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ABSTRAK 

Nama : Chaerunnisa Zikrillah 

Nim : 70100119070 

Judul : Analisis Drug Related Problems (DRPs) Penyakit Tuberkulosis Paru 

di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene.  
  

Salah satu penyakit menular penyebab mortalitas tertinggi kedua di dunia 
ialah tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi tertua di dunia 
yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis. Pada tahun 2022 kasus 
tuberkulosis naik sekitar 600.000 jiwa dari pada tahun 2021 dengan jumlah kasus 
10,6 juta jiwa. Pasien tuberkulosis seringkali diresepkan banyak obat, hal ini 
memicu terjadinya Drug Related Problems (DRPs). DRPs merupakan suatu kondisi 
terkait dengan terapi obat yang secara nyata atau potensial mengganggu hasil klinis 
kesehatan yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui 
gambaran kejadian DRPs pada pasien dan untuk mengetahui jenis Drug Related 
Problems (DRPs) yang dominan terjadi di RSUD Majene. Metode penelitian ini 
ialah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data retrospektif. 
Rekam medis pasien di analisa untuk mengetahui adanya kejadian DRPs 
menggunakan Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) V9.00. Hasil 
penelitian ini menunujukkan bahwa terdapat kejadian Drug Related Problems 
(DRPs) pada pasien tuberkulosis paru sebanyak 73 pasien dari 109 pasien. 
Penderita tuberkulosis paru lebih banyak terjadi pada laki-laki sebanyak 80 pasien 
(73.39%) dan pada kelompok usia ≥ 60 tahun sebanyak 41 pasien (37.41%).  
Adapun DRPs yang dominan terjadi, yaitu domain C1.4. sebanyak 62 kasus 
(69.05%) . 
Kata Kunci : Tuberkulosis, mycobacterium tuberculosis, DRPs, PCNE, RSUD 
Majene 

 

 

 

 

 

 



xii 

 
 

ABSTRACT 

Name : Chaerunnisa Zikrillah 

Nim : 70100119070 

Title : Analysis of Drug Related Problems (DRPs) of Pulmonary 

Tuberculosis in Majene General Hospital.  

One of the infectious diseases causing the second highest mortality in the 
world is tuberculosis. Tuberculosis is the oldest infectious disease in the world 
caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis. In 2022 tuberculosis cases 
will increase by around 600,000 compared to 2021 with a total of 10.6 million cases. 
Tuberculosis patients are often prescribed a lot of drugs, this triggers Drug Related 
Problems (DRPs). DRPs are conditions associated with drug therapy that actually 
or potentially interfere with desired clinical health outcomes. The purpose of this 
study was to describe the incidence of DRPs in patients and to find out the types of 
Drug Related Problems (DRPs) that predominate in Majene Hospital. This research 
method is descriptive with a quantitative approach using retrospective data. Patient 
medical records were analyzed to determine the occurrence of DRPs using 
Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) V9.00. The results of this study 
showed that there were Drug Related Problems (DRPs) in 73 of 109 patients with 
pulmonary tuberculosis. Patients with pulmonary tuberculosis were more common 
in men, 80 patients (73.39%) and most suffered in the age group ≥ 60 years, 41 
patients (37.41%). The dominant DRPs occurred, namely domain C1.4. 62 cases 
(69.05%) 
Keywords : Tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, PCNE, DRPs, RSUD 
Majene 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Salah satu penyakit menular yang telah lama menjadi masalah kesehatan 

dunia ialah tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi tertua 

di dunia yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis yang 

penyebarannya melalui transmisi udara (misalnya dengan bersin ataupun batuk). 

Menurut Infodatin Pusat dan Informasi Kementrian Kesehatan RI (2016), penyakit 

tuberkulosis dapat menginfeksi berbagai organ yang ada pada tubuh manusia 

terutama paru-paru yang jika tidak mendapatkan terapi yang tepat atau pun 

penatalaksanaan terapi tidak tuntas, maka dapat menimbulkan berbagi komplikasi 

yang berbahaya bahkan sampai pada kematian (Ismaya,dkk, 2021). 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2021, 

tuberkulosis berada pada peringkat kedua sebagai salah satu penyakit menular 

penyebab mortalitas di dunia setelah covid-19. WHO melaporkan kasus 

tuberkulosis pada tahun 2022 naik sekitar 600.000 jiwa dari tahun sebelumnya, 

dengan total kasus 10,6 juta jiwa. Hasil analisis menyajikan bahwa terdapat 6.4 juta 

(60.3%) orang sedang menjalani pengobatan dan 4,2 juta (39,7 %) orang lainnya 

belum didiagnosis. Kasus kematian pasien tuberkulosis secara keseluruhan 

mencapai 1,6 juta orang dari 1,3 juta orang pada tahun sebelumnya. Pasien yang 

tidak mengonsumsi obat secara teratur dalam rentang waktu 6 (enam) bulan dapat 

mengalami kematian. Selain itu, tuberkulosis juga dapat menyebabkan beberapa 

dampak bagi pasien maupun keluarga pasien seperti dampak psikologis, 

kecemasan, serta rendahnya kepercayaan diri. Hal ini dapat menyebabkan pasien 

mengalami penurunan kualitas hidup (WHO, Tuberculosis Report, 2022; 

Yosua,dkk, 2022). 
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Indonesia termasuk dalam negara beban penyakit tuberkulosis ke-3 pada 

tahun 2021 setelah India dan Filipina dengan kasus sebanyak 8.268 jiwa dari  

385.295 jiwa dari tahun sebelumnya dan 5.234 orang yang telah memulai 

pengobatan. Kasus tuberkulosis paling banyak ditemukan di Jawa Barat (91.368), 

diikuti Jawa Tengah (43.121) dan Jawa Timur (42.193). Kasus tuberkulosis di 

ketiga provinsi tersebut menyumbang angka sebesar 44% dari jumlah seluruh kasus 

tuberkulosis di Indonesia. Total kasus tuberkulosis paru yang terjadi di Sulawesi 

berjumlah 32.892 orang dengan kasus tertinggi berada pada Provinsi Sulawesi 

Selatan (14.758) disusul Sulawesi Utara (5.564), Sulawesi Tengah (3.915), 

Sulawesi Tenggara (3.678), Gorontalo (2734) dan Sulawesi Barat (2.243). Pada 

tahun 2022 prevalensi penyakit tuberkulosis di Majene sebesar 162 (14,63%) jiwa 

dan merupakan urutan ke-3 dari 10 penyakit terbesar di kota Mandar (Kemenkes, 

2022) 

Drug Related Problem (DRPs) masih menjadi masalah utama yang dihadapi 

hampir semua negara di dunia yang merupakan bagian dari medication error. DRPs 

terjadi akibat dari adanya reaksi-reaksi obat yang tidak dihendaki (Adverse Drug 

Reaction) yang biasanya terjadi pada pasien yang dipicu akibat dari banyaknya jenis 

dan jumlah obat yang dikonsumsi sebagai terapi untuk berbagai penyakit yang 

diderita pasien (Amal,dkk, 2021).  

DRPs tentunya akan menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi 

pasien. Beberapa komponen DRPs antara lain indikasi yang tidak ditangani, 

penggunaan obat tanpa indikasi, pemilihan obat yang kurang tepat, dosis terlalu 

rendah, dosis terlalu tinggi, gagal menerima obat, reaksi obat yang tidak diinginkan, 

terjadinya interaksi obat dan lain-lain. Apoteker telah lama menjadi pionir dalam 

menjaga safety penggunaan obat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah 
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dengan mengidentifikasi potensi munculnya DRPs. Analisis DRPs selama ini telah 

menggunakan banyak metode, salah satunya dengan metode PCNE (PCNE, 2017). 

Terjadinya Drug Related Problems (DRPs) pada pasien tuberkulosis diduga 

karena banyaknya jenis dan jumlah obat yang dikonsumsi, adanya efek samping 

obat, regimen dosis tidak sesuai anjuran, tingginya dosis obat yang diberikan 

ataupun dosis yang diberikan kurang sehingga gejala penyakit yang diderita tidak 

dapat disembuhkan, bentuk obat yang diberikan tidak sesuai dan lain-lain. Hal-hal 

inilah yang akan memperbesar tingkat terjadinya DRPs. Hasil penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa penyebab terjadinya DRPs paling yang banyak 

ditemukan ialah dosis yang diberikan pada pasien  kurang (20,00%), dosis yang 

doberikan pada pasien berlebih (20,00%), indikasi yang tidak diobati (20,00%) dan 

pemilihan obat yang tidak tepat (40,00%). Pasien yang mengalami DRPs 5,41 kali 

lebih beresiko mengalami kegagalan terapi apabila dibandingkan dengan pasien 

yang tidak mengalami DRPs. Terjadinya DRPs tersebut terjadi akibat kepatuhan 

pasien yang tidak  meminum obat secara rutin (10%), terjadinya efek samping obat 

(7%), serta terjadinya interaksi obat (76%) (Fortuna,dkk, 2021; Tuegeh, 2020) 

Berdasarkan uraian diatas, analisis DRPs penting untuk dilakukan pada 

pasien tuberkulosis paru, dimana penelitian terkait analisis DRPs penyakit 

tuberkulosis belum banyak dilakukan dan terkhusus di Kab. Majene penelitian 

terkait DRPs belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini 

agar dapat memberikan gambaran terkait kejadian DRPs dan menjadi bahan 

evaluasi bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene . 

B.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut ialah : 

1. Apakah terdapat Drug Related Problems (DRPs) pada penyakit tuberkulosis 

paru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene? 
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2. Apa saja jenis Drug Related Problems (DRPs) yang dominan terjadi pada 

pasien penyakit tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Majene?  

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

a. Medium adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran bahan zat-zat hara 

(nutrient) yang digunakan untuk membiakkan mikroba. 

b. Terapi Konvensional adalah sebuah metode pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh seorang dokter dan/ tenaga kesehatan lainnya yang mengobati 

gejala dari penyakit seorang pasien dengan menggunakan obat, pembedahan 

atau radiasi. 

c. Sintesis Protein adalah proses pembentukan partikel protein yang didalamnya 

melibatkan sintesis RNA.  

d. Frekuensi obat adalah seberapa sering obat dikonsumsi.  

2. Ruang lingkup Penelitian  

Disiplin ilmu yang terkait dengan penelitian ini adalah Analisis Drug 

Related Problems (DRPs) dari penyakit tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Majene.  

D. Kajian Pustaka 

1. (Tuegeh, 2020) Analisis Drug Related Problems (DRPs) Pada Pasien 

Tuberkulosis di Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C Noongan. Penelitian ini 

berkaitan dengan kejadian Drug Related Problems (DRPs) pada pasien 

tuberkulosis di rawat inap Rumah Sakit Tipe C. Jenis penelitian ini  adalah 

penelitian deksriptif dengan pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel dan karakteristik 

tertentu pada pasien tuberkulosis paru di rawat inap. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa penyebab terjadinya DRPs di Rumah Sakit Tipe C 

Noongan ini ialah terjadinya kurang dosis (20,00%), dosis lebih 1 (20,00%), 

indikasi yang tidak diobati 1 (20,00%) dan pemilihan obat tidak tepat 2 

(40,00%). 

2. (Fortuna,dkk, 2021) Hubungan Drug Related Problems (Drps) Dan 

Outcome Pengobatan Pada Pasien Tuberkulosis Dengan Diabetes Melitus. 

Penelitian ini berkaitan dengan Drug Related Problems (DRPs) yang terjadi 

pada pasien diabetes melitus dimana terdapat hubungan yang signifikan 

tentang ketidaktepatan dosis dengan kadar gula darah pasien sehingga terapi 

obat tidak optimal. Maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan 

mengetahui hubungan antara DRPs dan outcome pengobatan tuberkulosis 

pada pasien tuberkulosis-DM. Dimana hasil penelitian membuktikan bahwa 

pasien yang mengalami DRPs 5.41 kali beresiko, mengalami kegagalan 

terapi dibandingkan dengan pasien yang tidak mengalami DRPs (RR 5,417; 

95% CI, 1,994- 14,713).  

3. (Christy Afilla Berly, 2022)  Hubungan Tingkat Kepatuhan Minum Obat 

Pasien Tuberkulosis Terhadap Efek Samping Obat Anti Tuberkulosis 

(OAT). Penelitian ini berkaitan dengan penggunaan Obat AntiTuberkulosis 

(OAT) dan efek samping yang terjadi akibat dari tingkat kepatuhan pasien 

dalam mengonsumsi obat yang tentunya dapat menyebabkan kegagalan 

terapi sehingga memungkinkan terjadinya DRPs.  Hasil penelitian 

menunjukkan distribusi efek samping OAT. Pasien yang merespon dengan 

baik sebanyak 51,43% dan sisanya sebesar 48,57%  kurang baik dalam 

merespon efek samping OAT. Sedangkan distribusi kepatuhan pasien dalam 

meminum obat sebesar 65,71% pasien memiliki kepatuhan yang tinggi dan 

sebanyak 34,29% pasien memiliki kepatuhan rendah. Hasil uji statistik 
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untuk mengetahui hubungan efek samping OAT terhadap kepatuhan 

menggunakan uji Chii-square didapatkan hasil p value<0.05 (p 

value=0.024), maka Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan terdapat hubungan 

signifikan antara antara efek samping OAT terhadap kepatuhan minum obat 

pasien tuberkulosis paru dan hal ini akan memicu terjadinya kesalahan 

terkait obat (DRPs). 

4. (Miftachul, 2021) Identifikasi Drug Related Problems Penggunaan 

Antibiotik pada Pasien Pediatri di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Pirngadi 

Kota Medan Tahun 2020. Penelitian ini berkaitan dengan DRPs. Kejadian 

DRPs yang diidentifikasi dalam penelitian ini ialah penggunaan antibiotik. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non eksperimental 

observasional dengan rancangan descriptive retrospective cross sectional 

dengan menggunakan PCNE V9.00 sebagai instrumen penelitian. Hasil 

penelitian menunjukkan DRPs yang terjadi pada pasien ialah efektivitas 

pengobatan (37,5%), keamanan pengobatan(12,5%), pemilihan obat 

(26,67), pemilihan dosis (23,33%), durasi pengobatan (30%), proses 

penggunaan obat (20%).  

5. (Andriani Reza, 2019) Pengaruh Pemberian Asuhan Kefarmasian 

Terhadap Permasalahan Terkait Obat Pasien Geriatri Rawat Inap di RSUP 

Sanglah Denpasar. Penelitian ini berkaitan dengan kejadian  permasalahan 

obat atau Drug Related Problems (DRPs) yang masih sangat sering terjadi 

pada pasien geriatri yang menjalani terapi di rumah sakit. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan cara pengambilan data secara 

retrospektif, kemudian analisis terkait kesalahan obatnya menggunakan 

lembar Pharmaceutical Classification Network Europe (PCNE) versi 

V5.01. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk mengetahui gambaran DRPs 
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dan karakteristik intervensi asuhan kefarmasian serta efeknya terhadap 

efisiensi biaya penggunaan obat di ruang perawatan pasien. Hasil penelitian 

menunjukkan kategori DRPs yang paling banyak ialah pemilihan obat 

(54%), disusul durasi pemberian obat yang tidak perlu (23%, dan interaksi 

obat (19%).  

Berdasarkan kajian pustaka diatas memperlihatkan bahwa belum ada 

penelitian yang mengkaji Drug Related Problems (DRPs) pada Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Majene. Maka dari itu dilakukanlah penelitian analisis 

DRPs penyakit tuberkulosis paru ini. 

E.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kejadian Drug Related  Problems (DRPs) pada pasien 

tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene. 

2. Untuk mengetahui jenis Drug Related Problems (DRPs) yang dominan 

terjadi pada pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) 

Majene.  

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kejadian Drug 

Related Problems (DRPs) pada pasien tuberkulosis paru. Dapat pula dijadikan 

sebagai sumber informasi dan referensi, serta menjadi bahan evaluasi bagi Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene dalam penatalaksanaan penyakit 

tuberkulosis, sehingga kesalahan penggunaan obat pada pasien tuberkulosis paru 

dapat berkurang.  
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BAB 2 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Tentang Tuberkulosis 

1. Definisi Tuberkulosis 

Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit infeksi tertua yang terjadi pada 

negara-negara berkembang dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

penting di dunia hingga hari ini. Jumlah kasus tuberkulosis di Indonesia sendiri pun 

juga tergolong tinggi. Penyakit menular ini disebabkan oleh infeksi mycobacterium 

tuberculosis complex yang umunya lebih banyak menyerang paru dibanding organ 

tubuh lainnya. Diperkirakan seorang penderita tuberkulosis menularkan kepada 1 

dari 10 orang di sekitarnya  (Sembiring, 2019; PDPI, 2021; Sejati Ardhitya dan 

Liena Sofiana, 2015) 

2. Epidemiologi  

Berdasarkan data pada tahun 2017, lebih dari seperempat populasi dunia 

terinfeksi oleh bakteri mycobacterium tubercukulosis dan 1,3 juta jiwa orang 

meninggal akibat tuberkulosis aktif dan meningkat menjadi 1.6 juta jiwa pada tahun 

2022. Pasien tuberkulosis berasal dari negara-negara yang memiliki tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi. Diketahui bahwa angka kasus tuberkulosis sering 

terjadi pada kelompok usia produktif yakni usia 25-44 tahun dan kelompok usia 45-

64 tahun (WHO, Tuberculosis Report, 2022; DiPiro dkk, 2020). 

Indonesia berada di peringkat ke-tiga sebagai negara  beban tuberkulosis 

setelah India dan Filipina. Kasus tuberkulosis di Indonesia mencapai 8.268 jiwa  

yang tersebar diberbagai pulau. Resiko penularan penyakit tuberkulosis cukup 

tinggi dari tahun ke tahun. Annual Risk OF Tuberculosis Infection (ARTI)  berkisar 

antara 1-3 % yang bervariasi pada tiap daerah. Daerah ART 1 menunjukkan 10 
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orang diperkiran akan terinfeksi dalm 1000 penduduk setiap tahun. Hanya sebagian 

individu dengan presentase 10% yang terinfeksi akan menjadi penderita 

tuberkulosis. Dalam artian pada daerah dengan ARTI 1%  diperkirakan  ada 

sebanyak 50 penderita dalam 100.000 penduduk (Kemenkes, Pusat Data dan 

Informasi Penyakit Tuberkulosis, 2016). 

3. Etiologi 

Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis.  

