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ABSTRAK 
 

Nama  : Risdawati, S.Kep 

NIM  : 70900120039 

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pneumothoraks Dengan 
Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Kombinasi 
Breathing Exercise Dan respiratory Muscle Stretching Di RSUD  
Labuang Baji Makassar 

Latar Belakang : Pneumothoraks merupakan salah satu trauma dada yang sering terjadi 
di luar rumah sakit yang saat ini masih menjadi salah satu masalah global. 
Pneumothoraks ialah kondisi terjebaknya udara di dalam rongga pleura, yang 
menyebabkan paru-paru terjadi kolaps dan gagal napas. Pada penderita pneumothoraks, 
umumnya penderitanya akan mengeluh sesak napas, nyeri dada,  dan batuk. Berdasarkan 
penelitian latihan pernapasan (Breathing Exercise) mampu meningkatkan efisiensi pernapasan 
dengan mengurangi udara yang terperangkap. Tujuan : untuk menganalisis asuhan 
keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif menggunakan 
intervensi kombinasi breathing exercise dan respiratory muscle stretching di RSUD Labuang 
Baji Makassar. Metode : Penelitian ini merupakan studi kasus. Hasil : Terdapat perubahan 
status dyspnea dengan pemberian breathing exercise dan respiratory muscle stretching. 
Kesimpulan : Kombinasi breathing exercise dan respiratory muscle stretching efektif 
digunakan dalam mengatasi sesak pada pasien pneumothoraks. Implikasi : Hasil dari 
penelitian ini menjadi tambahan informasi perawat dalam memberikan intervensi yang bersifat 
non farmakologis kepada pasien pneumothoraks yang mengalami pola napas tidak efektif. 

Keywords : Pneumothoraks, dyspnea, breathing exercise, respiratory muscle stretching.  
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ABSTRACT 

Name            : Risdawati, S.Kep 

NIM              : 70900120039 

Title             : Analysis of Nursing Care in Pneumothorax Patients with Ineffective 
Breathing Patterns Using a Combination Intervention Breathing 
Exercise and Respiratory Muscle Stretching in RSUD Labuang Wedge 
Makassar 

Background: Pneumothorax is a chest trauma that often occurs outside the hospital 
which is currently still a global problem. Pneumothorax is a condition of trapped air in 
the pleural cavity, which causes the lungs to collapse and respiratory failure. In patients 
with pneumothorax, generally sufferers will complain of shortness of breath, chest pain, and 
cough. Based on research, breathing exercisescanincrease breathing efficiency by reducing 
trapped air. Objective: to analyze nursing care in pneumothorax patients with ineffective 
breathing patterns using a combination of breathing exercise and respiratory muscle stretching 
at Labuang Baji Hospital Makassar. Methods: This research is a case study. Result : There is 
a change in dyspnea status by giving breathing exercise and respiratory muscle stretching. 
Conclusion: Combination breathing exercise and respiratory muscle stretching is effective in 
overcoming shortness of breath in patients with pneumothorax. Implications: The results of 
this study provide additional information for nurses in providing non-pharmacological 
interventions to pneumothorax patients who experience ineffective breathing patterns. 

Keywords: Pneumothorax, dyspnea, breathing exercise, respiratory muscle stretching.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Trauma merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Secara global 

angka kejadian kasus cedera atau trauma masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari 

WHO (Word Health Organitation) setiap harinya, sekitar 16.500 orang meninggal di 

seluruh dunia disebabkan oleh semua jenis cedera. Cedera atau trauma mewakili 12% 

dari beban keseluruhan penyakit, sehingga cedera juga merupakan bagian dari 

penyebab penting ketiga dari kematian secara keseluruhan (World Health 

Organization, 2016). 

Trauma dada merupakan salah satu jenis trauma yang sering terjadi. Trauma dada 

yang tidak ditangani dengan benar maka akan menyebabkan kematian. Pada kasus 

trauma dada, sebanyak 90% merupakan trauma dada tumpul dan 10% merupakan 

trauma yang memerlukan tindakan pembedahan. Kejadian trauma dada mencapai 

sekitar ¼ dari jumlah kematian akibat trauma dan merupakan 1/3 penyebab dari 

kematian yang terjadi di berbagai rumah sakit (World Health Organization, 2016). 

Hampir seluruh kejadian trauma dada disebabkan oleh kecelakaan bermotor. 

Berdasarkan data Riskesdas, kejadian trauma dada di Sulawesi Selatan mencapai 2,8% 

dimana 71,6% disebabkan karena kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai motor 

(Tim Riskesdas, 2018). Dari observasi secara langsung selama praktik departemen 

keperawatan gawat darurat yang dilaksanakan di ruang Intensive Care Unit (ICU)   
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Rumah Sakit Labuang Baji, tiap bulannya terdapat 120 pasien yang masuk menjalani 

perawatan di ruang ICU, 17 diantaranya merupakan kasus dengan trauma dada akibat 

kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja. Dari data primer, diperoleh dari 13 pasien 

terdapat 2 pasien yang mengalami kasus trauma dada selama praktik di lapangan. 

Pneumothoraks merupakan salah satu jenis trauma dada yang umum ditemukan 

pada kejadian trauma di luar rumah sakit. Dimana, pneumothoraks merupakan 

kegawatdaruratan yang harus diberikan penanganan secepat mungkin untuk 

menghindari kemungkinan kematian. Insiden pneumothoraks sendiri tidak diketahui 

secara pasti di populasi, hal disebabkan di beberapa literatur menyebutkan bahwa 

insiden pneumothoraks dimasukkan ke dalam insiden trauma dada. Sebuah literatur 

menyebutkan bahwa 5,4% dari seluruh pasien yang menderita trauma merupakan 

pasien yang mengalami pneumothoraks (Punarbawa & Suarjaya, 2019). 

Pneumothoraks menjadi masalah kesehatan global terutama pneumothoraks 

spontan. Riset dari Olmsted Country, USA melaporkan bahwa insiden pneumothoraks 

primer pertahunnya mencapai 7,4/100.000 pada laki-laki dan 1,2/100.000 pada 

perempuan. Pada insiden pneumothoraks sekunder insiden pertahunnya tercatat 

6,3/100.000 baik pada laki-laki maupun pada perempuan. (Papagiannis et al., 2015).  

Insiden pneumothoraks selalu bervariasi di tiap rumah sakit. Di salah satu rumah 

sakit di Iran, yaitu Hospital of Rasht melaporkan kejadian pneumothoraks pada tahun 

2015 ialah mencapai 253 kasus, dimana 116 pasien menderita pneumothoraks spontan 

sekunder, 80 pasien menderita pneumothoraks spontan primer, dan 57 pasien lainnya 

menderita pneumothoraks jenis lainnya (Aghajanzadeh et al., 2018). 
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Pada penderita pneumothoraks, umumnya penderitanya akan mengeluh sesak 

napas, nyeri dada, batuk dan ada beberapa penderita yang mengalami emfisema 

subkutis. Pada saat pemeriksaan ditemukan takipnea, hiperresonansi saat dilakukan 

perkusi, dan suara napas terdengar menurun atau tidak ada sama sekali pada saat 

dilakukan auskultasi pada pasien pneumothoraks (White & Eaton, 2017). Kelemahan 

yang terjadi pada otot-otot bantu pernapasan mengakibatkan pasien pneumothoraks 

mengalami sesak napas parah dan mempengaruhi diafrgama. Terjadinya retraksi 

jaringan lunak dan otot-otot di sekitar dinding dada akan menyebabkan keterbatasan 

ekspansi dada yang menyebabkan pasien akan mengeluh sesak (Rekha et al., 2016). 

Dalam penanganannya, terapi farmakologis saja tidak cukup untuk meredakan 

sesak pada beberapa pasien. Pendekatan nonfarmakologis terbukti dapat digunakan 

untuk meningkatkan terapi faramkologis. Yang paling utama di antara pendekatan ini 

adalah rehabilitasi paru, dimana sudah menunjukkan peran dalam mengurangi sesak 

(termasuk persepsi sesak) dengan meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan 

mengurangi sensitivitas pasien dengan mengurangi rasa takut atau  kecemasan (GOLD, 

2017). 

Saat ini begitu banyak teknik non farmakologis yang telah dikembangkan sebagai 

upaya untuk mengatasi sesak yang dialami pasien. Salah satunya yaitu teknik 

Breathing Exercise. Berdasarkan penelitian, latihan pernapasan (Breathing Exercise) 

mampu meningkatkan efisiensi pernapasan dengan mengurangi udara yang 

terperangkap dan mengurangi kerja pernapasan (Mertha et al., 2018). Latihan 

pernapasan ini dapat diberikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan paru-
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paru seperti COPD, Pneumonia, Atelektasis, dan acute respiratory disease, 

penumpukan secret pada saluran pernapasan yang sulit dikeluarkan, dan juga nyeri 

(Rusli et al., 2015). 

Respiratory Muscle Stretching (RMS) juga menjadi pilihan teknik non 

farmakologis yang bisa diberikan kepada pasien yang mengalami sesak. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Pahlawi dan Farhani, 2021 pemberian RMS terbukti 

mampu memperbaiki pola napas yang ditunjukkan dengan penurunan nilai respiratory 

rate dan heart rate pada pasien pneumothoraks (Pahlawi & Farhani, 2021). 

Pemberian kombinasi breathing exercise dan Respiratory Muscle Stretching 

(RMS) pada akhirnya diharapkan mampu memperbaiki status respirasi pasien sehingga 

pasien bisa segera pulih dan sembuh atas izin Allah swt. sebagaimana firman-Nya 

dalam QS Asy-Syu’ara’/26:80 yang berbunyi : 

 

(۰۸)   وَاِ ذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ  

 

Terjemahnya : 

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

Tafsir Al-Misbah menyatakan sakit merupakan salah satu  keniscayaan hidup 

manusia. Namun demikian, dalam hal penyembuhan bahwa Yang melakukannya 

adalah Allah Ta’ala. Perlu dicatat bahwa penyembuhan, sebagaimana ditegaskan oleh 

Nabi ibrahim, bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan 
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lagi. Sekian banyak hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan 

Nabi Ibrahim bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah datangnya 

dari Allah (Shihab, 2009). Keterkaitan dalil ini adalah apapun penyakit yang 

menyerang seorang individu, maka yang hanya bisa mengangkat penyakit tersebut 

adalah Allah. Oleh karena itu, pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga harus selalu 

meyakini dan mencari sebab bahwasannya untuk kesembuhan dari penyakit, semuanya 

adalah berasal dari Allah.  

Berdasarkan dari berbagai data yang telah dipaparkan, permasalahn yang terkait, 

hasil penelitian sebelumnya, dan berdasarkan fenomena yang penulis temukan selama 

praktik di lapangan, yaitu selain nyeri dada, sesak napas juga merupakan hal yang 

paling sering dikeluhkan oleh pasien pneumothorax. Oleh karenanya, berdasarkan 

Evidence Based Practice In Nursing (EBPN) yang telah ditemukan, penulis tertarik 

untuk melakukan studi kasus pengaruh kombinasi breathing exercise dan respiratory 

muscle stretching terhadap sesak pasien pneumothoraks. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : “Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien pneumothoraks 

dengan pola napas tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi breathing exercise 

dan respiratory muscle stratching di RSUD Labuang Baji Makassar?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum : 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien 

pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi 

breathing exercise dan respiratory muscle stretching di RSUD Labuang baji 

Makassar. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan 

pola napas tidak efektif. 

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan 

pola napas tidak efektif. 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan 

pola napas tidak efektif. 

d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien pneumothoraks 

dengan pola napas tidak efektif. 

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola 

napas tidak efektif. 

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola 

napas tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi breathing exercise dan 

respiratory muscle stretching. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan 

sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada 

pasien pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif menggunakan intervensi 

kombinasi breathing exercise dan respiratory muscle stretching di RSUD Labuang 

baji Makassar. 

2. Manfaat Aplikatif 

 Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

pemberian intervensi Evidence Based Practice in Nursing (EBPN) dalam 

pemberian asuhan keperawatan pada pasien pneumothoraks dengan pola napas 

tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi breathing exercise dan respiratory 

muscle stretching pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Medis Pneumothoraks 

1. Definisi 

 Pneumothoraks adalah keadaan dimana udara mengisi ruang antara bagian 

luar paru dan bagian dalam dinding dada. Pneumothoraks ialah kondisi dimana 

terdapatnya udara atau terjebaknya udara di dalam rongga pleura, yang 

menyebabkan paru-paru terjadi kolaps dan gagal napas. Pneumothoraks merupakan 

suatu kondisi gawat darurat yang disebabkan terdapatnya akumulasi udara di dalam 

rongga pleura yang biasanya disebabkan oleh proses suatu penyakit ataupun cedera 

(British Lung Foundation, 2019). 

 Pada kondisi yang normal, rongga pleura dipenuhi dengan paru-paru yang 

mengembang saat inspirasi yang disebabkan karena tegangan permukaan 

(bertekanan negative) antara kedua permukaan pleura. Terdapatnya udara pada 

rongga potensial antara pleura visceral dan pleura parietal akan mengakibatkan 

paru-paru terdesak sesuai dengan jumlah udara yang masuk ke dalam rongga 

pleura. Semakin banyak udara yang terperangkap dalam rongga pleura maka akan 

mengakibatkan paru-paru kolaps karena terjadi peningkatan tekanan pada 

intrapleura (Utama, 2018).  
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2. Etiologi 

 Terdapat beberapa jenis pneumothorax yang diklasifikasikan berdasarkan 

penyebabnya dan mekanisme terjadinya, antara lain : 

a. Pneumothoraks berdasarkan penyebabnya : 

1) Pneumothoraks spontan 

Pneumothorax ini terjadi secara spontan tanpa adanya kecelakaan atau trauma. 

Pneumothorax spontan dibagi menjadi dua, yaitu : 

a) Primary Spontaneous Pneumothorax (Pneumothoraks Spontan Primer). 

Pneumothorax jenis ini biasanya disebabkan oleh pecahnya bleb pada paru-paru 

yang biasanya terjadi pada orang sehat tanpa didahului oleh suatu penyakit paru. 

b) Secondary Spontaneus Pneumothorax (Pneumothoraks Spontan Sekunder). 

Pneumothorax jenis ini seringkali sebagai akibat dari komplikasi beberapa penyakit 

paru-paru seperti Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri pneumocity carinii, cystic fibrosis, interstitial lung disease, 

dan lain sebagainya (Papagiannis et al., 2015). 

2) Pneumothoraks trauma 

Pneumothoraks ini merupakan jenis pneumothorax yang disebabkan karena 

adanya trauma yang secara langsung mengenai dinding dada baik benda tajam 

maupun benda tumpul. Mekanisme terjadinya pneumothorax karena trauma tajam 

disebabkan oleh terjadinya penetrasi benda tajan pada dinding dada sehingga 

merobek pleura parietal kemudian udara masuk melalui luka tersebut ke dalam 

rongga pleura sehingga terjadilah pneumothorax. Sedangkan mekanisme 
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terjadinya pneumothorax trauma tumpul disebabkan karena terjadinya 

peningkatan tekanan pada alveolar secara mendadak yang kemudian 

menyebabkan alveolar menjadi rupture sebagai akibat dari kompresi yang timbul 

akibat trauma tumpul tersebut. Pecahnya alveolar ini kemudian akan 

menyebabkan udara menumpuk di pleura visceral dan terperangkap, 

terperangkapnya udara akan menyebabkan pleura visceral rupture atau robek 

sehingga menyebabkan terjadinya pneumothorax (Utama, 2018). 

