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ABSTRAK 

Latar Belakang: Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi pada saluran kemih 

yang terjadi ketika tumbuh dan berkembang biaknya kuman atau mikroba dalam 

saluran kemih yang dapat menimbulkan gejala klinis. Terapi utama untuk ISK 

adalah dengan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang meluas bisa menyebabkan 

penggunaan yang tidak rasional. Ada dua jenis penggunaan obat antibiotik, yaitu: 

penggunaan tunggal, yang melibatkan pemberian satu jenis antibiotik, dan 

penggunaan kombinasi, yang melibatkan pemberian dua atau lebih jenis antibiotik. 

Durasi perawatan atau length of stay (LOS) merupakan akumulasi hari pasien 

mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit. 

Tujuan: Mengetahui hubungan antara penggunaan antibiotik dengan lama 

perawatan pada pasien anak dengan infeksi saluran kemih.  

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Metode pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling dengan jumlah 

sampel sebanyak 82 pasien. Data penelitian ini menggunakan data rekam medik.  

Hasil: Didapatkan sebanyak 63 (76.8%) sampel dengan jenis penggunaan 

antibiotik tunggal dan sebanyak 19 (23.2%) sampel dengan jenis penggunaan 

antibiotik kombinasi dari 82 (100.0%) sampel. Jumlah sampel dengan lama 

perawatan ≤3 hari dengan jenis penggunaan tunggal sebanyak 39 (76.5%) sampel 

dan jenis penggunaan kombinasi sebanyak 12 (23.5%) sampel. Sampel dengan 

lama perawatan 4-7 hari dengan jenis penggunaan tunggal sebanyak 24 (77.4%) 

sampel dan jenis penggunaan kombinasi sebanyak 7 (22.6%) sampel. Dari hasil 

pengolahan data dengan menggunakan analisis Chi Square diperoleh hasil p-value 

sebesar 1,000 untuk hubungan jenis penggunaan antibiotik dengan lama perawatan 

pada anak ISK di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar.  

Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan bermakna antara penggunaan antibiotik 

dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap 

RSUD Haji Makassar. 

Kata kunci: Infeksi saluran kemih; lama perawatan; penggunaan antibiotik 
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ABSTRACT 

Background: Urinary tract infection (UTI) is an infection of the urinary tract that 

occurs when germs or microbes grow and multiply in the urinary tract which can 

cause clinical symptoms. The main treatment for UTI is antibiotics. Widespread use 

of antibiotics can lead to irrational use. There are two types of antibiotic drug use: 

single use, which involves the administration of a kind of antibiotic, and 

combination use, which consists of the administration of two or more types of 

antibiotics. Length of stay (LOS) is the accumulation of days a patient receives 

inpatient services in a hospital.  

Objective: To determine the relationship between antibiotic use and length of stay 

in pediatric patients with urinary tract infections.  

Methods: This study is a quantitative study with an analytic observational research 

design with a cross-sectional approach. The sampling method in this study used a 

total sampling technique with a total sample size of 82 patients. This research data 

uses medical record data.  

Results: Showed that 63 (76.8%) samples with single antibiotic use and 19 (23.2%) 

samples with combined antibiotic use out of 82 (100.0%) samples. The number of 

samples with a length of treatment ≤3 days with a single type of use were 39 (76.5%) 

samples and a combination type of use was 12 (23.5%) samples. Samples with a 

length of treatment of 4-7 days with a single use type were 24 (77.4%) samples and 

a combination use type was 7 (22.6%) samples. From the results of data processing 

using Chi-Square analysis, the p-value of 1.000 was obtained for the relationship 

between the type of antibiotic use with the length of treatment in children with UTI 

in the inpatient installation of the Makassar Haji Hospital. 

Conclusion: There is no significant relationship between the use of antibiotics and 

the length of treatment in children with urinary tract infections in the inpatient 

installation of the Makassar Haji Hospital. 

 

Keywords: Urinary tract infection; length of stay; antibiotic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem saluran kemih merupakan mekanisme dalam tubuh manusia yang 

berperan dalam menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Struktur 

anatomi tubuh manusia yang berperan dalam sistem ini mencakup ginjal, 

ureter, kandung kemih, dan uretra. Infeksi saluran kemih (ISK) adalah suatu 

kondisi dimana terdapat sejumlah besar mikroorganisme dalam urin yang dapat 

menyerang organ-organ tersebut, menyebabkan masalah kesehatan (Anggraini, 

Candra et al., 2020). 

Menurut National Kidney and Urologic Diseases Information 

Clearinghouse (NKUDIC), ISK merupakan penyakit paling umum kedua di 

negara-negara berkembang setelah infeksi saluran pernafasan. Berdasarkan 

data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014, jumlah 

penderita ISK mencapai 90-100 kasus per 100.000 penduduk per tahun. 

American Academy of Pediatrics (AAP) menyatakan bahwa 5-14% kunjungan 

pediatrik adalah pasien ISK, sedangkan di Indonesia diperkirakan 20% kasus 

pediatrik adalah pasien ISK dan pyelonephritis kronis. Terdapat 8-10% anak 

perempuan dan 2-3% anak laki-laki di bawah usia 7 tahun mengalami gejala 

ISK (Amalia, 2019; Rizki Amalia et al., 2022; Tusino & Widyaningsih, 2018). 

Di Indonesia, sekitar 35% dari 200 anak yang dievaluasi pada rentang usia 

1 hingga 5 tahun mengalami infeksi saluran kemih, sementara 22% dari anak-

anak usia 6 hingga 10 tahun juga mengalami kondisi serupa. Lebih rinci, sekitar 

33% pria dan 67% wanita terkena infeksi saluran kemih. Data ini 

mencerminkan tingginya angka kejadian infeksi saluran kemih di kalangan 
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anak-anak di Indonesia. Infeksi saluran kemih sering terjadi pada bayi laki-laki 

yang baru lahir dalam tiga bulan pertama kehidupan, pada anak perempuan 

sering di tahun pertama kehidupan. Angka kejadian infeksi saluran kemih 

berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, ras dan Riwayat sirkumsisi 

(Amalia, 2019; Rizki Amalia et al., 2022; Tusino & Widyaningsih, 2018). 

Escherichia coli adalah mikroorganisme yang menyebabkan infeksi 

saluran kemih. Tanda dan gejala klinis infeksi saluran kemih pada anak sulit 

dikenali, sehingga prevalensinya mungkin diremehkan. Demam, penurunan 

berat badan, keterlambatan pertumbuhan, kehilangan nafsu makan, mengi, 

kolik, muntah, diare, sakit kuning, bengkak, dan nyeri pada palpasi ginjal 

merupakan tanda dan gejala klinis ISK pada bayi dan anak. Beberapa anak juga 

mengalami infeksi saluran kemih asimtomatik. Faktor predisposisi seperti; 

stenosis saluran kemih, kelainan struktural, urolitiasis, benda asing, refluks, 

sembelit kronis dan faktor lainnya dan faktor imun pasien mempengaruhi 

terjadinya infeksi saluran kemih (Rizki Amalia et al., 2022; Tusino & 

Widyaningsih, 2018). 

Penggunaan antibiotik yang meluas dapat menyebabkan penggunaan 

antibiotik yang tidak rasional. Pemberian terapi antibiotik yang tidak rasional 

dapat menimbulkan risiko seperti reaksi alergi, toksisitas, perubahan fisiologis 

dan resistensi antibiotik (Utaminigrum et al., 2022). 

Lama perawatan atau dapat disebut length of stay (LOS) merupakan 

akumulasi dari hari pertama hingga hari terakhir pasien mendapatkan 

pelayanan rawat inap di rumah sakit dan sebagai indikator pelayanan di suatu 

rumah sakit (Rachoin et al., 2020). 

Dalam praktiknya, umat Muslim dianjurkan untuk berkonsultasi dengan 

tenaga medik yang kompeten, memperoleh obat dari sumber yang terpercaya, 
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dan memastikan bahwa obat yang digunakan sesuai dengan petunjuk dan dosis 

yang direkomendasikan. Penting juga untuk memperhatikan aspek kehalalan 

dan kesucian obat yang digunakan, dengan memastikan bahwa obat tersebut 

memenuhi persyaratan agama. Dalam Islam, upaya untuk mencari obat yang 

baik dan berkualitas adalah bagian dari usaha yang dianjurkan dalam menjaga 

kesehatan dan pemulihan penyakit sebagaimana yang ada dalam QS Al-

Isra/17:82. 

لُُ نَُُوَننَُز ِّ فَاءُٓ ُهوَُُُمَاُنُُِّالْـقرُْاُ ُمِّ رَحْمَة ُُشِّ نِّيْنَُُوَّ يْدُُُُوَلَُُۙ ُُل ِّـلْمُؤْمِّ يْنَُُيَزِّ ُُالظّٰلِّمِّ رًاُخَسَاُاِّلَّ  

Terjemahnya: 
"Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an (sesuatu) yang menjadi penawar dan 
rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur’an 
itu) hanya akan menambah kerugian." (QS Al-Isra' /17: 82) 

Dari ayat ini terlihat terkait dengan ayat-ayat sebelumnya melalui 

pemahaman terhadap penggunaan huruf "wauw", yang sering diterjemahkan 

sebagai "sedangkan". Jika ayat ini diinterpretasikan demikian, maka ayat 

tersebut seolah-olah menyatakan bahwa kebenaran akan tetap kuat dan 

kebatilan tidak akan hilang. Al-Qur’an telah diturunkan sebagai obat penawar 

keraguan dan penyakit-penyakit jiwa, serta menjadi rahmat bagi orang-orang 

yang beriman. Al-Qur’an tidak akan memberikan keuntungan tambahan bagi 

orang-orang zalim, selain menambah kerugian akibat kekufuran mereka 

(Shihab, 2002). 

Ayat ini dimasukkan oleh Thabathaba’i sebagai awal kelompok baru, yang 

terkait dengan uraian surah ini mengenai keistimewaan Al-Qur’an dan 

fungsinya sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad saw. Kesimpulan tersebut 

mencerminkan pemahaman bahwa Al-Qur’an memiliki fungsi sebagai obat 

untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa (Shihab, 2002). 

Kata "syifa’” dalam ayat, sering diartikan sebagai kesembuhan atau obat, 

dapat juga dimaknai sebagai kemerdekaan dari kekurangan atau ketiadaan 
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hambatan dalam memperoleh manfaat. Thabathaba’i mencatat bahwa beberapa 

ulama memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur’an juga dapat menyembuhkan 

penyakit-penyakit jasmani, meskipun interpretasi ini dipertanyakan (Shihab, 

2002). 

Ayat ini menekankan bahwa Al-Qur’an bukan hanya menjadi obat 

penawar, tetapi juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang 

mukmin yang mendengarkan dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an, mereka 

akan mendapatkan manfaat dan keberkahan dari bacaan serta pengamalan ayat-

ayat suci tersebut. Sementara bagi orang-orang kafir yang zalim terhadap diri 

mereka sendiri, mendengarkan Al-Qur’an justru semakin menambah kerugian 

mereka karena mereka mendustakannya. Pendekatan terhadap pengobatan 

dengan Al-Qur’an dapat diartikan dalam dua cara. Pertama, Al-Qur’an sebagai 

obat penawar untuk menyembuhkan penyakit hati, menghilangkan kebodohan, 

dan membuka penutup hati agar dapat memahami mukjizat dan petunjuk-

petunjuk Allah. Kedua, Al-Qur’an juga dapat digunakan sebagai sarana 

pengobatan fisik, seperti dalam ruqyah, perlindungan, dan doa-doa pengobatan 

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw (Az-Zuhaili, 2003; Shihab, 2002). 

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an sendiri dapat berfungsi sebagai 

obat yang menyembuhkan dan sebagai sumber rahmat bagi orang-orang yang 

beriman. Dalam konteks ini, mendapatkan obat yang baik juga dapat merujuk 

pada pengetahuan dan petunjuk yang ada dalam Al-Qur’an untuk menemukan 

jalan kesembuhan yang tepat. 

Adapun dalam Hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut antara lain;  

فَاءًُ ُأنَْزَلَُلَهُُشِّ  مَاُأنَْزَلَُاللهُُداَءًُإِّلَّ

Terjemahnya: 
“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan 
penawarnya.” (HR. Bukhari). 
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Hadis ini menggarisbawahi pentingnya mencari pengobatan untuk 

penyakit. Allah SWT dalam rahmat-Nya juga menurunkan obat-obatan yang 

dapat digunakan dalam proses penyembuhan. 

Menurut peneliti, penelitian ini sangat relevan mengingat pentingnya 

manajemen obat dalam konteks perawatan kesehatan. Di banyak rumah sakit, 

kebijakan dan praktik penggunaan obat seringkali menjadi fokus perhatian 

karena berpengaruh langsung pada kualitas perawatan pasien dan efisiensi 

sistem kesehatan secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi lama perawatan pasien terkait 

dengan pola penggunaan obat di rumah sakit, sehingga dapat memberikan 

wawasan mendalam bagi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan 

kesehatan. 

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan rumah sakit dapat 

mengimplementasikan perubahan atau strategi yang lebih baik dalam 

manajemen obat, yang pada gilirannya dapat mengurangi lama perawatan 

pasien dan meningkatkan efisiensi perawatan kesehatan secara keseluruhan. 

Selain itu, dalam penelitian sebelumnya belum ada pembahasan terkait 

hubugan jenis pemilihan antibiotik tunggal dan kombinasi dengan lama 

perawatan pada pasien anak dengan ISK, terkhusus di RSUD Haji Makassar.  

Berdasarkan beberapa aspek tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui 

hubungan penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi 

saluran kemih di insalasi rawat inap RSUD Haji Makassar. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah ditemukan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana 
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hubungan penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi 

saluran kemih di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar?” 

 

C. Hipotesis  

1. Hipotesis nol (Ho) 

Tidak ada hubungan antara penggunaan antibiotik dengan lama 

perawatan pada anak infeksi saluran kemih. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara penggunaan antibiotik dengan lama 

perawatan pada anak infeksi saluran kemih. 
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D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 2. 1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Cara 

Ukur 

Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen  

Jenis 

penggunaan  

Jenis penggunaan obat 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Tunggal adalah 

pemberian satu golongan 

obat antibiotik. 

Melihat 

data 

remak 

medik 

pasien 

1. Tunggal 

2. Kombina

si 

Nominal  

b. Kombinasi adalah 

pemberian dua atau lebih 

golongan obat antibiotik 

(Kementrian Kesehatan 

RI, 2013). 

ISK dengan 

komplikasi 

Infeksi saluran kemih (ISK) 

yang disertai komplikasi 

merujuk pada kondisi infeksi 

yang terkait dengan suatu 

situasi tertentu, seperti 

adanya kelainan struktural 

atau fungsional pada saluran 

genitourinari atau 

keberadaan penyakit yang 

mendasarinya, serta dapat 

Melihat 

data 

rekam 

medik 

pasien 

1. ISK 

dengan 

komplika

si 

2. ISK tanpa 

komplika

si 

Nominal  
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Variabel Definisi Operasional Cara 

Ukur 

Hasil Ukur Skala 

meningkatkan risiko 

penularan infeksi atau 

kegagalan dalam menjalani 

terapi, dan atau dengan 

infeksi lainnya (IDAI, 2021; 

Wagenlehner & Naber, 

2017). 

Variabel Dependen 

Lama 

perawatan 

Lama perawatan atau Length 

of Stay (LOS) merupakan 

akumulasi dari hari pertama 

hingga hari terakhir pasien 

mendapat pelayanan rawat 

inap di rumah sakit (Rachoin 

et al., 2020) 

Melihat 

data 

remak 

medik 

pasien 

0: ≤ 3 hari 

1:4-7 hari 

 

Nominal  

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini mencari hubungan penggunaan 

antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih dengan 

melihat data rekam medik pasien di RSUD Haji Makassar. 
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E. Kajian Pustaka  

Tabel 2. 2 Kajian Pustaka 

Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Dan 

Persamaan 

Penelitian 

Anggraini, 

Wirda 

Candra, Tifany 

Maulida 

Maimunah, Siti 

Sugihantoro, 

Hajar (2020) 

Evaluasi Kualitatif 

Penggunaan 

Antibiotik pada 

Pasien Infeksi 

Saluran Kemih 

dengan Metode 

Gyssens 

 

Metode:  

Cross Sectional 

Hasil evaluasi kualitatif 

menunjukkan, sebesar 

20% termasuk kategori 0 

(penggunaan antibiotik 

tepat/bijak); 2,86% 

kategori I (penggunaan 

antibiotik tidak tepat 

waktu); 28,57% kategori 

II A (penggunaan 

antibiotik tidak tepat 

dosis); 34,29% kategori II 

B (penggunaan antibiotik 

tidak tepat interval 

pemberian); 11,42% 

kategori III B 

(penggunaan antibiotik 

terlalu singkat); dan 

2,86% kategori IV A (ada 

antibiotik lain yang lebih 

efektif). 