Bakteri ini dapat bertahan pada pencucian warna dengan asam dan alkohol, 

sehingga dikenal dengan Basil Tahan Asam (BTA), dapat bertahan dalam keadaan 

kering ataupun dingin, serta tahan pada berbagai zat kimia (Elsy, 2018). 

a. Klasifikasi Mycobacterium Tuberkulosis 

Klasifikasi dari mycobacterium tuberkulosis yaitu sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Acinobacteria 

Ordo : Actinomycetales 

Sub Ordo : Corynebacterineae 

Family : Mycobacteriaceae 

Genus : Mycobacterium 

Spesies : Mycobacterium Tuberculosis (Elsy, 2018) 

b.    Morfologi 

Mycobacterium tuberculosis berbentuk batang lurus atau sedikit 

melengkung, tidak berspora dan tidak berkapsul. Bakteri ini berukuran lebar 0,3 – 

0,6 m dan panjang 1 – 4 m. Dinding mycobacterium tuberculosis sangat 

kompleks, terdiri dari lapisan lemak cukup tinggi (60%) yang tergabung pada 

protein dan polisakarida. Penyusun utama dinding sel mycobacterium tuberculosis 

adalah asam mikolat, lilin kompleks (complex-waxes), trehalosa dimikolat yang 
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disebut cord factor, dan mycobacterial sulfolipids yang berperan dalam virulensi. 

Asam mikolat merupakan asam lemak berantai panjang (C60 – C90) yang 

dihubungkan dengan arabinogalaktan oleh ikatan glikolipid dan dengan 

peptidoglikan oleh jembatan fosfodiester. Sedangkan, protein pada bakteri ini untuk 

menimbulkan reaksi tuberkulin. Tuberkulin bersifat sensitif karena komponen 

protein tersebut terikat pada fraksi lilin, serta protein ini juga dapat merangsang 

pembentukan antibodi yang bermacam-macam. Unsur lain yang terdapat pada 

dinding sel bakteri tersebut adalah polisakarida seperti arabinogalaktan dan 

arabinomanan (PDPI, 2021). 

 Mycobacterium tuberculosis tumbuh secara obligat dan berkembang biak 

dengan cara berlipat ganda setiap 20 jam dengan mendapatkan energinya dari 

proses oksidasi senyawa karbon sederhana yang lambat. Kuman tuberkulosis juga 

bersifat hidrofobik pada permukaan sel sehingga dapat bertahan lebih lama 

dibanding kuman lainnya. Sputum (dahak) yang mengandung tuberculosis dapat 

bertahan hidup kurang lebih 8-10 hari ketika melekat pada debu (Khutsiyah, 2018) 

4. Patofisilogi 

Tuberkulosis dapat ditularkan melalui droplet nuclei (melalui udara). 

Penularannnya dimulai ketika seseorang menghirup udara yang mengandung 

bakteri mycobacterium tuberculosis kemudian masuk kesaluran pernafasan yang 

dapat juga menyebar ke bagian tubuh lain melalui peredaran darah, pembuluh limfe, 

atau langsung ke organ tertentu. Kuman tuberkulosis biasanya tertinggal pada 

bagian terminal paru dan saat itulah tahap infeksius dimulai. Kuman tuberkulosis 

yang berada di terminal akan mengaktivasi kerja dari sistem imun  manusia untuk 

mengeluarkannya dari tubuh. Respon imunitas diperentarai sel, sel limfosit 

(biasanya sel T) yang merupakan sel imunorespensif  berfungsi mengenali bakteri 

yang masuk kedalam tubuh, kemudian sel fagosit yang berfungsi menekan bakteri 
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dan sel efektor yang disebut makrofag berfungsi memfagosit (memakan) bakteri 

tuberculosis tersebut dan akan membawanya ke nodus limfatik. Reaksi ini akan 

menimbulkan penumpukan eksudat didalam alveoli yang mengakibatkan 

bronchopeneumonia. Setelah berada di nodus limfatik, bakteri yang masih aktif 

kemudian masuk ke pembuluh darah dan mengitari aliran darah sampai menuju ke 

organ-organ seperti sumsum tulang, hepar, limfa, ginjal dan otak. Meskipun 

demikian, bakteri yang sebelumnya masuk kedalam tubuh melalui hidung, kuman 

mycobacterium tuberculosis biasanya mengalami banyak hambatan untuk sampai 

ke jaringan paru. Hal ini dikarenakan oleh adanya bulu-bulu hidung yang 

menyaring bakteri dan adanya lapisan lendir yang melapisi seluruh bagian 

pernapasan mulai dari saluran pernapasan atas hingga kantong alveoli yang 

berfungsi mencegah bakteri masuk kedalam jaringan paru (Khutsiyah, 2018; 

Afidayati, 2018; Toban, 2017). 

Pertumbuhan bakteri tuberculosis didalam tubuh terjadi dalam jangka 

waktu 2-12 bulan dan perkembangbiakannya dapat mencapai 1.000 hingga 10.000 

didalam tubuh. Namun, untuk infeksi awal terjadi dalam jangka waktu 2-10 minggu 

setelah pasien terpapar bakteri. Pada masa awal infeksi, sistem kekebalan tubuh 

membentuk granuloma. Granuloma terdiri atas gumpalan basil hidup dan mati yang 

diselimuti makrofag. Granuloma-granuloma diubah menjadi massa jaringan fibrosa 

yang bagian sentralnya disebut dengan ghon tuberculosis yang kemudian menjadi 

nekrotik membentuk massa yang menyerupai keju. Setelah itu terbentuk klasifikasi 

dan akhirnya membentuk jaringan kolagen dan bakteri berubah menjadi dorman. 

Sistem imun kemudian merespon dengan inadekuat sehingga seseorang dapat 

mengalami penyakit aktif pada masa fase infeksi awal. Selain itu, bakteri yang 

sebelumnya tidak aktif dapat aktif kembali dengan terjadinya infeksi ulang dan 

adanya aktivitas bakteri dorman. Hal ini terjadi dikarenakan ghon tubercle  
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memecah dan menghasilkan necrotizing caseosa  didalam bronkus. Ketika pasien 

membatukkannya, maka bakteri akan tersebar diudara, mengakibatkan penyebaran 

penyakit lebih luas (Ma'riyah Khusnul, 2018). 

 Adapun tahap patogensis pada penyakit tuberkulosis yang terbagi atas dua 

tahap, yaitu tuberkulosis primer dan tuberkulosis sekunder (post primer) yang 

diuraikan sebagai berikut :  

a. Tuberkulosis Primer 

Bakteri Tuberculosis yang telah berbentuk doplet nuclei di udara pada saat 

dibatukkan atau dibersinkan oleh pasien akan bertahan bebas selama 1-2 jam 

bergantung pada ada tidaknya matahari, ventilasi dan kelembapan karena hal-hal 

tersebut memang mempengaruhi ketahanan kuman tuberkulosis dalam jangka 

waktu satu hari hingga berbulan-bulan. Seseorang yang menghirup udara yang 

telah terkontaminasi kuman tuberkulosis, maka kuman tersebut akan tertinggal 

atau menempel pada saluran nafas atau hingga kejaringan paru yang selanjutnya 

masuk ke alveolar. Kemudian sistem imun akan bekerja untuk mengeluarkannya 

dari dalam tubuh. Makrofag akan melisiskan (menghancurkan) bakteri, serta 

membersihkannya dari percabangan trakeobronkial dan mengeluarkannya bersama 

dengan gerakan silia dengan sekretnya. Tetapi, jika ternyata bakteri tuberkulosis 

tersebut bertahan dijaringan paru dan berkembang biak di sitoplasma makrofag, 

maka bakteri dapat masuk ke organ tubuh lainnya (Toban, 2017). 

Bakteri yang menetap di jaringan paru akan membentuk sarang tuberculosis 

pneumonia kecil atau biasa disebut sarang primer. Sarang primer ini akan terbentuk 

disemua lapisan jaringan paru sehingga dapat terjadi efusi pleura jika menjalar 

hingga ke bagian pleura. Bakteri tuberkulosis ini juga dapat tersebar melalui 

gastrointestinal, jaringan limfe, kulit dan orofaring yang selanjutnya masuk ke 

pembuluh vena dan menjalar ke seluruh organ seperti paru, otak, tulang, bahkan 
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hingga ke ginjal. Tuberkulosis millier juga dapat terjadi ketika bakteri masuk ke 

arteri pulmonalis dan terjadilah penjalaran ke seluruh bagian paru. Setelah sarang 

primer terbentuk, maka akan terjadi peradangan pada saluran getah bening menuju 

hilus (limfangitis lokal) dan juga terjadi pembesaran kelenjar getah bening hilus 

(limfadenitis regional). Dua sarang inilah yang disebut dengan kompleks primer 

(ranke) yang proses pembentukannya terjadi dalam 3-8 minggu. Pasien akan 

mengalami salah satu kejadian-kejadian tertentu setelah terkena infeksi awal 

tuberculosis. Kejadian-kejadian tersebut terbagi atas 3, yaitu: 

1) Sembuh dengan tidak meninggalkan cacat sama sekali atau dikenal dengan 

istilah restitution ad integrum. 

2) Sembuh dengan meninggalkan sedikit bekas (diantaranya sarang ghon, garis 

fibrotik, ataupun sarang perkapuran). 

3) Menyebar dan berkomplikasi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 2. 1. Proses Patogenesis Primer 

(Toban, 2017) 
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b. Tuberkulosis Sekunder (Post Primer) 

Bakteri tuberculosis yang telah lama bersarang didalam tubuh manusia 

dapat muncul kembali setelah beberapa bulan ataupun beberapa tahun setelah 

infeksi tuberkulosis primer terjadi. Sekitar 90% bakteri tuberculosis akan 

mengalami reinfeksi (infeksi kembali). Salah satu faktor utama penyebab 

terjadinya tuberkulosis sekunder ialah penurunan sistem imunitas. Imunitas yang 

menurun biasanya disebabkan oleh beberapa keadan seperti alkohol, malnutrisi, 

maligna, AIDS, diabetes melitus, dan gagal ginjal. Awal terjadinya tuberkulosis 

sekunder disebabkan oleh adanya sarang tuberculosis yang berlokasi di regio atas 

paru, kemudian masuk ke daerah parenkim paru dan tidak ke nodus sehingga 

terjadi invansi dan terbentuk sarang pneumonia kecil dalam jangka waktu 3-10 

minggu berubah menjadi tuberkel. Dimana tuberkel merupakan granuloma yang 

terdiri dari datia langhans (sel besar dengan banyak inti) yang dikelilingi oleh sel-

sel limfosit, sel sel hitiosit, dan, berbagai jaringan ikat (Khutsiyah, 2018; PDPI, 

2021). 

Adapun kejadian-kejadian yang terjadi pada pasien setelah terjadinya 

tuberkulosis sekunder, yaitu: 

1) Sembuh tanpa meninggalkan cacat. 

2) Terbentuk sebuah sarang tuberculosis. Sarang tuberculosis yang terbentuk 

adalah  granuloma yang akan menghancurkan jaringan ikat disekitarnya 

kemudian bagian tengahnya akan mengalami nekrosis (kematian) yang 

membentuk suatu jaringan lembek. Selanjutnya akan terjadi kavitasi ketika 

pasien membatukkan droplet. Kavitasi ditandai dengan menebalnya dinding 

yang disebabkan oleh infiltrasi dalam jumlah besar jaringan fibrolast yang 

berkembang sehingga dapat menjadi kavitasi kronik. Kavitasi kronis terjadi 
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karena adanya hidrolisis protein lipid dan asam nukleat oleh enzim dari 

makrofag dan proses stikon dengan TNF-nya. 

5. Manifestasi Klinik 

Terduga tuberkulosis adalah seseorang dengan gejala atau tanda 

tuberkulosis. Gejala utama pasien tuberkulosis paru adalah batuk berdahak selama 

2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak 

bercampur darah, batuk darah, malaise, nyeri dada, sesak napas, badan lemas, nafsu 

makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, 

demam meriang lebih dari satu bulan (PDPI, 2021). 

Gejala di atas dapat tidak muncul secara khas pada pasien dengan koinfeksi 

HIV. Selain gejala tersebut, perlu digali riwayat lain untuk menentukan faktor risiko 

seperti kontak erat dengan pasien tuberkulosis, lingkungan tempat tinggal kumuh 

dan padat penduduk, dan orang yang bekerja di lingkungan berisiko menimbulkan 

pajanan infeksi paru, misalnya tenaga kesehatan atau aktivis tuberkulosis (PDPI, 

2021). 

6. Diagnosis 

Diagnosis pada pasien tuberkulosis harus menjalani pemeriksaan 

bakteriologis terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi penyakit tuberkulosis. Sesuai 

rekomendasi WHO, pemeriksaan bakteriologis terdiri atas  pemeriksaan dahak 

ataupun spesimen lain, pemeriksaan biakan dan identifikasi mycobacterium 

tuberculosis atau biasa disebut metode diagnostik cepat (Kemenkes, 2020). 

Pemeriksaan biakan dan uji kepekaan dapat dilakukan dengan 2 metode, 

yaitu: 

a. Metode Konvensional 

Pemeriksan ini menggunakan 2 medium. Lowentein Jensen/LJ atau 

ogawa sebagai media padat dan MGIT (Mycobacterium growth indicator tube) 
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sebagai media cair. Pemeriksaan biakan tuberculosis ini memakan banyak 

waktu, pemeriksaan yang menggunakan medium padat memerlukan waktu 

sekitar 28-42 hari, sedangkan pemeriksaan dengan medium cair tidak kurang 

dari 2 minggu (Kemenkes, 2020). 

b. Metode cepat (uji diagnostik cepat) 

Metode uji diagnostik cepat yang saat ini diberlakukan di Indonesia 

ialah pemeriksaan molekular. Metode ini dapat mendeteksi mycobacterium 

tuberculosis dan membedakannya dengan bakteri Non-Tuberculosis 

Mycobacteria (NTM). Kelebihan lain dalam penggunaan metode ini juga dapat 

mendeteksi mutasi gen yang berperan dalam mekanisme kerja OAT lini 

pertama dan lini kedua. Metode molekular line probe assay (LPA) dan TCM 

langsung pada spesimen sputum dalam pemeriksaan tuberkulosis paru telah 

menjadi rekomendasi mutlak dari WHO. Pemeriksaan TCM ini memakan 

waktu kurang lebih 2 jam (Kemenkes, 2020). 

7. Klasifikasi Tuberkulosis 

Klasifikasi tuberkulosis dapat dikategorikan dalam beberapa kategori 

berdasarkan konfirmasi bakteriologis atau klinis, klasifkasi tersebut dijelaskan 

dibawah ini: 

a. Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomis  

1) Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang terjadi di parenkim paru. 

2) Tuberkulosis ekstra paru adalah tuberkulosis yang terjadi diluar parenkim 

paru seperti pleura, abdomen, kelenjar getah bening, saluran 

genitorurinaria, kulit, sendi, tulang dan selaput otak. 

 

 

 



17 

 
 

b. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan 

1) Pasien baru, dimana pasien sebelumnya belum pernah mendapatkan OAT 

atau pernah menjalani pengobatan dengan OAT dalam jangka waktu 

kurang dari 1 bulan. 

2) Pasien yang memiliki riwayat pengobatan, dimana pasien sebelumnya 

pernah mendapatkan OAT selama 1 bulan. Adapun pembagian dari 

klasifikasi pasien ini, yaitu: 

a) Pasien kambuh (relaps), dimana pasien yang telah pernah 

mendapatkan OAT dan dinyatakan sembuh, tetapi kembali 

didiagnosis tuberkulosis setelah melakukan pemeriksaan ulang. 

b) Pasien gagal, dimana pasien yang sebelumnya telah mendapatkan 

OAT, tetapi dinyatakan gagal pada episode pengobatan terakhir. 

c) Pasien lost to follow-up, dimana pasien yang telah menerima obat, 

tetapi pasien tidak melanjutkan pengobatan atau dalam kata lain 

pasien putus obat dan kembali menjalani pengobatan OAT. 

d) Lain-lain, dimana pasien telah mendapatkan OAT, tetapi hasil akhir 

pengobatan sebelumnya tidak diketahui atau tidak diketahui 

statusnya. Maka dari itu pasien tidak dapat dimasukkan dalam salah-

satu kategori-kategori sebelumnya. 

c. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat 

1) Monoresisten, dimana pasien resisten terhadap salah satu jenis OAT lini 

pertama 

2) Poliresisten, dimana pasien resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT lini 

pertama, tetapi obat isoniazid dan rifampisin tidak termasuk didalamnya. 

3) Multidrug resistent (TB-MDR), dimana pasien resiten terhadap kombinasi 

obat isoniazid dan obat rifampisin. 
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4) Extensive drug resistant (TB-XDR), dimana pasien resistensi terhadap salah 

satu OAT lini kedua jenis injeksi (kanamisin, kapreomisin, dan amikasin) 

dan obat golongan flurokuinolon. 

5) Rifampicin resistant (TB-RR), dimana pasien resistensi terhadap obat 

rifampisin. 

8. Tipe Pasien Tuberkulosis 

Pasien yang terduga paru merupakan seseorang yang mengeluhkan gejala 

klinis yang menunujukkan tuberkulosis dan terkonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan 

bakteriologi terbukti positif (Kemenkes, 2020). 

Pasien ini dibagi dalam 5 kelompok, yaitu : 

a. Pasien tuberkulosis paru BTA positif. 

b. Pasien tuberkulosis paru hasil biakan mycobacterium tuberculosis 

positif. 

c. Pasien tuberkulosis paru hasil tes cepat mycobacterium tuberculosis 

positif. 

d. Pasien tuberkulosis ekstra paru terkonfirmasi secara bakteriologis, baik 

dengan BTA, biakan maupun tes cepat dari contoh uji jaringan yang 

terkena. 

e. Tuberkulosis anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan bakteriologis. 

f. Pasien tuberkulosis paru yang terdiagnosis merupakan pasien yang tidak 

memenuhi syarat terdiagnosis secara bakteriologis tetapi, dinyatakan 

mengalami tuberkulosis paru oleh dokter dan diputuskan diberikan 

pengobatan (Kemenkes, 2020). 

Jenis pasien tersebut diatas dibagi dalam 4 kelompok, yaitu : 

a. Pasien TB paru BTA negatif dengan hasil pemeriksaan foto toraks 

mendukung tuberkulosis. 



