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ABSTRAK 

Nama : Herdianawati Ringgu 

NIM : 70100117028 

Jurusan : Farmasi 

Judul Penelitian : Identifikasi Bakteri Pada Pasien Ulkus Diabetik dan Uji 

Kepekaan Antibiotik  

 

Ulkus diabetik merupakan komplikasi kronis dari diabetes melitus yang 

ditandai dengan adanya ulkus pada jaringan ikat akibat hiperglikemia sehingga 

rentan terhadap infeksi bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis 

bakteri pada penderita ulkus diabetik dan sensitivitasnya terhadap antibiotik. Jenis 

penelitian ini adalah eksperimen laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan jenis 

bakteri yang paling banyak ditemukan adalah bakteri gram negatif sebanyak 80% 

yaitu Klebsiella pneumoniae (20%), Pseudomonas aeruginosa (20%), 

Burkholderia cepacia (10%), Providencia stuartii (10%), Enterobacter aerogenes 

(10 %) dan Proteus mirabilis (10%) serta bakteri gram positif yaitu 

Staphylococcus aurus sebanyak 20%. Antibiotik Tazobactam, Cefepime, 

Meropenem, dan Amikacin memiliki nilai sensitivitas yang tinggi terhadap bakteri 

gram negatif yaitu 100%, sedangkan antibiotik Gentamicin, Ciprofloxacin, 

Levofloxacin, Moxifloxacin, Ofloxacin, Azithromycin, Clarithromycin, 

Erithromycin, Clindamycin, Quinuspristin, Linezolid, Vankomisin, Tetrasiklin, 

Tigesiklin, Nitrofurasi, Rifampisin, Trimetoprim, Doksisiklin, dan Minosiklin 

memiliki nilai sensitivitas yang tinggi terhadap bakteri gram positif yaitu 100%. 

 

Kata kunci: Ulkus diabetik, Identifikasi bakteri, Kepekaan antibiotik  
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ABSTRACT 

Name : Herdianawati Ringgu 

Student Registration Number : 70100117028 

Departement : Pharmacy 

Research Title : Identification of Bacteria in Diabetic Ulcer 

Patients and Antibiotic Susceptibility Test  

 

Diabetic ulcer is a chronic complication of diabetes mellitus which is 

characterized by the presence of ulcers in the connective tissue due to 

hyperglycemia making it susceptible to bacterial infection. This study aims to 

determine the type of bacteria in diabetic ulcer patients and their sensitivity to 

antibiotics. This type of research is a laboratory experiment. The results showed 

that the most common types of bacteria found were gram-negative bacteria as 

much as 80%, namely Klebsiella pneumoniae (20%), Pseudomonas aeruginosa 

(20%), Burkholderia cepacia (10%), Providencia stuartii (10%), Enterobacter 

aerogenes (10% ) and Proteus mirabilis (10%) and gram-positive bacteria namely 

Staphylococcus aurus as much as 20%. The antibiotics Tazobactam, Cefepime, 

Meropenem, and Amikacin have a high sensitivity value against gram-negative 

bacteria, namely 100%, while the antibiotics Gentamicin, Ciprofloxacin, 

Levofloxacin, Moxifloxacin, Ofloxacin, Azithromycin, Clarithromycin, 

Erithromycin, Clindamycin, Quinuspristin, Linezolid, Vancomycin, Tetracycline, 

Tigecycline, Nitrofurasi, Rifampicin, Trimethoprim, Doxycycline, and 

Minocycline have a high sensitivity value against gram-positive bacteria, namely 

100%. 

Keywords: Diabetic ulcer, Bacterial identification, Antibiotic sensitivity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diabetes adalah penyakit kronis kompleks yang membutuhkan perawatan 

medis berkelanjutan dengan  strategi pengurangan risiko multifactorial selain kontrol 

gula darah. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang menyebabkan 

hiperglikemia, akibat kelainan kerja, sekresi insulin maupun keduanya(American 

Diabetic Association, 2017). 

Diabetes  merupakan salah satu masalah kesehatan pada masyarakat yang 

terus berkembang. Jumlah penderita diabetes di seluruh dunia meningkat setiap 

tahunnya. Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF) pada tahun 

2021, diperkirakan terdapat 537 juta orang yang menderita diabetes, dan 

diperkirakan akan mencapai 783 juta orang pada tahun 2045. Indonesia menempati 

peringkat ke-5 setelah China, India, Pakistan dan United States Of America (USA), 

dengan prevalensi diabetes tertinggi di dunia pada tahun 2021 (IDF Atlas, 2021). 

Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya 

komplikasi pada pasien diabetes mellitus. Salah satu komplikasi diabetes mellitus 

(DM) adalah ulkus diabetik. Ulkus diabetik adalah komplikasi kronis dari diabetes 

mellitus, yang ditandai dengan ulkus jaringan ikat dan kerusakan  kaki akibat 

hiperglikemia, yang  menyebabkan  neuropati dan kelainan pembuluh darah serta 

rentan terhadap infeksi bakteri (Dendy et al., 2020).  

Menurut (Zubair et al., 2015) diperkirakan 15% dari populasi  DM  akan 

mengalami komplikasi berupa ulkus kaki diabetik (UKD). Pernyataan ini sesuai 

dengan penelitian yang menunjukkan bahwa  prevalensi ulkus diabetikum di 

Indonesia mencapai 24% setelah komplikasi lain seperti neuropati dan penyakit 

mikrovaskuler (Yusuf et al., 2016). Berdasarkan International Diabetes Federation 
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(IDF), prevalensi penderita ulkus diabetik bervariasi antara 3% di Oseania hingga 

13% di Amerika Utara, dengan rata-rata global 6,4% (IDF Atlas, 2019), sedangkan 

di Indonesia penderita ulkus diabetik sekitar 15%,  angka amputasi 30%, dan angka 

kematian 32% (Mina et al., 2017).  

Ulkus kaki diabetik sering disebabkan oleh kombinasi neuropati (sensorik, 

motorik, otonom) dan iskemia, yang diperburuk oleh infeksi. Neuropati perifer 

menyebabkan hilangnya sensasi di daerah distal kaki, meningkatkan risiko  ulkus 

kaki dan amputasi (Dendy et al., 2020). Ulkus kaki diabetik dan amputasi lebih 

sering terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah daripada di negara 

berpenghasilan tinggi. Insiden tahunan ulserasi kaki di antara orang-orang dengan 

diabetes adalah sekitar 2%. Sekitar 1% penderita diabetes menderita amputasi 

tungkai bawah pada tahap tertentu (IDF Atlas, 2019). 

 Masuknya bakteri adalah awal munculnya ulkus, dan kadar glukosa darah 

yang tinggi menjadi tempat strategis untuk pertumbuhan bakteri (Novelni et al., 

2019). Menurut penelitian Patil et al. tahun 2018, bakteri yang paling banyak 

ditemukan pada ulkus Diabetik adalah bakteri gram negatif hingga 79,6% dan bakteri 

gram positif hingga 20,4%. Bakteri gram negatif yang ditemukan adalah 

Pseudomonas aeruginosa (19,75%), Klebsiella pneumoniae (17,9%), Acinetobacter 

sp (16,7%), E.coli (14,8%), Proteus sp (4,9%), Citrobacter sp (4,3%) dan 

Enterotobacter sp (1,2%). Pada bakteri Gram positif ditemukan Staphylococcus 

aureus (13,6%), Staphylococcus coagulase-negative (CONS) (3,7%) dan 

Enterococcus sp (3,1%) (Patil et al., 2018). 

Berdasarkan penelitian Novelni, bakteri yang paling banyak ditemukan 

Klebsiella pneumonia (40%), Staphylococcus epidermidis (20%), Proteus vulgaris 

(10%), Proteus mirabilis (10%), Pseudomonas aeriginosa (10%) dan Staphylococcus 

aureus (10%) (Novelni et al., 2019). 
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Infeksi  bakteri pada ulkus diabetik menyebabkan peradangan, nyeri, dan 

supurasi, sehingga harus diambil langkah-langkah untuk mengeluarkan pus dan 

membatasi pertumbuhan dan penyebaran bakteri. Penatalaksanaan farmakologis 

yang pada ulkus adalah pemberian antibiotik spesifik. Antibiotik harus disesuaikan 

dengan bakteri yang menginfeksi ulkus (Anggraini et al., 2020).  

Penggunaan antibiotik yang tepat akan sangat membantu pasien dalam proses 

penyembuhan, baik dari segi biaya maupun waktu pemulihan. Penggunaan antibiotik 

yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah besar berupa munculnya dan 

tumbuhnya bakteri resisten antibiotik atau dengan kata lain berkembangnya resistensi 

antibiotik (Akbar et al., 2014).  

Secara umum, bakteri ulkus diabetikum mempunyai resistensi tertinggi 

terhadap antibiotik amoxicillin. Resistensi antibiotik terhadap bakteri berbeda. 

Resistensi antibiotik norfloxacin menyebar pada semua jenis bakteri yang ditemukan 

dalam ulkus diabetikum. Resistensi amoxicillin dan ciprofloxacine ditemukan pada 

lima jenis bakteri ulkus diabetikum, kecuali Staphylococcus sp. Resistensi amikasin 

hanya ditemukan pada bakteri Klebsiella sp. Jumlah bakteri yang resisten terhadap 

amoxicillin paling banyak dibanding antibiotik lain, diikuti norfloxacine dan 

ciprofloxacin (Nur & Nelly Marissa, 2016). 

 Berdasarkan penelitian Patil et al., antibiotik yang paling efektif untuk 

pengobatan bakteri gram positif adalah imipenem pada 74,3%, dan bakteri gram 

negative yaitu vankomisin, dan linezolid pada 100%. Sedangkan antibiotik seperti 

eritromisin, tetrasiklin, dan siprofloksasin menunjukkan resistensi tertinggi (Patil et 

al., 2018). Pada penelitian yang dilakukan Novelni (2019), di Bangsal Interne RSUP 

Dr. M. Djamil Padang menemukan resisten antibiotik tertinggi terdapat pada 

antibiotik ciprofloksasin dan cefotaxime dengan persentase 40% diikuti oleh 
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meropenem dan gentamisin dengan persentase 30% dan vankomisin tidak 

ditemukannya resisten terhadap bakteri (Novelni et al., 2019). 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian tentang 

Identifikasi Bakteri Pada Pasien Ulkus Diabetik dan Uji Kepekaan Antibiotik. Hasil 

dari penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan jenis bakteri pada ulkus 

Diabetik dan kepekaan bakteri terhadap antibiotik sehingga dapat mengatasi 

ketidaktepatan dalam pemberian antibiotik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Apa saja jenis bakteri yang ada pada pasien ulkus diabetik? 

2. Bagaimana tingkat kepekaan bakteri terhadap antibiotik? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Identifikasi bakteri adalah suatu usaha untuk mengetahui jenis dan nama 

mikroorganisme dalam suatu kelompok tertentu berdasarkan kesamaan dan 

perbedaan karakteristik yang dimiliki setiap organisme. 

b. Ulkus adalah luka terbuka pada permukaan kulit atau selaput lendir. 

c. Ulkus diabetik adalah suatu kondisi pada pasien diabetes yang ditandai dengan 

adanya luka karena adanya kelainan saraf, kelainan pembulluh daran dan infeksi 

yang disebakan oleh bakteri. 

d. Uji kepekaan adalah suatu cara yang digunakan untuk melihat kemampuan 

antibiotik dalam menghambat ataupun membunuh bakteri. 

e. Antibiotik adalah suatu kelompok obat untuk mengatasi dan mencegah infeksi 

bakteri 
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2. Ruang Lingkup Peneltian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan pada pasien 

diabetes yang mengalami ulkus. Penelitian ini hanya mencakup identifikasi bakteri 

pada pasien ulkus diabetik dan uji kepekaan terhadap antibiotik. 

D. Kajian Pustaka 

1. Dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif dan desain cross-sectional, 

Abidah Nur dan Nelly Marissa melakukan penelitian dengan judul “Deskripsi 

Bakteri Ulkus Diabetik di RS Zainal Abidin dan RS Meuraxa Tahun 2015” 

pada tahun 2016. Seluruh penderita Diabetes Mellitus (DM) berjumlah 57 

orang dengan ulkus dari November hingga Desember 2015 menjadi sampel 

penelitian ini. Profesional kesehatan mengumpulkan sampel nanah saat 

membersihkan bisul, dan mereka menggunakan pendekatan pelat gores untuk 

mengidentifikasi bakteri dalam sampel. Sementara itu, metode difusi 

digunakan untuk uji sensitivitas antimikroba. Staphylococcus sp. (92,9%), 

Klebsiella sp. (75,4%), Proteus sp. (73,7%), Shigella sp. (68,4%), E. coli sp. 

(42,1%), dan Pseudomonas sp. (10,5%) adalah spesies bakteri yang 

diidentifikasi dalam penelitian ini. Kecuali Staphylococcus sp., amoksisilin 

memiliki tingkat resistensi tertinggi dan jumlah bakteri resisten terbanyak (32). 

Sebagian besar responden (42%) yang dites positif resisten amoksisilin adalah 

wanita dewasa penderita diabetes yang memiliki gula darah tidak terkontrol 

selama lebih dari setahun tanpa kondisi penyerta lainnya (Nur & Nelly 

Marissa, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Abidah Nur yaitu untuk 

melihat gambaran bakteri ulkus diabetik sedangkan pada penelitian ini untuk 

melihat jenis bakteri apa saja yang ada pada pasien ulkus diabetik dan tingkat 

kepekaannya terhadap antibiotik. 
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2. Sesuai penelitian yang dilakukan Dendy tahun 2019 dengan judul “Identifikasi 

Bakteri Negatif Gram dan Uji Sensitivitas Antibiotik Ulkus Kaki Diabetik di 

RSUP Dr. M. Djamil Padang” dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif retrospektif di Laboratorium Sentral RSUP Dr. M. Djamil dari 

Agustus 2015 hingga Juli 2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari swab dengan kultur positif dari ulkus kaki diabetik. Bakteri 

Proteus sp (36%), Klebsiella sp (34%), Pseudomonas sp (21%) dan 

Acinetobacter sp (9%) ditemukan dalam temuan penelitian. Proteus sp. 100% 

resisten terhadap eritromisin dan 90% rentan terhadap meropenem. 94,7% dari 

Klebsiella sp. resisten terhadap ampisilin, sedangkan 36,8% sensitif terhadap 

meropenem. Meropenem efektif terhadap Pseudomonas sp (83,3%) namun 

sangat resisten terhadap obat lain. Hanya 40% Acinetobacter sp. sensitif 

terhadap meropenem, dan Acinetobacter sp. terutama resisten terhadap 

antibiotik yang diuji. (Dendy et al., 2020). Dalam penelitian Dendy et al., yang 

berfokus pada bakteri gram negatif yang ada pada pasien ulkus kaki diabetik 

dengan menggunakan metode deskriptif retrospektif selama periode waktu 

tertentu, Dr. M. Djamil Padang ingin mengetahui tentang bakteri gram negatif 

dan sensitivitasnya. pemeriksaan ulkus kaki diabetik. sedangkan penelitian ini 

dilakukan identifikasi bakteri apa saja yang ada pada pasien ulkus diabetik dan 

uji kepekaan terhadap antibiotik dengan metode eksperimen laboratorium.  

