

Gunakan dengan 

hati-hati pada lansia 

≥ 70 tahun. Risiko 

pendarahan besar 

pada aspirin 

meningkat tajam 

pada lansia.  

Sedang Kuat 

Diuretik Furosemide 

Hidroklorothiazid 

Spironolactone 

Chlortalidone 

Gunakan dengan 

hati-hati. Dapat 

memperburuk atau 

menyebabkan 

SIADH atau 

hiponatremia. 

Pantau kadar 

natrium dengan 

cermat saat memulai 

atau mengubah dosis 

Sedang Kuat 
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pada lansia 

Antidepresan 

Trisiklik 

Amitriptilin Dapat memperburuk 

atau menyebabkan 

SIADH atau 

hiponatremia. 

Pantau kadar 

natrium dengan 

cermat saat memulai 

atau mengubah dosis 

pada lansia 

Sedang Kuat 

Antibiotik Trimetoprim- 

sulfametoksazol 

Gunakan dengan 

hati- hati pada 

pasien dengan ACEI 

atau ARB dan 

penurunan bersihan 

kreatinin. 

Peningkatan risiko 

hiperkalemia bila 

digunakan 

bersamaan ACEI 

atau ARB 

Rendah Kuat 

4 Kortikosteroid- 

NSAID 

Prednison-

Ibuprofen 

Hindari. Jika tidak 

memungkinkan 

berikan 

perlindungan saluran 

cerna; peningkatan 

Sedang Kuat 
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risiko penyakit tukak 

lambung atau 

pendarahan saluran 

cerna 

5 Antagonis 

Reseptor 

Histamin H2 

Ranitidin Creatinine Clearance 

˂60 ml/menit. 

Kurangi dosis; Efek 

samping SSP 

Sedang Kuat 

Antikonvulsan Gabapentin Creatinine Clearance 

˂50 ml/menit. 

Kurangi dosis; 

Perubahan status 

mental 

Sedang  Kuat 

B. Pembahasan  

1. Karakteristik Pasien 

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari 

rekam medis pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD 

Labuang Baji periode januari- desember 2021. Analisis karakteristik pasien 

dilakukan untuk mengetahui angka maupun jumlah pasien yang melakukan 

pengobatan rawat inap di RSUD Labuang Baji.  

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa jumlah pasien geriatri diabetes 

melitus tipe 2 yang melakukan pengobatan rawat inap di RSUD Labuang Baji 

terdiri dari 55 orang dimana berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih banyak 

yaitu 34 pasien (61,8%) sedangkan untuk pasien laki-laki yaitu 21 pasien (38,2%).  

Berdasarkan tabel 3 usia pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 yang 

melakukan pengobatan rawat inap di RSUD Labuang Baji paling banyak yakni 
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berusia 60-65 tahun sebanyak 27 pasien (49,1%), dan yang paling sedikit yakni 

berusia 81 tahun ke atas sebanyak 2 pasien (3,6%).  

Peningkatan diabetes melitus tipe 2 menunjukkan peningkatan seiring 

bertambahnya usia yang mencapai puncaknya pada umur 55 sampai 64 tahun dan 

menurun setelah melewati rentang umur tersebut. Pola peningkatan ini 

mengindikasikan semakin tinggi usia maka semakin besar untuk mengalami 

diabetes (Kemenkes, 2020). 

Berdasarkan tabel 4 lama rawat inap pada pasien geriatri diabetes melitus 

tipe 2 di RSUD Labuang Baji data yang diperoleh yaitu pasien terbanyak dengan 

rentang lama rawat inap 5- 9 hari di rumah sakit berjumlah 30 pasien (54,5%). 

Berdasarkan tabel 5 dan 6 jenis penyakit penyerta pada pasien geriatri 

diabetes melitus tipe 2 yang melakukan pengobatan rawat inap di RSUD Labuang 

Baji terbanyak memiliki dua penyakit penyerta yakni 29 pasien (52,7%) dengan 

penyakit penyerta tertinggi yakni hipertensi yang diderita oleh 36 pasien (27,1%) 

diikuti dengan dislipidemia yang diderita oleh 17 pasien (12,8%).  

Penyakit diabetes menyebabkan peningkatan risiko penyakit 

kardiovaskular melalui berbagai mekanisme, selain itu peningkatan kadar glukosa 

darah dikaitkan dengan faktor risiko metabolik lain yang mendasari, termasuk 

hipertensi, dan dislipidemia (IDF, 2019).  

2. Data Penggunaan Obat 

Berdasarkan tabel 7 jumlah jenis obat yang dikonsumsi pasien geriatri 

diabetes melitus tipe 2 di RSUD Labuang Baji selama rawat inap yang terbanyak 

adalah 6 jenis obat dengan jumlah pasien sebanyak 18 orang (32,7%), dan yang 

paling sedikit 10 jenis obat sebanyak 2 orang (3,6%).  

Studi yang dilakukan (Salwe et al., 2016) mendapatkan adanya korelasi 

positif antara jumlah hari di rawat di rumah sakit dengan peningkatan jumlah obat 
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dimana dijelaskan bahwa pasien geriatri memiliki multimorbiditas ataupun 

penyakit kompleks sehingga membutuhkan lebih banyak obat-obatan dan 

pemberian obat secara bersamaan. Studi yang dilakukan oleh (Hajjar et al., 2015) 

pada 384 lansia menunjukkan bahwa 41,4 % menggunakan 5 sampai 8 obat dan 

37,2%  menggunakan ≥ 9 obat. Sebuah penelitian yang juga dilakukan di Italia 

tahun 2011 mengenai prevalensi polifarmasi saat masuk dan keluar rumah sakit 

menemukan bahwa 51,9% pasien lansia menggunakan lebih dari 5 obat dan saat 

dipulangkan angka meningkat menjadi 67% (Nobilli et al., 2016). 

Menurut (WHO, 2019) kelompok pasien yang paling rentan terhadap 

risiko polifarmasi adalah kelompok lansia di atas 65 tahun dimana dalam hal ini 

rentan terhadap kejadian seperti interaksi obat, risiko ADR (Adverse Drug 

Reaction), dan ketidakpatuhan minum obat. 

3. Obat-obatan yang Berpotensi Tidak Tepat (PIM) Berdasarkan Beers 

Criteria 2019 

a. Pengobatan yang Berpotensi Tidak Tepat (PIM) 

Berdasarkan tabel 8 pengobatan yang berpotensi tidak tepat (PIM) pada 

pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji, 

terdiri dari pengobatan yang berpotensi tidak tepat (PIM) terdapat 49 pasien 

(89,1%) dan yang menerima pengobatan tanpa PIM sebanyak 6 pasien (10,9%).  

Polifarmasi merupakan masalah terbesar yang berkontribusi terhadap 

kejadian PIM terutama pada lansia akibat perubahan respon tubuh dan 

multimorbiditas (Fauziyah et al., 2018). 

b. Kategori PIM Berdasarkan Beers Criteria 2019 

Polifarmasi umum terjadi pada lansia yang mengakibatkan lansia berada 

pada risiko yang lebih tinggi dari penggunaan obat yang tidak tepat (PIM). Beers 

Criteria 2019 merupakan panduan yang dikembangkan sebagai alat untuk 
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membantu meningkatkan keamanan pengobatan pada lansia dimana bertujuan 

mengurangi penggunaan obat yang tidak tepat dan kejadian obat yang merugikan 

yang khususnya dalam mengidentifikasi obat yang harus dihindari pada lansia.  

1) PIM Kategori 1 

Berdasarkan tabel 9, PIM kategori 1 pada pasien geriatri diabetes melitus 

tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 

sebanyak 71 resep (62,3%) dimana PIM kategori 1 merupakan penggunaan obat 

yang berpotensi tidak tepat pada lansia. Obat pertama yang kategori 1 adalah obat 

untuk penderita diabetes melitus golongan sulfonilurea yakni glimepiride 

sebanyak 19 resep (16,7%) dan glibenklamid sebanyak 17 resep (14,9%). 