Persaman: 

Variabel penelitian 

yaitu penggunaan 

antibiotik pada pasien 

ISK. 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

yaitu hubungan 

penggunaan antibiotik 

dengan lama 

perawatan pada pasien 

anak dengan ISK. 
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Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Dan 

Persamaan 

Penelitian 

Suharjo, 

Muhammad 

Irfan 

Darmawan, 

Endang 

Kurniawan, 

Nurcholid 

Umam 

(2022) 

Perbandingan 

Efektivitas 

Sefalosporin 

Generasi ke-3 

dengan Kombinasi 

Sefalosporin 

Generasi ke-3 dan 

Ampisilin pada 

pasien Infeksi 

Saluran Kemih di 

Bangsal Anak RS 

PKU 

Muhammadiyah 

Bantul 

 

Metode:  

Kohort Prospektif 

Terdapat efektivitas 

antara kedua kelompok 

antibiotik tunggal dan 

kombinasi menunjukkan 

perbedaan yang tidak 

bermakna (p>0,05) 

terhadap penurunan suhu 

badan, bakteriuria, 

leukosit esterase dan lama 

rawat inap. Pada luaran 

terapi leukosituria terjadi 

perbedaan bermakna 

(p˂0,05). 

Persamaan:  

Variabel penelitian 

yaitu antibiotik 

tunggal dan 

kombinasi. 

 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

yaitu hubungan 

pemberian antibiotik 

tunggal atau 

kombinasi dengan 

lama perawatan pasien 

ISK. 

Agus Tusino, 

Niken 

Widyaningsih 

(2018) 

Karakteristik 

Infeksi Saluran 

Kemih Pada Anak 

Usia 0-12 Tahun Di 

Rs X Kebumen 

Jawa Tengah 

Pada penelitian ini 

didapatkan 36 pasien 

anak dengan infeksi 

saluran kemih, 53% laki-

laki, 47% perempuan 

dengan rentang usia 

Persamaan: 

Sampel yang digunaka 

berupa pasien anak 

dengan diagnosis ISK. 

 

Perbedaan: 



 

11 

 

Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Dan 

Persamaan 

Penelitian 

 

Metode:  

Cross Sectional 

terbanyak 5-12 tahun. 

Sebanyak 26 pasien 

dengan suhu.  

Variabel penelitian 

yaitu faktor risiko ISK 

pada anak, gejala 

klinis, pemeriksaan 

kesehatan, 

pemeriksaan 

penunjang dan 

pengobatan pasien.  

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui hubungan antara penggunaan antibiotik dengan lama 

perawatan pada anak infeksi saluran kemih. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui hubungan antara penggunaan antibiotik dengan lama 

perawatan pada anak infeksi saluran kemih. 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan menerapkan ilmu yang 

didapatkan terkhusus terkait hubungan penggunaan antibiotik pada 

pasien anak dengan infeksi saluran kemih.  

2. Bagi Instansi  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyediaan data tambahan dan 

bahan masukkan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil 

keputusan dan kebijakan Kesehatan. 

3. Bagi Masyarakat  

Manfaat penelitian ini untuk masyarakat yaitu sebagai sumber informasi 

atau pengetahuan tentang penggunaan obat antibiotik dengan lama 

perawatan pasien infeksi saluran kemih pada anak.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Infesi Saluran Kemih (ISK) 

a. Definisi  

Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah infeksi pada saluran kemih, 

khususnya ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, yang terjadi ketika 

virulensi meningkat, pertahanan tubuh menurun, serta terdapat infeksi dan 

invasi bakteri. ISK merupakan jenis infeksi kedua yang paling sering setelah 

infeksi saluran pernapasan. ISK menunjukkan adanya suatu 

mikroorganisme seperti bakteri, virus dan jamur dalam urine yang dapat 

berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit serius pada usia anak-anak 

(Inayah Fitri, 2019; Rizki Amalia et al., 2022). 

 Kehadiran bakteri dalam urin disebut bakteriuria. Bakteriuria 

dianggap signifikan jika pertumbuhan mikroba murni lebih besar dari 105 

colony forming units (CFU)/mI urin. Bakteriuria signifikan tanpa gejala 

klinis ISK disebut bakteriuria asimtomatik, sedangkan bakteriuria signifikan 

yang disertai gejala klinis ISK disebut bakteriuria asimtomatik (IDAI, 2021; 

Inayah Fitri, 2019). 

 

b. Epidemiologi 

Menurut National Kidney and Urologic Diseases Information 

Clearinghouse (NKUDIC), Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan 

penyakit paling umum kedua di negara-negara berkembang setelah infeksi 

saluran pernafasan. American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa 5-
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14% kunjungan pediatrik adalah pasien ISK. Menurut Stamm & Norrby 

(2001), setiap tahunnya terdapat sekitar 150 juta pasien mengalami infeksi 

saluran kemih. Di Amerika Serikit, kejadian ISK tercatat terjadi pada 10,5 

juta pasien, termasuk bayi laki-laki, pria lanjut usia, dan wanita segala usia. 

Pada 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015, Statistik Kementrian 

Kesehatan Singapura mencatat bahwa terdapat 4.144 pasien dengan ISK 

yang mendapatkan perawatan dirumah sakit selama 2-4 hari atau hingga 8 

hari. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI), 

memperkirakan bahwa jumlah pasien ISK di Indonesia mencapai 90-100 

penderita per 100.000 penduduk per tahun atau setara dengan sekitar 

180.000 kasus baru per tahun (Amalia, 2019; Costa et al., 2021; Rizki 

Amalia et al., 2022).  

Infeksi saluran kemih adalah salah satu infeksi bakteri yang paling 

umum terjadi pada anak-anak, mempengaruhi sekitar 7,8% anak di bawah 

usia 19 tahun dengan gejala dan/atau dengan demam. Berdasarkan data dari 

Depkes RI pada tahun 2014, jumlah penderita ISK mencapai 90-100 kasus 

per 100.000 penduduk per tahun. Insiden ISK pada anak bervariasi 

berdasarkan usia, ras/etnis, jenis kelamin, dan status sirkumsisi. Prevalensi 

ISK lebih sering terjadi pada anak laki-laki (3,7%) dibandingkan anak 

perempuan (2%) pada tahun pertama kehidupannya, dan hal ini mungkin 

merupakan gejala pertama kelainan kongenital pada ginjal dan saluran 

kemih (Amalia, 2019; Daniel et al., 2023). 
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c. Klasifikasi  

ISK pada anak dapat diklasifikasikan berdasarkan variasi gejala 

klinis, lokasi infeksi, dan kelainan pada saluran kemih. Klasifikasi ISK 

berdasarkan gejala terbagi menjadi ISK asimtomatik, di mana bakteriuria 

bermakna terjadi tanpa adanya gejala, dan ISK simtomatik, di mana 

bakteriuria bermakna disertai dengan gejala dan tanda klinik. Dalam hal 

lokasi infeksi, ISK dapat dibedakan menjadi ISK atas dan ISK bawah. Selain 

itu, dari perspektif kelainan pada saluran kemih, ISK dapat dibagi menjadi 

ISK simpleks dan ISK kompleks (IDAI, 2021). 

ISK asimtomatik merujuk pada kondisi di mana terdapat bakteriuria 

bermakna tanpa tanpa disertai manifestasi klinis terkait yang mungkin 

terjadi pada segala usia dan bakteri yang paling umum ditemukan yaitu E. 

coli serta bakteriuria simptomatis. Sementara ISK simtomatik menunjukkan 

adanya bakteriuria bermakna bersamaan dengan gejala dan tanda klinik. 

Sekitar 10-20% dari kasus ISK yang sulit diklasifikasikan sebagai 

pielonefritis atau sistitis, baik berdasarkan gejala klinik maupun 

pemeriksaan penunjang, disebut sebagai ISK non spesifik (IDAI, 2021; 

Pardede, 2018). 

Membedakan antara ISK atas atau pielonefritis dengan ISK bawah 

(sistitis dan urethritis) menjadi hal yang sangat penting karena adanya risiko 

signifikan terkait parut ginjal pada kasus pielonefritis, sementara hal 

tersebut tidak terjadi pada kasus sistitis. Oleh karena itu, pendekatan dalam 

tata laksana, termasuk pemeriksaan, pemberian antibiotik, dan durasi terapi, 

menjadi berbeda (IDAI, 2021). 

Untuk keperluan klinis dan manajemen medik, ISK dapat 

diklasifikasikan menjadi ISK simpleks (uncomplicated UTI) dan ISK 
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kompleks (complicated UTI). ISK kompleks merujuk pada ISK yang 

menyertai kelainan anatomi dan/atau fungsi pada saluran kemih yang dapat 

menyebabkan stasis atau aliran balik (refluks) urin. Kelainan pada saluran 

kemih ini bisa berupa Refluks Vesiko-Ureteral (RVU), batu saluran kemih, 

obstruksi, anomali saluran kemih, buli-buli neurogenik, benda asing, dan 

sebagainya. Sementara ISK simpleks adalah ISK yang tidak disertai 

kelainan struktural maupun fungsional pada saluran kemih (IDAI, 2021). 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 

membedakan antara ISK atipikal dan ISK berulang. Kriteria untuk ISK 

atipikal melibatkan kondisi pasien yang berat, produksi urin yang sedikit, 

adanya massa di abdomen atau kandung kemih, peningkatan tingkat 

kreatinin dalam darah, sepsis, kurang respons terhadap antibiotik dalam 48 

jam, dan disebabkan oleh bakteri selain E. coli. Sementara ISK berulang 

merujuk pada terjadinya dua kali atau lebih episode pielonefritis akut atau 

ISK atas, atau satu episode pielonefritis akut atau ISK atas yang diikuti oleh 

satu atau lebih episode sistitis atau ISK bawah, atau tiga atau lebih episode 

sistitis atau ISK bawah (IDAI, 2021). 

 

d. Etiologi 

Infeksi saluran kemih sering disebabkan oleh adanya bakteri 

patogen, salah satu bakteri yang paling sering yaitu Escherichia coli (60-

80%) pada ISK serangan pertama. Bakteri patogen lain yang sering 

menyebabkan ISK yaitu Proteus sp., Klebsiella sp., Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis, dan Streptococci grup B.  Bakteri selain E. coli juga 

sering menjadi penyebab ISK, antara lain Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumonia, Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris, Pseudomonas 
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aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Morganella morganii, 

Staphylococcus, dan Enterococcus (IDAI, 2021; Inayah Fitri, 2019). 

Pada kasus ISK kompleks, bakteri dengan virulensi rendah seperti 

Pseudomonas, kelompok Streptokokus grup B, Staphylococcus aureus atau 

epidermidis sering ditemukan. Haemophilus influenzae dan parainfluenza 

dilaporkan sebagai penyebab ISK pada anak. Meskipun kuman-kuman ini 

tidak dapat tumbuh pada media biakan standar, mereka masih dapat menjadi 

penyebab ISK. Dalam kasus penyebab ISK oleh Proteus, perlu dicurigai 

kemungkinan adanya batu struvit (magnesium-ammonium-fosfat), karena 

bakteri proteus menghasilkan enzim urease yang memecah ureum menjadi 

amonium, menyebabkan peningkatan pH urin menjadi 8-8,5. Pada urin yang 

bersifat alkalis, beberapa elektrolit seperti kalsium, magnesium, dan fosfat 

cenderung mengendap (IDAI, 2021). 

 

e. Faktor risiko 

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan ririko terjadinya ISK pada 

anak antara lain sirkumsisi, konstipasi kronis, status gizi, cara menjaga 

higenitas genitalia, kelainan anatomi, usia, jenis kelamin dan kebiasaan 

menahan buang air kecil serta riwayat ISK sebelumnya. Sirkumsisi adalah 

salah satu faktor risiko yang berhubungan erat dengan insiden ISK pada 

anak laki-laki, sebab lingkungan pada bawah preputium yang lembab dapat 

memudahkan bakteri untuk hidup. Sehingga meningkatkan insiden ISK 

sebanyak 32,1% pada anak laki-laki (Hadiyanto et al., 2023).. 

Konstipasi juga dapat meningkatkan terjadinya ISK yang 

disebabkan karena peregangan rektum menyebabkan dinding buli-buli 

mengalami penekanan dan obstruksi, sehingga tekanan serta volume sisa 
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dapat meningkat yang memungkinkan bakteri dapat berkembang 

menyebabkan ISK. Status gizi kurang dapat menyebabkan penurunan 

sistem imunitas tubuh yang memungkinkan penyebab infeksi untuk 

berkembang, selain itu infeksi saluran kemih dapat juga menyebabkan 

terjadinya penurunan status gizi sehingga penderita dapat mengalami 

muntah, diare, demam, dan lain-lain (Hadiyanto et al., 2023). 

Peningkatan insiden terjadinya ISK juga berkaitan dengan higenitas 

genitalia. Cara membersihkan genitalia yang benar yaitu dari arah depan 

kebelakang sehingga dapat mengurangi pajanan bakteri serta jamur 

penyebab ISK. Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan infeksi 

saluran kemih ialah disfungsi buli-buli, obat imunosupresif, urolitiasis, serta 

diabetes melitus (Daniel et al., 2023; Hadiyanto et al., 2023).  

 

f. Patofisiologi  

Infeksi saluran kemish (ISK) merupakan infeksi yang disebabkan 

dari mikroorganisme yang berkolonisasi didalam saluran kemih. 

Mikroorganisme ini dapat masuk melalui beberapa cara, yaitu infeksi 

asending, hematogen, limfogen dan langsung dari organ yang telah 

terinfeksi. ISK dapat diidentifikasi sebagai dua jenis, yaitu infeksi yang 

terfokus pada kandung kemih dan uretra (sistitis dan uretritis), dan infeksi 

yang menyerang bagian atas saluran kemih, melibatkan ureter, sistem 

pengumpulan, dan parenkim ginjal (pielonefritis). Proses penyebaran 

infeksi secara naik dalam saluran kemih melibatkan faktor-faktor kompleks 

seperti adhesi bakteri, virulensi, kemampuan motilitas, serta pertimbangan 

terhadap faktor anatomi, humoral, dan genetik pada inang (Alwi, 2014; Zorc 

et al., 2005).  
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Biofilm adalah suatu koloni mikroorganisme yang terstruktur dan 

dibungkus oleh matriks polimernya sendiri, menciptakan pelindung dan 

melekat pada struktur tubuh, batu, atau benda asing. Biofilm juga 

melibatkan berbagai patogen yang memiliki tingkat virulensi relatif rendah, 

tetapi dapat menyebabkan infeksi yang serius dan berpotensi mengancam 

jiwa. Stasis urin yang disebabkan oleh disfungsi berkemih atau obstruksi 

memudahkan bakteri untuk menginvansi jaringan dan merangsang respons 

inang. Benda asing seperti batu dan kateter umumnya terkait dengan 

pembentukan biofilm (Kranz et al., 2020).  

Secara umum infeksi pada ISK disebabkan dari invasi 

mikroorganisme secara asending dari uretra ke dalam buli-buli. Penyebaran 

infeksi mikroorganisme melalui perantaraan darah atau hematogen yang 

menyebabkan ISK hanya terbatas pada beberapa jenis bakteri yang relatif 

jarang seperti Staphylococcus aureus, Candida sp., Salmonella dan 

Mycobacterium tuberculosis yang menginduksi infeksi primer dari bagian 

tubuh lainnya (Pranawa et al., 2015).  

 

g. Gejala klinik ISK 

Infeksi saluran kemih merupakan kondisi patologis dimana gejala 

klinik ISK terkhusus pada anak sangat beragam. Kondisi ini ditentukan dari 

intensitas reaksi inflamasi, letak atau lokasi infeksi, dan umur pasien. Gejala 

umum yang paling sering terjadi adalah demam. Pada kondisi lainnya, 

gejala yang dapat timbul yaitu nyeri perut, disuria, poliuria dan hematuria 

(Adhitama et al., 2021; IDAI, 2021).  