19 

 
 

b. Pasien TB paru BTA negatif dengan tidak ada hasil klinis yang baik 

setelah diberikan antibiotika non OAT, dan mempunyai faktor resiko 

Tuberkulosis. 

c. Pasien TB ekstra paru yang terdiagnosa secara klinis maupun 

laboratoris dan hispatologis tanpa konfirmasi bakteriologis. 

d. TB anak yang terdiagnosis dengan skorsing. 

9. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan penyakit tuberkulosis dimulai dengan penyebaran 

tuberkulosis dan menemukan titik penyebarannnya. Hal terpenting yang harus 

diperhatikan pula ialah fasilitas kesehatan di semua tempat pelayanan kesehatan 

(PDPI, 2021). 

a. Pembedahan 

Untuk pasien yang memiliki hasil pemeriksaan paru-paru hancur, maka 

diperlukan pembedahan jantung pada lesi yang terinfeksi tuberkulosis dan lesi 

ekstrapulmoner tertentu (Sejati Ardhitya dan Liena Sofiana, 2015). 

b. Terapi Farmakologi 

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan tujuan penyembuhan, 

pencegahan kematian, pencegahan kekambuhan penyakit, pencegahan resistensi 

bakteri terhadap OAT (Obat AntiTuberkulosis), dan juga pemutus penularan 

penyakit tuberkulosis. Prinsip pengobatan tuberkulosis yaitu sebagai berikut : 

1) OAT harus dalam jumlah cukup, dosis tepat sesuai pengobatan, dan 

diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat. Penggunaan  OAT 

Kombinasi Dosis Tepat (OAT-KDT) sangat dianjurkan, sedangkan 

penggunaan OAT tunggal tidak dianjurkan. 

2) Pengawasan langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh 

Pengawas Minum Obat (PMO). 
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3) Dua tahap pemberian obat.  

a) Tahap Awal (Intensif) 

(1) Pengobatan setiap hari dan pengawasan untuk mencegah resistensi obat. 

(2) Pasien tidak menularkan penyakit tuberkulosis kepada orang lain jika 

pengobatan intensif telah dilakukan secara tepat. 

(3) Status BTA sebagian besar pasien berubah dari positif menjadi negatif. 

b) Tahap Lanjutan 

(1) Pemberian jenis obat lebih sedikit tetapi dalam jangka waktu yang lebih 

lama daripada pengobatan intensif (Kemenkes, Pusat Data dan Informasi 

Penyakit Tuberkulosis, 2016). 

(2) Tahap lanjutan penting untuk dilakukan supaya dapat mencegah terjadinya 

kekambuhan dengan cara membunuh kuman persisten (Kemenkes, Pusat 

Data dan Informasi Penyakit Tuberkulosis, 2016). 

c. Obat AntiTuberkulosis (OAT) 

 Menurut Kementerian Kesehatan RI obat yang diberikan untuk pasien 

tuberkulosis dibagi atas 2, yaitu obat lini pertama dan obat lini kedua. Obat lini 

pertama terbagi atas 2 kategori, yakni OAT kategori I dan OAT kategori II. OAT 

kategori I diperuntukkan untuk pasien yang baru pertama kali di diagnosis 

tuberkulosis paru, regimen kategori I ini meliputi [2(HRZE)/4(HR)3] artinya pada 

tahap awal (intensif)  pasien diberikan obat 2(HRZE) selama 2 bulan, kemudian 

pada tahap lanjutan diberikan 4(HR)3 selama 4 bulan. Selanjutnya, OAT kategori 

II diperuntukkan untuk pasien tuberkulosis relaps (kambuh), pasien failure (gagal 

pengobatan), pasien default (pasien berobat setelah putus obat), regimen kategori II 

ini meliputi [2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3], artinya pada tahap awal (intensif) 

pasien diberikan 2(HRZE)S/(HRZE), kemudian pada tahap lanjut diberikan 

5(HR)3E3 (Kemenkes, 2020) 
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 Adapun uraian mengenai obat-obat lini pertama yang digunakan untuk 

pasien tuberkulosis paru sebagai berikut: 

1. Isoniazid (H) 

  Isoniazid adalah obat paling aktif dalam penanganan tuberkulosis akibat 

galur-galur yang rentan. Obat ini adalah molekul kecil (BM 137) yang larut bebas 

dalam air. Isoniazid (INH) menghambat asam mikloat yang merupakan unsur 

penting sel mycobacterium. Isoniazid dapat menghilangkan asam dan menurunkan 

lemak yang terekstraksi oleh metanol dari mycobacterium (Meiyanti,2007). 

Isoniazid termasuk OAT bakterisidal yang dapat membunuh 90% populasi kuman 

dalam beberapa hari pertama pengobatan. Dosis lazim isoniazid adalah 

5mg/kgbb/hari. Namun, pada pasien tuberkulosis paru, isoniazid dapat diberikan 

dengan dosis 300mg/hari selama 6 bulan tanpa pengawasan dan 15mg (maks per 

dosis 900mg) tiga kali dalam seminggu selama 6 bulan jika dalam pengawasan 

dokter (Afidayati, 2018; BNF, 2021). 

  Efek samping ringan dapat berupa tanda-tanda gangguan pada syaraf tepi 

berupa kesemutan, rasa terbakar di kaki dan tangan, serta nyeri otot. Efek ini dapat 

dikurangi dengan pemberian piridoksin dengan dosis 100mg/hari atau dengan 

vitamin B kompleks. Pada keadaan tersebut pengobatan dapat diteruskan. Kelainan 

lain yang dapat terjadi adalah gejala defisiensi piridoksin (sindrom pellagra). Efek 

samping berat dapat berupa hepatitis, imbas obat yang dapat timbul pada pasien 

kurang lebih 0,5% (PDPI, 2021). 

2. Rifampisin (R) 

  Rifampisin adalah obat lini pertama yang terutama bekerja pada sel yang 

sedang tumbuh, tetapi juga memperlihatkan efek pada sel yang sedang tidak aktif 

(resting cell).  Rifampisin bekerja dengan cara menghambat sintesis Ribonucleic 

Acid (RNA) mycobacterium tuberculosis sehingga menekan proses awal 
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pembentukan rantai dalam sintesa RNA. Rifampisin diserap dengan baik setelah 

pemberian oral dan diekskresikan terutama melalui hati ke dalam empedu. Obat ini 

kemudian mengalami resirkulasi enterohepatik, dengan sebagian besar 

diekskresikan sebagai metabolit deasilasi di tinja dan sebagian kecil di ekskresikan 

di urin. Dosis rifampisin dalam kombinasi obat lain dalam jangka waktu 6 bulan 

450-600mg/hari jika diberikan tanpa pengawan, dan 600-900mg tiga kali seminggu 

selama 6 bulan dibawah pengawasan dokter. Rifampisin  biasanya dibereikan 600 

mg/hari (10 mg/kg/hari) per oral, harus diberikan bersama isoniazid atau obat 

antituberkulosa lain untuk pasien dengan tuberkulosis aktif untuk mencegah 

munculnya mikobakteri resisten-obat (Afidayati, 2018; BNF, 2021; Katzung,dkk, 

2018). 

  Efek samping ringan dapat berupa demam, menggigil, nyeri tulang. sakit 

perut, mual, penurunan nafsu makan, muntah, dan diare. Adapun efek samping 

berat yang dapat terjadi pada pasien berupa air seni,keringat, air mata, dan air liur 

berwarna merah. Selain itu, rifampisin juga dapat menyebabkan hepatitis (jika ini 

terjadi, OAT harus dihentikan sementara), purpura, anemia, syok, gagal ginjal (jika 

ini terjadi pengobatan harus dihentikan dan hindari untuk pemberian ulang) (PDPI, 

2021) 

3. Pirazinamid (Z) 

  Pirazinamid merupakan OAT bakterisidal yang dapat membunuh kuman 

yang berbeda dalam suasana asam. Mekanisme kerja obat pirazinamid belum 

diketahui secara jelas. Pirazinamid yang dikombinasi dengan obat lain dapat 

diberikan dengan dosis 1.5 - 2gram/hari dalam 2 bulan tanpa pengawasan, dan dosis 

2 - 2.5mg tiga kali dalam seminggu selama 2 bulan dibawah pengawasan dokter  

(Afidayati, 2018). 
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  Efek samping berat yang dapat terjadi adalah hepatitis imbas obat 

(penatalaksanaan sesuai pedoman tuberkulosis pada keadan khusus). Nyeri sendi 

juga dapat terjadi, namun dapat diatasi dengan pemberian antinyeri, misalnya 

aspirin. Terkadang dapat terjadi serangan artritis gout, hal ini kemungkinan 

disebabkan penurunan ekskresi dan penimbunan asam urat. Reaksi demam, mual, 

kemerahan, dan reaksi kulit yang lain dapat pula terjadi (PDPI, 2021). 

4. Etambutol (E) 

  Etambutol adalah obat bakteriostatik esensial dengan mekanisme kerja 

menghambat sintesis dinding sel mikobakteria. Etambutol dapat berfungsi untuk 

menekan pertumbuhan bakteri tuberkulosis yang telah resisten terhadap isoniazid 

dan streptomisin. Dosis Etambutol untuk pasien tuberkulosis paru 15mg/kg/hari. 

Seperti semua obat antituberkulosa lainnya, resistensi terhadap etambutol muncul 

cepat jika obat digunakan secara tersendiri. Karena itu, etambutol selalu diberikan 

dalam kombinasi dengan obat antituberkulosa lain (BNF, 2021; Katzung,dkk, 

2018). 

Etambutol dapat menyebabkan gangguan penglihatan berupa penurunan 

ketajaman penglihatan dan buta warna merah dan hijau. Namun, gangguan 

penglihatan tersebut tergantung pada dosis yang dipakai, sangat jarang terjadi pada 

penggunaan dosis 15-25 mg/kg BB perhari atau 30 mg/kg BB yang diberikan 3 kali 

seminggu. Gangguan penglihatan akan kembali normal dalam beberapa minggu 

setelah obat dihentikan. Sebaiknya etambutol tidak diberikan pada anak karena 

risiko kerusakan saraf okuler sulit untuk dideteksi, terutama pada anak yang kurang 

kooperatif (Afidayati, 2018). 

5. Streptomisin (S) 

  Streptomisin adalah turunan aminoglikosida dan merupakan OAT 

bakterisidal yang dapat membunuh kuman. Streptomisin merupakan suatu 
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antibiotik yang termasuk golongan aminoglikosida. Ekresi obat ini melaui ginjal 

sekitar 90%. Dosis lazim untuk dewasa adalah 15 mg/kg/hari intramuskulus atau 

intravena setiap hari (20-40mg/kg/hari, jangan melebihi 1-1,5 g untuk anak) selama 

beberapa minggu, diikuti oleh 1-1,5 g dua atau tiga kali seminggu selama beberapa 

bulan. Konsentrasi serum sekitar 40 mcg/mL tercapai 30-60 menit setelah 

penyuntikan intramuskulus dosis 15 mg/kg. Obat lain selalu diberikan dalam 

kombinasi untuk mencegah munculnya resistensi (Katzung,dkk, 2018; Khutsiyah, 

2018) 

 Efek samping utama adalah kerusakan syaraf kedelapan yang berkaitan 

dengan keseimbangan dan pendengaran. Risiko efek samping tersebut akan 

meningkat seiring dengan peningkatan dosis yang digunakan dan umur pasien. 

Risiko tersebut akan meningkat pada pasien dengan gangguan fungsi ekskresi 

ginjal. Gejala efek samping yang dapat dirasakan adalah telinga berdenging 

(tinitus), pusing, dan kehilangan keseimbangan. Keadaan ini dapat dipulihkan bila 

obat segera dihentikan atau dosisnya dikurangi. Jika pengobatan diteruskan maka 

kerusakan dapat berlanjut dan menetap (kehilangan keseimbangan dan tuli (PDPI, 

2021). 

  OAT  lini pertama dan kisaran dosisnya pada penyakit tuberkulosis paru 

disajikan dalam tabel 2.1 berikut : 
Tabel 2. 1 Kisaran dosis OAT Lini Pertama 

OAT Dosis 
Harian 3x / minggu 

Kisaran dosis 
(mg/kg BB) 

Maksimum 
(mg) 

Kisaran dosis 
(mg/kg BB) 

Maksimum/ 
hari (mg) 

Isonazid (H) 5 (4-6) 300 10 (8-12) 900 
Rifampisin (R) 10 (8-12) 600 10 (8-12) 600 
Pirazinamid (Z) 25 (20-30) - 35 (30-40) - 
Etambutol (E) 15 (15-20) - 30 925-35) - 
Streptomisin (S) 15 (15-18)  - 15 (12-18) 1000 

  (Kemenkes, 2020) 
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  Kepatuhan berobat dalam menunjang paduan OAT lini pertama telah 

dikombinasikan dalam obat Kombinasi Dosis Tetap (KDT). Satu tablet KDT RHZE 

untuk fase intensif  berisi Rifampisin 150 mg, Isoniazid 75 mg, Pirazinamid 400 

mg, dan Etambutol 275 mg. Sedangkan untuk fase lanjutan yaitu KDT RH yang 

berisi Rifampisin 150 mg + Isoniazid 75 mg diberikan setiap hari. Jumlah tablet 

KDT yang diberikan dapat disesuaikan dengan berat badan pasien. Secara ringkas 

perhitungan dosis pengobatan tuberkulosis menggunakan OAT KDT dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
Tabel 2. 2 Dosis OAT untuk Pengobatan Tuberkulosis menggunakan Tablet 

Kombinasi Dosis Tetap (KDT) 

Berat Badan  Fase intensif setiap hari dengan 
KDT (RHZ)  

Fase lanjutan setiap hari 
dengan KDT RH (150/75) 

 Selama 8 minggu Selama 16 minggu 
30-37 kg 2 tablet 4KDT 2 tablet  
38-54 kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 
≥ 55kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 

 (PDPI, 2021) 

Pengembangan pengobatan tuberkulosis paru yang efektif merupakan hal 

yang penting untuk menyembuhkan pasien dan mencegah terjadi TB-RO. 

Pengembangan strategi DOTS untuk mengontrol epidemi tuberkulosis merupakan 

prioritas utama WHO. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease 

(IUALTD) dan WHO menyarankan untuk menggantikan paduan obat 

tunggal/lepasan dengan kombinasi dosis tetap dalam pengobatan tuberkulosis 

primer sejak tahun 1998 (PDPI, 2021). 

  Keuntungan Kombinasi Dosis Tetap antara lain:  

a. Penatalaksanaan sederhana dengan kesalahan pembuatan resep minimal.  

b. Peningkatan kepatuhan dan penerimaan pasien dengan penurunan kesalahan 

pengobatan yang tidak disengaja.  
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c. Peningkatan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penatalaksanaan yang benar 

dan standar.  

d. Perbaikan manajemen obat karena jenis obat lebih sedikit.  

e. Menurunkan risiko penyalahgunaan obat tunggal dan terjadinya resistensi obat 

akibat penurunan penggunaan monoterapi. 

Penentuan dosis terapi kombinasi dosis tetap 4 obat berdasarkan rentang 

dosis yang telah ditentukan oleh WHO merupakan dosis yang efektif atau masih 

termasuk dalam batas dosis terapi dan non toksik. Selain itu, WHO juga telah 

menetapkan pengobatan untuk pasien tuberkulosis paru yang mengalami resistensi 

obat, yakni dengan menggunakan terapi lini kedua berupa obat sikloserin, 

etionamid, streptomisin, klofazimin, kanamisin, levofloxacin, moxifloxacin, 

bedaquiline (DiPiro dkk, 2020; PDPI, 2021). 

Adapun penjelasan mengenai obat-obatan tersebut dijelaskan dibawah ini: 

1) Sikloserin 

Sikloserin merupakan obat antibiotik yang digunakan hanya untuk pasien 

MDR-TB. Sikloserin adalah suatu antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces 

orchidaceous. Obat ini larut air dan sangat tidak stabil pada pH asam. Sikloserin 

menghambat banyak organisme gram-positif dan gram-negatif, tetapi digunakan 

secara khusus hanya untuk mengobati tuberkulosis akibat galur-galur 

mycobaterium tuberculosis resisten terhadap obat-obat lini pertama. Sikloserin 

adalah analog struktural D-alanin dan menghambat masuknya D-alanin ke dalam 

pentapeptida peptidoglikan dengan menghambat alanin rasemase, yang mengubah 

L-alanin menjadi D-alanin, dan D-alanil-D-alanin ligase. Setelah ingesti sikloserin 

0,25 g, kadar darah mencapai 20-30 mcg/mL memadai untuk menghambat banyak 

galur mikobakteri dan bakteri gram-negatif. Obat ini tersebar luas di jaringan dan 

sebagian besar obat diekskresikan dalam bentuk aktif di urin (Katzung,dkk, 2018). 
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Sikloserin dapat diberikan dengan dosis 250mg/12jam  dalam 2 minggu, 

kemudian ditingkatkan hingga 500mg/12jam jika diperlukan. Obat ini digunakan 

secara oral karena mudah diserap oleh usus dan waktu penyerapannya lama, serta 

baik diminum saat perut kosong. Obat ini memiliki efek samping mengantuk, gagal 

jantung kongestif, sakit kepala, tremor, vertigo, anemia megalobastik,kebingunan, 

lesu, dan kejang. Penggunaan sikloserin sebaiknya dihentikan atau dosisnya 

dikurangi ketika pasien menunjukkan reaksi ruam atau dermatitis yang parah (BNF, 

2021; DiPiro dkk, 2020; Katzung,dkk, 2018). 

2) Etionamid 

Etionamid merupakan OAT lini kedua yang digunakan bila pasien mengalami 

resistensi terhadap obat lini pertama atau mengalami gagal respons klinis terhadap 

terapi konvensional. Etionamid secara kimiawi berkaitan dengan isoniazid dan juga 

menghambat pembentukan asam mikolat. Obat ini kurang larut dalam air dan 

tersedia hanya dalam bentuk oral. Obat ini dimetabolisasi oleh hati dan Sebagian 

besar basil tuberkel dihambat in-vitro oleh etionamid, 2-5 mcg/mL atau kurang. 

Etionamid dapat dikonsumsi bersamaan dengan makanan ataupun sebelum tidur. 

Etionamid dapat menyebabkan gondok dengan atau tanpa hipotiroidisme (terutama 

jika diberikan bersama asam aminosalisilat), ginekomastia, alopesia, impotensi, 

menoragia, fotodermatitis, dan acne. Penggunaan etionamid pada pasien yang juga 

menderita dibetes melitus harus diperhatikan. Oleh karena itu, obat ini diresepkan 

bila diperlukan dan jarang digunakan (DiPiro dkk, 2020; Katzung,dkk, 2018). 