Glimepiride dan glibenklamid merupakan obat antidiabetes golongan sulfonilurea 

dengan mekanisme kerja meningkatkan sekresi insulin dengan memblokir saluran 

kalium yang sensitif terhadap ATP di membran sel dari sel-β pankreas. Tindakan 

ini menghasilkan depolarisasi membran, memungkinkan masuknya kalsium 

menyebabkan translokasi butiran sekretori insulin ke permukaan sel, dan 

meningkatkan sekresi insulin dengan tidak bergantung pada glukosa (Chisholm-

Burns et al., 2016). Berdasarkan alat evaluasi Beers Criteria 2019 penggunaan 

obat glimepiride dan glibenklamid yang harus dihindari karena risiko 

hipoglikemia parah berkepanjangan yang lebih tinggi pada lansia dengan kualitas 

bukti tinggi dan kekuatan rekomendasi kuat. 

Hipoglikemia merupakan faktor pembatas utama dalam manajemen 

glikemik diabetes melitus. Klasifikasi hipoglikemia menurut ADA terdiri atas: 

level 1 didefinisikan sebagai konsentrasi glukosa terukur ˂ 70 mg/dL (3,9 

mmol/L) tetapi ≥ 54 mg/dL (3,0 mmol/L). level 2 didefinisikan sebagai 

konsentrasi glukosa darah ˂ 54 mg/dL (3,0 mmol/L). hipoglikemia level 3 

didefinisikan sebagai peristiwa parah yang ditandai dengan perubahan fungsi 
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mental dan/atau fisik yang memerlukan bantuan untuk pemulihan. Pada level 3 

hipoglikemia dapat berkembang menjadi kehilangan kesadaran, kejang, koma, 

atau kematian (ADA, 2019). 

Glimepiride dan glibenklamid merupakan sulfonilurea generasi kedua 

dimana glimepiride dan glibenklamid memiliki waktu paruh yang panjang dimana 

risiko hipoglikemia meningkat terutama pada pasien dengan infusiensi ginjal, 

pasien lanjut usia, pasien dengan demensia, gagal jantung, dan diabetes jangka 

panjang (Yakaryilmaz & Ozturk, 2017). Glibenklamid telah dikaitkan dengan 

peningkatan risiko hipoglikemia dan mortalitas kardiovaskular jangka panjang. 

Sebuah meta-analisis yang diterbitkan tahun 2007 melaporkan peningkatan risiko 

hipoglikemia untuk glibenklamid dibandingkan dengan obat golongan 

sulfonilurea lain. Hipoglikemia dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan 

termasuk perubahan status mental, kejang, koma dan kematian (Ottawa, 2015). 

Berdasarkan penelitian oleh (Leonard et al., 2018) menguraikan tingkat standar 

kejadian hipoglikemia serius menegaskan bahwa sulfonilurea dikaitkan dengan 

tingkat hipoglikemia yang lebih tinggi daripada metformin dan tiazolidindion. 

Diantara obat golongan sulfonilurea, glibenklamid dikaitkan dengan dengan 

tingkat hipoglikemia yang lebih tinggi diikuti dengan glimepiride, lalu glipizide.  

Obat kedua yang masuk dalam PIM kategori 1 adalah obat kardiovaskular 

yakni digoxin sebanyak 2 resep (1,8%), prazosin sebanyak 1 resep (0,9%) dan 

amiodarone sebanyak 1 resep (0,9%). Digoxin merupakan agen ionotropik 

jantung yang menghambat pompa natirum atau kalium ATPase di sel miokard 

menghasilkan peningkatan sementara natrium intraseluler yang pada gilirannya 

mendorong masuknya kalsium melalui pompa pertukaran natrium-kalsium yang 

menyebabkan kontraktilitas (Wynn et al., 2019). Dalam alat evaluasi Beers 

Criteria 2019 digoxin harus dihindari pada lansia untuk pengobatan lini pertama 
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fibrilasi atrium atau gagal jantung, jika digunakan sebagai lini pertama untuk 

fibrilasi atrium atau gagal jantung hindari dosis >0,125 mg/d. Digoxin harus 

dihindari sebagai lini pertama pada fibrilasi atrium, karena ada alternatif yang 

lebih aman dan efektif untuk pengendalian laju yang didukung oleh bukti 

berkualitas tinggi. Digoxin pada pengobatan gagal jantung, dosis yang lebih tinggi 

tidak terkait dengan manfaat tambahan dan dapat meningkatkan toksisitas. 

Terdapat penurunan massa bebas lemak dan air tubuh pada lansia, serta 

peningkatan lemak tubuh seiring bertambahnya usia. Peningkatan persentase 

lemak tubuh dan penurunan total air tubuh mengakibatkan perubahan distribusi 

obat tergantung pada kelarutan lipid. Waktu paruh obat meningkat dengan volume 

distribusi. Dengan penurunan volume distribusi obat hidrofilik, obat ini memiliki 

konsentrasi plasma puncak yang lebih tinggi dan waktu paruh yang lebih pendek 

pada lansia. Hal ini berlaku untuk digoxin yang dapat menyebabkan konsentrasi 

plasma toksik untuk dosis yang tidak toksik bagi orang dewasa yang lebih muda 

(Midlov et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Avdhoot et al., 2021) yang 

bertujuan untuk menilai peran digoxin pada pasien gagal jantung dengan atau 

tanpa diabetes dan untuk mengetahui peran digoksin pada pasien kelas NHYA 

melaporkan pasien diabetes memiliki angka kematian yang jauh lebih tinggi 

daripada pasien non-diabetes dengan gagal jantung dimana diantara pasien non-

diabetes 88,1% pasien masih hidup setelah setahun dan 11,9% meninggal, 

sedangkan pada pasien diabetes 71,42% masih hidup dan 28,58% pasien 

meninggal. Terapi digoksin membalikkan kelas NHYA tetapi tidak signifikan.   

Prazosin merupakan kelas obat alpha-1 bloker yang secara kompetitif 

menghambat reseptor alfa-adrenergik postsinaptik yang menghasilkan vasodilatasi 

vena dan arteriol dan penurunan resistensi perifer total dan tekanan darah (Wynn 

et al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi Beers Criteria 2019 prazosin harus 
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dihindari penggunaannya pada lansia sebagai antihipertensi karena risiko tinggi 

hipotensi ortostatik dan bahaya terkait, terutama pada pasien lansia. Hipotensi 

ortostatik lebih sering terjadi pada lansia dan meningkatkan risiko jatuh yang 

disebabkan oleh penghambatan reseptor alfa-1, yang menyebabkan relaksasi otot 

polos pembuluh darah dan vasodilatasi (Frishman & Kotob, 2017). Frekuensi dan 

profil efek samping dari lima kelas agen antihipetensi dimana persentase pasien 

yang melaporkan efek samping alpha-blocker sebanyak 50% dengan persentase 

pasien yang penghentian karena efek samping sebanyak 6,8% dengan alpha-

blocker. Alpha-blocker dikaitkan dengan kelelahan, ekstremitas dingin, insomnia, 

dan lebih banyak serangan palpitasi daripada obat antihipertensi lainnya. Efek 

dosis pertama yakni hipotensi ortostatik yang sangat besar dan refleks takikardia  

adalah komplikasi yang diakui dengan baik dari prazosin (Aronso, 2016). 

Amiodarone merupakan agen antiaritmia kelas III yang biasanya 

digunakan untuk mengobati fibrilasi atrium dan aritmia ventrikel dengan 

mekanisme kerja menghambat stimulasi adrenergik, mempengaruhi saluran 

natrium, kalium dan kalsium, memperpanjang potensial aksi dan periode refrakter 

di jaringan miokard (Wynn et al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi Beers Criteria 

2019 Amiodarone harus dihindari penggunaannya sebagai lini pertama untuk fibri 

lasi atrium kecuali pasien mengalami gagal jantung atau hipertrofi ventrikel kiri 

yang substansial karena amiodarone efektif untuk mempertahankan ritme sinus 

tetapi memiliki toksisitas yang lebih besar daripada antiaritmia lain yang 

digunakan pada fibrilasi atrium. Pedoman Klinis Australia 2018 untuk diagnosis 

dan manajemen fibrilasi atrium menyatakan amiodarone harus dipertimbangkan 

sebagai pilihan terakhir untuk kontrol laju farmakologis klinis, mengingat profil 

toksisitasnya. Toksisitas jantung dari pemberian amiodarone dapat dikaitkan 

dengan mekanisme terapeutiknya dimana selain mengobati aritmia amiodarone 
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dapat menyebabkan bradikardia dan kelainan konduksi atrioventricular dan 

intraventikular (Mujović et al., 2020). dan amiodarone memiliki waktu paruh 

yang sangat lama (t1/2 dari beberapa minggu) dan diperlukan waktu 6 minggu 

untuk efek klinis penuh dengan terapi oral. Penelitian terhadap 4000 pasien 

menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan mortalitas dengan kontrol ritme 

dimana mayoritas pasien diobati dengan kontrol ritme amiodarone, terutama pada 

pasien yang lebih tua dimana kematian non- jantung dengan terapi aritmia yang 

dianggap lebih toksik pada lansia (Srinivasan et al., 2019). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh pada pasien geriatri dengan diabetes melitus tipe 2 terjadi 

neuromiapati sebagai komplikasi dari penggunaan amiodarone yang secara 

optimal, biopsi otot yang diperoleh mengkonfirmasi hubungan kausal antara 

amiodarone dan neuromiopati pada pasien (Stanton et al., 2020).  

