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ABSTRAK 

Nama    : DWI YULIANA SARI  

Nim   : 70100118036 

Judul Skripsi  : Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia 

Dengan Metode Gyssens di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Nene Mallomo Kabupaten Sidrap 

 Pneumonia merupakan suatu penyakit infeksi pada parenkim paru yang 

disebabkan oleh sejumlah mikroorganisme seperti virus, parasit, jamur dan bakteri. 

Pneumonia berada pada peringkat ke-2 dalam 10 besar penyakit terbesar rawat inap 

di Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidrap tahun 2021. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerasionalan penggunaan antibiotik pada 

pasien pneumonia dengan metode gyssens di instalasi rawat inap RSUD Nene 

Mallomo Kabupaten Sidrap periode 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan secara retrospektif. Data 

yang diambil berasal dari rekam medik pasien pneumonia dengan total 100 sampel 

yang telah memenuhi kriteria inklusi. Hasil evaluasi penggunaan antibiotik 

berdasarkan metode gyssens yaitu diperoleh penggunaan antibiotik tepat/rasional 

(kategori 0) sebesar 14% dan penggunaan antibiotik yang tidak rasional sebesar 86% 

yang terbagi dalam ada antibiotik lain yang lebih efektif (kategori IVa) sebesar 67%, 

penggunan antibiotik terlalu lama (kategori IIIa) sebesar 5%, penggunaan antibiotik 

terlalu singkat (kategori IIIb) sebesar 13% dan penggunaan antibiotik tidak tepat 

dosis (kategori IIa) sebesar 1%. Pada penelitian ini dapat disimpulkan dari kategori 

yang dinilai bahwa penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di RSUD Nene 

Mallomo Kabupaten Sidrap tidak rasional. 

Kata Kunci: Pneumonia, Antibiotik, Gyssens 
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ABSTRACK 

Name    : DWI YULIANA SARI  

Nim   : 70100118036 

Title  : Evaluation of the Use of Antibiotics in Pneumonia Patients 

Using the Gyssens Method at the Nene Mallomo Regional 

General Hospital Sidrap Regency 

 Pneumonia is an infectious disease of the lung parenchyma caused by a 

number of microorganisms such as viruses, parasites, fungi and bacteria. Pneumonia 

is ranked 2nd in the top 10 biggest diseases of hospitalization at the Nene Mallomo 

Regional General Hospital, Sidrap Regency in 2021. The purpose of this study was to 

find out the rationale for using antibiotics in pneumonia patients with the gyssens 

method at the inpatient installation at Nene Mallomo District Hospital. Sidrap period 

2021. This type of research is descriptive research with a quantitative approach which 

is carried out retrospectively. The data taken came from the medical records of 

pneumonia patients with a total of 100 samples that met the inclusion criteria. The 

results of the evaluation of the use of antibiotics based on the Gyssens method were 

obtained using appropriate/rational antibiotics (category 0) by 14% and 86% 

irrational use of antibiotics which were divided into other more effective antibiotics 

(category IVa) by 67%, using antibiotics too much duration (category IIIa) of 5%, use 

of antibiotics too short (category IIIb) of 13% and inappropriate use of antibiotics 

(category IIa) of 1%. In this study it can be concluded from the categories assessed 

that the use of antibiotics in pneumonia patients at Nene Mallomo Hospital, Sidrap 

Regency is irrational. 

Keywords: Pneumonia, Antibiotics, Gyssens 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang tahun 2009 dan Permenkes RI No. 72 tahun 2016 

rumah sakit yakni institusi layanan kesehatan dimana menyediakan layanan rawat 

jalan, inap serta gawat darurat dimana menyelenggarakan layanan kesehatan 

perorangan secara paripurna.  

Layanan medis yang ditawarkan rumah sakit yakni Pharmaceutical Care 

dimana berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan tetap 

mengutamakan keselamatan pasien. Agar memastikan jika obat dipakai secara 

benar, efektif, serta aman farmasi klinis melakukan evaluasi penggunaan obat 

sebagai bagian dari program penjaminan mutu yang terorganisir dan 

berkelanjutan (Hardiana, 2021). 

Evalusi untuk mengkaji pemakaian antibiotik dimana termasuk pemilihan 

serta indikasi misalnya efikasi, harga, toksisitas, lama pemberian, spektrum, 

interval, dosis,  rute, serta waktunya, dilakukan pemeriksaan kualitas penggunaan 

antibiotik. Teknik gyssens adalah pendekatan khusus yang telah banyak 

digunakan di beberapa negara untuk menilai efektivitas penggunaan antibiotik 

(Anggraini, 2020). 

Pendekatan gyssens yang berbentuk diagram alir dapat memeriksa semua 

aspek peresepan antibiotik. Ini memiliki manfaat dapat meninjau penggunaan 
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antibiotik karena dapat menentukan apakah antibiotik digunakan secara rasional 

dalam kategori 0 atau tidak rasional dalam kategori I sampai VI (Anggraini, 

2020). 

Pneumonia yakni radang dimana di paru-paru terdapat konsolidasi serta 

eksudasi. Pneumonia yang diakibatkan bakteri, virus, parasite, serta jamur 

kebanyakan peresepan obatnya adalah antibiotik. Adapun mikrooganisme 

penginfeksi pneumonia yakni Streptococcus pneumoniae. Mikroorganisme lain 

membuat pneumonia misalnya Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumonia, 

Chlamydophila  pneumoniae, dan Legionella species (Wulandari, 2019). 

Pasien dengan pneumonia mungkin mendapatkan antibiotik baik sebagai 

terapi definitif atau sebagai terapi empiris tergantung pada apakah proses kultur 

telah selesai. Resistensi antimikroba dapat dihindari dengan menggunakan 

antibiotik secara hemat yang pada akhirnya akan menurunkan biaya perawatan 

pasien, mengurangi rawat inap, menghemat uang untuk rumah sakit dan 

meningkatkan standar layanan rumah sakit (Anggraini, 2021). 

Angka penderita pneumonia saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang masih 

cukup tinggi. Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang 

prevalensi jumlah penderita pneumonia yang ditangani pada tahun 2019 yaitu 

mencapai 1.143 kasus, sementara itu pada tahun 2020 meningkat 2.107 kasus. 

Dari data sepuluh besar penyakit rawat inap RSUD Nene Mallomo Kabupaten 

Sidrap tahun 2021 penyakit pneumonia berada di tingkat kedua yang paling 
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banyak dengan jumlah pasien sebanyak 499 orang. Di rumah sakit ini, pneumonia 

menyerang semua umur baik anak, dewasa maupun lansia (Mallomo, 2021). 

Evaluasi pemakaian antibiotik terhadap pasien pneumonia melalui metode 

gyssens di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap belum pernah dilakukan. 

Mengingat angka penderita pneumonia saat ini masih cukup tinggi tidak 

terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Sidrap, maka 

penting dilakukan evaluasi penggunaan antibiotik. Sehingga harus dijalankan 

penelitian selanjutnya mengenai “Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien 

Pneumonia  Dengan Metode Gyssens di Rumah Sakit Umum Daerah Nene 

Mallomo di Kabupatten Sidrap”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana evaluasi pemakaian antibiotik terhadap pasien pneumonia melalui 

metode gyssens pada instalasi rawat inap RSUD Nene Mallomo Kabupaten 

Sidrap periode 2021? 

2. Apakah antibiotik yang diresepkan sesuai dengan formularium di RSUD Nene 

Mallomo Kabupaten Sidrap? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Penyakit virus dimana membuat radang terhadap salah satu ataupun kedua 

kantung udara paru-paru disebut pneumonia. 

b. Antibiotik yakni obat yang dipakai agar mengobati infeksi bakteri.  
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c. Pemakaian obat yakni kondisi yang memerlukan dosis yang tepat, pasien 

yang sesuai, dan frekuensi pemberian yang tepat.  

d. Rekam medis adalah berkas dimana memberikan informasi tentang pasien, 

antara lain informasi identitas, anamnesa, diagnosis, serta pengobatan 

yang diterima selama menjalani perawatan di rumah sakit. 

e. Metode gyssens yakni teknik kualitatif dimana dipakai agar menilai 

pemakaian antibiotik melalui banyaknya sudut. 

f. Evaluasi yakni proses penetapan nilai suatu objek berdasarkan acuan 

tertentu agar menetapkan tujuan tertentu. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Tujuan penelitian yakni agar mengetahui dampak pemakaian antibiotik 

terhadap pasien pneumonia di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap. 

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian dijalankan (Anggraini W. C., 2020) berjudul “Evaluasi Kualitatif 

Penggunaan Antibiotik pada Pasien Infeksi Saluran Kemih dengan Metode 

Gyssens”. Jenis penelitian ini menggunakan strategi penelitian cross-sectional 

dan observasional. Rekam medis pasien ISK rawat inap digunakan dalam 

pendataan sebanyak 27 rekam medis yang dilakukan secara retrospektif dari 

bulan September sampai November 2019. Hasil evaluasi kualitatif 

menunjukkan bahwa 20% kasus masuk dalam kategori 0 (penggunaan 

antibiotik yang tepat/bijak), 2,86 % kategori I (penggunaan antibiotik tidak 
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tepat waktu), 28,57% kategori II A (penggunaan antibiotik tidak tepat), 

34,29% kategori II B (penggunaan antibiotik tidak tepat selang waktu), 

11,42% kategori III B (penggunaan antibiotik terlalu singkat ), dan 2,86% 

kategori IV A. (ada antibiotik lain yang lebih efektif). 

2. Penelitian dijalankan (Anggraini, 2021) berjudul penelitian “Evaluasi 

Kualitatif Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia RS X di Malang”. 

Metodologi penelitian cross-sectional dengan menggunakan pendekatan 

observasional digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan pada bulan 

Agustus hingga September 2019. Pendekatan Gyssen digunakan untuk 

melakukan analisis kualitatif. Evaluasi terhadap 35 sampel rekam medis yang 

memenuhi kriteria menunjukkan bahwa 13,24% kasus masuk dalam kategori 

0; 10,29% kasus termasuk dalam kategori I; 0% kasus termasuk dalam 

kategori II C; 20,59% kasus termasuk dalam kategori II B; 2,94% kasus 

termasuk dalam kategori II A; 0% kasus termasuk dalam kategori III B; 0% 

kasus termasuk dalam kategori III A; 0% kasus termasuk dalam kategori IV 

D; 11,76% kasus termasuk dalam kategori IV C; 2,94% kasus Terdapat 

13,24% kejadian wajar (kategori 0) dan situasi irasional (kategori I-IV) 

berjumlah 86,76%. 

3. Penelitian dimana dijalankan (Usman, 2014) mengatakan jika antibiotik 

dimana dipakai adalah ceftriaxone, ampicillin, cefepime, ciprofloxacin,  

cefotaxime, ceftazidime pentohydrate, cefditoren pivoxil, cefadroxil,  
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meropenem, azithromycin, levofloxacin dan  gentamicin. Ketepatan 

pemberian antibiotik pada komunitas RS Ibnu Sina berdasarkan manajemen 

WHO serta IDSA cukup pada 31 (62,0%) pasien serta tidak pada 18 (36,0%) 

pasien. Ketepatan dosis antibiotik pada pasien community-acquired 

pneumonia berdasarkan pengobatan RS Ibnu Sina, IDSA dan WHO cukup 

memadai pada 31 (62,0%) pasien serta tidak sesuai pada 18 (36,0%) pasien. 

Lama pemberian antibiotik pada komunitas pasien pneumonia di RS Ibnu 

Sina menurut manajemen IDSA dan WHO pada 29 (58,0%) pasien memenuhi 

syarat serta 20 (40,0%) pasien tidak layak. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Agar memahami evaluasi pemakaian antibiotik terhadap pasien pneumonia 

melalui metode gyssens pada instalasi rawat inap RSUD Nene Mallomo 

Kabupaten Sidrap periode 2021. 

2. Agar memahami kesesuaian antibiotik dimana diresepkan formularium RSUD 

Nene Mallomo Kabupaten Sidrap. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bisa memberi ilustrasi mengenai pemakaian antibiotik terhadap pasien 

pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidrap. 

2. Berguna untuk memajukan pemahaman ilmiah tentang kesehatan, khususnya 

yang berkaitan dengan penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia RSUD 

Nene Mallomo Kabupaten Sidrap. 
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3. Bermanfaat menjadi sumber daya agar meningkatkan kesehatan, khususnya 

dalam kaitannya dengan pemberian antibiotik yang efektif, efisien, dan sesuai 

untuk penderita pneumonia RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nene Mallomo Kabupaten Sidrap 

Institusi yang menyelenggarakan layanan rawat inap, gawat darurat, serta 

rawat jalan  dengan tujuan mendapatkan pelayanan kesehatan individu yang 

komprehensif adalah rumah sakit (Undang-Undang RI, 2009). 

1. Lokasi RSUD Nene Mallomo 

- Nama Rumah Sakit  : RSUD Nene Mallomo 

- Kelas Rumah Sakit : Kelas C 

- Status Akreditasi : Akreditasi “Penuh Tingkat Dasar” 

- Alamat Lengkap  : Jl. Wolter Monginsidi, No. 2-4, Rijang Pitu, 

Pangkajene Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 

- Telp/Fax : 90009 

2. Sejarah Singkat RSUD Nene Mallomo 

 UPT RSUD Nene Mallomo dibangun pada tahun 1985 dan difungsikan 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang 

Nomor 51/III/1994, dan ditetapkan dengan status kelas D pada tanggal 7 April 

1994 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 

 Sesuai SKL Persetujuan Menpan No.528/MENKES/SK/VI/1996 dan 

Peraturan Daerah No.16 Tahun 1996 tanggal 4 September 1996 dan SK 

Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.887/ XI/1996 tanggal 8 
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November 1996 UPT RSUD Nene Mallomo berubah status menjadi Rumah 

Sakit Kelas C pada tahun 1996. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kesehatan RI.No.YM.01.10/III/398/07, 5 standar pelayanan mendapatkan 

Status Akreditasi Penuh Tingkat Dasar pada tahun 2007. Surat Keputusan 

Bupati Sidenreng Rappang Nomor 418/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 

menetapkan UPT RSUD Nene Mallomo sebagai Badan Layanan Umum 

Daerah Penuh. Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No. 400/X/2019 

tanggal 2 Oktober 2019 memperpanjang Izin Operasional UPT RSUD Nene 

Mallomo yang akan berakhir pada tahun 2019. 

 Sesuai Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis UPT 

RSUD Nene Mallomo Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Kependudukan 

dan Keluarga Berencana, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 

Tahun 2020, maka UPT RSUD Nene Mallomo memiliki tugas & fungsi 

sebagai berikut :  

1. UPT RSUD Nene Mallomo memiliki tugas menggalakkan kegiatan 

penyembuhan, pemulihan, upaya terpadu, preventif, dan rujukan serta 

membantu Bupati dalam mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

pemerintah daerah. 

2. UPT RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai 

Komponen pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang 

pelayanan kesehatan memiliki tujuan:  

a) Pengembangan kebijakan teknis pelayanan kesehatan  
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b) Penunjang terselenggaranya pemerintah daerah pada bidang layanan 

kesehatan (Mallomo, 2021). 

3. Visi RSUD Nene Mallomo 

“Terwujudnya rumah sakit menjadi pusat layanan kesehatan aman, terbaik, 

inovatif serta bermutu tinggi”. 

4. Misi RSUD Nene Mallomo 

1. Memahami pentingnya memberikan layanan pelanggan yang baik 

2. Berusaha menyediakan layanan kesehatan yang inovatif dan aman 

3. Membuat pelayanan kesehatan lebih terjangkau 

4. Menyediakan berbagai layanan khusus 

5. Motto RSUD Nene Mallomo 

“Layananku adalah perbuatan baikku”. 

6. Batas Geografis 

- Sebelah utara : Jl. Wolter Monginsidi 

- Sebelah selatan : Persawahan dan pemukimarn penduduk 

- Sebelah timur : Lingkungan dan pemukiman penduduk 

- Sebelah barat : Lingkungan dan pemukiman penduduk 

 

7. Pelayanan Kefarmasian di RSUD Nene Mallomo 

Layanan kefarmasian yakni pelayanan yang diberikan dengan cara 

langsung serta tanggung jawab pada pasien mengenai sediaan farmasi 

berdasarkan tujuannya agar mmengembangkan kualitas hidup pasien. 
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Layanan kefarmasian dipimpin apoteker yang memiliki izin serta 

kompeten dalam melakukan kontrol semua agenda layanan kefarmasian pada 

rumah sakit. Komposisi pegawai di UPT RSUD Nene Mallomo terdiri dari 

tenaga medis, tenaga perawat kesehatan lainnya dan non medis. Untuk 

apoteker terdapat 12 orang yang diantaranya 9 orang PNS dan 3 orang Non 

PNS. 

Sesuai dengan pedoman yang diatur pada Permenkes RI Nomor 72 

Tahun 2016 mengenai Standar Layanan Kefarmasian di Rumah Sakit, 

kegiatan kefarmasian terdiri dari:  

a. Pengelolaan sediaan farmasi 

 Sediaan farmasi dikelola mulai pemilihan dan rancangan kebutuhan, 

pembelian, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan 

penarikan, pengawasan, dan administrasi. 

- Seleksi dan perencanaan adalah suatu rangkaian prosedur untuk 

memperoleh sediaan farmasi sesuai kebutuhan dan mengacu pada 

Fornas (Formularium Nasional) dan Formularium Rumah Sakit Umum 

Daerah Nene Mallomo yang merupakan daftar obat yang ditetapkan 

oleh direktur yang disahkan oleh tenaga medis. Untuk meningkatkan 

keselamatan dalam melakukan operasi tersebut dan mencegah 

terjadinya kesalahan besar dan reaksi obat dimana tak diinginkan 

(ROTD), telah disusun strategi pengelolaan obat khususnya untuk 

obat-obatan dimana perlu untuk diwaspadai. 
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- Disetiap satelit layanan, penyimpanan obat-obatan, peralatan medis, 

serta bahan habis dipakai dilakukan sesuai akan kriteria farmasi, 

dimana berisi syarat keamanan serta stabilitas, kondisi higienis, 

kelembaban, cahaya, dan ventilasi. 

- Untuk mempertahankan prinsip First in First Out (FIFO) serta First 

Expired First Out (FEF0), bersama dengan sistem informasi 

manajemen yang kuat, alat kesehatan, farmasi, serta perbekalan 

kesehatan habis dipakai diatur berdasarkan kelas terapi atau menurut 

abjad. Pelabelan obat LASA. 