Pada neonatus dan bayi, gejala klinis ISK juga tidak spesifik seperti 

demam, kehilangan nafsu makan, mengerang, sakit perut, muntah, diare, 
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jaundice, distenti abdomen, penurunan berat badan serta pertumbuhan yang 

buruk. Pada kelompok usia ini, jika terdapat demam tinggi dapat dianggap 

pielonefritis. Pada anak yang lebih besar atau dewasa, gejala klinis 

seringkali lebih ringan, termasuk gejala saluran kemih lokal berupa sering 

miksi, disuria, urgensi, frekuensi, enuresis serta sakit perut, sakit punggung 

atau demam tinggi. Infeksi saluran kemih mungkin terjadi berulang ada 30-

40% pasien, terutama pada pasien dengan kelainan anatomi seperti obstruksi 

saluran kemih, refluks vesikoureter, dan lain-lain (Pardede, 2018). 

 

h. Diagnosis 

Diagnosis ISK ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, 

dan pemeriksaan laboratorium yang memerlukan biakan urin. Prosedur 

pemeriksaan urinalisis dan biakan urin memiliki peranan utama dalam 

menegakkan diagnosis ISK. Oleh karena itu, kualitas pemeriksaan urin 

menjadi sangat krusial dalam proses diagnostik ini. Infeksi Saluran Kemih 

pada serangan pertama umumnya menunjukkan gejala klinis yang lebih 

jelas dibandingkan dengan episode infeksi berikutnya. Gangguan dalam 

kemampuan mengontrol kandung kemih, pola buang air kecil, dan aliran 

urin dapat memberikan petunjuk penting dalam menetapkan diagnosis. 

Demam seringkali muncul sebagai gejala dan tanda klinis yang umum, 

bahkan terkadang bisa menjadi satu-satunya gejala ISK pada anak (IDAI, 

2021). 

Pemeriksaan tanda-tanda vital, termasuk tekanan darah, pengukuran 

antropometrik, pemeriksaan massa di dalam abdomen, kandung kemih, 

muara uretra, pemeriksaan neurologis pada ekstremitas bawah, serta 

pemeriksaan tulang belakang untuk mendeteksi adanya spina bifida, perlu 
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dilakukan pada pasien ISK. Pemeriksaan genitalia eksterna juga penting 

untuk mengidentifikasi kelainan seperti fimosis, hipospadia, epispadia pada 

laki-laki, atau sinekie vagina pada perempuan (IDAI, 2021). 

AAP telah memberikan rekomendasi yang menyatakan bahwa pada 

bayi yang berusia di bawah 2 bulan, setiap kali mengalami demam harus 

mempertimbangkan kemungkinan ISK dan sebaiknya melakukan 

pemeriksaan biakan urin. Pada anak yang berusia 2 bulan hingga 2 tahun 

dengan demam tanpa penyebab yang jelas, perlu mempertimbangkan 

kemungkinan ISK dan disarankan untuk melakukan biakan urin, dengan 

penanganan anak diarahkan sebagai pielonefritis. AAP juga memberikan 

pedoman sederhana untuk anak perempuan berusia 2 bulan hingga 2 tahun, 

berdasarkan 5 gejala klinis, yaitu: suhu tubuh 39°C atau lebih, demam 

berlangsung selama dua hari atau lebih, kulit pucat, usia di bawah satu 

tahun, dan ketidakmungkinan menemukan penyebab demam lainnya. Jika 

terdapat 2 atau lebih faktor risiko tersebut, sensitivitas untuk kemungkinan 

ISK dapat mencapai 95%, meskipun dengan spesifisitas 31% (IDAI, 2021). 

 

i. Tatalaksana  

Tatalaksana ISK diberikan berdasar pada beberapa faktor seperti 

usia, lokasi infeksi, gejala klinis, dan keberadaan kelainan lain yang terkait 

dengan ISK. Keterlambatan penggunaan antibiotik menjadi faktor risiko 

yang signifikan terhadap jaringan parut pada pielonefritis. Sebelum 

pemberian antibiotik, penting untuk dilakukan pemeriksaan kultur urin dan 

resistensi antibiotik (IDAI, 2021). 

Hingga saat ini, masih terdapat variasi dalam penanganan ISK pada 

anak, dan terdapat sejumlah aspek yang masih menimbulkan perdebatan. 
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Beberapa panduan penanganan ISK telah dikembangkan berdasarkan data 

dari penelitian berskala besar seperti uji klinis dan meta-analisis. Meskipun 

terdapat beberapa perbedaan, panduan ini saling melengkapi satu sama lain. 

Secara umum, penanganan ISK mencakup tiga aspek utama, yaitu eradikasi 

infeksi akut, deteksi dan tatalaksan kelainan anatomi dan fungsional ginjal 

dan saluran kemih serta mendeteksi dan mencegah infeksi berulang (IDAI, 

2021).  

a. Eradikasi infeksi akut 

Eradikasi infeksi akut bertujuan untuk mengatasi keadaan akut, 

mencegah terjadinya urosepsis dan kerusakan parenkhim ginjal. Apabila 

terdapat kecurigaan ISK pada seorang anak, pemberian antibiotik yang 

paling sesuai dapat dilakukan sambil menunggu hasil biakan urin, dan 

terapi selanjutnya disesuaikan berdasarkan hasil biakan tersebut. 

Pemilihan antibiotik sebaiknya didasarkan pada pola resistensi kuman 

yang ada di lingkungan setempat atau regional, dan jika tidak ada 

informasi tersebut, dapat merujuk pada profil kepekaan kuman yang 

terdapat dalam literatur. Respons terhadap pengobatan biasanya terlihat 

dalam 48-72 jam. Jika dalam periode tersebut belum terlihat respon 

klinis, kemungkinan antibiotik yang digunakan tidak efektif atau 

kondisi yang dihadapi adalah ISK kompleks, sehingga pertimbangan 

untuk mengganti antibiotik perlu dilakukan. Selain pemberian 

antibiotik, dianjurkan untuk meningkatkan asupan cairan (IDAI, 2021). 

Hasil penelitian mengenai durasi pemberian antibiotik pada sistitis 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil antara memberikan 

antibiotik dalam jangka pendek dan jangka panjang pada anak-anak. 

Oleh karena itu, pada kasus sistitis, pemberian antibiotik dilakukan 
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dalam jangka pendek. Secara umum, untuk mengobati ISK simpleks, 

antibiotik per oral biasanya diberikan selama 7 hari. Namun, penelitian 

juga melaporkan bahwa memberikan antibiotik per oral dalam waktu 

yang lebih singkat, yaitu 3-5 hari, memiliki efektivitas yang setara 

dengan memberikan selama 7 hari (IDAI, 2021). 

NICE menyarankan pendekatan terhadap penanganan fase akut ISK 

dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1) Bayi yang berusia di bawah 3 bulan yang diduga mengalami ISK 

sebaiknya segera dirujuk ke dokter spesialis anak dan mendapatkan 

pengobatan dengan antibiotik yang diberikan secara parenteral. 

2) Untuk bayi yang berusia 3 bulan ke atas dengan pielonefritis akut 

atau ISK bagian atas: 

a) Pertimbangkan untuk merujuk ke dokter spesialis anak. 

b) Lakukan terapi dengan antibiotik oral selama 7-10 hari, dengan 

memilih antibiotik yang memiliki tingkat resistensi yang rendah 

berdasarkan pola resistensi kuman, seperti sefalosporin atau ko-

amoksiklav. 

c) Jika tidak memungkinkan penggunaan antibiotik oral, terapikan 

dengan antibiotik parenteral, seperti sefotaksim atau seftriakson, 

selama 2-4 hari, diikuti dengan penggunaan antibiotik oral 

hingga total durasi pengobatan mencapai 10 hari. 

3) Untuk bayi yang berusia 3 bulan ke atas dengan sistitis atau ISK 

bagian bawah: 

a) Berikan antibiotik oral selama 3 hari, berdasarkan pola resistensi 

kuman setempat. Jika tidak ada informasi mengenai pola 
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resistensi kuman, pertimbangkan pemberian trimetoprim, 

sefalosporin, atau amoksisilin. 

b) Jika dalam 24-48 jam tidak terlihat perbaikan klinis, lakukan 

evaluasi ulang dan periksa kultur urin untuk menilai 

pertumbuhan bakteri dan kepekaan terhadap obat. 

Di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan, terdapat 

tingkat resistensi yang tinggi pada kuman uropatogen terhadap 

ampisilin, kotrimoksazol, dan kloramfenikol. Sebaliknya, sebagian 

besar kuman patogen dalam urin menunjukkan sensitivitas mendekati 

96% terhadap gentamisin dan seftriakson. Berbagai jenis antibiotik 

dapat digunakan untuk mengobati ISK, baik yang diberikan melalui oral 

maupun secara parenteral, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 dan 

tabel 2.2 (IDAI, 2021). 

Tabel 2.1 Pemilihan antimikroba oral pada ISK (IDAI, 2021). 

Jenis antbiotik Dosis per hari 

Amoksisilin 

 Sulfonamid: 

- trimetroprim (TMP) – 

sulfametoksazol (SMX)  

- Sulfsoksazol 

Sefalosporin:  

- Sefksim  

- Sefpodiksim  

- Sefprozil  

- Sefaleksin  

- Lorakarbef 

20-40 mg/kgbb/hari dibagi dalam 3 dosis  

 

6-12 mg TMP dan 30-60 mg SMX 

/kgbb/hari dibagi dalam 2 dosis  

120-150 mg/kgbb/hari dibagi dalam 4 

dosis  

8 mg/kgbb/hari dibagi dalam 2 dosis  

10 mg/kgbb/hari dibagi dalam 2 dosis  

30 mg/kgbb/hari dibagi dalam 2 dosis  

50-100 mg/kgbb/hari dibagi dalam 4 dosis  

15-30 mg/kgbb/hari dibagi dalam 2 dosis 
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Tabel 2.2 Pemilihan antimikroba parenteral pada ISK (IDAI, 2021) 

Jenis antbiotik Dosis per hari 

Seftriakson 

Sefotaksim  

Seftazidim  

Sefazolin  

Gentamisin  

Amikasin  

Tobramisin  

Tikarsilin  

Ampisilin 

75 mg/kgbb/hari  

150 mg/kgbb/hari dibagi setiap 6 jam  

150 mg/kgbb/hari dibagi setiap 6 jam  

50 mg/kgbb/hari dibagi setiap 8 jam  

7,5 mg/kgbb/hari dibagi setiap 6 jam  

15 mg/kgbb/hari dibagi setiap 12 jam  

5 mg/kgbb/hari dibagi setiap 8 jam 

 300 mg/kgbb/hari dibagi setiap 6 jam  

100 mg/kgbb/hari dibagi setiap 6 jam 

1) Pengobatan sistitis akut 

Anak yang mengalami sistitis dapat diobati dengan antibiotik yang 

diberikan secara oral, dan umumnya tidak memerlukan perawatan di 

rumah sakit. Namun, jika gejala klinisnya cukup berat, seperti rasa 

sakit yang parah, gejala toksik, muntah, dan dehidrasi, anak perlu 

dirawat di rumah sakit dan diberi pengobatan melalui suntikan 

sampai gejala klinis membaik. Durasi pengobatan biasanya berkisar 

antara 5 hingga 7 hari, meskipun ada yang menyarankan 3-5 hari 

atau 7 hari (IDAI, 2021). 

Untuk mengatasi sistitis akut, disarankan penggunaan antibiotik oral 

seperti trimetoprim-sulfametoksazol, nitrofurantoin, amoksisilin, 

amoksisilin-klavulanat, sefaleksin, dan sefiksim. Golongan 

antibiotik sefalosporin sebaiknya dihindari untuk mencegah 

resistensi kuman dan lebih baik disimpan untuk terapi pielonefritis. 

Pemberian sefiksim pada kasus sistitis akut dianggap berlebihan. 
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ISK simpleks umumnya merespons baik terhadap antibiotik seperti 

amoksisilin, sulfonamid, trimetoprim-sulfametoksazol, atau 

sefalosporin (IDAI, 2021). 

2) Pengobatan pielonefritis 

Para pakar sepakat bahwa antibiotik yang digunakan untuk 

pielonefritis akut harus memiliki kemampuan penetrasi yang baik ke 

dalam jaringan karena kondisi ini merupakan nefritis interstitialis. 

Meskipun belum ada penelitian yang secara khusus membahas 

durasi pengobatan pada pielonefritis akut, umumnya antibiotik 

diberikan dalam rentang waktu 7-10 hari, meskipun beberapa 

literatur mencatat durasi 7-14 hari atau 10-14 hari (IDAI, 2021). 

Pemberian antibiotik secara parenteral selama 7-14 hari terbukti 

sangat efektif dalam mengatasi infeksi pada pielonefritis akut. 

Meski demikian, lamanya pemberian antibiotik secara parenteral 

menimbulkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam teknik 

pemberian obat, kebutuhan perawatan intensif, biaya pengobatan 

yang relatif tinggi, dan ketidaknyamanan bagi pasien dan 

keluarganya. Oleh karena itu, ada pertimbangan untuk 

memperpendek pemberian antibiotik secara parenteral dan 

menggantinya dengan pemberian oral. Secara umum, perbaikan 

klinis biasanya sudah terlihat dalam 24-48 jam setelah pemberian 

antibiotik parenteral. Setelah terjadi perbaikan klinis, pengobatan 

dapat dilanjutkan dengan memberikan antibiotik secara oral selama 

7-14 hari (IDAI, 2021). 

Secara teoritis, memberikan antibiotik dalam durasi yang lebih 

singkat pada anak memiliki keuntungan, antara lain, efek samping 
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obat yang lebih sedikit dan risiko resistensi kuman yang lebih 

rendah. Pada sebagian besar kasus, pemberian antibiotik secara 

parenteral dapat diubah menjadi oral setelah 5 hari pengobatan, 

asalkan respons klinis terlihat nyata dalam waktu tersebut atau 

setidaknya demam telah turun dalam 48 jam pertama. Tidak ada 

bukti yang meyakinkan bahwa durasi pengobatan selama 14 hari 

lebih efektif atau dapat mengurangi risiko kekambuhan. Dianjurkan 

untuk memberikan profilaksis antibiotik setelah fase pengobatan 

akut sambil menunggu hasil pemeriksaan pencitraan. Jika ternyata 

kasusnya termasuk dalam kategori ISK kompleks (dengan adanya 

refluks atau obstruksi), maka pengobatan profilaksis dapat 

diteruskan untuk jangka waktu yang lebih lama (IDAI, 2021). 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membandingkan 

pemberian antibiotik secara parenteral dengan pemberian antibiotik 

melalui oral. Hoberman dan tim melakukan penelitian multisenter 

dalam uji klinik tersamar (randomized clinical trial) yang 

melibatkan 306 anak dengan ISK dan demam. Anak-anak tersebut 

diterapi dengan sefiksim melalui oral dan dibandingkan dengan 

sefotaksim selama 3 hari yang kemudian dilanjutkan dengan 

sefiksim melalui oral selama 14 hari. Hasil pengobatan 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam 

efektivitas antara kedua metode pengobatan tersebut. Oleh karena 

itu, disimpulkan bahwa sefiksim melalui oral dapat dianggap 

sebagai terapi yang aman dan efektif untuk anak-anak yang 

menderita ISK dengan demam (IDAI, 2021). 
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Penelitian Montini menunujukkan pada 502 anak dengan diagnosis 

pielonefritis akut. Anak-anak tersebut diterapi dengan antibiotik ko-

amoksiklav melalui oral (dosis 50 mg/kg berat badan/hari dalam 3 

dosis) selama 10 hari, dibandingkan dengan seftriakson yang 

diberikan secara parenteral (dosis 50 mg/kg berat badan/hari dalam 

satu dosis) selama 3 hari, dan dilanjutkan dengan pemberian ko-

amoksiklav melalui oral (dosis 50 mg/kg berat badan/hari dalam 3 

dosis) selama 7 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

kasus pielonefritis akut, efektivitas antibiotik yang diberikan secara 

parenteral selama 10 hari sebanding dengan efektivitas antibiotik 

parenteral yang dilanjutkan dengan pemberian secara oral (IDAI, 

2021). 