Obat ketiga yang dalam PIM kategori 1 adalah golongan obat anti-

inflamasi nonsteroid (NSAID) yaitu meloxicam sebanyak 5 resep (4,3%), 

ibuprofen sebanyak 5 resep (4,3%), diclofenac sebanyak 4 resep (3,4%), dan 

naproxen sebanyak 2 resep (1,7%). NSAID memiliki mekanisme kerja 

menghambat enzim COX-1 dan 2 yang mengakibatkan penurunan pembentukan 

precursor prostaglandin (Wynn et al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi Beers 

Criteria 2019 obat golongan NSAID harus dihindari penggunaannya dalam 

jangka panjang pada lansia karena peningkatan risiko pendarahan gastrointestinal 

atau penyakit tukak lambung penggunaan inhibitor pompa proton atau 

misoprostol mengurangi tetapi tidak menghilangkan risiko. Ulkus gastrointestinal 

bagian atas, pendarahan hebat, perforasi yang disebabkan oleh NSAID. Diketahui 

bahwa pendarahan gastrointestinal dan ulserasi dari penggunaan NSAID 

meningkat seiring pertambahan usia akibat dari penuaan dimana mekanisme yang 

mendasari efek samping gastrointestinal yang diinduksi NSAID karena obat ini 
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menghambat sintesis prostaglandin yang menyebabkan melemahnya penghalang 

pelindung mukosa gastrointestinal yang menyebabkan seseorang mengalami 

pendarahan (Wongrakpanich et al., 2018). NSAID mengubah fungsi ginjal jika 

diberikan dalam dosis yang cukup tinggi, mengurangi aliran darah ginjal dan laju 

filtrasi glomerulus dan menyebabkan retensi natrium sehingga tekanan darah 

meningkat (Morgan & Anderson, 2018). Penggunaan NSAID juga dapat 

meningkatkan risiko hiperkalemia terutama pada lansia, penderita diabetes, 

penyakit ginjal, dan penggunaan bersamaan dengan agen lain mampu 

menginduksi hiperkalemia (misalnya ACE inhibitor) sehingga perlu pemantauan 

kalium dengan cermat (Wynn et al., 2019). 

Obat keempat yang masuk dalam PIM kategori 1 adalah obat sistem saraf 

pusat golongan benzodiazepin yaitu diazepam sebanyak 1 resep (0,9%) dan 

antidepresan yaitu amitriptilin sebanyak 4 resep (3,5%). Diazepam merupakan 

obat golongan benzodiazepin yang mengikat reseptor benzodiazepin 

stereospesifik pada neuron GABA postsinaptik dalam sistem saraf pusat (Wynn et 

al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi Beers Criteria 2019 benzodiazepin harus 

dihindari karena pada lansia terjadi peningkatan kepekaan terhadap benzodiazepin 

dan terjadi penurunan metabolisme agen long-acting pada lansia. Dengan 

bertambahnya usia, ada perubahan dalam farmakokinetik dimana penurunan 

metabolisme dan ekskresi banyak obat benzodiazepin pada lansia yang 

menyebabkan toksisitas dapat berkembang secara perlahan karena konsentrasi 

obat-obat yang digunakan meningkat. Benzodiazepin tertentu seperti diazepam, 

flurazepam, membutuhkan waktu lebih lama untuk dikeluarkan dari tubuh lansia 

dibandingkan orang dewasa yang lebih muda (Neft et al., 2020). Benzodiazepin 

dimetabolisme di hati dengan waktu paruh 20-70 jam dan meningkat pada 

disfungsi hati dan lansia (Beyth & Shorr, 2017). Secara umum, semua 
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benzodiazepin meningkatkan risiko gangguan kognitif, delirium, patah tulang 

pada lansia. Benzodiazepin merupakan kelas obat yang secara umum diresepkan 

untuk mengobati insomnia dan kecemasan pada lansia. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan (Gray et al., 2016) untuk menilai apakah penggunaan 

benzodiazepine berkaitan dengan risiko penurunan kognitif yang lebih cepat yang 

dilakukan pada 3434 pasien lansia menggunakan instrument skrining kemampuan 

kognitif (CASI) untuk memeriksa fungsi kognitif menyimpulkan risiko penurunan 

fungsi kognitif sedikit lebih tinggi pada orang dengan paparan benzodiazepin. 

Penelitian meta-analisis yang dilakukan (Crowe & Stranks, 2018) 

mengungkapkan efek negatif yang signifikan dari penggunaan benzodiazepin 

yakni fungsi neuropsikologis terganggu termasuk penurunan kewaspadaan, 

gangguan kinerja psikomotor dan disfungsi memori. 

Amitriptilin merupakan antidepresan trisiklik dengan mekanisme kerja 

meningkatkan konsentrasi sinaptik serotonin dan/atau norepinefrin di sistem saraf 

pusat dengan menghambat ambilan kembali serotonin dan/atau norepinefrin oleh 

pompa membrane neuron prasinaps (Wynn et al., 2019).  Amitriptilin banyak 

digunakan untuk mengobati nyeri neuropati (RA et al., 2019). Berdasarkan Beers 

Criteria 2019 penggunaan amitriptilin harus dihindari pada lansia karena sangat 

antikolinergik, efek sedatif, dan menyebabkan hipotensi ortostatik. Amitriptilin 

memiliki sifat antikolinergik yang kuat dan dapat menyebabkan perubahan EKG 

dan efek seperti quinidine pada jantung (Midlov et al., 2019). Penelitian yang 

dilakukan (Adi Jaya & Kuswardhani, 2016) mengenai penggunaan amitriptilin 

pada pasien lansia dengan nyeri neuropati diabetik disimpulkan bahwa insiden 

efek samping lebih sering terjadi pada pasien lansia yang menerima amitriptilin 

dibandingkan dengan gabapentin dimana sebagian besar efek samping yang 
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muncul adalah mulut kering diikuti dengan sedasi atau mengantuk, kelelahan, dan 

pusing. 