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ringga Novelni tahun 2019 dengan 

judul “Identifikasi dan Uji Resistensi Bakteri pada Pasien Ulkus Diabetik di 

Bangsal Interne RSUP Dr. M. Djamil Padang” dengan metode penelitian yaitu 

deskriptif eksploratif. Sampel pada penelitian ini yaitu pus pada 10 pasien 

ulkus Diabetik yang dirawat inap di bangsal interne. Hasil pada penelitian ini 

yaitu Klebsiella pneumonia bakteri terbanyak dengan presentasi 40%, 
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Staphylococcus epidermidis dengan persentasi 20%, Proteus vulgaris, Proteus 

mirabilis, Pseudomonas aeriginosa dan Staphlococcus aureus masing-masing 

dengan persentasi 10%. Dari hasil uji resistensi yang dilakukan, persentasi 

resisten antibiotik tertinggi terdapat pada antibiotik ciprofloksasin dan 

cefotaxime dengan persentase 40% diikuti oleh meropenem dan gentamisin 

dengan persentase 30% dan vankomisin tidak ditemukannya resisten terhadap 

bakteri (Novelni et al., 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh Novelni 

yaitu untuk mengetahui bakteri penyebab ulkus diabetik dan resistensinya 

terhadap antibiotik sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis 

bakteri pada pasien ulkus diabetik dan kepekaan bakteri terhadap antibiotik 

sehingga dapat memudahkan pengobatan. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui jenis bakteri yang ada pada pasien ulkus diabetik. 

2. Untuk mengetahui kepekaan bakteri terhadap antibiotik. 

F. Manfaat Peneltian 

1. Manfaat Ilmiah 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi 

tentang jenis bakteri pada ulkus diabetik serta memberikan informasi tentang 

kepekaan bakteri terhadap antibiotik. 

2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

pengobatan ulkus diabetik sesuai dengan jenis bakterinya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diabetes Mellitus 

1. Definisi 

Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit yang berhubungan dengan 

gangguan metabolisme yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah 

(hiperglikemia). Selain hiperglikemia, DM dikaitkan dengan metabolisme lemak 

dan protein yang abnormal (Dipiro et al., 2020). 

Diabetes mellitusadalah kondisi serius jangka panjang (kronis) yang terjadi 

ketika ada peningkatan kadar glukosa dalam darah seseorang karena tidak dapat 

memproduksi salah satu atau cukup hormon insulin atau tidak dapat secara efektif 

menggunakan insulin yang dihasilkannya (IDF, 2019). Insulin adalah hormon 

yang mengatur glukosa. Insulin yang tidak bekerja dengan baik menyebabkan 

tingginya kadar glukosa dalam darah. (Nasution et al., 2021).  

2. Epidemiologi 

Diabetes  merupakan salah satu masalah kesehatan pada masyarakat yang 

terus berkembang. Jumlah penderita diabetes di seluruh dunia meningkat setiap 

tahunnya. Diperkirakan 537 juta orang dewasa berusia 20-79 tahun di seluruh 

dunia (10,5% dari semua orang dewasa dalam kelompok usia ini) menderita 

diabetes. Pada tahun 2030 sebanyak 643 juta orang, dan pada tahun 2045 

sebanyak 783 juta orang dewasa yang menderita diabetes. Jumlah penderita 

diabetes diperkirakan tumbuh 20% pada 2030 dan akan  meningkat menjadi 46%  

(IDF, 2021). 

Pada tahun 2021, penderita diabetes lebih banyak ditemukan di perkotaan 

(360,0 juta) dibandingkan di pedesaan (176,6 juta) dengan prevalensi di perkotaan 

12,1% dan di pedesaan 8,3%. Jumlah penderita diabetes yang tinggal di daerah 
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perkotaan diperkirakan akan meningkat menjadi 596,5 juta pada tahun 2045, 

sebagai akibat dari urbanisasi global. Pada tahun 2045, prediksi prevalensi 

diabetes di daerah perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 13,9% (IDF, 2021). 

3. Etiologi 

Diabetes mellitus disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, glukagon, dan 

hormon lainnya dan mengakibatkan metabolisme karbohidrat dan lemak yang 

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

mereka yang menderita DM tipe 2 (American Diabetic Association, 2017). 

Di pulau Langerhans  pankreas, ada dua subkelas utama sel endokrin: sel 

beta yang memproduksi insulin dan sel alfa yang mensekresi glukagon. Sel beta 

dan alfa terus menerus mengubah kadar hormon tergantung pada lingkungan 

glikemik. Jika tidak ada keseimbangan antara insulin dan glukagon, kadar glukosa 

akan tidak seimbang. Dalam kasus DM terjadi resistensi insulin sehingga 

menyebabkan hiperglikemia. Pada DM tipe 1 ditandai dengan penghancuran sel 

beta di pankreas, seringkali sekunder akibat proses autoimun. Hasilnya adalah 

penghancuran mutlak sel beta dan, sebagai akibatnya, tidak ada atau sangat 

rendahnya insulin. Pada DM tipe 2 dikaitkan dengan onset yang lebih berbahaya, 

di mana ketidakseimbangan antara kadar insulin dan sensitivitas insulin 

menyebabkan defisiensi insulin fungsional. Resistensi insulin bersifat 

multifaktorial tetapi sering berkembang sebagai akibat dari obesitas dan penuaan 

(Sapra & Bhandari, 2021). 

4. Patofisiologi 

DM tipe 1 merupakan diabetes tergantung insulin dari hasil penghancuran 

autoimun sel pankreas yang biasanya terjadi karena pengaruh genetik. Proses 

autoimun dimediasi oleh makrofag dan limfosit T dengan autoantibodi yang 

bersirkulasi ke berbagai antigen sel . Antibodi yang paling sering terdeteksi terkait 
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dengan DM tipe 1 adalah autoantibodi sel pulau (ICA). Antibodi lain terbentuk 

yaitu insulin, asam glutamat dekarboksilase 65 (GAD65), antigen-2 terkait 

insulinoma (IA-2), dan transporter seng 8 (ZnT8). Antibodi ini umumnya 

dianggap sebagai penanda penyakit daripada mediator penghancuran sel . Penanda 

ini telah digunakan untuk mengidentifikasi individu yang berisiko terkena DM 

tipe 1 dan mungkin berguna sebagai tes skrining untuk memulai strategi 

pencegahan penyakit. Autoimunitas berkurang pada beberapa individu atau 

berkembang menjadi kegagalan sel absolut pada orang lain (Dipiro et al., 2020). 

DM tipe 2 terjadi karena disfungsi sel serta resistensi insulin. Genetika 

memainkan peran penting dalam perkembangan DM tipe 2 karena ada pola 

pewarisan yang kuat. Sebagian besar pasien yang mengalami DM tipe 2 memiliki 

kelainan multipel yang berdampak pada regulasi glukosa plasma seperti gangguan 

sekresi insulin, defisiensi dan resistensi terhadap hormon incretin,  resistensi 

insulin yang melibatkan otot, hati, dan adiposit, sekresi glukagon yang berlebihan, 

peningkatan produksi glukosa hepatik, peningkatan regulasi kotransporter 

natrium-glukosa di ginjal, peradangan sistemi  dan  rasa kenyang berkurang 

(Dipiro et al., 2020). 

Gangguan sekresi insulin diperlukan untuk perkembangan DM tipe 2. Pada 

tahap awal disfungsi sel, pelepasan insulin fase pertama tidak mencukupi, 

mengakibatkan gangguan toleransi glukosa (TGT). Insulin fase pertama 

melibatkan pelepasan insulin yang disimpan dalam sel. Tanpa pelepasan insulin 

fase pertama yang tepat, insulin fase kedua harus mengkompensasi beban 

karbohidrat postprandial berikutnya untuk menormalkan kadar glukosa.  

 Pada pasien dengan DM tipe 2, massa dan fungsi sel β berkurang. 

Kegagalan sel β bersifat progresif, dimulai bertahun-tahun sebelum diagnosis 

diabetes. Pasien DM tipe 2 kehilangan sekitar 5% - 7% fungsi sel  β per tahun. 
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Hilangnya sel progresif kemungkinan merupakan hasil dari beberapa faktor, 

termasuk glukotoksisitas, lipotoksisitas, resistensi insulin, usia, genetika dan 

defisiensi inkretin. Glukotoksisitas terjadi ketika kadar glukosa kronis melebihi 

140 mg/dL (7,8 mmol/L). Sel tidak mampu mempertahankan sekresi insulin yang 

cukup dan secara paradoks melepaskan lebih sedikit insulin ketika kadar glukosa 

meningkat (Dipiro et al., 2020). 

5. Komplikasi 

Komplikasi yang timbul akibat  DM dapat berupa gangguan vaskuler, baik 

makrovaskuler maupun mikrovaskuler, serta gangguan  sistem saraf atau penyakit 

saraf. Gangguan ini dapat terjadi pada orang dengan diabetes tipe 2  lama  atau 

pada orang dengan diabetes tipe 2 yang baru didiagnosis. Komplikasi 

makroskopik biasanya mengenai  jantung, otak, dan pembuluh darah, sedangkan 

gangguan mikrovaskuler dapat terjadi pada mata dan ginjal. Gangguan neurologis 

juga sering terjadi pada penderita diabetes, baik itu neuropati motorik, sensorik, 

maupun otonom (Soelistijo dkk, 2019). 

B. Ulkus Diabetik 

1. Definisi 

Ulkus Diabetik merupakan salah satu komplikasi kronik diabetes berupa 

luka terbuka pada permukaan kulit yang disertai  kematian jaringan (Waworuntu 

et al., 2017). Ulkus kaki diabetik merupakan ulserasi kronis pada daerah 

pergelangan kaki bagian bawah  yang dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas 

dan  kualitas hidup pasien. Ulkus kaki diabetik disebabkan oleh  neuropati perifer, 

penyakit arteri perifer, atau kombinasi keduanya (Soelistijo dkk, 2019). 

2. Epidemologi 

Diabetes  memiliki sejumlah komplikasi kronis, yang paling umum adalah 

ulkus diabetik. Insiden tahunan ulkus diabetik adalah 2% pada semua pasien  
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diabetes dan 5-7,5% pada pasien diabetes dengan neuropati perifer (Detty et al., 

2020). Pasien dengan ulkus diabetes, terutama pada ekstremitas bawah, 10 sampai 

20 kali lebih mungkin mengalami amputasi  dibandingkan orang tanpa diabetes. 

Ulkus kaki dan amputasi lebih sering terjadi di negara berpenghasilan rendah dan 

menengah (IDF Atlas, 2019). 

Prevalensi  ulkus Diabetik di Indonesia sekitar 15%, angka amputasi 30%, 

dan angka kematian 32%. Ulkus diabetes adalah penyebab paling umum dari 80% 

rawat inap karena diabetes. Pasien ulkus diabetik di Indonesia membutuhkan 

biaya  tinggi yaitu Rp 1,3 juta hingga Rp 1,6 juta per bulan dan Rp 43,5 juta per 

tahun untuk satu pasien (Waworuntu et al., 2017). 

3. Patofisiologi 

Risiko utama terjadinya  ulkus kaki diabetik pada pasien diabetes adalah 

neuropati perifer, penyakit pembuluh darah perifer, dan gangguan respon terhadap 

infeksi (Rosyid, 2017). 

a. Neuropati 

Pada diabetes, penyembuhan luka juga terganggu, meningkatkan risiko 

infeksi. Pada diabetes, neuropati bermanifestasi sebagai saraf motorik, sensorik, 

dan otonom. Gangguan persarafan otot tungkai menyebabkan ketidakseimbangan 

antara fleksi dan ekstensi tungkai, sehingga terjadi deformasi dan perubahan titik 

tekan. Ini akan menyebabkan kerusakan kulit yang lambat laun akan berkembang 

menjadi bisul. Neuropati otonom mengurangi aktivitas kelenjar sebaceous dan 

keringat, menyebabkan kaki kehilangan air dan rentan terhadap cedera. Karena 

neuropati sensorik menurunkan ambang nyeri, cedera sering tidak diperhatikan 

sampai luka memburuk (Rosyid, 2017). 

Selain disfungsi serat motorik, hilangnya sensorik yang terkait dengan 

serat bermielin tipe A menyebabkan hilangnya proprioseptif, sensasi tekanan, 
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persepsi getaran, dan gangguan gaya berjalan. Penghancuran serat sensorik tipe C 

mencegah persepsi rangsangan nyeri. Sebagai akibat dari gangguan sensorik ini, 

penderita diabetes dapat mengalami cedera kaki berulang, termasuk patah tulang 

yang melepuh atau bahkan patah tulang metatarsal, tanpa rasa tidak nyaman pada 

kaki. Neuroarthropathy, atau kaki Charcot, melibatkan kerusakan luas pada kaki 

tengah di mana lengkungan kaki runtuh dan kaki kehilangan stabilitas. Selama 

fase inflamasi neuroarthropathy, kehangatan dan pembengkakan  dapat 

menyerupai infeksi. Subluksasi atau dislokasi tulang tarsal menghasilkan "rocker 

bottom" di kaki dan rentan terhadap ulserasi di bawah tekanan tinggi. Disfungsi 

sistem saraf otonom dengan gangguan termoregulasi mikrovaskular dan 

hiperhidrosis lebih lanjut berkontribusi pada gangguan motorik dan sensorik. 