- Rumah sakit pun menawarkan troli darurat yang dapat digunakan 

menyimpan obat-obatan darurat. Selama masih dalam pengawasan 

apoteker, Emergency Trolley ini tersedia di setiap bangsal perawatan.  

- Distribusi adalah tindakan mendistribusikan/menyalurkan perbekalan 

kesehatan, peralatan, dan obat-obatan sebagai tanggapan atas resep 

tertentu dari dokter.  

- Jika ada obat kadaluarsa, maka harus segera dimusnahkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula, Badan POM 

akan menarik produk farmasi yang tidak memenuhi standar (UPT 

RSUD Nene Mallomo, 2022). 
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b. Pelayanan Farmasi Klinis 

 Tugas layanan farmasi klinik meliputi pemberian obat, pencatatan 

riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, konseling, layanan informasi 

obat (PIO), kunjungan, PTO, MESO, serta penilaian pengobatan (EPO). 

- Pemberian Obat 

 Penilaian akhir kesesuaian obat menggunakan resep perlu 

dilaksanakan sebelum diberikan pasien rawat jalan dan pasien rumah 

sakit. Apoteker membagikan obat-obatan sambil juga memberikan 

pendidikan dan konseling obat. 

- Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat dan Rekonsiliasi Obat 

Proses penelusuran riwayat penggunaan obat pasien memerlukan 

pembelajaran tentang semua obat yang pernah digunakan atau sedang 

dikonsumsi pasien, serta alergi apa pun yang mungkin mereka miliki. 

Informasi ini dapat ditemukan melalui wawancara ataupun melalui 

data dari rekam medis ataupun catatan pemakaian obat pasien.  

 Untuk mencegah kesalahan farmasi termasuk duplikasi, obat tidak 

diberikan, kesalahan dosis, atau interaksi obat, rekonsiliasi obat yakni 

prosesi pencocokan instruksi obat melalui obat dimana sudah diterima 

pasien. 
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- Pelayanan Informasi Obat (PIO) 

 PIO adalah praktik penyampaian rekomendasi pengobatan yang tidak 

memihak, akurat, terkini, dan lengkap pada dokter, perawat, apoteker, 

dan petugas kesehatan yang lain dan kepada pasien serta pihak lainnya 

diluar rumah sakit agar mendorong penggunaan obat yang wajar. 

- Konseling 

 Konseling obat adalah praktik apoteker yang memberikan pasien 

dan/atau keluarganya informasi atau rekomendasi mengenai perawatan 

obat. Dengan meminimalkan masalah terkait pengobatan dan 

meningkatkan efektivitas biaya, konseling berusaha untuk 

memaksimalkan manfaat terapeutik dan meningkatkan keamanan 

penggunaan obat. 

- Visite 

 Pasien rawat inap dilihat oleh apoteker baik sendiri atau dalam 

kelompok dengan profesional kesehatan lainnya. Kunjungan dilakukan 

untuk segera mengevaluasi keadaan klinis pasien, melihat masalah 

terkait pengobatan dan mengawasi konsekuensi terapeutik dan yang 

tidak diinginkan dari pengobatan. 

- Pemantauan Terapi Obat (PTO) 

 PTO adalah prosedur dimana memerlukan tindakan agar menjamin 

bahwa pasien menerima perawatan obat yang aman, efisien, dan 

masuk akal. Tugas PTO meliputi pemeriksaan pilihan obat, dosis, 
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teknik pemberian, respon terapeutik dan reaksi obat yang 

direncanakan, menawarkan saran untuk menyelesaikan masalah terkait 

obat dan mengawasi efisiensi dan efek negatif dari terapi obat. 

- Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 

 MESO adalah prosedur untuk melacak setiap reaksi pengobatan yang 

tidak menguntungkan pada dosis yang sering digunakan untuk 

pencegahan, diagnosis dan pengobatan pada manusia. 

- Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) 

 EPO adalah program untuk mengevaluasi komsumsi obat secara 

subyektif serta statistik dengan cara terorganisir serta berkelanjutan. 

EPO berupaya mendapatkan pemahaman umum tentang tren konsumsi 

obat kontemporer (Mallomo, 2022). 

8. Pharmaceutical Care Untuk Penggunaan Antibiotik 

Meluasnya penyalahgunaan antibiotik, khususnya berkembangnya 

resistensi bakteri terhadap antibiotic menimbulkan sejumlah masalah dan 

ancaman bagi kesehatan dunia. Oleh karena itu, penting bagi seluruh tenaga 

kesehatan termasuk apoteker untuk ikut serta dalam upaya membatasi 

penyebaran kuman yang resisten terhadap antibiotik dengan menggunakan 

antibiotik secara bijak (Kementrian Kesehatan, 2011). 

Terapi antibiotik mencakup berbagai layanan farmasi, mulai dari 

perencanaan hingga pemantauan pengobatan (Kementrian Kesehatan, 2011). 
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1. Pemilihan Dalam Rangka Perencanaan 

Pemilihan jenis antibiotik yang digunakan di rumah sakit sesuai dengan 

formularium rumah sakit, aturan dan anjuran penggunaan antibiotik, 

pedoman diagnosis dan terapi, serta protokol terapi. 

2. Perencanaan 

 Berdasarkan data epidemiologi penyakit, perencanaan dilakukan dengan 

melihat data rekam medis, data konsumsi masa lalu, dan perbekalan yang 

tersedia.  

3. Pengadaan 

 Pencapaian strategi yang disepakati melalui penggunaan pembelian, 

rekonstitusi, pencampuran, pengemasan ulang, atau donasi dikenal sebagai 

pengadaan. 

4. Penyimpanan 

 Penyimpanan antibiotik dalam sediaan lengkap dan formulasi yang 

direkonstitusi sesuai dengan persyaratan farmasi. 

5. Pendistribusian 

 Resep individu merupakan cara yang digunakan untuk mendistribusikan 

antibiotik kepada pasien rawat jalan, sedangkan Unit Dose Dispensing 

(UDD) yang juga disertai dengan informasi farmakologis atau penyuluhan 

dari apoteker merupakan cara yang digunakan untuk memberikan 

antibiotik kepada pasien rawat inap.  
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6. Pengkajian Terapi Antibiotik 

 Untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah masalah yang terkait 

dengan antibiotik, tinjauan pengobatan antibiotik dapat dilakukan sebelum 

atau sesudah resep. 

7. Peracikan 

 Untuk menghindari kontaminasi silang, antibiotik steril dan nonsteril 

diracik dengan mengikuti prosedur pembuatan obat yang baik (CPOB) 

dan menggunakan peralatan yang berbeda (khusus) dari peralatan 

peracikan non-antibiotik. 

8. Pemberian 

 Pasien mendapatkan layanan konseling atau informasi selain pemberian 

antibiotik. 

9. Penggunaan 

 Saat menggunakan antibiotik, pasien perlu memberikan perhatian 

persyaratan frekuensi, waktu, serta durasi rejimen pengobatan serta 

kondisi pasien. 

10. Informasi Obat 

 Dokter dan perawat dapat belajar lebih banyak tentang antibiotik dari 

apoteker. Pemilihan, pedoman pemberian dosis, rekonstitusi, 

pengenceran/pencampuran antibiotik dengan larutan infus, dan 

penyimpanan antibiotik semuanya tercakup dalam informasi yang 

diberikan. 
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11. Konseling 

 Melalui konseling, pasien dapat lebih patuh dengan penggunaan 

antibiotiknya, resistensi bakteri dapat dihindari dan pasien serta keluarga 

dapat dibuat lebih sadar akan potensi efek samping dan respons 

pengobatan. 

12. Pemantauan 

 Apoteker dapat memantau khasiat antibiotik sendiri atau bekerja sama 

dengan tim medis lainnya (ahli mikrobiologi, dokter, serta perawat). 

Evaluasi pemakaian antibiotik dilakukan tujuan agar (Kementrian 

Kesehatan, 2011): 

1. Memahami konsumsi serta jumlah pemakaian antibiotik rumah sakit 

2. Memahami serta mengevaluasi kualitas pemakaian antibiotik rumah sakit 

3. Seabagai dasar agar menjalankan survey  

Penggunaan antibiotik dapat dinilai secara statistik atau subyektif. DDD 

per 100 hari rawat (DDD per 100 tempat tidur) dapat digunakan untuk 

memeriksa secara kuantitatif jenis serta jumlah antibiotik dipakai. Untuk 

penilaian kelayakan pemakaian antibiotik, salah satu cara evaluasi kualitatif 

adalah dengan metode gyssens. 

- Penilaian Kuantitas Penggunaan Antibiotik  

Jumlah keseluruhan antibiotik yang digunakan rumah sakit, dimana 

dihitung baik dengan cara retrospektif ataupun prospektif dari studi 

validasi, merupakan jumlah pemakaian antibiotik. ATC/DDD dapat 
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digunakan agar mengevaluasi penggunaan antibiotik secara retrospektif. 

Untuk indikasi dewasa tertentu, perkiraan dosis harian rata-rata antibiotik 

adalah DDD (Kementrian Kesehatan, 2011). 

- Penilaian Kualitas Penggunaan Antibiotik 

Evaluasi kualitas pemakaian antibiotik berupaya agar meningkatkan 

peraturan ataupun menciptakan inisiatif pedoman dimana lebih sesuai 

dengan kualitas pemakaian antibiotik. Setidaknya tiga peninjau harus 

secara prospektif mengevaluasi efektivitas penggunaan antibiotik 

menggunakan pendekatan gyyssens (spesialis apoteker, infeksi, dokter 

dimana memberikan perawatan). Data dari Rekam Administrasi Antibiotik 

(RPA), catatan medis pasien, serta status klinis pasien digunakan untuk 

mengevaluasi efektivitas pengobatan antibiotik (Kementrian Kesehatan, 

2011). 

B. Evaluasi Antibiotik Dengan Metode Gyssens 

1. Definisi Metode Gyssens 

Teknik gyssens adalah pendekatan kualitatif yang sering digunakan untuk 

menilai seberapa baik antibiotik diberikan dari berbagai sudut, termasuk 

indikasi dimana tepat, pasien tepat, obat tepat, dosis yang tepat, rute dan lama 

pemberian yang tepat, dan memperhatikan efek samping. Kualitas 

penggunaan antibiotik diukur dengan analisis mendalam dari rekam medik, 
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juga disebut metode gyssens. Metode gyssens tentu saja yakni metode yang 

paling lengkap agar menilai semua aspek terapi (Gyssens, 2005). 

2. Kriteria Metode Gyssens 

Untuk mengevaluasi kualitas peresepan obat antibiotik dengan kriteria 

gyssens dimana dikembangkan (Kunin et al 1973) telah digunakan di masa 

lalu. Penggunaan dikategorikan sebagai tepat, mungkin tepat, tidak sesuai 

sebab ada alternatif dimana lebih murah atau sama sekali tidak sesuai. Karena 

pembuatan kriteria agak spesifik, kriteria asli ini telah dimodifikasi oleh 

beberapa penulis. Mereka telah mengadaptasi atau memperluas kriteria ini 

agar dapat menilai parameter tertentu misalnya dosis, interval dosis, cara 

pemberian, memperoleh konsentrasi serum yang diperlukan untuk 

pemantauan, pemantauan reaksi alergi, spektrum yang luas, perbedaan antara 

pengobatan empiris atau definitif, waktu pemberian profilaksis bedah dan 

pemberian profilaksis pasca operasi (Gyssens, 2005). 

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Gyssens 

- Kelebihan Metode Gyssens (Gyssens, 2005): 

a. Kelebihan dari metode ini yakni lebih terperinci serta teliti atau jelas. 

b. Penggunaan antibiotik harus lebih kualitatif untuk menghindari 

munculnya resistensi antibiotik. 

c. Manfaat menggunakan teknik ini adalah dapat meninjau setiap elemen 

antibiotik resep, termasuk penilaian resep dan alternatif yang lebih 

efisien, kurang berbahaya, lebih murah, dan memiliki spektrum yang 
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lebih kecil. Selain itu, evaluasi dilakukan pada terapi, dosis, interval, 

metode pemberian, dan waktu pemberian.  

- Kekurangan Metode Gyssens (Gyssens, 2005) 

Kekurangan dari metode gyssens adalah tidak dapat menentukan apakah 

pasien benar-benar menggunakan lebih sedikit atau lebih banyak antibiotik 

daripada yang ditunjukkan dalam rekam medis antibiotik daripada yang 

ditunjukkan dalam rekam medis mereka. 

4. Alogaritma Metode Gyssens 

Berdasarkan kriteria asli Kunin, telah di kembangkan pada tahun 1972 

algoritma memfasilitasi klasifikasi resep diberbagai kategori pemakaian 

dimana tidak sesuai. Alogaritma mengevaluasi pada tiap parameter penting 

dimana mengenai resep obat antibiotik. Sejak tahun 1996, alogaritma telah 

dimodifikasi untuk memasukkan sebagian besar kategori (Gambar 1. 

Alogaritma evaluasi terapi antibiotik). 

Untuk mendapatkan evaluasi yang tepat, rangkaian pertanyaan pada 

(tabel 1. Kriteria evaluasi kualitas terapi antibiotik) harus ditanyakan didalam 

urutan dimana tepat hingga tidak ada parameter penting dimana terlewati. 

Pertanyaan pada alogaritma diklasifikasi didalam beberapa golongan untuk 

menyusun dan mempercepat proses evaluasi. Dengan memanfaatkan 

alogaritma, para ahli dapat mengkategorikan kerasionalan resep individu. 

Perawatan pasien mungkin tidak merata untuk beberapa penyebab sekaligus 

dan termasuk didalam lebih dari 1 kategori. Sehingga, baik terapi definitif 
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ataupun empiris bisa dievaluasi ketika temuan uji mikrobiologi diketahui. 

Algoritme dibaca melalui atas menuju bawah agar menilai tiap parameter 

relevan selama prosesi evaluasi (Gyssens, 2005). 
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Gambar 1. Alogaritma evaluasi terapi antibiotik (Gyssens, 2005) 
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Tabel 1. Kriteria Evaluasi Kualitas Terapi Antibiotik (Gyssens, 2005) 

Kategori 0 Pemakaian antibiotik sesuai/rasional 

Kategori I Pemakaian antibiotik tak sesuai waktu 

Kategori IIA Pemakaian anibiotik tak sesuai dosis 

Kategori IIB Pemkaian antibiotik tak sesuai interval pemberian 

Kategori IIC Pemakaian antibiotik tak sesuai rute/cara pemberian 

Kategori IIIA Pemakaian antibiotik amat lama 

Kategori IIIB Pemakaian antibiotik amat singkat 

Kategori IVA Terdapat antibiotik lain dimana lebih efektif 

Kategori IVB Adanya antibiotik lain dimana kurang lebih 

aman/toksik 

Kategori IVC Adanya antibiotik lain dimana lebih murah 

Kategori IVD Adanya antibiotik lain dimana spektrum lebih 

sempit 

Kategori V Tak adanya indikasi pemakaian antibiotik 

Kategori VI Data rekam medik tidak bisa dievaluasi serta tidak 

lengkap 

Menganalisis semua data yang tersedia adalah langkah untuk evaluasi 

antibiotik dimulai. Cara mengevaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik 

berdasarkan kategori gyssens (Gyssens, 2005): 

1. Bila data tidak lengkap, berhenti di kategori VI 

Data rekam medis yang tak dapat dioperasi atau halaman yang hilang dan 

menghalangi evaluasi disebut sebagai data yang tidak lengkap. Jika 

pemeriksaan sudah dirancang untuk mendukung diagnosis, tidak 

diperlukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium karena 
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mungkin mahal. Mulai pemeriksaan fisik serta anamnesis bisa ditegakkan 

diagnosis kerja klinis. Apakah ada infeksi yang memerlukan penggunaan 

antibiotik, mengingat datanya lengkap? 

2. Bila tidak ada indikasi pemberian antibiotik, berhenti di kategori V 

Lanjutan pertanyaan berikut jika antibiotik direkomendasikan. Apakah 

pemilihan antibiotik sudah sesuai? 

3. Berhenti di kategori IVa jika adanya pilihan antibiotik alternatif dimana 

lebih kuat. Jika tidak, teruskan membaca pertanyaan di bawah ini. 

Apakah ada opsi yang tidak terlalu berbahaya? 

4. Berhenti pada kategori IVb jika tersedia pilihan antibiotik dimana kurang 

berbahaya. 

Jika tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya: Apakah terdapat opsi lebih 

murah? 

5. Apabila terdapat pilihan antibiotik lebih terjangkau, berhentilah di IVc. 

Apabila tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya: Apakah terdapat opsi 

cakupannya terbatas? 

6. Hentikan pada kategori IVd apabila terdapat pilihan antibiotik cakupan 

yang terbatas. 

Lanjutkan ke bawah dengan pertanyaan, "Apakah durasi antibiotik yang 

diberikan terlalu lama?" jika tidak ada opsi yang lebih panjang. 
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7. Berhenti pada kategori IIIa jika pemberian antibiotik terlalu lama. Jika 

tidak, apakah durasi pemberian antibiotik terlalu pendek? 

8. Berhenti di kategori IIIb jika durasi antibiotik terlalu singkat. 

Jika tidak, jawablah pertanyaan berikut. Apakah antibiotik diberikan 

dengan dosis yang tepat? 

9. Bila dosis pemberian antibiotik tidak tepat, berhenti di kategori IIa. 

Jika dosisnya akurat, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya: Apakah waktu 

antara dosis antibiotik akurat? 

10. Berhenti di kategori IIb jika interval pemberian antibiotik tidak tepat. 

Lanjutkan menjawab pertanyaan berikut jika intervalnya akurat.  

11. Berhenti di kategori IIc jika rute pemberian antibiotik tidak tepat. 

Lanjutkan ke kotak berikutnya jika rutenya akurat. 

12. Antibiotik diklasifikasikan sebagai kategori I jika tidak termasuk dalam 

kategori I hingga VI. 

C. Pneumonia 

1. Definisi Pneumonia 

Penyakit menular parenkim paru-paru disebut pneumonia bisa 

diakibatkan berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, parasite, serta 

virus. Jaringan paru-paru menjadi meradang akibat infeksi ini, dan eksudat 

menumpuk di sana. Pneumonia selanjutnya digambarkan sebagai peradangan 

parenkim paru distal ke bronkiolus terminal, dimana meliputi bronkiolus 
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pernapasan serta alveoli dan menghasilkan konsolidasi jaringan paru (Dahlan, 

2017) .  