Obat kelima yang masuk dalam PIM kategori 1 adalah obat 

gastrointestinal golongan penghambat pompa proton dan golongan obat 

antiemetik. Obat golongan penghambat pompa proton yaitu omeprazole sebanyak 

4 resep (3,5%), lansoprazole sebanyak 1 resep (0,9%), dan pantoprazole sebanyak 

1 resep (0,9%). Mekanisme kerja obat golongan PPI yakni menekan basal 

lambung dan merangsang sekresi asam dengan menghambat pompa ATP sel 

parietal H
+
 dan K

+ 
(Wynn et al., 2019).  Berdasarkan alat evaluasi Beers Criteria 

2019 penggunaan obat golongan penghambat pompa proton pada lansia harus 

dihindari penggunaan terjadwal selama > 8 minggu kecuali untuk pasien berisiko 

tinggi (misalnya penggunaan kortikosteroid oral atau penggunaan NSAID jangka 

panjang), esophagitis erosif, kondisi hipersekresi patologis dan penggunaan 

penghambat pompa proton menyebabkan risiko infeksi Clostridium difficile, 

keropos tulang dan patah tulang. Penelitian terkait kepatuhan PPI dan risiko patah 

tulang pada lansia menjelaskan kepatuhan tinggi penggunaan PPI memiliki risiko 

terbesar, lansia dengan kepatuhan menengah juga memiliki risiko patah tulang 

yang signifikan tetapi lebih rendah daripada kepatuhan tinggi, dan risiko tidak 

signifikan bagi lansia dengan kepatuhan rendah terhadap terapi PPI (Maes et al., 

2018). Penurunan penyerapan kalsium usus untuk paparan PPI juga telah 

dievaluasi sebagai mekanisme potensial dimana PPI dapat meningkatkan risiko 

patah tulang. Penelitian yang dilakukan oleh untuk menilai dampak terapi PPI 

dengan uji silang acak, terkontrol placebo dengan menggunakan omeprazole 20 

mg selama tujuh hari memperoleh hasil penyerapan kalsium dapat menurun dalam 

jangka pendek karena terapi PPI (O‟Connell et al., 2018). Studi yang dilakukan 

pada 1187 pasien rawat inap yang telah menerima antibiotik diikuti dari waktu ke 
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waktu untuk pengembangan hasil uji positif untuk toksin Clostridium difficile 

dimana pasien diklasifikasikan sebagai pengguna PPI, pengguna antagonis H2, 

atau bukan pengguna yang memperoleh bahwa penggunaan PPI secara signifikan 

dikaitkan dengan risiko diare terkait Clostridium difficile dan tidak ada pasien 

yang mengembangkan risiko diare terkait Clostridium difficile yang menggunakan 

antagonis H2 (Dial et al., 2019). Produksi asam klorida yang rendah atau tidak ada 

dalam sekresi lambung meningkatkan risiko infeksi enterik Clostridium difficile 

(Inghammar et al., 2021). 

Obat golongan antiemetik yang masuk dalam PIM kategori 1 adalah 

metoclopramide sebanyak 3 resep (2,6%). Mekanisme kerja metoclopramide 

meningkatkan respon terhadap asetilkolin jaringan di saluran pencernaan bagian 

atas yang menyebabkan peningkatan motilitas dan percepatan pengosongan 

lambung tanpa merangsang sekresi lambung, empedu, atau pankreas (Wynn et al., 

2019). Berdasarkan Beers Criteria 2019 metoclopramide harus dihindari pada 

lansia kecuali untuk gastroparesis karena dapat menyebabkan efek 

ekstrapiramidal, termasuk diskenesia tardif dan risiko ini akan menjadi lebih besar 

pada lansia yang lemah dan dengan paparan yang lama. Pemberian 

metoclopramide dapat memicu gejala ekstrapiramidal seperti diskinesia tardif dan 

parkinsonisme yang umumnya terlihat pada penggunaan jangka panjang, 

sedangkan distonia dan akatisia dapat terjadi setelah dosis tunggu 

metoclopramide. Mekanisme yang mendasari yang menyebabkan gejala 

ekstrapiramidal karena blokade reseptor dopamin D2 striatal yang menyebabkan 

ketidakseimbangan dopamine-kolinergik. Gejala ekstrapiramidal dapat ditemukan 

pada dosis yang dianjurkan dan biasanya terjadi dalam 24-72 jam pertama 

pemberian (Jo et al., 2018). Hal ini didukung oleh studi mengenai efek 
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ekstrapiramidal metoclopramide dimana pada pasien dengan pemberian dosis 

tunggal metoclopramide 10 mg mengalami akatisia (Moos & Hansen, 2018). 

Obat keenam yang masuk dalam PIM kategori 1 adalah golongan 

antispasmodik yaitu Clidinium-Chlordiazepoxide sebanyak 1 resep (0,9%). 

Kombinasi Clidinium-Chlordiazepoxide memiliki sifat sebagai relaksan otot polos 

dimana kombinasi Clidinium-Chlordiazepoxide dapat mengurangi keluhan akibat 

gangguan saluran pencernaan (BPOM RI, 2015). Berdasarkan alat evaluasi Beers 

Criteria 2019 harus dihindari pada lansia karena sangat antikolinergik dan 

efektivitas tidak pasti. Obat kombinasi Clidinium-Chlordiazepoxide telah 

digunakan untuk pengobatan jangka pendek tetapi memiliki manfaat yang terbatas 

mengingat risiko yang terkait jangka panjang. Beban antikolinergik dari 

penggunaan Clidinium-Chlordiazepoxide berhubungan dengan peningkatan efek 

samping pada lansia seperti kebingungan, kehilangan memori, pusing, patah 

tulang, dan suasana hati yang tertekan dapat menyebabkan penurunan status 

fungsional yang parah pada lansia (Farrell et al., 2019).  

2) PIM Kategori 2 

Berdasarkan tabel 9, PIM kategori 2 pada pasien geriatri diabetes melitus 

tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 

sebanyak 7 resep (6,1%) dimana PIM kategori 2 yaitu penggunaan obat yang 

berpotensi tidak tepat pada lansia karena interaksi obat-penyakit atau sindrom-

obat yang dapat memperparah penyakit atau sindrom. Obat yang termasuk dalam 

kategori ini adalah pioglitazone sebanyak 5 resep (4,4%). Berdasarkan alat 

evaluasi Beers Criteria 2019 pioglitazone dihindari atau digunakan hati-hati pada 

lansia dengan penyakit gagal jantung karena berpotensi untuk meningkatkan 

retensi cairan dan/atau memperburuk gagal jantung. Pioglitazone merupakan obat 

yang memiliki efek yang menguntungkan bagi pasien diabetes melitus tipe 2 
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karena selain menurunkan kadar glukosa darah, pioglitazone memiliki efek 

menguntungkan pada profil lipid, dan tekanan darah. Namun penambahan berat 

badan, penurunan nilai hematokrit, edema, gagal jantung, patah tulang dan 

kemungkinan memburuknya edema macula diabetik merupakan komplikasi yang 

diakui dari pioglitazone. Retensi cairan dapat memperburuk gagal jantung yang 

ada sebelumnya dimana pioglitazone juga menyebabkan retensi cairan karena 

peningkatan produksi faktor pertumbuhan endotel vaskular (Aronso, 2016). Studi 

prospektif Pioglitazone Clinical Trial in Macrovascular Events meneliti kejadian 

gagal jantung pada pasien yang memakai pioglitazone dibandingkan dengan 

placebo dimana diperoleh gagal jantung yang menyebabkan masuk rumah sakit 

terjadi secara signifikan lebih sering pada pasien yang memakai pioglitazone 

dibandingkan placebo. Studi kasus juga melaporkan seorang pasien yang 

mengalami gagal jantung kongestif dan edema paru dengan fungsi ventrikel kiri 

yang normal dalam waktu satu tahun setelah memulai terapi pioglitazone (Jearath 

et al., 2016). 

Obat lainnya yang masuk dalam kategori 2 adalah obat NSAID yakni 

ibuprofen sebanyak 2 resep (1,8%). Berdasarkan alat evaluasi Beers Criteria 2019 

NSAID dihindari atau digunakan hati-hati pada lansia dengan penyakit gagal 

jantung karena berpotensi untuk meningkatkan retensi cairan dan/atau 

memperburuk gagal jantung. Penghambatan produksi prostanoid di ginjal dapat 

mengurangi filtrasi glomerulus dan ekskresi natrium dan air. Oleh karena itu 

NSAID dikaitkan dengan risiko hipervolemia dan perburukan gagal jantung 

(Varga et al., 2017) 