Karena kulit menjadi kering dan rapuh, itu mengurangi efektivitasnya sebagai 

penghalang invasi mikroorganisme dan membuatnya lebih rentan terhadap infeksi 

kulit (seperti selulit) (Bandyk, 2018). 

b. Arteri Perifer 

Pada arteri perifer, hiperglikemia menyebabkan disfungsi endotel dan otot 

vaskular, serta penurunan produksi vasodilator oleh endotel, yang menyebabkan 

stenosis. Pada diabetes, gula darah tinggi meningkatkan kandungan tromboksan 

A2, suatu vasokonstriktor dan agregat trombosit, yang meningkatkan risiko 

hiperkoagulasi plasma. Hipertensi dan dislipidemia juga berkontribusi pada 

perkembangan penyakit arteri perifer. Hal ini menyebabkan penyakit arteri 

oklusif, yang  menyebabkan iskemia pada ekstremitas bawah dan meningkatkan 

risiko borok. Ulkus yang dihasilkan menjadi mudah terinfeksi dan berkembang 

menjadi gangren dan berakhir dengan amputasi ekstremitas bawah (amputasi di 

bawah lutut) (Rosyid, 2017). 
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c. Infeksi 

Infeksi kaki diabetik  berkisar dari selulitis tanpa komplikasi hingga 

fasciitis nekrotikans yang mengancam jiwa. Interval kontrol glikemik yang buruk 

menyebabkan disfungsi imunologi dengan gangguan aktivitas leukosit dan fungsi 

komplemen, yang mendorong perkembangan infeksi jaringan invasif. Pada kulit 

dan jaringan lunak yang rusak atau perfusinya buruk, bakteri dapat dengan cepat 

menyerang fasia, menyebabkan infeksi kaki yang mengancam jiwa dan sepsis. 

Infeksi polimikrobial (Staphylococci, Streptococci, Enterococci, Escherichia coli, 

dan bakteri gram negatif lainnya) sering terjadi dan merupakan 30-40% kasus 

strain bakteri yang resisten terhadap antibiotik, terutama Staphylococcus aureus  

yang resisten terhadap methicillin (MRSA). Risiko amputasi meningkat ketika 

strain bakteri resisten dikaitkan dengan infeksi kaki diabetik. Ini sering merupakan 

hasil dari penggunaan antibiotik yang berulang atau jangka panjang. Infeksi 

pembentuk gas, yang terjadi pada sekitar sepertiga pasien, disebabkan oleh 

Clostridial spp. atau infeksi campuran Streptokokus anaerobik dan Escherichia 

coli (Bandyk, 2018). 

4. Faktor Resiko 

a. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin laki-laki merupakan faktor utama yang berhubungan dengan 

terjadinya ulkus (Roza et al., 2015).  

b. Lamanya Penyakit Diabetes Mellitus (DM) 

Durasi DM yang lama menyebabkan  hiperglikemia persisten. Peningkatan 

gula darah yang terus-menerus memicu hiperglikemia, suatu kondisi di mana sel-

sel dibanjiri glukosa. Perubahan hemoglobin kronis mengubah homeostasis 

biokimia sel-sel ini, yang kemudian berpotensi menginduksi perubahan mendasar 

dalam perkembangan komplikasi kronis DM. Sekitar 100 pasien diabetes dengan 
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ulkus diabetik menemukan bahwa 58 pasien diabetes menderita diabetes selama 

lebih dari 10 tahun. Hasil analisis regresi untuk semua pasien rawat jalan dari 

4.444 klinik penyakit di Urusan Veteran, Washington menyimpulkan bahwa 

waktu rata-rata bagi penderita diabetes untuk mengembangkan ulkus diabetik 

adalah 11,40 tahun dengan RR 1,18 (95% CI) (Roza et al., 2015). 

c. Neuropati 

Neuropati menyebabkan disfungsi motorik, sensorik, dan otonom. 

Gangguan gerakan menyebabkan atrofi otot, deformitas kaki, perubahan 

biomekanik pada kaki, dan distribusi tekanan yang tidak teratur pada kaki, yang 

menyebabkan peningkatan insiden ulkus. Gangguan sensorik terlihat ketika pasien 

mengeluh kehilangan sensasi atau mati rasa di kaki. Anestesi traumatis sering 

tidak disadari pada pasien diabetes. Gangguan gerak menyebabkan berkurangnya 

sekresi keringat pada kaki, sehingga kulit kaki menjadi kering, mudah pecah-

pecah. Dalam kasus cedera ringan, patah kaki  meningkatkan risiko  ulkus 

diabetik (Roza et al., 2015). 

d.  Peripheral Artery Disease 

Peripheral Artery Disease adalah penyakit yang disebabkan oleh 

aterosklerosis pada arteri ekstremitas bawah. Gejala klinis yang umum pada 

pasien dengan PAD adalah nyeri iskemik episodik dan  nyeri iskemik saat 

istirahat. Iskemia berat akan berujung pada ulserasi dan gangren. Tes sederhana 

yang dapat dilakukan untuk mendeteksi PAD adalah evaluasi Ankle Brace Index 

(IBC), yang memeriksa sistolik lengan kiri dan kanan kemudian  sistolik tertinggi 

dengan nilai sistolik lebih rendah di kaki. . Nilai normalnya adalah 0,9 1,3. Nilai 

kurang dari 0,9 menunjukkan bahwa pasien  DM memiliki penyakit arteri perifer 

(Roza et al., 2015). 
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e. Perawatan Kaki 

Semua orang dengan borok, neuropati perifer, atau penyakit arteri perifer 

(PAD) harus menerima pelatihan ekstensif dalam perawatan kaki (Roza et al., 

2015). 

5. Klasifikasi 

Sistem klasifikasi yang telah secara luas divalidasi secara eksternal untuk 

penyembuhan ulkus dan kejadian amputasi ekstremitas bawah (LEA) termasuk 

Meggitt-Wagner, SINBAD, University of Texas dan WIfI (Bus et al., 2019).  

a. Tabel 1. 1Klasifikasi Meggit Wagner 

Grade Lesi 

0 Tidak ada lesi terbuka; dapat berupa deformitas atau selulitis 

1 Ulkus Superfisial 

2 Ulkus dalam hingga ke tendon atau kapsul sendi 

3 Ulkus dalam dengan abses, osteomyelitis atau sepsis sendi 

4 Gangren local pada kaki depan atau tumit 

5 Gangren pada semua kaki 

 (dr. Alexander Kam et al., 2019) 

b. Tabel 1. 2 Klasifikasi SINBAD 

Kategori Definisi Skor 

Lokasi Kaki depan 0 

Kaki tengah dan belakang 1 

Iskemia Aliran darah pedal utuh, 
setidaknya satu denyut 

nadi terabe 

0 

Bukti klinis berkurangnya 

aliran pedal 

1 

Neuropathy Sensasi pelindung utuh 0 

Sensasi pelindung hilang 1 

Infeksi Bakteri Tidak ada 0 

Ada 1 

Daerah Ulkus < 1cm2 0 

Ulkus > 1cm2 1 

Kedalaman Ulkus terbatas pada kulit 
dan jaringan subkutan 

0 

Ulkus mencapai otot, 

tendon atau lebih dalam 

1 

 (Bus et al., 2019) 
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c. Tabel 1. 3 Klasifikasi University of Texas 

Stage Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 

A Pra atau pasca lesi 

ulseratif dengan 
epitelisasi 

sempurna 

Lesi superfisial 

tidak melibatkan 
tendon, kapsul 

sendi dan tulang 

Lesi menembus 

Hingga tendon 
atau kapsul 

Lesi 

menembus 
hingga tulang 

atau sendi 

B Infeksi Infeksi Infeksi Infeksi 

C Iskemia Iskemia Iskemia Iskemia 

D Infeksi dan 

Iskemia 

Infeksi dan 

iskemia 

Infeksi dan 

iskemia 

Infeksi dan 

iskemia 

(Figure 2. [The University of Texas Wound Classification System]. - 

Endotext - NCBI Bookshelf, n.d.). 

6. Penatalaksanaan Ulkus Diabetik 

Tujuan utama pengelolaan ulkus Diabetik adalah penutupan luka. 

Pengobatan luka ulkus Diabetik pada pasiem DM dilakukan secara terus menerus 

dengan jenis tindakan tergantung dari beratnya ulkus dan ada tidaknya  iskemia. 

Dasar terapi ulkus diabetik adalah debriment, offloading, mengelola infeksi, 

meberikan antibiotic dan pengobatan ulkus menggunnakan pembalut luka yang 

bersih dan lembab (Rosyid, 2017). 

a. Debriment 

Debriment adalah tindakan membuang benda asing dan jaringan tidak 

sehat yang menyebabkan luka sulit pulih. Tindakan ini dilakukan dengan 

menghilangkan dsar luka abnormal dan jaringan tepi luka seperti hiperkeratosis 

epidermal dan jaringan dermal nekrotik, debris dan elemen bakteri yang dapat 

menghambat penyembuhan luka (Rosyid, 2017). 

b. Offloading 

Pada pasien dengan lesi ditelapak kaki, diperlukan pembedahan melalui 

beberapa metode atau alat untuk menggeser tumpuan berat badan menjauh dari 

sisi ulkus. Tujuannya untuk mencegah trauma jaringan dan memfasilitasi 
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penyembuhan luka. Istrahat ditempat tidur adalah cara yang ideal untuk 

mengurangi tekanan akan tetapi sulit untuk melakukan total contact casting 

(TCC). TCC adalah metode pembongkaran paling efektif yang dibuat dari gips 

yang dibentuk khusus untuk menyebar beban keluar dari area ulkus (Rosyid, 

2017). 

c. Penatalaksanaan Infeksi 

Pada ulkus diabetik memungkinkan masuknya bakteri, serta infeksi pada 

luka. Pendekatan sistemik diperlukan untuk penilaian lengkap karena tingginya 

angka kejadian ulkus. Diagnosis infeksi didasarkan pada kondisi klinis seperti 

eritema, edema, nyeri, kelebutan, kehangatan, dan keluarnya pus. Infeksi dapat 

diobati menggunakan antibiotik akan tetapi harus didsarkan pada hasil kultur 

bakteri dan kemampuan toksisitas antibiotik. Antibiotik oral yang biasa digunakan 

yaitu sefaleksin, amoksisilin-klavulanat, moksifloxin atau klindamisin, sedangkan 

dalam bentuk intravena yang biasa digunakan untuk infeksi berat yaitu imipenem-

cilastatin, B-laktam dan sefalosporin (Rosyid, 2017). 

Antibiotik oral adalah pilihan pertama dalampengobatan infeksi karena 

lebih mudah, efek sampi ngnya lebih sedikit dan biayanya jauh lebih murah. 

Pemilihan antibiotik biasanya empiris dan pemilihan antibiotic yang tepat 

didasarkan pada luka dan karakteristik pasien (Nikoloudi et al., 2018). 

Tabel 2. 1 Terapi Empiris untuk Pengola 

Tingkat Keparahan Bakteri Penyebab Antibiotika 

Infeksi Ringan (Mild) 

Biaasanya agen 

peroral 

Staphylococcus aerus 

(MSSA); Stertococcus spp 

 Dikloksasilin 

 Klindamisin 

 Sefaleksin 

 Levofloksasin 

 Amoksisilat-klavulanat 
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Methicillin-resistant S. 

aureus (MRSA 

 Doksisiklin 

 Trimetropim 

 Sulfametoksazol 

Infeksi sedang 

(Moderate) 

MRSA  Levofloksasin 

 Sefoksitin 

 Seftriakson 

 Ampisilin-sulbaktam 

 Moksifloksasin 

 Ertapenem 

 Tigesiklin 

 Levofloksasin / 

Siprofloksasin dengan 

klindamisin 

 Imipenem-cilastatin 

 Meropenem 

Infeksi Berat MRSA  Linezolid 

 Daptomisin 

 Vankomisin 

Pseudomonas aeruginosa Piperasilin-tazobaktam 

MRSA, Enterobacteriacae, 

Pseudomonas, dan obligat 

anaerob 

 Vankomisin 

 Seftazidim 

 Safepim 

 Piperasilin-tazobaktam 

 Aztreonam 

 Karbapenem 

 (Nikoloudi et al., 2018) 

d. Dressing 

Dressing  adalah bahan yang digunakan secara topial pada luka untuk 

melindungi luka dan membantu penyembuhan luka. Tujuannya adalah untuk 

menyediakan lingkungan penyembuhan yang lembab dan mencegah luka kering. 



20 
 

 
 

Pilihan pembalut tergantung pada jumlah dan jenis eksudat pada luka.  (Rosyid, 

2017). 

C. Antibiotik 

1. Definisi 

Antibiotik adalah zat biokimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang 

dalam jumlah kecil dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh 

pertumbuhan mikroorganisme lain. Pemilihan antibiotik harus 

mempertimbangkan beberapa faktor, seperti: faktor spesifik pasien (usia, fungsi 

organ, tempat infeksi dan derajat  ulkus Diabetik), faktor yang bertanggung jawab 

terhadap organisme (peta mikrobiologi atau regimen antibiotik, farmakokinetik 

dan farmakodinamika), tolerabilitas dan profil keamanan, penetrasi  jaringan dan 

prinsip, biaya dan manfaat) (Rahmawati et al., 2018). 

2. Klasifikasi Antibiotik 

Antibiotik dapat diklasifikasikan berdasarkan pada struktur molekulnya, 

cara kerjanya dan spekrum aktivitasnya, rute pemberian (suntikan, oral dan 

topikal). Antibiotik dalam kelas struktur yang sama akan menunjukan pola 

efektivitas, toksisitas, dan potensi efek samping serupa (Ebimieowei & Ibemologi, 

2016). 

a. Beta-Laktam 

Beta-laktamase adalah  enzim yang diproduksi oleh  bakteri tertentu yang 

resisten terhadap antibiotik beta-laktam. Cincin beta-laktam dalam antibiotik 

memiliki peran penting dalam menghambat sintesis dinding sel. Cincin beta-

laktam mengikat protein pengikat penisilin (PBP) yang  menghentikan  sintesis 

dinding sel. Sintesis dinding sel yang terhenti  menyebabkan kematian sel. Ini 

terjadi karena ketidakseimbangan osmotik yang disebabkan oleh kurangnya 

sintesis (Biutifasari, 2018). 
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Antibiotik beta-laktam memiliki rantai cincin beta-laktam. Ada empat 

jenis antibiotik beta-laktam: penisilin, sefalosporin, monobaktam, dan 

karbapenem. Komponen siklus beta-laktam bekerja dengan cara menghambat 

sintesis dinding sel bakteri dengan cara mengikat enzim beta-laktamase 

(Biutifasari, 2018). 

b. Makrolida 

Makrolida dicirikan oleh cincin laktosa makrosiklik beranggota 14, 15, 

atau 16 yang mengikat gula deoksi  Lcladinose dan Ddesosamine yang terpasang. 