3) Bakteriuria asimtomati 

Dalam beberapa situasi, terdeteksi pertumbuhan bakteri lebih dari 

105 cfu/mL dalam urin tanpa adanya gejala klinis, baik itu gejala 

klinis ISK bagian bawah seperti disuria, urgency, dan frekuensi, 

maupun gejala klinis ISK bagian atas seperti demam, menggigil, dan 

nyeri di sekitar ginjal. Bakteri yang hadir pada bakteriuria 

asimtomatik umumnya memiliki virulensi rendah dan tidak 

memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan ginjal, bahkan 

ketika jumlah bakteri tersebut mencapai ginjal (IDAI, 2021). 

Secara umum, terdapat kesepakatan bahwa bakteriuria asimtomatik 

tidak memerlukan pengobatan antibiotik. Malahan, pemberian 

antibiotik dapat meningkatkan risiko komplikasi, termasuk 

peningkatan tingkat rekurensi yang mencapai 80% pada sejumlah 

kasus. Bakteri komensal dengan virulensi rendah di saluran kemih 
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dapat bertindak sebagai penghambat invasi bakteri patogen, 

sehingga dianggap memiliki peran sebagai bentuk profilaksis 

biologis terhadap kolonisasi oleh bakteri patogen (IDAI, 2021). 

4) Pengobatan suportif 

Selain melakukan pengobatan yang bersifat kausal terhadap infeksi, 

penting juga untuk memberikan perawatan suportif dan simtomatik, 

termasuk penanganan demam dan muntah. Penting untuk 

memastikan bahwa terapi cairan mencukupi untuk memastikan 

aliran urin yang normal. Anak yang sudah cukup besar dapat 

diinstruksikan untuk mengosongkan kandung kemih setiap kali 

buang air kecil. Higiene perineum, terutama pada anak perempuan, 

perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk mengatasi disuria, 

pemberian fenazopiridin HCl (Pyridium) dengan dosis 7 - 10 

mg/kgbb/hari dapat dipertimbangkan. Pada kasus penyakit yang 

lebih parah, seperti demam tinggi, muntah, sakit perut, atau sakit 

pinggang, perawatan di rumah sakit mungkin diperlukan (IDAI, 

2021). 

b. Deteksi kelainan anatomi dan fungsional serta tata laksananya 

Pengidentifikasian kelainan anatomi atau fungsional pada ginjal dan 

saluran kemih bertujuan untuk mencari faktor predisposisi terjadinya 

ISK melalui pemeriksaan fisik dan pencitraan. Hanya dengan 

melakukan pemeriksaan fisik, beberapa temuan dapat ditemukan, 

seperti sinekia vagina pada anak perempuan, fimosis, hipospadia, atau 

epispadia pada anak laki-laki. Pada tulang belakang, adanya spina bifida 

atau dimple dapat menunjukkan adanya neurogenic bladder (IDAI, 

2021). 
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Pentingnya pemeriksaan pencitraan sangat ditekankan untuk 

mengidentifikasi kelainan anatomi dan fungsional pada ginjal dan 

saluran kemih, yang menjadi faktor risiko utama untuk terjadinya ISK 

berulang dan pembentukan parut pada ginjal. Berbagai metode 

pencitraan yang digunakan meliputi ultrasonografi (USG), miksio-

sistouretrografi (MSU), pielografi intravena (PIV), skintigrafi dengan 

dimercapto succinic acid (DMSA), CT-scan, atau magnetic resonance 

imaging (MRI). Meskipun PIV sebelumnya sering digunakan, namun 

belakangan ini tidak lagi menjadi pemeriksaan rutin pada ISK 

dikarenakan beberapa faktor, seperti risiko radiasi yang berulang, 

potensi terjadinya syok anafilaktik, risiko nekrosis tubular akut, serta 

kemampuan melihat jaringan parut yang baru muncul setelah beberapa 

bulan atau tahun. PIV masih digunakan dalam kasus-kasus tertentu, 

misalnya ketika gambaran anatomi tidak jelas dengan menggunakan 

USG dan skintigrafi DMSA, seperti pada kasus ginjal tapal kuda (IDAI, 

2021). 

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas biaya pemeriksaan 

(cost-effectiveness), Stark (1997) mengusulkan opsi alternatif untuk 

pemeriksaan pencitraan sebagai berikut: 

1) Anak yang diduga menderita pielonefritis akut dan semua bayi yang 

mengalami infeksi saluran kemih (ISK) perlu menjalani 

pemeriksaan USG dan MSU. Jika terdeteksi RVU, maka 

pemeriksaan PIV atau skintigrafi dengan DMSA dapat 

dipertimbangkan. Jika hasil USG menunjukkan kecurigaan adanya 

kelainan anatomi, maka PIV lebih direkomendasikan. 
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2) Anak perempuan yang mengalami ISK bagian bawah (sistitis) 

berulang hingga dua atau tiga kali, atau mengalami ISK pertama 

dengan riwayat RVU dalam keluarga, diperlakukan sebagaimana 

opsi pertama. 

3) Sebagian besar anak perempuan dengan ISK serangan pertama atau 

ISK bagian bawah saja tidak perlu menjalani pemeriksaan 

pencitraan. Kelompok ini dapat dipantau setiap 6-12 bulan dan 

dilakukan kultur urin jika terdapat gejala demam (IDAI, 2021). 

Pedoman AAP (1999) merekomendasikan pemeriksaan USG ginjal 

dan voiding cystoureterography (VCUG) atau sistografi radionuklir 

pada anak yang berusia kurang dari 2 tahun setelah mengalami ISK 

pertama. Untuk anak yang lebih tua, belum ada pedoman yang spesifik. 

Dalam algoritme, disebutkan bahwa jika tidak terlihat respons klinis 

dalam 48 jam setelah pengobatan, maka diperlukan pemeriksaan 

ulangan urin dan USG secepatnya. MSU atau sistografi radionuklir 

dilakukan setelah kondisi klinis memungkinkan. Jika respons klinis 

positif, baik USG maupun MSU/sistografi radionuklir dapat dilakukan 

setelah kondisi klinis memungkinkan. AAP tidak merekomendasikan 

penggunaan PIV dalam manajemen ISK (IDAI, 2021). 

Goldman dan rekan-rekan menyarankan bahwa pemeriksaan rutin 

USG dan MSU harus dilakukan pada bayi laki-laki dengan ISK. 

Skintigrafi ginjal perlu dipertimbangkan jika ada kecurigaan kelainan 

ginjal pada USG atau jika MSU menunjukkan refluks derajat III atau 

lebih. Panduan CHN merekomendasikan pemeriksaan USG untuk 

semua anak dengan ISK pertama kali, dan VCUG dilakukan 7-10 hari 
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setelah pengobatan selesai untuk anak dengan ISK febris pertama kali 

(IDAI, 2021). 

Di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM, pemeriksaan 

pencitraan dibagi berdasarkan kelompok usia, yaitu kurang dari 2 tahun, 

2-5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Pada kelompok usia kurang dari 2 

tahun, dilakukan USG dan MSU, dan jika ditemukan kelainan, 

dilanjutkan dengan PIV atau DMSA, sedangkan jika tidak ada kelainan, 

anak diamati saja. Pada kelompok usia 2-5 tahun, dilakukan USG dan 

jika ditemukan kelainan, dilanjutkan dengan MSU, dan jika MSU 

menunjukkan kelainan, pemeriksaan dilanjutkan dengan PIV atau 

DMSA. Pada kelompok usia lebih dari 5 tahun, dilakukan USG dan jika 

terdapat kelainan, dilanjutkan dengan PIV atau DMSA, kemudian 

dengan MSU jika hasilnya abnormal (IDAI, 2021). 

Menurut Lambert dan Coulthard (2003), dalam konteks pencitraan, 

anak-anak dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan usia, yaitu 0-1 

tahun, 1-4 tahun, dan yang lebih besar, dan mereka tidak 

merekomendasikan pemeriksaan PIV. Pada kelompok usia 0-1 tahun, 

dilakukan pemeriksaan USG untuk mengevaluasi gambaran anatomi, 

DMSA untuk mendeteksi jaringan parut, dan MSU untuk mendeteksi 

refluks vesiko-ureter serta melihat gambaran anatomi kandung kemih 

dan uretra. Untuk kelompok usia 1-4 tahun, tidak ada konsensus 

pemeriksaan yang jelas. USG dan skintigrafi DMSA sering digunakan. 

MSU dilakukan jika ada kecurigaan terhadap RVU, seperti riwayat 

keluarga dengan RVU atau dilatasi ginjal yang terdeteksi pada 

pemeriksaan antenatal. Pada anak yang lebih besar, disarankan hanya 
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melakukan USG, sementara skintigrafi DMSA dan MSU dilakukan 

berdasarkan indikasi (IDAI, 2021). 

Sebelum tahun 2006, perkumpulan dokter anak merekomendasikan 

pemeriksaan voiding cystoureterography (VCUG) secara rutin pada 

semua anak dengan ISK febris pertama kali. Dengan pemeriksaan ini, 

RVU ditemukan pada 20-40% pasien, dan sebagian besar di antaranya 

adalah RVU derajat rendah (IDAI, 2021). 

Pada tahun 2007, NICE mengidentifikasi anak-anak dengan risiko 

tinggi, termasuk mereka yang memiliki prokalsitonin tinggi yang 

menunjukkan sensitivitas terhadap refluks tingkat berat, bayi di bawah 

6 bulan dengan demam tinggi, ISK berulang, dan gejala klinis seperti 

gangguan aliran air kemih atau ginjal yang teraba, infeksi dengan 

organisme atipikal, bakteremia atau septikemia, manifestasi klinis yang 

tidak memberikan respon terhadap antibiotik dalam 48-72 jam, serta 

presentasi klinis yang tidak lazim seperti anak lelaki yang lebih tua atau 

dengan kelainan saluran kemih yang terdeteksi pada pemeriksaan USG 

antenatal. Anak-anak dengan risiko tinggi tersebut disarankan untuk 

menjalani pemeriksaan USG dan VCUG pada episode pertama ISK 

(IDAI, 2021). 

NICE memberikan rekomendasi khusus untuk pemeriksaan 

pencitraan pada anak-anak dengan ISK, yang dibagi menjadi tiga 

kelompok usia: di bawah 6 bulan, 6 bulan hingga 3 tahun, dan lebih dari 

3 tahun. Setiap kelompok usia kemudian dibagi menjadi tiga kondisi: 

ISK yang merespons baik terhadap antibiotik dalam 48 jam, ISK 

atipikal, dan ISK berulang/rekuren. Pada semua kelompok usia yang 

merespons baik terhadap antibiotik dalam 48 jam, tidak diperlukan 
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pemeriksaan pencitraan kecuali pada kelompok usia di bawah 6 bulan, 

di mana disarankan pemeriksaan USG dalam waktu 6 minggu. Pada 

kelompok usia di bawah 6 bulan, pemeriksaan USG, DMSA, dan MSU 

dilakukan baik pada ISK atipikal maupun ISK berulang. Untuk 

kelompok usia 6 bulan - 3 tahun, baik pada ISK atipikal maupun ISK 

berulang, disarankan pemeriksaan USG dan DMSA, dan jika 

diperlukan, pemeriksaan MSU. Pada kelompok usia lebih dari 3 tahun, 

pada ISK atipikal, pemeriksaan USG dilakukan, sementara pada ISK 

berulang, pemeriksaan USG dan DMSA direkomendasikan (IDAI, 

2021). 

Pertimbangan pemeriksaan pencitraan seharusnya 

memperhitungkan faktor cost-effectiveness, dampak psikologis pada 

anak dan orangtua akibat pemeriksaan yang bersifat invasif, risiko 

radiasi, dan sebagainya, dibandingkan dengan manfaatnya untuk 

pengobatan, pencegahan infeksi berulang, terutama untuk mencegah 

timbulnya parut ginjal. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan 

mengenai seberapa jauh pemeriksaan pencitraan perlu dilakukan. Para 

ahli mengakui bahwa tidak ada satu metode pencitraan pun yang dapat 

diandalkan secara tunggal untuk mencari faktor predisposisi ISK. Setiap 

pemeriksaan memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri, sehingga 

seringkali diperlukan kombinasi beberapa jenis pemeriksaan. Pemilihan 

metode pencitraan sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan peralatan 

pencitraan di setiap lokasi atau institusi medik (IDAI, 2021). 

c. Deteksi dan mencegah infeksi berulang 

Infeksi yang kambuh, terutama dalam bentuk pielonefritis akut, 

menjadi faktor yang berkontribusi pada terbentuknya parut ginjal. 
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Diperkirakan bahwa sekitar 40-50% dari kasus ISK yang menunjukkan 

gejala akan mengalami kekambuhan dalam dua tahun pemantauan, 

umumnya berupa reinfeksi dan bukan relaps. Pengidentifikasian ISK 

berulang dapat dilakukan melalui biakan urin secara berkala, seperti 

setiap bulan, dan kemudian diatur menjadi setiap 3 bulan. Jika terdeteksi 

adanya ISK berulang, penggunaan antibiotik yang sesuai dengan hasil 

biakan urin dapat diterapkan. Beberapa faktor, terutama pada anak 

perempuan, dapat berperan dalam terjadinya ISK berulang, termasuk 

infestasi parasit seperti cacing benang, penggunaan bubble bath, 

pemakaian pakaian dalam yang terlalu ketat, penggunaan deodoran 

yang dapat mengiritasi mukosa perineum dan vulva, penggunaan toilet 

paper yang tidak tepat, konstipasi, ketidakmampuan pengosongan 

kandung kemih secara sempurna akibat gangguan neurologis 

(neurogenic bladder) atau faktor lainnya (non-neurogenic bladder), 

RVU, dan preputium yang belum sirkumsisi (IDAI, 2021). 

Mencegah kekambuhan ISK dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan kondisi umum pasien, termasuk perbaikan status gizi, 

memberikan edukasi tentang gaya hidup sehat, serta mengatasi atau 

menghilangkan faktor risiko. Asupan cairan yang mencukupi dan 

kebiasaan berkemih secara teratur bermanfaat dalam mencegah 

kekambuhan ISK. Pada kasus refluks, disarankan untuk melakukan 

berkemih berganda (double micturition atau triple micturition). Koreksi 

bedah terhadap kelainan struktural seperti obstruksi, refluks tingkat 

tinggi, urolitiasis, katup uretra posterior, ureterokel, dan ureter dupleks 

yang disertai obstruksi dapat sangat membantu dalam menangani infeksi 

yang berulang. Keputusan untuk melakukan tindakan bedah sebaiknya 
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dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus. Risiko terjadinya ISK 

pada bayi laki-laki yang tidak disunat meningkat sebanyak 3-15 kali 

dibandingkan dengan bayi laki-laki yang sudah disunat. Tindakan sunat 

pada anak laki-laki telah terbukti efektif dalam menurunkan insidens 

ISK (IDAI, 2021). 

 

j. Pemberian profilaksis 

Antimikroba profilaksis dosis rendah yang diberikan dalam jangka 

waktu lama telah secara tradisional diterapkan pada pasien yang rentan 

mengalami pielonefritis akut atau ISK bawah secara berulang. Terapi 

profilaksis ini umumnya diberikan kepada anak-anak dengan risiko tinggi, 

seperti yang memiliki RVU, uropati obstruktif, dan berbagai kondisi risiko 

tinggi lainnya. Namun, keefektifan antibiotik profilaksis ini sering kali 

menjadi bahan perdebatan dan masih menuai kontroversi. Tujuan dari 

pemberian antibiotik profilaksis adalah untuk mencegah terjadinya infeksi 

berulang dan mencegah pembentukan parut pada ginjal (IDAI, 2021). 

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa antibiotik profilaksis 

efektif dalam menurunkan risiko kejadian ISK berulang pada anak-anak, 

dengan kurang dari 50% dari mereka mengalami infeksi berulang selama 

pengamatan 5 tahun. Penggunaan antibiotik profilaksis dimaksudkan untuk 

mencapai konsentrasi antibiotik yang tinggi dalam urin, namun dengan efek 

minimal terhadap flora normal tubuh. Berbagai jenis antibiotik dapat 

digunakan sebagai pilihan terapi profilaksis (IDAI, 2021). 