3) Klofazimin  

Klofazimin adalah suatu pewarna fenazin yang dapat digunakan sebagai 

alternatif terhadap dapson. Mekanisme kerjanya belum diketahui, tetapi mungkin 

melibatkan pengikatan DNA. Penyerapan klofazimin dari usus bervariasi, dan 

sebagian besar dari obat ini diekskresikan di feses. Klofazimin disimpan secara luas 
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di jaringan retikuloendotel dan kulit, kristalnya dapat dijumpai di dalam sel 

retikuloendotel fagositik. Obat ini dibebaskan secara perlahan dari endapan-

endapan ini sehingga waktu-paruh serum dapat mencapai 2 bulan. Dosis lazim 

adalah 100 mg/hari per oral. Dosis klofazimin untuk pasien MDR-TB ialah 

100mg/hari. Klofazimin memiliki efek samping gastrointestinal dan perubahan 

warna kulit (DiPiro dkk, 2020; Katzung,dkk, 2018). 

4) Kanamisin 

Kanamisin adalah obat antibiotik golongan aminoglikosida yang umumnya 

digunakan untuk bakteri enterik negatif-gram dan positif-gram, khususnya jika 

isolat mungkin resisten obat dan jika terdapat kecurigaan sepsis. Aminoglikosida 

adalah inhibitor ireversibel sintesis protein, tetapi mekanisme pasti efek bakterisidal 

belum diketahui. Aminoglikosida sangat kurang diserap dari saluran cerna, dan 

hampir seluruh dosis oral diekskresikan di feses setelah pemberian oral. Namun, 

obat dapat diserap jika terdapat ulserasi. Setelah penyuntikan intramuskulus, 

aminoglikosida diserap dengan baik, menghasilkan konsentrasi puncak dalam 

darah dalam 30-90 menit. Maka dari itu, aminoglikosida biasanya diberikan secara 

intravena sebagai infos 30-60 menit. Waktu-paruh normal aminogli-kosida dalam 

serum adalah 2-3 jam. Dosis kanamisin 15mg/hari (DiPiro dkk, 2020; Katzung,dkk, 

2018) 

5) Levofloxacin 

Levofloxacin merupakan obat antibiotik golongan kuinolon yang dapat pula 

digunakan pada pasien MDR-TB. Kuinolon menghambat pembentukan DNA 

bakteri dengan menghambat topoisomerase II (DNA girase) dan topoisomerase IV 

bakteri. Inhibisi DNA girase mencegah relaksasi gulungan DNA yang diperlukan 

untuk transkripsi dan replikasi normal. Inhibisi topoisomerase IV mengganggu 

pemisahan replika DNA kromosom ke sel-sel anak sewaktu pembelahan sel. 
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Fluorokuinolon diserap dengan baik (80-95%) dan terdistribusi luas di cairan dan 

jaringan tubuh. Waktu-paruh serum berkisar dari 3 sampai 10jam. Waktu-paruh 

levofloksasin yang relatif panjang memungkinkan pemberian sekali sehari. Dosis 

levofloxacin yang dapat digunakan untuk pasien tuberkulosis ialah 500-

100mg/hari. Efek samping penggunaan levofloxacin berupa perubahan sekresi 

bronkial, dysphonia, hemoptisis, gangguan pernapasan, dan berat badan menurun 

(BNF, 2021; DiPiro dkk, 2020; Katzung,dkk, 2018). 

6) Moxifloxacin 

Moxifloxacin juga merupakan obat antibiotik golongan kuinolon yang dapat 

pula digunakan pada pasien MDR-TB. Kuinolon menghambat pembentukan DNA 

bakteri dengan menghambat topoisomerase II (DNA girase) dan topoisomerase IV 

bakteri. Inhibisi DNA girase mencegah relaksasi gulungan DNA yang diperlukan 

untuk transkripsi dan replikasi normal. Inhibisi topoisomerase IV mengganggu 

pemisahan replika DNA kromosom ke sel-sel anak sewaktu pembelahan sel. 

fluorokuinolon diserap dengan baik dan terdistribusi luas di cairan dan jaringan 

tubuh. Waktu-paruh serum berkisar dari 3 sampai 10 jam. Waktu paruh 

moxifloxacin yang relatif panjang memungkinkan pemberian sekali sehari. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaa moxifloxacin pada pasien 

tuberkulosis lebih fektif dibanding dengan obat isoniazid. Dosis moxifloxacin 

400mg/hari. Adapun efek samping dari obat ini ialah asma, dehidrasi, gastritis, 

hiperlipidemia, malaise, edema, nyeri panggul, dan memicu hipertensi (BNF, 2021; 

DiPiro dkk, 2020; Katzung,dkk, 2018). 

7) Bedaquiline 

WHO telah merekomendasikan obat bedaquiline sebagai terapi tuberkulosis 

pada pasien TB-MDR dengan dosis 400mg/hari selama 2 minggu dan selanjutnya 
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200mg selama 22 minggu. Bedaquiline memiliki efek samping arthralgia-diare, 

pusing, sakit kepala, mual, dan muntah (DiPiro dkk, 2020). 

 

 

Adapun dosis OAT berdasarkan berat badan disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel 2. 3 Dosis OAT Berdasarkan Berat Badan 

Nama Obat Dosis Berdasarkan Berat Badan 

<33 kg 33-50 kg >50-70 kg > 70 kg 

Kanamisin 0,5 g 400 mg 0.75 g 1 g 

Moxifloxacin 400 mg 100 mg 400 mg 400 mg 

Clofazimin 50 mg 800 mg 100 mg 100 mg 

Etambutol 600 mg 1500 mg 1000 mg 1200 mg 

Pirazinamid 750 mg 450 – 600 mg 2000 mg 2000 mg 

Isoniazid 300 mg 500 mg 600 mg 600 mg 

Etionamid 500 mg 500 mg 750 mg 1000 mg 

(Kemenkes, 2020) 

B. Tinjauan Tentang DRPs 

1. Definisi DRPs 

Drug Related Problems (DRPs) merupakan bagian dari medication error 

yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Pada tahun 1997 di Amerika Serikat 

(AS) tercatat 160.000 kematian dan 1 juta pasien dirawat di rumah sakit akibat 

kejadian obat yang diresepkan. Morse mengestimasikan bahwa di AS, biaya 

penyakit terkait obat yang diresepkan adalah 7 milyar dolar setiap tahun (Eka,dkk, 

2020). 

DRPs atau dikenal dengan obat-obatan terkait      masalah adalah kejadian atau 

keadaan yang terkait dengan terapi obat yang berpotensi mempengaruhi hasil klinis 
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pasien, di mana DRPs sebenarnya adalah masalah yang telah terjadi pada pasien 

dan apoteker harus berusaha mengatasinya. Sedangkan DRPs potensial adalah 

masalah yang mungkin terjadi dan risiko yang dapat berkembang pada pasien jika 

apoteker tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya (Andayani, 2020). 

DRPs ini biasa terjadi akibat dari banyaknya jenis dan jumlah obat yang 

dikonsumsi pasien untuk mengatasi berbagai gejala penyakit yang diderita pasien. 

Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat pada pada pasien, 

tentunya apoteker memiliki pedoman dalam melakukan pelayanan farmasi klinis 

tersebut. Berdasarkan studi literatur yang ditemukan, terdapat beberapa klasifikasi 

DRPs yang digunakan oleh para apoteker (PDPI, 2021). Klasifikasi tersebut ialah : 

a. DRPs menurut American Society of  Hospital Pharmacist (ASHP) 

Tujuan asuhan kefarmasian ialah untuk meningkatkan kualitas pasien 

melalui pencapaian hasil terapeutik. Yang terpenting dari fungsi asuhan 

kefarmasian, yaitu : 

1) Mengidentifikasi masalah terkait obat potensial dan aktual. 

2) Menyelesaikan masalah terkait obat sebenarnya. 

3) Mencegah potensi masalah terkait obat. 
Tabel 2. 4 Kategori Masalah Terkait obat menurut ASHP 

Jenis DRPs Penjelasan 
Indikasi yang tidak diobati Permasalahan dapat terjadi jika pasien memiliki 

masalah medis yang memerlukan terapi obat (indikasi 
untuk penggunaan obat) tetapi tidak menerima obat 
untuk indikasi tersebut. 

Pemilihan obat yang tidak 
tepat 

Permasalahan dapat terjadi jika pasien dengan indikasi 
tetapi menggunakan obat yang salah. 

Dosis subterapeutik Permasalahan dapat terjadi jika pasien memiliki 
masalah medis dengan terlalu sedikit obat yang benar. 

Gagal menerima obat Permasalahan dapat terjadi jika pasien memiliki 
masalah medis yang merupakan akibat dari tidak 
menerima obat-obatan. 

Overdosis Permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah 
medis yaitu mendapatkan perawatan dengan terlalu 
banyak menerima dosis obat (toksisitas). 
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Jenis DRPs Penjelasan 
Reaksi obat yang merugikan Permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah 

medis yang merupakan hasil dari reaksi obat yang 
merugikan. 

Interaksi obat Permasalahan terjadi jika pasien memiliki masalah 
medis yang merupakan hasil dari interaksi dari obat-
obat, obat-makanan, atau obat interaksi uji 
laboratorium. 

Penggunaan obat tanpa 
indikasi 

Permasalahan terjadi jika pasien minum obat tanpa 
indikasi medis yang sah. 

(Sylvi Adiana dan Devi Maulina, 2022) 

b. DRPs menurut Meyboom ABC 

  Sistem ini membedakan antara penggunaan obat yang tepat dan tidak tepat; 

masalah terkait dosis dan tidak terkait dosis dan efek samping. Semua masalah yang 

berhubungan dengan obat dapat diklasifikasikan dalam satu sistem dasar, dengan 

memperhatikan karakteristik dan perbedannya. Sistem ini membedakan antara 

penggunaan obat yang tepat dan tidak tepat, masalah terkait dosis dan tidak terkait 

dosis, dan efek samping tipe A ('aksi obat'), B ('reaksi pasien') dan C ('statistik'). 

Klasifikasi ini berfungsi dalam memilih metode studi dan untuk desain strategi yang 

efektif dalam farmakovigilans (Sylvi Adiana dan Devi Maulina, 2022). 

c. DRPs menurut Cipolle/Morley/Strand  

  Klasifikasi DRPs Cipolle/Morley/Strand telah banyak digunakan. Menurut 

sistem ini, DRPs diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori berdasarkan sifat 

perbedan yang menyebabkan terjadinya: terapi obat yang tidak perlu, kebutuhan 

terapi obat tambahan, terapi obat tidak efektif, dosis terlalu tinggi, dosis terlalu 

rendah, reaksi obat yang merugikan (ADR) dan ketidakpatuhan. Kebutuhan terapi 

obat tambahan dapat terjadi pada saat diagnosis tanpa indikasi dan Ketidakpatuhan 

dapat menjadi indikator kurangnya akses ke obat yang diresepkan karena tidak 

terjangkau dan tidak tersedia, kegagalan untuk memahami instruksi dan kesulitan 

dalam administrasi (Sylvi Adiana dan Devi Maulina, 2022). 
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d. DRPs menurut Granada Consensus 

Menurut Granada consensus masalah terapi obat adalah masalah kesehatan 

yang dihasilkan dari farmakoterapi. Dalam DRPs menurut Granada consensus 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

1) Indikasi apabila pasien tidak menggunakan obat-obatan yang dibutuhkan 

dan pasien menggunakan obat-obatan yang tidak dibutuhkannya;  

2) Efektivitas apabila pasien menggunakan pilihan yang salah;  

3) Obat apabila pasien menggunakan dosis, interval, atau durasi yang lebih 

rendah dari yang dibutuhkan;  

4) Keamanan apabila pasien menggunakan dosis, interval, atau durasi lebih 

besar dari yang dibutuhkan;  

5) Reaksi obat yang merugikan. 

(Sylvi Adiana dan Devi Maulina, 2022). 

e. DRPs menurut Hepler-Strand 

Dalam klasifikasi ini, DRPs diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi, 

diantaranya ialah pemilihan obat yang tidak tepat, dosis subterapeutik, kegagalan 

menerima obat, overdosis, reaksi yang merugikan, interaksi obat, dan penggunaan 

obat tanpa indikasi (Sylvi Adiana dan Devi Maulina, 2022). 

Metode klasifikasi DRPs yang banyak digunakan di Indonesia untuk 

mengatasi kejadian kesalahan obat ialah dengan menggunakan  Pharmaceutical 

Care Network Europe (PCNE). Definisi resmi PCNE-DRPs adalah peristiwa atau 

keadaan yang melibatkan terapi obat yang sebenarnya atau berpotensi mengganggu 

hasil terapi yang diinginkan. Adapun klasifikasi dasar, sekarang ada tiga domain 

utama untuk masalah, 8 domain utama untuk penyebab dan 5 domain utama untuk 

intervensi (PCNE, 2017). 
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f. DRP menurut Pharmaceutical Network Europe (PCNE) 

  Penggunaan klasifikasi PCNE, penting untuk memisahkan masalah nyata 

dan potensial (yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi hasil). Seringkali 

masalah terkait obat (DRP) disebabkan oleh kesalahan tertentu, misalnya kesalahan 

peresepan, penggunaan obat, kesalahan administrasi atau tidak ada kesalahan sama 

sekali. Kesalahan pengobatan pasti ada penyebabnya. Penyebab atau kombinasi 

penyebab dan masalah dalam pengobatan yang nantinya akan menyimpulkan satu 

atau lebih intervensi. DRPs menurut PCNE memiliki klasifikasi dasar 3 Domain 

Primer untuk masalah, 9 domain primer untuk penyebab dan 5 untuk intervensi, 3 

Domain primer untuk penerimaan intervensi dan 4 domain primer untuk status 

DRPs (Sylvi Adiana dan Devi Maulina, 2022). 
Tabel 2. 5 Jenis Drug Related Problems (DRPs) 

 

K
od

e  
Domain 
Primer 

 
Domain 

Sekunder 
 
 
 
 
 
Masalah 

 
P1 

Efektivitas 
pengobatan  
Terdapat 
masalah yang 
berpotensi 
mengurangi 
efek 
Farmakoterapi 

P1.1 Tidak ada efek dari terapi obat  

P1.2 Efek terapi obat tidak optimal 
P1.3 Gejala atau indikasi yang tidak diobati 

 
P2 

Keamanan 
pengobatan 
Pasien 
mengalami, atau 
dapat 
mengalami 
efek obat 
yang 
merugikan 

P2.1 Kejadian obat yang merugikan (mungkin) 
terjadi 

 
P3 

 
Lainnya 

P3.1 Masalah pengobatan yang berkaitan dengan 
efektivitas biaya 
 P3.2 Pengobatan yang tidak diperlukan 
P3.3 Masalah terkait obat yang tidak jelas, 



35 

 
 

 

K
od

e  
Domain 
Primer 

 
Domain 

Sekunder 
sehingga memerlukan klarifikasi lebih lanjut 
(harap gunakan hanya sebagai alternatif) 

 C1 Pemilihan obat 
Masalah Terkait 
Obat (MTO) terjadi 
karena pemilihan 
obat. 
 

C1.1 Obat tidak sesuai dengan pedoman / 
formularium 
C1.2 Obat sesuai pedoman, namun terdapat 
kontraindikasi 
C1.3 Tidak ada indikasi untuk obat 
C1.4 Kombinasi tidak tepat, misalnya obat-obat, 
obat-herbal dan atau suplemen. 
C1.5 Duplikasi dari kelompok teraupetik atau 
bahan aktif yang tidak tepat. 
C1.6 Pengobatan tidak diberikan atau tidak 
lengkap walaupun terdapat indikasi. 
Terlalu banyak obat yang diresepkan dalam satu 
indikasi 

 C2 Bentuk Obat 
Masalah Terkait 
Obat (MTO) 
terjadi karena 
pemilihan bentuk 
sediaan  

C2.1 Bentuk sediaan obat yang tidak sesuai 
dengan pasien 

  
 

C3 

Pemilihan dosis 
Masalah Terkait 
Obat (MTO) 
terjadi karena 
pemilihan dosis 
obat 

C3.1 Dosis obat terlalu rendah C3.2 Dosis obat 
terlalu tinggi 
C3.3 Regimen dosis kurang 
C3.4 Regimen dosis terlalu sering 
C3.5 Instruksi waktu pemberian dosis salah, tidak 
jelas atau tidak ada 

 
Penyebab 

C4 Durasi 
Pengobatan 
Masalah Terkait 
Obat (MTO) 
terjadi karena 
durasi 
Pengobatan. 

C4.1 Durasi pengobatan terlalu singkat  
C4.2 Durasi pengobatan terlalu lama 

 C5 Penyiapan obat 
Masalah Terkait 
Obat (MTO) 
terjadi karena 
proses 

C5.1 Obat yang diresepkan tidak tersedia  

C5.2 Informasi yang diperlukan tidak tersedia 

C5.3 Salah obat, kekuatan sediaan atau regimen 
dosis yang disarankan  (khusus OTC/obat bebas) 
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K
od

e  
Domain 
Primer 

 
Domain 

Sekunder 
ketersediaan obat 
yang diresepkan 
dan proses 
penyiapannya. 

C5.4 Salah penyiapan obat atau kekuatan dosis 

 C6 Proses 
penggunaan obat 
Masalah Terkait 
Obat Obat (MTO) 
terjadi karena 
penggunaan obat 
pasien terlepas 
dari intruksi yang 
tepat (pada label) 
oleh tenaga medis 
atau perawat. 

C6.1 Waktu pemberian obat atau interval dosis 
tidak tepat  

C6.2 Obat yang diberikan kurang 
C6.3 Obat yang diberikan berlebih  
C6.4 Obat tidak diberikan sama sekali 
C6.5 Obat yang diberikan salah 
C6.6 Obat diberikan melalui rute yang salah 

 C7 Terkait Paien 
Masalah Terkait 
Obat (MTO) terjadi 
karena pasien dan 
perilakunya 
(sengaja atau tidak 
sengaja).  