Makrolida memiliki spektrum aktivitas antibiotik yang lebih luas daripada 

penisilin dan sering diberikan kepada pasien yang alergi terhadap penisilin 

(Moore, 2015). Makrolida membunuh ataupun  menghambat mikroorganisme dan 

secara efektif menghambat sintesis protein bakteri. Hal ini dilakukan dengan 

mengikat ribosom bakteri dan mencegah penambahan asam amino ke rantai 

polipeptida selama sintesis protein. Contoh antibiotic yaitu Eritromisin, 

azitromisin dan klaritromisin (Ebimieowei & Ibemologi, 2016). 

c. Tetrasiklin 

Tetrasiklin menghambat sintesis protein dengan cara mengikat secara 

reversibel pada subunit ribosom 30S bakteri. Ini mencegah pengikatan asam 

amino yang baru tiba (RNA aminoasil) dan mencegah pertumbuhan peptida. 

Glycylcycline adalah antibiotik turunan  tetrasiklin yang dirancang untuk 

mengatasi dua mekanisme umum resistensi tetrasiklin: resistensi melalui pompa 

penghabisan dan perlindungan ribosom. Dari semua turunan tetrasiklin, 

tigecycline secara struktural paling erat terkait dengan minocycline. Meskipun 

efek bakteriostatik tetrasiklin pada bakteri Gram-negatif dan Gram-positif, cara 

penetrasinya berbeda: difusi pasif  bakteri Gram-negatif dan transpor aktif  bakteri 

Gram-positif (Kester et al., 2012). 
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Tabel 3. 1 Antibiotika Golongan Tetrasiklin untuk Terapi Ulkus Diabetik 

Jenis Antibiotik Rute, dosis, frekuensi 

Tigesiklin  Digunakan sebagai terapi ulkus/gangrene yang 
disebabkan oleh S.aureus (termasuk MRSA), S. 

agalactiae (grup B streptokokus), S. anginosus, S. 

pyogenes (grup A streptokokus β-hemolitik), E. faecalis, 
E. cloacae, E. coli, K. pneumonia, dan B. fragilis 

 Dosis inisial 100mg, kemudian dilanjutkan dengan 50mg 

setiap 12 jam, selama 5-14 hari 

Dosisiklin  Dosis oral : 100mg setiap 12 jam pada hari pertama 

diikuti 100 mg setiap 12-24 jam 

 Dosis IV : 200mg pada hari pertama diikuti 100-200 mg 

per hari 

d. Flurokuinolon 

Fluoroquinolones bersifat bakterisida dan mengganggu sintesis DNA 

bakteri dengan menghambat salah satu dari dua enzim. Beberapa fluoroquinolones 

menghambat DNA girase, enzim yang bertanggung jawab untuk relaksasi DNA 

superkoil. Enzim ini penting untuk replikasi, transkripsi, dan perbaikan DNA. 

Fluoroquinolones lainnya menghambat topoisomerase IV,  enzim yang terlibat 

dalam pembelahan DNA menjadi sel anak selama replikasi. Satu fluoroquinolone, 

gemifloxacin, sangat efektif dalam menghambat kedua enzim; jadi untuk 

mengembangkan resistensi terhadap antibiotik ini, bakteri harus mengalami 

mutasi pada dua enzim yang berbeda (Kester et al., 2012). 
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Tabel 3. 2 Antibiotika golongan kuinolon untuk terapi ulkus dan gangren diabetik 

e. Sulfonamida 

Sulfonamida secara struktural menyerupai asam p-aminobenzoat (PABA), 

prekursor dalam sintesis bakteri DBD. Sebagai substrat palsu, sulfonamida secara 

kompetitif menghambat pemanfaatan PABA, dan karenanya sintesis DBD. 

Karena sebagian besar bakteri tidak dapat mengambil folat eksogen, mereka 

kehabisan DBD (Kester et al., 2012). 

Tabel 3. 3 Antibiotika golongan Sulfonamida untuk terapi ulkus dan gangrene 

diabetik 

Jenis Antibiotik Rute, Dosis, Frekuensi 

Sulfametoksazol – 

Trimetoprim 

Fixed dose combination :800mg sulfametoksazol dan 160mg 

trimethoprim  

Adjustment Dosis : CLcr 15-30 (50% dosis normal) 

f. Metrodinazol 

Metronidazol diserap secara selektif oleh bakteri anaerob dan protozoa 

yang rentan. Setelah diserap oleh bakteri anaerob, ia direduksi secara non-

enzimatis dengan bereaksi dengan ferredoxin pereduksi, yang diproduksi oleh 

Jenis Antibiotika Rute, Dosis, Frekuensi 

Siprofloksasin  Digunakan sebagai terapi untuk ulkus/gangrene yang 

disebabkan oleh C. freundii, E. cloacae, E. coli, K. 

oxytoca, K. pneumonia, M. morganii, P. mirabilis, P. 
vulgaris, P. stuartii, Ps. Aeruginosa, S. marcescens, 

S. aureus, S. epidermidis, dan S. pyogenes 

 Infeksi ringan sedang  

Dosis oral 500mg setiap 12 jam selama 7-14 hari  
Dosis IV 400mg setiap 12 jam selama 7-14 hari 

 Infeksi Berat 

Dosis oral 750mg setiap 12 jam selama 7-14 hari  

Dosis IV 400mg setiap 8 jam selama 7-14 hari 

 Adjusment dosis 
CLcr 30-50 : 250-500 mg setiap 12 jam 

CLcr 30-50 (infeksi berat) : 750mg setiap 12 jam 

CLcr 5-29 : 250-500mg setiap 18 jam 

CLcr 5-29 (infeksi berat) : 750mg setiap 18 jam 

Levofloksasin  Digunakan sebagai terapi ulkus/gangrene yang 

disebabkan oleh S.aureus, dan S.pyogenes 

 Dosis oral atau IV : 500mg setiap 24 jam selama 7-
10 hari 
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piruvat/feredoksin oksidoreduktase. Pengurangan ini mengarah pada pembentukan 

metabolit yang beracun bagi sel anaerobik, yang menyebabkan penghambatan 

sintesis DNA, degradasi DNA yang ada, kerusakan untai DNA, dan 

penghambatan sintesis asam nukleat, yang menyebabkan kematian sel bakteri 

(Ebimieowei & Ibemologi, 2016). 

Tabel 3. 4 Antibiotik Golongan Metrodinazol untuk Terapi ukus dan gangrene 

diabetik 

Jenis Antibiotik Rute, Dosis, Frekuensi 

Metronidazol Dosis IV : 7,5mg/kgBB setiap 6 jam 

g. Glikopeptida 

Dinding sel bakteri mengandung amplop keras atau semi-kaku di bagian 

luar membran sel yang disebut peptidoglikan atau murein, yang memberikan 

dukungan struktural. Monomer peptidoglikan terdiri dari tulang punggung dengan 

unit peptida dan disakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik rantai 

panjang melalui metabolisme gula. Antibiotik glikopeptida mampu melintasi 

membran sel ke tempat polimerisasi, di mana mereka membentuk ikatan non-

kovalen dengan karbohidrat di ujung terminal, dalam aksi akhir menghambat 

ikatan silang transpeptidase. . Selain itu, dinding sel yang melemah tidak dapat 

lagi menahan tekanan osmotik positif di dalam sel; Hal ini menyebabkan lisis sel 

dan kematian sel bakteri (Kang & Park, 2015). 

Tabel 3. 5 Antibiotik Golongan Glikopeptida untuk Terapi Ulkus dan Gangren 

Diabetik 

Jenis Antibiotik Rute, Dosis, Frekuensi Pemberian 

Vankomisin  Digunakan sebagai terapi ulkus/gangrene yang 

disebabkan oleh S.aureus dan S.epidermidis  

 Dosis IV : 500mg setiap 6 jam atau 1g setiap 12 jam 

 Adjusment Dosis 
   CLcr <1,5 : dosis normal setiap 12 jam 

   CLcr 1,5 – 5 : dosis normal selama 3-6 hari 

   CLcr > 5 : dosis normal selama 10-14 hari 
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D. Diagnosa Laboratorium 

1. Identifikasi Bakteri 

Pewarnaan Gram dan uji biokimia digunakan untuk mengidentifikasi 

bakteri. Berbagai uji biokimia, termasuk uji katalase, novobiosin, dan koagulase, 

akan dilakukan untuk bakteri gram positif. Uji biokimia, seperti uji TSIA, uji 

Simmon sitrat, dan uji SIM, akan dilakukan untuk bakteri gram negatif (Novelni 

et al., 2019). 

a. Pewarnaan Gram 

Morfologi sel mula-mula diperiksa di bawah mikroskop dengan 

pewarnaan, salah satunya pewarnaan gram, untuk membentuk biakan murni dari 

bakteri yang diisolasi. Salah satu teknik yang paling sering digunakan untuk 

mengklasifikasikan spesies bakteri yang berbeda adalah pewarnaan gram. 

Pewarnaan gram mengungkapkan informasi tentang morfologi sel, yang meliputi 

informasi tentang karakteristik gram, bentuk sel, dan organisasi sel. Metode gram, 

kadang-kadang disebut pewarnaan gram, adalah teknik eksperimental untuk 

mengklasifikasikan bakteri ke dalam kelompok gram positif dan gram negatif 

berdasarkan karakteristik kimiawi dan struktur dinding selnya (Putri et al., 2017). 

Bakteri yang tidak mempertahankan pewarna metil ungu setelah prosedur 

pewarnaan gram disebut sebagai bakteri gram negatif. Berbeda dengan bakteri 

gram negatif, bakteri gram positif akan tetap berwarna ungu pekat setelah 

dibersihkan dengan alkohol. Dinding sel bakteri gram negatif memiliki tiga 

lapisan. Alkohol dapat digunakan untuk menghilangkan lipoposakarida (lemak) di 

lapisan atas, menyebabkannya menjadi merah saat diwarnai dengan safranin. 

Jumlah peptidoglikan di dinding sel bakteri gram positif cukup besar. Setelah 

diwarnai dengan kristal violet, pori-pori dinding sel tertutup akibat perubahan 

warna alkohol, menjaga warna dinding sel tetap biru (Putri et al., 2017). 
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b. Uji Katalase 

Produksi dan aktivitas katalase dapat dideteksi dengan menambahkan 

substrat H2O2 ke dalam biakan miring agar kedelai tryptic yang diinkubasi dengan 

tepat (18 sampai 24 jam). Organisme yang menghasilkan enzim memecah 

hidrogen peroksida, dan produksi O2 yang dihasilkan menghasilkan gelembung di 

tetes reagen, menunjukkan tes positif. Organisme yang tidak memiliki sistem 

sitokrom juga kekurangan enzim katalase dan tidak dapat memecah hidrogen 

peroksida, menjadi O2 dan air dan bersifat katalase negatif. Aktivitas katalase 

sangat berguna dalam membedakan antar kelompok bakteri. Misalnya, 

Enterococcus (katalase negatif) dan Staphylococcus (katalase positif) yang mirip 

secara morfologis dapat dibedakan menggunakan uji katalase. 

c. Uji Koagulase 

Pengenceran plasma sitrat kelinci (atau manusia) 1:5 digabungkan dengan 

volume kaldu kultur yang setara atau pertumbuhan koloni pada agar, dan 

campuran tersebut kemudian diinkubasi pada suhu 37°C. Sebagai kontrol, kaldu 

steril dan tabung plasma juga diinkubasi. Hasil tes positif jika bekuan berkembang 

dalam 1 sampai 4 jam. 

d. Uji TSIA 

Tes TSIA digunakan untuk menilai kapasitas bakteri untuk memfermentasi 

gula menjadi asam atau gas. Warna merah dan kuning agar-agar masing-masing 

menunjukkan respons basa dan reaksi asam. Permukaan agar menjadi merah saat 

fermentasi glukosa telah berlangsung, dan permukaan serta dasar tabung menjadi 

kuning saat fermentasi laktosa dan sukrosa telah dimulai (Kosasi et al., 2019). 

e. Simmon citrate 

Karena koenzim A dan asam oksaloasetat bereaksi dengan bantuan enzim 

citrase dalam uji Simmon Citrate Agar (SCA), reaksi ini merupakan komponen 
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penting dari siklus Krebs. Na2CO3 dibuat ketika CO2 berinteraksi dengan Na dan 

H2O dalam proses ini, membuat media bersifat basa. Ketika sifat basa media ini 

bergabung dengan indikator biru bromotimol, warnanya akan berubah dari hijau 

menjadi biru. (Haryati, 2020). 

f. Uji SIM 

Uji motilitas dilakukan untuk mengamati pergerakan bakteri. dilakukan 

dengan menggunakan satu jarum bakteri yang ditusuk tegak lurus ke tengah media 

SIM (Sulfite Indole Motility), dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 45°C 

(Agustina, 2021). 

2. Uji Kepekaan Antibiotik 

Pengujian kerentanan bakteri adalah teknik untuk memastikan apakah 

produk yang dimurnikan memiliki aksi antibiotik serta seberapa sensitif bakteri 

terhadapnya. Tes sensitivitas adalah metode untuk mengidentifikasi bahan alami 

yang dapat digunakan sebagai agen antibakteri dan menentukan seberapa baik 

mereka bekerja untuk menghentikan atau menghilangkan kuman pada konsentrasi 

rendah (Simanullang, 2018). 

a. Uji Pengenceran (Dilusi) 

Uji pengenceran sedang (pengenceran serial) menggunakan metode 

pengenceran agar cair: KHM (konsentrasi hambat minimum), dan KBM 

(konsentrasi bakterisida minimum), semuanya diukur menggunakan teknik ini. 

Metode pengujian ini melibatkan penanaman bakteri murni dalam media cair yang 

telah diencerkan dengan agen antibiotik. Konsentrasi terendah yang dapat 

mencegah pertumbuhan bakteri digunakan untuk menghitung nilai MIC. 