Pneumonia yakni infeksi parenkim paru dimana diakibatkan patogen, 

yakni bakteri, mikobakteri, virus, serta jamur. Ada empat jenis pneumonia: 

pneumonia aspirasi, pneumonia nosokomial dimana didapatkan pada rumah 

sakit, pneumonia pada pejamu yang sistem imunnya terganggu. Jika seorang 

pasien memiliki penyakit dasar yang terus-menerus, penyakit akut yang parah, 

sistem kekebalan yang tertekan akibat penyakit atau pengobatan, tidak dapat 

bergerak, atau memiliki kondisi lain yang memengaruhi proses perlindungan 

paru-paru yang biasa, mereka berisiko terkena pneumonia. Selain itu, 

pneumonia merupakan perhatian utama bagi individu lanjut usia (Puspitasari, 

2019). 

Menurut (Zairinayati, 2022), Infeksi akut pada jejaring paru-paru 

(alveoli) adalah pneumonia. Pneumonia anak selalu muncul bersamaan 

terhadap proses bronkial menular akut. Pernapasan cepat dan pendek karena 

pneumonia akut adalah salah satu gejala penyakit ini. Batas pernapasan 

didefinisikan sebagai laju pernapasan 60 kali atau lebih per menit pada bayi di 

bawah 2 bulan, 50 kali per menit pada bayi antara 2 bulan dan 1 tahun, dan 40 

kali per menit pada bayi antara 1 tahun dan sekitar 5 tahun. 

2. Klasifikasi Pneumonia 

Klasifikasi pneumonia menurut (Puspitasari, 2019): 

1) Melalui klinis serta epidemologi: 
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a. Pneumonia didapat masyarakat 

b. Pneumonia nosokomial 

c. Pneumonia aspirasi 

d. Pneumonia terhadap Pasien Immunocompromised 

2) Melalui bakteri penyebab: 

a. Pneumonia normal/bakteri bisa jadi ada pada semua usia. Beberapa 

bakteri, seperti Staphylococcus pada individu dengan infeksi pasca-

influenza dan Klebsiella pada pecandu alkohol, cenderung menyerang 

mereka yang rentan. 

b. Pneumonia atopik penyebabnya Legionella, Mycoplasma, serta 

Chlamydia. 

c. Pneumonia virus 

d. Infeksi sekunder, termasuk pneumonia jamur, selalu terjadi. 

Predileksi, utamanya terhadap individu dengan gangguan kekebalan. 

3) Berdasarkan predileksi infeksi: 

a. Pneumonia lobus. Meskipun jarang terjadi pada bayi baru lahir dan 

orang tua, pneumonia bakterial sering terjadi. Pneumonia satu lobus 

atau satu segmen dapat berkembang sebagai akibat dari penyumbatan 

bronkial, seperti ketika benda asing atau aktivitas kanker terhirup. 

b. Bronkopneumonia. ditandai dengan area lapang paru yang telah 

diinvasi dapat disebabkan oleh virus atau bakteri. Orang tua serta bayi 

jarang dikaitkan obstruksi bronkus. 
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c. Pneumonia interstisial. 

3. Etiologi 

1) Pneumonia diklasifikasikan menjadi jenis kuman dimana 

menyebabknannya serta terinfeksi (Puspitasari, 2019): 

a. Pneumonia dimana bisa di masyarakat 

Jenis pneumonia yang paling khas adalah pneumonia didapatkan 

dari masyarakat. Jauh dari fasilitas medis serta rumah sakit lainnya. Ini 

memungkinkan akibat pneumonia. Itu terjadi jauh dari rumah sakit 

atau fasilitas medis lainnya. Ini mungkin akibat dari: 

- Mikroba. Bakteri Streptococcus pneumoniae adalah penyebab 

pneumonia yang sering. Pneumonia jenis ini bisa berkembang 

dengan sendirinya ataupun mengikuti flu ataupun pilek. Hal ini 

bisa menyebabkan pneumonia lobar, kelainan yang hanya 

menyerang satu lobus paru-paru. 

- Mikroba patogen. Pneumonia juga dapat disebabkan oleh 

Mycoplasma pneumonia. Gejala yang kurang parah dibandingkan 

dengan jenis pneumonia lainnya. 

- Jamur. Orang yang memiliki masalah kesehatan kronis, sistem 

kekebalan tubuh lemah, serta mereka dimana sudah menghirup 

organisme didalam jumlah signifikan lebih mungkin terkena 

pneumonia jenis ini. Tergantung pada daerahnya, jamur membuat 

mungkin didapatkan pada kotoran burung ataupun tanah.  



30 
 

 
 

- Virus. Flu serta pneumonia yakni penyakit dimana bisa 

diakibatkan oleh virus tertentu. Penyebab sering pneumonia 

terhadap anak dibawah 5 tahun adalah virus. 

b. Pneumonia yang didapat di rumah sakit 

Saat menerima pengobatan untuk kondisi lain, beberapa pasien 

mengalami pneumonia. Karena bakteri yang menyebabkan pneumonia 

yang didapat di rumah sakit mungkin lebih kebal terhadap obat-obatan 

dan karena pasien yang mengidapnya sudah sakit, itu bisa berbahaya. 

Pneumonia jenis ini lebih mungkin menyerang mereka dimana 

memakai ventilator mekanis yang selalu dipakai pada unit perawatan 

yang intensif. 

c. Pneumonia saat mendapat perawatan kesehatan 

Penyakit bakteri yang dikenal sebagai "pneumonia yang didapat 

dari layanan kesehatan" memengaruhi pasien yang menjalani 

perawatan di klinik rawat jalan seperti fasilitas dialisis ginjal atau 

tinggal di rumah perawatan jangka panjang. Pneumonia didapatkan 

melalui layanan kesehatan, termasuk pneumonia dimana bisa di rumah 

sakit, bisa membuat kuman lebih resisten pada pengobatan. 

d. Pneumonia aspirasi 

Menghirup cairan, muntahan, makanan, ataupun air liur dapat 

menyebabkan pneumonia aspirasi. Apabila memengaruhi refleks 

muntah yang biasa, misalnya masalah menelan, cedera otak, 
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komsumsi alkohol ataupun obat-obatan terlarang, bentuk pneumonia 

ini lebih mungkin terjadi. 

2) Pneumonia pada usia lanjut disebabkan karena infeksi kuman yang 

menyerang paru-paru (seperti halnya batuk kronis). Kuman penyebab 

pneumonia adalah Streptococcus pneumoniae , Haemophilus influenza, 

Staphylococcus aerus batang gram negatif. Karena daya tahan dan respons 

tubuh terhadap serangan kuman sudah tidak optimal, setiap saat bisa saja 

kondisi tubuh memburuk dengan cepat. Misalnya, Keseimbangan 

elektrolit (Na, K, dan klorida) dan berbagai penyakit metabolik sering 

terjadi. Gangguan pasokan udara yang cepat juga dapat mengakibatkan 

kekurangan oksigen dan kesulitan bernapas pada lansia. Orang lanjut usia 

lebih rentan terhadap pneumonia karena berbagai perubahan terkait 

penuaan pada kapasitas cadangan paru, elastisitas, fleksibilitas, dan 

ventilasi yang mengakibatkan hilangnya refleks batuk dan kolapsnya 

saluran udara. Risiko pneumonia berlipat ganda dalam kondisi termasuk 

mabuk, penyakit jantung, dan pengobatan imunosupresif yang 

memengaruhi refleks tumpahan pelindung dan transportasi silia. Faktor 

penting yang berkontribusi terhadap pneumonia pada lansia adalah 

aspirasi flora orofaringeal. Penyebab utama kematian terkait infeksi pada 

lansia adalah pneumonia (Dwi Sarbini S. Z., 2019). 
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3) Beberapa penyebab terjadinya pneumonia pada anak adalah : 

a. Bayi baru lahir prematur dengan berat kurang dari 2500 gram lebih 

mungkin meninggal dalam beberapa hari atau minggu pertama 

kehidupan. 

b. Pemberian ASI yang tidak tercukupi karena air susu ibu merupakan 

sumber gizi dimana sesuai kebutuhan bayi serta makanan dimana 

paling sempurna bagi bayi mau dari kuantitas ataupun kualitas. 

c. Terjadinya malnutrisi (kekurangan gizi) dapat menimbulkan gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

d. Tak lengkapnya imunisasi campak yang diberikan. 

e. Bayi risiko pneumonia meningkat 4,1 kali lipat bagi mereka yang 

tidak mendapat vitamin A lengkap dan pemberian makan terlalu dini 

pada bayi mengakibatkan bayi terkena pneumonia. 

f. Faktor orang tua seperti pendidikan orang tua secara tidak langsung 

mempengaruhi pemahaman ibu dan kerentanan terhadap pneumonia.  

g. Faktor sosial ekonomi berhubungan dengan kejadian penyakit 

pneumonia diukur dari besarnya rumah tangga, banyaknya penghuni 

dalam rumah, banyak kamar. Kelompok sosial ekonomi rendah 

biasanya mengkonsumsi makanan padat gizi yang kurang, membuat 

mereka lebih rentan terhadap pneumonia. 

h. Faktor lingkungan seperti asap rokok jika terhirup dapat 

mempengaruhi kejadian penyakit pneumonia 1,27 kali lebih besar, 
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perokok dalam rumah bersiko 2,9 kali lebih besar untuk terkena 

pneumonia. Kepadatan hunian minimal 10 m2/orang, bila kepadatan 

hunian tinggi mempengaruhi pertukaran udara dalam rumah (Putri S. 

M., 2019). 

4) Penyebab pneumonia pada orang dewasa diantaranya adalah virus (virus 

influenza, virus paraifluenza dan virus adena), bakteri (streptokokus, 

pneumokokus, stafilokokus, hemophilus dan influenza), jamur, protozoa 

dan bahan kimia  (Khotimah I. F., 2022). 

4. Tanda dan Gejala 

Demam, takipnea, takikardia, batuk berdahak, serta perubahan jumlah 

dan komposisi sputum merupakan tanda-tanda pneumonia yang sering 

dijumpai. Pasien juga akan mengalami rasa tidak nyaman di dada yang terasa 

seperti ditusuk pisau, inspirasi yang menetap, dan pembesaran dada 

(Puspitasari, 2019). 

Tanda dan gejala pneumonia terhadap anak serta bayi tergantung 

mengenai beratnya infeksi, umumnya yakni berikut (Yuli Lestari I. S., 2022): 

a. Gejala infeksi umum, yakni demam, malaise, sakit kepala, gelisah, 

turunnya nafsu makan, mengeluhkan gastrointestinal misalnya muntah,  

mual, ataupun diare, terkadang didapatkan gejala infeksi ekstrapulmoner. 

b. Gejala gangguan respiratori, yakni sesak napas, batuk, takipnea, retraksi 

dada, air hunger, napas cuping hidung, sianosis serta merintih. 
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Tanda serta gejala pneumonia pada lansia akan bermanifestasi sebagai 

penurunan nafsu makan yang menyerupai dispepsia. Keluhan lesu dan lemah 

akan mendominasi bersamaan dengan kurangnya minat. Keadaan selanjutnya 

mungkin melihat penurunan kapasitas pasien untuk melakukan tugas sehari-

hari, menyebabkan imobilitas, dan akhirnya keadaan kebingungan akut. Ada 

juga yang jatuh atau instabilitas postural (sering tersandung). Batuk, demam, 

dan sesak napas biasanya bukan tanda-tanda pneumonia pada lansia (Iwa, 

2022). 

Tanda dan gejala pneumonia pada orang dewasa yakni menggigil, 

demam, berkeringat, batuk, sakit dada sebab sesak, pleuritis, pasien lebih suka 

baring dengan lutut tertekuk sebab nyeri dada (Khotimah I. F., 2022). 

5. Faktor risiko 

Faktor risiko pneumonia menurut (Puspitasari, 2019): 

1) Siapapun bisa terkena pneumonia, namun kelompok yang paling rentan 

adalah mereka yang berusia diatas 65 tahun dan anak-anak di bawah usia 

2 tahun. 

2) Pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Jika seorang pasien dirawat di unit 

perawatan intensif, terutama jika dia menggunakan ventilator, 

kemungkinan tertular pneumonia meningkat. 

3) Memiliki penyakit jangka panjang. Jika seseorang menderita asma, 

penyakit jantung, atau PPOK, mereka jauh lebih rentan terifeksi 

pneumonia. 



35 
 

 
 

4) Merokok. Pertahanan alami tubuh terhadap virus dan bakteri penyebab 

pneumonia adalah merokok. 

5) Kelemahan sistem imun. Pneumonia juga dapat terjadi pada penderita 

HIV/AIDS dimana menjalani transplantasi organ, menjalani kemoterapi 

jangka panjang, ataupun yang menggunakan steroid. 

6. Patogenesis 

Tiga elemen, termasuk kondisi pasien (imunitas), mikroorganisme yang 

menyerang pasien, dan interaksinya dengan lingkungan, semuanya berperan 

dalam patogenesis pneumonia. Pertumbuhan mikroorganisme tidak akan 

terjadi pada kondisi paru-paru yang sehat, kondisi diakibatkan terdapat sistem 

pertahanan paru. Ketika bakteri hadir pada paru-paru, sistem kekebalan, 

lingkungan, dan mikroba tidak seimbang yang memungkinkan kuman tumbuh 

dan menyebabkan penyakit.  

Terdapat cara mikroorganisme menggapai permukaan, yaitu : 

1) Inokasi langsung 

2) Penyebaran dari darah 

3) Inhalasi bahan aerosol 

4) Kolonisiasi pada permukaan mukosa 

Metode yang paling umum di antara keempatnya adalah kolonisasi. 

Virus, mikroba yang tidak biasa, mikobakteri, dan jamur semuanya 

menghirup. Sebagian besar bakteri dengan diameter aerodinamis 0,5 hingga 
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2,0 mikron bisa memasuki bronkus terminal ataupun alveoli serta 

menyebabkan penyakit di sana. Sebagian besar infeksi paru-paru dimulai 

dengan kolonisasi saluran pernapasan bagian atas (hidung, orofaring) yang 

mengarah ke aspirasi ke saluran pernapasan bagian bawah dan inokulasi 

kuman. Selain 50% orang normal yang menyedot sekret orofaring saat mereka 

tidur, pecandu alkohol dan obat-obatan juga mengalami kondisi ini (abose 

obat).  

Aspirasi volume kecil sekresi orofaringeal (0,001-1,1 ml) bisa 

menyebabkan titer inokulum bakteri dan pneumonia dimana signifikan karena 

konsentrasi bakteri sekresi orofaring yang sangat tinggi yaitu 108-10/ml 

(Askar, 2020). 

7. Patofisiologi 

Eksudat (cairan inflamasi ekstravaskular), produk sampingan dari 

respons inflamasi, dapat berkembang di alveoli dan menghalangi aliran 

oksigen dan karbon dioksida. Penyakit saluran napas reaktif pada pasien 

berpotensi menyebabkan bronkospasme. Jenis bronkopneumonia yang paling 

khas memiliki distribusi yang homogen dan menyebar dari bronkus ke 

parenkim paru di sekitarnya. Pneumonia lobar adalah istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan infeksi yang mempengaruhi sebagian besar dari satu 

atau lebih lobus. Banyak agen mikrobiologi di berbagai lingkungan dapat 

menyebabkan pneumonia. Bakteri, jamur, dan virus gram negatif yang paling 
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umum pada anak-anak adalah Klebsiella, spesies Pseudomonas aeruginosa, 

Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus 

pneumoniae (Puspitasari, 2019). 

8. Tatalaksana Pneumonia 

Pemberian obat-obatan khusus untuk mengobati bakteri infeksi 

pneumonia tertentu merupakan metode utama pengobatan pneumonia. 

Sebelum antibiotik definitif diberikan, antibiotik empiris dan terapi suportif 

harus diberikan untuk mempertahankan keadaan pasien. Tujuan pemberian 

antibiotik adalah untuk menawarkan terapi kausal terhadap bakteri penyebab 

penyakit (Dahlan, 2017). 

a. Tatalaksana pneumonia pada anak (WHO, 2014) 

Amoksisilin oral dengan dosis minimal 40 mg/kg/dosis dua kali sehari 

(80 mg/kg/hari) selama lima hari biasanya harus diberikan kepada anak-

anak dengan pneumonia pernapasan cepat yang tidak menunjukkan sesak 

dada atau gejala distres lainnya. Amoksisilin diberikan selama tiga hari di 

daerah dengan kejadian HIV rendah. Anak-anak dengan pneumonia 

pernapasan cepat harus memiliki pilihan untuk dirujuk ke institusi di mana 

terapi lini kedua cocok jika pengobatan amoksisilin lini pertama mereka 

gagal.  

1. Pneumonia tarikan dada pada anak usia 2-59 bulan harus diobati 

dengan amoksisilin oral dengan dosis minimal 40 mg/kg dua kali 

sehari, atau 80 mg/kg sehari selama lima hari. 
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2. Sebagai terapi lini pertama, ampisilin parenteral (atau penisilin) dan 

gentamisin harus diberikan kepada anak usia 2-59 bulan yang 

menderita pneumonia berat. Setiap enam jam selama sedikitnya lima 

hari, berikan ampisilin 50 mg/kg atau benzil penisilin 50 unit per kg 

secara intravena (IM/IV). 7,5 mg.kg gentamisin diberikan IM / IV 

sekali sehari selama setidaknya lima hari. Anak-anak dengan 

pneumonia berat yang tidak menanggapi terapi lini pertama harus 

mendapatkan ceftriaxone sebagai pengobatan lini kedua. 

3. Untuk bayi baru lahir dengan infeksi HIV dan anak-anak di bawah 

usia lima tahun yang menderita pneumonia berat atau sulit diobati, 

rejimen antibiotik lini pertama disarankan untuk memasukkan 

amoksisilin (atau penisilin jika ampisilin tidak tersedia) bersama 

dengan gentamisin atau ceftriaxone. 

4. Ceftriaxone disarankan sebagai pengobatan lini kedua untuk bayi dan 

anak yang terinfeksi HIV dengan pneumonia berat atau pneumonia 

penarikan dada yang tidak menanggapi terapi ampisilin atau penisilin 

+ gentamisin. 

b. Tatalaksana pneumonia dewasa (Society, 2019) 

1. Rawat Jalan 

- Disarankan untuk pasien rawat jalan dewasa yang sehat tanpa penyakit 

penyerta atau faktor risiko infeksi yang kebal terhadap antibiotik: 

a) amoksisilin 1 g tiga kali sehari  
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b) Doksisiklin 100 mg dua kali sehari  

c) Hanya di lokasi di mana terdapat resistensi pneumokokus terhadap 

makrolida, makrolida (azithromycin 500 mg pada hari pertama, 

250 mg setiap hari, clarithromycin 500 mg dua kali sehari, atau 

clarithromycin extended release 1.000 mg setiap hari) digunakan. 