3) Iatrogenik pneumothoraks 

Pneumothoraks jenis ini biasanya disebabkan karena komplikasi tindakan atau 

tertusuknya paru-paru karena prosedur tindakan medis yang baik disengaja 

maupun tidak disengaja. Tindakan medis yang dapat menyebabkan pneumothorax 

antara lain pemangan subclavian vein cannulation, aspirasi dan biopsy pleura, 

transthoracic or transbronchial lung biopsy, lung injury yang disebabkan karena 

penggunaan dari positive airway pressure selama tindakan mechanical ventilation 

(Papagiannis et al., 2015). 

b. Pneumothoraks berdasarkan mekanisme terjadinya : 

1) Tension Pneumothorax (Pneumothoraks Terdesak) 

Tension Pneumothorax terjadi akibat adanya kerusakan yang menyebabkan 

udara masuk ke dalam rongga pleura dan terperangkap di dalam pleura, dimana 

keadaan ini disebut dengan fenomena ventil. Udara yang terperangkap di dalam 

rongga pleura ini akan menyebabkan tekanan intrapleura meningkat sehingga 

menyebabkan kolaps pada paru-paru kemudian menggeser mediastinum ke bagian 
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paru-paru kontralateral sehingga terjadi penekanan pada aliran vena balik yang 

menimbulkan hipoksia. Jika gejala hipoksia tidak segera ditangani maka akan 

mengarah ke asidosis kemudian terjadi penurunan cardiac output  hingga terjadi 

henti jantung. 

2) Open Pneumothorax (Pneumothoraks Terbuka) 

Open Pneumothorax sering kali disebabkan karena adanya penetrasi langsung 

dari benda tajam mengenai dinding dada sehingga menimbulkan defek pada 

dinding dada. Defek tersebut kemudian merobek pleura parietal yang 

mengakibatkan udara masuk ke rongga pleura. Kondisi ini menyebabkan 

terjadinya hubungan antara udara di lingkungan luar dengan udara yang ada pada 

rongga pleura yang kemudian menyebabkan samanya tekanan pada rongga pleura 

dan udara yang ada di atmosfer. Jika keadaan ini dibiarkan maka akan 

menyebabkan sianosis sampai distress respirasi (Utama, 2018). 

3. Patofisiologi 

Paru-paru dibungkus oleh pleura parietalis dan pleura visceralis dimana di 

antaranya terdapat cavum pleura. Pada kondidi normal, cavum pleura berisi sedikit 

cairan serous jaringan. Tekanan negatif merupakan tekanan dari intrapleura, 

dimana tekanan ini membantu dalam proses respirasi. Proses respirasi terbagi 

menjadi dua fase yaitu fase inspirasi dengan tekanan intrapleura : -9 s/d -12 

cmH₂ O dan fase ekspirasi dengan tekanan intrapleura : -3 s/d -6 cmH2O. 
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Pneumothoraks merupakan kondisi dimana adanya udara dalam cavum 

pleura yang menyebabkan tekanan negative pada intrapleura tidak terbentuk 

sehingga menyebabkan paru-paru menjadi colabs dan menyebabkan gangguan 

pada saat respirasi. Secara garis besar, semua jenis pneumothoraks mempunyai 

dasar patofisiologis yang sama, yaitu terdapat udara dalam cavum pleura yang 

mengakibatkan tidak terbentuknya tekanan negative dalam cavum pleura. 

Pada kasus tension pneumothorax, saat ekspirasi udara tidak dipompakan 

balik secara maksimal karena elastic recoil dari kerja alveoli tidak bekerja dengan 

baik. Akibatnya, terjadi hiperekspansi cavum pleura pada saat inspirasi dan 

menekan mediastinal ke sisi yang sehat dan pada saat fase ekspirasi udara 

terperangkap pada paru dan cavum pleura karena luka yang bersifat katup tertutup 

kemudian terjadilan penekanan vena cava, peregeseran udara ke paru yang sehat, 

dan obstruksi jalan napas, kemudian timbullah gejala pre-shock atau shock oleh 

karena penekanan vena cava. Akibatnya, maka akan terjadi hiperekspansi cavum 

pleura yang menekan ke arah yang sehat begitupun saat ekspirasi sehingga 

terjadilah mediastinum flutter (Utama, 2018). 

4. Manifestasi Klinis 

 Manifestasi klinis dari pneumothoraks sangatlah bervariasi, tergantung pada 

jumlah udara yang masuk ke dalam rongga pleura dan luasnya paru-paru yang 

mengalami kolaps. Manifestasi klinis dari pneumothoraks adalah : 
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a. Nyeri dada berat yang timbul secara tiba-tiba dan semakin nyeri jika penderita 

menarik napas dalam atau jika pasien terbatuk. 

b. Sesak napas 

c. Dada terasa sempit 

d. Mudah lelah 

e. Denyut jantung cepat 

f. Warna kulit menjadi kebiruan akibat kekurangan oksigen 

g. Hidung tampak kemerahan 

h. Cemas, tegang, stress 

i. Tekanan darah rendah (hipotensi) 

j. Deviasi trakea ke arah yang normal 

k. Hasil perkusi hipersonor (Utama, 2018). 

5. Penatalaksanaan Medis 

 Penatalaksanaan untuk pasien-pasien pneumothorax adalah sebagai berikut : 

a. Chest wound/sucking chest wound 

Luka tembus perlu segera ditutup dengan pembalut darurat atau balutan tekan 

dibuat kedap udara dengan petroleum jelly atau plastic bersih. Pembalut plastic 

yang steril merupakan alat yang baik, aluminium foil juga dapat digunakan. Plastik 

dibentuk segitiga dengan salah satu ujungnya dibiarkan terbuka untuk 

memungkinkan udara yang terhisap dapat dikeluarkan. Hal ini untuk mencegah 



14 
 

 
 

terjadinya tension pneumothoraks. Celah kecil dibiarkan terbuka sebagai katup 

agar udara dapat keluar dan paru-paru akan mengembang. 

b. Blast injury or tension 

Jika udara masuk ke rongga pleura disebabkan oleh robekan jaringan paru, 

perlu penanganan segera. Sebuah tusukan jarum halus dapat dilakukan untuk 

mengurangi tekanan agar paru dapat mengembang kembali. 

c. Bullow Drainage/WSD 

WSD (Water Sealed Drainage) merupakan tindakan invasive yang dilakukan 

untuk mengeluarkan udara, cairan (dara,pus) dari rongga pleura, rongga thorax, dan 

mediastinum dengan menggunakan pipa penghubung untuk mempertahankan 

tekanan negative rongga tersebut. 

Indikasi pemasangan WSD : 

1) Pneumothoraks 

2) Hemathoraks 

3) Hemopneumothorax 

4) Efusi pleura 

5) Cylothorax 

6) Penetrating chest trauma 

7) Pleural empyema 

Indikasi lain dari pemasangan WSD adalah : 
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a) Diagnostik : Menentukan perdarahan dari pembuluh darah besar atau kecil, 

sehingga dapat ditentukan apakah perlu operasi torakotomi atau tidak, sebelum 

penderita jatuh dalam syok. 

b) Terapi : Mengeluarkan darah atau udara yang terperangkap di rongga pleura. 

Mengembalikan tekanan rongga pleura sehingga mekanisme pernapasan dapat 

kembali seperti yang seharusnya. 

c) Preventif : Mengeluarkan udara atau darah yang masuk ke dalam rongga pleura 

sehingga mekanisme pernapasan dapat kembali berfungsi dengan baik. 

d. Perawatan Pre-hospital 

 Beberapa paramedik mampu melakukan needle thoracosentesis untuk 

mengurangi tekanan intrapleura. Jika dikehendaki intubasi dapat segera dilakukan 

jika keadaan pasien makin memburuk. Perawatan medis lebih lanjut dan evaluasi 

sangat dianjurkan segera dilakukan. Termasuk dukungan ventilasi mekanik. 

6. Pemeriksaan Penunjang 

a. Pemeriksaan fisik dengan bantuan stetoskop menunjukkan adanya penurunan 

suara. 

b. Laboratorium 

Pemeriksaan Laboratorium yang biasanya dilakukan adalah pemeriksaan 

hematocrit dari cairan pleura : 

1) Pengukuran hematocrit 

2) Gas darah arteri untuk mengkaji PaO2 dan PaCO2 
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c. Imaging Study 

1) Chect Radiotherapy 

Rontgen dada biasanya merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk 

mendiagnosis pneumothoraks, yang hasilnya menunjukkan adanya udara. 

Merupakan studi ideal sebagai evaluasi diagnostic hematothoraks. Dalam 

unscarred  normal, rongga pleura yang hematothorax dicatat sebagai meniscus 

cairan menimbulkan costophiremic diafragmatik sudut atau permukaan dan 

penentuan atas margin pleura dinding dada saat dilihat pada hasil thoraks foto AP. 

Pada dasarnya tampakan yang sama ditemukan pada radiografi dada pasien efusi 

pleura. 

2) Ultrasonography (USG) 

USG dapat membantu dalam menentukan lokasi dari pengumpulan cairan yang 

jumlahnya sedikit, sehingga bisa dilakukan pengeluaran udara. USG sendiri 

digunakan pada beberapa pusat trauma untuk melakukan evaluasi awal pasien 

hematothorax. Salah satu kekurangan USG dalam mengidentifikasi trauma terkai 

hematothorax ialah luka-luka yang terlihat pada radiography dada pasien yang 

mengalami trauma. Cedera tulang, mediastinum yang melebar dan pneumothorax, 

tidak mudah untuk diidentifikasi di dada melalui USG. USG lebih mungkin 

berperan dalam kasus-kasus tertentu dimana x-ray dada pada hematothorax yang 

samar-samar. 

3) CT Scan 
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CT scan dengan jelas menggambarkan paru-paru dan udara dan bisa 

menunjukkan adanya pneumosia, abses paru atau tumor. CT scan sangat akurat 

untuk mendiagnostik adanya cairan pleura atau darah. CT scan tidak memegang 

peran utama dalam menegakkan diagnostic hematothorax, namun melengkapi data 

radiography. Saat ini, CT scan memegang peranan penting yakni untuk 

menentukan lokalisasi dan klasifikasi dari setiap temua dalam rongga pleura. 

7. Komplikasi 

 Pneumothoraks dapat menyebabkan hipoksia dan dyspnea berat dimana 

kematian menjadi akhir dari pneumothorax jika tidak ditangani dengan cepat dan 

tepat. Gambaran ancaman terhadap kehidupan pada pasien ekstrim ialah 

pertimbangan tension pneumothorax, nafas pendek, hypotensi, takikardi, trakea 

berubah. 

 Tension pneumothoraks dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi 

kolaps, akibatnya pengisian jantung menurun sehingga tekanan darah juga 

menurun. Selain itu, paru yang sehat juga dapat terkena dampaknya. 
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8. Penyimpangan KDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 (Penyimpangan KDM) 

(Utama, 2018) 
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B. Konsep Dyspnea 

1. Definisi 

Dyspnea merupakan kondisi yang menggambarkan sensasi sesak napas, 

ditandai dengan terhambatnya aliran udara atau keadaan sulit bernapas dan sesak 

di dada yang sering dikaitkan dengan penyakit jantung atau pernafasan. Dyspnea 

merupakan gejala umum yang sering melemahkan dan mempengaruhi hingga 50% 

pasien yang dirawat di rumah sakit akut dan tersier, dan seperempat pasien yang 

mencari perawatan di rangkaian rawat jalan. 

Sesak napas sendiri merupakan gejala nyata adanya gangguan trakeobronkhial, 

parenkim paru, dan rongga pleura. Saat terjadi sesak napas, ada peningkatan kerja 

pernapasan akibat bertambahnya resistensi elastis paru (seperti pada penyakit 

pneumonia, atelectasis, dan penyakit pleura), dinding dada (obesitas, 

kifoskoliosis), atau meningkatnya resistensi nonelastisitas (emfisema, asma, dan 

bronchitis). Selain itu, sesaka napas ialah suatu keluhan yang menunjukkan adanya 

gangguan atau penyakit kardiorespirasi (Muttaqin & Novianty, 2012). 

2. Faktor Penyebab Dyspnea 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya keluhan sesak napas, ialah 

sebagai berikut : 

a. Faktor Psikis 

Keaadan emosi tertentu seperti menangis terisak-isak, tertawa terbahak-bahak, 

mengeluh dengan menarik napas panjang, dan merintih atau mengerang karena 

suatu penyakit dapat mempengaruhi irama pernapasan. Sesak napas yang 
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berhubungan dengan adanya periode emosi, terjadi melalui mekanisme ventilasi. 

Klien yang berada dibawah pengaruh emosi, depresi, dan kecemasan dapat 

mengalami sensasi sesak napas melalui mekanisme hipoventilasi. 

b. Faktor peningkatan kerja pernapasan 

Jika kemampuan dinding thoraks atau paru untuk mengembang mengalami 

penurunan sedangkan tahanan saluran pernapaan meningkat, maka otot pernapasan 

akan membutuhkan tenaga guna memberikan perubahan volume serta tambahan 

tenaga yang diperlukan untuk kerja pernapasan. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

peningkatan kebutuhan oksigen, jika paru tidak mampu memenuhi kebutuhan 

oksigen maka keluhan sesak napas akan muncul (Muttaqin & Novianty, 2012). 

3. Penilaian Fungsi Dyspnea 

Cara yang paling mudah untuk menentukan pasien dyspnea atau tidak ialah 

dengan langsung melakukan wawancara kepada pasien untuk menilai perasaan dan 

persepsi mereka tentang dispnea, sebab faktor penentu fungsional dapat 

dipengaruhi oleh faktor lain seperti nyeri sendi atau kelelahan kaki. mMRC 

merupakan pengukuran skala sesak yang biasa digunakan. mMRC adalah skala 

lima poin (0 : ringan sampai 4 : Dyspnea berat) yang mengukur kesulitan bernafas 

selama aktivitas sehari-hari. 
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mMRC Dyspnoe scale (modified Medical Research Council) 

Skala Dyspnea Keterangan 

Tingkat 0 
Tidak terganggu oleh sesak napas 

kecuali pada keadaan olah- raga yang 
berat 

Tingkat 1 
Terganggu dengan sesak napas ketika 

terburu-buru berjalan di tanah yang datar 
atau mendaki tanjakan 

Tingkat 2 

Berjalan lebih lambat pada permukaan 
yang datar di bandingkan orang lain yang 

seusia karena sesak napas atau harus 
berhenti untuk bernapas ketika berjalan 
pada kecepatan sendiri di permukaan 

yang datar 

Tingkat 3 
Berhenti untuk bernapas setelah berjalan 
90 meter atau setelah beberapa menit di 

permukaan yang datar. 

Tingkat 4 

Terlalu sesak untuk meninggalkan 
rumah atau sesak saa t berpakaian atau 

berganti pakaian. 

 

Tabel 1.1 mMRC Dyspnoe Scale 

4. Pendekatan Non Farmakologis dalam mengatasi dyspnea 

Pendekatan nonfarmakologis terbukti dapat digunakan untuk meningkatkan 

terapi obat, karena pendekatan farmakologis saja mungkin tidak cukup untuk 

meredakan Dyspnea pada beberapa pasien. Yang paling utama di antara 

pendekatan ini adalah rehabilitasi paru, dimana sudah menunjukkan peran dalam 

mengurangi Dyspnea (termasuk persepsi Dyspnea) dengan meningkatkan 

kebugaran kardiovaskular dan mengurangi sensitivitas pasien dengan mengurangi 

rasa takut atau  kecemasan. Meningkatkan durasi olah raga juga merupakan bagian 

dari program rehabilitasi paru yang telah terbukti efektif dalam menurunkan 

Dyspnea. Latihan otot eksposur juga telah terbukti menjadi tambahan yang berguna 
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untuk seluruh latihan tubuh bagi mereka yang memiliki kelemahan dalam otot 

inspirasi mereka (GOLD, 2017). 