Kehadiran media yang sebenarnya menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri 

sedang terhambat. Nilai MIC dihitung dengan menumbuhkan bakteri dalam 

tabung MIC dalam media cair tanpa penambahan antibiotik dan inkubasi pada 
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suhu 35–37 °C selama 18–24 jam. Setelah inkubasi, teridentifikasi sebagai MBC 

pada media cair yang tetap bening. Cara paling efektif untuk menentukan 

kerentanan suatu antibiotik adalah cara ini.(Sariadji & Masri, 2019). 

b. Uji Difusi Cakram 

Komponen antibakteri jenuh dari sampel uji diserap menggunakan kertas 

cakram sebagai pembawa pada metode difusi cakram. Setelah mikroorganisme uji 

diinokulasikan ke permukaan agar, pelat kertas ditempatkan di sana dan 

diinkubasi selama 18 sampai 24 jam pada suhu 35 °C. Untuk menentukan ada atau 

tidaknya perkembangan mikroba, cari daerah atau area yang jelas di sekitar 

lempeng. Menurut berapa banyak bakteri uji yang dimasukkan ke piring kertas, 

diameter zona atau area bersih meningkat (Nurhayati et al., 2020). 

3. Identifikasi Menggunakan Vitek 2 Compact 

Vitek-2 Compact adalah hasil pengembangan terbaru dari teknologi Vitek-

2 dan merupakan alat sistem yang sangat otomatis untuk identifikasi antimikroba 

dan uji kepekaan, berdasarkan prinsip kolorimetri dan turbidimetri tingkat lanjut. 

Dengan demikian, hasil identifikasi antimikroba (identification) dan kepekaan 

(sensitivity) dapat selesai 5-8 jam (Prihatini et al., 2018). Sistem membaca setiap 

tes setiap 15 menit, memungkinkan analisis kinetik. Sebuah fluorimeter multi-

saluran dan fotometer untuk merekam sinyal fluoresensi, kekeruhan, dan 

kolorimetri adalah bagian dari sistem optik (Ligozi et al., 2015).   

Kartu respons kolorimetri secara cepat dan otomatis diurutkan oleh sistem 

kerja Vitek menggunakan inkubasi dan identifikasi. Masing-masing dari 64 

lubang pada kartu reagen diisi dengan substrat uji yang berbeda. Proses 

metabolisme yang berbeda, termasuk pengasaman, alkalinisasi, hidrolisis enzim, 

dan pertumbuhan dengan adanya inhibitor, diukur dengan substrat. Untuk 

mencegah kontak dengan kombinasi substrat/organisme selama transfer sumur 
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tertutup, kartu ini juga dilengkapi dengan film optik di kedua sisinya. Setiap kartu 

termasuk saluran inokulasi (Pincus, 2014). 

Kartu Vitek-2 tersedia dalam dua jenis: kartu ID untuk tujuan identifikasi 

dan kartu AST untuk menguji sensitivitas antibiotik. Barcode (kode batang) ada di 

setiap kartu. Kartu Vitek-2 menggunakan pendekatan (ide) inovatif (asli) yang 

menggabungkan 600 berbagai jenis substrat uji kolorimetri yang sangat khusus 

(spesifik) untuk membedakan antar spesies, memungkinkan deteksi cepat 98% 

isolat klinis (Prihatini et al., 2018). 

Untuk identifikasi mikroorganisme yang beragam, ada empat kartu reagen: 

GN (batang gram negatif yang dapat difermentasi dan tidak dapat difermentasi), 

GP (bakteri gram positif berbentuk bola, tidak membentuk spora), YST (ragi dan 

organisme mirip ragi) , dan BCL (batang gram positif) (Pincus, 2014). Ada 16-20 

jenis antimikroba yang berbeda dalam konsentrasi (konsentrasi) yang berbeda 

pada setiap kartu sensitivitas antimikroba (AST). Pemilihan kartu AST didasarkan 

pada jenis bakteri, sedangkan kartu antijamur menyediakan empat jenis antijamur 

yang berbeda pada konsentrasi yang berbeda.(Prihatini et al., 2018). 

Kartu GN digunakan untuk penentuan otomatis 135 taksa batang gram 

negatif fermentatif dan non-fermentatif yang paling penting. Dari 135 taksa, 12 

taksa dikelompokkan dengan nama generik, kelompok, atau garis miring. Ketika 

taksa yang diwakili oleh nama kolektif ini dimasukkan, jumlah total taksa yang 

dilaporkan oleh GN adalah lebih dari 160. Seperti pengidentifikasi beresolusi 

rendah, taksa yang dikelompokkan dapat dipisahkan ke dalam taksa mereka 

dengan pengujian dan/atau pengamatan lebih lanjut. Jika tidak ada reaktivitas 

yang teramati, referensi dibuat untuk daftar spesies yang mungkin terkait dengan 

non-taksa bioskema reaktif. Secara keseluruhan, VITEK 2 GN mengidentifikasi 

dengan benar 96,8% isolat, termasuk diskriminasi rendah 6,4% untuk spesies 
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yang dihitung dengan benar. Kesalahan identifikasi terjadi pada 3,0% dan tidak 

ada identifikasi pada 0,2%.  (Pincus, 2014). 

Kartu GP secara otomatis mengidentifikasi 115 taksa dari bakteri gram 

positif pembentuk non-spora yang paling penting (terutama kokus). Dari 115 

taksa, tujuh taksa dikelompokkan dengan garis miring atau dengan nama spesies. 

Ketika spesies atau subspesies yang diwakili oleh nama umum ini dimasukkan, 

jumlah total taksa yang dilaporkan oleh GP adalah lebih dari 120. Seperti tag 

beresolusi rendah, taksa yang dikelompokkan dapat dipisahkan menjadi taksa 

masing-masing melalui pengujian dan/atau pengamatan lebih lanjut. Secara 

keseluruhan, VITEK 2 GP mengidentifikasi dengan benar 96,5% isolat, termasuk 

2,2% dengan sedikit diskriminasi dengan spesies yang disebutkan dengan benar. 

Kesalahan identifikasi terjadi sebesar 3,3% dan tidak terjadi identifikasi sebesar 

0,2% (Pincus, 2014). 

E. Tinjauan Islami Tentang Pengobatan Ulkus Diabetik  

Pemahaman kita tentang kebutuhan mendasar manusia dalam kehidupan 

ini meliputi kebutuhan akan pangan (makan), sandang (pakaian), dan gizi 

(shelter). Pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting karena diperlukan 

bagi kehidupan manusia. Selain memberi petunjuk bagaimana beribadah kepada 

Allah SWT, Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup sehari-hari. Itu juga 

berisi saran tentang apa yang harus dimakan dan diminum. Islam juga mendorong 

kita untuk makan dan minum secukupnya yang baik untuk kesehatan fisik kita. 

Alhasil, Allah SWT berfirman di QS. Al-A’raf/7:31: 

ا اٰدمََ  يٰبنَيِ    ۞ ا مَس جِد   كلُ ِ  عِن دَ  زِي نتَكَُم   خُذوُ  كلُوُ  ا  تسُ   وَلَ  اوَاش رَبوُ   وَّ  ٣١ ࣖ ال مُس رِفيِ نَ  يحُِب   لَ  نَّه  اِ  رِفوُ 

Terjemahnya: 

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap 

(memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. 

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” 

(Kemenag,2019). 
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Ayat ini menjelaskan perlunya berpakaian dengan baik, makan dengan 

sehat, dan minum minuman yang bermanfaat bagi kesejahteraan kita agar kita 

dapat beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Karena apa yang Anda 

makan dan minum sangat mempengaruhi bagaimana perasaan tubuh Anda. Makan 

dan minum berlebihan berdampak negatif pada kesehatan. Akibatnya, Allah 

mengutuk makan berlebihan dan alkohol (Kemenag, 2019).  

Penafsiran yang diberikan di atas adalah bahwa makan berlebihan 

mengacu pada kebiasaan makan yang dilakukan seseorang yang tidak dibutuhkan 

oleh tubuhnya. Kutipan di atas menjelaskan bahwa "jangan makan berlebihan atau 

melebihi batas yang dibutuhkan tubuh manusia" karena jika tubuh mengkonsumsi 

makanan terlalu banyak, maka akan menjadi kelebihan berat badan dan dapat 

menyebabkan penyakit seperti diabetes, yang paling sering terjadi pada pasien 

obesitas dan yang manajemen akan lebih menantang jika diet tidak dikelola 

dengan baik (Kemenag, 2019).  

Mengonsumsi makanan secara berlebihan secara tidak langsung dapat 

membahayakan kesehatan tubuh. Sebagaimana dalam sebuah hadis:  

ِ  رَسُولُ  كَانَ  ُ  صَلَّى اللَّّ لَعِقَهَا فرََغَ  فإَذِاَ أصََابِع   بثِلَََثِ  يأَ كلُُ  وَسَلَّمَ  عَليَ هِ  اللَّّ  

Artinya: 

“Rasulullah Saw makan dengan tiga jari. Setelah selesai, beliau menjilatinya.” 

(HR. Muslim). 

Dalil diatas merupakan anjuran dari Rasulullah terhadap umatnya. 

Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin, sebaiknya seseorang makan menggunakan tiga 

jari, sebab hal tersebut dapat menujukan bahwa seseorang tidak rakus dan 

memiliki sikap tawadhu, akan tetapi hal ini berlaku untuk makanan yang bisa 

dijangkau dengan jari. Makan dengan tiga jari menunjukan makan dengan tidak 

tergesa-gesa, cukup dan tidak berlebihan akan menjauhkan diri dari berbagai 

macam penyakit seperti diabetes dan mengganggu metabolisme tubuh. Ditinjau 
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dari kesehatan, makan dengan tiga jari banyak sekali manfaatnya jika dilihat dari 

kehidupan nyata tangan lebih banyak mengandung bakteri karna banyaknya 

aktivitas tangan. Selain itu tangan manusia mengandung enzim Rnase yang 

dihasilkan oleh tiga jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Enzim itu 

berfungsi menekan aktivitas bakteri patogen dalam tubuh. Makan dengan tangan 

dapat membantu pembusukan makanan yang di cerna (Falah, 2019). 

Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa: 

 

 

Artinya: 

“Rasulullah SAW bersabda : Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk 

melebihi perut, cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang 

punggungnya, bila tidak bisa maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk 

minumnya dan sepertiga untuk nafasnya” (Rahayu, 2019). 

Menurut hadits yang dikutip di atas, makan berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan seseorang akan aktivitas. anjuran Nabi Muhammad SAW. Usulan 

untuk membagi perut menjadi tiga bagian sepertiga untuk makan, sepertiga untuk 

minum, dan sepertiga lagi untuk bernapas telah menarik minat sejumlah 

organisasi, termasuk Muslim dan non-Muslim. Para profesional kesehatan sering 

menggunakan nasihat ini, atau lebih khusus lagi hadits yang diberikan oleh 

Miqdam bin Ma'dikariba, sebagai bentuk pengobatan dan pencegahan berbagai 

penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang buruk. (Rahayu, 2019).  

Penyakit menyebabkan ketidakseimbangan, sedangkan obat-obatan 

digunakan untuk menghilangkan penyebab penyakit sehingga tubuh kembali ke 

keadaan sehat alami. Satu-satunya hal yang dilakukan pengobatan adalah 

membantu tubuh menyingkirkan rintangan terkait penyakit. Dalam hal sakit, Allah 

SWT tidak ingin hambanya bermalas-malasan; sebaliknya, ia harus berusaha dan 

memberikan segalanya untuk dapat pulih dari kondisinya. 
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Sesuai dengan firman Allah SWT dalam dalam QS. Asy-syu’ara/26:80: 

تُ  وَاِذاَ فِي نِ  فَهُوَ  مَرِض   ٨٠  ۙيَش 

Terjemahnya: 

“Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku” (Q.S Asy-

syu”ara/26:80) (Kemenag, 2019). 

Nilai-nilai seorang hamba Allah SWT terhadap penciptanya dijelaskan 

dalam ayat ini. Menurut tafsir Imam Jamluddin al-Qasimi, serangan penyakit pada 

tubuh tidak selalu dapat dicegah karena penyakit terkadang dapat disebabkan oleh 

perilaku manusia, seperti melanggar peraturan kesehatan atau menjalani gaya 

hidup yang tidak sehat. Namun, kemampuan menyembuhkan orang sakit hanya 

milik Allah SWT. Orang yang sakit akan benar-benar bersyukur atas anugrah 

Allah SWT setelah mereka sembuh jika mereka merasakan hal ini saat mereka 

masih sakit. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar penyakit disebabkan oleh 

pengabaian standar kesehatan yang diterima (Kemenag, 2019). 

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang tidak sehat, Allah SWT yang 

menyembuhkan mereka. Setiap penyakit yang diderita seseorang dapat 

disembuhkan oleh Allah SWT. Namun, manusia juga harus menemukan cara 

untuk mencapai penyembuhan ini (Kemenag, 2019). 

Dan kandungan dari surah diatas dijelaskan tidak lain mengantarkan kita 

pada sebuah pemahaman bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya.  

Rasulullah SAW bersabda: 

ِ  رَسُولِ  عَن   جَابِر   عَن   ُ  صَلَّى اللَّّ ِ  بإِذِ نِ  برََأَ  الدَّاءِ  دوََاءُ  أصُِيبَ  فإَذِاَ دوََاء   داَء   لِكلُ ِ  قاَلَ  أنََّهُ  وَسَلَّمَ  عَليَ هِ  اللَّّ  اللَّّ

                                                     وَجَلَّ  عَزَّ 

 

 

Artinya: 

“Dari Jabir R.A berkata: Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila 

ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, niscaya akan sembuhlah 

penyakit itu atas seizin Allah” (HR. Muslim). 



34 
 

 
 

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. yang menyatakan bahwa penyakit 

dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat, menunjukkan bahwa semua 

ciptaan memiliki polaritas yang berlawanan dan dapat menyimpulkan bahwa ada 

penawar untuk semua penyakit. Setiap obat melebihi tingkat penyakit dalam hal 

kualitas atau melebihi jumlah yang dibutuhkan. Maka obat ini akan mengubah 

penyakit menjadi penyakit lain. Penyembuhan tidak akan sempurna apabila kadar 

obat kurang. Ketika obat diberikan dalam dosis yang salah, obatnya tidak akan 

bekerja. Selama obat sampai tepat sasaran, penyakit akan sembuh dengan izin 

Allah (Marpaung, 2020). 

Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengklaim dalam karyanya Ath Thibb an-

Nabawi bahwa mitos-mitos ini mencakup kebenaran alasan dan sanggahan dari 

mereka yang menentang fakta ini. Pepatah “setiap penyakit ada obatnya” memiliki 

pengertian yang luas. Karena fakta bahwa tidak ada obat yang ditemukan, itu 

adalah penyakit yang mematikan serta banyak penyakit lainnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen untuk mengidentifikasi 

bakteri pada pasien ulkus diabetik dan menguji kepekaan terhadap antibiotik. 