- Disarankan untuk pasien dewasa rawat jalan dengan penyakit penyerta 

seperti diabetes melitus, alkoholisme, kanker, asplenia, jantung kronis, 

paru-paru, hati, atau penyakit ginjal: 

a) Terapi kombinasi:  

 Dosis amoksisilin/klavulanat 500 mg/125 mg tiga kali sehari, 

875 mg/125 mg dua kali sehari, 2.000 mg/125 mg dua kali sehari, 

atau sefalosporin (200 mg/hari atau 500 mg/hari cefpodoxime) 

setiap hari semuanya diterima;  

 Makrolida (azitromisin 500 mg dihari pertama selanjutnya 250 

mg tiap hari, klaritromisin) 

 Doksisiklin 100 mg dua kali sehari (rekomendasi bersyarat, 

kualitas bukti rendah untuk terapi kombinasi); 

b) Monoterapi: 

 Fluoroquinolones pernapasan (levofloxacin 750 mg tiap hari, 

moxifloxacin 400 mg tiap hari, ataupun gemifloxacin 320 mg tiap 

hari) (rekomendasi kuat, kualitas bukti moderat). 
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2. Rawat Inap 

Pada orang pneumonia dewasa yang tidak parah, direkomendasikan: 

a) B-laktam dan makrolida dalam kombinasi (1,5–3 g ampisilin 

sulbaktam setiap 6 jam, 1-2 g cefotaxime setiap 8 jam, 1-2 g 

ceftriaxone setiap hari, atau 600 mg ceftaroline setiap 12 jam) 

(azitromisin 500 mg setiap hari atau klaritromisin 500 mg dua kali 

sehari)  

b) Monoterapi inhalasi fluorokuinolon (levofloxacin 750 mg setiap 

hari, moxifloxacin 400 mg setiap hari). 

c) Terapi kombinasi dengan b-laktam dan doksisiklin 100 mg dua 

kali sehari (ampisilin-sulbaktam, cefotaxime, ceftaroline, atau 

ceftriaxone, dosis seperti di atas) merupakan pilihan ketiga bagi 

penderita CAP yang memiliki kontraindikasi terhadap makrolida 

dan fluorokuinolon. 

c. Penatalaksanaan medis menurut (Puspitasari, 2019)sebagai berikut: 

1) Antibiotik tergantung pada temuan pewarnaan gram dan dosis 

antibiotik yang direkomendasikan (pola resistensi, faktor risiko, 

etiologi harus dipertimbangkan). Perawatan kombinasi adalah pilihan 

lain. 

2) Hidrasi, antipiretik, obat antitusif, antihistamin, atau dekongestan 

hidung adalah contoh perawatan suportif. 

3) Istirahat di tempat tidur disarankan sampai infeksi mulai membaik. 
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4) Perawatan untuk hipoksemia melibatkan perawatan oksigen. 

5) Oksigenasi suportif meliputi penggunaan pernapasan mekanis, 

intubasi endotrakeal, dan pengiriman oksigen fraksional. 

6) Jika diperlukan, obati sepsis, syok, atelektasis, efusi pleura, atau gagal 

napas. 

7) Imunisasi pneumokokus disarankan untuk orang yang memiliki risiko 

tinggi terkena CAP. 

D. Antibiotik 

1. Definisi 

Antibiotik yakni bahan kimia dimana dibuat bakteri serta jamur dimana 

mempunyai kemampuan untuk membasmi ataupun menghentikan 

perkembangan mikroorganisme sekaligus memiliki toksisitas yang rendah 

bagi manusia. Golongan ini juga mencakup semua bahan kimia sintetis yang 

memiliki aktivitas antibakteri dan turunan semisintetiknya (Rahardja D. T., 

2015). 

Antibiotik yakni suatu obat dimana digunakan untuk membunuh atau 

menghambat/menginhibisi pertumbuhan bakteri. Antibiotik bisa didapatkan 

pada beberapa bentuk serta dan penggunaannya bisa melalui berbagai jalur 

pemberian seperti secara topikal, oral ataupun intravena. Antibiotik 

diklasifikasikan berdasarkan struktur molekul sehingga mekanisme kerja 

didapat dari model struktur tersebut. Selain itu, antibiotik juga dibagi 
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berdasarkan spektrum aktivitas terhadap bakteri gram negative atau gram 

positif. Perbedaan pada tingkat kepekaan mikroba serta banyaknya antibiotik 

jenis baru dapat menyebabkan kesulitan bagi klinisi dalam mendapat 

antibiotik dimana sesuai agar penanganan penyakit infeksi. Hal ini dimana 

memicu terjadinya resistensi (Sunandar Ihsan, 2022). 

Pada umumnya antibiotik Jamur ditumbuhkan dalam tangki yang cukup 

besar dengan nutrisi tertentu setelah disiapkan secara mikrobiologis. Untuk 

mempercepat perkembangan jamur dan meningkatkan sintesis antibiotik, 

oksigen atau udara steril disuntikkan ke dalam larutan biakan. Antibiotik ini 

diekstraksi dari cairan kultur, dimurnikan, dan aktivitasnya dipastikan.  

- Antibiotika semisintetik, Bahan kimia inovatif tertentu diintegrasikan ke 

dalam antibiotik fundamental jika diberikan ke persemaian (substrat 

kultur). Bahan kimia sintetik adalah apa yang diproduksi, seperti penisilin-

V. 

- Sekarang diproduksi secara kimiawi, antibiotik sintetik tidak lagi 

diproduksi secara biosintetik. Kloramfenikol, misalnya (Rahardja D. T., 

2015). 

2. Mekanisme Kerja Antibiotik 

Mekanisme kerja seperti dalam kasus kloramfenikol, tetrasiklin, 

aminoglikosida, makrolida, dan linkomisin, adalah penekanan sintesis protein. 

Selain itu, antibiotik tertentu (seperti penisilin dan sefalosporin) memengaruhi 

membran sel atau dinding sel (polimiksin, poliena, dan imidazol). Sebagian 
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besar virus kecil kebal terhadap antibiotik, mungkin karena mereka tidak 

memiliki proses metabolisme sendiri dan hanya bergantung pada metabolisme 

inangnya (Rahardja D. T., 2015).   

3. Golongan Antibiotik 

Berdasarkan situs aksi, rentang aktivitas, dan struktur kimiawi antibiotik, 

berbagai kategori dapat dibuat (Rahmawati, 2019). 

a. Penggolongan antibiotik berdasarkan tempat kerjanya 

Tabel 2. Penggolongan antibiotik berdasarkan atas tempat kerja (Rahmawati, 

2019) 

Tempat kerja Proses yang dihambat Antibiotika Tipe Aktivitas 

Dinding sel 

 

 

 

 

Sintesis mukopeptida 

Pengikatan silang 

dinding sel 

Sintesis peptida dinding 

sel 

Pengikatan silang 

dinding sel 

Sintesis mukopeptida 

Basitrasin 

Sefalosporin 

 

Sikloserina 

 

Penisilin 

 

Vankomisin 

Bakteriosid 

Bakteriosid 

 

Bakteriosid 

 

Bakteriosid 

 

Bakteriosid 

Membran sel Fungsi membran 

sitoplasma 

Sda 

Integritas membran 

Amfoterisin B 

 

Nistatin 

Polimiksin 

Fungisid 

 

Fungisid 

Bakteriosid 

Ribosoma 50 S 

sub unit 

Sintesis protein 

Sda 

Sda 

Kloramfenikol 

Eritromisin 

Linkomisin 

Bakteriostatik 

Sda 

Sda 

Ribosoma 30 S 

sub unit 

Sintesis protein 

Sintesis protein 

Aminoglikosida 

Tetrasiklin 

Bakteriosid 

Bakteriostatik 

Asam nukleat Sintesis DNA dan 

mRNA 

Sda 

Aktinomisin 

Griseofulvin 

Fungisid 

Fungisid 
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DNA dan atau 

RNA 

Sintesis DNA 

SIntesis mRNA 

Mintomisina C 

Rifampin 

Fungisid 

Bakteriosid 

b. Penggolongan antibiotik mengenai spektrum aktivitasnya bisa terbagi 

beberapa bagian, yakni: 

1) Antibiotik spektrum luas yang bekerja melawan bakteri gram positif 

dan gram negatif. 

Turunan tetrasiklin dan amfenikol, rifampisin, beberapa turunan 

penisilin (termasuk ampisilin, amoksisilin, bacampin, karbenisilin, 

hetacillin, dan lain-lain), turunan aminoglikosida, turunan makrolida, 

dan sebagian besar turunan sefalosporin. 

2) Antibiotik dengan dominasi tindakan yang lebih besar terhadap 

bakteri gram positif. 

Contohnya termasuk eritromisin, benzil penisilin, sebagian besar 

turunan penisilin, kloksasilin, prokain penisilin G, dan beberapa 

turunan sefalosporin. 

3) Antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram 

negative. 

Sebagai contohnya adalah kolistin, polimiksin B sulfat dan sulfomisin. 

4) Antibiotik yng aktivitasnya dominan pada Mycobacteriae. 

Sebagai contoh adalah streptomisin, kanamisin, sikloserin, vimisin  

dan lain-lain. 
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5) Antibiotik yang aktif terhadap jamur. 

Sebagai contoh adalah grisofulvin, antibiotik polien (nistatin dan 

amfoterisin B). 

6) Antibiotik yang aktif terhadap neoplasma (anti kanker). 

Contohnya adalah aktinomisin, bleomisin, mitomisin, mitramisin dan 

lain-lain. 

c. Berdasarkan struktur kimianya antibiotik  dibagi menjadi 10 kelompok 

yaitu: 

1) Antibiotik beta laktam (turunan penisilin, sefalosporin dan beta 

laktam non klasik) 

2) Turunan amfenikol 

3) Turunan tetrasiklin 

4) Aminoglikosida 

5) Antibiotik makrolida 

6) Antibiotik polipeptida 

7) Antibiotik linkosamida 

8) Antibiotik polien 

9) Antibiotik ansamisin 

10) Antibiotik antrasiklin 

4. Resistensi Antibiotik 

Ketika seseorang memiliki resistensi antimikroba, penyakit yang 
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disebabkan oleh jamur, bakteri, parasit, atau virus tidak dapat diobati dengan 

obat antimikroba sesuai dosis yang dianjurkan. Resistensi antibiotik, yang 

memiliki fokus yang lebih sempit daripada resistensi antimikroba dan 

menyangkut kapasitas obat antibakteri untuk mengobati infeksi bakteri, 

adalah hasil dari resistensi antimikroba. Obat antibiotik yang seharusnya 

hanya digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri, sebenarnya 

digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus dan jamur 

karena penggunaan antibiotik yang luas dalam mengobati gangguan infeksi 

(Muntasir, 2021). 

Kapasitas bakteri untuk menangkal dan mengurangi kemanjuran 

antibiotik dikenal sebagai resistensi. Beberapa hal dapat menyebabkan hal 

tersebut, antara lain (Muntasir, 2021): 

1) Menggunakan enzim yang dihasilkan untuk menghancurkan antibiotik 

2) Memodifikasi reseptor untuk titik penangkapan antibiotik 

3) Mengubah target fisika-kimia antibiotik dalam sel bakteri. 

4) Dinding sel bakteri telah mengalami modifikasi yang mencegah penetrasi 

antibiotik ke dalamnya. 

5) Antibiotik memasuki sel bakteri, tetapi segera keluar dari sel berkat 

sistem transpor aktif di luar sel. 

5. Prinsip Penggunaan Antibioik Bijak 

Penggunaan antibiotik harus hati-hati untuk pencegahan munculnya 
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resistensi antimikroba serta mengurangi pemakaian antibiotik, dimana 

akhirnya dapat menurunkan biaya perawatan pasien, mempersingkat lama 

rawat inap, menghemat biaya rumah sakit, dan meningkatkan kualitas 

pelayanan rumah sakit. Perlawanan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, 

tetapi dapat diperlambat. Berikut panduan pemakaian antibiotik dengan bijak 

(Muntasir, 2021): 

a. Gunakan antibiotik yang tepat, yaitu yang memiliki indikasi yang ketat, 

spektrum yang terbatas, serta dosis, interval, dan lama pengobatan yang 

tepat. 

b. Membatasi pemakaian antibiotik dan menekankan pemakaian antibiotik 

lini pertama merupakan dua karakteristik dari kebijakan penggunaan 

antibiotik. 

c. Penerapan pedoman penggunaan antibiotik, pembatasan penggunaan 

antibiotik, dan persetujuan penggunaan obat tertentu adalah semua cara 

untuk mengontrol penggunaan antibiotik (antibiotik cadangan). 

d. Langkah pertama dalam menetapkan alasan yang tegas untuk penggunaan 

antibiotik adalah membuktikan adanya kondisi infeksi menggunakan data 

klinis dan temuan tes laboratorium seperti mikrobiologi dan serologi, di 

antara sumber pendukung lainnya. Penyakit yang sembuh sendiri tidak 

diobati dengan antibiotik. 

e. Pemilihan jenis antibiotik harus berdasar pada: 

1) Pengetahuan tentang kisaran mikroorganisme penyebab infeksi dan 
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pola kerentanan antibiotiknya. 

2) Temuan analisis mikrobiologi atau penilaian bakteri penyebab infeksi. 

3) Karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotik. 

4) Deeskalasi harus dilakukan setelah mempertimbangkan temuan 

mikrobiologis, keadaan klinis pasien, dan ketersediaan obat. 

5) Hemat biaya: Obat yang paling terjangkau dan aman dipilih. 

f. Langkah-langkah berikut digunakan untuk menerapkan penggunaan 

antibiotik yang bijaksana: 

1) Meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan tentang penggunaan 

antibiotik secara bijak. 

2) Memperkuat laboratorium hematologi, imunologi, dan mikrobiologi 

atau laboratorium terkait penyakit menular lainnya untuk 

meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas penunjang. 

3) Membuat kerangka kerja untuk mengelola penyakit menular melalui 

kerja sama tim. 

4) Membuat kerangka kerja untuk mengelola penyakit menular melalui 

kerja sama tim. 

5) Membentuk tim multidisiplin untuk mengawasi dan mengelola 

penerapan antibiotik secara hati-hati. 

6) Pantau penggunaan antibiotik secara menyeluruh dan terus menerus. 

7) Menetapkan kebijakan dan pedoman nasional, rumah sakit, fasilitas 

kesehatan lain, dan masyarakat yang lebih spesifik untuk penggunaan 
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antibiotik. 

Antibiotik digunakan dalam tiga keadaan berbeda di institusi kesehatan: 

a) Antibiotik Terapi Empiris 

Ketika ada infeksi tetapi penyebab bakteri tidak diketahui, pengobatan 

empiris, atau penggunaan antibiotik, digunakan. 

b) Antibiotik untuk Terapi Definitif 

Dalam situasi penyakit dimana jenis bakteri penyebabnya dan pola 

resistensinya diketahui, antibiotik digunakan sebagai terapi terakhir. 

c) Antibiotik untuk Terapi profilaksis 

Antibiotik digunakan sebagai obat pencegahan untuk mengobati penyakit 

dan mencegah infeksi. 

E. Tinjauan Islam terhadap Pengobatan 

Islam berisi penjelasan tentang terapi berdasarkan firman Allah Swt QS. 

Asy Syu’ara/26: 80 

 وَاِذاَ مَرِضْتُ فهَُوَ يشَْفِيْن    

Terjemahnya :  

         “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.” 

Menurut pandangan Quraish Shihab, Dialah yang menyembuhkanku saat 

aku sakit dengan mengatur terapi sambil berserah diri kepada-Nya (Shihab, 

2005). 
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Ayat ini menggarisbawahi suatu keyakinan yang harus dijunjung tinggi 

oleh umat Islam: bahwa Allah Swt lah yang menyembuhkan manusia ketika 

sakit. Setiap penyakit yang diderita seseorang dapat disembuhkan oleh Allah. 

Namun, seperti yang tertuang dalam sebuah hadits dalam biografi Imam Muslim, 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, “Manusia juga harus 

mempelajari cara mendapatkan obat ini” : 

حَدَّثنََا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأبَوُ الطَّاهِرِ وَأحَْمَدُ بْنُ عِيسَى 

 أخَْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالوُا حَدَّثنََا ابْنُ وَهْبٍ 

بيَْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ  عَنْ عَبْدِ رَب ِهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أبَِي الزُّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قَالَ لِكُل ِ داَءٍ دوََاءٌ فَإذِاَ  ِ صَلَّى اللََّّ رَسُولِ اللََّّ

 ِ   عَزَّ وَجَلَّ أصُِيبَ دوََاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإذِْنِ اللََّّ
Artinya : 

 “Telah menceritakan kepada kami (Harun bin Ma'ruf) dan (Abu Ath 

Thahir) serta (Ahmad bin 'Isa) mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami 

(Ibnu Wahb); Telah mengabarkan kepadaku ('Amru) yaitu Ibnu Al Harits dari 

('Abdu Rabbih bin Sa'id) dari (Abu Az Zubair) dari (Jabir) dari Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. 

Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah 

penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim, No. 4084) 

Hadis yang lain menyebutkan, sebagaimana diriwayatkan dari musnad 

Imam Ahmad dari shahabat Usamah bin Suraik, bahwasanya Nabi bersabda:  

بيَْرِيُّ حَدَّثنََا  دُ بْنُ الْمُثنََّى حَدَّثنََا أبَوُ أحَْمَدَ الزُّ حَدَّثنََا مُحَمَّ

ي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثنَِي عَطَاءُ بْنُ أبَِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبَِ 
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 ُ ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي  رَبَاحٍ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

ُ داَءً إلََِّّ أنَْزَلَ لَهُ شِفَاءً   عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا أنَْزَلَ اللََّّ
Artinya : 

“Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan 

Arab Badui. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' 

Beliau menjawab, 'Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah 

tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, 

kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya, 'Penyakit apa itu?' Beliau menjawab, 

'Penyakit tua.'" (HR Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, 

Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, No. 5246). 

Hadits ini menjelaskan bahwa tidak termasuk satu penyakit, yaitu usia 

lanjut, setiap penyakit yang Allah turunkan ke dunia ini pasti ada penawarnya 

atau obatnya dengan izin-Nya. Suatu penyakit dapat disembuhkan jika diobati 

dengan obat yang tepat, menurut Hadits. Pemberian obat harus dipikirkan secara 

matang karena setiap penyakit memiliki obat tertentu yang terkait dengan 

terapinya. Pengiriman obat yang tidak tepat bahkan mungkin memiliki efek 

negatif yang tidak diinginkan pada pasien. Evaluasi penggunaan obat adalah 

langkah untuk menilai ketepatan pemberian obat. 