C7.1 Pasien menggunakan obat lebih sedikit dari 
yang diresepkan atau tidak menggunakan obat 
sama sekali. 
C7.2 Pasien menggunakan obat lebih banyak dari 
yang diresepkan. 
C7.3 Pasien menyalahgunakan obat (tidak sesuai 
dengan anjuran). 
C7.4 Pasien menggunakan obat yang tidak perlu 
C7.5 Pasien mengonsumsi makanan yang 
menyebabkan interaksi obat 
C7.6 Pasien menyimpan obat secara tidak tepat. 
C7.7 Waktu atau interval pemberian dosis yang 
tidak tepat. 
C7.8 Pasien menggunakan obat dengan cara 
yang salah. 
C7.9 Pasien tidak dapat menggunakan obat / 
bentuk sediaan sesuai petunjuk. 
C7.10 Pasien tidak memahami intruksi dengan 
benar. 
 

 
C8 

Terkait transfer 
pasien Masalah 
Terkait Obat 
(MTO) terkait 
dengan 
perpindahan 

C8.1 Tidak ada rekonsiliasi obat saat pasien 
dipindahkan . 

C8.2 Tidak ada daftar obat terbaru yang 
tersedia. 
C8.3 Informasi tentang obat-obatan pada saat 
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K
od

e  
Domain 
Primer 

 
Domain 

Sekunder 
pasien antara 
perawatan primer, 
sekunder, dan 
tersier, atau dalam 
satu ruang 
Perawatan 

pemulangan/transfer tidak lengkap atau hilang. 
C8.4 Informasi klinis tentang pasien tidak 
memadai. 
C8.5 Pasien belum menerima obat yang 
diperlukan saat pemulangan. 

 
C9 

 
Lainnya 

C9.1 Tidak terdapat hasil pemantauan terapi 
obat yang sesuai (termasuk TDM/Therapeutic 
Drug Monitoring) 
C9.2 Penyebab lain; sebutkan....... 
C9.3 Tidak ada penyebab yang jelas. 

 

C. Tinjauan Islam Tentang Pengobatan 

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri 

mycobacterium tuberculosis. Bakteri tuberkulosis paru menyebar kepada orang 

lain melalui transmisi atau aliran udara (dahak pasien tuberkulosis paru BTA 

positif) ketika penderita batuk atau bersin. Berdasarkan penjelasan tersebut 

penyakit tuberkulosis adalah penyakit yang tak dapat dihindari, tetapi terlepas dari 

itu semua manusia dapat disembuhkan atas ijin Allah SWT, sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Q.S Asy-Syu’ara /26: 78-80 

  وَاِذَا مَرِضْتُ فَـهُو     وَالَّذِيْ هُوَ يطُْعِمُنيِْ وَيَسْقِينِْ     الَّذِيْ خَلَقَنيِْ فَـهُوَ يَـهْدِيْنِ ﴿  
  ﴾     يَشْفِينِْ 

Terjemahnya: 
 “(Allah) yang telah menciptakanku. Maka, Dia (pula) yang memberi 

petunjuk kepadaku. Dia (pula) yang memberiku makan dan minum. Apabila aku 
sakit. Dialah yang menyembuhkan aku” (Kementrian Agama RI, 2021) 

Pada Tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa ayat diatas menyatakan bahwa 

Tuhan semesta alam itu adalah “dia yang telah menciptakan aku” dengan kadar 

dan ukuran yang sangat tepat agar aku menjalankan fungsi dengan baik, maka 

“hanya dia pula yang menunjuk aku” aneka petunjuk yang kuperlukan sepanjang 
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hidupku. Dan “Yang hanya Dia Yang Maha Esa itu yang memberi aku makan dan 

memeberi aku minum” sehingga tanpa bantuan-Nya pastilah aku binasa. Dan, 

disamping itu “apabila aku memakan atau meminum sesuatu yang mestinya 

kuhindari atau melakukan kegiatan yang menjadikan aku sakit”, maka “hanya Dia 

pula yang menyembuhkan aku” sehingga kesehatanku kembali pulih. Dari tafsir 

tersebut, dapat kita ketahui bahwa segala penyakit yang disebabkan oleh makanan 

atau minuman yang mestinya dihindari ataupun yang disebabkan oleh suatu 

kegiatan hingga terkena penyakit ringan atau berat, fisik atau mental, merupakan 

salah satu keniscayaan hidup manusia. Salah satu penyebab penularan penyakit 

tuberkulosis paru ialah melakukan aktivitas diluar ruangan. Seseorang yang banyak 

melakukan kegiatan/aktivitas diluar ruangan akan jauh lebih rentan terkena 

penyakit tuberkulosis paru, karena penyakit ini ditularkan melalui droplet udara 

atau pun akibat dari percikan bersin/batuk penderita tuberkulosis. Hal tersebut tidak 

dapat kita hindari dikarenakan bakteri tuberkulosis tak kasat mata. Selain itu, 

seseorang yang memiliki kebiasaan merokok juga jauh lebih rentan terkena 

penyakit tuberkulosis. Kebiasaan merokok akan menurunkan imun tubuh dan 

seseorang yang imun tubuhnya rendah akan lebih mudah terinfeksi tuberkulosis 

paru. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa kita seharusnya menghindari 

makanan atau minuman atau kegiatan yang dapat menimbulkan penyakit. 

Sedangkan makna “Dialah yang menyembuhkan aku”, artinya bahwa semua hal 

yang diperoleh oleh manusia seperti hidayah, rezeki berupa makan atau minum, 

sehat atau pun sakit semuanya telah diatur oleh Allah SWT dan atas izin Allah SWT 

segala penyakit tersebut akan sembuh (Shihab, M.Quraish, 2012) 

Setiap penyakit pasti memiliki obat sebagaimana hadist riwayat muslim 

rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :  
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ُ  صَلَّى  fَِّ  َ�سُولِ  عَنْ  جَابِرٍ  عَنْ  َّf  ِفَإذِاَ  دوََاءٌ  داَءٍ  لِكُلِّ  قَالَ  أنََّهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْه  
ِ  بإِذِْ�ِ  بَرَأَ  الدَّاءِ  دوََاءُ  أصُِيبَ  َّf  َّوَجَلَّ  عَز  

Artinya :  

“Dari sahabat Jabir Radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 
wa sallam , beliau bersabda, “setiap penyakit ada obatnya dan bila telah ditemukan 
dengan tepat obat suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 
‘azza wajalla” (HR. Muslim). 

 Ketetapan dalam pengobatan sangat penting karena bila kadar atau dosis 

obat berlebih, baik dari cara penggunaan ataupun takaran dosisnya, maka 

kemungkinan akan melahirkan penyakit baru. Begitupun bila kadar atau dosis obat 

tidak sesuai guideline pengobatan maka obat tersebut tidak akan mampu melawan 

penyakit, sehingga penyembuhannya tidak akan sempurna. Hak inilah yang disebut 

dengan kesalahan pengobatan. Bila pengobatan tepat dalam segala aspeknya 

dengan izin Allah kesembuhan akan diperoleh (Salam, 2018). 

Dalam pelayanan kefarmasian, sifat ragu juga tidak diperbolehkan 

khususnya dalam pemberian terapi, karena hal tersebut akan menghambat proses 

penyembuhan ataupun kemungkinan akan melahirkan penyakit baru, sehingga 

sesuatu harus dilandasi dengan keyakinan berdasarkan ilmu pengetahuan. Hal ini 

sesuai hadist riwayat Ahmad, yakni : 

Dari sahabat nabi, bahwa Rasulullah ‘alaihi wa sallam bersabda : 

 إِلاَّ أنَْـزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ دَاءً  يُـنْزلِْ  لمَْ  إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ  
Artinya: 

Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla tidaklah menurunkan sebuah penyakit 
melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa 
mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa 
mengetahuinya. (HR. Ahmad  dan al-Hakim) 

Hadist diatas mengisyaratkan bahwa bagi orang yang sakit hendaknya 

segera berobat sebagai bentuk ikhtiar untuk memperoleh kesembuhan, karena 

dengan memperoleh obat yang tepat, maka Insya Allah penyakit akan diangkat oleh 
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Allah karena kesembuhan pun diperoleh dari Ridha-Nya. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Al-Quran surah Ar ‘Rad/13:27-29. 

نُّ الْقُلُوْبُ ﴿ نُّ قُـلُوDُْمُْ بِذكِْرِ ا?ِّٰ ۗ اَلاَ بِذكِْراِ?ِّٰ تَطْمَى:   الََّذِيْنَ اٰمَنُـوْا     الَّذِيْنَ اٰمَنُـوْا وَتَطْمَى:
لِحٰتِ طوُْبىٰ لهَمُْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ وَعَمِلُوا    ﴾    الصّٰ

  
Terjemahnya : “(Yaitu) orang – orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan menginat Allah hati 
menjadi tentram Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka 
kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.” (Kementrian Agama RI, 2019) 

Pada tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa orang-orang yang mendapat 

petunjuk Ilahi dan kembali menerima tuntunan-Nya, sebagaimana disebut pada 

ayat, “orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram setelah 

sebelumnya bimbang dan ragu”. Kententraman itu bersemi didada mereka 

disebabkan dzikrullah, yakni mengingat Allah, atau karena ayat-ayat Allah, yakni 

al-Qur’an, yang sangat memesona kandungan dan redaksinya. “sungguh! 

Camkanlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Orang-

orang yang beriaman dan beramal saleh”, seperti yang keadaanya seperti itu, yang 

tidak akan meminta bukti-bukti tambahan dan bagi mereka itulah kehidupan yang 

penuh dengan kebahagiaan di dunia dan diakhirat dan bagi mereka juga tempat 

kembali yang baik, yaitu surga (Shihab, M.Quraish, 2012). 

Dari penjelasan ayat dan hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala 

penyakit pasti memiliki obat, kesuksesan terapi akan dieproleh bila ketepatan 

terapinya tidak memiliki kesalahan didalamnya. Selain berusaha dengan berobat 

kita juga harus berusaha dengan berdoa, karena orang yang mengingat Allah 

swthatinya akan menjadi tentram, dan ketika hati menjadi tentram, maka kita dapat 

yakin bahwa kita bisa sembuh dari penyakit. Maka dari itu penelitian terkait 

Analisis Drug Related Problems (DRPs) perlu dilakukan agar pharmacist dapat 
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memberikan terapi yang tepat, tanpa perasaan ragu dan pasien pun dapat yakin 

dapat sembuh dari penyakit yang dialami.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental menggunankan 

analisis deskriptif. Dilakukan secara retrospektif dengan menggunakan data rekam 

medis pasien dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling, dimana 

seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi diambil 

sebagai sampel. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

 Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene pada 

bulan Maret-Mei 2023.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi diartikan sebagai semua unsur atau unsur yang menjadi objek 

penelitian. Populasi adalah obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2020). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pasien yang mengidap penyakit tuberkulosis paru di 

RSUD Majene pada Januari – Desember 2022 dengan jumlah 162 pasien.  

2. Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2020) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sedangkan teknik pengambilan sampel 

disebut dengan sampling. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini ialah 

total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah 
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sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2020). Jadi total sampel dalam penelitian 

ini ialah jumlah populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. 

1. Kriteria Inklusi 

a. Didiagnosa tuberkulosis paru. 

b. Pasien termasuk pasien rawat inap. 

c. Usia ≥ 18 tahun. 

2. Kriteria Ekslusi 

a. Pasien yang memiliki rekam medik tidak lengkap. 

b. Pasien yang meninggal atau pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan. 

c. Pasien dengan penyakit penyerta HIV. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu : 

1. Variabel bebas (Variabel independen) 

Variabel independen disebut juga sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent, yamg merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan 

timbulnya variable dependent (terikat) (Sugiyono, 2020). Variabel independen 

(bebas) dalam penelitian ini adalah usia dan jenis kelamin. 

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel Dependent adalah variabel yang yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat dari variable independent (bebas) (Sugiyono, 2020). Variabel 

dependent (terikat) dalam penelitian ini adalah Drug Related problems (DRPs).  

 

 

 

 
Gambar 3. 1. Bagan Variabel Penelitian 

Variabel Bebas ( Usia 
dan Jenis Kelamin) Variabel Terikat (DRPs)

 Mempengaruhi 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunkan pada penelitian ini adalah rekam medik pasien 

tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene dan lembar 

identifikasi Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) V9.00. 

F. Tahap Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap : 

1. Tahap awal 

Pada tahap ini peneliti mengambil data responden dimulai dengan 

mengunjungi rumah sakit dengan menyerahkan surat izin kemudian peneliti 

menanyakan data pasien tuberkulosis. Setelah data terpenuhi, peneliti kemudian 

membuat kontrak waktu dengan staf rumah sakit untuk melakukan penelitian, yang 

sebelumnya peneliti telah menjelaskan kepada staf rumah sakit alur penelitian dan 

instrumen yang akan digunakan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada penelitian ini dilakukan penelusuran terhadap data pasien tuberkulosis 

di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene. Proses seleksi didasarkan pada 

pasien yang masuk kriteria inklusi dan mencatat data rekam medis di ruang rekam 

medis berupa nomor registrasi, identitas pasien (nama, jenis kelamin, umur, berat 

badan), diagnosa utama, riwayat penyakit, dan profil penggunaan obat. 

Implementasi data rekam medis dan pola terapi pengobatan tuberkulosis 

dilanjutkan dengan transkripsi data yang dikumpulkan dalam logbook dan 

komputer. Pemprosesan data dilakukan dalam tahapan berikut: 

a. Editing 

Editing merupakan tahap pengecekan dan perubahan data yang tidak sesuai. 

Hal dilakukan dengan cara meneliti data mentah, tetapi terlebih dahulu memeriksa 



43 

 
 

kebenaran data yang diperoleh dan membuang data yang tidak memenuhi kriteria 

penelitian. 

b. Coding 

Tahap coding merupakan tahap yang dilakukan untuk memudahkan peneliti 

memasukkan data yang diperoleh dari laboratorium dan rekam medis dengan 

memberi kode pada data. 

c. Entry data 

Setelah coding dilakukan, data dimasukkan ke dalam program Microsoft 

Excel dalam bentuk tabel. 

d. Cleaning data 

Pada tahap ini dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah 

dimasukkan ke dalam sistem komputer untuk menghindari ketidaklengkapan atau 

kesalahan data. 

3. Tahap Analisis Data 

Analisis data dilakukan berdasarkan data yang didapat dari rekam medis 

pasien tuberkulosis paru. Data mengenai pola penggunaan obat AntiTuberkulosis 

(OAT), analisis Drug Related Problems (DRPs) disajikan dalam bentuk tabel. 

Analisis data yang dilakukan dengan microsoft excel 2019 dan program 

SPSS (Statistic Packages for Social Sciences) dan akan di analisis secara bivariat 

dengan analisis uji chi-square untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. 

Adapun pengolahan data dengan analisis bivariat adalah karakteristik pasien berupa 

jenis kelamin dan usia terhadap kejadian Drug Related Problem (DRPs). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari rekam medis 

Kesehatan  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene. Data pasien rawat inap 

yang menderita penyakit tuberkulosis paru yang memenuhi kriteria inklusi 

sebanyak 109 pasien. Adapun hasil penelitian disajikan dibawah ini : 

1. Karakteristik Pasien 

a. Jenis Kelamin 
Tabel 4. 1. Karakteristik Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Jumlah (%) 
Laki – laki 80 (73.39%) 
Perempuan 29  (26.61%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 1. Karakteristik Jenis Kelamin 

Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 

tuberkulosis paru pada jenis kelamin laki-laki sebanyak  80 pasien (73.39%) dan 

pada perempuan sebanyak 35 pasien (26.61%). Jadi dapat disimpulkan bahwa 
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Kelompok Umur

penyakit tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene lebih 

banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki dibanding jenis kelamin perempuan.  

b. Kelompok Umur 
Tabel 4. 2 Karakteristik Kelompok Umur 

Kelompok Umur Jumlah (%) 
18-38 tahun 30 (27.52%) 
39-59 tahun 38 (34.86%) 
≥60 tahun 41 (37.61%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 2. Karakteristik Kelompok Umur 

Hasil penelitian berdasarkan karakteristik umur menunjukkan bahwa 

tuberkulosis paru pada kelompok umur 18-38 tahun sebanyak 30 pasien (27.52%), 

kelompok umur 39-59 tahun sebanyak 38 pasien (34.86%), kelompok umur ≥ 60 

tahun sebanyak 41 pasien (37.61%). Jadi dapat disimpulkan bahwa penyakit 

tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene lebih banyak 

terjadi pada kelompok umur ≥ 60 tahun.  
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2. Pola Penggunaan Obat 

Penggunaan obat pada pasien rawat inap tuberkulosis paru di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Majene, yaitu obat AntiTuberkulosis (OAT) dan terdapat 

obat pendamping lainnya. Obat-obat tersebut dapat dilihat dibawah ini : 
Tabel 4. 3 Data Penggunaan Obat 

Obat AntiTuberkulosis (OAT) 
Golongan Obat Nama Obat Jumlah Pasien (%) 

OAT Lini Pertama OAT Kategori 1 13 (1.50%) 

OAT Kategori 2 1 (0.12%) 
OAT Lini Kedua Levofloxacin 1 (0.12%) 

Moxifloxacin 11 (1.27%) 

Etionamid 1 (0.12) 

Klofazimin 1 (0.12%) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 3. Penggunaan OAT 

Berdasarkan gambar 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa pasien yang 

menggunakan OAT Lini pertama kategori I sebanyak 13 orang (1.50%) dan 

Kategori II sebanyak 1 pasien (0.12%). Untuk OAT lini kedua ada 4 macam obat 

yang digunakan. Obat terbanyak yang paling digunakan ialah moxifloxacin 

sebanyak 11 pasien (1.27%) dan untuk obat levofloxacin, etionamid, serta 

klofazimin masing-masing digunakan oleh 1 pasien (0.12%).  