C. Konsep Breathing Exercise 

1. Definisi 

Breathing Exercise (BE) ialah latihan pernapasan dengan teknik bernapas 

secara perlahan dan rileks, menggunakan otot diafragma sehingga memungkinkan 

abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. 

2. Tujuan dan Manfaat Breathing Exercise 

Tujuan dan manfaat Breathing Exercise yaitu : 

a. Untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien serta mengurangi kerja 

pernapasan 

b. Meningkatkan inflasi alveolar maksimal, relaksasi otot dan menghilangkan 

ansietas 

c. Mencegah pola aktifitas otot pernapasan yang tidak berguna, melambatkan 

frekuensi pernapasan, mengurangi udara yang terperangkap serta mengurangi kerja 

bernafas 

Latihan pernapasan dengan teknik Breathing Exercise dapat membantu 

meningkatkan compliance paru untuk melatih kembali otot pernapasan berfungsi 

dengan baik serta mencegah distress pernapasan. Breathing Exercise dapat 

mencegah atelektasis dan meningkatkan fungsi ventilasi paru pada klien post 

ekstubasi. Pemulihan kemampuan otot pernapasan akan meningkatkan 
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pengembangan paru sehingga membantu ventilasi lebih adekuat yang menunjang 

oksigenasi jaringan. 

3. Teknik Breathing Exercise 

Teknik BE meliputi : 

1) Mengatur posisi klien dengan semi fowler/fowler di tempat tidur/kursi 

2) Meletakkan satu tangan klien di atas abdomen (tepat di bawah iga) dan tangan 

lainnya pada tengah dada untuk merasakan gerakan dada dan abdomen saat 

bernafas 

3) Menarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik sampai dada dan abdomen 

terasa terangkat maksimal, jaga mulut tetap tertutup selama inspirasi. 

4) Menghembuskan nafas melalui bibir yang dirapatkan dan sedikit terbuka 

sambil mengencangkan otot-otot abdomen dalam 4 detik 

5) Melakukan pengulangan selama 1 menit dengan jeda 2 detik setiap 

pengulangan, mengikuti dengan periode istirahat 2 menit 

6) Melakukan latihan dalam lima siklus selama 15 menit (Smelter & Bare, 2013). 

D. Konsep Respiratory Muscle Stretching (RMS) 

1. Definisi 

Respiratory Muscle Stretching (RMS) atau peregangan otot pernafasan 

merupakan suatu latihan yang memiliki tujuan untuk meregangkan otot pernapasan 

dinding dada ketika inspirasi dan ekspirasi. Latihan ini bertujuan untuk mengurangi 

kekakuan dinding dada sehingga dapat meningkatkan kemampuan mobilitas 
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dinding dada. Selain itu, latihan ini juga bertujuan untuk mengurangi sesak napas, 

menurunkan FRC (Functional Resudual Capacity), hiperinflasi, dan meningkatkan 

VC (Vital Capacity). 

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Respiratory Muscle 

Stretching (RMS) merupakan latihan peregangan yang bertujuan untuk mengurangi 

kekakuan pada dinding dada pasien yang mengalami sesak dimana manfaat dari 

peregangan ini ialah meningkatkan kapasitas paru sehingga sesak napas dapat 

berkurang (Fajriah, 2014). 

2. Manfaat Latihan Respiratory Muscle Stretching 

Latihan ini memiliki manfaat berupa memperkuat daya tahan tubuh otot 

pernapasan yang dapat meningkatkan toleransi aktivitas, mengurangi dyspnea 

dengan meningkatkan pola pernapasan, serta dapat meningkatkan ventilasi dan 

oksigenasi. Peregangan otot ini dapat memperluas dan mempertahankan 

fleksibilitas, juga dapat mengurangi stress dan ketegangan otot serta meningkatkan 

oksigenasi yang akan memberikan stimulus untuk sirkulasi limfatik (Yunani et al., 

2018). 

3. Pengaruh Respiratory Muscle Stretching terhadap sesak pasien 

pneumothoraks 

Stretching atau yang biasa disebut peregangan ialah istilah umum untuk 

menggambarkan suatu gerakan terapeutik yang bertujuan untuk memanjangkan 

struktur jaringan lunak yang memendek baik secara patologis maupun nonpatologis 

sehingga dapat meningkatkan lingkup gerak sendi. Manfaat stretching  pada 
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serabut otot ialah mempengaruhi sarcomere yang merupakan unit kontraksi dasar 

pada serabut otot. Pada saat terjadi suatu penguluran maka serabut otot akan terulur 

penuh melebihi panjang serabut otot itu pada keadaan normalnya. Ketika 

penguluran terjadi maka akan menyebabkan serabut yang berada pada posisi tidak 

teratur akan berubah posisi menjadi lurus sesuai dengan arah ketegangan yang 

diterima. Terjadinya perubahan dan pelurusan serabut ini maka akan memulihkan 

jaringan perut sehingga kembali normal. Ketika jaringan perut kembali normal, 

maka kekakuan yang dialami pasien pada otot-otot pernapasan akan berkurang 

sehingga sesak menurun (Karim et al., 2020). 

E. Konsep Asuhan Keperawatan 

1. Konsep Teori Keperawatan Terkait 

 Teori keperawatan terkait yang digunakan adalah teori yang dikemukakan 

oleh Virginia Henderson, dimana Henderson memandang bahwa tugas unik 

perawat ialah membantu individu, baik dalam keadaan sakit maupun sehat melalui 

upayanya melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan 

penyembuhan individu maupun proses meninggal dengan damai. Henderson 

mengemukakan teori tersebut disebabkan keyakinan dan nilai yang dia percayai 

yaitu manusia, keperawatan, kesehatan dan juga lingkungan. Selain daripada itu, 

Henderson juga mengemukakan bahwa dalam mendefinisikan keperawatan 

haruslah memikirkan keseimbangan fisiologisnya.  
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 Henderson memandang bahwa manusia merupakan individu yang 

mengalami perkembangan rentang kehidupan yang dimana dalam meraih 

kesehatan, kebebasan, dan kematian yang damai membutuhkan orang lain. 

Henderson memandang bahwa pikiran dan tubuh manusia adalah satu komponen 

yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, Henderson membagi kebutuhan 

dasar manusia menjadi 14 komponen penanganan perawatan dimana 14 komponen 

kebutuhan dasar manusia di klasaifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu : 

a. Biologis 

1) Bernapas secara normal 

2) Makan dan minum dengan cukup 

3) Membuang kotoran tubuh 

4) Bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan 

5) Tidur dan istirahat 

6) Memilih pakaian yang sesuai 

7) Menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan pakaian 

dan mengubah lingkungan 

8) menjaga tubuh tetap bersih dan terawatt serta melindungi integument 

9) Menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukasi 

b. Psikologis 

1) Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, kebutuhan, 

rasa takut, atau pendapat 
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2) belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran yang menuntun pada 

perkembangan normal dan kesehatan serta menggunakan fasilitas kesehatan 

yang tersedia 

c. Sosiologis 

1) Bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi 

2) Bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi 

d. Spiritual 

1) Beribadah sesuai dengan keyakinan (Kusuma, 2014). 

2. Pengkajian Keperawatan 

a. Identitas pasien 

Pada tahap ini perawat perlu mengetahui tentang nama, umur, jenis kelamin, 

alamat rumah, agama atau kepercayaan, suku bangsa, bahasa yang dipakai, status 

pendidikan dan pekerjaan pasien. 

b. Keluhan utama 

Keluhan utama merupakan faktor utama yang mendorong pasien mencari 

pertolongan atau berobat ke rumah sakit. Biasanya pada pasien dengan 

pneumothoraks didapatkan keluhan berupa sesak nafas, nyeri dada, Napas pendek 

dan cepat, Denyut jantung cepat, dan Batuk. 

c. Riwayat penyakit sekarang 

Pasien dengan pneumothoraks biasanya akan diawali dengan adanya tanda-

tanda seperti sesak nafas, nyeri dada, Napas pendek dan cepat, Denyut jantung 

cepat, Batuk, Kelelahan, dan Sianosis. Perlu juga ditanyakan mulai kapan keluhan 
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itu muncul. Apa tindakan yang telah dilakukan untuk menurunkan atau 

menghilangkan keluhan-keluhannya tersebut. 

d. Riwayat penyakit dahulu 

Tanyakan kepada pasien apakah pasien pernah menderita penyakit seperti TBC 

paru, pneumoni, gagal jantung, trauma, asites dan sebagainya. Hal ini diperlukan 

untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor predisposisi. 

e. Riwayat penyakit keluarga 

Perlu ditanyakan apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit-

penyakit yang disinyalir sebagai penyebab pneumothoraks. 

f. Pemeriksaan Fisik 

1) Breathing (B1) 

Pada pemeriksaan ini, hal yang sering ditemukan ialah : Adanya sesak napas, 

batuk, nyeri dada, terdapat retraksi dada, pengembangan paru yang tidak simetris, 

fremitus menurun dibandingkan dengan sisi yang lain, pada perkusi ditemukannya 

suara sonor/hipersonor/timpani, hemathoraks redup. Pemeriksaan auskultasi 

ditemukan suara napas menurun, bising napas menghilang/berkurang, pekak 

dengan batas miring/tidak jelas, dyspnea pada saat aktivitas maupun istirahat, 

gerakan dada pada saat pernapasan tidak sama, takipnea, pergeseran ediasternum 

kea rah normal, terdapat ronkhi atau rales,suara napas menurun. 

2) Blood (B2) 

Pada pemeriksaan ini, ditemukan data berupa nyeri dada yang meningkat akibat 

pernapasan ataupun batuk, takikardi, lemah, pucat, Hb menurun/normal, hipotensi. 
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3) Brain (B3) 

Pada pemeriksaan ini ditemukan, nyeri dada meningkat. 

4) Bladder (B4) 

Pada pemeriksaan ini, hal yang perlu diperhatikan ialah pengukuran volume 

output urine yang berhubungan dengan intake cairan, perawat harus memonitor 

tanda oliguria yang merupakan tanda awal dari syok. 

5) Bowel (B5) 

Pada pemeriksaan ini ditemukan data, pasien biasanya mengalami mual 

muntah, nafsu makan menurun, berat badan menurun. 

6) Bone (B6) 

Pada pemeriksaan ini, ditemuka data berupa terdapat trauma pada rusuk dada, 

terdapat kerusakan otot dan jaringan lunak pada dada sehingga meningkatkan risiko 

infeksi, pasien sering mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan sehari-ahri 

akibat adanya sesak napas, kelemahan, maupun keletihan fisik secara umum. 

g. Pemeriksaan fisik head to toe 

1) Kulit, perhatikan apakah warna kulit normal, adanya sianosis atau pucat, 

terdapat lesi, kelembaban dan turgor kulit. 

2) Kepala, perhatikan apakah terdapat benjolan, luka perdarahan, ataupun nyeri 

tekan 

3) Wajah, perhatikan kesimetrisan wajah 

4) Mata, perhatikan kondidi pupil apakah isokor atau tidak, diameter pupil, reflex 

cahaya 
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5) Telinga, telinga perhatikan bentuk, ukuran, kesimetrisan, warna, adanya 

serumen, tanda-tanda infeksi, palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak 

6) Hidung, perhatikan bentuk, posisi, terdapat lendir, adanya sumbatan, lesi, 

perdarahan, pernapasan cuping hidung, dan nyeri tekan 

7) Mulut, perhatikan warna bibir, mukosa, apakah ada stomatitis, kondisi palatum 

durum, tenggorokan, adanya secret, kesimetrisan bibir, serta tanda-tanda 

sianosis. 

8) Dada, perhatikan kesimetrisan dada, apakah ada retraksi dada, bunyi napas 

tambahan, bunyi jantung tambahan seperti mur-mur, takipnea, dyspnea, 

peningkatan frekuensi pernapasan, kedalaman pernapasan., pada saat palpasi 

biasanya ditemukan fremitus menurun disbanding sisi yang lain, pada perkusi 

ditemukan suara redup atau pekak. 

9) Abdomen, pada inspeksi ditemukan perut apakah tampak membesar atau tidak, 

pada palpasi apakah ada nyeri tekan, distensi, massa, auskultasi bising usus, 

perkusi seluruh kuadran abdomen apakah timpani. 

10) Genetalia dan rectum, perhatikan apakah lubang anus ada atau tidak. pada laki-

laki, inspeksi apakah ada edema skrotum atau hernia, serta perhatikan 

kebersihan preputium. Pada wanita, inspkesi kondisi labia dan klitoris apakah 

ada massa atau edema. 

11) Ekstremitas, perhatikan kekuatan otot dan massa otot (Wilkinson, 2012). 
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3. Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang muncul antara lain: 

a. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan deformitas dinding dada, posisi tubuh 

yang menghambat ekspansi paru, sindrom hipoventilasi (D.0005). 

b. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik (prosedur operasi, trauma) 

(D.0077). 

c. Defisit Nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan, mencerna dan 

mengabsorpsi makanan (D.0019). 

d. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dengan 

kebutuhan oksigen, tirah baring, kelemahan (D.0056). 

e. Resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur infasif (D.0142) (PPNI, 2016). 
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4. Intervensi Keperawatan 

No Diagnosis Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil  Intervensi Rasional 
1. Pola napas tidak efektif 

berhubungan dengan 
deformitas dinding dada, 
posisi tubuh yang 
menghambat ekspansi paru, 
sindrom hipoventilasi. 

Setelah dilakukan tindakan 
keperawatan selama 3 x 24 
jam pasien menunjukkan 
Pola Nafas Adekuat 
(L.01004) dibuktikan 
dengan kriteria hasil : 
a. Dispnea menurun 
b. Penggunaan otot bantu 

nafas menurun 
c. Frekuensi nafas 

membaik 
 

Manajemen jalan nafas (I. 01011) 
Observasi: 
a. Monitor pola nafas (frekunsi, 

kedalaman, usaha nafas) 
b. Monitor bunyi nafas tambahan 
c. Monitor sputum 
Terapeutik: 
d. Pertahankan kepatenan jalan nafas 
e. Posisikan semi-fowler atau fowler 
f. Berikan minum hangat 
g. Lakukan fisioterapi dada jika perlu 
h. Lakukan penghisapan lendir 
i. Berikan oksigen 
Edukasi: 
j. Ajarkan teknik batuk efektif 
Kolaborasi:  
k. Kolaborasi pembrian bronkodilator, 

ekspektoran, mukolitik, jika perlu 
 
 

Observasi : 
1. Mengetahui perubahan pola 

napas pasien 
2. Mengidentifikasi adanya 

hambatan pada saluran 
pernapasan 

3. Mengetahui adanya produksi 
sputum 

Terapeutik : 
1. Mempertahankan jalan napas 

agar tetap paten 
2. Memberikan posisi yang nyaman 

dan agar pemasukan O2 lebih 
baik 

3. Mengencerkan dahak 
4. Untuk meningkatkan ekspansi 

dada 
5. Untuk membersihkan jalan napas 
Edukasi : 
1. Menjaga agar cairan tetap 

seimbang 
2. Membersihkan jalan napas 
Kolaborasi : 
1. Kolaborasi untuk mengencerkan 

dahak, jika perlu 
2. Memantau perubahan status 

respirasi 
2. Nyeri akut berhubungan 

dengan agen injury fisik 
(prosedur operasi, trauma) 
 

Setelah dilakukan tindakan 
keperawatan selama 3 x 24 
jam, tingkat nyeri (L.08066) 
dengan kriteria hasil: 
a. Keluhan nyeri menurun 

Manajemen nyeri (I.08238) 
Observasi: 
a. Identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 
nyeri. 