Langkah penting dalam mencapai kesehatan yang baik adalah evaluasi 

penggunaan obat. Kesesuaian terapi, tidak kurang dari dan tidak lebih dari kadar 

yang telah ditetapkan, merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk 

mencapai dampak terapeutik. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai terapi 

pengobatan tidak melampaui apa yang telah ditetapkan dan telah dinyatakan 

sesuai dengan perintah Allah Swt dalam QS. Al-Qamar/54: 49 
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 انَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْنٰهُ بقَِدرٍَ 
Terjemahnya : 

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” 

(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019). 

Menurut pemahaman Quraish Shihab, Kami telah menyusun segala 

sesuatu menurut ukuran menurut hikmah. Selanjutnya kita amati bahwa setiap 

makhluk hidup dibekali dengan senjata untuk mempertahankan diri dari serangan 

musuhnya atau menangkal ancaman kepunahan dalam kerangka susunan dan 

tingkatan yang telah Allah tetapkan untuk segala sesuatu. Ada banyak jenis 

senjata. Sementara ular raksasa memiliki otot yang sangat kuat tetapi jarang 

membawa racun, ular kecil memiliki racun atau kemampuan untuk bergerak 

cepat. sampai ke manusia, dan sebagainya. Tidak ada yang Allah buat tanpa 

tujuan yang berarti atau sia-sia, dan masing-masing diberi potensi dan sumber 

daya yang diperlukan untuk memenuhi peran yang dimaksudkan (Shihab, 2005). 

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui 

qadar (ukuran atau aturan). Dalam bidang kesehatan, kadar ini dapat dikaitkan 

dengan takaran obat-obatan sesuai dengan pedoman atau kadarnya. Aturan 

penggunaan obat yang terkait dengan interval waktu minum obat juga dapat 

berlaku jika melebihi batas yang dapat mengakibatkan masalah komorbiditas dan 

mencegah tercapainya terapi yang ditargetkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian memakai pendekatan kuantitatif dan bersifat deskriptif. 

Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif, suatu teknik dimana dimulai dengan 

pengumpulan data, interpretasi data, serta tampilan dan hasil, adalah untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif dengan 

menggunakan statistik (Sugiyono, 2019).  

Pada penelitian dilakukan evaluasi memakai antibiotik pasien pneumonia 

secara kualitatif memakai metode gyssens dengan pengambilan data secara 

retrospektif. Metode gyssens bentuknya diagram alir dimana bisa mengevaluasi 

semua aspek peresepan antibiotik kemudian dikategorikan dengan kategori 0 

(rasional) serta kategori I-VI (tidak rasional). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakana pada RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1-30 September 2022. 

C. Populasi Penelitian 

(Sugiyono, 2019) menegaskan jika populasi yakni istilah luas dimana 

mengacu pada hal-hal atau orang yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan 

untuk ukuran, komposisi, dan sifat-sifat lainnya. 
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Semua pasien pneumonia di RS Nene Mallomo Kabupaten Sidrap antara 

Januari-Desember 2021 menjadi populasi penelitian. 

D. Sampel Penelitian 

(Sugiyono, 2019) mengklaim bahwa sampel mencerminkan ukuran dan ciri 

populasi. 

Sampel pada penelitian yakni semua pasien Pneumonia RSUD Nene Mallomo 

Kabupaten Sidrap periode Januari-Desember 2021 dimana memenuhi kriteria 

eksklusi serta inklusi. Adapaun kriteria pasien yakni: 

1. Kriteria Inklusi 

1) Pasien dengan diagnosa pneumonia.  

2) Pasien berjenis kelamin perempuan serta laki-laki 

3) Kategori semua usia (balita, anak-anak, dewasa dan lansia) 

4) Pasien pneumonia yang mendapat pengobatan antibiotik  

5) Pasien rawat inap di rumah sakit periode Januari-Desember 2021 

2. Kriteria Eksklusi 

1) Rekam medik pasien tidak lengkap sehingga tidak dapat di evaluasi 

dengan metode gyssens 

2) Pasien yang tidak rawat inap dimana terdiagnosa pneumonia di RSUD 

Nene Mallomo periode Januari-Desember 2021 
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Tabel 3. Tabel Sampel Pasien Pneumonia Periode 2021 

Bulan Jumlah 

Januari 7 

Februari 3 

Maret 7 

April 12 

Mei 1 

Juni 6 

Juli 9 

Agustus 9 

September 14 

Oktober 14 

November 10 

Desember 8 

Total 100 

E. Penentuan Besar Sampel 

Menurut teori (Frankel, 1993), jumlah sampel minimal untuk penelitian 

deskriptif adalah 100, maka besar sampel penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan jumlah tersebut. Peneliti kemudian melakukannya rekam medik 

pasien pneumonia sebanyak 100 yang telah memenuhi kriteria inklusi.  

a. Rata-rata populasi : 

Tabel 4. Kelompok umur populasi pasien pneumonia di instalasi rawat inap tahun  

2021. 

Kelompok umur 

O-6 

HARI 

6-28 

HARI 

28 

HARI< 

1 THN 

1-4 

THN 

4-14 

THN 

14-24 

THN 

24-44 

THN 

44-64 

THN 

>64 

THN 
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F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan secara retrospektif, 

menggunakan rekam medis individu dengan pneumonia. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara melakukan skrining rekam medik berdasarkan kriteria 

inklusi. 

G. Teknik Pengambilan Sampel 

Purposive sampling menggunakan data pasien yang telah didiagnosis 

pneumonia dan sedang menjalani terapi antibiotik merupakan metode sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah metode pengambilan sampel non-

probabilitas. 

H. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Variabel Independent) 

Kehadiran variabel dependent dapat dipengaruhi atau disebabkan oleh 

variabel independent. Penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia 

berfungsi sebagai variabel independen penelitian. 
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2. Variabel Terikat (Variabel Dependent) 

Variabel Dependent adalah hasil dari variabel Independent (bebas).  Variabel 

terikat pada penelitian adalah kerasionalan penggunaan antibiotik terhadap 

pasien pneumonia berdasarkan metode gyssens. 

Variabel bebas  Variabel Terikat  Parameter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian 

 Pada penelitian ini peneliti meneliti mengenai kerasionalan 

penggunaan antibitik di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Nene Mallomo 

Kabupaten Sidrap periode Januari – Desember 2021 pada pasien pneumonia 

dengan metode Gyssens yang meliputi ketepatan indikasi, ketepatan 

Penggunaan 

Antibiotik 

Kerasionalan 

Antibiotik 
- Ketepatan Indikasi 

- Ketepatan pemilihan 

berdasarkan efektivitas 

- Toksisitas 

- Harga 

- Lama Pemberian 

- Dosis 

- Interval Pemberian 

- Rute Pemberian 

- Waktu Pemberian 

 

 

Kategori Gyssens 

Rasional (Kategori 0) Tidak rasional (Kategori I-VI) 
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pemilihan berdasarkan efektivitas, toksisitas, harga, lama pemberian, dosis, 

interval pemberian, rute pemberian, dan waktu pemberian. 

I. Tahap Penelitian 

1. Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan Alur Penelitian 

a. Persiapan (Permohonan Izin Penelitian) 

Menyusun dan menyampaikan surat permohonan izin melakukan 

penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi 

Farmasi UIN Alauddin Makassar kepada Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidrap. 

b. Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data dari rekam medis pasien pneumonia yang diobati 

dengan antibiotik harian di fasilitas rawat inap dari Januari hingga 

Permohonan Surat Izin Penelitian 

        Analisis data 

Mengumpulkan data rekam medik pasien pneumonia 

Seleksi data yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

Pengolahan data 
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Desember 2021, meliputi rejimen antibiotik, identitas pasien, perawatan 

yang diberikan kepada pasien, data klinis, dan data laboratorium.  

 

c. Seleksi Data 

1) Proses pemilihan rekam medik pasien yang masuk ke dalam kriteria 

inklusi 

2) Pengambilan data dan pencatatan data hasil rekam medik di ruang 

administrasi berupa: 

a. Nomor Rekam Medis 

b. Identitas pasien (Nama, jenis kelamin, umur, penyakit kompliasi 

dan penyakit penyerta) 

c. Tanggal perawatan 

d. Diagnosa penyakit, riwayat penyakit pasien, dan keluhan pasien 

e. Data penggunaan obat (jenis, regimen dosis, aturan penggunaan, 

rute pemberian, jumlah antibiotik yang diresepkan) 

d. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan diagram alur gysses yang terbagi 

dalam 0-VI kategori. 

e. Analisis Data 

Data yang dihasilkan dari kategori gyssens kemudian di analisis 

menggunakan SPSS statistic 22.0. Setelah analisis program SPSS, data 
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hasil penelitian kemudian dianalisis lanjutan menggunakan metode SEM 

(Structual Equation Modelling) menggunakan IBM AMOS 22.  

Metode SEM (Structual Equation Modelling) dalam penelitian ini 

bertujuan untuk melihat variabel mana yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kualitas pengobatan. 

2. Skema Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Gambar 4. Skema Penelitian

RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap 

Rekam Medik 

Populasi Pasien Pneumonia 

Pasien Penderita Pneumonia periode 

Januari-Desember 2021 

Jenis Antibiotik 

Umur 

Jenis  Kelamin 

Lama Pemberian 

Metode Gyssenss 

(Kategori 0-VI) 

Analisis dengan SPSS 

dan Uji SEM 

Pembahasan 

Kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Bedasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di RSUD Nene Mallomo 

Kabupaten Sidrap periode Januari-Desember 2021 terhadap penggunaaan 

antibiotik pada pasien pneumonia dihasilkan data pasien berjumlah 100 pasien 

dimana sudah memenuhi kriteria inklusi. 

1. Gambaran Subjek Penelitian 

a. Karakteristik Pasien 

Dalam penelitian ini, jenis kelamin dan usia pasien dicatat sebagai 

karakteristik pasien. 

 
Gambar 5. Karakteristik Pasien Pneumonia Berdasarkan Usia  



62 
 

  

 

Gambar 6. Karakteristik Pasien Pneumonia Berdasarkan Jenis Kelamin 

b. Karakteristik Antibiotik 

Karakteristik antibiotik yang diamati pada penelitian ini adalah lama 

pemberian antibiotik dan jenis antibiotik yang digunakan 

Tabel 5. Distribusi Lama Pemberian Antibiotik 

Lama Terapi Jumlah % 

1-7 hari 98 98 

>7 hari 2 2 

Total 100 100 

Tabel 6. Distribusi Jenis Obat yang Digunakan 

Jenis Obat Jumlah % 

Inj. Anbacim 

(Cefuroxime) 

63 63 

Inj. Ceftazidime 12 12 

Inj. Ceftriaxone 14 14 

Inj. Viccilin+ Inj. 

Gentamicin 

1 1 

Inj. Ceftaxidime+ Inj. 

Gentamicin 

8 8 
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Cefixime  1 1 

Inj. Cefotaxime 1 1 

Total 100 100 

 

2. Evaluasi Penggunaan Antibiotik  

a. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Dengan Metode Gyssens 

Tabel 7. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Menggunakaan Metode Gyssens 

Kategori Gyssens Jumlah % 

Kategori IVa 

(Ada antibiotik lain yang lebih 

efektif) 

 

67 67% 

Kategori IIIa 

(Penggunaan antibiotik terlalu 

lama) 

5 5% 

Kategori IIIb 

(Penggunaan antibiotik terlalu 

singkat) 

13 13% 

Kategori IIa 

(Penggunaan antibiotik tidak 

tepat dosis) 

1 1% 

Kategori 0 

(Penggunaan antibiotik 

tepat/bijak) 

14 14% 

  Total 100 100 

Berdasarakan tabel diatas didapatkan hasil penilaian berdasarkan 

metode gyssens sebesar 14% untuk kategori 0 (penggunaan antibiotik 

rasional), 67% untuk kategori IVA (tidak rasional karena ada antibiotik 

lain yang lebih efektif ), 5% untuk kategori IIIa (penggunaan antibiotik 

terlalu lama), 13% untuk kategori IIIB (penggunaan antibiotik terlalu 
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singkat) dan 1% untuk kategori IIa (penggunaan antibiotik tidak tepat 

dosis). 

b. Tabulasi Silang Antara X (X1,2,3,4) dan Y 

Tabulasi silang (crosstabs) merupakan tata cara buat mentabulasikan 

sebagian variabel yang berbeda ke dalam matriks. Tata cara ini digunakan 

buat memandang presentase paling banyak dalam tiap variabel. Hasil 

tabulasi silang disajikan ke dalam sesuatu tabel dengan variabel- variabel 

yang tersusun selaku kolom serta baris. 

Tabel 8. Tabel tabulasi silang antara X1 dan Y  

 Kerasionalan Antibiotik Total 

Rasional Tidak Rasional 

Jenis Antibiotik 

Anbacim 0 63 63 

Ceftazidime 0 11 11 

Ceftriaxone 13 1 15 

Cefotaxime 1 0 1 

Viccilin+Gentamicin 0 1 1 

Ceftazidime+Gentamicin 0 9 9 

Cefixime 0 1 1 

Total 14 86 100 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pasien yang mendapat 

pengobatan rasional yang diberikan jenis antibiotik ceftriaxone (13%) dan 

cefotaxime (1%). Sedangkan, pasien yang mendapat pengobatan tidak 

rasional yang diberikan jenis antibiotik anbacim (63%), ceftazidime 
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(11%), kombinasi viccilin dan gentamicin (1%), kombinasi 

ceftazidime+gentamicin (9%) dan cefixime (1%). 

Tabel 9. Tabel tabulasi silang antara X2 dan Y  

 Kerasionalan Antibiotik Total 

Rasional Tidak Rasional 

Umur 

0-5 Tahun 0 18 18 

6-25 Tahun 3 11 14 

26-35 Tahun 0 8 8 

36-45 Tahun 3 3 6 

46-55 Tahun 2 11 13 

56-65 Tahun 4 16 20 

>65 Tahun 2 19 21 

Total 14 86 100 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi umur 

pasien yang paling banyak mendapat pengobatan yang rasional pada umur 

56-65 tahun (4%), kemudian diikuti dengan umur 6-25 tahun dan umur 

36-45 tahun yaitu masing-masing (3%), kemudian umur 46-55 tahun dan 

>65 masing-masing sebesar (2%). 

Tabel 10. Tabel tabulasi silang antara X3 dan Y 

 Kerasionalan Antibiotik Total 

Rasional Tidak Rasional 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 10 41 51 

Perempuan 4 45 49 
Total 14 86 100 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penderita berjenis 

kelamin laki-laki yang paling banyak mendapatkan pengobatan yang 



66 
 

  

rasional yaitu sebanyak (10%) dibandingkan dengan perempuan yaitu 

sebanyak (4%). 

Tabel 11. Tabel tabulasi silang antara X4 dan Y  

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pasien terbanyak 

mendapat pengobatan yang rasional pada pasien yang mendapat lama 

pemberian 1-7 hari yaitu sebanyak (15%).  

c. Gambar Model SEM 

 

Gambar 7. Hasil Uji Structural Equation Model (SEM) 

 

- Uji Kecocokan (Goodness of Fit) 

Tabel 12. Hasil Mode Fit Summary Evalausi Penggunaan Antibiotik 

Model Default Model 

Probability 0,862 

 Kerasionalan Antibiotik Total 

Rasional Tidak Rasional 

Lama Pemberian 
1-7 Hari 14 84 98 

>7 Hari 0 2 2 

Total 14 86 100 
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GFI 1,000 

AGFI 0,998 

TLI 1,290 

RMSEA 0,000 

 

3. Obat yang Diresepkan Sesuai Dengan Formularium Rumah Sakit 

Tabel 13. Rata-rata Jumlah Obat yang Sesuai Formularium RS pada 

Pasien Pneumonia Periode Januari-Desember 2021 

NO Bulan Jumlah Obat 

yang Sesuai 

Formularium RS 

Jumlah Obat % 

1. Januari 2 2 100 

2 Februari 2 2 100 

3. Maret 3 3 100 

4. April 5 5 100 

5. Mei 1 1 100 

6. Juni 3 3 100 

7. Juli  3 3 100 

8. Agustus 2 2 100 

9. September 4 4 100 

10. Oktober 4 4 100 

11. November 5 5 100 

12. Desember 4 4 100 

TOTAL 38 38 100 
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B. Pembahasan 

1. Gambaran Subjek Penelitian 

a. Karakteristik Pasien 

Data distribusi pasien pneumonia berdasarkan usia pasien dilihat dari 

gambar 5 yang sangat banyak terletak di kelompok umur 65 tahun ialah 20% 

ataupun sebanyak 20 penderita serta kelompok umur 56- 65 tahun ialah 20% 

dengan jumlah 20 penderita, setelah itu diiringi kelompok umur 0- 5 tahun 

sebanyak 18%  (18 penderita), umur 6- 25 tahun sebanyak 14% ( 14 

penderita), umur 46- 55 tahun sebanyak 13% ( 13 penderita), umur 26- 35 

tahun sebanyak 8% ( 8 penderita), serta umur 36- 45 tahun sebanyak 7% ( 7 

penderita). Lansia berumur 65 tahun yang sudah memiliki penyakit 

sebelumnya merupakan kelompok beresiko terkena pneumonia (Suprapto, 

2022). Pneumonia biasanya disebabkan karena Streptococcus pneumoniae. 

Haemophilus influenza, Pseudomonas aeuruginosa dan bakteri gram negative 

lainnya. Haemophilus influenza seringkali menyerang lansia dan juga pasien 

yang memiliki komorbid, orang yang kecanduan alkohol dan pasien diabetes 

mellitus. Sedangkan, Streptococcus pneumonia biasanya menyerang pasien 

berumur dibawah 60 tahun tanpa komorbid dan pasien diatas 60 tahun dengan 

komorbid. Untuk Mycoplasma pneumonia biasanya menyebar melalui droplet 

dari pasien yang terkena pneumonia. Selain bakteri, virus juga merupakan 

penyebab tersering terjadinya pneumonia pada bayi dan anak-anak (Suprapto, 

2022). Pneumonia pada anak di bawah usia lima tahun disebabkan oleh 
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beberapa faktor risiko, antara lain pneumonia bayi, berat badan lahir rendah 

(BBLR), kurangnya vaksinasi, pemberian ASI yang tidak memadai, 

malnutrisi, defisiensi vitamin A, tingginya prevalensi kolonisasi bakteri 

patogen di nasofaring, dan kontak yang terlalu lama dengan polusi udara, 

seperti yang disebabkan oleh asap rokok atau polusi industry (Lestari, 2022). 