     Lini Pertama               Lini Kedua                
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Tabel 4. 4. Data Obat Pendamping 

Obat Pendamping  
Antibiotik Cefuroxime 5 (0.58%) 

Cefriaxone 30 (3.46%) 

Cefotaxim 21 (2.42%) 

Meropenem 5 (0.58%) 
Ciporofloxacin 14 (1.62%) 
Metronidazole 1 (0.12%) 

Cefixime 16 (1.86%) 
Amoxicillin 1 (0.12%) 
Ceftizoxime 12 (1.39%) 
Cefadroxyl 1 (0.12%) 

Antagonis Reseptor H2 Ranitidine 19 (2.19%) 
Antihemoroid Antihemoroid 1 (0.12%) 

Diuretik Furosemide 28 (3.23%) 

Spironolactone 4 (0.46%) 

Antihipertensi 
 

Captopril 1 (0.12%) 
Candesartam 2 (0.23%) 
Amlodipine 11 (1.27%) 

Antiplatelet Clopidogrel 8 (0.92%) 
Statin Atorvastatin 2 (0.23%) 

Antiaritmia Digoksin 4 (0.46%) 
Antitusif Opioid Kodein 19 (2.19%) 

Mukolitik Ambroxol 5 (0.58%) 

N-Acetylycystein 60 (6.93%) 

Analgetik-Antipiretik Paracetamol 56 (6.47%) 
OAINS Ibuprofen 1 (0.12%) 

Ketorolac 13 (1.50%) 
Aspilet® 12 (1.39%) 

Kortikosteroid Dexamethasone 63 (7.27%) 

Methylprednisolone 2 (0.23%) 

Antihistamine H1 Chlorpheniramine Meleate 1 (0.12%) 

Cetrizine 1 (0.12%) 

Anti-Fibrinolitik Asam Tranexamat 26 (3.00%) 
Benzodiazepam Alprazolam 1 (0.12%) 
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Diazepam 1 (0.12%) 

Clobazam 8 (0.92%) 

Anti Emetik Domperidone 10 (1.15%) 

Ondansetron 49 (5.66%) 

Proton Pump inhibitor Omeprazole 88 (10.16%) 
Antikonsulvan 

 
Phenytoine 1 (0.12%) 

Gabapentin 1 (0.12%) 

Insulin Levemir® 6 (0.69%) 
Novorapid® 11 (1.27%) 

Obat Lainnya KSR® 3 (0.35%) 
Isdn 14 (1.62%) 

Lasalcom® 1 (0.12%) 
Citicoline 1 (0.12%) 

UDCA 4 (0.46%) 
Aminofilin 1 (0.12%) 
Betahistine 1 (0.12%) 
Curcuma 29 (3.35%) 

Fibumin 12 (1.39%) 

Recalus 6 (0.69%) 

Adona® 11 (1.27%) 

B-Fluid® 36 (4.16%) 

Dobutamin 1 (0.12%) 

Neurobion® 1 (0.12%) 

Kidmin® 1 (0.12%) 

Aminofluid® 2 (0.23%) 

Aminoleban 3 (0.35%) 

Sohobion® 2 (0.23%) 

Vit K 2 (0.23%) 

Asam Folat 1 (0.12%) 

B6 1 (0.12%) 

Fibrat 1 (0.12%) 

Zink 5 (0.58%) 
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Lactulosa syrup 8 (0.92%) 

Bicombin® 42 (4.85%) 

 

Obat pendamping yang paling banyak digunakan ialah obat omeprazole 

sebanyak 88 pasien (10.16%), diikuti deksametason sebanyak 63 pasien (7.27%), 

dan N-Acetylcyctein sebanyak 60 pasien (6.93%).  

3. Analisis Drug Related Problems (DRPs) 
Tabel 4. 5 Hasil Identifikasi Kejadian Drps 

No. Jenis DRPs Kode 
V9.00 

Jumlah 
Kasus (%) 

1. Tidak ada efek dan terapi obat P1.1 0 
2. Efek terapi obat tidak maksimal P1.2 0 
3. Gejala atau indikasi tidak diatasi P1.3 31 (29.52%) 
4. Masalah pengobatan yang berkaitan dengan 

efektivitas biaya 
P2.1 0 

5. Pengobatan yang tidak diperlukan P3.1 0 
6. Masalah terkait obat yang tidak jelas, sehingga 

memerlukan klarifikasi yang lebih lanjut 
P3.2 0 

7. kejadian efek buruk obat mungkin terjadi  P3.3 0 
8. obat tidak sesuai dengan formularium C1.1 0 
9. Obat sesuai pedoman, namun terdapat kontraindikasi C1.2 0 
10. Tidak ada indikasi untuk obat C1.3 8 (7.62%) 
11. Kombinasi tidak tepat, misalnya obat-obat, obat-

herbal, atau suplemen 
C1.4 62 (59.05%) 

12. Duplikasi teraupetik dari kelompok teraupetik atau 
bahan aktif yang tidak tepat 

C1.5 0 

13. Pengobatan tdak diberikan atau tidak lengkap 
walaupun terdapat indikasi 

C1.6 0 

14. Terlalu banyak obat yang diresepkan untuk satu 
indikasi  

C1.7 0 

15. Bentuk sediaan obat yang tidak sesuai dengan pasien C2.1 0 
16. Dosis obat terlalu rendah C3.1 1 (0.95) 
17. Dosis obat terlalu tinggi C3.2 2 (1/90%) 
18. Regimen dosis kurang C3.3 1 (0.95%) 
19. Regimen dosis terlalu sering C3.4 0 
20. Intruksi waktu pemberian dosis salah, tidak jelas 

atau tidak ada 
C3.5 0 

 Total  105  
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Gambar 4. 4. Hasil Analisis DRPs 

Pada analisis Drug Related Problems (DRPS) yang dilakukan berdasarkan  

Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) V9.00, kejadian DRPs yang terjadi 

pada pasien tuberkulosis paru di RSUD Majene menunjukkan bahwa jumlah 

kejadian DRPs yang ditemukan ada sebanyak 105 kejadian dari 73 pasien, yang 

terdiri dari domain P3.1 (adanya gejala atau indikasi yang tidak diobati) sebanyak 

31 pasien (29.52%), domain C1.3 (tidak ada indikasi untuk obat yang diberikan) 

sebanyak 8 pasien (7.620%), domain C1.4 (Kombinasi tidak tepat, misalnya obat-

obat, obat-herbal atau suplemen) sebanyak 62 pasien (59.05%), dosis terlalu tinggi 

domain C3.2 (dosis terlalu tinggi) sebanyak 2 pasien (1.90%), serta domain C3.1 

(dosis terlalu rendah ) dan domain C3.3 (regimen dosis kurang ) masing-masing 

sebanyak 1 pasien (0.95%). 
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4. Hasil Analisis  
Tabel 4. 6 Tabel Hasil Analisis Bivariat Menggunakan Uji Chii-Square 

Hasil Analisis Bivariat dengan menggunakan Uji Chii-Square 
Hubungan Jenis Kelamin dengan DRPs Hubungan Kelompok Umur dengan 

DRPs 
0.048 < kurang dari 0.05 0.241 besar dari > 0.05 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa hasil analisis uji chii-square 

untuk hubungan jenis kelamin dengan DRPs menunujukkan hasil p= 0.048 < 

kurang dari 0.05 dan untuk hubungan kelompok umur dengan DRPs menunujukkan 

hasil p= 0.241 besar dari > 0.05.  

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene 

yang dilakukan pada bulan April-Mei 2023. Peneliti mengambil data rekam medis 

pasien rawat inap di ruang rekam medis RSUD Majene secara langsung. Sampel 

yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi ialah sebanyak 109 pasien, yaitu pasien 

yang terdiagnosa mengalami tuberkulosis paru, memiliki data pengobatan yang 

lengkap, dan menjalani rawat inap. 

1. Karakteristik Pasien  

Pasien tuberkulosis paru lebih banyak ditemukan pada jenis kelamin laki-

laki 80 (73.39%) dibanding jenis kelamin perempuan 29 (26.61%). Hal tersebut 

sesuai dengan Global Tuberculosis Report (2022) yang menyatakan bahwa 

tuberkulosis paru lebih sering dialami oleh laki-laki daripada perempuan. Hasil 

penelitian sebelumnya  juga menunjukkan bahwa pasien tuberkulosis paru yang 

mengalami kejadian DRPs di Rumah Sakit Tipe C Noongan cenderung berjenis 

kelamin laki-laki, yakni sebanyak 12 pasien (85,71%), sedangkan  perempuan 

sebanyak 2 pasien (14.29%). Hal ini dikarenakan laki-laki memiliki aktivitas sosial 

yang lebih luas, sehingga berpotensi terkena polusi udara lebih banyak dibanding 

wanita, semakin banyaknya aktivitas diluar ruangan tetunya kemungkinan  kontak 
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dengan penderita tuberkulosis paru semakin besar resikonya, presentase 

penyebaran infeksinya pun dapat mencapai 30% (Dipiro,2020). 

Efek kebiasaan merokok yang lebih banyak dilakukan pada laki-laki dapat 

menurunkan imun tubuh, sehingga tubuh lebih rentan terinfeksi bakteri 

tuberkulosis. Kebanyakan  pria yang melakukan pemeriksaan dahak langsung 

menunjukkan BTA Positif dan terdiagnosa tuberkulosis paru. Dibandingkan 

dengan laki-laki, perempuan memiliki hormon steroid dan estradiol yang bertugas 

mengaktifkan makrofag yang dapat menghasilkan banyak interfeon-gamma (IFN-

γ) yang berperan sebagai imunitas alami tubuh pada wanita, sehingga wanita lebih 

jarang terkena tuberkulosis paru (Oki,dkk, 2021). 

Berdasarkan usia, pada penelitian ini pasien tuberkulosis paru terbanyak 

adalah pasien dengan rentang usia ≥ 60 tahun. Hasil ini berbeda dengan beberapa 

penelitian sebelumnya yang dimana pada penelitian tersebut rata-rata rentang umur 

pasien yang terdiagnosa tuberkulosis paru ialah usia dewasa dan dewasa awal yang 

merupakan usia produktif. Seperti pada penelitian sebelumnya di salah satu 

puskesmas di Kota Lampung ditemukan bahwa pasien tuberkulosis paru lebih 

banyak terjadi pada usia dewasa 36-45 tahun sebanyak  17 pasien  (26,1%),  diikuti 

usia 26-35 tahun sebanyak 12 pasien (18,5%), usia 46-55 tahun sebanyak 12 tahun 

(18,5%), usia 56-65 tahun sebanyak 11 tahun (17%),  usia > 65 tahun sebanyak 9 

pasien (13,8%), dan paling sedikit ialah usia 17-25 tahun sebanyak 4 pasien (6,1%). 

Ditemukan pula pada sebuah penelitian yang berfokus pada faktor risiko pasien 

tuberkulosis paru bahwa kelompok umur 41-60 tahun merupakan umur yang paling 

rentan terinfeksi tuberkulosis paru. Hal tersebut dikarenakan usia produktif adalah 

usia seseorang aktif bekerja, bertemu serta berinteraksi dengan banyak orang, 

sehingga usia produktif mudah terserang tuberkulosis paru. Penularan tuberkulosis 

paru terjadi melalui transmisi udara melalui percikan dahak atau yang biasa disebut 
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droplet nuklea yang mengandung bakteri mycobacterium tuberculosis yang terhirup 

oleh penderita. Hal inilah yang kemungkinan menyebakan penduduk usia produktif 

yang hampir seluruh kegiatannya berada diluar ruangan dalam bekerja dapat 

tertular tuberkulosis paru (Kemenkes, 2020; Astati,dkk, 2017).  

Meski hasil penelitian ini berbeda dengan sebagian besar penelitian 

sebelumnya, namun hasil penelitian ini didukung oleh salah satu penelitian yang 

mengemukakan bahwa prevalensi tuberkulosis di Zambia, Sydney, Australia terjadi 

pada umur >55 tahun lebih banyak ditemukan dibanding usia produktif. Hal serupa 

juga dilaporkan dari data studi Global Burden Of Diseases 2015 secara global 

menunjukkan bahwa tuberkulosis paru paling banyak ditemukan pada usia >55 

tahun yang menyebabkan kematian hingga 62% dari total kejadian penyakit 

tuberkulosis. (WHO, Tuberculosis Report, 2016; Coffman,dkk, 2017).  

Tuberkulosis paru biasanya terjadi pada usia lanjut karena semakin 

meningkat usia seseorang, maka daya tahan tubuhnya akan semakin berkurang. 

Penurunan daya tubuh pada manusia dapat menyebabkan tubuh lebih rentan 

terinfeksi bakteri, terlebih pada bakteri mycobacterium tuberculosis yang 

penyebarannya hanya dengan melaui udara. Pada usia lanjut biasanya terjadi 

penurunan barrier mikroba pada sistem pernafasan anatomi, biasa pula terjadi 

perubahan paru, degenerasi parenkim paru dan jaringan elastin sekitar duktus 

alveolaris yang dapat menyebabkan ekspansi ruang udara dan berkurangnya 

jaringan ikat paru. Proses penuaan inilah yang kemungkinan menyebakkan pasien 

usia lanjut rentan terkena tuberkulosis paru (Kemenkes, 2020; Oki,dkk, 2021; 

Wangko S. William, dkk, 2021). 

Pada penelitian ini dilakukan analisis hubungan jenis kelamin dan kelompok 

umur terhadap kejadian DRPs. Analisis yang digunakan ialah analisis bivariat uji 

chii-square, dimana jika hasil signifikansi nilai p= < kurang dari 0.05, maka artinya 
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ada hubungan antara karakteristik jenis kelamin atau kelompok umur terhadap 

kejadian DRPs. Namun, jika nilai hasil signifikansi nilai p= >besar dari 0.05, maka 

artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara karakteristik jenis kelamin atau 

kelompok umur terhadap kejadian DRPs. Berdasarkan hasil analisis hubungan jenis 

kelamin  terhadap kejadian DRPs pada pasien tuberkulosis paru didapatkan 

signifikansi, yaitu p = 0.048 < kurang  dari 0.05, maka artinya jenis kelamin 

berpengaruh terhadap kejadian DRPs pada pasien tuberkulosis paru di RSUD 

Majene. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dotulong,dkk, 2015) yang 

menunujukkan jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian 

DRPs. Hal serupa juga terjadi pada salah satu penelitian yang juga memperoleh 

hasil bahwa adanya hubungan antara jenis kelamin dan kejadian DRPs di wiliyah 

kerja sekitar Puskesmas Tegal Sari Medan. (DiPiro dkk, 2020; Sikumbang,dkk, 

2022). Sedangkan, hasil analisis hubungan kelompok usia terhadap Drug Related 

Problems (DRPs) pada pasien tuberkulosis paru didapatkan nilai signifikansi, yaitu 

p = 0.241 > besar dari 0.05, maka artinya usia tidak mempengaruhi kejadian DRPs 

pada pasien tuberkulosis paru di RSUD Majene. Hal ini sejalan dengan salah satu 

penelitian di wilayah kerja puskesmas Cibadak Kabupaten Sukabumi yang juga 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara karakteristik usia 

dengan kejadian DRPs . (Agustian,dkk, 2022; Khutsiyah, 2018). 

2. Pola penggunaan obat 

Dalam penanganan tuberkulosis paru, pemberian obat adalah komponen 

terpenting dan cara paling efektif dalam pencegahan penularan kuman tuberculosis. 

Pengobatan tuberkulosis paru dapat dikategorikan dalam 2 kategori dan  

memerlukan beberapa kombinasi obat untuk menghasilkan efek terapi yang 

diinginkan (PDPI, 2021). 
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Pada penelitian ini, penggunaan OAT kategori I digunakan pada 13 pasien 

dan OAT kategori II digunakan pada 1 pasien. OAT Kategori I merupakan 

pengobatan tuberkulosis paru atau tuberkulosis ekstra paru yang diresepkan pada 

pasien yang baru terdiagnosis tuberkulosis BTA positif ataupun tuberkulosis BTA 

negatif, namun hasil foto toraks menunjukkan adanya tuberkulosis. Sedangkan, 

OAT kategori II merupakan pengobatan tuberkulosis paru yang diresepkan untuk 

pasien yang terdiagnosis tuberkulosis BTA Positif, pasien yang sebelumnya pernah 

mengonsumsi OAT dan dinyatakan kambuh (relaps), pasien gagal dan pasien 

pasien yang pernah mendapatkan  OAT 1 bulan/lebih dan tidak melanjutkan 

pengobatan lebih dari 2 bulan berturut-turut (loss to follow up) (Kemenkes, 2020)  

Pasien tuberkulosis paru terkadang mengalami resistensi ataupun alergi 

pada OAT, maka dari itu diberikanlah OAT lini kedua. Dalam penelitian ini, ada 

beberapa OAT lini kedua yang digunakan, diantaranya ialah, moxifloxacin 

sebanyak 11 pasien (1.27%), dan levofloxacin, etionamid, serta klofazimin 

digunakan masing-masing sebanyak 1 pasien (0.12%).  

Levofloxacin dan moxifloxacin adalah obat antibiotik golongan quinolone. 

Obat ini merupakan obat antibiotik terbaru yang ditemukan, golongan quinolone 

memiliki aktivitas bakterisidal yang tinggi terhadap bakteri mycobacterium 

tuberculosis sehingga obat ini lebih banyak diresepkan untuk pasien TB-RO atau 

TB-MDR. Keberhasilan terapi menggunakan obat ini mencapai 51.7%. Aktivitas 

sterilisasi moxifloxacin dapat mempersingkat terapi tuberkulosis paru serta 

menghasilkan kesembuhan yang stabil. Adapun keunggulan lain dari moxifloxacin, 

yaitu dapat meminimalkan potensi kekambuhan tuberkulosis paru. Hal inilah yang 

mungkin menjadi alasan mengapa pada penelitian ini lebih banyak digunakan 

moxifloxacin dibanding levofloxacin (Asif Muhammad, 2017; Guan Y & Liu Y, 

2020)  
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Pasien tuberkulosis paru yang menjalani rawat inap, biasanya diresepkan 

dengan beberapa obat pendamping, adapun obat pendamping terbanyak yang 

digunakan ialah omeprazole sebanyak 88 pasien (10.16%), diikuti dexametason 

sebanyak 63 pasien (7.27%), dan N-Ac sebanyak 60 pasien (6.93%). Omeprazole 

merupakan salah satu obat antipiretik yang digunakan sebagai terapi profilaksis 

peptic ulcer. Obat ini diresepkan untuk mengobati penyakit saluran pencernaan, 

mengurangi resiko yang mungkin berpengaruh pada pencernaan akibat dari obat 

lain sebagai terapi dari berbagai indikasi yang dialami pasien. Obat ini banyak 

diresepkan pada pasien dalam penelitian ini karena banyaknya pasien yang 

mengeluhkan gangguan pencernaan. Hal tersebut kemungkinan terjadi akibat dari 

gejala-gejala penyakit lain yang mungkin cukup serius, atau pengaruh penggunaan 

obat penyerta atau akibat dari tubuh pasien sendiri.  (Veryanti R.P, dkk, 2019)  

3. Analisis Drug Related Problems (DRPs) Tuberkulosis Paru 

Drug Related Problems (DRPs) merupakan suatu peristiwa atau keadaan 

dimana terapi obat berpotensi atau secara nyata dapat mempengaruhi hasil terapi 

yang diinginkan. Identifikasi DRPs penting untuk meningkatkan efektivitas terapi 

obat pada penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang, seperti 

tuberkulosis paru. Munculnya DRPs dapat dipicu dengan semakin meningkatnya 

jenis dan jumlah obat untuk mengatasi berbagai gejala dan berbagai penyakit 

penyerta yang dialami oleh pasien (Tuegeh, 2020). Analisis Drug Related Problems 

(DRPs) dilakukan dengan menggunakan PCNE VOL.9.00. Adapun kejadian DRPs 

yang terjadi pada pasien tuberkulosis paru di RSUD Majene ialah sebagai berikut: 

a. Gejala Atau indikasi yang tidak diobati (P1.3) 

Kondisi medis pasien yang membutuhkan obat/terapi, namun pasien tidak 

mendapatkan pengobatan atau tidak diresepkan untuk indikasi/gejala tersebut 

termasuk dalam DRPs  yaitu gejala atau indikasi obat yang tidak diobati 



57 
 

 
 

(Istinengsih Indah Meisari, 2020). DRPs untuk domain P1.3 ini terjadi pada 31 

pasien (29.52%). 