Observasi : 
1. Untuk mengidentifikasi 

karakteristik nyeri yang dirasakan 
pasien 
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b. Meringis menurun 
c. Gelisah menurun 
d. Kesulitan Tidur 

menurun 
e. Frekuensi nadi membaik 
f. Pola nafas membaik 

b. Identifikasi skala nyeri 
c. Identifikasi respon nyeri non-verbal 
d. Identifikasi faktor yang memperberat 

dan memperingan nyeri 
e. Identifikasi pengetahuan dan 

keyakinan tentang nyeri 
f. Monitor keberhasilan terapi 

komplementer yang sudah diberikan 
g. Monitor efek samping penggunaan 

analgesik 
Terapeutik: 
h. Berikan teknik non-farmakologis 

untuk mengurangi ras nyeri (TENS, 
hipnosis, akupresur, terapi musik, 
biofeedback, terapi pijat, 
aromaterapi, tknik imajinasi 
terbimbing, kompres hangat/dingin, 
terapi bermain) 

i. Kontrol lingkungan yang 
memperberat rasa nyeri  

j. Fasilitasi istirahat dan tidur 
k. Pertimbangkan jenis dan sumber 

nyeri dalam pemilihan strategi 
meredakan nyeri 

Edukasi: 
l. Jelakan penyebab, periode, dan 

pemicu nyeri 
m. Ajarkan teknik non-farmakologis 

untuk mengurangi nyeri 
Kolaborasi: 
n. Kolaborasi Pemberian analgetik 

2. Untuk mengidentifikasi tingkat 
keparahan nyeri yang dirasakan 
pasien 

3. Untuk mengetahui apakah ada 
respons terhadap nyeri atau tidak 

4. Untuk mengetahui faktor 
pencetus nyeri 

5. untuk mengetahui sejauh mana 
pengetahuan pasien terkait nyeri 

6. Mengetahui kefektifan terapi 
komplementer yang telah 
diberikan 

7. Mengetahui apakah ada efek 
samping yang dirasakan pasien 
dari penggunaan analgetik 

Terapeutik : 
1. Untuk mengurangi penggunaan 

analgetik dalam penanganan 
nyeri 

2. Memberi rasa nyaman kepada 
pasien 

3. Mengatur pola istirahat pasien 
4. Untuk mengetahui kontraindikasi 

dari strategi menurunkan nyeri 
yang diberikan 

Edukasi : 
1. Agar pasien mampu mengenali 

nyeri yang dirasakan 
2. Agar pasien mampu mengontrol 

nyeri secara mandiri 
3. Agar pasien mampu mengenali 

perkembangan nyeri yang 
dirasakan secara mandiri 

4. Mengurangi tingkat 
ketergantungan analgetik 
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Kolaborasi : 
1. Untuk mengurangi nyeri 

3. Defisit Nutrisi  
berhubungan dengan 
ketidakmampuan menelan, 
mencerna dan 
mengabsorpsi makanan 
 
 

Setelah dilakukan tindakan 
keperawatan selama 2x24 
jam diharapkan klien dapat 
terpenuhi Status Nutrisi (L. 
03030), dengan kriteria 
hasil: 
a. Porsi makanan yang 

dihabiskan meningkat 
b. Nafsu makan membaik 
c. Indeks massa tubuh 

membaik 
d. Bising usus menurun 

Manajemen Nutrisi (I. 03119) 
Observasi: 
a. Identifikasi status nutrisi 
b. Monitor asupan makanan 
c. Monitor berat badan 
d. Monitor hasil pemeriksaan 

laboratorium 
Terapeutik: 
e. Lakukan oral hygiene sebelum 

makan 
Edukasi: 
f. Ajarkan diet yang diprogramkan 
Kolaborasi: 
g. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan 
nutrien jika perlu 

Observasi : 
1. untuk mengetahui status nutrisi 

pasien 
2. Untuk memantau asupan 

makanan pasien 
3. Untuk mengetahui perubahan 

berat badan pasien selama sakit 
4. Untuk mengetahui status 

kesehatan pasien 
Terapeutik : 
1. Untuk meningkatkan nafsu 

makan pasien 
Edukasi : 
1. Untuk mengatur pola makan 

pasien 
Kolaborasi : 
1. Menjaga asupan nutrisi pasien  

4. Intoleransi aktivitas 
berhubungan dengan 
ketidakseimbangan suplai 
dengan kebutuhan oksigen, 
tirah baring, kelemahan. 

Setelah dilakukan tindakan 
keperawatan selama 3 x 24 
jam, toleransi aktivitas 
adekuat (L. 05047) dengan 
kriteria hasil: 
a. Frekuensi Nadi 

membaik 
b. Saturasi oksigen 

membaik 
c. Kemudahan dalam 

melakukan aktivitas 
sehari-hari meningkat 

d. Keluhan lelah menurun 
e. Dispnea saat aktivitas 

menurun 

Manajemen energi (I. 05178) 
Observasi : 
a. Identifikasi gangguan fungsi tubuh 

yang mengakibatkan kelelahan 
b. Monitor kelelahan fisik dan 

emosional 
c. Monitor pola dan jam tidur 
d. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan 

selama melakukan aktivitas 
Terapeutik : 
a. Sediakan lingkungan nyaman dan 

rendah stimulus 
b. Lakukan latihan rentang gerak pasif 

dan/atau aktif 
c. Berikan aktivitas distraksi yang 

menenangkan 

Kolaborasi : 
1. Untuk mengetahui faktor 

penyebab kelelahan 
2. Untuk tingkat kelelahan yang 

dirasakan pasien 
3. Mengatur waktu istirahat pasien 
4. Mengetahui lokasi 

ketidaknyamanan selama 
beraktivitas terjadi 

Terapeutik : 
1. Meningkatkan kenyamanan 

pasien 
2. Melatih otot-otot pasien agar 

tidak kaku 
3. Meningkatkan kenyamanan 

pasien 
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f. Dispnea setelah aktivitas 
menurun 

 
 

d. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, 
jika tidak adapt berpindah atau 
berjalan 

Edukasi : 
a. Anjurkan tirah baring 
b. Anjurkan melakukan aktivitas secara 

bertahap 
c. Anjurkan menghubungi perawat jika 

tanda dan gejala kelelahan tidak 
berkurang 

d. Ajarkan strategi koping untuk 
mengurangi kelelahan 

Kolaborasi : 
a. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang 

cara meningkatkan asupan makanan 

4. Mengajarkan mobilisasi 
sederhana 

Edukasi : 
1. Untuk mengurangi kelelahan 

pasien saat beraktivitas 
2. Untuk melatih kemandirian 

pasien dalam melakukan aktivitas 
3. Agar kelelahan segera ditangani 
4. Untuk mengurangi kelelahan 

yang dirasakan pasien 
Kolaborasi : 
1. Untuk memenuhi kebutuhan 

energi pasien 
 

5. Resiko infeksi 
berhubungan dengan efek 
prosedur invasif. 

Setelah dilakukan tindakan 
keperawatan selama 3 x 24 
jam, tingkat infeksi adekuat 
(L. 14137) dengan kriteria 
hasil: 
a. Kebersihan tangan 
b. Kebersihan badan 
c. Nafsu makan membaik 
d. Suhu tubuh menurun 
e. Nyeri menurun 

 

Pencegahan Infeksi (I. 14539) 
Observasi:  
a. Monitor tanda dan gejala infeksi 

lokal dan sistemik 
Terapeutik: 
b. Cuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien dan lingkungan 
pasien 

c. Pertahankan teknik aseptik 
Edukasi: 
d. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 
e. Ajarkan cara mencuci tangan dengan 

benar 

Observasi 
1. Untuk melihat dan membantu 

menurunkan risiko terserang 
organisme patogenik 

2. Untuk mengetahui jika teradi 
tanda dan gejala infeksi 

Terapeutik 
1. Memberkan ketenangan agar 

pasien beristirahat dan 
mengurangi kebisingan 

Edukasi 
1. Memberikan informasi kepada 

pasien dan terhadap tanda dan 
gejala inveksi  

2. Untuk mengurangi terjadinya 
infeksi silang atau menyebaran 
mikroorganisme 

(Tim Pokja SLKI & SIKI DPP PPNI, 2018).
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5. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan ialah proses pelaksanaan dari rencana atau 

intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik yang telah 

ditentukan sebelumnya. Tahapan ini dimulai setelah rencana intervensi disusun dan 

menjadi tujuan pada nursing order  untuk membantu pasien dalam mencapai tujuan 

proses keperawatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, implementasi sebagai 

manifestasi pelaksanaan intervensi yang spesifik, dilakukan untuk memodifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan (Nursalam, 2017). 

6. Evaluasi keperawatan 

Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir proses keperawatan. Dalam 

konteks ini, evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan, dan terarah 

ketika pasien dan profesional kesehatan menentukan kemajuan pasien menuju 

pencapaian tujuan/hasil, dan keefektifan rencana asuhan keperawatan. Tujuan 

evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan pada rencana keperawatan yang 

telah ditetapkan, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan mempengaruhi 

pencapaian tujuan, dan mengambil keputusan apakah rencana keperawatan 

diteruskan, modifikasi atau dihentikan. 

Dokumentasi pada tahap evaluasi adalah membandingkan secara sistematik dan 

terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan 

kenyataan yang ada pada pasien, dilakukan dengan cara bersinambungan dengan 

melibatkan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan 
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tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari 

tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain 

(Nursalam, 2017). 

Dalam mengevaluasi, perawat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan 

untuk memahami respon terhadap intervensi keperawatan, kemampuan 

menggambarkan kesimpulan tentang tujuan yang dicapai, serta kemampuan dalam 

menghubungkan tindakan keperawatan pada kriteria hasil. Evaluasi keperawatan 

pada asuhan keperawatan pneumothoraks yaitu : 

a. Pola nafas kembali efektif 

b. Kebutuhan nutrisi klien terpenuhi 

c. Nyeri akut teratasi 

d. Tidak terjadi resiko tinggi infeksi  

e. Aktivitas sehari-hari kembali baik 

F. Evidance Based Practice in Nursing (EBPN) 

1. Definisi 

Respiratory Muscle Stretching (RMS) atau biasa disebut latihan otot 

pernapasan merupakan suatu latihan yang memang dirancang khusus untuk 

mengurangi kekakuan yang terjadi pada dinding dada, sehingga pada akhirnya 

mampu mengurangi derajat sesak serta meningkatkan kualitas hidup seseorang. 

RMS dipergunakan untuk meregangkan otot-otot intercostal pada bagian atas 

dinding dada serta otot-otot punggung selama fase inspirasi atau inhale dan 
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meregangkan otot-otot bagian bawah pada dinding dada selama fase ekspirasi atau 

exhale (Multazam et al., 2021). Sedangkan, Breathing Exercise merupakan latihan 

pernapasan dengan teknik bernapas secara perlahan dan dalam, menggunakan otot 

diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada 

mengembang penuh. 

2. Tujuan 

a. Meningkatkan toleransi aktivitas 

a. Mengurangi dyspnea dengan meningkatkan pola pernapasan 

b. Meningkatkan ventilasi dan oksigenasi (Graselia, 2019). 

3. Indikasi 

a. Pasien dengan diagnosa asma bronkial, pasien yang mengalami sesak 

b. Usia 20-60 tahun 

c. Hemodinamik stabil (tekanan sistolik 90-130 MmHg) 

d. Denyut nadi 60-100x/menit, RR >24x/menit. 

4. Kontra Indikasi 

Dalam pemberian latihan RMS ialah pasien yang memiliki riwayat penyakit 

jantung (Yunani et al., 2018). 

5. Prosedur Penatalaksanaan dan Rasional 

a. Pre interaksi : 

1) Siapkan alat-alat 

2) Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi 
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3) Cuci tangan 

b. Tahap Orientasi : 

1) Beri salam dan panggil pasien dengan namanya (validasi pasien) 

2) Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien/keluarga 

c. Tahap Kerja : 

1) Pasien dalam keadaan duduk 90ْ dengan keadaan rileks  

2) Gerakan dibarengi dengan menarik nafas melalui hidung kemudian 

dihembuskan melalui mulut 

3) Mengangkat kedua tangan dari samping ke atas sambil menarik nafas melalui 

hidung, kemudian menurunkan kedua tangan sambil membuang udara melalui 

mulut. gerakan ini dilakukan sebanyak 2-10 kali 

4) Posisi kedua tangan diregangkan ke belakang sambil menarik nafas melalui 

hidung kemudian menggerakkan kedua tangan ke depan sambil membuang 

udara melalui mulut. Gerakan ini dilakukan 2-10 kali 

5) Pasien diminta menghirup udara melalui hidung dengan gerakan agak cepat 

(seperti saat sesak nafas). Gerakan ini dilakukan 2-10 kali 

6) Pasien membuat kedua tangan diletakkan di pundak kemudian menggerakkan 

tangan kedepan membuat lingkaran siku sambil menarik nafas melalui hidung 

dan membuang udara melalui mulut 

7) Pasien mengangkat bahu sambil menarik nafas melalui hidung kemudian 

menurunkan bahu sambil membuang udara melalui mulut 
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8) Kedua tangan diangkat ke belakang kepala seperti membentuk sayap ayam 

kemudian menggerakkan tangan tersebut ke depan sambil menarik nafas 

melalui hidung dan menggerakkan tangan tersebut ke belakang sambil 

membuang udara melalui mulut 

9) Kedua tangan disatukan seperti melakukan gerakan seperti sedang mengaduk 

panci sambil menarik nafas melalui hidung dan membuang udara melalui 

mulut. 

d. Terminasi : 

1) Evaluasi hasil kegiatan (kenyamanan pasien) 

2) Simpulkan hasil kegiatan 

3) Berikan umpan balik positif 

4) Kontrak pertemuan selanjutnya 

5) Akhiri kegiatan dengan cara yang baik 

6) Bereskan alat-alat 

7) Cuci tangan 

e. Evaluasi : 

1) Nama Px, Umur, Jenis Kelamin, dll 

2) Keluhan Utama 

3) Tindakan yang dilakukan (Breathing exercise dan Respiratory Muscle 

Stretching) 

4) Lama tindakan 
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5) Jenis terapi murottal yang diberikan 

6) Reaksi selama, setelah terapi pemberian terapi murottal 

7) Respon pasien 

8) Nama perawat 

9) Tanggal pemeriksaan (Ismoyowati, 2021). 

6. Kriteria Evaluasi 

a. Respirasi dalam batas normal 16-24 x/menit 

b. Nadi dalam batas normal 60-100 x.menit 

c. Penggunaan O2 berkurang 

d. Mengeluh sesak berkurang. 
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No. Author Negara Judul Penelitian 
Metode (Desain, 

Instrumen, 
Responden) 

Hasil Penelitian Database 

1 (Pahlawi & 
Farhani, 
2021) 

Indonesia Pengaruh 
Breathing 
Exercise dan 
Stretching 
Terhadap 
Penurunan Sesak 
Pada Kasus 
Pneumothorax 
Bilateral 

D : Case Report Study 
I : Dyspnea Severity 
Scale 
R : 1 Responden 
 

Pemberian intervensi fisioterapi berupa deep 
breathing exercise dan Respiratory stretching 
terbukti dapat memperbaiki pola napas yang 
ditunjukkan dengan penurunan nilai respiration 
rate dan heart rate namu Latihan ini masih belum 
berdampak pada nilai SpO2 karena pasien masih 
menggunakan terapi oksigen berupa nasal cannula. 