Presentase pasien pneumonia berdasarkan jenis kelamin dilihat dari 

gambar 6 laki-laki lebih tinggi terkena pneumonia yaitu 51% (51 pasien), 

sedangkan pada pasien perempuan sebanyak 49% (49 pasien). Hal ini sesuai 

dengan data dari profil kesehatan Indonesia tahun 2019, bahwa pasien 

pneumonia laki-laki paling banyak yang tersebar di seluruh provinsi di 

Indonesia (Kemenkes RI, 2019). Hal ini disebabkan fakta bahwa laki-laki 

memiliki kromosom X lebih sedikit daripada perempuan (berdasarkan 

variabel keturunan), membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi. Pria juga 

memiliki jumlah kromosom X yang lebih sedikit daripada wanita, membuat 

mereka kurang tertekan kekebalannya dibandingkan wanita. Pria lebih rentan 

terhadap infeksi paru-paru karena mereka memiliki lebih banyak MicroRNA 

karena memiliki lebih banyak kromosom X. Selain itu, pria cenderung lebih 

aktif atau produktif daripada wanita. Karena sering beraktifitas di luar rumah, 

laki-laki lebih rentan terkena penyakit yang terpapar udara tercemar yang 

dapat menyebabkan infeksi paru (Ridwan, 2018). 
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b. Karakteristik Antibiotik 

Data distribusi lama pemberian antibiotik pada tabel 5 dapat disimpulkan 

bahwa lama terapi terbanyak adalah 1-7 hari yaitu sebanyak 98 orang.  Lama  

rawat inap terkait erat dengan tingkat keparahan pasien dan sumber dukungan 

keuangan atau asuransi pasien. Menurut data WHO, anak yang membutuhkan 

perawatan rawat inap diberikan antibiotik selama total 5 hari. Menurut 

informasi dari (Society, 2019) pasien dewasa harus minum antibiotik minimal 

5 hari, bahkan jika sudah mencapai stabilisasi klinis lebih awal. Total 5 hari 

akan cocok untuk sebagian besar pasien karena mereka akan memperoleh 

stabilisasi klinis selama 48 hingga 72 jam pertama dalam banyak kasus.   

Data distribusi jenis antibiotik dilihat pada tabel 6 yang paling banyak 

digunakan dengan jumlah 63 pasien dengan presentasi 63% adalah inj. 

Anbacim (cefuroxime). Cefuroxime ialah kalangan sefalosporin generasi 

kedua yang digunakan selaku pengobatan antibiotik empiris, kalangan 

sefalosporin generasi kedua tersebut kerap digunakan pada permasalahan 

pneumonia sebab memiliki dampak bakterisid yang kokoh. Sefalosporin ialah 

antibiotik opsi selaku penghambat enzim B- laktamase, penggunaannya pula 

yang tercantum nyaman buat kesehatan. Kalangan ini pula sangat efisien 

terhadap kuman gram negative semacam kuman yang bisa menimbulkan 

pneumonia (Natania Imanuella Worotikan, 2019). 
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2. Evaluasi Penggunaan Antibiotik 

a. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Dengan Metode Gyssens 

Berikut ini hasil penilaian evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien 

pneumonia menggunakan metode gyssens di RSUD Nene Mallomo 

Kabupaten Sidrap periode 2021 pada tabel 7, yaitu: 

1. Kategori VI (Data rekam medik tidak lengkap dan tidak dapat dievaluasi) 

Informasi rekam medis yang tidak memiliki diagnosis pneumonitis 

atau halamannya hilang membuat tidak mungkin untuk dianalisis. Untuk 

lebih menentukan penggunaan antibiotik yang tepat dilakukan penilaian 

kelengkapan data rekam medis. Data dari seluruh rekam medis pasien 

pneumonia harus lengkap dan memenuhi semua kriteria gyssens, termasuk 

data tambahan pasien dan informasi alasan pemberian antibiotik, dosis 

antibiotik, durasi, interval, dan waktu pemberian antibiotik (Kemenkes RI, 

2011) . Pemeriksaan dapat berlanjut ke kategori V dari kriteria gyssens 

karena hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua kasus berada dalam 

kategori VI. 

2. Kategori V (Tidak ada indikasi penggunaan antibiotik) 

Antibiotik diberikan kepada pasien yang keadaan klinis dan kondisi 

rawat inapnya tidak memungkinkan untuk digunakan. Ini karena tidak ada 

indikasi untuk penggunaannya. Diagnosis dokter, hasil pemeriksaan 

pasien, keadaan pasien, dan tanda-tanda vital pasien dapat menjadi 
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indikator penggunaan antibiotik. Menurut temuan evaluasi, tidak semua 

contoh penggunaan antibiotik berada dalam kategori V, memungkinkan 

mereka masuk ke kriteria gyssens kategori IVa. 

3. Kategori IVa (Ada antibiotik lain yang lebih efektif) 

Antibiotik lain disarankan untuk digunakan sesuai dengan 

rekomendasi (Society, 2019) dan (WHO, 2014) karena lebih efektif. 

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan terapi antibiotik pasien 

dengan terapi antibiotik yang disarankan oleh rekomendasi. Temuan 

evaluasi mengungkapkan bahwa 72 contoh penggunaan antibiotik 

termasuk dalam kategori Iva karena gagal dalam penilaian gyssens yaitu 

anbacim, ceftazidime, kombinasi ceftazidime+gentamicin dan cefixime. 

Tabel 14. Kategori IVa pada Pasien Pneumonia  

Kategori Nomor Urut 

IVa (ada antibiotik lain yang 

lebih efektif) 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 

35,  36, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 

54, 55,  58, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 

70, 71, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 88,  

89, 90, 91, 94, 95, 97 (lihat pada 

lampiran 4 dan 5) 

First line pengobatan pneumonia pada orang dewasa dengan antibiotik 

dapat diberikan antibiotik beta-laktam yaitu amoxcicilin, ampicillin, 

cefotaxime, seftriaxone atau fluoroquinolon atau kombinasi antibiotik 

beta-laktam dan makrolida (Society, 2019). Pada penelitian ini, untuk 

kasus dengan nomor urut 28 dikatakan ada antibiotik lain yang lebih 
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efektif karena pasien diberikan antibiotik cefixime dengan umur 28 tahun 

(lihat pada lampiran 4 dan 5), dimana cefixime tidak termasuk ke dalam 

first line terapi pneumonia. Cefixime adalah obat yang stabil terhadap 

berbagai jenis betalakmase dan mempunyai spektrum antibakteri 

menyerupai spektrum mirip sefotaksim. Pemberian cefixime dapat 

menyebabkan pasien mengalami gangguan pencernaan seperti diare. Salah 

satu komplikasi dari diare adalah kehilangan cairan dan elektrolit secara 

ekstrem atau dehidrasi (Gunawan, 2016). Alasan pemberian cefixime 

dengan oral karena kondisi klinis pasien baik, tidak ada gangguan 

pencernaan seperti muntah, gangguan berat dan menelan serta kesadaran 

baik.  

Untuk pasien dengan nomor urut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35,  36, 37, 38, 39, 45, 47, 

48, 49, 50, 52, 54, 55,  58, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 

78, 79, 81, 82, 83, 85, 88,  89, 90, 91, 94, 95, 97 (lihat pada lampiran 4 

dan 5) diberikan antibiotik anbacim. Dikatakan ada antibiotik lain yang 

lebih efektif karena anbacim tidak termasuk ke dalam firstline terapi 

pneumonia berdasarkan guideline. Alasan penggunaan anbacim karena 

cefuroxime diindikasikan untuk pengobatan infeksi sebelum bakteri yang 

menginfeksi terindentifikasi atau bila disebabkan oleh bakteri yang 

sensitive. 
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Untuk pengobatan pneumonia pada anak dengan pneumonia harus 

diobati dengan ampicillin parenteral (penicillin) dan gentamisin sebagai 

pengobatan lini pertama dan ceftriaxone harus digunakan sebagai 

pengobatan lini kedua pada anak-anak dengan pneumonia yang gagal pada 

pengobatan lini pertama (WHO, 2014). Pada penelitian ini, untuk kasus 

dengan nomor urut 4, 6, 16, 17, 21, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 51, 58, 59, 64, 

69, 79, 83, 91, 94 (lihat pada lampiran 4 dan 5) dikatakan ada antibiotik 

lain yang lebih efektif karena diberikan antibiotik ceftazidime dan 

kombinasi ceftazidime+gentamicin dengan rata-rata umur 10 tahun 

kebawah, dimana antibiotik tersebut tidak termasuk ke dalam first line 

terapi pneumonia. Sefalosporin bersifat nefrotoksik, kombinasi antara 

sefalosporin dengan gentamicin dapat mempermudah terjadinya 

nefrotoksisitas. Gentamicin dengan dampak sampingnya yang bisa 

menimbulkan kehancuran ginjal, dampak samping ini bisa bertambah bila 

gentamicin dikombinasikan dengan kalangan sefalosporin. Gentamicin 

dapat menyebabkan kerusakan pada tubulus ginjal sehingga tidak mampu 

menjalankan fungsinya yaitu mengangkut cairan tubuh dan darah menuju 

ginjal (Gunawan, 2016). Alasan penggunaan antibiotik ceftazidime 

digunakan sebagai terapi empiris lini pertama menggantikan penisilin 

karena sefalosporin memiliki spektrum luas untuk melawan bakteri gram 

positif maupun gram negative serta banyak digunakan untuk berbagai 
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jenis infeksi dan aktivitas farmakologi dari sefalosporin sama dengan 

penisilin yaitu diekskresi sebagian besar melalui ginjal.  

4. Kategori IVb (Ada antibiotik lain yang kurang toksik/aman) 

Interaksi obat yang dapat meningkatkan toksisitas dan munculnya efek 

samping yang tidak terduga dapat digunakan untuk menunjukkan 

ketersediaan antibiotik alternatif yang kurang toksik atau lebih aman. 

Kontraindikasi untuk pasien juga harus diperhitungkan. Temuan evaluasi 

mengungkapkan bahwa tidak semua contoh penggunaan antibiotik berada 

dalam kategori IVb, memungkinkan mereka untuk melanjutkan ke 

kategori IVc kriteria gyssens. 

5. Kategori IVc (Ada antibiotik lain yang lebih murah) 

Area ini dinilai dengan membandingkan biaya obat generik dan obat 

bermerek. Ketika pasien diberi antibiotik dengan nama merek atau 

dianggap lebih mahal pada pasien, ketika ada antibiotik generik dengan 

efektivitas yang sama, perbandingan obat ini dievaluasi. Temuan evaluasi 

mengungkapkan bahwa tidak semua contoh penggunaan antibiotik 

termasuk dalam kategori IVc sehingga dapat dilanjutkan ke kriteria 

gyssens kategori IVd. 

6. Kategori IVd (Ada antibiotik lain yang spektrumnya lebih sempit) 

Antibiotik lain, seperti evaluasi kesesuaian terapi antibiotik 

berdasarkan temuan kultur pasien, memiliki spektrum yang terbatas. 

Karena pemberian antibiotik ditujukan untuk pengobatan empiris, tidak 
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ada data rekam medis yang diperiksa yang memiliki informasi tentang 

temuan kultur pasien. Hasil evaluasi ditemukan bahwa tidak ada kasus 

penggunaan antibiotik yang masuk kategori IVd. Antibiotik cefuroxime, 

ceftazidime, ceftriaxone, ampicillin, gentamicin, cefixime dan cefotaxime 

yang diberikan pada pasien merupakan antibiotik spektrum luas yang 

sudah sesuai dengan guideline.  

7. Kategori IIIa (Penggunaan antibiotik terlalu lama) 

Ketika seorang pasien mengkonsumsi antibiotik melebihi jangka 

waktu yang ditentukan, ini disebut sebagai penggunaan antibiotik 

berlebihan. Rekomendasi (Society, 2019) dan WHO (2014) digunakan 

untuk menentukan berapa lama terapi harus berlangsung untuk individu 

dengan pneumonia. (WHO, 2014) menyatakan bahwa anak yang 

menjalani rawat inap harus minum antibiotik selama total 5 hari. Total 5 

hari akan cukup untuk sebagian besar pasien, menurut (Society, 2019), 

yang juga menyarankan pasien dewasa untuk minum antibiotik setidaknya 

selama 5 hari bahkan jika mereka telah mencapai stabilisasi klinis selama 

48 hingga 72 hari pertama. jam. Berdasarkan temuan evaluasi, didapatkan 

5 kasus yang mendapatkan pengobatan lebih dari 5 hari, yaitu: 

Tabel 15. Kategori IIIa pada Pasien Pneumonia  

Kategori Nomor Urut 

IIIa (Penggunaan antibiotik terlalu 

lama) 

27, 43, 51, 66, 86 (lihat pada 

lampiran 4 dan 5)  
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8. Kategori IIIb (Penggunaan antibiotik terlalu singkat) 

Pasien menggunakan antibiotik untuk jangka waktu yang lebih pendek 

dari yang disarankan, yang disebut sebagai penggunaan antibiotik yang 

tidak memadai. Rekomendasi (Society, 2019) dan (WHO, 2014) 

digunakan untuk menentukan berapa lama terapi harus berlangsung untuk 

individu dengan pneumonia. (WHO, 2014) menyatakan bahwa anak yang 

menjalani rawat inap harus minum antibiotik selama total 5 hari. Total 5 

hari akan cukup untuk sebagian besar pasien, menurut (Society, 2019), 

yang juga menyarankan pasien dewasa untuk minum antibiotik setidaknya 

selama 5 hari bahkan jika mereka telah mencapai stabilisasi klinis selama 

48 hingga 72 hari jam pertama. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan 16 

kasus yang masuk dalam kategori IIIb dengan lama rawat inap kurang dari 

5 hari, yaitu: 

Tabel 16. Kategori IIIb pada Pasien Pneumonia  

Kategori Nomor Urut 

IIIb (Penggunaan antibiotik terlalu 

singkat) 

1, 4, 10, 22, 23, 42, 44, 46, 56, 57, 

61, 74, 80 (lihat pada lampiran 4 

dan 5)  

9. Kategori IIa (Penggunaan antibiotik tidak tepat dosis) 

Penggunaan antibiotik yang salah dengan membandingkan dosis 

antibiotik yang sebenarnya dengan kisaran yang direkomendasikan oleh 

WHO. Membandingkan dosis antibiotik pasien menurut rekam medik 
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dengan dosis antibiotik yang diresepkan dilakukan sebagai bagian dari 

evaluasi.  

Antibiotik empiris yang digunakan pasien pneumonia anak di RSUD 

Nene Mallomo Kabupaten Sidrap yaitu kombinasi viccilin 396 mg/ 6 jam 

dan gentamicin 7,2 mg/ 12 jam. Sedangkan, berdasarkan WHO (2014) 

dosis yang diberikan anak untuk ampicillin adalah 50 mg/kgBB, dosis 

gentamicin adalah 7,5 mg/kgBB dan ceftriaxone 80-100 mg/kgBB.  

Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan 1 kasus yang tidak lolos kriteria 

gyssens dan masuk kategori IIa yaitu kombinasi viccilin+gentamicin. 

Tabel 17. Kategori IIa pada Pasien Pneumonia  

No. Dosis yang 

diberikan 

 

Berat Badan 

Rekomendasi Dosis 

(WHO, 2014) 

1. Viccilin 396 mg/ 6 jam 

Gentamicin 7,2 mg/ 12 

jam 

3,6 kg Ampicillin 180 mg/ 6 

jam 

Gentamicin 27 mg/ 12 

jam 

 Kombinasi ampicillin dan gentamicin digunakan sebagai antibiotik lini 

pertama karena memberikan efek bakterisid yang kuat, yang sebagian 

disebabkan oleh peningkatan ambilan obat yang timbul karena penahanan 

sintesa dinding sel. Penisilin mengubah struktur dinding sel sehingga 

memudahkan penetrasi gentamicin ke dalam kuman (Katzung, 2022). 

10. Kategori IIb (Penggunaan antibiotik tidak tepat interval pemberian) 

Kesenjangan antara pemberian antibiotik sehabis yang awal, kedua, 

serta seterusnya merupakan interval waktu. Bila acuan pemberian 
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antibiotik bersumber pada anjuran ialah ceftriaxone diberikan tiap 12 jam 

serta cefotaxime diberikan tiap 8 jam, hingga pemakaian antibiotik dikira 

pas frekuensi (Society, 2019). Sangat banyak dosis obat dapat beresiko, 

paling utama bila jumlah pemberiannya kurang hingga hendak 

menimbulkan tidak tercapainya dampak yang optimal. Pemberian 

antibiotik tidak pas interval bisa terjalin dapat kerena keadaan klinis dari 

penderita yang sudah membaik ataupun ketersediaan antibiotik di ruang 

instalasi farmasi sehingga memunculkan waktu yang lebih lama buat 

mengadakan obat tersebut serta mengirimkan ke ruang perawatan 

penderita (Kemenkes RI, 2011). Bersumber pada hasil penilaian, seluruh 

permasalahan pemakaian antibiotik pada penderita pneumonia rawat inap 

tidak terdapat yang masuk jenis IIb sehingga bisa dilanjutkan ke kriteria 

gyssens kategori IIc. 

11. Kategori IIc (Penggunaan antibiotik tidak tepat rute pemberian) 

Untuk mencapai kemanjuran yang optimal, pengobatan antibiotik 

pertama secara empiris pada pasien yang serius memerlukan rute 

pengiriman yang tepat. Pada pasien terpilih dengan respon klinis dan 

fungsi gastrointestinal yang memuaskan, pengobatan empiris harus 

diberikan secara intravena bersamaan dengan terapi penggantian 

(Kemenkes RI, 2011). Ketika seorang pasien bisa mendapatkan makanan 

enteral, gejala penyakit berkurang, dan obat oral yang diberikan memiliki 

tingkat bioavailabilitas yang tinggi, dianggap tidak cocok untuk 
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memberikan antibiotik. Sebaliknya, antibiotik parenteral harus digunakan 

sebagai gantinya.  

Pada penelitian ini semua pasien diberikan antibiotik anbacim, 

ceftazidime,ceftriaxone,viccilin+gentamicin, cefttazidime+gentamicin, 

dan cefotaxime secara parenteral dan cefixime diberikan secara oral. 

Sehingga semua pasien lolos pada kategori IIc karena mendapatkan rute 

pemberian antibiotik secara tepat dan dapat dilanjutkan ke kriteria gyssens 

kategori I. 