Berdasarkan hasil analisis DRPs pada penelitian ini, ditemukan 23 pasien 

didiagnosis tuberkulosis paru, namun tidak diresepkan OAT, 4 pasien mengeluhkan 

batuk berlendir namun tidak diberikan obat untuk batuk berlendir, 2 pasien 

didiagnosis grave diseases, namun tidak diberikan terapi yang tepat, 1 pasien yang 

didiagnosis anemia berat namun tidak diberikan obat penambah darah, 1 pasien 

mengalami demam namun tidak diberikan obat penurun panas, dan 1 pasien yang 

didiagnosis diabetes melitus, namun tidak diresepkan obat antidiabetik. 

Gejala atau indikasi yang tidak diobati paling banyak terjadi pada pasien 

yang didiagnosis tuberkulosis paru namun tidak diberikan OAT, diikuti pasien yang 

mengeluhkan batuk berlendir namun tidak diberikan terapi yang sesuai. Pasien yang 

tidak diresepkan OAT rata-rata didiagnosis tuberkulosis paru relaps ataupun sedang 

melakukan pengobatan tuberkulosis, namun pada rekam medis tidak dituliskan 

bahwa pasien tersebut diberikan OAT, sedangkan sesuai anjuran WHO dan 

Kemenkes RI bahwa pasien yang sedang dalam masa pengobatan ataupun pasien 

relaps (kambuh) dianjurkan untuk diberikan OAT kategori I ataupun OAT  kategori 

II yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium (Kemenkes, 2020) 

DRPs domain P.13 terbanyak kedua ditemukan pada pasien yang 

mengeluhkan batuk berlendir, tetapi tidak diberikan obat mukolitik untuk 

mengatasi gejala batuk berlendir tersebut. Berdasarkan buku British National 

Formulary, kondisi yang mempengaruhi viskositas sputum atau pasien yang 

mengalami batuk berdahak disarankan untuk diberikan obat mukolitik, first line 

untuk pengobatan tersebut ialah N-Acetylcyctein. Batuk berdahak maupun tidak 

berdahak  merupakan gejala utama yang dialami oleh pasien tuberkulosis, gejala ini 
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sangat mengganggu dan dapat menyebabkan peradangan, sehingga harus diatasi 

dengan tepat (BNF, 2021; Kemenkes, 2020) 

b. Tidak ada indikasi untuk obat (C1.3) 

Pemberian obat tanpa adanya indikasi atau gejala merupakan suatu keadaan 

dimana pasien menerima obat tetapi tidak ada indikasinya. Berdasarkan hasil 

analisis DRPs ditemukan 8 pasien (87.62%) yang diberikan obat tanpa indikasi. 2 

pasien diberikan obat N-Acetylcyctein namun tidak mengeluhkan batuk berdahak, 

2 pasien diberikan ondansetron namun tidak mengeluhkan mual dan muntah, 2 

pasien diberikan obat ISDN namun tidak memiliki masalah jantung, 1 pasien 

diberikan obat amlodipin, namun tidak mengalami hipertensi ataupun memiliki 

riwayat penyakit hipertensi, 1 pasien diberikan obat clobazam, namun tidak 

mengeluhkan sulit tidur ataupun mengalami gangguan kecemasan (Istinengsih 

Indah Meisari, 2020) 

c. Kombinasi tidak tepat, misalnya obat-obat, obat-herbal, atau obat-suplemen 

(C1.4) 

Drug Related Problems (DRPs) untuk domain C1.4 ini terjadi pada 62 

pasien (59.05%). Kombinasi obat yang tidak tepat atau intraksi obat pada penelitian 

ini terjadi pada OAT dengan obat-obat penyakit penyerta pasien dan juga antara 

obat penyakit penyerta satu dengan obat penyakit penyerta lainnya. Tingkat 

keparahan potensi interaksi obat terbagi atas 3 bagian, yaitu mayor, moderate, dan 

minor. Interaksi mayor memiliki efek besar yang dapat membahayakan nyawa atau 

mengakibatkan kerusakan permanen. Interaksi tingkat mayor ini memerlukan 

intervensi medis untuk meminimalisir atau mencegah efek yang tidak diinginkan. 

Interaksi moderate dapat menyebabkan perubahan status klinis pasien sedangkan 

interaksi minor memiliki efek yang tidak terlalu mengganggu sehingga tidak 

memerlukan terapi tambahan. Adanya interaksi obat dapat menyebabkan 
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penurunan efek obat sehingga hasil terapi yang diinginkan tidak maksimal 

(Istinengsih Indah Meisari, 2020; Khutsiyah, 2018). 

Interaksi obat yang paling banyak terjadi pada penelitian ini ialah interaksi 

tingkat moderate. Contoh interaksi moderate pada penelitian ini  ialah penggunaan 

obat omeprazole bersamaan dengan obat clobazam. Obat omperazole 

diperuntukkan untuk gejala tukak lambung yang dialami oleh pasien dan obat 

clobazam digunakan untuk menangani gejala gangguan kecemasan pasien. Kedua 

obat tersebut jika digunakan bersamaan dapat meningkatkan risiko efek samping 

termasuk kantuk yang berlebihan dan kesulitan bernafas. Hal ini terjadi karena 

omeprazole dapat meningkatkan kadar clobzam dalam darah. Adapun interaksi 

mayor yang paling banyak ditemukan pada penelitian ini ialah penggunaan obat 

moxifloxacin dengan obat ondansetron. Moxifloxacin dapat menyebabkan 

perpanjangan dosis interval QT yang dapat memicu efek aditif dan meningkatkan 

risiko aritmia ventrikel termasuk torsade de pointes, serta kematian mendadak. 

Interaksi yang terjadi pada pasien dalam penelitian ini termasuk dalam kategori 

interaksi potensial, dimana interaksi potensial ialah interaksi obat yang berpotensi 

terjadi pada pasien yang dapat ditentukan hanya  berdasarkan literatur dan catatan 

rekam medis pasien. (Indira R Imelda, dkk, 2018; Musthofa A. Linda, 2018). 

Berikut merupakan data interaksi obat yang dialami oleh pasien tuberkulosis 

di RSUD Majene dan sesuai tingkat keparahan interaksinya: 
Tabel 4. 7  Data Interaksi Obat 

No. RM Interaksi Obat Tingkat 
Interaksi 

Efek Interaksi 

9 Isoniazid-
Clopidogrel 

Moderate Isoniazid dapat 
mengganggu efek 
clopidogrel. Sehingga, 
isoniazid kurang efektif 
dalam mencegah 
serangan jantung dan 
stroke.  
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No. RM Interaksi Obat Tingkat 
Interaksi 

Efek Interaksi 

9 Rifampisin-
Ondansetron 

Moderate Rifampisin dapat 
menguragi efek 
ondansetron.  

8,53, Furosemide-
Digoxin 

Mayor Furosemide 
meningkatkan efek 
digoxin. 
Hipokalemia atau 
hipomagnesemia dapat 
terjadi bila pemberian 
loop diuretik secara 
bersamaan dan dapat 
meningkatkan risiko 
aritmia yang terkait 
dengan glikosida. 

36, Furosemide-
Dobutamin 

Minor Kombinasi furosemide 
dan dobutmin dapat 
menurunkan kalium 
serum pada pasien 

17,36,53,98 Furosemide-
Spironolactone 

Moderate Furosemide dapat 
menurunkan kalium 
serum, sedangkan 
spironolactone dapat 
meningkatkan kalium 
serum, sehingga 
mekanisme kerja kedua 
obat tersebut 
berlawanan. 

8,9,25,48,51,55, 
63,73,83,85,91 

Furosemide-ISDN Minor  ISDN dapat 
meningkatkan eksresi 
furosemide, sehingga 
efek ISDN menurun. 

48,55,64,83,85,98 Furosemide-
Ceftriaxone 

Minor Furosemide dapat 
menurunkan eksresi 
ceftriaxone, sehingga 
serum pada tubuh 
meningkat. 

40 Furosemide-
Omeprazole 

Moderate Penggunaan obat ini 
secara bersamaan dapat 
menyebabkan 
hipomagnesemia yang 
dimana hipomagnesemia 
dapat pula menyebabkan 
jantung berdebar, 
kejang, kejang otot, dan 
tremor. 

43,51,65,83,100 Furosemide-
Cefixime 

Minor Furosemide dapat 
menurunkan eksresi 
cefixime, sehingga 
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No. RM Interaksi Obat Tingkat 
Interaksi 

Efek Interaksi 

serum pada tubuh 
meningkat. 

108 Furosemide-
Ketorolac 

Moderate Ketorolac dapat 
menurunkan tingkat 
ekskresi furosemide  
yang dapat 
menghasilkan tingkat 
serum yang lebih tinggi. 
Agen N-SAID dapat 
mengurangi fungsi ginjal 
yang menyebabkan 
penurunan ekskresi 
ginjal digoksin, yang 
berpotensi 
meningkatkan 
konsentrasi serum ke 
tingkat toksik. 

65 Cefixime-aspilet Minor Cefixime dapat 
meningkatkan kadar 
aspilet dalam darah.  

8,53,78,91 Digoxin-Omprazole Moderate Digoxin dapat 
meningkatkan kadar 
omeprazole, sehingga 
pH lambung dapat 
meningkat.  

53 Digoxin- 
Sprironolactone 

Moderat Spironolactone dapat 
meningkatkan 
konsentrasi digoxin 
hingga 25% dan 
spironolactone dapat 
menurunkan klirens 
ginjal dari digoxin, yang 
dapat menyebabkan 
peningkatan paparan, 
serta efek toksik.  

8, Digoxin-
Moxifloxacin 

Moderate Moxifloxacin dapat 
meningkatkan kadar atau 
efek digoksin dalam 
darah.  

8,53,78 Digoxin-Aspilet Moderate Apirin dapat 
meningkatkan 
konsentrasi dan waktu 
paruh digoksin plasma, 
sehingga efek digoxin 
meningkat.  

36,53, Spironolactone-
aspilet 

Minor Spironolactone dapat 
menyebabkan sekresi 
tubular canrenone, 



62 
 

 
 

No. RM Interaksi Obat Tingkat 
Interaksi 

Efek Interaksi 

metabolit aktif utama 
dari spironolactone, 
sehingga dapat 
menghambat sifat 
natriuretik 
spironolactone.  

36, Spironolactone-
Dobutamin 

Moderate Penggunaan kedua obat 
ini dapat menurunkan 
serum kalium. 

8,25,53, Clopidogrel-
Omeprazole 

Moderate Clopidogrel dapat 
menghambat efek PPI 
omeprazole. Dapat 
meningkatkan risiko 
serangan jantung, stroke, 
dan angina tidak stabil. 

8,25,78,85,91,101 Clopidogrel-aspilet Moderate Dapat meningkatkan 
toksisitas yang lain 
dengan sinergisme 
farmakodinamik. 

66 Clopidogrel-
Fenitoin 

Minor Penggunaan Clopidogrel 
bersamaan dengan 
fenitoin dapat memicu 
peningPenggunaakatan 
toksisitas obat subtrat.  

8,14,26,44,45,98, 
103,104 

Ondansetron-
Moxifloxacin 

Mayor Kombinasi kedua obat 
ini dapat meningkatkan 
risiko aritmia vetrikel, 
termasuk torsade de 
pointes dan kematian 
mendakak.  

8,9,17,26,28,32, 
37,39,42,44,49,50, 
62,66,6873,78,83, 
88,98,102,104,109 

Ondansetron-
Dexamethasone 

Moderate Dexametason dapat 
menurunkan efek 
ondansetron dengan 
mempengaruhi 
metbolisme enzim 
CYP3A4 hati/usus.  

16,40, 
42,49,50,54,79,109 

Ondansetron-
Ciprofloxacin 

Mayor Kombinasi kedua obat 
ini dapat meningkatkan 
interval QTc dan 
Ciprofloxacin dapat 
menurunkan 
metabolisme 
ondansetron.  

25,49,52,81,104 Dexamethasone-
Amlodipine 

Minor Dexametason 
menurunkan kadar 
amlodipin. 

8,23,44,63,98,104, Dexamethasone-
Moxifloxacin 

Moderate Kombinasi dexametason 
dan moxifloxacin dapat 
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No. RM Interaksi Obat Tingkat 
Interaksi 

Efek Interaksi 

meningkatkan toksisitas, 
serta meningkatkan 
resiko ruptur tendon. 

32 Dexamethasone-
Levofloxacin 

Moderate Kombinasi dexametason 
dan levofloxacin dapat 
meningkatkan toksisitas, 
serta meningkatkan 
resiko ruptur tendon. 

32,35,37,63,71,75, 
81,82,88,108, 

Dexamethasone-
Ketorolac 

Moderate Meningkatkan risiko 
efek samping pada 
saluran pencernaan, 
seperti peradangan, 
perdarahan, ulserasi, dan 
peroferasi. 

62 Dexamethasone-
Metronidazole 

Moderate Metronidazole dapat 
meningkatkan kadar 
dexamethasone. 

66 Omeprazole- 
Diazepam 

Moderate Omeprazole dapat 
meningkatkan kadar 
darah dan efek 
diazepam. Sehingga 
dapat meningkatkan 
risiko efek samping 
termasuk kantuk yang 
berlebihan dan kesulitan 
bernafas. 

85 Omeprazole-
Alprazolam 

Minor Omeprazole dapat 
meningkatkan kadar 
aplrazolam dengan 
metabolisme. 

73,81,87,101 Omeprazole-
Clobazam 

Moderate Omeprazole berpotensi 
meningkatkan paparan 
terhadap clobazam. 

76,82,69 Omeprazole-
Cefuroxime 

Moderate Omeprazole dapat 
menurunkan penyerapan 
kadar cefuroxime dalam 
darah, sehingga 
cefuroxime kurang 
efektif melawan infeksi. 

84 Omeprazole-
Meropenem 

Minor Omeprazole berpotensi 
menurnkan kadar 
meropenem. 

78 Aspilet-Cefixime Minor Cefixime dapat 
meningkatkan kadar atau 
efek aspirin. 

8,9,25.31,36,78,91 Aspilet-
Dexamethasone 

Moderate Penggunaan bersamaan 
kedua obat ini dapat 
meningkatkan risiko 
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No. RM Interaksi Obat Tingkat 
Interaksi 

Efek Interaksi 

efek samping pada 
saluran pencernaan, 
seperti peradangan, 
perdarahan, ulserasi, dan 
peforasi.  
Dexametason juga dapat 
menurunkan kadar 
aspirin dalam darah.  

66 Aspilet-Insulin 
Detemir 

Moderate Kombinasi kedua obat 
ini dapat meningkatkan 
risiko hipoglikomia, atau 
gula darah rendah. 

66 Aspilet-Insulin 
Aspart 

Moderate Kombinasi kedua obat 
ini dapat meningkatkan 
risiko hipoglikomia, atau 
gula darah rendah. 

36, Dobutamin-aspilet Moderate  Penggunaan kedua obat 
ini akan menurunkan 
kalium serum.  

13,25,42,49,50,83, 
91,109 

Ciprofloxacin-
Dexamethasone 

Moderate Dapat memicu 
terjadinya terdinistis dan 
pecahan tendon.  

13,16,25,42,49,50, 
54,66,78,83,91,101, 
109 

Ciprofloxacin-
Omeprazole 

Moderate Penyerapan tablet 
ciprofolaxacin 
berkurang 20% ketika 
digunakan bersamaan 
dengan omeprazole, 
sehingga kadar 
ciprofloxacin dalam 
darah berkurang 

91 Ciprofloxacin-
Digoxin 

Minor Ciprofloxacin dapat 
meningkatkan kadar 
digoxin dalam darah. 

66 Ciprofloxacin-
Diazepam 

Minor Ciprofloxacin 
menurunkan waktu 
paruh eliminasi 
diazepam dan 
penurununan klirens 
plasma diazepam.  

66 Ciprofloxacin-
Insulin Aspart 

Mayor Ciprofloxacin dapat 
mengganggu efek 
teraupetik insulin. Hal 
ini dapat menyebabkan, 
hiperglikemia dan 
hipoglikemia. 

32 Ketorolac-
Levofloxacin 

Moderate Ketorolac berpotensi 
meningkatkan efek 
samping dari obat 
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No. RM Interaksi Obat Tingkat 
Interaksi 

Efek Interaksi 

levofloxacin, seperti 
tremor, gerakan otot tak 
sadar, kecemasan , 
kebingunan, depresi, 
halusinasi, atau pun 
kejam.  

81 Ketorolac-
Methylprednisolone 

Moderate Penggunaan 
methylprednisolone 
bersamaan dengan 
ketorolac dapat 
meningkatkan risiko efk 
samping pada 
pencernaan seperti, 
peradangan, perdarahan, 
ulserasi, dan perforasi.  

40,46,101,102 Omeprazole-
Clobazam 

Moderate Omeprazole dapat 
meningkatkan kadar 
clobazam, sehingga 
dapat meningkatkan 
risiko keparahan efek 
samping seperti 
mengantuk, kelelahan, 
ngiler, sembelit dan 
kesulitan bernafas. 

45,103 Moxifloxacin-
Insulin Aspart 

Mayor Moxifloxacin dapat 
mengganggu efek 
teraupetik insulin. Risiko 
hiperglikemia dan 
hipoglikemia dapat 
terjadi.  