Menurut Dr. Siswanto tahun 2018, penelitian eksperimen yaitu penelitian yang 

ditujukan untuk melakukan hipotesis tertentu dan dimaksudan untuk mengetahui 

hubungan sebeb akibat variable penelitian (Siswanto, 2018). 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen laboratorium. 

Penelitian laboratorium adalah penelitian yang dilakukan dilaboratorium dan 

banyak menggunakan sampel percobaan serta banyak dilakukan pada farmakologi 

(obat-obatan) (Siswanto, 2018).   

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Klinik Perawatan Luka ETN Centre dan 

Laboratorium Mikrobiologi RSP Universitas Hasanuddin. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan selama bulan Juli hingga Agustus 2022 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi sampel pada penelitian ini adalah seluruh pasien ulkus diabetik 

rawat jalan di Pusat Perawatan Luka ETN Centre pada bulan Juli-Agustus 2022 

yang berjmlah 10 orang. 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien ulkus diabetik rawat jalan yang 

memenuhi kriteria inklusi.  

1. Kriteria Sampel 

Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain: 

a. Kriteria Inklusi 

1) Pasien ulkus diabetik dengan infeksi 

2) Usia ≥ 45tahun 

3) Usia ulkus ≥ 1 minggu 

4) Bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Pasien dengan ulkus diabetik yang tidak bersedia berpartisipasi dalam 

penelitian 

2) Pasien dengan ulkus yang sudah kering / tidak infeksi 

E. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu autoklaf, beaker glass, 

cawan petri, inkubator, kaca objek, label, lemari pendingin, mikroskop, ose, 

pinset, pipet mikro, penggaris, rak tabung, swab Amies Collection & Tranport, 

tabung reaksi, dan wadah steril, Vitek 2 Compact.   

2. Bahan 

Pus ulkus pasien DM, media penanaman sampel (media blood agar, media 

Mac Conkey dan MSA), NaCl 0,9%, alkohol 70%, larutan kristal violet, larutan 

lugol, larutan safranin. 
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F. Prosedur Kerja 

1. Identifikasi Pasien Ulkus Diabetik 

Aspek ulkus, nyeri, dan neuropati semuanya dapat digunakan untuk 

mendiagnosis ulkus diabetik. Ulkus diperiksa untuk drainase, bau, ada tidaknya 

jaringan granulasi, dan jaringan terbuka seperti tendon, kapsul sendi, atau tulang. 

Meggit-Wagner dan PEDIS digunakan untuk mengklasifikasikan ulkus. 

2. Pengambilan Sampel 

Pasien diabetes melitus yang menjalani rawat jalan diambil sampel ulkus 

nanahnya. Setelah itu menggunakan kasa steril yang telah dibasahi dengan NaCl 

fisiologis untuk menyeka ulkus, ulangi prosedur tersebut sebanyak dua kali. 

Tanpa menyentuh tepi ulkus, oleskan ulkus dengan kapas steril. Tempatkan hasil 

swab ulkus pada wadah transfer swab. Setelah menutup tabung dengan hati-hati, 

beri nama pada label (Novelni et al., 2019). 

3. Pembuatan Media  

a. Media Blood Agar 

Bubuk media blood agar ditimbang sebanyak 40 gram kemudian 

dimasukan kedalam botol kaca, larutkan dengan 1000 ml aquadest pH 7 (Netral) 

kemudian dihomogenkan dengan Stirrer magnetic, botol kaca yang berisi media 

ditutup dengan tutup botol yang dilapisi alumunium foil dan diikat dengan 

benang, sterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit, media yang 

telah steril dinginkan hingga mecapai suhu (45°C-50°C), media dituang kedalam 

plate dan tunggu hingga padat. 

Media blood agar digunakan untuk menumbuhkan bakteri atau 

mikroorganisme dengan ciri-ciri pertumbuhannya yang lambat dan membutuhkan 

nutrisi yang tinggi. 
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b. Media MacConkey 

Timbang 50 gram bubuk media MacConkey larutkan dengan aquadest 

sebanyak 1 liter, panaskan sampai mendidih untuk melarutkan media, sterilkan 

dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit, tunggu suhu sampai hangat 

kuku (45°C-50°C), homogenkan dan tuang ke cawan petri. 

Bakteri enterik gram negatif diisolasi menggunakan media MacConkey. 

Ini digunakan untuk membedakan fermentor laktosa dari bakteri gram negatif 

yang tidak memfermentasi laktosa. 

c. Media Manitol Salt Agar 

Timbang media MSA sebanyak 5,55 g. Masukkan kedalam Erlenmeyer , 

campurkan dengan aquadest sebanyak 50 ml. Panaskan sampai mendidih sambil 

diaduk-diaduk. Angkat dan tutup Erlenmeyer dengan kapas, lapisi dengan kertas 

perkamen kemudian ikat dengan benang. Sterilkan dalam autoklaf pada suhu 

121oC selama 15 menit. Setelah setril, angkat dari autoklaf dengan perlahan-lahan 

dan hati-hati. Dinginkan sebentar, buka kertas perkamen yang diikatkan pada 

Erlenmeyer, kemudian tuangkan kedalam cawan petri secara aseptis. 

Mannitol Salt Agar digunakan di laboratorium medis untuk 

mengidentifikasi kuman berbahaya dengan cepat karena konsentrasi garamnya 

yang tinggi (7,5%), yang membuatnya disukai untuk bakteri gram positif seperti 

Staphylococcus. 

4. Penanaman dan Isolasi Bakteri 

Sampel swab kemudian diinokulasikan pada media Mac Conkey, Blood 

Agar, dan media Mannitol Salt Agar, dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 

jam. Pewarnaan Gram digunakan untuk mengidentifikasi koloni yang berkembang 

setelah diinkubasi (Novelni et al., 2019). 
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5. Identifikasi Bakteri 

a. Pewarnaan gram 

Koloni bakteri dimasukkan ke dalam ose media yang diletakkan di atas air 

suling steril dan didistribusikan secara merata, memungkinkan penyebaran 

mengering karena udara. Setelah apusan benar-benar kering, lewati kaca objek 

beberapa kali di atas api sampai kaca objek terasa agak panas saat diletakkan di 

punggung tangan. Kemudian diteteskan dengan larutan kristal ungu (Gram A) dan 

dibiarkan selama satu menit sebelum dibersihkan dengan air suling dalam botol 

semprot dan dikeringkan. Kemudian ditetesi larutan yodium (Gram B) dan 

dibiarkan selama 1 menit sebelum dicuci dengan aquadest dalam botol semprot. 

Kemudian, selama 30 detik, diteteskan dengan larutan etanol 95% (Gram C), 

dicuci dengan akuades dalam botol semprot, dan dikeringkan. Setelah itu ditetesi 

larutan safranin (Gram D) atau zat penutup selama 10 detik sebelum dibersihkan 

dan dikeringkan dengan akuades dalam botol semprot. Spesimen selanjutnya 

diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran tinggi. Bakteri gram positif 

akan berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna merah. 

Rekam dan foto bentuk sel bakteri, apakah itu bulat (coccus), batang (bacilli), atau 

bergelombang (spiral) (Nurhidayati et al., 2015). 

b. Pembuatan Suspensi Bakteri Vitek 2 Compact 

Disiapkan tabung plastik polipropilen, kemudian isi dengan 3 ml saline 

steril. Ambil koloni bakteri menggunakan kapas lidi steril dan buat suspensi pada 

tabung pertama yang telah terisi hingga tercapai kekeruhan yang diinginkan. 

Untuk bakteri gram negatif (GN) densitas inokulum 0,4-0,5 sedangkan pada 

bakteri gram positif (GP) densitas inokulum 0,5-0,63. Jika mengerjakan tes 

resistensi, siapkan tabung kedua dan diisi dengan 3 ml saline steril. Pada bakteri 

GN, pipet 145μl suspensi bakteri tabung pertama ke tabung kedua menggunakan 
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pipet mikro. Pada bakteri GP, pipet sebanyak 280 μl suspens bakteri tabung 

pertama ke tabung kedua. Kemudian susun suspensi pada cassete dan pasangkan 

dengan card ID dan AST . 

c. Memasukan Data Penelitian pada Viitek 2 Compact 

Dari layar utama, pilih Manage Patient Info, kemudian klik Add Patient. 

Input ID peneliti, nama dan lokasi. Pilih Add Specimen, kemudian input lab ID ( 

nomor spesimen/nomor lab), type (jenis spesimen)¸ Source (disamakan dengan 

type). 

d. Registrasi Cassete Vitek 2 Compact 

Pilih manage cassete, kemudian pilih virtual cassete (sudut kiri atas). Pilih 

new cassete, kemudian pilih nomor cassete yang digunakan. Pada kolom barcode, 

scan barcode card yang telah disiapkan (pastikan urutan card sesuai dengan posisi 

cassete). Blok kartu ID dan AST yang berasal dari sampel yang sama kemudian 

pilih define isolate. Tuliskan Lab ID dan pastikan nama peneliti dan nomor 

penelitian benar, kemudian klik ok. Lakukan untuk semua kartu yang akan 

didaftarkan, setelah itu pilih save. 

e. Identifikasi Bakteri dan Uji Kepekaan Antibiotik menggunakan Vitek 2 

Compact 

Masukkan cassete kedalam filler kemudian tekan start fill dan ditunggu 

hingga lampu berkedip (Filler: complete dan Loader : transfer). Pidahkan cassete 

ke dalam loader. Tunggu hingga lampu berkedip (Loader: complete). Untuk kartu 

GN ditunggu selama 18-24 jam, sedangkan kartu GP ditunggu selama 12-48 jam. 

Keluarkan cassete dan buang sisa suspense koloni. 
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G. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah jenis-jenis bakteri pada 

ulkus Diabetik dan uji kepekaan terhadap antibiotik. Analisis data dilakukan 

secara deskriptif (univariat). Berdasarkan data tersebut maka disajikan dalam 

tabulasi dan presentasi jeneis-jenis bakteri pada pasien ulkus diabetik serta 

interpretasi uji kepekaan antibiotik yaitu sensitif dan resisten. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini responden yang terlibat merupakan pasien yang 

menderita ulkus diabetik. Penelitian ini melibatkan sepuluh orang penderita ulkus 

diabetik. 

1. Karakteristik Responden Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap 10 subjek dengan ulkus diabetik. 

Karakteristik responden penelitian ditinjau dari jenis kelamin dan usia responden. 

Tabel 4. 1 Karakteristik responden  

No Karakteristik Responden Jumlah (n) Persentase (%) 

1. Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

4 

6 

 

40% 

60% 

2. Usia 

< 50 tahun 

˃ 50 tahun 

 

2 

8 

 

20% 

80% 

2. Jenis Bakteri 

a. Jenis Bakteri 

Tabel 5. 1 jenis bakteri pus ulkus pasien ulkus diabetik 

Jenis Bakteri Nama Bakteri Penginfeksi Jumlah 

(n) 

Persentase 

Bakteri gram 

negatif 

Burkholderia cepacia 

Providencia stuartii 

Pseudomonas aeruginosa 

Enterobacter aerogenes 

Klebsiella pneumonia 

Proteus mirabilis 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

10% 

10% 

20% 

10% 

20% 

10% 

Bakteri gram 

positif 

Staphylococcus aureus 2 20% 

Jumlah 10 100% 
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3. Kepekaan Antibiotik 

Tabel 6. 1 kepekaan antibiotik terhadap bakteri yang ada pada pasien ulkus 

diabetik 

No. Jenis Bakteri Kepekaan Antibiotik 

Sensitif (S) Intermediet 

(I) 

Resisten (R) 

1. Burkholderia 

cepacia 

Tazobactam, 

Ceftadizime, 

Cefepime, 

Aztreonam, 

Meropenem, 

Amikacin, 

Gentamicin, 

Trimetrhoprim, 

dan 

Ciprofloxacin 

Ceftriaxone Cefazolin dan 

Tigecycline 

2. Providencia 

stuartii 

Sulbactam, 

Tazobactam, 

Cefadizime, 

Ceftriaxone, 

Cefepime, 

Azetreonam, 

Ertapenem, 

Meropenem, 

Amikacin, 

Ciprofloxacin 

dan 

Trimethoprim 

- Ampicillin, 

Cefazoline, 

Gentamicin dan 

Tigecycline 

3. Pseudomonas 

aeruginosa 

Tazobactam, 

Ceftadizime, 

Cefepime, 

Aztreonam, 

Meropenem, 

Amikacin, 

Gentamicin, dan 

Ciprofloxacin 

- Cefazolin dan 

Tigecycline 

4. Enterobacter 

aerogenes 

Tazobactam, 

Ceftadizime, 

Ceftriaxone, 

Cefepime, 

Aztreonam, 

Ertapenem, 

Meropenem, 

Amikacin, 

Nitrofurantoin Ampicillin dan 

Sulbactam 
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Gentamicin, 

Ciprofloxacin,Ti

gecycline, dan 

Trimethoprime 

5. Klebsiella 

pneumoniae 

Tazobactam, 

Cefepime, 

Ertapenem, 

Meropenem, 

Amikacin, 

Gentamicin dan 

Tigecycline 

Nitrofurantoin Ampicillin, 

Sulbactam, 

Cefazolin, 

Ceftazidime, 

Ceftriaxone, 

Aztreonam, 

Ciprofloxacin, 

dan 

Trimethoprime 

6. Proteus 

mirabilis 

Ampicilin, 

Sulbactam, 

Tazobactam, 

Ceftazidime, 

Ceftriaxone, 

Cefepime, 

Aztreonam, 

Ertapenem, 

Meropenem, 

Amikacin, 

Gentamicin, dan 

Trimethoprim 

- Cefazolin, 

Tigecycline dan 

Nitrofurantoin 

7. Staphylococcus 

aureus 

Gentamicin, 

Ciprofloxacin, 

Levofloxacin, 

Moxifloxacin, 

Ofloxacin, 

Azithromycin, 

Clarithromycin, 

Erithromycin, 

Clindamycin, 

Quinuspristin, 

Linezolid, 

Vancomycin, 

Tetracyclin, 

Tigecyclin, 

Nitrofurantoin, 

Rifampicin, 

Trimethoprim, 

Doxycyclin, dan 

Minocyclin 

- golongan 

Penisilin, 

golongan 

Sefalosporin 

dan golongan 

Carbapenem 
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B. Pembahasan 

Ulkus diabetik adalah lesi terbuka pada permukaan kulit yang disebabkan 

oleh masalah yang dapat berkembang menjadi infeksi, yang berfungsi sebagai 

pintu masuk bakteri yang menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerusakan 

jaringan sehingga menghambat pemulihan luka. (Yusuf et al., 2018). Identifikasi 

bakteri pada pasien ulkus sebagai bentuk perlakuan perawatan yang disesuaikan 

dengan jenis bakteri yang menginfeksi pasien ulkus diabetik. Penggunaan 

antibiotik pada pasien ulkus diabetik harus didasarkan pada hasil kultur bakteri 

dan uji resistensi antibiotik bakteri. Penggunaan antibiotik yang tepat dapat 

menghindari komplikasi yang lebih luas serta perawatan luka lama (Idris et al., 

2020). 