3) PIM Kategori 3 

Berdasarkan tabel 9, pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi 

rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 terdapat PIM 
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kategori 3 sebanyak 33 resep (28,9%) dimana PIM kategori 3 adalah obat yang 

harus digunakan dengan hati-hati pada lansia. Pada kategori ini kejadian 

terbanyak yaitu pada obat diuretik furosemide sebanyak 11 resep (9,6%) dan 

hidroklorothiazid sebanyak 7 resep (6,1%) diikuti dengan obat lainnya seperti 

chlortalidone sebanyak 3 resep (2,6%) dan spironolactone sebanyak 1 resep 

(0,9%). Furosemide merupakan golongan diuretik loop dengan mekanisme kerja 

menurunkan penyerapan natrium dan klorida di lengkung henle dan tubulus 

proksimal dan distal ginjal (Wynn et al., 2019). Hidroklorothiazid dan 

chlortalidone merupakan diuretik thiazid dengan mekanisme kerja menghambat 

reabsorpsi natrium di tubulus distal menyebabkan peningkatan ekskresi natrium 

dan air serta ion kalium dan hidrogen (Wynn et al., 2019). Spironolactone 

merupakan diuretik hemat kalium dengan mekanisme kerja bersaing dengan 

aldosteron untuk situs reseptor di tubulus distal ginjal, meningkatkan ekskresi 

natrium klorida dan air dengan tetap mempertahankan ion kalium dan hidrogen 

(Wynn et al., 2019). Berdasarkan alat evaluasi Beers Criteria 2019 obat-obatan ini 

harus digunakan dengan hati-hati pada lansia karena dapat memperburuk atau 

menyebabkan SIADH (Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone) atau 

hiponatremia sehingga diperlukan pemantauan kadar natrium dengan cermat saat 

memulai atau mengubah dosis pada orang dewasa yang lebih tua. Hiponatremia 

(natrium serum ˂ 136 mEq/L) adalah ketidakseimbangan elektrolit. Gangguan 

elektrolit ini sering terjadi pada pasien lansia dengan usia > 60 tahun yang 

menjadi faktor risiko untuk terjadinya hiponatremia. Kecenderungan diuretik 

untuk menyebabkan hiponatremia disebabkan penghambatan pengenceran urine 

karena berkurangnya reabsorpsi NaCl di tubulus distal ginjal (Liamis et al., 2016).  

Obat kedua yang masuk dalam kategori 3 adalah aspirin sebanyak 5 resep 

(4,4%) yang berdasarkan alat evaluasi Beers Criteria 2019 digunakan dengan 
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hati-hati pada pasien lansia berusia ≥70 tahun karena risiko pendarahan besar dari 

aspirin meningkat tajam pada usia yang lebih tua. Aspirin memiliki mekanisme 

kerja menghambat enzim COX-1 dan 2 melalui asetilasi, yang menghasilkan 

penurunan pembentukan precursor prostaglandin; menghambat pembentukan 

turunan prostaglandin, tromboksan A2, melalui asetilasi siklooksigenase 

trombosit, sehingga menghambat agregasi trombosit; memiliki sifat antipiretik, 

analgesik dan anti-inflamasi (Wynn et al., 2019). Blokade COX-2 menurunkan 

sintesis protasiklin (PGI2), vasodilator kuat dan penghambat agregasi trombosit, 

dan prostaglandin lain E2 (PGE2) yang terlibat dalam kontrol tekanan darah (Costa 

et al., 2017).  Dampak aspirin lebih besar untuk pendarahan gastrointestinal 

bagian atas dimana aspirin menginduksi efek lokal dengan cedera mukosa dengan 

berkurangnya sekresi mukus dan bikarbonat, dan efek sistemik dari deplesi 

prostaglandin dan inaktivasi trombosit (Mahady et al., 2021). Penelitian yang 

dilakukan pada lansia berusia 70 tahun ke atas dan tidak memiliki penyakit 

kardiovaskular, demensia dan disabilitas. Peserta secara acak menerima 100 mg 

aspirin atau placebo salut enterik diperoleh hasil penggunaan aspirin dosis rendah 

sebagai strategi pencegahan utama pada lansia menghasilkan risiko pendarahan  

mayor secara signifikan (McNeil et al., 2018) .  

Obat ketiga yang masuk dalam kategori 3 adalah amitriptilin sebanyak 4 

resep (3,5%) yang merupakan antidepresan trisiklik dengan mekanisme kerja 

meningkatkan konsentrasi sinaptik serotonin dan/atau norepinefrin di sistem saraf 

pusat dengan menghambat ambilan kembali serotonin dan/atau norepinefrin oleh 

pompa membrane neuron prasinaps (Wynn et al., 2019).  Amitriptilin banyak 

digunakan untuk mengobati nyeri neuropati (RA et al., 2019). Berdasarkan Beers 

Criteria 2019 penggunaan amitriptilin juga masuk ke dalam kategori 3 yang 

digunakan dengan hati-hati pada lansia karena dapat memperburuk atau 
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menyebabkan SIADH (Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone) atau 

hiponatremia sehingga diperlukan pemantauan kadar natrium dengan cermat saat 

memulai atau mengubah dosis pada orang dewasa yang lebih tua. Hiponatremia 

adalah salah satu dari banyak efek samping dari antidepresan. Ginjal mengontrol 

ekskresi air dan elektrolit ginjal dan menjaga osmolalitas serum dan natrium 

dalam kisaran sempit. Hormon yang mempengaruhi penanganan air dan elektrolit 

oleh ginjal adalah hormon antidiuretik (ADH). Mekanisme hiponatremia yang 

dihasilkan oleh antidepresan berupa peningkatan ADH atau peningkatan respon 

ginjal terhadap ADH. ADH mengikat reseptor V2 di ginjal dan menyebabkan 

peningkatan reabsorpsi air di saluran pengumpul (Leth-Møller et al., 2016).  

Obat keempat yang masuk dalam kategori ini trimethoprim-

sulfamethoxazole sebanyak 2 resep (1,8%) merupakan antibiotik kombinasi yang 

berdasarkan alat evaluasi Beers Criteria 2019 digunakan hati-hati pada pasien 

lansia yang mengkonsumsi obat ACEI atau ARB karena dapat menyebabkan 

peningkatan risiko hiperkalemia bila digunakan bersamaan dengan ACEI atau 

ARB. Angiotensin -converting enzyme inhibitor (ACEI) dan Angiotensin receptor 

blocker (ARB) adalah terapi dasar pasien dengan penyakit hipertensi, gagal 

jantung kongestif. Meskipun ACEI dan ARB umumnya ditoleransi dengan baik, 

potensi hiperkalemia serius merupakan pertimbangan penting pada pasien yang 

menerima obat ini. Penelitian yang dilakukan pada pasien lansia usia 66 tahun ke 

atas menjelaskan sebanyak 4148 pasien lansia yang dirawat dengan hiperkalemia 

setelah menerima antibiotik trimethoprim-sulfamethoxazole dan juga disertai 

terapi ACEI atau ARB, sehingga disimpulkan penggunaan trimethoprim-

sulfamethoxazole dikaitkan dengan peningkatan besar risiko hiperkalemia dimana 

mekanisme penggunaan trimethoprim dapat memicu hiperkalemia pada pengguna 

ACEI atau ARB terkait dengan penghambatan saluran natrium pada luminal tuba 
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distal yang mengakibatkan reabsorpsi natrium sekresi kalium terganggu yang 

mempengaruhi individu rentan terhadap hiperkalemia (Antoniou et al., 2018). 

4) PIM Kategori 4 

Berdasarkan tabel 9, PIM kategori 4 pada pasien geriatri diabetes melitus 

tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 

sebanyak 1 resep (0,9%) yang merupakan interaksi obat-obat yang harus dihindari 

pada lansia. Pada kategori ini terdapat obat prednisone-ibuprofen sebanyak 1 

resep (0,9%). interaksi antara obat golongan kortikosteroid dan golongan NSAID 

dimana penggunaan obat ini berdasarkan alat evaluasi Beers Criteria 2019 harus 

dihindari pada lansia karena interaksi obat ini dapat meningkatkan risiko penyakit 

tukak lambung dan pendarahan gastrointestinal. NSAID merupakan obat nyeri 

yang paling sering diresepkan yang merupakan kelas obat yang sangat efektif 

untuk nyeri dan peradangan; namun NSAID dikenal dengan beberapa efek 

samping, termasuk pendarahan gastrointestinal, efek samping kardiovaskular, dan 

nefrotoksisitas yang diinduksi NSAID (Wongrakpanich et al., 2018). Mekanisme 

kortikosteroid dapat menyebabkan pendarahan gastrointestinal belum sepenuhnya 

ditetapkan, tetapi kortikosteroid dapat mengganggu perbaikan jaringan, sehingga 

menyebabkan penundaan penyembuhan luka, selain itu anti-inflamasi dan sifat 

analgesik kortikosteroid dapat menutupi gejala tukak lambung dan komplikasi 

tukak dan dengan demikian menunda diagnosis (Narum et al., 2019). Penggunaan 

kombinasi kortikosteroid oral dan NSAID dapat meningkatkan potensi toksisitas 

gastrointestinal yang serius. Studi yang dilakukan terhadap pasien 65 tahun yang 

dirawat inap di rumah sakit untuk tukak lambung atau pendarahan gastrointestinal 

menemukan bahwa penggunaan kortikosteroid oral saat ini dikaitkan dengan 

risiko dua kali lipat lebih tinggi dari penyakit tukak lambung dibandingkan 

dengan yang tidak menggunakan. Hal ini didukung dengan studi informasi medis 
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arthritis, dan rematik, menemukan bahwa untuk pasien yang menerima terapi 

kortikosteroid ditambah dengan terapi bersamaan lain, risiko kejadian 

gastrointestinal serius secara signifikan pada pasien rheumatoid arthritis (Moore et 

al., 2015).  