12. Kategori I (Penggunaan antibiotik tidak tepat waktu) 

Jika waktu pemberian tidak tepat setiap hari, penggunaan antibiotik 

tidak tepat waktu. Obat harus diberikan pada saat yang tepat untuk 

mendapatkan efek yang diinginkan. Namun, jika diberikan lebih sedikit, 

itu tidak akan memberikan dampak terapeutik yang paling besar 

(Kementerian Kesehatan, 2011). Antibiotik tidak segera diberikan karena 

keadaan klinis pasien sudah membaik atau karena dokter memerlukan 

waktu untuk menyetujui penggunaan antibiotik sehingga menyebabkan 

keterlambatan dalam memulai pemberian antibiotik. 

Hasil evaluasi menunjukkan semua pasien lolos dalam kategori I dan 

dapat dilanjutkan ke kriteria gyssens kategori 0. 

13. Kategori 0 (Penggunaan antibiotik tepat/rasional) 

Pemberian antibiotik yang diberikan dengan tepat dosis, tepat waktu, 

tepat interval, dan tepat lama pemakaian dianggap tepat atau rasional 
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penggunaan antibiotik. Menurut aliran kriteria Gyssens, suatu antibiotik 

tergolong kategori 0 atau wajar penggunaan antibiotik jika melewati 

kategori I sampai VI. 14 (14% dari semua kasus resep) ditentukan oleh 

penilaian ini menjadi logis.  

Tabel 18. Kategori 0 pada Pasien Pneumonia  

Kategori Nomor Urut 

0 (penggunaan antibiotik 

tepat/rasional) 

24, 31, 33, 40, 41, 63, 72, 75, 84, 

92, 93, 96, 98, 100 (lihat pada 

lampiran 5)  

Antibiotik tunggal lebih disukai daripada kombinasi untuk merawat 

pasien dewasa. Sefalosporin generasi ketiga, khususnya ceftriaxone (13%) 

dan cefotaxime (1%), adalah antibiotik yang paling banyak digunakan. 

Karena kemampuan antibakterinya yang sangat baik, spektrum yang luas, 

dan risiko toksisitas yang minimal, ceftriaxone adalah antibiotik yang 

paling masuk akal. Manfaat memiliki waktu paruh eliminasi yang panjang 

adalah Ceftriaxone. Antibiotik kedua yang cerdas adalah cefotaxime. 

Ceftriaxone dipilih daripada cefotaxime karena dapat menembus cairan 

tubuh lebih efektif daripada antibiotik lain dalam keluarga sefalosporin 

(Natania Imanuella Worotikan, 2019). 

Memanfaatkan antibiotik secara bijaksana dapat menunda 

perkembangan resistensi antibiotik, mengurangi lama rawat inap, 

meringankan beban keuangan perawatan pasien, dan meningkatkan 

layanan rumah sakit (Kemenkes RI, 2011). 
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Hasil penelitian yang sudah didapatkan pemakaian anitibiotik di RSUD 

Nene Mallomo Kabupaten Sidrap pada penderita pneumonia tidak rasional 

yang diakibatkan oleh sebagian aspek semacam tidak pas pemberian tipe 

antibiotik, tidak pas pemberian dosis serta pemakaian antibiotik sangat 

pendek.. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional tersebut tidak sesuai 

dengan QS. Al-Qamar/54: 49 

 انَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْنٰهُ بقَِدرٍَ 
 

Terjemahnya : 

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” 

(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019). 

Ayat ini menarangkan bagaimana Allah menghasilkan seluruh suatu 

dengan memakai qadar (dimensi ataupun ketentuan). Bagi kandungan ataupun 

kaidahnya, kandungan dalam bidang medis ini bisa berhubungan dengan 

pemakaian obat- obatan. Bila melebihi jumlah tersebut, pengobatan tujuan 

tidak diperoleh, serta bisa menimbulkan permasalahan yang menyertai. 

Terdapat peraturan lain buat memakai obat- obatan yang berhubungan dengan 

seberapa sering meminumnya. 

b. Tabulasi Silang Antara X (X1,2,3,4) dan Y 

Data tabulasi silang antara X1 (jenis antibiotik) dan Y dilihat pada tabel 8 

jenis antibiotik yang rasional adalah injeksi ceftriaxone (14 orang). 

Ceftriaxone merupakan antibiotik sepalosporin bakterisida semi saintetik 
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generasi ketiga, resisten terhadap bermacam tipe kuman B- Laktamase 

mempunyai kegiatan yang sangat baik terhadap kuman gram negative dan 

bermacam gram positif serta sebagian kuman anaerob tercantum 

enterobacteriaceae, streptococcus pneumonia, haemophilus influenza, 

pseudomonas aeruginosa serta streptococci non enterococcal yang lain 

(Jayesh J, 2018). Bagi litetur first line penyembuhan pneumonia dewasa 

dengan antibiotik bisa diberikan antibiotik B- Laktam ialah amoxicillin, 

ampicillin, cefotaxime, ceftriaxone ataupun fluoroquinolon ataupun campuran 

B- Laktam serta makrolida (Society, 2019). Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yaitu ceftriaxone dan cefotaxime termasuk ke dalam kategori 

rasional. Cefixime dan anbacim tidak rasional karena tidak termasuk ke dalam 

terapi firstline yang dijadikan sebagai pedoman. Pada pasien pneumonia anak 

jenis antibiotik yang diberikan ialah ampisilin dan gentamisin sebagai terapi 

lini pertama dan ceftriaxone sebagai terapi lini kedua (WHO, 2014). Pada 

penelitian ini, antibiotik yang diberikan pada pasien pneumonia anak adalah 

ceftazidime, kombinasi ceftazidime dan gentamisin, kombinasi viccilin dan 

gentamicin. Berdasarkan guideline, obat tersebut (ceftazidime, kombinasi 

ceftazidime dan gentamicin) tidak rasional karena tidak termasuk ke dalam 

terapi lini pertama maupun kedua.  Untuk kombinasi viccilin dan gentamicin 

dikatakan tidak rasional karena tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan 

oleh WHO 2014. 
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Data tabulasi silang antara X2 (umur) dan Y dilihat pada tabel 9 

pemberian obat yang rasional paling tinggi di rentang umur 56-65 tahun yaitu 

sebanyak 4 orang. Hal ini disebabkan karena pasien yang paling banyak 

terkena pneumonia berada pada rentang usia tersebut. Usia lansia memiliki 

resiko lebih besar terjadinya pneumonia. Hal ini karena fakta bahwa 

perubahan arsitektur dan fisiologi terkait penuaan memiliki dampak yang 

signifikan terhadap cadangan fungsional paru-paru, kapasitas tubuh untuk 

mengatasi penurunan kepatuhan paru-paru, resistensi saluran napas yang lebih 

besar terhadap infeksi, dan faktor lain seiring bertambahnya usia. Karena 

sistem kekebalan mereka yang terganggu, kontrol suhu yang menurun, 

gangguan refleks muntah, dan berbagai tingkat kelainan kardiovaskular, orang 

lanjut usia lebih mungkin terkena pneumonia (Suprapto, 2022). Pada riset ini 

lanjut usia usia 56- 65 tahun menemukan sangat banyak penyembuhan yang 

rasional karena dalam penggunaannya penuhi sebagian kriteria semacam 

penaksiran yang pas, gejala penyakit, pemilihan obat yang pas, dosis yang 

pas, metode pemberian yang pas, serta interval pemberian yang pas serta pas 

lama pemberian. Sebaliknya, penderita yang lain tidak menemukan 

penyembuhan rasional sebab tidak penuhi sebagian kriteria tersebut. 

Data tabulasi silang antara X3 (jenis kelamin) dan Y dilihat pada tabel 10 

dapat disimpulkan bahwa pasien yang paling mendapat pengobatan rasional 

adalah laki-laki yaitu sebanyak 10 orang. Pengobatan lebih banyak diberikan 

pada pasien laki-laki karena beberapa faktor diantaranya pada pasien anak 
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Pria dan wanita memiliki beragam sistem kekebalan dalam tubuh mereka, 

menurut biologi. Organ paru-paru wanita memiliki resistensi aliran udara 

yang lebih rendah dan konduktivitas aliran udara yang lebih baik, 

menghasilkan sirkulasi udara yang lebih lancar di rongga pernapasan dan 

pertahanan terhadap infeksi patogen di paru-paru (Fitri Ayu Wahyuni, 2019). 

Sedangkan, pada pasien dewasa karena laki-laki lebih cenderung melakukan 

aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan di luar rumah dan lebih rentan 

terhadap paparan polusi udara, terutama yang mengandung bahan kimia yang 

menyebabkan infeksi paru-paru (Ridwan, 2018). Pada penelitian ini diantara 

laki-laki dan perempuan, keberhasilan terapinya lebih banyak dicapai oleh 

laki-laki. Hal ini disebabkan karena pneumonia lebih banyak dialami oleh 

laki-laki dan laki-laki lebih banyak mendapat jenis antibiotik yang rasional 

yaitu ceftriaxone dan cefotaxime.  

Data tabulasi silang antara X4 (lama pemberian) dan Y dilihat pada tabel 

11 didapatkan hasil pasien dengan lama pemberian 1-7 hari yang paling 

banyak mendapat pengobatan rasional yaitu 15 orang. Dengan 

mempertimbangkan beberapa variabel, antara lain profil klinis penyakit 

infeksi dan efek terapeutik antibiotik, maka penggunaan antibiotik ditetapkan 

berdasarkan indikasi. Antibiotik harus diberikan dengan dosis yang tepat 

untuk membunuh bakteri atau virus sepenuhnya, jika tidak, bakteri atau virus 

akan mengembangkan resistensi terhadap obat antibakteri. Bahkan jika pasien 

telah mencapai stabilisasi klinis selama 48 sampai 72 jam pertama, panjang 
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total 5 hari akan cukup untuk sebagian besar pasien, menurut definisi 

penelitian ini tentang pemberian antibiotik yang masuk akal. 

c. Uji SEM 

Model persamaan struktural atau SEM menjelaskan hubungan antar 

variabel laten sehinga biasa disebut analisis variabel laten atau hubungan 

struktual linier. Hubungan antar variabel dalam SEM membentuk model 

struktual yang dapat dijelaskan dengan persmaan struktual (Solimun, 2017). 

Berdasarkan gambar 7. Mengenai hasil uji SEM yang telah dilakukan, 

diketaui bahwa indikator yang paling dominan dalam variabel kualitas 

pengobatan adalah umur dengan Loading Factor sebesar 0,65. Hal ini 

membuktikan bahwa aspek yang paling berpengaruh terhadap kualitas 

pengobatan adalah umur. Umur berpengaruh terhadap kualitas pengobatan 

karena pasien terbanyak adalah pasien lanjut usia. Pada lanjut usia Jika 

dibandingkan dengan usia muda, prosedur terapinya berbeda. Faktor ini 

disebabkan oleh proses degeneratif, penurunan imunitas, dan penurunan 

sirkulasi sistemik. Perawatan harus digunakan saat memilih obat untuk pasien 

yang lebih tua karena mereka sering mengalami perubahan fisik, perubahan 

farmakokinetik dan farmakodinamik, tren konsekuensi penyakit, dan 

munculnya polifarmasi (Anggraini, 2021). 

- Uji Kecocokan (Goodness of Fit) 

Menurut (Solimun, 2017) mengatakan ada satu ataupun lebih metode uji 

kelayakan model terpenuhi, maka model tersebut dianggap layak. Goodness 
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of fit dibagi menjadi tiga jenis yakni incremental fit measure, absolute fit 

measure, serta parsimony fit measure. Ukuran pencocokan mutlak mencakup 

probability, CFI, TLI, GFI, AGFI dan RMSEA. Model SEM dianggap layak 

jika salah satu metode uji kecocokan model terpenuhi. 

Berdasarkan Tabel 12, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas model 

adalah 0,862. Model SEM dapat diterima jika nilai probability  ≥0,05 

(Gardenia, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa model SEM dapat 

diterima. 

Nilai GFI hasil analisis adalah 1,000 dikatakan baik jika ≥0,90 (Gardenia, 

2018). Dari hasil yang didapatkan model SEM dapat diterima. 

Nilai AGFI dalam penelitian adalah 0,998. Menurut (Solimun, 2017) 

bahwa nilai kritis untuk AGFI adalah ≥0,90. Sehingga dapat dikatakan bawa 

nilai AGFI dalam penelitian menunjukkan model yang dibuat termasuk good 

fit. 

Nilai TLI hasil analisis adalah 1,290. Nilai TLI dikatakan baik jika ≥0,95 

dan jika mendekati 0 maka dianggap tidak layak (Gardenia, 2018). Dari hasil 

yang didapatkan nilai TLI lebih mendekati 0,95 sehingga dianggap cukup 

layak. 

Sedangkan nilai RMSEA hasil analisis didapatkan 0,000. Nilai RMSEA 

dikatakan baik jika ≤0,08 (Gardenia, 2018). Sehingga dari hasil RMSEA 

penelitian dianggap layak. 
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3. Obat yang Diresepkan Sesuai Dengan Formularium Rumah Sakit 

Formularium rumah sakit merupakan sebuah pedoman atau acuan bagi 

para tenaga medis khususnya para dokter dalam melakukan peresepan. 

Formularium rumah sakit dipakai menjadi acuan ketika melakukan pemilihan 

obat, mempermudah dalam proses perencanaan apotek rumah sakit, 

meningkatkan akurasi penggunaan anggaran obat secara hati-hati dan 

memungkinkan komunikasi profesional. Daftar obat-obatan yang dibutuhkan 

oleh rumah sakit dalam operasionalnya dicantumkan dalam formularium 

rumah sakit. Daftar ini dibuat sesuai dengan staf medis (dokter) dan Tim 

Farmasi dan Terapi (TFT) yang dipilih oleh direktur rumah sakit. Dengan 

adanya formularium rumah sakit, rumah sakit dapat lebih mudah memilih dan 

menentukan kriteria obat yang dapat dikonsumsi pasien dan ketersediaan obat 

tetap stabil (Kemenkes RI, 2020).  

Tabel 19. Daftar Obat Pneumonia Berdasarkan Formularium Rumah 

Sakit periode 2021 

Jenis Antibiotik Berdasarkan 

Formularium RS 

Antibiotik yang Diresepkan 

Ceftriaxone 1 g injeksi   

Cefotaxime 1 g injeksi   

Ceftazidime 1 g injeksi   

Ampisilin + Sulbaktam 1500 mg 

injeksi (Viccilin-SX) 
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Natrium Cefuroxime 1 g (Anbacim)   

Levofloxacin infus 500 mg/100 ml -  

Levofloxacin 500 mg tablet - 

Ciprofloxacin infus 200 mg/100 ml - 

Ciprofloxacin tablet 500 mg - 

Cefadroxil kapsul 500 mg - 

Cefadroxil kapsul 500 mg - 

Cefixime kapsul 100 mg   

Cefixime kapsul 200 mg - 

Cefixime sirup 100 mg/5 ml - 

Amkosisilin tablet 500 mg - 

Amoksisilin sirup 125 mg/5 ml - 

Amoksisilin + Asam klavulanat tablet 

625 mg (Claneksi tablet) 

- 

Proporsi obat yang diberikan dari Formularium Rumah Sakit ditentukan 

dengan menggunakan metode yang membagi jumlah total obat Formularium 

Rumah Sakit dengan jumlah total obat yang dikeluarkan dan dikalikan 100%. 

Penghitungan peresepan obat menurut Formularium Rumah Sakit dan Daftar 
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Obat Esensial Nasional (DEN) mencoba mengidentifikasi kecenderungan 

peresepan obat menurut kedua daftar tersebut.  

100% resep obat dibuat dengan menggunakan formularium/DOEN terbaik 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Peninjauan dan 

perhitungan obat-obatan yang direkomendasikan oleh Formularium Rumah 

Sakit dilakukan untuk menghitung obat-obatan yang diresepkan oleh 

Formularium DOEN/RS. Daftar obat yang telah diberikan lampu hijau untuk 

dipakai pada rumah sakit dikenal sebagai formularium. Formularium obat 

rumah sakit didasarkan pada monografi obat tertentu atau klasifikasi 

terapeutik.  

Berdasarkan Tabel 13 hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa obat 

yang diresepkan Formularium RS sudah rasional yaitu 100% atau sudah 

sesuai karena semua obat dimana menjadi resep dokter dimana tercantum 

pada formularium. Kesesuaian dokter pada menulis resep sesuai formularium 

dapat mencegah persediaan obat yang habis, kekurangan dan kelebihan obat 

sehingga mempengaruhi persediaan obat. Oleh karena itu, tenaga medis harus 

menggunakan dan mematuhi formularium saat membuat resep atau 

pemesanan obat pasien. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan berikut dapat ditarik dari temuan penelitian: 

1. Didapatkan temuan pengkategorian penggunaan antibiotik dengan pendekatan 

gyssens. Ada 67% atau 67 penggunaan antibiotik dalam kategori IVa (ada 

antibiotik alternatif yang lebih efektif). Ada 5 penggunaan antibiotik dalam 

kategori IIIa (penggunaan antibiotik terlalu lama), yang terdiri dari 5% dari 

semua penggunaan. Ada 13% atau 13 penggunaan antibiotik dalam kategori 

IIIb (penggunaan antibiotik terlalu singkat), Kategori IIa (penggunaan 

antibiotik yang tidak tepat) menunjukkan 1% atau 1 penggunaan, sedangkan 

kategori 0 (penggunaan antibiotik yang tepat/rasional) menghasilkan 14% 

atau 14 penggunaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemberian 

antibiotik pada pasien pneumonia di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap 

merupakan praktik yang tidak wajar.  

2. Berdasakan hasil penelitian bisa diambil kesimpulan jika peresepan obat 

terhadap pasien pneumonia pada RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap 

sudah sesuai formularium RS 100%. 
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B. Saran 

Adapun saran penelitian yakni: 

1. Agar menggunakan rute Gyssens sebagai pedoman pemberian antibiotik, 

diperlukan penelitian lebih lanjut yang mempertimbangkan berbagai kriteria 

tambahan, seperti keadaan klinis, tingkat keparahan penyakit, gangguan 

penyerta, dan lain-lain. Selain itu, perlu dilakukan penelitian tambahan 

tentang distribusi kuman penyebab pneumonia komunitas, uji sensitivitasnya 

terkait aliran Gyssens, dan perbaikan klinis pasien. 