Memberikan profilaksis menjadi suatu masalah karena beberapa 

alasan, termasuk tingkat kepatuhan yang rendah, peningkatan resistensi 

kuman, kemungkinan timbulnya reaksi alergi (seperti gangguan saluran 
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cerna, ruam kulit, kerusakan hati, kelainan hematologi, dan sindrom 

Stevens-Johnson), serta ketidaknyamanan bagi pasien. Beberapa penelitian 

terkini menyatakan bahwa pada RVU derajat rendah pemberian antibiotik 

profilaksis tidak dianggap perlu, karena tidak terdapat perbedaan signifikan 

dalam risiko terjadinya ISK antara kelompok yang menerima antibiotik 

profilaksis dan kelompok yang tidak diobati (IDAI, 2021). 

The International VUR Study of Children melakukan penelitian 

untuk membandingkan efektivitas pemberian antibiotik profilaksis jangka 

panjang dengan tindakan operasi pada anak-anak dengan RVU derajat 

tinggi guna mencegah penurunan fungsi ginjal. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua 

kelompok tersebut dalam hal terjadinya parut ginjal dan komplikasinya. 

Oleh karena itu, pemberian antibiotik profilaksis pada RVU derajat tinggi 

terbukti efektif (IDAI, 2021). 

Review oleh Montini dan Hewitt (2009) menyimpulkan bahwa 

antibiotik profilaksis tidak dianjurkan pada kasus ISK demam pertama kali 

yang tidak disertai RVU atau hanya memiliki RVU derajat I dan II. 

Alasannya mencakup temuan bahwa pemberian antibiotik profilaksis tidak 

memberikan keuntungan signifikan, meningkatkan risiko resistensi bakteri, 

dan frekuensi reinfeksi yang rendah. Untuk refluks derajat tinggi, meskipun 

hasil penelitian belum memadai untuk menyimpulkan manfaat antibiotik 

profilaksis, risiko reinfeksi lebih tinggi pada RVU derajat III dibandingkan 

dengan derajat 0, I, dan II (IDAI, 2021). 

Rekomendasi NICE (2007) menyatakan bahwa antibiotik profilaksis 

tidak diberikan secara rutin pada bayi dan anak yang mengalami ISK untuk 

pertama kalinya. Pemberian antibiotik profilaksis dapat dipertimbangkan 
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pada bayi dan anak dengan ISK berulang. Selain itu, jika pasien yang 

menerima antibiotik profilaksis mengalami reinfeksi, disarankan untuk 

mengobati infeksi tersebut dengan antibiotik yang berbeda, bukan dengan 

peningkatan dosis antibiotik profilaksis. 

Belum ada kesepakatan mengenai durasi ideal pemberian antibiotik 

profilaksis. Ada saran yang menyarankan pemberian antibiotik profilaksis 

selama RVU masih terdeteksi, sementara yang lain mengusulkan durasi 

yang lebih singkat. Pada kasus ISK yang kompleks, pemberian profilaksis 

dapat berlangsung selama 3 - 4 bulan. Jika ternyata kasus yang dihadapi 

masuk dalam kategori ISK kompleks, misalnya dengan adanya refluks atau 

obstruksi, maka pemberian profilaksis bisa diteruskan untuk jangka waktu 

yang lebih lama. 

Tabel 2.3 Antibiotik yang digunakan untuk profilaksis (IDAI, 2021): 

Jenis antbiotik Dosis per hari 

Trimetoprim 

Kotrimoksazol 

- Trimetoprim 

- Sulfametoksazol 

Sulfisoksazol 

Sefaleksin 

Nitrofurantoin 

Asam nalidiksat 

Sefaklor 

Sefiksim 

Sefadroksil 

Siprofloksasin 

1-2 mg/kgbb/hari 

 

1-2 mg/kgbb/hari 

5-10 mg/kgbb/hari 

5-10 mg/kgbb/hari 

10-15 mg/kgbb/hari 

1 mg/kgbb/hari 

15-20 mg/kgbb/hari 

15-17 mg/kgbb/hari 

1-2 mg/kgbb/hari 

3-5 mg/kgbb/hari 

1 mg/kgbb/hari 
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Selain antibiotik, dilaporkan penggunaan probiotik sebagai tindakan 

pencegahan, seperti Lactobacillus rhamnosus dan Lactobacillus reuteri (L. 

fermentum), serta penggunaan jus cranberry (IDAI, 2021). 

Pemberian terapi antibiotik untuk ISK dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Durasi pengobatan ISK bawah atau sistitis adalah selama 5 – 7 hari 

dengan pemberian melalui oral (per oral). 

b. Pada ISK atas atau pielonefritis akut, pengobatan dilakukan selama 7-

10 hari dengan antibiotik parenteral. Jika dalam 3-4 hari terjadi 

perbaikan klinis setelah pemberian parenteral, terapi dapat beralih ke 

antibiotik oral, dan pemberian antibiotik secara keseluruhan (parenteral 

dan oral) dapat berlangsung selama 7-10 hari (switch therapy). 

c. Untuk ISK pada neonatus, durasi pengobatan yang disarankan adalah 

10 – 14 hari dengan pemberian parenteral. 

d. Pertimbangan pemberian antibiotik parenteral harus diperhatikan pada 

anak yang mengalami gejala toksik, muntah, dehidrasi, atau memiliki 

kelainan pada sistem saluran kemih. 

e. Jika kondisi pasien tidak mengalami perbaikan dalam waktu 48 jam, 

disarankan untuk melakukan biakan urin tambahan dan segera 

mempertimbangkan pemeriksaan pencitraan guna mendeteksi kelainan 

urologi (IDAI, 2021). 

 

f. Indikasi Rawat Inap  

ISK yang memerlukan perawatan di rumah sakit meliputi beberapa 

kondisi, seperti ISK pada neonatus, pielonefritis akut, ISK dengan 

komplikasi seperti gagal ginjal, hipertensi, ISK yang terkait dengan sepsis 
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atau syok, serta ISK dengan gejala klinik yang berat, seperti rasa sakit yang 

hebat, keadaan toksik, kesulitan asupan oral, muntah, dan dehidrasi. Selain 

itu, ISK yang terkait dengan kelainan urologi yang kompleks, ISK dengan 

organisme yang resisten terhadap antibiotik oral, atau menghadapi masalah 

psikologis seperti orangtua yang tidak mampu merawat anak juga termasuk 

dalam kategori yang memerlukan tindakan rawat inap (IDAI, 2021). 

 

g. Komplikasi  

Infeksi saluran kemih dapat menyebabkan gagal ginjal akut, 

bakteremia, sepsis, dan meningitis. Komplikasi jangka panjang dari infeksi 

saluran kemih antara lain komplikasi selama kehamilan seperti jaringan 

parut pada ginjal, tekanan darah tinggi, gagal ginjal, dan preeklampsia. 

Jaringan parut ginjal terjadi pada 8-40% pasien setelah episode pielonefritis 

akut. Faktor risiko jaringan parut ginjal antara lain usia muda, keterlambatan 

pemberian antibiotik dalam pengobatan infeksi saluran kemih, infeksi 

berulang, RVU, dan obstruksi saluran kemih (IDAI, 2021). 

 

h. Prognosis  

Prognosis pada pasien ISK bervariasi, tergantung dari respons terapi, 

sensitivitas mikroba, ada tidaknya komplikasi, serta ada tidaknya kelainan 

anatomi. Keberhasilan dalam penanganan yang efektif adalah deteksi dini 

penyakit melalui diagnosis yang tepat, pemberian antibiotik yang memadai, 

dan pelaksanaan tindak lanjut yang terencana ( Suharjo et al., 2022; IDAI, 

2021). 
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2. Antibiotik 

a. Definisi  

Antibiotika atau antibiotik merupakan senyawa sintesis ataupun 

alami yang berfungsi menghentikan atau mengurangi proses biokimia dalam 

suatu mikroorganisme, terutama dalam kasus infeksi bakteri (Anggraini, 

Puspitasari et al., 2020).  

 

b. Klasifikasi antibiotik berdasarkan mekanisme kerja 

Klasifikasi antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya, dapat di 

bagi menjadi 4, yaitu: 

1) Bekerja menghambat sintesis protein atau merusak dinding sel 

bakteri seperti antibiotik betalaktam; penisilin, sefalosporin, 

inhibitor beta-laktamase, monobaktam, kalbapenem, dan lain-lain. 

2) Bekerja menghambat atau menkonversi sintesis protein, seperti; 

tetrasiklin, klindamisi, aminoglikosid, kloramfenikol, makrolida 

(eritromisin, azitromisin, klaritromisin), dan lain-lain. 

3) Bekerja menghambat esensial enzim yang terdapat dalam 

metabolisme folat, seperti trimetroprim dan sulfonamid. 

4) Bekerja mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, 

seperti kuinolon dan nitrofurantoin.  

 

c. Penggunaan antibiotik kombinasi 

Antibiotik kombinasi merupakan penggunaan antibiotik dua atau 

lebih untuk mengatasi infeksi yang ada. Adapun tujuan dari pemberian 

antibiotik kombinasi yaitu:  
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1. Meningkatkan aktivitas antibiotik pada infeksi spesifik atau efek 

sinergis. 

2. Risiko timbulnya bakteri resisten dapat diperlambat ataupun 

dikurangi. 

Indikasi pemberian antibiotik kombinasi, yaitu: 

1. Bersifat polibakteri ialah infeksi yang disebabkan oleh lebih dari 

satu bakteri. 

2. Infeksi campuran aerob dan anaerob berupa abses intraabdominal, 

hepar, otak serta saluran genitalia. 

3. Terapi empiris pada infeksi yang lebih berat (Kementrian 

Kesehatan RI, 2013).  

 

3. Lama perawatan 

Lama perawatan atau dapat disebut length of stay (LOS) merupakan 

akumulasi dari hari pertama hingga hari terakhir pasien mendapatkan 

pelayanan rawat inap di rumah sakit dan sebagai indikator pelayanan di 

suatu rumah sakit. LOS dapat dihitung berdasarkan hari keluar dari rumah 

sakit yang dikurangkan dengan hari masuk rumah sakit (Rachoin et al., 

2020). Klasifikasi rawat inap berdasarkan Depkes RI (2020), dibagi menjadi 

3, yaitu: 

a. Cepat, yaitu hari pertama sampai hari ke tiga atau 3 hari perawatan. 

b. Sedang, yaitu hari ke empat sampai hari ke tujuh atau 7 hari 

perawatan. 

c. Lama, yaitu lebih dari 8 hari perawatan. 
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4. Integrasi Keislaman 

Dalam islam, secara umum kebersihan dibedakan menjadi tiga 

bagian, yaitu kebersihan jasmani atau tubuh manusia, kebersihan rohani dan 

kebersihan lingkungan masyarakat maupun alam sekitar. Al-Quran sendiri 

memuat banyak istilah mengenai masalah kebersihan. Pertama, istilah 

thahharah artinya menyucikan, yang berasal dari kata tahara-yutharu-

tuhran wa thahharatan yang artinya membersihkan dari kotoran baik 

jasmani maupun rohani. Kedua istilah nazafah artinya membersihkan 

kotoran dari luar saja, yang berasal dari kata nazufa-yanzufu-nazāfatan. 

Yang ketiga memakai istilah tazkiyah yang berarti pertumbuhan dan 

penyucian, artinya menyucikan dari sifat tercela, mensucikan harta dan jiwa 

dan mengembangkan sifat terpuji.  Hal ini sejalan dengan QS Al-

Muddatsir/74:1-4. 

حِيمِ  نِ  ٱلرَّ ٰـ حْمَ ِ  ٱلرَّ  بسِْمِ  ٱللَّّ

رْ   وَثيَِابكََ  (٤)  فطََه ِ فكََب ِرْ   وَرَبَّكَ  (٣)  فَانَْذِرْ   قمُْ  (٢)  الْمُدَّث ِرُ   يٰٰٓايَُّهَا (١)   

Terjemahnya: 
“Wahai orang yang berkemul (berselimut)! Bangunlah, lalu berilah 
peringatan! dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu.” (QS 
Al-Muddatsir/74:1-7) 

Dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa petunjuk kedua yang 

diterima oleh Rasulullah saw. dalam melaksanakan tugas tabligh adalah 

setelah pada petunjuk pertama yang menekankan pentingnya 

mengkhususkan pengagungan (takbir) hanya kepada Allah SWT, ayat 

berikut menyatakan: "dan pakaianmu, bagaimanapun keadaanmu, maka 

bersihkanlah (Shihab, 2006).  

Kata “tsiydb” merupakan bentuk jamak dari kata “tsaub” yang 

berarti pakaian. Selain arti tersebut, kata ini juga digunakan sebagai majaz 
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dengan beberapa makna, termasuk di antaranya hati, jiwa, usaha, badan, 

budi pekerti keluarga, dan istri (Shihab, 2006). 

Kata "thahhir" merupakan bentuk perintah dari kata "thahhara" 

yang bermakna membersihkan dari kotoran. Kata ini juga dapat diartikan 

secara majaz, yaitu menyucikan diri dari dosa atau pelanggaran. Kombinasi 

kedua kata ini dengan kedua kemungkinan makna, baik hakiki maupun 

majaz, menyebabkan berbagai pendapat ulama yang dapat dikelompokkan 

menjadi empat kelompok: 

1. Memahami makna majaz dari kedua kata tersebut, yaitu perintah untuk 

menyucikan hati, jiwa, usaha, dan budi pekerti dari segala jenis 

pelanggaran, serta mendidik keluarga agar tidak terjerumus dalam dosa. 

Selain itu, juga menunjukkan petunjuk untuk memilih istri hanya dari 

wanita-wanita yang terhormat dan bertakwa. 

2. Memahami keduanya dalam konteks hakiki, yaitu membersihkan 

pakaian dari berbagai jenis kotoran, dan tidak mengenakannya kecuali 

jika pakaian tersebut benar-benar bersih, nyaman dipakai, dan enak 

dipandang. 

3. Memahami makna majaz dari tsiyab/pakaian dan hakiki dari thahhir, 

hal ini dapat diartikan sebagai: "Bersihkanlah jiwa (hati)mu dari segala 

kotoran." 

4. Memahami tsiyab (pakaian) dalam konteks hakiki dan thahhir dalam 

makna majaz, hal ini mengacu pada perintah untuk membersihkan 

pakaian dengan cara memakainya secara halal sesuai dengan ketentuan 

agama, termasuk menutup aurat, setelah memperolehnya dengan cara-

cara yang halal pula. Atau dapat diartikan sebagai "gunakanlah pakaian 

pendek agar tidak menyentuh tanah yang dapat menyebabkan pakaian 
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menjadi kotor." Pada masa itu, kebiasaan orang Arab adalah memakai 

pakaian yang panjang untuk memamerkannya, meskipun hal ini dapat 

membuat pakaian menjadi kotor karena menyentuh tanah akibat 

panjangnya (Shihab, 2006). 

Penulis lebih cenderung memilih pendapat yang menafsirkan kedua 

kata tersebut dalam makna hakiki. Keputusan ini tidak hanya didasarkan 

pada kaidah tafsir yang menyatakan bahwa "satu kata tidak dialihkan kepada 

pengertian kiasan (majazi) kecuali jika arti hakiki tidak tepat dan/atau 

terdapat petunjuk yang kuat untuk mengalihkan kepada makna majaz," 

tetapi juga karena memperhatikan konteks saat turunnya ayat ini. Konteks 

tersebut menjelaskan bahwa pada saat turunnya ayat ini, Nabi Muhammad 

saw. merasa ketakutan melihat Jibril, sehingga beliau bertekuk lutut dan 

terjatuh ke tanah, yang tentu saja dapat mengakibatkan pakaian beliau 

menjadi kotor (Shihab, 2006). 

Kata "tsiyab" muncul delapan kali dalam Al-Qur’an, dan tiga di 

antaranya membahas tentang pakaian di hari kemudian (QS. Al-Hajj [22]: 

19, QS. Al-Kahf [18]: 31, QS. Al-Insan [76]: 21). Dalam konteks ini, 

digambarkan jenis dan warna pakaian yang dikenakan. Penggunaan kata 

tersebut memberikan kesan yang kuat bahwa yang dimaksud adalah pakaian 

dalam arti sandang. Namun, lima kata "tsiyab" lainnya, setelah ditelusuri, 

tidak memiliki arti sebagaimana arti-arti kiasan yang dijelaskan di atas. 

Meskipun Al-Qur’an menyebut pasangan (istri atau suami) sebagai 

"pakaian," istilah yang digunakan bukanlah "tsiyab," melainkan “libas” 

(baca QS. al-Baqarah [2]: 187) (Shihab, 2006). 