5) PIM Kategori 5 

Berdasarkan tabel 9, pada pasien geriatri diabetes melitus tipe 2 di instalasi 

rawat inap RSUD Labuang Baji periode Januari-Desember 2021 sebanyak 2 resep 

(1,8%). PIM kategori 5 adalah obat-obatan yang harus dihindari atau dosisnya 

dikurangi dengan tingkatan fungsi ginjal pada lansia. Jenis pemeriksaan fungsi 

ginjal antara lain pemeriksaan urea dan pemeriksaan kreatinin. Kadar kreatinin 

serum sudah banyak digunakan untuk mengukur fungsi ginjal melalui pengukuran 

klirens kreatinin dan GFR (Glomerulus Filtration Rate). Tolak ukur fungsi ginjal 

yang digunakan dalam Beers Criteria 2019 adalah klirens kreatinin dan 

dilaporkan dalam mL/menit. 

Penggunaan obat ranitidin ditemukan sebanyak 1 resep (0,9%). Ranitidin 

merupakan golongan obat antagonis H2 dengan mekanisme kerja penghambatan 

kompetitif histamin pada reseptor H2 sel parietal lambung, volume lambung, dan 

konsentrasi ion hidrogen berkurang (Wynn et al., 2019).  Berdasarkan alat 

evaluasi Beers Criteria 2019 penggunaan ranitidine harus dikurangi dosisnya 

pada pasien lansia dengan kadar klirens kreatinin ˂50 mL/menit karena dapat 

menyebabkan perubahan status mental. Perubahan status mental seperti 

kebingungan, halusinasi, dan agitasi dapat terjadi pada pemberian antagonis H2 

terutama pada pasien yang berusia lanjut atau yang mengalami disfungsi ginjal 

atau hati (Katzung et al., 2012). Rekomendasi dosis ranitidin dengan kadar klirens 

kreatinin ˂50 mL/menit yaitu 150 mg setiap 24 jam secara oral, atau 50 mg secara 

intravena atau intramuscular setiap 18-24 jam (Beyth & Shorr, 2017). 
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Selanjutnya obat yang ditemukan masuk dalam kategori ini adalah 

gabapentin sebanyak 1 resep (0,9%). Gabapentin adalah obat antikonvulsif yang 

digunakan sebagai relaksan otot dan antispasmodik, serta digunakan dalam 

beberapa jenis kontrol nyeri saraf seperti diabetes neuropatik (Yasaei et al., 2020).  

Berdasarkan Beers Criteria 2019 penggunaan gabapentin harus dikurangi 

dosisnya pada pasien lansia dengan kadar klirens kreatinin ˂60 mL/menit karena 

dapat menyebabkan efek samping sistem saraf pusat. Penelitian yang dilakukan 

terhadap pasien diabetes yang mengalami neuropati diabetik dimana pasien dibagi 

menjadi kelompok penerima gabapentin dan penerima duloxetine. Efek samping 

secara signifikan lebih tinggi pada kelompok gabapentin dibandingkan dengan 

kelompok duloxetine dimana efek samping yang paling umum pada kelompok 

gabapentin adalah sulit tidur, dan kelelahan (Majdinasab et al., 2019). Waktu 

paruh eliminasi obat gabapentin adalah 6,5 jam terutama diekskresikan di ginjal 

dan terjadi peningkatan waktu paruh dengan penurunan fungsi ginjal, sehingga 

diperlukan penyesuaian dosis untuk pasien yang mengalami penurunan fungsi 

ginjal (Wynn et al., 2019). Hal ini perlu diperhatikan pada lansia karena terjadi 

penurunan rata-rata pembersihan ginjal sebanyak 50% yang berdampak pada efek 

perpanjangan paruh waktu obat. Perhitungan kadar klirens kreatinin 

direkomendasikan  untuk menyesuaikan dosis obat pada lansia (Chisholm-Burns 

et al., 2016). Rekomendasi dosis yang dianjurkan untuk gabapentin yaitu 300 mg 

sampai 1,2 g 3 kali sehari untuk kadar klirens kreatinin ≥60 mL/menit, sedangkan 

untuk kadar klirens kreatinin >30 mL/menit sampai 59 mL/menit dosis gabapentin 

yang direkomendasikan yakni 200 mg 2 kali sehari (Wynn et al., 2019). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kejadian obat yang berpotensi tidak tepat atau dikenal Potentially 

Inappropriate Medications (PIM) terkait polifarmasi pada pasien geriatri 

diabetes melitus tipe di instalasi rawat inap RSUD Labuang Baji 

menggunakan alat evaluasi Beers Criteria 2019 ialah 89,1% 

2. PIM kategori 1 berdasarkan alat evaluasi Beers Criteria 2019 sebanyak 

62,3% dengan obat terbanyak adalah obat antidiabetes (31,6%) yang 

terdiri atas glimepiride (16,7%) dan glibenklamid (14,9%) 

3. PIM kategori 2 berdasarkan alat evaluasi Beers criteria 2019 sebanyak 

6,1% dengan obat terbanyak ialah obat antidiabetes pioglitazone (4,4%) 

4. PIM kategori 3 berdasarkan alat evaluasi Beers criteria 2019 sebanyak 

28,9% dengan obat terbanyak ialah furosemide (9,6%) 

5. PIM kategori 4 berdasarkan alat evaluasi Beers criteria 2019 sebanyak 

0,9% yakni kombinasi kortikosteroid-NSAID yang terdiri dari kombinasi 

prednisone-ibuprofen (0,9%) 

6. PIM kategori 5 berdasarkan alat evaluasi Beers criteria 2019 sebanyak 

1,8% yang terdiri dari obat ranitidine (0,9%) dan gabapentin (0,9%) 

B. Saran 

1. Sebaiknya dilakukan monitoring pemberian obat terkait risiko yang dapat 

terjadi yang berpotensi menimbulkan kejadian obat yang merugikan untuk 

pasien pada pengobatan polifarmasi terutama pada pasien geriatri 
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2. Sebaiknya kolaborasi antar tenaga kesehatan perlu ditingkatkan agar dapat 

saling bekerja sama dalam meningkatkan mutu pelayanan 

3. Evaluasi polifarmasi bersifat teoritis sesuai alat evaluasi Beers Criteria 

2019, sehingga pemberian obat dikembalikan ke kondisi pasien
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Lampiran 2. Beers Criteria 2019 
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Lampiran 3. Kode Etik Penelitian 
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Lampiran 4. Surat Izin Penelitian  
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Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian 
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Lampiran 6. Karakteristik Pasien 

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 21 38.2 38.2 38.2 

Perempuan 34 61.8 61.8 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Lama Inap 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-4 hari 13 23.6 23.6 23.6 

5-9 hari 30 54.5 54.5 78.2 

≥10 hari 12 21.8 21.8 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

Lampiran 7. Analisis Univariat 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60-65 tahun 27 49.1 49.1 49.1 

66-70 tahun 14 25.5 25.5 74.5 

71-75 tahun 7 12.7 12.7 87.3 

76-80 tahun 5 9.1 9.1 96.4 

≥ 81 tahun 2 3.6 3.6 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Komorbid 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 komorbid 3 5.5 5.5 5.5 

2 komorbid 29 52.7 52.7 58.2 

3 komorbid 20 36.4 36.4 94.5 
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4 komorbid 3 5.5 5.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Komorbid Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