Google Scholar 

2 (Yokogawa 
et al., 
2018) 

Japan Comparison of 
two instructions 
for deep 
breathing 
exercise : non-
spesific and 
diaphragmatic 
breathing 

D : Study compared 
I : Ventilatory 
parameters, heart rate, 
and autonomic nervous 
system activity 
R : 30 responden 

Terdapat peningkatan yang signifikan sesudah 
diberikan intervensi deep breathing exercise 
dimana terjadi peningkatan ventilasi paru secara 
keseluruhan, peningkatan volume tidal, dan terjadi 
penurunan RR baik pada laki-laki maupun 
perempuan. 

 

3 (Rattes et 
al., 2018) 

Brazil Respiratory 
Muscle 
Stretching 
Acutely 
Increases 
Expansion in 
Hemiparetic 
Chest Wall 

D : A randomized 
crossover clinical trial 
I : Instrumen berisi 
skalas dyspnea, 
perubahan ventilasi, 
dll. 
R : 11 Responden 

Pemberian intervensi respiratory muscle 
stretching mampu mendorong terjadinya 
perubahan ventilasi, mobilitas dinding dada 
meningkat, hiperflasi paru berkurang, spasme otot 
berkurang, penurunan sensasi dyspnea dan juga 
peningkatan fungsi paru secara keseluruhan. 

Science Direct 

4 (Rohmah et 
al., 2020) 

Indonesia The Combination 
Of Upper Limb 
Exercise And 
Respiratory 
Muscle Stretch 
Gymnastics On 

D : a quantitative 
research design with a 
quasi-experimental 
design (pre-post test 
with control group 
design) 

Terdapat perbedaan yang signifikan untuk tingkat 
dyspnea pada kelompok intervensi sebelum dan 
setelah diberikan latihan. 

Google Scholar 
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Dyspnea Among 
COPD Patients 

I : Dyspnea Severity 
Scale 
R : 56 responden 

5 (Sodikin et 
al., 2022) 

Indonesia Penerapan 
Teknik Deep 
Breathing Untuk 
Mengatasi Sesak 
Nafas Pada 
Pasien PPOK 

D : Case Study 
I : Instrumen yang 
berisi karakteristik 
skala frekuensi sesak 
napas 
R : 2 orang 

Hasil pengkajian frekuensi nafas dan saturasi 
oksigen setelah dilakukan teknik Deep Breathing 
Exercise di hari ketiga pada kedua subjek yaitu 
pada Tn. K RR : 23 x/menit dengan SPO2 91 %, 
sedangkan pada Tn. J RR : 24 x/menit dengan 
saturasi oksigen 98 %. Ada perbedaan hasil di hari 
terakhir penerapan yaitu dimana frekuensi nafas 
kedua subjek mengalami penurunan sesak nafas 
serta peningkatan saturasi oksigen. 

Researchgate 

Tabel 2.3 EBPN yang digunakan
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Rancangan Studi Kasus 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus 

merupakan jenis penelitian yang mencakup pengkajian yang bertujuan memberikan 

gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada 

dalam suatu kasus, atau dengan kata lain, studi kasus memusatkan perhatian pada suatu 

kasus secara intensif dan terperinsi. Penelitian pada metode ini, dilakukan secara 

mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara 

sistematis (Nursalam, 2016). 

B. Subyek Studi Kasus 

 Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini ialah individu atau klien yang sudah 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah pasien 

dengan diagnose medis pneumothoraks, usia 20-60 tahun, hemodinamik stabil (sistolik 

90-130 MmHg), pasien mengeluh sesak, RR>24x/menit, kesadaran komposmentis, 

bersedia menjadi responden. Adapun kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu pasien 

yang memiliki riwayat penyakit jantung, pasien yang mengalami kondisi penurunan 

kesadaran. 



45 
 

 
 

C. Fokus Studi kasus 

 Fokus studi kasus ini ialah melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien 

pneumothoraks dengan pola napas tidak efektif menggunakan intervensi kombinasi 

breathing exercise dan respiratory muscle stretching. 

D. Instrumen studi kasus 

 Instrumen yang digunakan pada studi kasus ini ialah format proses asuhan 

keperawatan, SOP intervensi.  

E. Prosedur Pengambilan Data 

Prosedur pengambilan data pada penelitian ini meliputi : 

1. Persiapan 

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus. 

2. Pengumpulan data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode observasi dan 

wawancara langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Dimana, data primer meliputi data yang 

diperoleh sendiri oleh peneliti melalui hasil pengukuran, pengamatan, survey 

dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini ialah data 

yang diperoleh melalui pihak lain yang secara rutin mengumpulkan data, 

seperti hasil lab, dan lain-lain. 
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3. Penyusunan laporan 

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tuls ilmiah 

sesuai dengan buku panduan tugas akhir ners UIN Alauddin Makassar 2022. 

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

 Tempat dilakukannya penelitian ini ialah ruang perawatan dewasa Mamminasa 

Baji RSUD Labung Baji Makassar pada tanggal 17 September 2021 pukul 10.00 

hingga 21 September 2021. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 hari. 

G. Analisis Data dan Penyajian Data 

 Analisis data dan penyajian data pada studi kasus ini disajikan secara tekstual 

dengan fakta-fakta yang dituangkan dalam teks dan bersifat naratif. 

H. Etika Studi Kasus 

 Prinsip umum etika yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah : 

1. Informed Concent 

 Informed concent ialah suatu bentuk persetujuan antara peneliti dengan pasien. 

Informed concent yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah memperkenalkan 

diri, menjelaskan tujuan pemberian tindakan, menjelaskan standar prosedur 

pelaksanaan tindakan, serta meminta persetujuan pasien untuk dijadikan 

responden pada penelitian. 

 

 

 



47 
 

 
 

2. Kerahasiaan (confidentiality) 

 Pada penelitian ini, peneliti memberikan jaminan kepada pasien untuk 

tetap menjaga privasi pasien dengan tidak mencantumkan nama melainkan 

hanya mencantumkan inisial dan rekam medik pasien.  

3. Keadilan (Justice) 

 Pada penelitian ini, peneliti bersikap adil dalam memperlakukan pasien dan 

menjamin bahwa subjek yang dilakukan oleh peneliti juga memberikan 

keuntungan yang sama terhadap pasien. 

4. Tidak merugikan (Non malaficience) 

 Pada penelitian ini, peneliti menjamin tidak melakukan intervensi yang 

justru akan memperburuk kondisi pasien.  
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BAB IV 

LAPORAN KASUS 
 

A. Pengkajian Keperawatan 

HARI/TANGGAL : 17 September 2021 

JAM PENGKAJIAN : 10.00 

PENGKAJI  : Risdawati, S.Kep 

RUANG   : Mamminasa Baji 

 

A. IDENTITAS 

A. PASIEN 

 Nama   : Tn. T  

 Jenis Kelamin  : Laki-laki 

 Umur   : 39 Tahun 

 Agama   : Islam 

 Status Perkawinan  : Belum menikah 

 Pekerjaan   : Tidak bekerja (IOM) 

 Pendidikan terakhir : Pendidikan Dasar 

 Alamat   : Jl. Mappaoddang wisma baji rupa 
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 No. CM   : 389928 

 Diagnostik Medis  : Pneumothorax dextra 

 Tgl masuk RS  : 13 September 2021 

B. PENANGGUNG JAWAB 

Nama   : Tn. T 

Umur   : 39 Tahun 

Pendidikan  : Pendidikan Dasar 

Pekerjaan   : Tidak bekerja (IOM) 

Alamat   : Jl. Mappaoddang wisma baji rupa 

 

II. RIWAYAT KEPERAWATAN 

A. RIWAYAT KESEHATAN PASIEN 

1. Riwayat Penyakit Sekarang 

a. Keluhan Utama   : Sesak 

b. Kronologi penyakit saat ini : 

Tn. T mengatakan masuk IGD dengan keluhan sesak akibat trauma dada karena 

kecelakaan lalu lintas yang dialaminya. Tindakan yang telah dilakukan kepada Tn. 

T adalah pemasangan Chest Tube akibat pneumothorax yang dialaminya. Keluhan 

yang dialami saat ini adalah nyeri dada yang disertai dengan sesak. 
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c. Pengaruh penyakit terhadap pasien : 

Tn. T mengatakan akibat penyakit yang dialaminya, pasien tidak bisa melakukan 

aktivitas seperti biasanya. 

d. Harapan pasien terhadap pelayanan kesehatan : 

Tn. T mengatakan banyak berharap dari pelayanan yang diberikan, pasien berharap 

bisa segera sembuh dan beraktivitas seperti biasanya. 

2. Riwayat Penyakit Masa Lalu 

a. Penyakit masa anak-anak : 

Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit masa anak-anak selain demam 

dan flu biasa 

b. Imunisasi : 

Pasien mengatakan imunisasinya lengkap 

c. Alergi : 

Pasien mengatakan tidak memilki alergi apapun baik itu makanan, obat-obatan 

maupun alergi akibat lingkungan seperti debu, dan lain-lain. 

d. Pengalaman saki/dirawat sebelumnya : 

Pasien mengatakan pernah dirawat di Rumah Sakit yang sama pada tahun 2020 

akibat Covid-19. 

e. Pengobatan terakhir : 

f. Pasien mengatakan pengobatan terakhir yang pernah dijalaninya adalah perawatan 

akibat Covid-19. 
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B. RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA 

1. Genogram 

G1 

 

 

 

GII 

 

 

 

GIII 

 

 

Keterangan : 

   : Laki-Laki 

 

   : Perempuan 

   : Garis perkawinan 

   : Garis keturunan 

   : Pasien 

   : Meninggal 

       ? : Tidak diketahui 

   : Garis serumah 

GI  : Kakek dan Nenek pasien telah meninggal dunia akibat peperangan. Kakek dan 

nenek pasien tidak memiliki riwayat penyakit yang sama dengan yang dialami pasien. 

X 

X ? ? 

X 

X X 

X X 

X 

? 

X 

39 ? ? ? 
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GII : Ayah pasien merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dan telah meninggal dunia. 

Ayah pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi. Ibu pasien merupakan anak 

terakhir dari 4 bersaudara dan telah meninggal dunia. Ibu pasien tidak memiliki 

riwayat penyakit apapun. 

GIII : Pasien merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang saat ini sedang dirawat 

di Rumah Sakit Labuang Baji akibat pneumothorakx yang dialami. Pasien memiliki 

riwayat penyakit Covid-19. Pasien saat ini tinggal bersama kedua temannya. 

C. PENGKAJIAN BIOLOGIS 

1. Rasa Aman dan Nyaman 

a. Pasien mengatakan nyeri dengan PQRST: 

P : Nyeri yang diarasakan pada bagian dada sebelah kanan 

Q : Nyeri yang dirasakan seperti tertusuk-tusuk 

R : Nyeri yang dirasakan tidak menjalar, hanya di bagian dada sebelah kanan saja 

atau area sekitar WSD 

S : Skala nyeri 7 (Sedang), pasien tampak meringis apabila nyeri timbul diukur 

dengan Numeric Rating Scale (NRS). 

T : Nyeri yang dirasakan hilang timbul terutama pada saat banyak bergerak dengan 

durasi ±30 menit, nyeri hilang apabila diberi obat 

b. Apakah mengganggu aktifitas : 

Pasien mengatakan nyeri yang dialaminya sangat mengganggu aktifitasnya 

terutama waktu istirahatnya. 
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c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan nyeri : 

Pasien mengatakan apabila nyeri timbul pasien hanya bisa menahan dan menunggu 

obat pereda nyeri diberikan. 

d. Apakah cara yang digunakan efektif : Tidak 

e. Apakah ada riwayat pembedahan : Pasien terpasang WSD sudah 3 hari 

2. Aktifitas Istirahat dan Tidur 

a. Aktifitas 

1. Apakah klien selalu berolahraga : 

Pasien mengatakan jarang berolahraga disaat sehat apalagi saat sakit. 

2. Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktifitas : 

Pasien tidak menggunakan alat bantu pada saat beraktifitas, hanya dibantu oleh 

keluarga 

3. Apakah ada gangguan aktifitas : 

Pasien mengatakan penyakitnya mengakibatkan pasien tidak bisa melakukan 

aktifitasnya secara mandiri dan harus dibantu oleh keluarga atau perawat seperti 

personal hygiene, berpakaian, mobilisasi, makan/minum. Pasien mengatakan 

akan merasa sesak apabila melakukan aktifitas-aktifitas tertentu misalnya saat 

berganti pakaian. 

4. Berapa lama melakukan kegiatan perhari : 

Pasien mengatakan sebelum sakit jarang melakukan kegiatan-kegiatan tertentu 

kebanyakan hanya berdiam diri di rumah atau berkumpul dengan teman-
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temannya. Saat sakit, pasien mengatakan tidak banyak melakukan kegiatan dan 

hanya berbaring di tempat tidur saja. 

5. Apakah klien memiliki keterampilan khusus : Tidak ada 

b. Istirahat 

1. Kapan dan berapa lama klien beristirahat : 

Pasien mengatakan selama sakit pasien hanya berbaring dan sesekali duduk. 

2. Apakah kegiatan untuk megisi waktu luang : 

Pasien mengatakan sebelum sakit untuk mengisi waktu luangnya, pasien hanya 

berkumpul dengan teman-temannya. Semenjak sakit, kegiatan untuk mengisi 

waktu luang yang biasa dilakukan pasien adalah berbincang dengan keluarganya 

dan kebanyakan hanya berbaring tanpa melakukan apa-apa. 

c. Tidur 

1. Bagaimana pola tidur klien : 

Pasien mengatakan sulit tidur disiang hari maupun dimalam hari akibat nyeri 

dada dan sesak yang dialaminya. Pada malam hari, pasien mengatakan biasanya 

tidur dipukul 21.00 namun sering terjaga dimalam hari akibat nyeri dan sesak 

yang dialaminya. 

2. Apakah kondisi saat ini mengganggu klien : 

Pasien mengatakan kondisinya saat ini sangatlah mengganggu tidur pasien. 

3. Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur : 
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Pasien mengatakan tidak pernah mengkonsumsi obat tidur jenis apapun apabila 

ingin tidur. 

4. Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur : 

Pasien mengatakan tidak melakukan kegiatan apapun menjelang tidur. 