Memahami ayat di atas secara hakiki, yang berarti dalam konteks 

pakaian atau sandang, dapat dijabarkan sehingga secara tersirat mencakup 
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makna-makna kiasan (majaz) yang telah dijelaskan sebelumnya (Shihab, 

2006). 

Semua pemeluk agama, termasuk Islam, menyadari bahwa agama 

pada dasarnya mendorong kebersihan batin seseorang. Menyucikan pakaian 

tidak akan berarti banyak jika tubuh seseorang kotor; begitu pula, 

menyucikan pakaian dan tubuh tidak akan bermakna jika jiwa masih 

tercemar oleh dosa. Terdapat orang yang mencoba mencari jalan pintas 

dengan mengatakan, "yang penting adalah hati atau jiwa, biarlah tubuh atau 

pakaian kotor, karena Tuhan tidak memandang penampilan luar." Sikap 

seperti ini jelas tidak sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam ayat ini, jika 

dipahami dalam arti hakiki. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa 

pemahaman hakiki tersebut mengharuskan untuk memperhatikan 

kebersihan tubuh dan jiwa, karena bahkan pakaian pun diperintahkan untuk 

dibersihkan. Sebagai ilustrasi, jika ada perintah untuk menghormati kakak, 

maka tentu lebih penting lagi untuk menghormati ayah, meskipun tidak 

secara eksplisit disebutkan dalam redaksi perintah tersebut. Dari sisi lain, 

petunjuk dari ayat ini menegaskan bahwa seseorang yang bertugas dalam 

melayani masyarakat dan membimbingnya harus memiliki penampilan 

yang rapi, termasuk kebersihan pakaian (Shihab, 2006). 

Jika dalam panduan awal pada ayat ketiga menekankan pada 

pembinaan jiwa dan sikap mental, maka pada ayat keempat ini fokusnya 

adalah pada penampilan fisik, dengan tujuan menarik simpati mereka yang 

sedang diberi peringatan dan bimbingan (Shihab, 2006). 

Sejarah menyebutkan bahwa Rasulullah saw. sangat menyukai dan 

sering mengenakan pakaian berwarna putih. Hal ini tidak hanya karena 

warna tersebut efektif menangkal panas, yang merupakan iklim umum di 
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daerah Mekah dan sekitarnya, tetapi juga mencerminkan kecintaannya 

terhadap kebersihan, karena noda pada pakaian putih dapat dengan mudah 

terlihat. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau sudah dikenal sebagai 

individu yang sangat memperhatikan kebersihan. Tidak semua jenis 

makanan ia konsumsi, seperti bawang, yang dihindarinya karena aroma 

yang tidak enak. Bahkan, para sahabatnya dianjurkan untuk tidak 

mengunjungi masjid setelah makan bawang. Beliau juga aktif 

membersihkan noda dan kotoran yang mengotori dinding masjid untuk 

memberikan contoh kebersihan kepada umatnya. Pakaian beliau, meskipun 

sederhana dan mungkin ada yang sobek, selalu dijahit sendiri dan terlihat 

rapi serta bersih. Kecenderungan ini telah ada sejak masa kecil dan 

diperkuat oleh pendidikan dari Al-Qur’an dalam rangka memastikan 

keberhasilan tugas pembinaan masyarakat. Seorang pemimpin dan 

pembimbing harus mendapatkan simpati masyarakatnya dan memberikan 

contoh yang baik. Inilah yang ditekankan oleh ayat di atas kepada 

Rasulullah saw., dan hal yang sama diharapkan dari setiap orang, terutama 

yang memiliki tanggung jawab dalam tugas-tugas kemasyarakatan (Shihab, 

2006). 

Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an sendiri telah menganjurkan 

kita untuk selalu menjaga kebersihan contohnya dengan mencuci pakaian 

yang kotor, mencuci tangan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, 

dan lain-lain. Sejalan dengan makna dari ayat ini kita harus selalu menjaga 

kebersihan agar terhindar dari penyakit, dalam hal ini seseorang akan mudah 

terkena infeksi apabila tidak menjaga kebersihannya. Oleh karena itu, 

penting untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara membersihakan diri 
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maupun lingkungan. Singkatnya, Islam adalah agama kebersihan, yang 

mendorong umatnya untuk menjalani prilaku hidup bersih.  
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. 1 Kerangka Teori Penelitian 

 

 

 

 

 

Infeksi  
(bakteri, virus) 

Infeksi Saluran 
kemih 

Usia, jenis kelamin, 
kelainan anatomi, 

status gizi 

Riwayat ISK sebelumnya, 
konstipasi kronik, 

pendidikan 

Terapi  

Penggunaan antibiotik: 
• Tunggal  
• Kombinasi  

• Penyakit penyerta 
• Status immunocompromised 
• Cara keluar (pulang paksa/diizinkan) 

Suportif  

Lama perawatan 

3 hari   4-7 hari  

Rentan terjadi 
komplikasi 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

Jenis penggunaan: 

a. Tunggal  

b. Kombinasi  

a. Penyakit penyerta 

b. Cara keluar 

c. Status immunocompromised 

: Variabel Independen 

lama  Lama Perawatan 

: Variabel dependen 

: Variabel Perancu 

: Hubungan yang diteliti 

: Hubungan yang tidak diteliti 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian ini 

dilakukan untuk melihat hubungan penggunaan antibiotik dengan lama 

perawatan pada anak dengan infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap 

RSUD Haji Makassar. 

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Haji Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember. 

 

C. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien anak dengan riwayat 

infeksi saluran kemih di RSUD Haji Makassar pada tahun 2022-2023. 

2. Sampel 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 
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digunakan sebagai sampel. Adapun kriteria inklusi dan kriteria ekslusi pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Kriteria Inklusi 

1) Pasien anak rawat inap usia 2 bulan -18 tahun. 

2) Diagnosis penyakit infeksi saluran kemih bedasarkan rekam medik. 

3) Mendapatkan terapi antibiotik. 

b. Kriteria Ekslusi 

1) Pasien anak rawat inap dengan data rekam medik yang tidak lengkap 

atau rusak. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data 

sekunder. Data sekunder yakni data yang di ambil secara tidak langsung dari 

objek yang akan di teliti. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari 

rekam medik anak dengan infeksi saluran kemih yang ada di RSUD Haji 

Makassar. Rekam medik berisi informasi tentang identitas, riwayat kesehatan, 

penentuan fisik, laboratorium, diagnosis dan prosedur medik dan perawatan 

pasien, baik rawat inap atau rawat jalan. 

 

E. Langkah Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan secara manual dengan melalui Langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Penyuntingan data (editing), adalah memeriksa rekam medik pada lembar 

yang diserahkan oleh para pengumpul data. 
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2. Pengkodean (coding), adalah memberikan tanda atau kode untuk 

mengklasifikasikan isi rekam medik. 

3. Memasukkan data (entry data), adalah memasukkan data yang sudah 

diberikan kode untuk menghitung distribusi frekuensi sederhana kedalam 

Statistic Program for Social Science (SPSS).  

4. Tabulasi (tabulating), adalah pengolahan data dalam bentuk tabel yang 

dapat memberikan gambaran statistik agar mudah dianalisis sesuai tujuan 

penelitian. 

5. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, adalah mencari hubungan atau 

korelasi antar variabel yang telah didapatkan dan menuangkannya dalam 

bentuk narasi.  

 

F. Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan analisi statistik untuk menguji hipotesis 

penelitian. Analisis data dalam penelitian ini untuk melihat apakah hipotesis 

yang didapatkan adalah hipotesis Ho atau hipotesis Ha. Analisis yang 

digunakan yaitu metode analisis univariat dan analisis bivariat sebagai berikut: 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis yang secara deskriptif menggambarkan 

karakteristik tiap variabel dalam penelitian. Analisis ini dilakukan untuk 

mengetahui distibusi frekuensi dan presentase data yang diperoleh dalam 

bentuk tabel. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan 

antara dua variabel, yaitu variabel dependen dengan variabel independent. 

Dalam penelitian ini uji analisa yang digunakan adalah uji Chi Square. 
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G. Metode Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. 1 Metode Pengumpulan Data 

H. Etika Penelitian 

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etika penelitian ke komite 

etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar.

Peneliti melakukan skrining rekam medik sesuai kriteria inklusi 

penelitian 

Peneliti melakukan pengolahan data dan membuat hasil penelitian 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji, dilanjutkan 

dengan membuat surat permohonan izin untuk mengambil data awal 

penelitian dari pihak Prodi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar 

yang ditujukan kepada RSUD Haji Makassar. 

 

Penelusuran referensi penelitian dan menyusun proposal penelitian 

Peneliti mendapat persetujuan untuk meneliti dan memperoleh data 

rekam medik seluruh Anak dengan ISK di RSUD Haji Makassar 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

Penelitan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023 di RSUD Haji 

Makassar yang terletak di Jalan Dg. Ngeppe No. 14, Kecamatan Tamalate, 

Kelurahan Parang Tambung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji hubungan penggunaan antibiotik 

dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap 

RSUD Haji Makassar. Sampel yang diambil merupakan sampel yang 

memenuhi kriteia inklusi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil 

dari data rekam medik dan dicatat melalui tabel bantu penelitian. Data tersebut 

diolah menggunakan Microsoft Exccel 2016 dan Package for The Social 

Sciences (SPSS) for Windows 23.  

 

B. Hasil 

1. Analisis Univariat 

Pada penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik dan distribusi dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini 

didapatkan jumlah sampel sebanyak 82 sampel. Karakteristik dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Karakteristik Sampel 

Kategori 
Frekuensi  

n (%) 

Jenis Kelamin  

Perempuan 66 (80.5%) 

Laki-Laki  16 (19.5%) 

Usia (Bulan)  

2-12 Bulan 2 (2.4%) 

13-60 Bulan 16 (19.5%) 

61-144 Bulan 26 (31.7%) 

145-216 Bulan 38 (46.3%) 

Pendidikan 

Belum Sekolah 

TK 

SD 

SMP 

SMA 

 

18 (22.0%) 

7 (8.5%) 

21 (25.6%) 

13 (15.9%) 

23 (28.0%) 

Sumber Pembiayaan 

BPJS/JKN 

Mandiri 

 

73 (89.0%) 

9 (11.0%) 

Lama Perawatan 

≤ 3 Hari 

4-7 Hari 

 

 51 (62.2%) 

 31 (37.8%) 

Jenis Penggunaan  

Tunggal 

Kombinasi 

 

 63 (76.8%) 

 19 (23.2%) 

Total 82 (100.0%) 

 Sumber: Rekam Medik RSUD Haji Makassar, 2023. 

Pada tabel 4.1 menunjukkan karakteristik sampel yang diukur dalam 

penelitian. Sebanyak 66 (80.5%) sampel berjenis kelamin perempuan dan 

sebanyak 16 (19.5%) sampel berjenis kemalin laki-laki. Terdapat 2 (2.4%) 

sampel pada kelompok usia 2-12 bulan, sebanyak 16 (19.5%) sampel pada 

kelompok usia 13-60 bulan, sebanyak 26 (31.7%) sampel pada kelompok 

usia 61-144 bulan dan sebanyak 38 (46.3%) sampel pada kelompok 145-

216 bulan.   

Sebanyak 18 (22.0%) sampel belum sekolah, sebanyak 7 (8.5%) 

sampel pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak (TK), sebanyak 21 
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(25.6%) sampel pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD), sebanyak 13 

(15.9%) sampel pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) 

dan sebanyak 23 (28.0%) sampel pada tinngkat pendidikan sekolah 

menengah atas (SMA). Sebanyak 73 (89.0%) sampel pasien BPJS/JKN dan 

sebanyak 9 (11.0%) sampel umum atau mandiri sebagai sumber 

pembiayaan.  

Berdasarkan karakteristik lama perawatan didapatkan hasil 

sebanyak 51 (62.2%) sampel dengan lama perawatan ≤ 3 hari dan sebanyak 

31 (37.8%) sampel dengan lama perawatan 4-7 hari. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas sampel dengan lama perawatan ≤ 3 hari 

pada anak infeksi saluran kemih sebanyak 51 (62.2%). 

Sebanyak 63 (76.8%) sampel dengan jenis penggunaan antibiotik 

tunggal dan sebanyak 19 (23.2%) sampel dengan jenis penggunaan 

antibiotik kombinasi. Hasil tersebut menunjukkan jenis penggunaan 

antibiotik pada anak infeksi saluran kemih mayoritas tunggal 63 (76.8%). 

 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.2 Hubungan Jenis Penggunaan dengan Lama Perawatan pada 

Anak ISK Di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Makassar 

Lama 

Perawatan 

        Jenis Penggunaan 

Tunggal  

n (%) 

Kombinasi 

n (%) 

Total 

n (%) 

p 

value 

≤ 3 Hari 39 (76.5%) 12 (23.5%) 51 (100.0%) 1.000 

4-7 Hari 24 (77.4%) 7 (22.6%) 31 (100.0%) 

Total 63 (76.8%) 19 (23.2%) 82 (100.0%)  

Sumber: Rekam Medik RSUD Haji Makassar, 2023. 
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Pada tabel 4.2 menunjukkan analisis hubungan jenis penggunaan 

dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih di intalasi rawat 

inap RSUD Haji Makassar. Terdapat sampel dengan lama perawatan ≤ 3 

hari dengan jenis penggunaan tunggal sebanyak 39 (76.5%) sampel dan 

jenis penggunaan kombinasi sebanyak 12 (23.5%) sampel. 

Sampel dengan lama perawatan 4-7 hari dengan jenis penggunaan 

tunggal sebanyak 24 (77.4%) sampel dan jenis penggunaan kombinasi 

sebanyak 7 (22.6%) sampel.  

 

C. Pembahasan  

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan tidak ada hubungan 

yang bermakna antara jenis penggunaan antibiotik dengan lama perawatan 

pada anak infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar 

yang dianalisis menggunakan Chi Square diperoleh hasil p value sebesar 1.000. 

Pada penelitian ini diperoleh total sampel sebanyak 89 pasien, namun sampel 

yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria ekslusi sebanyak 82 sampel dengan 

semua sampel merupakan pasien ISK dengan komplikasi. Terdapat 7 sampel 

yang diekslusikan karena data rekam medik yang tidak lengkap atau rusak.   

Pada 82 sampel didapatkan mayoritas sampel sebanyak 39 (76.5%) 

mendapatkan antibiotik jenis tunggal dengan lama perawatan berkisar ≤ 3 hari, 

dan sebanyak 24 (77.4%) sampel untuk lama perawatan berkisar 4-7 Hari. 

Sedangkan untuk jenis penggunaan antibiotik kombinasi didapatkan mayoritas 

sampel sebanyak 12 (23.5%) dengan lama perawatan berkisar ≤ 3 hari, dan 

sebanyak 7 (22.6%) sampel untuk lama perawatan berkisar 4-7 Hari.  

Dalam penelitian ini mayoritas sampel mendapatkan jenis penggunaan 

antibiotik tunggal 39 (76.5%) dengan lama perawatan ≤ 3 hari dimana 
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berdasarkan klasifikasi rawat inap menurut Depkes RI (2020), dikategorikan 

sebagai rawat inap cepat. Lama perawatan dapat dikatakan cepat apabila 

terhitung dari hari pertama sampai hari ke tiga atau 3 hari perawatan. 

 Karakteristik subjek pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, 

pendidikan dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada tabel 4.1 

didapatkan pasien perempuan pada penelitian ini lebih banyak dari pasien laki-

laki sebesar 80.5%:19.5%. Hal ini dapat disebabkan oleh uretra perempuan 

yang lebih pendek dibandingkan dengan uretra laki-laki, sehingga 

mempermudah bakteri untuk masuk ke saluran kemih dan menyerang organ 

sekitarnya. Selain itu, lokasi meatus uretra wanita yang berdekatan dengan 

anus juga menjadi faktor pendukung, sehingga bakteri lebih mudah masuk ke 

saluran kemih dan menyebabkan infeksi. 

Berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pada penelitian ini mayoritas 

pasien sebanyak 38 (46.3%) sampel pada kelompok 145-216 bulan dan 

sebanyak 23 (28.0%) sampel pada tingkat pendidikan SMA. Hal ini 

menunjukkan infeksi saluran kemih lebih banyak dialami oleh anak usia 

dewasa yaitu 14 tahun keatas yang berada pada jenjang pendidikan menengah. 