Pada penelitian ini ada beberapa aspek yang menjadi tujuan dari penelitian 

ini. Penelitian ini melibatkan 10 orang pasien ulkus diabetik yang telah memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi. Pada Tabel 4.1 didapatkan jumlah responden laki-

laki sebanyak 4 orang dengan persentase 40%, dan jumlah responden perempuan 

sebanyak 6 orang dengan persentase 60%. Hal ini menunjukan bahwa pasien 

ulkus diabetik di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin lebih banyak 

perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan jurnal (Detty et al., 2020) 

menjelaskan bahwa setiap orang berisiko terkena diabetes melitus, namun wanita 

lebih mungkin terkena diabetes melitus dengan komplikasi ulkus diabetik 

daripada laki-laki. Hal ini disebabkan wanita lebih jarang bergerak, tidak 

menghabiskan karbohidrat atau glukosa untuk aktivitas fisik, tidak berolahraga, 

dan memiliki komponen insulin yang meningkat selama kehamilan (IDF, 2021). 

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian oleh (Suprihatin & Purwanti, 2021) 

yang menyebutkan bahwa sebagian besar pasien ulkus diabetik adalah perempuan 

dengan persentase 58% dan laki-laki sebesar 42%. Perempuan lebih mungkin 
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terkena diabetes melitus dibandingkan laki-laki karena memiliki risiko 

peningkatan IMT yang lebih tinggi atau berisiko mengalami obesitas, serta 

sebagai akibat dari proses hormonal, sindroma siklus bulanan, dan 

pascamenopause yang mengakibatkan distribusi lemak tubuh mudah 

terakumulasi, sehingga terjadi resistensi insulin (Kautzky-Willer et al., 2016).  

Pada penelitian ini juga dapat dilihat karakteristik responden berdasarkan 

usia pasien ulkus diabetik didapatkan hasil persentase tertinnggi dari 10 responden 

yaitu sebanyak 40% pada usia 60-69 tahun, kemudian 30% pada usia 50-59 tahun, 

sebanyak 20% pada rentang usia 40-49 tahun dan persentase terendah sebanyak 

10% pada usia 71 tahun. Hal ini juga ditunjukan pada jurnal (Fawzy et al., 2019) 

yang menjelaskan bahwa prevalensi pasien ulkus diabetik paling sering terjadi 

pada usia >50 tahun. Disebutkan pula bahwa kelompok usia penderita diabetes 

melitus dan komplikasi ulkus diabetikum adalah lansia akhir yang berusia 56-65 

tahun, karena pada usia tersebut terjadi penurunan fungsi fisiologis tubuh akibat 

proses degeneratif yang terjadi resistensi insulin sehingga membuat kemampuan 

tubuh menurun. untuk mengontrol kadar glukosa darah tinggi suboptimal (Detty 

et al., 2020).  

Pada Tabel 5.1, dari 10 sampel pus ulkus yang diperiksa secara 

mikrobiologi, jenis bakteri yang diperoleh adalah 80% gram negatif dan 20% 

gram positif. Hal ini juga ditunjukan pada jurnal (Novelni et al., 2019) yang 

menjelaskan bahwa jenis bakteri pada pasien ulkus diabetik yaitu gram negatif 

70% dan gram positif 30%. Dijelaskan juga dalam sebuah penelitian ditemukan 

84 isolat bakteri dari 70 data sampel kultur yang berhasil dikltur dari bakteri, 63 

isolat atau sekitar 75% dari seluruh isolat bakteri adalah gram negatif dan 21 isolat 

bakteri lainnya adalah gram positif atau sekitar 25% dari seluruh isolat (Salim et 

al., 2020).  
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Pada penelitian ini diperoleh hasil dari 10 sampel pus ulkus diabetik yang 

telah dilakukan pemeriksaan diperolah 7 bakteri diantaranya Klebsiella 

pneumonia (20%), Pseudomonas aeruginosa (20%), Staphylococcus aureus 

(20%), Burkholderia cepacia (10%), Providencia stuartii (10%), Enterobacter 

aerogenes (10%), dan Proteus mirabillis (10%). Berdasarkan jurnal (Pinem & 

Roslina, 2020) dijelaskan bahwa bakteri yang banyak ditemukan adalah Klebsiella 

pneumoniae kemudian diikuti oleh Staphylococcus aureus. Hal ini juga sesuai 

dengan penelitian (Atlaw et al., 2022), dimana bakteri Staphylococcus aureus 

sebagai bakteri gram positif paling banyak ditemukan sebagai penyebab ulkus 

diabetik. Pada penelitian (Novelni et al., 2019) menjelaskan bahwa penyebab 

bakteri ulkus terbanyak pada bakteri gram negatif adalah Klebsiella pneumonia.  

 Uji kepekaan terhadap antibiotik dilakukan untuk mendapatkan agen 

antimikroba yang tepat sebagai pengobatan terhadap suatu infeksi yang dibagi 

menjadi tiga klasifikasi sensitif, intermediet dan resisten. Pada Tabel 6.1 

menunjukan bahwa bakteri Burkholderia cepacia sensitif pada antibiotik 

tazobactam, ceftadizime, cefepime, aztreonam, meropenem, amikacin, 

gentamicin, trimetrhoprim, ciprofloxacin. pada bakteri ini intermediate terhadap 

ceftriaxone serta resisten terhadap cefazolin dan tigecycline. Hal ini sesuai dengan 

penelitian (Donastin & Aisyah, 2019) yang menjelaskan bahwa bakteri 

Burkholderia cepacia sensistif terhadap antibiotik meropenem dan resisten 

terhadap antibiotik cefazolin. 

Pada penelitian ini menunjukan bahwa bakteri Providencia stuartii sensitif 

pada antibiotik sulbactam, tazobactam, cefadizime, ceftriaxone, cefepime, 

azetreonam, ertapenem, meropenem, amikacin, ciprofloxacin dan trimethoprim 

serta resistensi terhadap antibiotik ampicillin, cefazoline, gentamicin dan 

tigecycline. Hal ini juga ditunjukan dalam jurnal (Utami, 2018) bahwa bakteri 
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Providencia stuartii ditemukan sensitif terhadap antibiotik tazobactam, 

ceftadizime, ceftriaxone, meropenem dan amikacin serta resisten terhadap 

anttibiotik ampicillin dan gentamicin.  

Pada penelitian ini diperoleh hasil yaitu terdapat 2 pasien yang terinfeksi 

bakteri Pseudomonas aeruginosa. Pada penelitian ini, bakteri Pseudomonas 

aeruginosa sensitif terhadap antibiotik tazobactam, ceftadizime, cefepime, 

aztreonam, meropenem, amikacin, gentamicin, dan ciprofloxacin serta resisten 

terhadap antibiotik cefazolin dan tigecycline. Hal ini juga ditunjukkan dalam 

jurnal (Mwai et al., 2019) bahwa bakteri Pseudomonas aeruginosa ditemukan 

sensitif terhadap ciprofloxacin (81,84%), diikuti oleh ceftazidime (78,81%), 

piperacillin (69,71%), gentamicin (66,68%) dan doxycillin (12,12%). Penelitian 

serupa juga dilakukan oleh (Apridamayanti et al., 2016) pada bakteri dari swab 

ulkus diabetik di Klinik Kitamura Pontianak, Kalimantan Barat menemukan 

bahwa bakteri Pseudomonas aeruginosa sensitif terhadap ciprofloxacin, 

norfloxacin, imipenem, meropenem, levofloxacin, ceftriaxone dan cefotaxime 

sedangkan cefadroxil dan amikacin resisten terhadap bakteri tersebut.  

Pada bakteri Enterobacter aerogenes yang ditemukan pada pasien ulkus 

diabetik sensitif terhadap antibiotik tazobactam, ceftadizime, ceftriaxone, 

cefepime, aztreonam, ertapenem, meropenem, amikacin, gentamicin, 

ciprofloxacin,tigecycline, dan trimethoprime serta intermediet terhadap 

nitrofurantoin sedangkan ampicillin dan sulbactam resisten terhadap bakteri ini. 

Hal ini seuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2018) bahwa bakteri 

Enterobacter aerogenes sensitif terhadap antibiotik meropenem, amikacin dan 

gentamicin serta resisten terhadap antibiotik ampicillin. Penelitian lainya juga 

menjelaskan bahwa bakteri ini sensitif terhadap antibiotik meropenem, 
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gentamicin, ciprofloxacin, trimethoprime, cefepime, tazobactam, tigecycline dan 

ceftadizime (Dörr et al., 2021). 

Pada penelitian ini ditemukan 2 pasien ulkus diabetik yang terinfeksi 

bakteri Klebsiella pneumonia dan terdeteksi positif ESBL (Extended-Spectrum 

Beta-Lactamase). ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase) adalah enzim yang 

bekerja dengan menghidrolisis cincin beta laktam untuk membuat bakteri kebal 

terhadap antibiotik yang biasa digunakan sebagai pengobatan empiris, seperti 

sefalosporin generasi ketiga dan aztreonam. (Anggraini et al., 2020). ESBL 

sebagian besar dihasilkan oleh organisme gram negatif dari keluarga 

Enterobacteriaceae, termasuk Klebsiella pneumoniae dan Escherichia, serta 

spesies gram negatif lainnya seperti Acinetobacter baumannii dan Pseudomonas 

aeruginosa. Kecuali cefamycin dan carbapenem, sebagian besar antibiotik -laktam 

resisten terhadap ESBL. (Yuniati & Retnaningrum, 2022). Klebsiella pneumonia 

dapat menghasilkan enzim ESBL yang melumpuhkan aksi berbagai jenis 

antibiotik, sehingga dapat mempersulit pilihan antibiotik untuk pasien dengan 

kaki diabetik ESBL-positif (Salim et al., 2020). 

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa bakteri Klebsiella pneumonia 

sensitif terhadap antibiotik tazobactam, cefepime, ertapenem, meropenem, 

amikacin, gentamicin dan tigecycline, intermediet terhadap antibiotik 

Nitrofurantoin sedangkan ampicillin, sulbactam, cefazolin, ceftazidime, 

ceftriaxone, aztreonam, ciprofloxacin, dan trimethoprime resisten terhadap bakteri 

ini. Dari hasil uji sensitivitas yang dilakukan oleh (Salim et al., 2020), dapat 

dideteksi bahwa bakteri Klebsiella pneumoniae semuanya resisten terhadap 

antibiotik ampisilin (100%) dan sensitif terhadap antibiotik amikasin (100%), 

ertapenem (86,67%), meropenem (86,67%) dan tigesiklin (86,67%). Hasil ini juga 

konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bakteri Klebsiella 
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pneumoniae sensitif terhadap amikasin, meropenem, dan ertapenem (Yani et al., 

2021). Tidak hanya itu, dalam penelitian (Mohammuddunnobi et al., 2018) 

dijelaskan bahwa organisme Klebsiella pneumonia sensitif terhadap imipenem, 

amikacin, tazobactam, dan meropenem.  

Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa bakteri Proteus mirabilis yang 

ditemukan pada pasien ulkus diabetik sensitif terhadap antibiotik ampicilin, 

sulbactam, tazobactam, ceftazidime, ceftriaxone, cefepime, aztreonam, ertapenem, 

meropenem, amikacin, gentamicin, dan trimethoprim. Sedangkan antibiotik 

cefazolin, tigecycline dan nitrofurantoin resisten terhadap bakteri ini. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Miyan et al., 2017) ditemukan 

bahwa bakteri Proteus mirabilis sensitif terhadap antibiotik cefotaxime, 

ciprofloxacine, cefpirome, amikacin, tazobactam, sulbactam dan imipenem. Tidak 

hanya itu, dijelaskan juga bahwa bakteri Proteus mirabilis sebagian besar resisten 

terhadap antibiotik tigecycline dan nitrofurantoin serta seluruhnya sensitif 

terhadap antibiotik amikacin (Salim et al., 2020). 

Pada Tabel 6.1 juga menunjukkan bahwa terdapat 2 pasien ulkus diabetik 

yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus dan terdeteksi positif MRSA 

(Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus). MRSA adalah strain 

Staphylococcus aureus yang resisten terhadap penisilin isoksazolin seperti 

methicillin, oxacillin, dan flucloxacillin, serta resisten terhadap semua antibiotik 

beta-laktam (Azzahra et al., 2021). Resistensi berkembang sebagai akibat dari 

pengembangan protein pengikat penisilin (PBP2a) dengan afinitas yang buruk 

terhadap antibiotik beta-laktam. Karena afinitas yang rendah, PBP2a tidak 

berikatan dengan antibiotik beta-laktam, memungkinkan produksi peptidoglikan 

untuk dilanjutkan. Adanya unsur genetik Staphylococcal Cassete Chromosome 
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mec (SCCmec), yang mengandung gen mecA yang mengkode PBP2a, 

menyebabkan produksi protein PBP2a (Kemalaputri et al., 2017). 

Pada penelitian ini, diperoleh hasil bakteri Staphylococcus aureus sensitif 

terhadap antibiotik gentamicin, ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, 

ofloxacin, azithromycin, clarithromycin, erithromycin, clindamycin, quinuspristin, 

linezolid, vancomycin, tetracyclin, tigecyclin, nitrofurantoin, rifampicin, 

trimethoprim, doxycyclin, dan minocyclin serta resisten terhadap antibiotik 

golongan penisilin, golongan sefalosporin dan golongan carbapenem. Hal ini juga 

dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mutonga et al., 2019) bahwa 

bakteri Staphylococcus aureus sangat resisten terhadap benzylpenicillin dan 

trimethoprim tetapi sensitif terhadap cefoxitin, oxacillin, Nitrofurantoin, 

levofoxacin, linezoid dan vacomycin. Hasil penelitian yang tidak jauh berbeda 

juga ditunjukan oleh (Salim et al., 2020) bahwa bakteri Staphylococcus aureus 

resisten terhadap Benzylpenicillin dan sensitif terhadap antibiotik oxacillin, 

erythromycin, clindamycin, quinupristin, linezolid, vancomycin, tigecycline, 

Nitrofurantoin, rifampicin dan trimethoprim. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Abalkhail & Elbehiry, 2022), dimana sebanyak 22 isolat MRSA 

masing-masing resisten terhadap antibiotik cefoxitin (90,91%), daptomycin 

(86,36%), erythromycin (81,82%), benzylpenicillin (77,27%), ciprofloxacin 

(68,18%), oxacillin (59,1%), dan clindamycin (54,55%) serta sensitif terhadap 

antibiotik linezoid, nitrofurantoin, quinupristin, tigecycline, vankomycin, 

rifampisin, trimethoprim, dan gentamicin.  