3. Cairan 

a. Berapa banyak klien minum perhari : 

Pasien mengatakan semenjak dirawat pasien tidak begitu banyak minum hanya 

sekitar 1 botol ukuran 650 ml/hari. 

b. Minuman apa yang disukai klien dan yang biasa diminum klien : 

c. Pasien mengatakan sebelum sakit sangat suka minum kopi dan sudah dijadikan 

kebiasaan untuk minum kopi tiap hari namun sejak sakit, pasien tidak pernah 

mengkonsumsi kopi lagi. 

d. Apakah ada minuman yang disukai/dipantang : 

Pasien mengatakan suka minum kopi dan tidak memiliki pantangan minuman 

apapun. 

e. Apakah klien terbiasa minum alcohol : 

Pasien mengatakan apabila berkumpul dengan teman-temannya sering 

mengkonsumsi alkohol. 

f. Bagaimana pola pemenuhan cairan perhari : 
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Pasien mengatakan semenjak sakit tiap hari minum air mineral 650 ml, saat ini 

pemenuhan cairan pasien juga dibantu dengan cairan infus KN3B 1500ml/24jam 

dan infus RL 500ml. 

g. Ada program pembatasan cairan : 

Pasien mengatakan tidak ada instruksi sama sekali baik dari dokter maupun perawat 

mengenai pembatasan cairan. 

h. Bagaimana balance cairan klien : 

Intake :  

1)  Minum&makan : 800ml 

2) Infus   : 1500 ml (KN3B), 500 ml(RL) 

3) Dextopen  : 100 mg/8 jam = 20 x 3 = 60 cc 

4) As traneksamat  : 500 mg/8 jam = 100 x 3 = 300 cc 

5) Omeprazole  : 40 mg/12 jam = 8 x 2 = 16 cc 

6) Ceftriaxone  :  1 g/12 jam = 2 cc 

7) AM   : 5 cc x BB = 5 x 65 = 325 cc 

8) Total   : 3.503 cc 

 Output :  

1) Urine : 1500 cc 

2) Feses : 1 x BAB = 100 cc 

3) Drain : 300 cc 

4) Total : 1900 cc 
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IWL : (15 x BB)/24 jam : 15 x 65 = 975 cc 

Balance cairan : Intake - (output + IWL) 

   : 3.503 - (1900 + 975) 

   : 3.503 – 2.875 

   : 628 cc 

(Jumlah cairan yang masuk lebih banyak dibanding cairan yang keluar 

menunjukkan bahwa balance cairan seimbang). 

4. Nutrisi 

a. Apa yang biasa dimakan klien tiap hari : 

Keluarga pasien mengatakan sebelum sakit, pasien makan nasi, lauk, dan sayur 

namun sejak sakit pasien dianjurkan untuk makan bubur. Pasien mengatakan sejak 

sakit, pasien juga rutin mengkonsumsi buah-buahan. 

b. Bagaimana pola pemenuhan nutrisi klien : 

Pasien mengatakan sebelum sakit, pasien makan 3 kali sehari. Sejak sakit, pasien 

makan 2 kali sehari dengan porsi yang tidak dihabiskan (setengah dari porsi makan 

yang diberikan). 

c. Apakah ada makanan kesukaan, makanan yang dipantang : 

Pasien mengatakan sangat menyukai daging, buah dan tidak memiliki makanan 

pantangan apapun 

d. Apakah ada riwayat alergi terhadap makanan : 

Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi makanan jenis apapun. 
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e. Apakah ada kesulitan menelan atau mengunyah : 

Pasien mengatakan saat ini nafsu makannya tidak begitu baik, pasien juga 

mengatakan enggan untuk makan banyak karena takut jika BAB dan harus ke toilet 

sedangkan WSD masih terpasang. 

f. Apakah ada alat bantu dalam makan : 

Pasien tidak menggunakan alat bantu dalam makan jenis apapun. 

g. Apakah ada yang menyebabkan gangguan pencernaan : 

Pasien mengatakan saat ini tidak mengalami gangguan pencernaan. 

h. Bagaimana kondisi gigi geligi klien : 

Pasien mengatakan giginya masih lengkap dan tidak pernah mengalami sakit gigi. 

i. Adakah riwayat pengobatan atau pembedahan yang berkaitan dengan sistem 

pencernaan : 

Pasien mengatakan tidak pernah menjalani pembedahan ataupun riwayat 

pengibatan terkait sistem pencernaan. 

j. Adakah program diet klien : 

Pasien mengatakan saat ini sedang dianjurkan untuk diet makanan lunak. 

5. Eliminasi Urine dan Feses 

a. Eliminasi feses : 

1. Bagaimana pola pasien dalam defekasi : 

Pasien mengatakan semenjak dirawat di rumah sakit baru 1 kali BAB dengan 

karakteristik lunak. 
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2. Apakah terbiasa menggunakan obat pencahar : 

Pasien mengatakan tidak pernah menggunakan obat pencahar jenis apapun. 

3. Apakah ada kesulitan : 

Pasien mengatakan tidak mengalami kesulitan dalam BAB.  

4. Apakah klien menggunakan alat bantu untuk defekasi : 

Pada saat BAB pasien harus dibantu oleh keluarga dan melalui pisfot. 

b. Eliminasi urine : 

1. Apakah BAK klien teratur : 

Pasien mengatakan semenjak sakit tidak pernah merasakan sudah berapa kali 

BAK sebab terpasang kateter urine. 

2. Bagaimana pola, frekuensi, waktu, karakteristik serta perubahan yang terjadi 

dalam miksi : 

Urine bag dikosongkan tiap dua kali sehari (per 12 jam) dengan volume 1500 

ml dengan karakteristik berwarana kuning dan berbau khas urine.  

3. Apakah ada riwayat pembedahan, apakah menggunakan alat bantu dalam miksi: 

Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat pembedahan terkait sistem 

perkemihan. Saat ini pasien terpasang alat bantu berkemih yaitu kateter urine.  

4. Bila menggunakan alat bantu sudah berapa lama : 

Kateter urine terpasang sudah sejak 4 hari yang lalu dari hari pengkajian 

dilakukan. 
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6. Kebutuhan Oksigenasi dan Karbondioksida 

a. Pernafasan 

1. Apakah ada kesulitan dalam bernafas, bunyi nafas, dyspnea : 

Pasien mengatakan sulit untuk bernafas, dada terasa berat, pasien tampak 

mengalami dyspnea, pasien mengatakan ingin batuk tapi tidak bisa. 

2. Apakah yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah : 

Pasien mengatakan apabila sesak dada terasa berat maka pasien akan panik dan 

segera memanggil perawat. 

3. Apakah klien menggunakan alat bantu pernafasan : 

Saat ini pasien tampak menggunakan alat bantu pernafasan jenis nasal kanul 

dengan volume O26 ltr/menit. 

4. Posisi yang nyaman bagi pasien : 

Pasien mengatakan posisi yang dirasa nyaman adalah posisi kepala lebih tinggi 

dibanding kaki (semi fowler). 

5. Apakah klien terbiasa merokok, obat-obatan untuk melancarkan pernafasan : 

Pasien mengatakan dirinya adalah perokok aktif, pasien mengatakan tidak 

pernah menggunakan obat-obatan untuk melancarkan pernafasan. 

6. Apakah ada alergi terhadap debu, obat-obatan, dll : 

Pasien mengatakan tidak memiliki alergi terhadap debu maupun obat-obatan. 

7. Apakah klien pernah dirawat dengan gangguan pernafasan : 
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Pasien mengatakan pernah dirawat dengan gangguan pernafasan yaitu akibat 

Covid-19 dan dirawat di rumah sakit yang sama. 

b. Kardiovaskuler 

1. Apakah klien cepat lelah : 

Pasien mengatakan sebelum sakit tidak pernah mengalami keluhan cepat lelah 

setelah beraktifitas, namun sejak dirawat di rumah sakit pasien sering mengeluh 

lemas. 

2. Apakah ada keluhan berdebar-debar, nyeri dada yang menyebar, pusing, rasa 

berat di dada : 

Pasien mengatakan nyeri di area dada tempat terjadinya trauma dan tempat 

terpasangnya WSD, pasien mengeluh pusing dan rasa berat di dada terutama 

pada saat sesak. 

3. Apakah klien menggunakan alat pacu jantung : 

Pasien tidak menggunakan alat pacu jantung. 

4. Apakah klien mendapat obat untuk mengatasi gangguan kardiovaskuler : 

Pasien tidak mendapatkan obat apapun untuk mengatasi gangguan 

kardiovaskuler. 

7. Personal Hygiene : 

1. Bagaimana pola personal hygiene, berapa kali mandi, gosok gigi, dll : 

Pasien mengatakan sebelum sakit, pasien biasanya mandi 2 kali sehari, dan 

gosok gigi 2 kali sehari dan dilakukan secara mandiri. Namun, sejak sakit pasien 
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belum pernah mandi hanya diwashlap saja dengan menggunakan handuk kecil 

atau tissue basah, sejak sakit pasien rutin gosok gigi 1 kali sehari. 

2. Berapa hari klien terbiasa cuci rambut : 

Pasien mengatakan sebelum dirawat pasien terbiasa cuci rambut setiap hari. 

Namun, sejak sakit pasien tidak pernah cuci rambut. 

3. Apakah klien memerlukan bantuan dalam melakukan personal hygiene : 

Pasien mengatakan untuk personal hygiene harus dibantu oleh keluarga. 

8. Sex 

1. Pasien mengatakan belum pernah menikah. 

D. Pengkajian Psikososial dan Spiritual 

1. Psikologi 

a. Status emosi : 

1. Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya : 

Pasien tampak mampu mengekspresikan apa yang dirasakan saat ini. 

2. Bagaimana suasana hati klien : 

Pasien mengatakan saat pasien merasa sedikit stress dengan kondisi yang 

dialaminya.  

3. Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira : 

Pasien mengatakan apabila pasien merasa stress dengan kondisinya pasien akan 

mengajak keluarganya bercerita terkait kondisinya. 
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b. Konsep diri : 

1. Bagaimana klien memandang dirinya : 

Pasien mengatakan dirinya berharga dan masih dibutuhkan didalam 

keluarganya. 

2. Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada 

dirinya : 

Pasien percaya bahwa segala penyakit dapat disembuhkan termasuk 

penyakitnya. 

2. Hubungan Sosial 

a. Apakah klien mempunyai teman dekat : 

Pasien mengatakan sangat dekat dengan teman-temannya yang berasal dari 

Afganistan dan menganggap mereka seperti keluarga sendiri.  

b. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat : 

Pasien mengatakan tidak pernah mengikuti kegiatan masyarakat sekitar rumahnya 

sebab terkendala di bahasa. 

c. Apakah pekerjaan klien sekarang sesuai dengan kemampuan : 

Pasien mengatakan saat ini pasien tidak bekerja. 

3. Spiritual 

a. Apakah klien menganut satu agama : 

Pasien mengatakan menganut agama islam. 

b. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah : 
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Pasien mengatakan saat ini tidak melaksanakan shalat sebab kondisi yang 

dialaminya. 

III. PEMERIKSAAN FISIK 

A. Keadaan Umum 

1. Kesadaran : Composmentis GCS : E4V5M6 

2. Kondisi klien secara umum : Keadaan umum pasien tampak lemah 

3. Tanda-tanda vital : TD : 100/60 MmHg 

N : 76 x/ menit, P : 30x/menit, S : 36,8oC 

4. Pertumbuhan fisik : TB : 178 cm, BB : 65 Kg, IMT : 20,56 (Normal) 

5. Keadaan kulit :  

Tampak luka lecet di bagian lutut kanan dan betis, tampak luka lecet di bagian 

siku dan punggung, dada sebelah kanan tampak memar dan terdapat luka lecet. 

Warna kulit putih dan bersih.  

B. Pemeriksaan Cepalo Kaudal 

1. Kepala 

a. Kepala tampak simetris, kulit kepala tampak sedikit kotor, rambut pendek dan 

berwarna hitam, tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan, tidak ada luka di sekitar 

kepala, pertumbuhan rambut baik. 

b. Mata tampak bersih, pupil isokor, refleksi cahaya positif, sclera berwarna putih, 

konjungtiva anemis, tidak ada gangguan fungsi penglihatan. 
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c. Telinga tampak simetris, tidak ada kelainan bentuk telinga, tidak ada secret, tidak 

ada nyeri telinga, tidak ada luka, fungsi pendengaran baik. 

d. Hidung tampak simetris, tidak ada polip, tidak ada secret, tidak ada nyeri, fungsi 

penciuman baik. 

e. Mukosa bibir sedikit kering, warna lidah pucat, lidah tampak sedikit kotor, tampak 

dahak pada saat batuk, fungsi pengecapan kurang. 

2. Leher 

Tidak ada pembesaran tyrhoid, tidak ada distensi vena juguralis, tidak ada nyeri 

menelan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, tidak ada luka. 

3. Dada 

a. Inpeksi : 

Pengembangan dada tampak tidak simetris, terdapat retraksi otot dada, terpasang 

WSD pada dada sebelah kanan, tampak memar pada bagian dada sebelah kanan, 

terdapat luka lecet di bagian dada sebelah kanan. 

b. Auskultasi : 

Terdapat bunyi napas tambahan (ronchi), bunyi jantung dalam batas normal (lup-

dup), vesikuler melemah pada dada sebelah kanan. 

c. Perkusi : 

Suara perkusi pada dada sebelah kanan hipersonor. 

d. Palpasi :  
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Dada tidak simetris dimana dada kanan tertinggal dari dada kiri, terdapat nyeri 

tekan pada dada sebelah kanan, fremitus berkurang terutama pada dada sebelah 

kanan. 

4. Abdomen 

a. Inspeksi : 

Perut tampak datar, tidak ada striae, terdapat luka lecet pada bagian perut sebelah 

kanan, dimdimg abdomen tampak simetris, warna kulit abdomen sama dengan 

warna kulit sekitar. 

b. Auskultasi : 

Peristaltik usus terdengar sebanyak 11 x/menit. 

c. Perkusi : 

Suara perkusi timpani. 

d. Palpasi : 

Abdomen teraba lunak, tidak ada massa atau tumor, tidak ada nyeri tekan. 

5. Genetalia 

a. Inspeksi : 

Terpasang selang kateter. 

b. Palpasi : 

Tidak teraba penumpukan urine. 

6. Ekstremitas 

a. Atas : 
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Kedua tangan simetris, jari-jari lengkap, tonus otot menurun, terpasang infus di sebelah 

kanan, kekuatan otot kanan 4 kiri 5, kuku tampak pendek dan bersih, terdapat luka lecet 

pada bagian siku kanan dan kiri, CRT<2 detik 

b. Bawah : 

Kedua kaki simetris, jari-jari kaki lengkap, tonus otot menurun, tidak ada varices, 

kekuatan otot kanan 4 kiri 4, terdapat luka lecet pada bagian lutut kanan dan betis. 