2. Untuk meningkatkan pemakaian antibiotik rasional serta mencapai dampak 

terapeutik yang diinginkan pada pasien pneumonia di RSUD Nene Mallomo 

Kabupaten Sidrap, diperlukan pengoptimalan penerapan penggunaan 

antibiotik sesuai dengan standar praktik. 
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Lampiran 4. Data Profil Pasien Pneumonia  

NO Nama Pasien 

(Umur) 

Jenis 

Kelamin 

Tanggal 

Masuk/Keluar 

1. Tn. C 

(61 tahun) 

L 4/1/2021 

6/1/2021 

2.  Tn. M 

(72 tahun) 

L 8/1/2021 

13/1/2021 

3.  Ny. A 
(62 tahun) 

P 7/1/2021 

11/1/2021 

4.  An. Am 
(5 tahun) 

L 9/1/2021 

13/1/2021 

5. Tn. M 

(58 tahun) 

L 13/1/2021 

15/1/2021 

6.  By. Aj 

(7 bulan) 

P 14/1/2021 

18/1/2021 

7. Tn. S 

(49 tahun) 

L 30/1/2021 

3/2/2021 

8. Ny. Hi 

(57 tahun) 

P 6/2/2021 

10/2/2021 

9. Ny. Ss 
(25 tahun) 

P 13/2/2021 

17/2/2021 

10.  Ny. H 
(36 tahun) 

P 27/2/2021 

4/3/2021 

11. By. Ma 

(11 hari) 

L 3/3/2021 

10/3/2021 

12. Ny. L 

(58 tahun) 

P 5/3/2021 

10/3/2021 

13. Tn. Th 

(23 tahun) 

L 6/3/2021 

12/3/2021 

14. Ny. F 

(18 tahun) 

P 9/3/2021 

12/3/2021 

15. Ny. Im 
(80 tahun) 

P 14/3/2021 

18/3/2021 

16. By. Aa L 27/3/2021 
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(1 tahun) 1/4/2021 

17. An. Ds 

(7 tahun) 

L 28/3/2021 

3/4/2021 

18. Tn. Ds 

(58 tahun) 

L 6/4/2021 

10/4/2021 

19. Tn. A 

(103 tahun) 

L 12/4/2021 

17/4/2021 

20. Tn. Ha 

(69 tahun) 

L 18/4/2021 

21/4/2021 

21. By. Sr 
(6 bulan) 

L 19/4/2021 

24/4/2021 

22. Tn. Am 
(71 tahun) 

L 20/4/2021 

24/4/2021 

23. Tn. Amr 

(70 tahun) 

L 20/4/2021 

24/4/2021 

24. Tn. D 

(57 tahun) 

L 20/4/2021 

23/4/2021 

25. Ny. S 

(31 tahun) 

L 22/4/2021 

26/4/2021 

26. An. Ak 

(2 tahun) 

P 27/4/2021 

2/5/2021 

27. By. Mr 
(10 bulan) 

L 27/4/2021 

3/5/2021 

28. Ny. Ns 

(28 tahun) 

P 28/4/2021 

3/5/2021 

29. Tn. As 

(19 tahun) 

L 30/4/2021 

4/5/2021 

30. Tn. Hn 

(80 tahun) 

L 5/5/2021 

9/5/2021 

31. Ny. Im 

(71 tahun) 

P 2/6/2021 

5/6/2021 

32. Ny. H 
(23 tahun) 

P 18/6/2021 

22/6/2021 

33. Ny. Sdn 
(23 tahun) 

P 21/6/2021 
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27/6/2021 

34. Tn. D 

(40 tahun) 

L 24/6/2021 

26/6/2021 

35. Ny. Na 

(20 tahun) 

P 29/6/2021 

2/7/2021 

36. By. Ap 

(4 bulan) 

P 29/6/2021 

5/7/2021 

37. By. Mf 

(1 tahun) 

L 12/7/2021 

16/7/2021 

38. By. Ma 
(3 bulan) 

L 17/7/2021 

22/7/2021 

39. By. Ap 
(5 bulan) 

P 21/7/2021 

27/7/2021 

40. Tn. Aa 

(51 tahun) 

L 24/7/2021 

28/7/2021 

41. Tn. Ht 

(72 tahun) 

L 30/7/2021 

2/8/2021 

42. Tn. Ms 

(65 tahun) 

L 29/7/2021 

2/8/2021 

 

43. Tn. L 
(65 tahun) 

L 30/7/2021 

6/8/2021 

44. Ny. T 

(58 tahun) 

P 31/7/2021 

3/8/2021 

45. Tn. N 

(50 tahun) 

L 31/7/2021 

7/8/2021 

46.  Ny. Ng 

(76 tahun) 

P 6/8/2021 

12/8/2021 

47. Ny. M 

(61 tahun) 

P 7/8/2021 

12/8/2021 

48. Ny. Ba 
(19 tahun) 

P 13/8/2021 

19/8/2021 

49. Ny. Mr 

(46 tahun) 

P 14/8/2021 

20/8/2021 
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50. Tn. Ds 

(63 tahun) 

L 21/8/2021 

28/8/2021 

51. Ny. Y 

(11 tahun) 

P 23/8/2021 

29/8/2021 

52. Ny. I 

(82 tahun) 

P 27/8/2021 

2/9/2021 

53. Ny. S 
(22 tahun) 

P 28/8/2021 

1/9/2021 

54. Tn. K 
(58 tahun) 

L 28/8/2021 

8/9/2021 

55. Ny. Sm 

(38 tahun) 

P 3/9/2021 

7/9/2021 

56. Tn. Mj 

(60 tahun) 

L 4/9/2021 

9/9/2021 

57. Ny. Ik 

(75 tahun) 

P 10/9/2021 

14/9/2021 

58. By. Aa 

(1 bulan) 

P 9/9/2021 

13/9/2021 

59. An. Ns 
(9 tahun) 

P 10/9/2021 

15/9/2021 

60. Tn. Aa 
(48 tahun) 

L 16/9/2021 

19/9/2021 

61. Ny. Sa 

(27 tahun) 

P 17/9/2021 

21/9/2021 

62. Tn. Rb 

(48 tahun) 

L 17/9/2021 

23/0/2021 

63. Tn. Mh 

(46 tahun) 

L 17/9/2021 

20/9/2021 

64. By. Ms 

(4 bulan) 

L 20/9/2021 

24/9/2021 

65. Ny. S 
(35 tahun) 

P 23/9/2021 

27/9/2021 

66. Ny. R 

(49 tahun) 

P 24/9/2021 

4/10/2021 
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67. Tn. Dhm 

(73 tahun) 

L 26/9/2021 

2/10/2021 

68. TN. Ls 

(81 tahun) 

L 26/9/2021 

1/10/2021 

 

69. By. Mn 
(6 bulan) 

L 3/10/2021 

7/10/2021 

70. TN. Ar 

(39 tahun) 

L 3/10/2021 

11/10/2021 

71. Ny. Tl 

(74 tahun) 

P 2/10/2021 

9/10/2021 

72. Ny. H 

(23 tahun) 

P 5/10/2021 

7/10/2021 

73. Tn. A 

(27 tahun) 

L 13/10/2021 

17/10/2021 

74. Ny. Al 
(29  tahun) 

P 13/10/2021 

15/10/2021 

75. Tn. Si 
(49 tahun) 

L 15/10/2021 

18/10/2021 

76. Ny. Ha 

(80 tahun) 

P 15/10/2021 

21/10/2021 

77. Ny. Il 

(66 tahun) 

P 20/10/2021 

24/10/2021 

78. Ny. Am 

(72 tahun) 

P 22/10/2021 

30/10/2021 

79. By. Nh 

(1 tahun) 

P 25/10/2021 

29/10/2021 

80. Ny. R 
(48 tahun) 

P 24/10/2021 

28/10/2021 

81. Ny. Jm 
(32 tahun) 

P 23/10/2021 

26/10/2021 

82. Ny. Is 

(54 tahun) 

P 24/10/2021 

30/10/2021 

83. By. As 

(2 tahun) 

L 1/11/2021 

4/11/2021 
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84. Tn. S 

(18 tahun) 

L 4/11/2021 

9/11/2021 

85. Ny. M 

(56 tahun) 

P 4/11/2021 

8/11/2021 

86. Ny. Nl 

(55 tahun) 

P 7/11/2021 

16/11/2021 

87. Tn. H 
(59 tahun) 

L 13/11/2021 
17/11/2021 

 

88. Ny. S 

(70 tahun) 

P 12/11/2021 

17/11/2021 

89. Tn. Mu 

(56 tahun) 

L 15/11/2021 

19/11/2021 

90. Tn. Ar 

(43 tahun) 

L 18/11/2021 

23/11/2021 

91. Tn. Mr 
(2 tahun) 

L 22/11/2021 

26/11/2021 

92. Tn. Ld 
(56 tahun) 

L 30/11/2021 

3/12/2021 

93. Tn. Bs 

(41 tahun) 

L 1/12/2021 

4/12/2021 

94. By. As 

(4 bulan) 

P 3/12/2021 

8/12/2021 

95. Ny. Ju 

(53 tahun) 

P 12/12/2021 

18/12/2021 

96. Ny. Is 

(60 tahun) 

P 14/12/2021 

20/12/2021 

97. Tn. Ar 
(30 tahun) 

L 24/12/2021 

27/12/2021 

98. Tn. R 
(56 tahun) 

L 24/12/2021 

29/12/2021 

99. Ny. Ca 

(80 tahun) 

P 26/12/2021 

30/12/2021 

100. Tn. Yu 

(36 tahun) 

L 28/12/2021 

31/12/2021 
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Lampiran 5. Data Penggunaan Antibiotik Pasien Pneumonia  

No Nama Antibiotik 

(Dosis) 

Rute 

Pemberian 

Lama 

Pemberian 

Waktu Pemberian 

1. Inj. Anbacim  

(1 g /8  jam) 
iv 3 hari Pukul 08.30, 16.30 dan 00.30 

2.  Inj. Anbacim 

(1 g/ 8 jam) 
iv 6 hari Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00 

3.  Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00 

4.  Inj. Ceftazidime 

(540 mg/ 12 jam) 
iv 5 hari Pukul 16.00 dan 04.00 

5. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 3 hari Pukul 11.30, 19.30 dan 03.30 

6.  Inj. Ceftazidime 

(210 mg/12 jam) 
iv 5 hari Pukul 10.00 dan 22.00 

7. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00 

8. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00 

9. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 14.30, 22.30 dan 06.30 

10.  Inj. Ceftriaxone 
(1 gr/ 12 jam) 

iv 5 hari Pukul 11.00 dan 23.00 

11. Inj. Viccilin (396 

mg/ 8 jam) +  Inj. 

Gentamicin (7,2 mg/ 
8 jam) 

iv 6 hari Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00 

12. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00 

13. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 11.30, 19.30 dan 03.30 

14. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 4 hari Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00 

15. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00 

16. Inj. Ceftazidime 

(330 mg/ 12 jam) 
iv 6 hari Pukul 17.00 dan 05.00 

17. Inj. Ceftazidime 
(690 mg/12 jam) 

iv 5 hari Pukul 10.00 dan 22.00 

18. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 08.00, 16.00 dan 00.00 

19. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 4 hari Pukul 11.30, 19.30 dan 03.30 
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20. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 4 hari Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00 

21. Inj. Ceftazidime 
(180 mg/ 12 jam) 

iv 5 hari Pukul 11.00 dan 23.00 

22. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 4 hari Pukul 14.00, 22.00 dan 06.00 

23. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 4 hari Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00 

24. Inj. Ceftriaxone 

(1 gr/ 12 jam) 
iv 3 hari Pukul 04.00 dan 16.00 

25. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 14.00, 22.00 dan 06.00 

26. Inj. Ceftazidime 

(360 mg/ 12 jam) 
iv 6 hari Pukul 10.00 dan 22.00 

27. Inj. Ceftazidime 
(270 mg/ 12 jam)+ 

Inj. Gentamicin (18 

mg/ 8 jam) 

iv 7 hari Pukul 10.00 dan 22.00 + Pukul 

10.000, 18.00 dan 02.00 

28. Cefixime (100 mg/ 
12 jam) 

p.o 5 hari Pukul 08.00 dan 20.00 

29. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00 

30. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 20.00, 04.00 dan 12.00 

31. Inj. Ceftriaxone 

(1 gr/ 12 jam) 
iv 4 hari Pukul 09.00 dan 21.00 

32. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 14.00, 22.00 dan 06.00 

33. Inj. Ceftriaxone 

(1 gr/ 12 jam) 
iv 5 hari Pukul 09.00 dan 21.00 

34. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 3 hari Pukul 16.00, 00.00 dan 08.00 

35. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 4 hari Pukul 08.00, 16.00 dan 00.00 

36. Inj. Ceftazidime 
(150 mg/ 12 jam) 

iv 5 hari Pukul 20.00 dan 10.00 

37. Inj. Ceftazidime 

(225 mg/ 12 jam) + 
Inj. Gentamisin (15 

mg/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 10.00 dan 22.00 + Pukul 

10.000, 18.00 dan 02.00 

38. Inj. Ceftazidime 

(186 mg/ 12 jam)+ 
Inj. Gentamisin 

(12,4 mg/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 09.00 dan 21.00 + Pukul 

09.00, 17.00 dan 01.00 

39. Inj. Ceftazidime 

(150 mg/ 12 jam)+ 
iv 5 hari Pukul 11.00 dan 23.00 + Pukul 
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Inj. Gentamisin (10 

mg/ 8 jam) 
11.00, 18.00 dan 02.00 

40. Inj. Ceftriaxone 
(1 gr/ 12 jam) 

iv 5 hari Pukul 16.00 dan 04.00 

41. Inj. Ceftriaxone 

(1 gr/ 12 jam) 
iv 4 hari Pukul 17.00 dan 05.00 

42. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 4 hari Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00 

43. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 7 hari Pukul 23.00, 07.00 dan 15.00 

44. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 4 hari Pukul 22.00, 06.00 dan 14.00 

45. Inj. Anbacim 

(1gr/ 8jam) 
iv 5 hari Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00 

46.  Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 4 hari Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00 

47. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00 

48. Inj. Anbacim 
(1gr/ 8  jam) 

iv 5 hari Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00 

49. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 09.30, 17.30 dan 01.30 

50. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 6 hari Pukul 09.50, 17.50 dan 01.50 

51. Inj. Ceftazidime 

(720 mg/ 12 jam) 
iv 7 hari Pukul 16.30 dan 04.30 

52. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00 

53. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 08.00, 16.00 dan 00.00 

54. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 8 hari Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00 

55. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 16.00, 00.00 dan 08.00 

56. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 3 hari Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00 

57. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 3 hari Pukul 10.30, 18.30 dan 02.30 

58. Inj. Ceftazidime 
(105 mg/ 12 jam)+ 

Inj. Gentamisin  

(7 mg/ 8 jam) 

iv 4 hari Pukul 08.00 dan 20.00 + Pukul 

08.00, 16.00 dan 00.00 

59. Inj. Ceftazidime 
(990 mg/ 12 jam) 

iv 6 hari Pukul 11.00 dan 23.00 

60. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 09.30, 17.30 dan 01.30 
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61. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 3 hari Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00 

62. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 23.00, 07.00 dan 15.00 

63. Inj. Ceftriaxone 

(1 gr/ 12 jam) 
iv 4 hari Pukul 13.00 dan 01.00 

64. Inj. Ceftazidime 
(207 mg/ 12 jam)+ 

Inj. Gentamisin 

(13,8 mg/ 8 jam) 

iv 4 hari Pukul 10.00 dan 22.00 + Pukul 

10.000, 18.00 dan 02.00 

65. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8  jam) 

iv 5 hari Pukul 14.30, 22.30 dan 06.30 

66. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 8 hari Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00 

67. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 4 hari Pukul 21.30, 05.30 dan 15.30 

68. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00 

69. Inj. Ceftadizime 
(222 mg/ 12 jam) 

iv 5 hari Pukul 18.00 dan 06.00 

70. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 10.45, 18.45 dan 02.45 

71. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 08.30, 16.03 dan 00.30 

72. Inj. Ceftriaxone 

(1 gr/ 12 jam) 
iv 3 hari Pukul 11.30 dan 23.30 

73. Inj. Anbacim 
(1 gr/ jam) 

iv 5 hari Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00 

74. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 3 hari Pukul 12.30, 20.30 dan 04.30 

75. Inj. Ceftriaxone 
(1 gr/ 12 jam) 

iv 4 hari Pukul 11.30 dan 23.30 

76. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00 

77. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 4 hari Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00 

78. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 12.00, 20.00 dan 04.00 

79. Inj. Ceftazidime 
(228 mg/ 12 jam)+ 

Inj. Gentamicin 

(15,2 mg/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 12.00 dan 00.00 + Pukul 

12.00, 20.00 dan 04.00 

80. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 4 hari Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00 

81. Inj. Anbacim 

(1 gr/ jam) 
iv 4 hari Pukul 17.00, 01.00 dan 09.00 
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82. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 09.30, 17.30 dan 01.30 

83. Inj. Ceftazidime 
(345 mg/ 12 jam) 

iv 4 hari Pukul 11.00 dan 23.00 

84. Inj. Ceftriaxone 

(1 gr/ 12 jam) 
iv 5 hari Pukul 09.00 dan 21.00 

85. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 4 hari Pukul 08.00, 16.00 dan 00 

86. Inj. Anbacim 

(1 gr/ jam) 
iv 7 hari Pukul 01.30, 09.30 dan 17.30 

87. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 4 hari Pukul 08.00, 16.00 dan 00.00 

88. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 6 hari Pukul 09.30, 17.30 dan 01.30 

89. Inj. Anbacim 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 15.00, 23.00 dan 07.00 

90. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam ) 
iv 5 hari Pukul 09.30, 17.30 dan 01.30 

91. Inj. Ceftazidime 
(324 mg/ 12 jam)+ 

Inj. Gentamisin 

(21,6 mg/ 12 jam) 

iv 5 hari Pukul 11.00 dan 23.00 + Pukul 

11.00, 19.00 dan 03.00 

92. Inj. Ceftriaxone 
(1 gr/ 12 jam) 

iv 4 hari Pukul 20.00 dan 08.00 

93. Inj. Ceftriaxone 

(1 gr/ 12 jam) 
iv 4 hari Pukul 12.20 dan 00.20 

94. Inj. Ceftazidime 
(177 mg/ 12 jam) 

iv 5 hari Pukul 10.00 dan 22.00 

95. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 5 hari Pukul 07.30, 15.30 dan 23.00 

96. Inj. Cefotaxime 
(1 gr/ 8 jam) 

iv 5 hari Pukul 08.00, 15.00 dan 23.00 

97. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 3 hari Pukul 11.30, 19.30 dan 03.30 

98. Inj. Ceftriaxone 
(1 gr/ 12 jam) 

iv 5 hari Pukul 15.00 dan 03.00 

99. Inj. Anbacim 

(1 gr/ 8 jam) 
iv 4 hari Pukul 08.00, 15.00 dan 23.00 

100. Inj. Ceftriaxone 
(1 gr/ 12 jam) 

iv 4 hari Pukul 17.00 dan 05.00 
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