Penyakit Penyerta
a
 HT 36 27.1% 65.5% 

CHF 13 9.8% 23.6% 

Gastritis 3 2.3% 5.5% 

GERD 2 1.5% 3.6% 

Neuropati 11 8.3% 20.0% 

CKD 5 3.8% 9.1% 

Gout 9 6.8% 16.4% 

Dislipidemia 17 12.8% 30.9% 

OA 2 1.5% 3.6% 

RA 3 2.3% 5.5% 

PPOK 5 3.8% 9.1% 

Hipotiroid 1 0.8% 1.8% 

Angina pectoris 3 2.3% 5.5% 

PJK 7 5.3% 12.7% 

Asma 4 3.0% 7.3% 

Dislokasi ankle 1 0.8% 1.8% 

Vertigo 1 0.8% 1.8% 

Low back pain 1 0.8% 1.8% 

Aritmia 1 0.8% 1.8% 

Cefalgia 1 0.8% 1.8% 

Dispepsia 2 1.5% 3.6% 

Hiperurisemia 3 2.3% 5.5% 

GEA 2 1.5% 3.6% 

Total 133 100.0% 241.8% 
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Jumlah Obat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 jenis obat 8 14.5 14.5 14.5 

6 jenis obat 18 32.7 32.7 47.3 

7 jenis obat 15 27.3 27.3 74.5 

8 jenis obat 9 16.4 16.4 90.9 

9 jenis obat 3 5.5 5.5 96.4 

10 jenis obat 2 3.6 3.6 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Jumlah PIM 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tanpa PIM 6 10.9 10.9 10.9 

1 PIM 14 25.5 25.5 36.4 

≥ 2 PIM 35 63.6 63.6 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

$PIM Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

Klasifikasi PIM
a
 Kategori Beers 1 71 62.3% 144.9% 

Kategori Beers 2 7 6.1% 14.3% 

Kategori Beers 3 33 28.9% 67.3% 

Kategori Beers 4 1 0.9% 2.0% 

Kategori Beers 5 2 1.8% 4.1% 

Total 114 100.0% 232.7% 

Kategori PIM 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tanpa PIM 6 10.9 10.9 10.9 

Terdapat PIM 49 89.1 89.1 100.0 

Total 55 100.0 100.0  
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$PIM Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

Obat Berpotensi PIM
a
 glimepiride 19 16.7% 38.8% 

digoxin 2 1.8% 4.1% 

furosemid 11 9.6% 22.4% 

Amitriptilin kategori 3 4 3.5% 8.2% 

meloxicam 5 4.4% 10.2% 

glibenklamid 17 14.9% 34.7% 

chlortalidone 3 2.6% 6.1% 

aspirin 5 4.4% 10.2% 

diazepam 1 0.9% 2.0% 

lanzoprazole 1 0.9% 2.0% 

spironolacton 1 0.9% 2.0% 

Ibuprofen CHF 2 1.8% 4.1% 

HCT 7 6.1% 14.3% 

diclofenac 4 3.5% 8.2% 

amiodarone 1 0.9% 2.0% 

amitriptilin 4 3.5% 8.2% 

omeprazole 4 3.5% 8.2% 

prazosin 1 0.9% 2.0% 

Gabapentin 1 0.9% 2.0% 

naproxen 2 1.8% 4.1% 

ibuprofen 5 4.4% 10.2% 

cliad 1 0.9% 2.0% 

ranitidin 1 0.9% 2.0% 

metoclopramid 3 2.6% 6.1% 

pioglitazone 5 4.4% 10.2% 

prednison & ibuprofen 1 0.9% 2.0% 

Etamoxul 2 1.8% 4.1% 

pantoprazole 1 0.9% 2.0% 

Total 114 100.0% 232.7% 
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Lampiran 8. Data Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Labuang Baji 

N 

O 

Data Pasien Tanggal Pelayanan Obat Yang Diresepkan 

 

 
Masuk Keluar 

1 61/P 

Dislipidemia 

CHF  

20/3/2021 23/3/2021 Metformin 

Glimepiride 

Digoxin 

Furosemide 

Simvastatin 

2 77/P 

Hipertensi 

Dislipidemia 

Asma 

CKD 

02/4/2021 09/4/2021 Metformin  

Glimepiride 

Aspirin 

Ventolin 

Chlortalidone 

Amlodipin 

3 60/L 

Gout 

Dislipidemia 

03/4/2021 05/4/2021 Metformin 

Glimepiride 

Colchicine 

Prednisone 

Simvastatin 

Paracetamol 

4 66/L 

Hipertensi 

Dislipidemia 

Neuropati diabetic 

Hiperurisemia 

13/1/2021 18/1/2021 Apidra 

Lantus 

Amlodipin 

Simvastatin 

Diazepam 

Simcobal 

Allopurinol 

5 61/P 

Hipertensi 

PPOK 

15/2/2021 26/2/2021 Metformin 

Lantus 

Seretide inhaler 

Amlodipin 

Captopril 

Simvastatin 

6 71/P 

Dislipidemia 

PJK 

PPOK 

30/5/2021 8/6/2021 Metformin 

Glimepiride 

Losartan 

Rosuvastatin 

Aspirin 

Tiotropium inhaler 

Ventolin inhaler 

Paracetamol  

7 61/L 

Vertigo 

Dispepsia 

08/1/2021 14/1/2021 Metformin 

Lantus 

Lansoprazole 
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Dislokasi ankle Paracetamol 

Histigo 

Meloxicam 

8 63/L 

Hipertensi 

Angina 

Hiperurisemia  

10/4/2021 17/4/2021 Metformin 

Glimepiride 

Sitagliptin 

Tanapres 

Herbesser  

Allopurinol 

Meloxicam  

9 61/L 

CHF 

Dislipidemia 

23/2/2021 28/2/2021 Metformin 

Glimepiride 

Atorvastatin 

Spironolactone 

Digoxin 

Candesartan  

10 69/P  

Hipertensi, 

Dislipidemia 

Gout 

12/9/2021 19/9/2021 Metformin 

Gliclazid 

Allopurinol  

Simvastatin 

Telmisartan 

Colchicine 

Prednisone  

11 71/L 

Hipertensi, 

Dislipidemia 

05/9/2021 08/9/2021 Metformin 

Glimepiride 

Telmisartan 

Amlodipine 

Simvastatin  

12 61/P 

Low back pain 

Neuropati diabetic 

Hipertensi  

05/07/2021 12/07/2021 Metformin 

Glimepiride 

Gabapentin 

Meloxicam 

Amlodipine 

Captopril 

Simvastatin 

Simcobal  

13 64/L 

Dislipidemia 

Angina 

PJK 

14/5/2021 20/5/2021 Metformin 

Gliklazid 

Nitrokaf retard 

Lisinopril 

Bisoprolol 

Adalat Oros 

14 81/L 

Rheumatoid Arthritis  

Hipertensi 

28/11/2021 2/12/2021 Metformin 

Lantus 

Metoprolol 

Lisinopril 
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Hidroklorotiazid 