63 Moxifloxacin-
Ketorolac 

Moderate Penggunaan kedua obat 
ini dapat menyebabkan 
risiko terjadinya 
toksistas sitem saraf 
pusat, seperti tremor, 
kecemasan, kebigunan, 
depresi, halusinasi atau 
pun kejang.  

49 Aminofilin-
Ciprofloxacin 

Moderate 
 

Ciprofloxacin dapat 
secara signifikan 
meningkatkan kadar 
aminofilin dalam darah, 
sehingga dapat 
menyebabkan efek 
samping yang berpotensi 
serius dan  mengancam 
jiwa. 
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No. RM Interaksi Obat Tingkat 
Interaksi 

Efek Interaksi 

49 Aminofilin-
Omeprazole 

Minor Omprezole dapat 
menurunkan kadar 
aminofilin dalam darah. 

66 KSR-Insulin 
Detemir 

Minor Efek insulin dapat 
meningkat dalam darah 
dan risiko hipoglikemia 
juga meningkat 

66 KSR-Insulin Aspart  Minor Efek insulin dapat 
meningkatk dalam darah 
dan risiko hipoglikemia 
juga meningkat  

70 Captopril-Ketorolac Mayor  Penggunaan ketorolac 
dan captopril secara 
bersamaan dapat 
mengurangi efek 
hemodinamik dari ACE 
inhibitor, hiperkalemia, 
mengurangi eksresi 
captopril melalui ginjal, 
dan peningkatan risiko 
reaksi merugikan terkait 
obat. Serta dapat 
menurunkan fungsi 
ginjal. 

Pemicu banyaknya kejadian interaksi obat pada penelitian ini ialah karena 

banyaknya jenis dan jumlah obat yang digunakan oleh pasien. Hal itu dikarenakan 

pasien tuberkulosis paru seringkali memiliki gejala tambahan dan adanya penyakit 

penyerta yang diderita oleh pasien. Penyakit penyerta sering kali dapat menghambat 

keberhasilan terapi tuberkulosis paru karena dengan adanya penyakit penyerta 

pasien berpotensi mendapatkan tambahan terapi. Distribusi penyakit penyerta 

dicantumkan pada lampiran 2 (Musthofa A. Linda, 2018). 

d. Dosis obat terlalu rendah (C3.1) 

Pemberian obat dengan dosis yang terlalu rendah dapat mengakibatkan 

ketidakefektifan pasien dalam mencapai efek terapi yang diinginkan. Dosis yang 

diberikan harus sesuai dengan tingkat keparahan gejala dan sesuai dengan guideline 

pengobatan. Pada penelitian ini ditemukan seorang pasien yang berumur 49 tahun 
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dengan berat badan 74kg diberikan obat pirazinamid dengan dosis 1500mg/hari. 

Sedangkan menurut guideline pengobatan, pasien dengan berat badan >70kg 

diberikan 2000mg/hari. Pirazinamide merupakan obat lini pertama pada pasien 

tuberkulosis. Obat ini biasanya dikombinasikan dengan obat isoniazid, rifampisin 

etambutol ataupun streptomisin. Penambahan pirazinamid ke kombinasi obat 

isoniazid-rifampisin selama 2 bulan pertama memungkinkan lama pengobatan 

dikurangi menjadi 6 bulan dari sebelumnya 9 bulan (Katzung,dkk, 2018; 

Kemenkes, 2020) 

e. Dosis obat terlalu tinggi (C3.2) 

Obat yang dosisnya terlalu tinggi dapat mengakibatkan toksisitas.  Pada 

penelitian ini terdapat 2 pasien  (1.90%) yang diberikan obat dengan dosis yang 

terlalu tinggi. Seorang pasien yang berumur 49 tahun dengan berat badan 74kg 

diberikan obat etionamid dengan dosis 1200mg/hari, sedangkan menurut guideline 

pengobatan, pasien dengan berat badan >70kg diberikan 1000mg/hari. Etionamid 

merupakan obat lini kedua untuk tuberkulosis. Obat ini merupakan obat golongan 

antibiotik yang menghambat pembentukan asam mikloat. Etionamid diberikan 

dengan dosis awal 250mg/hari, yang ditingkatkan 250mg setiap kali hingga dosis 

anjuran 1g/hr (atau 15mg/kg/hari). Dosis 1g/hari kurang ditoleransi karena iritasi 

lambung hebat dan gejala neurologik yang sering terjadi, dan dosis lazimnya ialah 

500-750mg/hari. Selain itu, penggunaan etionamid dengan dosis tinggi dan dalam 

jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan hepatotoksik (Katzung,dkk, 2018; 

Kemenkes, 2020) 

 Pasien kedua yang diberikan dosis obat terlalu tinggi ialah pasien Nomor 

53 yang didiagnosis tuberkulosis paru dengan penyakit penyerta Congestive Heart 

Failure (CHF). Pasien diberikan obat Spironolakton. Spironoloakton adalah obat 

golongan Antagonis aldesteron. Pasien diberikan obat tersebut dengan dosis 
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100mg/24jam, sedangkan menurut European Society OF cardiology (ESC) 

Guideline dosis antagonis aldesteron untuk Congestive Heart Failure (CHF) 12.25-

25mg/hari untuk dosis awal dan untuk dosis pemeliharaan atau dosis target 25 

mg/hari (Istinengsih Indah Meisari, 2020) 

f. Regimen dosis (C3.3) 

Pemberian obat pada pasien harus sesuai regimen dosis, dimana regimen 

dosis adalah obat yang tepat dosis (takaran obat), tepat rute (cara pemberian), tepat 

saat (waktu pemberian), dan tepat interval (frekuensi). DRPs yang terjadi pada 

penelitian ini ialah frekuensi obat yang berlebih pada 1 pasien (0.95%). Pasien 

tersebut merupakan pasien tuberkulosis dengan penyakit penyerta Acute Coronary 

Syndrom (ACS). Kesalahan regimen dosis terjadi pada obat Isosorbide Dinitrate 

(ISDN). ISDN merupakan obat golongan nitrat yang digunakan untuk meredakan 

nyeri iskemik dalam penanganan profilaksis angina dan infark miokard dengan atau 

tanpa elevasi segmen ST pada pasien yang mengalami Acute Coronary Syndrom 

(ACS). Dosis ISDN untuk angina profilaksis 40 mg/hari dalam 1-2 dosis terbagi. 

Sedangkan pada pasien ISDN diberikan 20 mg 3 kali sehari (BNF, 2021). 

Domain Drug Related Problems (DRPs) belum lengkap dianalisis dalam 

penelitian ini, dikarenakan  keterbatasan penelitian yang menggunakan data 

retrospektif yang membuat peneliti tidak bertemu langsung dengan pasien. 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melengkapi domain tersebut dengan 

menggunakan data prospektif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis Drug 

Related Problems (DRPs) pada pasien tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Majene, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene terdapat 

kejadian Drug Related Problems (DRPs) pada pasien tuberkulosis paru 

sebanyak 73 pasien dari 109 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan 

ekslusi. 

2. Drug Related Problems (DRPs) yang dominan terjadi pada pasien 

tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene ialah 

domain C1.4. Kombinasi tidak tepat, misalnya obat-obat, obat-

herbal/suplemen (interaksi obat) dengan jumlah pasien mencapai 62 pasien 

(59.05%). Kategori interaksi yang paling banyak ditemukan ialah kategori 

moderate. 

B. Saran  

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memakai seluruh domain 

Pharmaceutical Care Network Europe dalam menganalisis kejadian Drug 

Related Problems (DRPs) dengan menggunakan data prospektif agar DRPs 

pada penyakit tuberkulosis paru lebih terdeteksi secara maksimal. 

2. Perlunya pemantauan yang ketat terkait tipe pasien, jenis OAT yang 

diberikan, dosis obat, cara pemakaian, serta frekuensi obat yang diberikan 

dan evaluasi penggunaan Obat AntiTuberkulosis (OAT) terhadap pasien 

tuberkulosis paru. 
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Persetujugan Kode ETIK

Pengumpulan Rekam Medik

Kriteria Inklusi

Pengumpulan Data

Identifikasi DRPs 
Menggunakan lembar PCNE

Masalah, Penyebab Rencana 
Intervensi, Penerimaan 
Intervensi, Status MTO

Analisis Data
(Analisis bivariat menggunakan 

uji Chi-Square)

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kriteria Eksklusi 
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Lampiran 2. Data penyakit Penyerta Pasien Tuberkulosis Paru di RSUD Majene 

No. Penyakit Penyerta Jumlah 
1. Cytitis 2 
2. Anemia 8 
3. Hipertensi 6 
4. Efusi pleurea 7 
5. Diabetes melitus 10 
6. Congestif Heart Failure (CHF) 2 
7. Emfisema aru 4 
8. Hemoroid 2 
9. Acute Coronary Syndrom (ACS) 1 
10. Angina pectoris 1 
11 Cardiomegaly 7 
12 Diare kronik 1 
13 Grave diseases 1 
14 Epilepsi 1 
15 Sirosis hati 2 
16 Fibrilasi atrium 3 
17 Gangguan kecemasan 1 
18 Hipokalemia 3 
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Lampiran 3. Pharmaceutical Care Europe Network (PCNE) V9.00 Versi Indonesia 
 

K
od

e  
Domain 
Primer 

 
Domain 

Sekunder 
 
 
 
 
 

Masalah 

 
P1 

Efektivitas 
pengobatan  
Terdapat 
masalah yang 
berpotensi 
mengurangi 
efek 
Farmakoterapi 

P1.1 Tidak ada efek dari terapi obat  

P1.2 Efek terapi obat tidak optimal 
P1.3 Gejala atau indikasi yang tidak diobati 

 
P2 

Keamanan 
pengobatan 
Pasien 
mengalami, atau 
dapat 
mengalami 
efek obat 
yang 
merugikan 

 
P2.1 Kejadian obat yang merugikan (mungkin) 
terjadi 

 
P3 

 
Lainnya 

P3.1 Masalah pengobatan yang berkaitan dengan 
efektivitas biaya 
 P3.2 Pengobatan yang tidak diperlukan 
P3.3 Masalah terkait obat yang tidak jelas, 
sehingga memerlukan klarifikasi lebih lanjut 
(harap gunakan hanya sebagai alternatif) 

 C1 Pemilihan obat 
Masalah Terkait 
Obat (MTO) terjadi 
karena pemilihan 
obat. 
 

C1.1 Obat tidak sesuai dengan pedoman / 
formularium 
C1.2 Obat sesuai pedoman, namun terdapat 
kontraindikasi 
C1.3 Tidak ada indikasi untuk obat 
C1.4 Kombinasi tidak tepat, misalnya obat-obat, 
obat-herbal dan atau suplemen. 
C1.5 Duplikasi dari kelompok teraupetik atau 
bahan aktif yang tidak tepat. 
C1.6 Pengobatan tidak diberikan atau tidak 
lengkap walaupun terdapat indikasi. 
Terlalu banyak obat yang diresepkan dalam satu 
indikasi 

 C2 Bentuk Obat 
Masalah Terkait 
Obat (MTO) 
terjadi karena 
pemilihan bentuk 
sediaan  

C2.1 Bentuk sediaan obat yang tidak sesuai 
dengan pasien 
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K
od

e  
Domain 
Primer 

 
Domain 

Sekunder 
  

 
C3 

Pemilihan dosis 
Masalah Terkait 
Obat (MTO) 
terjadi karena 
pemilihan dosis 
obat 

C3.1 Dosis obat terlalu rendah C3.2 Dosis obat 
terlalu tinggi 
C3.3 Regimen dosis kurang 
C3.4 Regimen dosis terlalu sering 
C3.5 Instruksi waktu pemberian dosis salah, tidak 
jelas atau tidak ada 

 
Penyebab C4 Durasi 

Pengobatan 
Masalah 
Terkait Obat 
(MTO) terjadi 
karena durasi 
Pengobatan. 

C4.1 Durasi pengobatan terlalu singkat  
C4.2 Durasi pengobatan terlalu lama 

 C5 Penyiapan obat 
Masalah Terkait 
Obat (MTO) 
terjadi karena 
proses 
ketersediaan obat 
yang diresepkan 
dan proses 
penyiapannya. 

C5.1 Obat yang diresepkan tidak tersedia  

C5.2 Informasi yang diperlukan tidak tersedia 

C5.3 Salah obat, kekuatan sediaan atau regimen 
dosis yang disarankan  (khusus OTC/obat bebas) 

C5.4 Salah penyiapan obat atau kekuatan dosis 

 C6 Proses 
penggunaan obat 
Masalah Terkait 
Obat Obat (MTO) 
terjadi karena 
penggunaan obat 
pasien terlepas 
dari intruksi yang 
tepat (pada label) 
oleh tenaga medis 
atau perawat. 

C6.1 Waktu pemberian obat atau interval dosis 
tidak tepat  

C6.2 Obat yang diberikan kurang 
C6.3 Obat yang diberikan berlebih  
C6.4 Obat tidak diberikan sama sekali 
C6.5 Obat yang diberikan salah 
C6.6 O   bat diberikan melalui rute yang salah 

 C7 Terkait Paien 
Masalah Terkait 
Obat (MTO) terjadi 
karena pasien dan 
perilakunya 
(sengaja atau tidak 
sengaja).  

C7.1 Pasien menggunakan obat lebih sedikit dari 
yang diresepkan atau tidak menggunakan obat 
sama sekali. 
C7.2 Pasien menggunakan obat lebih banyak 
dari yang diresepkan. 
C7.3 Pasien menyalahgunakan obat (tidak sesuai 
dengan anjuran). 
C7.4 Pasien menggunakan obat yang tidak perlu 
C7.5 Pasien mengonsumsi makanan yang 
menyebabkan interaksi obat 
C7.6 Pasien menyimpan obat secara tidak tepat. 
C7.7 Waktu atau interval pemberian dosis yang 
tidak tepat. 
C7.8 Pasien menggunakan obat dengan cara 
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K
od

e  
Domain 
Primer 

 
Domain 

Sekunder 
yang salah. 
C7.9 Pasien tidak dapat menggunakan obat / 
bentuk sediaan sesuai petunjuk. 
C7.10 Pasien tidak memahami intruksi dengan 
benar. 
 

 
C8 

Terkait transfer 
pasien Masalah 
Terkait Obat 
(MTO) terkait 
dengan 
perpindahan 
pasien antara 
perawatan primer, 
sekunder, dan 
tersier, atau dalam 
satu ruang 
Perawatan 

C8.1 Tidak ada rekonsiliasi obat saat pasien 
dipindahkan . 

C8.2 Tidak ada daftar obat terbaru yang 
tersedia. 
C8.3 Informasi tentang obat-obatan pada saat 
pemulangan/transfer tidak lengkap atau hilang. 
C8.4 Informasi klinis tentang pasien tidak 
memadai. 
C8.5 Pasien belum menerima obat yang 
diperlukan saat pemulangan. 

C9 Lainnya C9.1 Tidak terdapat hasil pemantauan terapi 
obat yang sesuai (termasuk TDM/Therapeutic 
Drug Monitoring) 
C9.2 Penyebab lain; sebutkan .... 
C9.3 Tidak ada penyebab yang jelas. 
 
 

Rencana 
Intervensi 

I0 Tidak ada 
intervensi 

I0.1 Tanpa Intervensi 

I1 Pada tingkat dokter 
penulis resep  

I1.1 Dokter penulis resep hanya 
diinformasikan. 
I1.2 Dokter penulis resep meminta informasi. 
I1.3 Intervensi diusulkan kepada dokter 
penulis resep. 
I1.4 Intervensi dibahas dengan dokter penulis 
resep. 

 I2 Pada Tingkat 
Pasien 

I2.1 Konseling kepada pasien terkait obat  
I2.2 Tersedia informasi tertulis. 
I2.3 Pasien disarankan kembali ke dokter. 
I2.4 Menyampaikan kepada anggota 
keluarga/pengasuh.  

I3 Pada tingkat obat I3.1 Obat diubah menjadi ... 
I3.2 Dosis diubah menjadi ... 



79 
 

 
 

 

K
od

e  
Domain 
Primer 

 
Domain 

Sekunder 
I3.3 Formulasi diubah menjadi ... 
I3.4 Petunjuk penggunaan diubah menjadi ... 
I3.5 obat ditunda atau dihentikan  
I3.6 obat dimulai  

I4 Lainnya  
 

I4.1 Intervensi lainnya (sebutkan) 
I4.2 Efek samping dilaporkan ke pihak yang 
berwenang 

Penerimaan 
Intervensi 

A1 Intervensi diterima A1.1 Intervensi diterima dan 
diimplementasikan sepenuhnya. 
A1.2 Intervensi diterima namun hanya 
diimplementasikan sebagian. 
A1.3 Intervensi diterima namun tidak 
diimplementasikan. 
A1.4 Intervensi diterima namun implementasi 
tidak diketahui. 

A2 Intervensi tidak 
diterima 

A2.1 Intervensi tidk diterima karena tidak 
dapat dilakukan. 
A2.2 Intervensi tidk diterima karena tidak 
disetujui. 
A2.3 Intervensi tidk diterima karena alasan 
lain (sebutkan). 
A2.4 Intervensi tidk diterima karena alasan 
tidak diketahui. 

A3 
 

Lainnya A3.1 Intervensi diusulkan namun penerimaan 
tidak diketahui. 
A3.2 Intervensi tidak diusulkan. 

Status 
MTO 

O0 
 

Tidak diketahui O0.1 Status masalah tidak diketahui. 

O1 Terselesaikan O1.1 Masalah terselesaikan sepenuhnya. 
O2 Sebagian 

diselesaikan 
O2.1 Masalah diselesaikan sebagian. 

O3 Tidak terselesaikan O3.1 Masalah tidak terlesaikan karena 
kurangnya kerja sama pasien. 
O3.2 Masalah tidak terlesaikan karena 
kurangnya kerja sama dengan penulis resep. 
O3.3 Masalah tidak terlesaikan karena 
intervensi tidak efektif. 
O3.4 Tidak perlu atau tidak memungkinkan 
untuk menyelesaikan masalah. 
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Lampiran 4. Data Drug Related Problems (DRPs) Pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



82 
 

 
 

Lampiran 5. Hasil Analisis Bivariat 
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Lampiran 6.  Surat Izin Penelitian 
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 Lampiran 7. Surat Keterangan Hasil Penelitian 
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Lampiran 8. Kode Etik Penelitian 
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