Keadaan ini dapat timbul dari kebiasaan anak-anak yang sering menahan 

kencing dan kurangnya pemahaman tentang cara membersihkan alat kelamin 

dengan benar setelah buang air kecil. Selain itu, pada usia anak 2-12 bulan 

dapat disebabkkan karena kurangnya kebersihan pada bayi khususnya pada 

orang tua yang sering mengggunakan tisu basah untuk membersihkan area 

kelamin bayi setelah buang air kecil atau besar.  

Pada penelitian ini tidak didapatkan hubungan antara jenis penggunaan 

antibiotik tunggal maupun kombinasi dengan lama perawatan pada pasien anak 

dengan ISK yang dapat disebabkan oleh beberapa kondisi seperti ISK dengan 
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komplikasi, gejala klinik yang berat, sepsis atau syok, sensitivitas mikroba, 

antibiotik lini pertama yang tepat dan respon terapi dari masing-masing pasien 

yang berbeda.  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menilai bahwa 

penggunaan antibiotik tunggal sebagai lini pertama sudah tepat apabila 

meliputi tepat dosis, interval, rute pemberian, dan efektivitas antibiotik.  

Namun apabila diperlukan penggunaan antibiotik secara kombinasi, dapat 

digunakan jika sesuai dengan indikasi, dosis dan kondisi pasien. Pemakaian 

antibiotik kombinasi dalam terapi dapat diizinkan untuk meningkatkan 

efektivitas antibiotik, mencegah resistensi, atau untuk mengobati infeksi yang 

kompleks.  

Terdapat beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi lama rawat pada 

pasien namun tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun kondisi 

yang dapat mempengaruhi yaitu seperti tingkat keparahan penyakit yang 

dialami, penyakit penyerta, status immunocompromised, dan cara keluar yang 

pulang paksa atau diizinkan pulang oleh dokter.  Jika pasien mengalami infeksi 

saluran kemih bersamaan dengan penyakit lain yang dapat memperburuk 

kondisi infeksi, maka proses penyembuhan dan pemberian antibiotik 

kemungkinan akan memakan waktu lebih lama.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suharjo et al., (2022) di bangsal 

anak RS PKU Muhammadiyah Bantul dengan sampel sebanyak 73 sampel 

dengan hasil penelitian tidak ada hubungan yang signifikan (p>0.05) dalam hal 

efektivitas antara penggunaan antibiotik tunggal dan kombinasi pada 

penurunan suhu tubuh, bacteriuria, leukosit esterase, dan lama rawat inap 

dengan memanfaatkan desain kohort prospektif untuk membandingkan 

penggunaan antibiotik tunggan dan kombinasi (Suharjo et al., 2022).  
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Dalam penelitian tersebut pada tabel 6 terkait perbedaan efektivitas 

antibiotik tunggal sefalosporin generasi ke-3 (n=36) dibanding kombinasi 

cefotaxime dengan ampisilin (n=37) terhadap lama rawat inap pasien ISK anak 

di RS PKU Muhammadiyah Bantul. Analisis menggunakan uji Mann-Whitney 

dengan nilai p>0,350 (p>0,05) menunjukkan secara statistik bahwa tidak ada 

perbedaan signifikan antara penggunaan antibiotik tunggal sefalosporin 

generasi ke-3 dan kombinasi cefotaxime dengan ampicillin terkait dengan 

durasi rawat inap pada pasien anak yang mengalami infeksi saluran kemih di 

RS PKU Muhammadiyah Bantul (Suharjo et al., 2022).  

Dalam penelitian Karen et al., (2012) Penggunaan terapi antibiotik yang 

tidak sesuai pada ISK sering terjadi dan terkait dengan perpanjangan masa 

rawat inap. Pada penelitian ini didapatkan usia rata-rata dari 216 pasien adalah 

2,46 tahun (interquartile range [IQR]: 0,27, 8,89), dan 25% dari mereka 

merupakan laki-laki. E. coli dan Klebsiella merupakan organisme penyebab 

paling umum. Terapi kombinasi terdeteksi pada 10% dari kasus, dan paling 

sering terjadi pada hasil kultur positif yang mengandung spesies Klebsiella, 

spesies Enterobacter, dan organisme campuran. Dalam analisis yang 

disesuaikan, terapi kombinasi terkait dengan perpanjangan lama rawat inap 

sebesar 1,8 hari (95% confidence interval: 1,5, 2,1), namun tidak memiliki 

korelasi dengan durasi demam. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami 

faktor-faktor klinis yang berkontribusi pada peningkatan lama rawat inap  dan 

untuk memberikan panduan dalam pemilihan antibiotik empiris pada anak-

anak dengan ISK (Karen et al., 2012). 

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Spoorenberg et al., (2014) dimana penelitian ini menggunakan metode 

observasional retrospektif yang melibatkan 1.252 pasien dengan ISK dengan 
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komplikasi, dilakukan di departemen penyakit dalam dan urologi di 19 rumah 

sakit di Belanda, baik universitas maupun non-universitas. Data dari rekam 

medik pasien digunakan untuk menentukan skor kinerja Quality Indicator (QI). 

Dilakukan analisis model campuran bertingkat untuk mengevaluasi hubungan 

antara lama rawat inap dan kinerja QI, yang mencakup penggunaan yang tepat 

atau tidak tepat. Dalam penelitian ini mengggunakan panduan rumah sakit 

lokal dalam meresepkan terapi terkait dengan periode rawat inap yang lebih 

singkat dengan hasil penelitian terdapat hubungan terbalik antara proporsi 

penggunaan yang sesuai pada pasien (skor jumlah QI/jumlah QI yang 

diterapkan) dan lama rawat inap (p = 0.02) (Spoorenberg et al., 2014). 

Penggunaan antibiotik dengan tepat pada pasien yang mengalami ISK 

dengan komplikasi dapat mengurangi durasi rawat inap di rumah sakit, yang 

dapat mendukung hasil akhir pasien dan mengurangi biaya perawatan 

kesehatan. Secara khusus, tingkat kepatuhan terhadap seluruh set QI 

menunjukkan hubungan dosis-respons yang signifikan dengan lama rawat inap 

yang lebih pendek (Spoorenberg et al., 2014). 

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa peresepan terapi empiris 

sesuai dengan pedoman rumah sakit setempat dan penggantian cara pemberian 

obat secara intravena menjadi oral secara dini, memiliki korelasi dengan lama 

rawat inap yang lebih singkat pada pasien ISK dengan komplikasi. Selain itu, 

peningkatan proporsi penggunaan antibiotik yang tepat, sebagaimana diukur 

oleh indikator kualitas, terkait dengan durasi rawat inap yang lebih singkat 

(Spoorenberg et al., 2014). 

Menurut peneliti, durasi rawat inap pasien dapat dipengaruhi oleh berbagai 

kondisi salah satunya tingkat keparahan penyakit yang dialami. Jika pasien 

mengalami infeksi saluran kemih bersamaan dengan penyakit lain yang dapat 
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memperburuk kondisi infeksi, maka proses penyembuhan dan pemberian 

antibiotik kemungkinan akan memakan waktu lebih lama. Pemakaian 

antibiotik kombinasi dalam terapi dapat diizinkan untuk meningkatkan 

efektivitas antibiotik, mencegah resistensi, atau untuk mengobati infeksi yang 

kompleks. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menilai 

bahwa penggunaan antibiotik tunggal maupun kombinasi dapat mempengaruhi 

lama perawatan apabila sesuai dengan indikasi, dosis dan kondisi pasien. 

Dalam islam kesehatan merupakan sebuah nikmat dan karunia dari Allah 

SWT, yang harus selalu di syukuri dan diperhatikan. Hal ini sejalan dengan 

potongan ayat dalam QS Al-Baqarah/2:195.  

َ  تلُْقوُْا وَلَ  اٰللِّ  سَبيِْلِ  فِيْ  نْفِقوُْا وَاَ   الْمُحْسِنِيْنَ  يحُِبُّ  اٰللَّ  اِنَّ  ۛ حْسِنوُْا وَاَ  ۛ التَّهْلكَُةِ  اِلَى يْدِيْكُمْ  بِا

Terjemahnya: 
“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri 
sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. 
Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 

Keberanian muncul ketika seseorang melangkah dengan cermat, meskipun 

hasil akhirnya belum sepenuhnya pasti. Abu Ustman al-Jahizh (775-867 M), 

seorang ulama dan pemikir Muslim asal Bashrah, Irak, menyampaikan pesan 

ini kepada Muhammad Ibn Abi Daud, Hakim Agung Baghdad pada masa 

pemerintahan al-Mutawakkil, Khalifah Dinasti Abbasiah X (822-861 M). 

Ungkapan tersebut juga dapat diartikan sebagai seruan untuk tidak menyia-

nyiakan harta di jalan Allah, karena hal itu dapat membawa kebinasaan. Harta 

yang tidak didermakan untuk kebaikan tidak hanya akan habis atau diwariskan, 

tetapi juga dapat menjadi penyebab kebinasaan di akhirat. Oleh karena itu, 

kebaikan seharusnya tidak hanya terwujud dalam tindakan perang atau 

kekerasan, melainkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari (Shihab, 

2002).  
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Allah mengamanatkan tindakan ihsan dalam segala hal, sehingga jika Anda 

terlibat dalam pembunuhan, lakukanlah dengan penuh kebaikan; jika Anda 

menyembelih binatang, lakukanlah dengan tulus ihsan. Rasulullah SAW 

menyampaikan ajaran ini, menjelaskan ihsan sebagai tindakan menyembah 

Allah seolah-olah Anda dapat melihat-Nya, dan jika itu tidak tercapai, yakinlah 

bahwa Dia senantiasa melihat Anda. Dengan demikian, perintah untuk 

berihsan berarti melakukan segala aktivitas positif seolah-olah Anda melihat 

Allah atau minimal selalu merasa diawasi oleh-Nya. Kesadaran akan 

pengawasan ini mendorong seseorang untuk selalu berusaha melakukan 

kebaikan, memperlakukan orang lain lebih baik daripada perlakuan terhadap 

dirinya sendiri, bukan hanya sebatas memperlakukan orang lain sebagaimana 

dirinya ingin diperlakukan. Oleh karena itu, ihsan memiliki kedalaman dan 

tingkat kelebihan dibandingkan dengan adil, karena adil hanya mencakup 

memberikan hak atau mengambil hak dengan seimbang, sedangkan ihsan 

melibatkan pemberian yang lebih banyak dari yang seharusnya diberikan dan 

pengambilan yang lebih sedikit dari yang seharusnya diambil. Allah 

memerintahkan ihsan karena itulah cara Allah bersikap terhadap makhluk-Nya, 

dan karena itu, Allah benar-benar menyukai mereka yang berprilaku dengan 

ihsan (Shihab, 2002).  

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur’an telah 

menganjurkan kita untuk berprilaku positif dengan ihsan. Ayat ini juga 

menunjukkan bahwa Allah SWT menyukai segala sesuatu yang sesuai dengan 

kadar dan ukurannya, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 

Contoh konkret dari konsep ini dapat diilustrasikan dalam bidang kesehatan, 

terutama terkait penggunaan antibiotik yang sesuai pada pasien Infeksi Saluran 

Kemih (ISK). Salah satu aplikasinya dapat dihubungkan dengan konteks 
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penggunaan antibiotik pada pasien ISK. Implementasi prinsip-prinsip 

Maqashid Asy-Syari'ah dapat memberikan kontribusi positif dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan 

upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan, dengan tujuan memberikan 

pengobatan yang efektif dan efisien. 

 

D. Keterbatasan penelitian  

Penelitian yang dilakukan di RSUD Haji Makassar selama bulan Desember 

tahun 2023 untuk mengetahui hubungan penggunaan antibiotik dengan lama 

perawatan pada anak infeksi saluran kemih memiliki beberapa keterbatasan 

yang didapatkan selama penelitian. Keterbatasan terrsebut antara lain: 

1. Data dalam penelitian ini menggunakan data rekam medik konvensional 

sehingga validitas data sangat bergantung pada validitas data yang 

tercatat dalam rekam medik. 

2. Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

variabel dalam penelitian ini namun tidak diteliti oleh peneliti seperti 

penyakit penyerta, cara keluar pasien yang pulang paksa atau diizinkan 

pulang oleh dokter, dan status immunocompromised. 

3. Dalam penelitian ini didapatkan catatan rekam medik yang tidak 

lengkap atau kesalahan data yang tertulis sehingga data rekam medik 

tersebut dianggap sebagai missing case dan tidak dapat diikutsertakan 

dalam penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan penggunaan 

antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih, maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu, tidak terdapat hubungan bermakna antara 

penggunaan antibiotik dengan lama perawatan pada anak infeksi saluran kemih 

di instalasi rawat inap RSUD Haji Makassar dengan hasil pengolahan data 

menggunakan Chi Square diperoleh p-value sebesar 1.000. 

B. Saran  

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain seperti 

penggunaan antibiotik dengan menilai efektivitas penggunaan antibiotik 

tunggal dan kombinasi agar memperoleh ruang lingkup studi yang lebih 

luas dengan menggunakan metode analisis yang berbeda agar diketahui 

variasi hasil dengan metode tersebut, status immunocompromised, cara 

keluar pasien, dan lain-lain. 

2. Bagi instansi maupun tenaga kesehatan dalam melakukan pencatatan 

informasi dalam rekam medik lengkap, mudah dipahami dan diagnosis 

yang jelas. Namun, diperlukan perbaikan khusus pada penulisan resep 

dokter, terutama terkait dosis obat. Terkadang, kekuatan obat tidak selalu 

dicantumkan, padahal obat yang diresepkan memiliki variasi dosis yang 

beragam.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Master Tabel  

RSUD Haji Makassar 
Jl. Dg Ngeppe No.1 
Laporan Icd 10 Rawat Inap 
Cara Bayar: Semua 
Instalasi: Instalasi Rawat Inap 
Unit: Semua 
Sub Unit: Semua 
Diagnosa: N39.0-Urinary Tract Infection, Site Not Specified 
Periode Tahun 2022-2023 
 

No. No. RM 
Inisial 

Nama 
JK Usia 

Pendidik-

an 

Lama 

rawat 

Cara 

Bayar 
Nama Antibiotik 

Kategori 

(Tunggal/ 

Kombinasi) 

Diagnosa 

1 00101313 N P 
 14 Th/ 

11 bl 
SMP 2 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 2gr/ 24 

Jam/ Iv 
Tunggal N39.0 

2 00105019 MAKM L 
12 Th/ 8 

bl 
SD 1 

BPJS / 

JKN 

Cefixime syr 1 1/2 

cth/12 jam/oral 
Tunggal 

N39.0 

3 00163977 FNGM P 
 10 Th/ 1 

bl 
SD 3 

BPJS / 

JKN 

Ampiicillin 500 mg/6 

jam/ iv 
Tunggal 

N39.0 

4 00182499 NK P 
17 Th/ 

10 bl 
SMA 2 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 2 x 1gr/ 12 

Jam/ Iv 
Tunggal 

N39.0 

5 00184904 FA L 
10 Th/ 9 

bl 
SD 4 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 500 mg/ 6 

jam/ iv 
Tunggal 

N39.0 

6 00204997 RR L 
12 Th/ 2 

bl 
SD 4 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 2 gr/ 24 

jam/ iv 
Tunggal 

N39.0 

7 00215425 KA P 
8 Th/ 2 

bl 
SD 2 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 500 mg/ 6 

jam/ iv 
Tunggal 

N39.0 

8 00215905 MEBP L 
7 Th/ 2 

bl 
SD 4 

BPJS / 

JKN 
Cefixime 2x 100mg Tunggal 

N39.0 

9 00228237 LA P 
12 Th/ 9 

bl 
SD 3 

Tanpa 

Asuransi / 

Umum 

Ceftriaxone 2 gr/ 24 

jam/ iv. (cefixime 2 x 

200 gr) 

Kombinasi 

N39.0 

10 00235375 PAR P 
6 Th/ 3 

bl 
TK 3 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 1,6 gr/24 

jam/iv 
Tunggal 

N39.0 

11 00237943 RK P 
6 Th/ 8 

bl 
TK 4 

BPJS / 

JKN 

Cefixime 3/4 cth/ 12 

jam/oral 
Tunggal 

N39.0 

12 00238579 NLA P 
18 Th/ 8 

bl 
SMA 2 

BPJS / 

JKN 
Urixine 1 Tab, 2x1 Tunggal 

N39.0 

13 00242340 NFF P 10 Th SD 5 
BPJS / 

JKN 

Ampicillin 400mg/ Iv/ 6 

Jam 
Tunggal 

N39.0 

14 00252561 YMR P 
3 Th/ 11 

bl 
- 2 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 1,3mg/ 75 

Mg Nacl 0,9%/ 24 Jam/ 

Iv. 