Resistensi bakteri terjadi ketika tubuh secara genetik tidak mampu 

menerima antibiotik. Kontraindikasi antibiotik, dosis yang tidak tepat, dan 

penggunaan antibiotik jangka panjang (Patricia et al., 2022). Antibiotik adalah 

garis pertahanan awal melawan penyakit bakteri. Antibiotik harus dipilih dengan 
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benar karena obat yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik dan 

membuat terapi tidak memuaskan, yang dapat memperpanjang proses 

penyembuhan luka karena luka semakin parah (Wati et al., 2021). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jenis bakteri yang ditemukan pada pasien ulkus diabetik yaitu bakteri gram 

negatif dengan persentase tertinggi 80% ( Klebsiella pneumonia, 

Pseudomonas aeruginosa, Providencia stuaartii, Enterobacter aerogenes, 

Burkhloderia cepacia, dan Proteus mirabilis) dan bakteri gram positif 20% ( 

Staphylococcus aureus). Bakteri yang sering ditemukan yaitu bakteri 

Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, dan Stapylococcus aureus. 

2. Antibiotik tazobactam, cefepime, meropenem, dan amikacin memiliki nilai 

sensitifitas yang tinggi pada bakteri gram negatif yaitu 100% kemudian 

diikuti gentamicin 87,5%, ceftazidime, aztreonam dan ciprofloxacin masing-

masing 75% serta ertapenem 62%. Antibiotik gentamicin, ciprofloxacin, 

levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, azithromycin, clarithromycin, 

erithromycin, clindamycin, quinuspristin, linezolid, vancomycin, tetracyclin, 

tigecyclin, nitrofurantoin, rifampicin, trimethoprim, doxycyclin, dan 

minocyclin memiliki nilai sensitifitas yang tinggi pada bakteri gram positif 

yaitu 100%. 

B. Saran 

1. Sebaiknya penelitian lebih lanjut untuk pengambilan sampel dilakukan pada 

beberapa tempat agar sampel yang didapatkan lebih banyak. 

2. Sebaiknya pemberian antibiotik pada pasien ulkus diabetik diidentifikasi 

dan diuji terlebih dahulu tingkat kepekaannya terhadap bakteri, sehingga 

dapat diberikan pengobatan yang rasional. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Skema Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengurusan surat izin meneliti dari 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

 

Uji validitas dan reliabilitas instrument 

(instrument yang digunakan adalah 

kuisioner) 

 

Pengurusan kode etik penelitian 

 

Pengurusam surat izin penelitian di PTSP 

Sulawesi Selatan 

 

Pengajuan izin penelitian di RSP 

Universitas Hasanuddin, Pusat Perawatan 

Luka ETN Centre, dan Isam Cahaya 

Holistic Care 

 

Melakukan Penelitian 

 

Hasil Penelitian 
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Lampiran 2. Skema Kerja Pengambilan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basahi kasa steril dengan 

NaCl fisiologis 

Bersihkan ulkus dengan kasa steril. 

Ulangi perlakuan sebanyak 2 kali 

Usapkan swab amies 

collection pada ulkus 

Masukkan hasil swab ulkus 

kedalam wadah steril 

Tutup wadah steril dan beri 

nama menggunakan label 
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Lampiran 3. Skema Kerja Pembuatan Media 

a. Media Blood Agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbang 40 gram media 

blood agar dalam botol 

kaca 

Larutkan dengan 1000 ml 

aquadest  

Homogenkan dengan 

magnetic stirer 

Tutup botol dengan 

aluminium foil 

Sterilkan dengan autoklaf pada suhu 

121°C selama 15 menit 

Dinginkan media blood agar hingga suhu 45°C-

50°C. Tuang nedia kedalam plate dan tunggu 

padat 



63 
  
 
 
 

 

 

b. Media Mac-Conkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbang 50 gram media MacConkey dan 

larutkan dalam 1000 ml aquadest 

Panaskan hingga mendidih dan melarutkan 

media 

Sterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C 

selama 15 menit 

 

Tunggu hingga suhu 45°C-50°C, 

homogenkan dan tuang pada cawan petri 
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c. Media MSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Timbang 5,55 gram media MS, masukan 

dalam erlenmeyer dan larutkan dalam 50 ml 

aquadest  

Panaskan hingga mendidih sambil diaduk-

aduk 

Angkat dan tutup Erlenmeyer dengan 

kapas, lapisi dengan kertas perkamen dan 

ikat dengan benang 

 

Sterilkan dalam autoklaf pada suhu suhu 

121°C selama 15 menit 

Angkat dari autoklaf, kemudian dinginkan 

sebentar. Buka kertas perkamen kemudian 

tuang kedalam cawan petri secara aseptis 
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Lampiran 4. Skema Penanaman dan Isolasi Bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel swab diinokulasikan pada media 

MacConkey, Blood Agar dan MSA 

Inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam 

Identifikasi koloni dengan pewarnaan 

garm , reaksi biokimia untuk gram 

negative serta uji katalase dan koagulase 

untuk gram positif 
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Lampiran 5. Skema Pewarnaan gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambil 1-2 tetes aquadest letakkan diatas 

kaca objek 

Ambil 1 ose koloni bakteri,letakkan 

diatas kaca objek dan sebarkan secara 

merata. Biarkan hingga kering 

Pijarkan kaca objek diatas bunsen 

Tetesi dengan larutan Kristal ungu 

(Gram A) 

Diamkan 1 menit, cuci menggunakan 

aquadest pada botol semprot dan 

keringkan 

Tetesi dengan larutan iodium (Gram B), 

biarkan selama 2 menit 

Cuci menggunakan aquadest dalam 

botol semprot, kemudian keringkan 

Tetesi dengan larutan etanol 95% (Gram 

C), diamkan selama 30 detik 
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Cuci menggunakan aquadest dalam 

botol semprot, kemudian keringkan 

 

Tetesi dengan larutan safranin (Gram 

D), diamkan selama 30 detik 

Cuci menggunakan aquadest dalam 

botol semprot, kemudian keringkan 

 

Amati menggunakan mikroskop dengan 

pembesaran kuat. Bakteri gram positif 

akan berwarna violet dan gram negative 

akan berwarna merah. Dicatat bentuk 

sel bakteri 
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Lampiran 6. Skema Pembuatan Suspensi Bakteri Vitek 2 Compact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siapkan tabung plasting polipropilen, isi 

dengan 3 ml saline steril 

Ambil koloni bakteri dan buat suspense 

pada tabung yang telah terisi hingga 

tercapai kekeruhan 

 

Bila mengerjakan tes resistensi, siapkan 

tabung kedua dan diisi dengan 3 ml 

saline steril 

 

Pada bakteri GN transfer 

suspensitabung pertama ke 

tabung kedua dengan pipet 

145 μl 

Pada bakteri GP transfer 

suspensitabung pertama ke 

tabung kedua dengan pipet 

280 μl 

Susun suspense pada cassete dan 

pasangkan dengan card yang tepat 
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Lampiran 7. Skema Cara Memasukan Data Penelitian Vitek 2 Compact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari layar utama pilih Manage Patient 

Info 

Klik Add Patient, input ID peneliti, 

nama da lokasi 

 

Pilih Add Specimen, kemudian input lan 

ID, type (jenis specimen), Source 

(disamakan dengan type) 
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Lampiran 8. Skema Registrasi Cassete Vitek 2 Compact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih Manage Cassete, kemudian pilih 

virtual cassete (sudut kiri atas) 

Pilih New cassete, kemudian pilih 

nomor cassete yang digunakan 

Pada kolom barcode, scan barcode card 

yang telah disiapkan (pastikan urutan 

card sesuai dengan posisi cassete 

Tuliskan lab ID dan pastikan nama 

peneliti dan nomor peneliti benar. 

Kemudian klik ok 

Lakukan untuk semua kartu yang akan 

didaftarkan, kemudian klik save 
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Lampiran 9. Skema Identifikasi dan Uji Kepekaan Antibiotik Vitek 2 Compact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masukan cassste kedalam filler 

kemudian klik start fill dan tunggu 

hingga lampu berkedip (Filler: complete 

dan Loader: transfer) 

Pindahkan cassete kedalam loader. 

Tunggu hingga lampu berkedip. 

Untuk kartu GN ditunggu18-24 jam, 

sedangkan kartu GP ditunggu selama 

12-48 jam 

Keluarkan cassete dan buang sisa 

suspensi 
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Lampiran 10. Informed Concent 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh  

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i  

Sehubungan dengan adanya tugas akhir dari Program Studi S1 Farmasi, 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, maka dengan ini Herdianawati Ringgu bermaksud untuk menyusun dan 

meneliti terkait judul “Identifikasi Bakteri pada Pasien Ulkus Diabetik dan Uji 

Kepekaan Terhadap Antibiotik”.  

Penelitian ini bertujuan menggambarkan bakteri yang ada pada pasien ulkus 

diabetik dan kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Penelitian ini telah mendapatkan 

persetujuan etik No. A.80/KEPK/FKIK/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil pus pada ulkus diabetik dan 

kemudian akan diidentifikasi jenis bakteri dan kepekaannya terhadap antibiotik.  

Persetujuan yang Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat bagi peneliti 

juga tenaga kesehatan dalam meberikan perawatan terhadap pasien ulkus diabetik 

dan meminimalisir tingkat resistensi terhadap antibiotik. Oleh karena itu, partisipasi 

Bapak/Ibu sangat diharapkan. Namun, Bapak/Ibu bebas menolak ikut serta dalam 

penelitian ini. Seluruh data dalam penelitian ini aakan dijamin kerahasiaannya. 

  

   

 

 

 

 

Makassar,    Agustus 2022 

Peneliti, 

 

(Herdianawati Ringgu) 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(Informed Consent) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : …………………………………………………… 

Usia : ……………………………………………………  

Jenis Kelamin : …………………………………………………… 

Alamat  : …………………………………………………… 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah mendapatkan penjelasan 

penelitian dan memahami informasi yang diberikan oleh peneliti serta mengetahui 

tujuan dan manfaat dari penelitian ini. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran dan 

tanpa paksaan dari pihak manapun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makassar,    Agustus 2022 

Yang menyatakan, 

 

 

(………………………………) 
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Lampiran 11. Gambar Penelitian 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses pengambilan pus ulkus 

Keterangan: a. Amies swab transport medium, b. Proses pembersihan ulkus, c. 

Pengambilan pus ulkus diabetik menggunakan swab amies, d. Hasil 

swab dimasukkan kedalam media transport 
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Gambar 2. Pembuatan suspense bakteri 

Keterangan: a. Pengambilan koloni bakteri menggunakan swab cotton steril, 

 b. Disuspensikan bakteri kedalam tabung berisi saline steril 

 c. Diukur tingkat kekeruhan yang diinginkan 
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Gambar 3. Proses identifikasi bakteri dan uji kepekaan antibiotik menggunakan vitek 

2 compact 

Keterangan: a. Penyiapan suspense pada cassete dan pasangkan dengan card ID dan 

AST. 

 b. Proses pemasukan data sampel penelitian. 

 c. Scan barcode card yang telah disiapkan sesuai dengan posisi card di 

cassete. 

 d. Dimasukan cassete pada filer 

 e. Dipindahkan kedalam loader untuk identifikasi 

 

 

 

 

 

A B C 

E D 



77 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil penelitian identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram 

Keterangan: a. Bakteri gram negatif 

 b. Bakteri gram positif 
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Gambar 5. Hasil penelitian penanaman dan isolasi bakteri 

Keterangan: a. Isolasi bakteri sampel 1 

  b. Isolasi bakteri sampel 2 

  c. Isolasi bakteri sampel 3 

 d. Isolasi bakteri sampel 4 

 e. Isolasi bakteri sampel 5 

 f. Isolasi bakteri sampel 6 

 g. Isolasi bakteri sampel 7 

 h. Isolasi bakteri sampel 8 

 i. Isolasi bakteri sampel 9 

 j. Isolasi bakteri sampel 10 
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Lampiran 12. Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Hasil identifikasi bakteri pada sampel 1 
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Keterangan: Hasil identifikasi kepekaan bakteri terhadap antibiotik pada sampel 1 
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Keterangan: Hasil identifikasi bakteri dan tingkat kepekaan terhadap antibiotik pada 

sampel 2 
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Keterangan: Hasil identifikasi bakteri dan tingkat kepekaan terhadap antibiotik pada 
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Keterangan: Hasil identifikasi bakteri dan tingkat kepekaan terhadap antibiotik pada 

sampel 4 
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Keterangan: Hasil identifikasi bakteri dan tingkat kepekaan terhadap 

antibiotik pada sampel 5 
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Keterangan: Hasil identifikasi bakteri dan tingkat kepekaan terhadap 

antibiotik pada sampel 6 
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Keterangan: Hasil identifikasi bakteri pada sampel 7 
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Keterangan: Hasil identifikasi kepekaan bakteri terhadap antibiotik pada sampel 7 
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Keterangan: Hasil identifikasi bakteri pada sampel 8 
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Keterangan: Hasil identifikasi kepekaan terhadap antibiotik pada sampel 8 
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Keterangan: Hasil identifikasi bakteri pada sampel 9 
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Keterangan: Hasil identifikasi kepekaan terhadap antibiotik pada sampel 9 
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Keterangan: Hasil identifikasi kepekaan terhadap antibiotik pada sampel 9 
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Keterangan: Hasil identifikasi bakteri pada sampel 10 
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Keterangan: Hasil identifikasi kepekaan terhadap antibiotik pada sampel 10 
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Keterangan: Hasil identifikasi kepekaan terhadap antibiotik pada sampel 10 
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Keterangan: Surat keterangan selesai penelitian di RS UNHAS 
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Keterangan: Surat keterangan selai penelitian di Pusat Perawatan Luka ETN Centre 
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