Folic Acid 

15 78/P 

PPOK 

Neuropati Diabetik 

01/10/2021 07/10/2021 Metformin 

Novomix 

Diclofenac 

Simcobal 

Ventolin inhaler 

16 67/L 

Hipertensi 

Dislipidemia, 

Neuropati Diabetik 

19/10/2021 23/10/2021 Ryzodeg 

Metformin 

Amlodipin 

Simvastatin 

Diclofenac 

Captopril 

Gabapentin 

Simcobal  

17 66/P 

Neuropati Diabetik 

Aritmia 

03/6/2021 10/6/2021 Kendaron 

Gabapentin 

Novorapid 

Levemir 

Amitriptilin 

Diclofenac 

Simcobal 

18 65/L 

PJK 

CKD 

Hiperurisemia 

11/6/2021 22/6/2021 Clopidogrel 

Isosorbid dinitrate 

Prorenal 

Gliclazide 

Metformin 

Sitagliptin  

Candesartan 

Simvastatin 

Allopurinol 

Amlodipin 

19 65/P 

Cefalgia 

Dispepsia 

17/2/2021 22/2/2021 Metformin 

Glibenklamid 

Ramipril 

Omeprazole Injeksi 

Ceftriaxone Injeksi 

Neurodex 

20 79/P 

Dislipidemia 

Hipertensi 

CKD 

GERD 

9/12/2021 19/12/2021 Metformin 

Glibenklamid 

Chlortalidone 

Niacin ER 

Aspirin 

Atorvastatin 

Ranitidin 
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21 71/P 

Hipertensi 

PJK 

25/5/2021 5/6/2021 Metformin 

Sitagliptin 

Dapagliflozin 

Nitrokaf retard 

Bisoprolol 

Atorvastatin 

Hidroklorotiazid 

Irbesartan 

Amlodipin 

Pletaal 

22 67/L 

Hipertensi 

Gastritis 

03/8/2021 06/08/2021 Metformin 

Glimepiride 

Prazosin 

Domperidone 

Hufamag 

Omeprazole 

23 64/P 

Gout 

Neuropati diabetik 

07/6/2021 14/6/2021 Allopurinol 

Colchicine 

Metformin 

Glibenklamid 

Gabapentin 

Amitriptilin 

Simcobal 

24 66/P 

CHF 

Neuropati diabetik 

10/3/2021 22/3/2021 Metformin 

Glibenklamid 

Bisoprolol 

Captopril 

Amitriptilin 

Simcobal  

25 63/L 

Hipertensi 

CKD 

Gout 

24/3/2021 03/4/2021 Metformin 

Glbenklamid 

Chlortalidone 

Allopurinol 

Prorenal 

Naproxen  

26 75/P 

Hipertensi 

Dislipidemia 

 

03/10/2021 08/10/2021 Metformin 

Glimepiride 

Diltiazem 

Hidroklorotiazid 

Atorvastatin 

Ibuprofen 

Aspirin 

Allopurinol  

27 66/P 

Gout 

Osteoarthritis 

02/9/2021 07/9/2021 Metformin 

Glibenklamid 

Losartan 



96 
 

 
 

Hipertensi Hidroklorotiazid 

Simvastatin 

Metoprolol 

Allopurinol 

Ibuprofen 

28 67/L 

Hipertensi 

Rheumatoid Arthritis 

Neuropati Diabetik 

21/12/2021 27/12/2021 Metformin 

Glibenklamid 

Leflunomide 

Amlodipine 

Captopril 

Meloxicam  

29 68/P 

Gastritis 

05/12/2021 08/12/2021 Metformin 

Glibenklamid 

Domperidon 

Cliad 

Simvastatin 

Omeprazole 

Hufamag 

30 63/P 

Hipertensi 

CHF 

16/07/2021 20/07/2021 Metformin 

Gliclazide 

Furosemide 

Bisoprolol 

Captopril  

31 86/L 

PPOK 

Dislipidemia 

Hipotiroid 

21/02/2021 04/03/2021 Metformin 

Glipizide 

Atorvastatin 

Levotyroxin 

Tiotropium inhaler 

Ventolin inhaler 

Seretide inhaler 

32 62/L 

Asma 

Hipertensi 

Dislipidemia 

01/11/2021 03/11/2021 Metformin 

Glibenklamid 

Hidroklorotiazid 

Amlodipin 

Atorvastatin 

Ventolin inhaler 

Metoclopramide 

33 69/P 

Hipertensi 

Angina 

03/1/2021 12/1/2021 Metformin 

Gliclazide 

Nitrokaf retard 

Lisinopril  

Bisoprolol 

Adalat oros  

34 69/L 

PJK 

Hipertensi 

19/8/2021 30/8/2021 Metformin 

Glimepiride 

Captopril 
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Bisoprolol 

Simvastatin 

35 68/P 

Gastritis 

CHF 

19/4/2021 24/4/2021 Metformin 

Glimepiride 

Pioglitazone 

Lisinopril 

Amlodipine 

Furosemide 

Omeprazole 

Hufamag 

Atorvastatin  

36 62/L 

CHF 

Asma 

08/7/2021 15/7/2021 Metformin 

Pioglitazone 

Furosemide 

Captopril 

Atorvastatin 

Ventolin inhaler 

Seretide inhaler 

37 63/P 

Hipertensi 

Asma 

31/8/2021 03/9/2021 Ventolin inhaler 

Cetirizine 

Metformin 

Glibenklamid 

Amlodipin 

Hidroklorotiazid  

38 60/P 

Hipertensi 

Dislipidemia 

06/09/2021 08/09/2021 Metformin 

Glibenklamid 

Captopril 

Amlodipin 

Simvastatin  

39 62/P 

Hipertensi  

18/09/2021 21/09/2021 Metformin 

Glimepiride 

Candesartan 

Amlodipin 

Simvastatin  

40 65/P 

Dislipidemia 

Gout 

Hipertensi 

01/2/2021 08/2/2021 Glmepiride 

Metformin 

Miglitol 

Simvastatin 

Telmisartan 

Colchicine 

Allopurinol 

Naproxen 

41 60/P 

Rheumatoid Arthritis 

Hipertensi 

20/4/2021 25/4/2021 Metformin 

Glibenklamid 

Sitagliptin 

Metoprolol 
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Lisinopril 

Hidroklorotiazid 

Prednisone 

Ibuprofen  

42 64/P 

CHF 

12/09/2021 17/09/2021 Metformin 

Glimepiride 

Furosemide 

Amlodipin 

Lisinopril  

43 71/P 

PPOK 

CHF 

Gout 

15/10/2021 27/10/2021 Glimepiride 

Metformin 

Ventolin inhaler 

Lisinopril 

Furosemide 

Bisoprolol 

Colchicine 

Allopurinol 

Neurodex 

44 61/L 

GERD 

Hipertensi 

CHF 

05/07/2021 11/07/2021 Metformin 

Glibenklamid 

Pantoprazole 

Captopril 

Furosemide 

Amlodipin 

Simvastatin  

45 67/P 

Gastroenteritis 

Hipertensi 

17/11/2021 20/11/2021 Etamoxul 

Metoclopramide 

Metformin 

Glibenklamid 

Amlodipin 

Captopril 

46 67/L 

Hipertensi 

CHF 

21/10/2021 27/10/2021 Metformin 

Glimepiride 

Candesartan 

Furosemide 

Simvastatin 

Ibuprofen 

47 74/P 

PJK 

Hipertensi 

Neuropati Diabetik 

31/3/2021 05/4/2021 Metformin 

Glimepiride 

Captopril 

Amlodipin 

Candesartan 

Gabapentin 

Simvastatin 

Meloxicam 

Simcobal  
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48 76/P 

Hipertensi 

Gout 

14/3/2021 17/3/2021 Metformin 

Glibenklamid 

Captopril 

Amlodipin 

Allopurinol  

Colchicine 

49 62/L 

Hipertensi 

Gout 

11/5/2021 13/5/2021 Metformin 

Glimepiride 

Pioglitazone 

Captopril 

Furosemide 

Allopurinol 

Diclofenac  

50 73/P 

Hipertensi 

Dislipidemia 

 

18/7/2021 21/7/2021 Gliclazide 

Sitagliptin 

Lisinopril 

Atorvastatin 

Carvedilol 

Aspirin 

51 61/P 

Hipertensi 

CKD 

Neuropati Diabetik 

03/10/2021 10/10/2021 Amlodipin 

Atenolol 

Atorvastatin 

Proferro 

Prorenal 

Metformin 

Glibenklamid 

Gabapentin 

52 61/P 

Gastroenteritis 

CHF 

Hipertensi 

16/6/2021 27/6/2021 Metformin 

Pioglitazone 

Etamoxul 

Metoclopramide 

Labetalol  

Simvastatin 

Ramipril  

53 60/L 

Osteoarthritis 

CHF 

07/4/2021 12/4/2021 Ibuprofen 

Furosemide 

Amlodipin 

Simvastatin 

Metformin 

Pioglitazone 

Glipizide  

54 65/P 

PJK 

Hipertensi 

18/11/2021 23/11/2021 Nifedipine 

Amlodipine 

Metoprolol 

Captopril 

Metformin 
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Simvastatin 

Glibenklamid  

55 76/P 

Hipertensi 

CHF 

Neuropati diabetik 

29/7/2021 09/08/2021 Amlodipin 

Captopril 

Furosemide 

Amitriptilin 

Metformin 

Pioglitazone 

Simvastatin 

Simcobal  
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