IV. Pemeriksaan Penunjang 

a. Foto Thorax : 

Tanggal pemeriksaan : 14 September 2021 

Hasil pemeriksaan radiografi thorax AP : 

1. Konsolidasi homogeny pada lapangan paru kanan 

2. Cor : CTR normal. Aorta normal 

3. Sinus dan diafragma normal 

4. Bayangan lusen pada jaringan lunak hemitoraks kanan 

Kesan : 

1. Konstusio paru dextra 

2. Emfisema subkutis hemitoraks dextra 
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b. Pemeriksaan Laboratorium : 

1. Analisa Gas darah : 

Tanggal pemeriksaan : 17 September 2021 

Pemeriksaan Hasil Nilai Rujukan Satuan 
Kimia Darah    
Analisa Gas Darah    
PH 7.468 7.35-7.45  
SO2 100 95-98 % 
PO2 220 80.0-100.0 mmHg 
ctO2 - 15.8-22.3 Ml/dl 
PCO2 31,4 35.0-45.0 mmHg 
ctCO2 24 23-27 mmol/l 
HCO3 22,7 22-26 mmol/l 
BE -1 -2 s/d +2 mmol/l 
LAC - 0.5-1.6 mmol/l 
Kesan/Saran Alkalosis Respiratorik 

 

2. Hematologi 

Tanggal pemeriksaan : 17 September 2021 

Jenis Pemeriksaan Hasil Rujukan Satuan 
Hematologi    
PT 9.3 10-15 Detik 
INR 0.89   
APTT 24.8 20-30 Detik 

 

3. Kimia Darah 

Tanggal pemeriksaan : 16 september 2021 

Jenis Pemeriksaan Hasil Rujukan Satuan 
Kimia Darah    
SGOT 109 6-30 IU/dL 
SGPT 56 7-32 IU/dL 
Ureum 62 <50 Mg/dL 
Kreatinin 1.00 L : 0.7-1.1, P : 0.6-0.9 Mg/dL 
Glukosa Darah Sewaktu 85 <200 Mg/dL 

Kesan : Peningkatan enzim-enzim transaminase 
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4. Darah rutin 

Tanggal pemeriksaan : 16 September 2021 

Jenis Pemeriksaan Hasil Rujukan 
WBC 3,9 [10^3/uL] 4,11-11,30 
RBC 2.21 – [10^3/uL] 4.50-5.90 
HGB 6.8 – [g/dL] 14.0-17.5 
HCT 18.9 – [%] 41.5-50.4 
MCHC 36.0 + [g/dL] 33.4-35.5 
PLT 77 – [10^3/uL] 172-450 
PCT 0.08 – [%] 0.17-0.35 
LYMPH 0.77 – [10^3/uL] 8.7 – [%] 1.00-4.80 20.0-50.0 

Kesan : 1. Anemia normositik normokrom 

2. Trombositopenia sedang 

V. Terapi Yang Diberikan 

a. Jenis terapi yang diberikan : 

1. Ceftriaxone : 1 gr/12 jam/IV 

2. Ketorolac : 30 mg/8 jam/IV 

3. Omeprazole : 40 mg/12 jam/IV 

4. Dextopen : 1 amp/8 jam/IV 

5. As.traneksamat : 500 mg/12 j/IV 

6. Infus RL 500 ml 

7. Cairan KN3B 1500 cc/24 jam 

b. Estimasi tanggal pemulangan : 23 September 2021 

c. Edukasi pasien pulang : 

1. Rutin minum obat 

2. Kontrol di poliklinik 
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VI. Analisa Data 

DATA ETIOLOGI MASALAH 
DS :  

1. Klien mengeluh sesak 
2. Pasien mengatakan sulit untuk 

bernafas, dada terasa berat 
DO : 

1. Pasien tampak mengalami dyspnea 
2. Tanda-tanda vital : TD : 100/60 
N : 76x/menit, P : 30x/Menit, S : 
36,8ْC 
3. Pengembangan dada tampak tidak 

simetris 
4. Terdapat retraksi otot dada 
5. Vesikuler melemah pada dada 

sebelah kanan 
6. Suara perkusi pada dada sebelah 

kanan hipersonor 

Pneumothoraks spontan, 
traumatic, autogenic 

 
 

Udara masuk ke dalam 
kavum pleura 

 
 
 

Meningkatkan tekanan 
intra pleura 

 
 

Kemampuan dilatasi 
alveoli menurun 

 
 
 

Atelektasis 
 
 

Sesak 
 
 
 

Pola napas tidak efektif 
 

 
 

Pola napas tidak efektif 

DS : 
1. Klien mengeluh sesak 
2. Pasien mengatakan tidak mampu 

batuk 
DO : 

1. Terpasang Chest Tube (WSD) 
sejak 3 hari yang lalu 

2. Terdapat bunyi napas tambahan 
(ronchi) 

3. Vesikuler melemah pada dada 
sebelah kanan 

4. Suara perkusi pada dada sebelah 
kanan hipersonor 

5. Dada tidak simetris dimana dada 
kanan tertinggal dari dada kiri 

6. Fremitus berkurang 

Penumpukan cairan dalam 
rongga pleura 

 
 

Ekspansi paru menurun 
 
 
 

Sesak napas 
 
 

Kelemahan dan upaya 
batuk buruk 

 
 

Bersihan jalan napas tidak 
efektif 

Bersihan jalan napas 
tidak efektif 
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DS : 
1. Tn. T mengeluh nyeri pada dada 

sebelah kanan 
2. Nyeri yang dirasakan seperti 

tertusuk-tusuk 
3. Nyeri yang dirasakan tidak 

menjalar, hanya di bagian dada 
sebelah kanan saja atau area 
sekitar WSD 

4. Skala nyeri 7 (Sedang) diukur 
dengan menggunakan Numeric 
Rating scale (NRS) 

5. Nyeri yang dirasakan hilang timbul 
terutama pada saat banyak 
bergerak dengan durasi ±30 menit, 
nyeri hilang apabila diberi obat 

6. Pasien mengatakan nyeri yang 
dialaminya sangat mengganggu 
aktifitasnya terutama waktu 
istirahatnya 

DO : 
1. Terpasang Chest Tube (WSD) 

sejak 3 hari yang lalu 
2. Pasien tampak meringis apabila 

nyeri timbul 
3. Terdapat nyeri tekan pada dada 

sebelah kanan 

Terputusnya kontinuitas 
tulang dan jaringan 

 
 
 

Nosiseptor menghantarkan 
zat kimia bradikinin 

 
 

Menurunnya ambang nyeri 
 
 
 
 

Nyeri 

Nyeri 

DS : 
1. Tn. T mengatakan akibat penyakit 

yang dialaminya, pasien tidak bisa 
melakukan aktivitas seperti 
biasanya 

2. Pasien mengatakan penyakitnya 
mengakibatkan pasien tidak bisa 
melakukan aktifitasnya secara 
mandiri dan harus dibantu oleh 
keluarga atau perawat seperti 
personal hygiene, berpakaian, 
mobilisasi, makan/minum 

3. Pasien mengatakan akan merasa 
sesak apabila melakukan aktifitas-
aktifitas tertentu misalnya saat 
berganti pakaian 

4. Selama sakit pasien sering 
mengeluh lemas 

5. Pasien mengeluh pusing dan rasa 
berat di dada terutama pada saat 
sesak 

DO : 
1. Kondisi umum pasien tampak 

lemah 

Pneumothoraks spontan, 
traumatic, autogenic 

 
 

Udara masuk ke dalam 
kavum pleura 

 
 

 
Meningkatkan tekanan 

intra pleura 
 
 

Kemampuan dilatasi 
alveoli menurun 

 
 

Atelektasis 
 
 

Sesak 
 
 

Pola napas tidak efektif 

Intoleransi Aktifitas 
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2. Aktifitas klien tampak dibantu 
seperti makan, toileting, personal 
hygiene, dan mengganti pakaian 

3. Kekuatan otot ekstremitas atas 4 5 
4. Kekuatan otot ekstremitas bawah 4 

4 
 

 
 

Intoleransi aktifitas 

DS : 
1. Klien mengatakan masuk Rumah 

sakit karena kecelakaan lalulintas 
DO : 

1. Terdapat luka lecet pada bagian 
siku kanan dan kiri 

2. Terdapat luka lecet pada bagian 
lutut kanan dan betis 

3. Terpasang drain (chest tube) 
4. Hasil pemeriksaan darah 

menunjukkan  

Tension pneumothoraks 
 
 

Trauma dada penetrasi 
 
 
 

Udara memasuki ruang 
pleura pada saat inspirasi 

dan tidak dapat keluar 
pada saat ekspirasi 

 
 

Insersi WSD 
 
 

Risiko Infeksi 
 

Risiko Infeksi 

 

B. Diagnosis Keperawatan 

1. Pola napas tidak efektif b.d hambatan upaya napas d.d dyspnea, penggunaan 

otot bantu pernapasan, pola napas abnormal (D. 0005) 

2. Bersihan jalan napas tidak efektif b.d benda asing dalam jalan napas d.d 

dyspnea, tidak mampu batuk, ronkhi, gelisah, frekuensi napas berubah (D. 

0001) 

3. Nyeri akut b.d agen pencedera fisik d.d mengeluh nyeri, tampak meringis, 

bersikap protektif, gelisah, sulit tidur, pola napas berubah (D. 0077) 

4. Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan 

oksigen d.d mngeluh lelah, dyspnea saat/setelah aktivitas, merasa lemah (D. 

0056) 

5. Risiko infeksi b.d efek prosedur invasif (D. 0142) (PPNI, 2016).
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C. Intervensi Keperawatan 

No 
Diagnosis 

Keperawatan 
Tujuan & Kriteria 
hasil (PPNI, 2018) 

Intervensi (Tim Pokja SLKI & SIKI DPP PPNI, 
2018) Rasional 

1. Pola napas tidak 
efektif b.d 
hambatan upaya 
napas d.d dyspnea, 
penggunaan otot 
bantu pernapasan, 
pola napas 
abnormal 

Setelah dilakukan 
intervensi keperawatan 
selama 3x24 jam 
diharapkan pola napas 
membaik (L. 01004) 
dengan kriteria hasil : 

a. Dyspnea 
menurun 

b. Penggunaan 
otot bantu 
pernapasan 
menurun 

c. Frekuensi napas 
membaik 

Manajemen jalan napas (I. 01011) : 
Observasi : 
1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalamam, 

usaha napas) 
2. Monitor bunyi napas tambahan 
3. Monitor sputum 
Terapeutik : 
1. Pertahankan kepatenan jalan napas 
2. Posisikan fowler atau semi fowler 
3. Berikan minuman hangat 
4. Lakukan kombinasi breathing exercise dan 

respiratory muscle stretching 
Edukasi : 
1. Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika 

tidak kontra indikasi 
2. Ajarkan batuk efektif 
Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, 

ekspektoran, mukolitik, jika perlu 
2. Pemantauan respirasi 

Observasi : 
1. Mengetahui perubahan pola napas 

pasien 
2. Mengidentifikasi adanya hambatan 

pada saluran pernapasan 
3. Mengetahui adanya produksi sputum 
Terapeutik : 
1. Mempertahankan jalan napas agar tetap 

paten 
2. Memberikan posisi yang nyaman dan 

agar pemasukan O2 lebih baik 
3. Mengencerkan dahak 
4. Untuk meningkatkan ekspansi dada 
5. Untuk membersihkan jalan napas 
Edukasi : 
1. Menjaga agar cairan tetap seimbang 
2. Membersihkan jalan napas 
Kolaborasi : 
1. Kolaborasi untuk mengencerkan 

dahak, jika perlu 
2. Memantau perubahan status respirasi 

2. Bersihan jalan 
napas tidak efektif 
b.d benda asing 
dalam jalan napas 
d.d dyspnea, tidak 
mampu batuk, 
ronkhi, gelisah, 
frekuensi napas 
berubah 

Setelah diberikan 
intervensi keperawatan 
selama 3x24 jam maka 
diharapkan bersihan 
jalan napas (L. 01001) 
meningkat dengan 
kriteria hasil : 

a. Batuk efektif 
meningkat 

Latihan batuk efektif (I. 01006) : 
Observasi : 
1. Identifikasi kemampuan batuk 
2. Monitor adanya retensi sputum 
3. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran 

pernapasan 
4. Monitor input dan output cairan 
Terapeutik : 
1. Atur posisi semi fowler atau fowler 

Observasi ; 
1. Mengetahui sejauh mana kemampuan 

batuk pasien 
2. Mengetahui apakah ada produksi 

sputum 
3. Mengetahui apakah terjadi infeksi 

saluran pernapasan 
4. Mengetahui keseimbangan cairan 

 
Terapeutik : 
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b. Produksi 
sputum 
menurun 

c. Dispnea 
menurun 

2. Pasang perlak dan bengkok di pangkuan 
pasien 

3. Buang secret pada tempat sputum 
Edukasi : 
1. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif 
2. Anjurkan Tarik napas dalam melalui hidung 

selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, 
kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir 
mencucu (dibulatkan) selama 8 detik 

3. Anjurkan mengulangi Tarik napas dalam 
hingga 3 kali 

4. Anjurkan batuk dengan kuat langsung 
setelah Tarik napas dalam yang ke 3 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian mukolitik atau 

ekspektoran, jika perlu 

1. Memberikan posisi yang nyaman 
dengan kepala lebih tinggi 

2. Agar sputum tidak merembes 
3. Mencegah infeksi nasokomial 
Edukasi : 
1. Agar pasien paham akan prosedur yang 

akan diberikan 
2. Salah satu prosedur batuk efektif 
3. Agar pengeluaran sputum lebih efektif 
Kolaborasi : 
1. Sebagai pengencer dahak 

3. Nyeri akut b.d agen 
pencedera fisik d.d 
mengeluh nyeri, 
tampak meringis, 
bersikap protektif, 
gelisah, sulit tidur, 
pola napas berubah 

Setelah diberi tindakan 
keperawatan 3x24 jam 
maka diharapkan tingkat 
(L. 08066) nyeri 
menurun dengan kriteria 
hasil : 

a. Keluhan nyeri 
menurun 

b. Meringis 
menurun 

c. Pola napas 
membaik 

Manajemen nyeri (I. 08238) : 
Observasi : 
1. Identfikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 
2. Identifikasi skala nyeri 
3. Identifikasi respons nyeri non verbal 
4. Identifikasi faktor yang memperberat dan 

memperingan nyeri 
5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan 

tentang nyeri 
6. Monitor keberhasilan terapi komplementer 

yang sudah diberikan 
7. Monitor efek samping penggunaan analgetik 
Terapeutik : 
1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 
2. Kontrol ruangan yang dapat memperberat 

rasa nyeri 
3. Fasilitasi istirahat dan tidur 

Observasi : 
1. Untuk mengidentifikasi karakteristik 

nyeri yang dirasakan pasien 
2. Untuk mengidentifikasi tingkat 

keparahan nyeri yang dirasakan pasien 
3. Untuk mengetahui apakah ada respons 

terhadap nyeri atau tidak 
4. Untuk mengetahui faktor pencetus 

nyeri 
5. untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan pasien terkait nyeri 
6. Mengetahui kefektifan terapi 

komplementer yang telah diberikan 
7. Mengetahui apakah ada efek samping 

yang dirasakan pasien dari penggunaan 
analgetik 

Terapeutik : 
1. Untuk mengurangi penggunaan 

analgetik dalam penanganan nyeri 
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4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam 
pemilihan strategi meredakan nyeri 

Edukasi : 
1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu 

nyeri 
2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 
3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 
4. Anjurkan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 
Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian anlgetik, jika perlu 

2. Memberi rasa nyaman kepada pasien 
3. Mengatur pola istirahat pasien 
4. Untuk mengetahui kontraindikasi dari 

strategi menurunkan nyeri yang 
diberikan 

Edukasi : 
1. Agar pasien mampu mengenali nyeri 

yang dirasakan 
2. Agar pasien mampu mengontrol nyeri 

secara mandiri 
3. Agar pasien mampu mengenali 

perkembangan nyeri yang dirasakan 
secara mandiri 

4. Mengurangi tingkat ketergantungan 
analgetik 

Kolaborasi : 
1. Untuk mengurangi nyeri 

4. Intoleransi 
aktivitas b.d 
ketidakseimbangan 
antara suplai dan 
kebutuhan oksigen 
d.d mengeluh 
lelah, dyspnea 
saat/setelah 
aktivitas, merasa 
lemah 

Setelah diberikan 
tindakan keperawatan 
selama 3x24 jam maka 
diharapkan toleransi 
aktivitas (L. 05047)  
meningkat, dengan 
kriteria hasil : 

a. Keluhan lelah 
menurun 

b. Dispnea saat 
dan setelah 
aktivitas 
menurun 

c. Perasaan lemah 
membaik 

Manajemen energi (I. 05178) : 
Observasi : 
1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang 

mengakibatkan kelelahan 
2. Monitor kelelahan fisik dan emosional 
3. Monitor pola dan jam tidur 
4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama 

melakukan aktivitas 
Terapeutik : 
1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah 

stimulus 
2. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau 

aktif 
3. Berikan aktivitas distraksi yang 

menenangkan 
4. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak 

adapt berpindah atau berjalan 
 

Kolaborasi : 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab 

kelelahan 
2. Untuk tingkat kelelahan yang dirasakan 

pasien 
3. Mengatur waktu istirahat pasien 
4. Mengetahui lokasi ketidaknyamanan 

selama beraktivitas terjadi 
Terapeutik : 
1. Meningkatkan kenyamanan pasien 
2. Melatih otot-otot pasien agar tidak 

kaku 
3. Meningkatkan kenyamanan pasien 
4. Mengajarkan mobilisasi sederhana 
Edukasi : 
1. Untuk mengurangi kelelahan pasien 

saat beraktivitas 



76 
 

 
 