Tunggal 

N39.0 

15 00253793 FAS P 
4 Th/ 3 

bl 
- 2 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 1gr/24 Jam/ 

Iv 
Tunggal 

N39.0 

16 00257081 AA L 7 Th SD 3 
BPJS / 

JKN 

Cefixime Syr 2x1/ 

100mg/Oral. 

Gentamycin Zalf 2x1 

Kombinasi 

N39.0 
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17 00277476 IP P 
10 Th/ 5 

bl 
SD 4 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 2gr/ 24 

Jam/ Iv 
Tunggal 

N39.0 

18 00282524 UZS P 
9 Th/ 10 

bl 
SD 4 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 1,8 gr/ 24 

jam/ iv. 
Tunggal 

N39.0 

19 00282805 MZAY L 
2 Th/ 1 

bl 
- 5 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 250 mg/ Iv. 

Gentamycin 25 

mg/Iv/12 Jam. 

(Cefixime 2 X 50mg) 

Kombinasi 

N39.0 

20 00285740 AKY P 
3 Th/ 8 

bl 
- 4 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 500 mg/ 6 

jam/ iv 
Tunggal 

N39.0 

21 00289681 RA P 
16 Th/ 3 

bl 
SMA 4 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone inj 1 gr/ 24 

jam. Urixin tab 1 x1 
Kombinasi 

N39.0 

22 00290852 BA P 
1 Th/ 8 

bl 
- 3 

Tanpa 

Asuransi / 

Umum 

Ceftriaxone 1 gr/ 24 

jam/ iv. 
Tunggal 

N39.0 

23 00291112 ARR P 
18 Th/ 4 

bl 
SMA 3 

BPJS / 

JKN 

Cefixime 200 mg/ Oral, 

2x1 
Tunggal 

N39.0 

24 00291113 NSZ P 
16 Th/ 4 

bl 
SMA 3 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 1 gr/12 

Jam/Iv. (Cefixime 1 

Tab/ 2x1/Oral) 

Kombinasi 

N39.0 

25 00291208 YNW P 
18 Th/ 8 

bl 
SMA 2 

BPJS / 

JKN 

Ciprofloxacin 500 mg/ 

12 jam/oral. Urotractin 

400 mg/8 jam/oral 

Kombinasi 

N39.0 

26 00291240 KPA P 
14 Th/ 2 

bl 
SMP 1 

Tanpa 

Asuransi / 

Umum 

Ceftriaxone 2gr/ 24 

Jam/Iv 
Tunggal 

N39.0 

27 00291391 D P 
18 Th/ 3 

bl 
SMA 3 

BPJS / 

JKN 

Cefixime 100mg/ 2x1/ 

Oral 
Tunggal 

N39.0 

28 00292155 R P 
14 Th/ 

10 bl 
SMP 3 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 2 gr/ 24 

jam/ iv. 
Tunggal 

N39.0 

29 00292488 ASB P 
16 Th/ 6 

bl 
SMA 3 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 1 gr/24 

Jam. Urixin 2x1 
Kombinasi 

N39.0 

30 00292519 MK P 
18 Th/ 

11 bl 
SMA 3 

BPJS / 

JKN 
Cefixime 2 x 100mg Tunggal 

N39.0 

31 00293114 SK P 
5 Th/ 4 

bl 
TK 4 

BPJS / 

JKN 

Cefixime 2 x 50 

Mg/2x1/ Oral. 
Tunggal 

N39.0 

32 00293153 ADL P 
15 Th/ 1 

bl 
SMP 3 

BPJS / 

JKN 

Ciprofloxacin 1 Tab/ 

2x1/ Oral.  

Cotrimoksazole 3x1/ 

Oral 

Kombinasi 

N39.0 

33 00293739 MSA P 
4 Th/ 8 

bl 
SMP 4 

BPJS / 

JKN 

Cefotaxim 1gr/ 12 Jam/ 

Iv. 
Tunggal 

N39.0 

34 00294579 MKG L 
2 Th/ 7 

bl 
- 7 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 300 mg/ 6 

jam/ iv 
Tunggal 

N39.0 

35 00295040 ANI P 
14 Th/ 5 

bl 
SMP 4 

BPJS / 

JKN 

Cefixime 2 x 200 mg/12 

jam/oral  
Tunggal 

N39.0 

36 00295053 KMS P 
3 Th/ 6 

bl 
- 4 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 400mg/ Iv/ 6 

Jam 
Tunggal 

N39.0 

37 00295320 AF P 
17 Th/ 5 

bl 
SMA 3 

BPJS / 

JKN 

Cefixime 1 tab, 2 x 100 

mg/ oral 
Tunggal 

N39.0 

38 00296855 DNA P 
11 Th/ 

11 bl 
SD 5 

Tanpa 

Asuransi / 

Umum 

Ceftriaxone 2gr/ 24 

Jam/ Iv. Doxyciclin 

2x1/ 100mg. 

Kombinasi 

N39.0 

39 00296863 APA P 
17 Th/ 7 

bl 
SMA 3 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 1 gr/ 12 

jam 
Tunggal 

N39.0 

40 00297205 ANAA P 
3 Th/ 1 

bl 
- 3 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin Flc 225mg/ 

6 Jam/ Iv. Gentamycin 

Amp 0,5/ 20 Mg/ 12 

Jam/Iv. 

Kombinasi 

N39.0 
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41 00297486 D P 18 Th SMA 3 
BPJS / 

JKN 
Cefixime 2 x 20gr Tunggal 

N39.0 

42 00297491 NS P 
2 Th/ 9 

bl 

- 

3 
BPJS / 

JKN 

CEFTRIAXONE 1,1gr/ 

24 Jam/ 75 Cc Nacl 

0,9% (Drips) 

Tunggal 

N39.0 

43 00298829 S P 
2 Th/ 6 

bl 

- 

3 
BPJS / 

JKN 

Ampicillin 250 Mg/6 

Jam/Iv. Cefixime 2x 

50gr 

Kombinasi 

N39.0 

44 00298840 PSD P 
17 Th/ 

10 bl 
SMA 4 

BPJS / 

JKN 
Cefixime 1 Tab, 2x1 Tunggal 

N39.0 

45 00299907 AAS P 
4 Th/ 3 

bl 
- 3 

Tanpa 

Asuransi / 

Umum 

Ceftriaxone 1gr/24 Jam/ 

Iv. Cefixime 2x 1/2gr 

Cth 

Kombinasi 

N39.0 

46 00301229 SM P 10 Th SD 2 
BPJS / 

JKN 

Cefixime Syr 1 

Cth/Oral, 2x1 
Tunggal 

N39.0 

47 00301603 BARA P 
6 Th/ 1 

bl 
TK 3 

BPJS / 

JKN 
Cefixime 100mg/ 2x1 Tunggal 

N39.0 

48 00301680 P P 
17 Th/ 1 

bl 
SMA 3 

BPJS / 

JKN 
Ceftriaxone 2gr/ 24 Jam Tunggal 

N39.0 

49 00302397 YYM P 18 Th SMA 3 
BPJS / 

JKN 
Ceftriaxone 1gr/12 Jam Tunggal 

N39.0 

50 00302666 NA P 
0 Th/ 8 

bl 

- 

4 
BPJS / 

JKN 

Ampicillin 4 x 200mg/ 

6 Jam/Iv. Gentamisin 2 

x 20mg/Iv. Ceftriaxone 

1 x 900mg/ 24 Ja/Iv. 

Kombinasi 

N39.0 

51 00303743 NAA P 
3 Th/ 11 

bl 

- 

3 

Tanpa 

Asuransi / 

Umum 

Ampicillin (St) 250mg/ 

6 Jam/Iv 
Tunggal 

N39.0 

52 00304246 APAU P 
14 Th/ 4 

bl 
SMP 5 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 4 x 500 mg/ 

6 jam/ iv 
Tunggal 

N39.0 

53 00304645 AC P 
11 Th/ 2 

bl 
SD 2 

BPJS / 

JKN 
Cefixime 2 X 100mg Tunggal 

N39.0 

54 00307394 MLA L 
14 Th/ 3 

bl 
SMP 6 

BPJS / 

JKN 

Cefixime syr 2 x 1,5 

cth/ 12 jam/ oral 
Tunggal 

N39.0 

55 00307397 ROE P 18 Th SMA 3 
BPJS / 

JKN 
Cefixime 2 x 1  Tunggal 

N39.0 

56 00307568 A P 
15 Th/ 5 

bl 
SMP 2 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 1 gr/12 

jam/ 1 vial/ iv 
Tunggal 

N39.0 

57 00307572 ANOY P 
18 Th/ 8 

bl 
SMA 2 

Tanpa 

Asuransi / 

Umum 

Ceftriaxone 1 gr/12 

jam/ 1 vial/ iv 
Tunggal 

N39.0 

58 00307730 AF P 
14 Th/ 

10 bl 
SMP 4 

BPJS / 

JKN 

Cefixime Tab 2 X 

200gr/ Oral 
Tunggal 

N39.0 

59 00308146 MF L 
4 Th/ 3 

bl 

- 

5 
BPJS / 

JKN 

Cefixime 2 x 50mg/ 12 

Jam. Cefotaxime 1/2gr / 

Iv. Gentamisin salp 3x1 

Kombinasi 

N39.0 

60 00308181 AHF L 3 Th 
- 

1 
BPJS / 

JKN 
Cefixime 3 x 25gr Tunggal 

N39.0 

61 00308833 MNA L 
9 Th/ 10 

bl 
SD 5 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone inj 2 gr/ 24 

jam. (cefixime 2 x 100 

mg) 

Kombinasi 

N39.0 

62 00309469 NQAA P 
7 Th/ 9 

bl 
SD 3 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 400mg/ Iv/ 6 

Jam 
Tunggal 

N39.0 

63 00309807 NH P 
5 Th/ 6 

bl 
TK 2 

Tanpa 

Asuransi / 

Umum 

Ampicillin 4 x 350 

mg/6 jam/ iv. 
Tunggal 

N39.0 

64 00309859 MIH L 
2 Th/ 2 

bl 
- 3 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 4 x 210mg/ 

6 Jam/Iv.  
Tunggal 

N39.0 

65 00310093 FN P 
18 Th/ 9 

bl 
SMA 5 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 1gr/ 12 

Jam/ Iv 
Tunggal 

N39.0 



 

72 

 

66 00310255 MM P 
18 Th/ 1 

bl 
SMA 2 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxxone 1 gr/12 

jam/iv 
Tunggal 

N39.0 

67 00310562 NHM P 
7 Th/ 8 

bl 
SD 3 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 4 x 350 

mg/iv. Cefixime 2 x 1/2 

cth 

Kombinasi 

N39.0 

68 00310566 SHA P 
2 Th/ 11 

bl 
- 2 

BPJS / 

JKN 
Cefixime 2 X 40mg  Tunggal 

N39.0 

69 00311296 AT P 
18 Th/ 6 

bl 
SMA 2 

BPJS / 

JKN 

Cefixime 200 Mg/ 1 

Tab/ 2x1/ Oral 
Tunggal 

N39.0 

70 00312372 MAAF L 
5 Th/ 8 

bl 
TK 5 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 4 x 300 

mg/6 jam/iv 
Tunggal 

N39.0 

71 00312618 ASP P 
16 Th/ 9 

bl 
SMA 1 

Tanpa 

Asuransi / 

Umum 

Cefixime 2x 100mg Tunggal 

N39.0 

72 00312846 MAA L 
0 Th/ 8 

bl 
- 4 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 4 x 200 

mg/iv. 
Tunggal 

N39.0 

73 00312872 MZ L 
16 Th/ 6 

bl 
SMA 2 

BPJS / 

JKN 

Ceftriaxone 1gr/12 

Jam/Iv. (Cefixime 

2x20gr) 

Kombinasi 

N39.0 

74 00313015 JDF P 
13 Th/ 6 

bl 
SMP 2 

BPJS / 

JKN 

Cefixime Syr 2x1 

Cth/12 Jam 
Tunggal 

N39.0 

75 00313047 IFY L 
10 Th/ 8 

bl 
SD 4 

BPJS / 

JKN 

Ampicillin 500 Mg/ 6 

Jam/ Iv. Urotractin 1x1 

Tab 

Kombinasi 

N39.0 

 00239448 SF P 
7 Th/ 3 

bl 
SD 4 BPJS / JKN 

Cefixime 3/4 Cth/ 12 
Jam/Oral 

TUNGGAL 
N39.0 

 00272021 ASR P 
5 Th/ 6 

bl 
TK 2 BPJS / JKN Ampicillin 4 X 400 Mg/Iv TUNGGAL  

N39.0 

 00296578 SR P 
7 Th/ 5 

bl 
SD 6 BPJS / JKN 

Ampicillin 425 Mg/6 
Jam/ Iv 

TUNGGAL 
N39.0 

 00313960 D P 
14 Th/ 4 

bl 
SMP 6 BPJS / JKN 

Cefotaxim 1gr/ 12 Jam/ 
Iv. 

TUNGGAL 
N39.0 

 00314005 NAPH P 
15 Th/ 9 

bl 
SMP 3 BPJS / JKN 

Ceftriaxone 2X1 gr/Iv. 
Cefotaximen 1gr/12 Jam/ 
Iv. 

KOMBINASI 
N39.0 

 00314071 FNAZ P 
7 Th/ 1 

bl 
SD 4 BPJS / JKN 

Ampicillin 400 
Mg/6jam/Iv 

TUNGGAL 
N39.0 

 00314303 DAA P 
17 Th/ 7 

bl 
SMA 3 BPJS / JKN Cefixime 2x100 Mg TUNGGAL 

N39.0 
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Lampiran 2:  Hasil SPSS 

Frequencies 

Statistics 

 

Jenis 

Kelamin 

Usia 

(Bulan) Pendidikan 

Lama 

Perawatan 

Jenis 

Penggunaan 

Antibiotik 

Sumber 

Pembiayaan 

N Valid 82 82 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 0 0 

 

Frequency Table 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perempuan 66 80.5 80.5 80.5 

Laki-Laki 16 19.5 19.5 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Usia (Bulan) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2-12 Bulan 2 2.4 2.4 2.4 

13-60 Bulan 16 19.5 19.5 22.0 

61-144 Bulan 26 31.7 31.7 53.7 

145-216 Bulan 38 46.3 46.3 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Belum sekolah 18 22.0 22.0 22.0 

TK 7 8.5 8.5 30.5 

SD 21 25.6 25.6 56.1 

SMP 13 15.9 15.9 72.0 

SMA 23 28.0 28.0 100.0 

Total 82 100.0 100.0  
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Lama Perawatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ≤ 3 hari 51 62.2 62.2 62.2 

4-7 hari 31 37.8 37.8 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Jenis Penggunaan Antibiotik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tunggal 63 76.8 76.8 76.8 

Kombinasi 19 23.2 23.2 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Sumber Pembiayaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BPJS/JKN 73 89.0 89.0 89.0 

Mandiri 9 11.0 11.0 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

CROSSTABS 

  /TABLES=D BY E 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
Crosstabs 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Lama Perawatan * 

Jenis Penggunaan 

Antibiotik 

82 100.0% 0 0.0% 82 100.0% 
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Lama Perawatan * Jenis Penggunaan Antibiotik Crosstabulation 

Count   

 

Jenis Penggunaan Antibiotik 

Total Tunggal Kombinasi 

Lama Perawatan ≤ 3 hari 39 12 51 

4-7 hari 24 7 31 

Total 63 19 82 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square .010a 1 .921   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .010 1 .921   

Fisher's Exact Test    1.000 .572 

Linear-by-Linear 

Association 
.010 1 .922   

N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.48. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 

Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Lama Perawatan (≤ 3 hari / 4-7 hari) .948 .328 2.741 

For cohort Jenis Penggunaan Antibiotik = Tunggal .988 .774 1.260 

For cohort Jenis Penggunaan Antibiotik = 

Kombinasi 
1.042 .460 2.362 

N of Valid Cases 82   
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Lampiran 3: Etik Penelitian 
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Lampiran 4: Balitbangda 
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Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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Lampiran 6: Dokumentasi  

     