Edukasi : 
1. Anjurkan tirah baring 
2. Anjurkan melakukan aktivitas secara 

bertahap 
3. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda 

dan gejala kelelahan tidak berkurang 
4. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi 

kelelahan 
Kolaborasi : 
1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara 

meningkatkan asupan makanan 

2. Untuk melatih kemandirian pasien 
dalam melakukan aktivitas 

3. Agar kelelahan segera ditangani 
4. Untuk mengurangi kelelahan yang 

dirasakan pasien 
Kolaborasi : 
1. Untuk memenuhi kebutuhan energi 

pasien 
 

5. Risiko infeksi b.d 
efek prosedur 
invasif 

Setelah diberikan 
tindakan keperawatan 
selama 3x24 jam maka 
diharapkan status imun 
(L. 14133) membaik, 
dengan kriteria hasil : 

a. Integritas kulit 
meningkat 

b. Integritas 
mukosa 
meningkatt 

c. Suhu tubuh 
membaik 

Pencegahan infeksi (I. 14539) : 
Observasi : 
1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan 

sistemik 
Terapeutik : 
1. Batasi jumlah pengunjung 
2. Berikan perawatan kulit pada area edema 
3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien 
4. Pertahankan teknik aseptic pada pasien 

berisiko tinggi 
Edukasi : 
1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 
2. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar 
3. Ajarkan etika batuk 
4. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau 

luka operasi 
5. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 
6. Anjurkan meningkatkan asupan cairan 
Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu 

Observasi :  
1. Antisipasi terjadinya infeksi 
Terapeutik : 
1. Menjaga privasi dan meningkatkan 

kenyamanan pasien 
2. Mencegah terjadinya infeksi 
3. Mencegah terjadinya infeksi 

nasokomial 
4. Mencegah terjadinya penularan virus 
Edukasi : 
1. Agar pasien mampu mengenali tanda 

dan gejala infeksi 
2. Mencegah terjadinya infeksi 

nasokomial 
3. Mencegah penularan droppet 
4. Agar pasien mampu mengenali 

perkembangan lukanya 
5. Agar mempercepat pemulihan 
6. Agar menjaga cairan tetap seimbang 

dan mencegah terjadinya syok 
Kolaborasi : 
1. Meningkatkan imunitas tubuh 
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D. Implementasi Keperawatan 

No 
Diagnosis 

Keperawatan 
Waktu Implementasi Nama Jelas 

1. Pola napas tidak efektif 
b.d hambatan upaya 
napas d.d dyspnea, 
penggunaan otot bantu 
pernapasan, pola napas 
abnormal 

Sabtu, 18 
September 

2021 
Pukul 08.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manajemen jalan napas : 
Observasi : 
1. Memonitor pola napas  

Hasil : RR : 30 x/menit, terdapat penggunaan otot bantu 
pernapasan, pola napas abnormal 

2. Memonitor bunyi napas tambahan 
Hasil : Terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi 

3. Memonitor sputum 
Hasil : Terdapat sputum yang sulit dikeluarkan dengan 
karakteristik berwarna putih 

Terapeutik : 
1. Mempertahankan kepatenan jalan napas 

Hasil : Mempertahankan kepatenan jalan napas dengan 
memberikan posisi semi fowler dan bantuan O2, pasien 
mengatakan nyaman dengan posisi yang diberikan 

2. Memposisikan fowler atau semi fowler 
Hasil : Memberikan posisi semifowler dimana pasien mengatakan 
merasa lebih nyaman 

3. Memberikan minuman hangat 
Hasil : Keluarga mengatakan pasien rutin diberi air hangat di pagi 
hari 

4. Melakukan kombinasi breathing exercise dan respiratory muscle 
stretching 
Hasil : Memberikan kombinasi teknik breathing exercise dan 
respiratory muscle stretching untuk membantu pengembangan 
ekspansi paru dan menurunkan sesak dengan hasil RR : 29x/menit, 
HR : 89x/menit, pasien masih mengeluh sesak 
 
 
 

Edukasi : 

Risdawati 
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Senin, 20 
September 
2021 Pukul 

08.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Menganjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak kontra 
indikasi 
Hasil : Pasien minum 650 ml hari ditambah dengan terapi cairan 
berupa infus RL500ml dan KN3B 1500 ml/24 jam 

2. Mengajarkan batuk efektif 
Hasil : Pasien belum bisa batuk dengan efektif 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian O2  

Hasil : Kolaborasi pemberian O₂  nasal kanul 6 ltr/menit, pasien 
mengatakan merasa nyaman dengan diberikan bantuan oksigen 

2. Memantauan respirasi 
Hasil : RR : 29x/menit, pasien mengatakan masih merasa sesak 
 

 
Manajemen jalan napas : 
Observasi : 
1. Memonitor pola napas  

Hasil : RR : 27 x/menit, terdapat penggunaan otot bantu 
pernapasan, pola napas abnormal 

2. Memonitor bunyi napas tambahan 
Hasil : Bunyi napas tambahan ronkhi menurun 

3. Memonitor sputum 
Hasil : Terdapat sputum yang sulit dikeluarkan dengan 
karakteristik berwarna putih 

Terapeutik : 
1. Mempertahankan kepatenan jalan napas 

Hasil : Mempertahankan kepatenan jalan napas dengan 
memberikan posisi semi fowler dan bantuan O2 nasal kanul 5 
liter/menit 

2. Memposisikan fowler atau semi fowler 
Hasil : Memberikan posisi semifowler, pasien mengatakan lebih 
nyaman diberi posisi semi fowler 

3. Memberikan minuman hangat 
Hasil : Pasien mengatakan rutin minum air hangat di pagi hari 
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Selasa, 21 
September 
2021 Pukul 

08.45 

4. Melakukan kombinasi breathing exercise dan respiratory muscle 
stretching  
Hasil : Memberikan kombinasi teknik breathing exercise dan 
respiratory muscle stretching untuk membantu pengembangan 
ekspansi paru dan menurunkan sesak dengan hasil RR : 27x/menit, 
HR : 91x/menit, Pasien mengatakan sesak mulai menurun 
 

Edukasi : 
1. Menganjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak kontra 

indikasi 
Hasil : Pasien minum 650 mlhari ditambah dengan terapi cairan 
berupa infus RL500ml dan KN3B 1500 ml/24 jam 

2. Mengajarkan batuk efektif 
Hasil : Pasien bisa batuk namun belum bisa batuk dengan kuat 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian O2 

Hasil : Kolaborasi pemberian O₂  nasal kanul 5 ltr/menit 
2. Memantauan respirasi 

Hasil : Memantau status respirasi pasien 
 
 

Manajemen jalan napas : 
Observasi : 
1. Memonitor pola napas  

Hasil : RR : 25 x/menit, penggunaan otot bantu pernapasan 
menurun, pola napas masih berada pada ambat batas abnormal 

2. Memonitor bunyi napas tambahan 
Hasil : Bunyi napas tambahan ronkhi menurun 

3. Memonitor sputum 
Hasil : Terdapat sputum pada saat pasien batuk dengan 
karakteristik berwarna putih 

Terapeutik : 
1. Mempertahankan kepatenan jalan napas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risdawati 
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Hasil : Mempertahankan kepatenan jalan napas dengan 
memberikan posisi semi fowler dan bantuan O2 nasal kanul 5 
liter/menit 

2. Memposisikan fowler atau semi fowler 
Hasil : Memberikan posisi semi fowler, pasien merasa nyaman 
dengan posisi yang diberikan 

3. Memberikan minuman hangat 
Hasil : Pasien mengatakan rutin minum air hangat 

4. Melakukan kombinasi breathing exercise dan respiratory muscle 
stretching  
Hasil : Memberikan kombinasi teknik breathing exercise dan 
respiratory muscle stretching untuk membantu pengembangan 
ekspansi paru dan menurunkan sesak dengan hasil RR : 24x/menit, 
HR : 84x/menit, pasien mengatakan sesak yang dirasakan sudah 
menurun 

Edukasi : 
1. Menganjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, jika tidak kontra 

indikasi 
Hasil : Pasien minum 650 mlhari ditambah dengan terapi cairan 
berupa infus RL500ml dan KN3B 1500 ml/24 jam 

2. Mengajarkan batuk efektif 
Hasil : Pasien bisa batuk 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian O2  

Hasil : Kolaborasi pemberian O₂  nasal kanul 5 ltr/menit 
2. Memantauan respirasi 

Hasil : Memantau status respirasi pasien 
2. Bersihan jalan napas 

tidak efektif b.d benda 
asing dalam jalan napas 
d.d dyspnea, tidak 
mampu batuk, ronkhi, 
gelisah, frekuensi napas 
berubah 

Sabtu, 18 
September 

2021 
Pukul 08.30 

 
 
 
 

Latihan batuk efektif : 
Observasi : 
1. Mengidentifikasi kemampuan batuk 

Hasil : Pasien mengatakan ada lendir yang tertahan namun tidak 
mampu mengeluarkan karena tidak mampu batuk 

2. Memonitor adanya retensi sputum 
Hasil : Pasien mengatakan ada lendir yang tertahan 

3. Memonitor tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan 

Risdawati 
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Hasil : Pasien mengatakan gatal pada tenggorokan, terdapat lendiri, 
dan selalu ingin batuk tapi tidak bisa 

4. Memonitor input dan output cairan 
Hasil : Pasien minum 650ml/hari, terapi intravena berupa RL500ml 
dan KN3B1500ml/24 jam dan pengosongan urine bag 1500cc 

Terapeutik : 
1. Mengatur posisi semi fowler atau fowler 

Hasil : Pasien mengatakan lebih nyaman dengan posisi yang 
diberikan  

2. Memasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien 
Hasil : Menyediakan pasien tempat sputum 

3. Membuang secret pada tempat sputum 
Hasil : Membuang secret di tempat sputum yang sudah disediakan 

Edukasi : 
1. Menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif 

Hasil : Pasien mengatakan paham terkait tujuan dan prosedur batuk 
efektif yang dijelaskan 

2. Menganjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, 
ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan 
bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik 
Hasil : Pasien mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan 

3. Menganjurkan mengulangi Tarik napas dalam hingga 3 kali 
Hasil : Pasien mengikuti instruksi 

4. Menganjurkan batuk dengan kuat langsung setelah Tarik napas 
dalam yang ke 3 
Hasil : Pasien tidak mampu batuk dengan kuat karena akan terasa 
nyeri pada area dada 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran  

Hasil : Tidak dilakukan kolaborasi pemberian mukolitik atau 
ekspektoran 
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Senin, 20 
September 
2021 Pukul 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latihan batuk efektif : 
Observasi : 
1. Mengidentifikasi kemampuan batuk 

Hasil : Pasien mengatakan sudah mulai bisa batuk sedikit-sedikit 
untuk mengeluarkan lendir yang tertahan 

2. Memonitor adanya retensi sputum 
Hasil : Pasien mengatakan merasakan masih ada lendir yang 
tertahan 

3. Memonitor tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan 
Hasil : Pasien mengatakan gatal pada tenggorokan, terdapat lendir, 
dan selalu ingin batuk tapi tidak bisa terlalu kuat 

4. Memonitor input dan output cairan 
Hasil : Pasien minum 650ml/hari, terapi intravena berupa RL500ml 
dan KN3B1500ml/24 jam dan pengosongan urine bag 1500cc 

Terapeutik : 
1. Mengatur posisi semi fowler atau fowler 

Hasil : Mengatur posisi fowler, pasien mengatakan lebih nyaman 
2. Memasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien 

Hasil : Menyediakan pasien tempat sputum 
3. Membuang secret pada tempat sputum 

Hasil : Membuang secret di tempat sputum yang sudah disediakan 
Edukasi : 
1. Menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif 

Hasil : Pasien mengatakan paham terkait tujuan dan prosedur batuk 
efektif yang dijelaskan 

2. Menganjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, 
ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan 
bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik 
Hasil : Pasien mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan 

3. Menganjurkan mengulangi Tarik napas dalam hingga 3 kali 
Hasil : Pasien mengikuti instruksi 

4. Menganjurkan batuk dengan kuat langsung setelah Tarik napas 
dalam yang ke 3 
Hasil : Pasien mampu batuk namun tidak begitu kuat 
 

Risdawati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Selasa, 21 
September 
2021 Pukul 

09.05 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran 

Hasil : Tidak dilakukan kolaborasi pemberian mukolitik atau 
ekspektoran 
 

 
Latihan batuk efektif : 
Observasi : 
1. Mengidentifikasi kemampuan batuk 

Hasil : Pasien mengatakan sudah bisa batuk dan mengeluarkan 
lender yang tertahan dengan baik  

2. Memonitor adanya retensi sputum 
Hasil : Pasien mengatakan sudah bisa mengeluarkan lender yang 
tertahan 

3. Memonitor tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan 
Hasil : Pasien mengatakan masih merasakan gatal di bagian 
tenggorokan, terdapat lendir  

4. Memonitor input dan output cairan 
Hasil : Pasien minum 650ml/hari, terapi intravena berupa RL500ml 
dan KN3B1500ml/24 jam dan pengosongan urine bag 1500cc 

Terapeutik : 
4. Mengatur posisi semi fowler atau fowler 

Hasil : Mengatur posisi fowler 
5. Memasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien 

Hasil : Menyediakan pasien tempat sputum 
6. Membuang secret pada tempat sputum 

Hasil : Membuang secret di tempat sputum yang sudah disediakan 
Edukasi : 
5. Menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif 

Hasil : Pasien mengatakan paham terkait tujuan dan prosedur batuk 
efektif yang dijelaskan 

6. Menganjurkan Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, 
ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan 
bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik 
Hasil : Pasien mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan 
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7. Menganjurkan mengulangi Tarik napas dalam hingga 3 kali 
Hasil : Pasien mengikuti instruksi 

8. Menganjurkan batuk dengan kuat langsung setelah Tarik napas 
dalam yang ke 3 
Hasil : Pasien mampu batuk dengan kuat dan mengeluarkan lender 
yang tertahan 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, jika perlu 

Hasil : Tidak dilakukan kolaborasi pemberian mukolitik atau 
ekspektoran 

3. Nyeri akut b.d agen 
pencedera fisik d.d 
mengeluh nyeri, tampak 
meringis, bersikap 
protektif, gelisah, sulit 
tidur, pola napas 
berubah 

Sabtu, 18 
September 

2021 
Pukul 09.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manajemen nyeri : 
Observasi : 
1. Mengidentfikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 
Hasil : Pasien mengatakan nyeri pada bagian dada sebelah kanan 
terutama yang terpasang chest tube, dengan karakteristik seperti 
tertusuk-tusuk, durasi nyeri ±30 menit hilang timbul, nyeri yang 
dirasakan tidak menjalar. 

2. Mengidentifikasi skala nyeri 
Hasil : Skala nyeri 7 (sedang) dengan menggunakan Numeric 
Rating Scale 

3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal 
Hasil : Pasien tampak meringis dan menunjuk area yang sakit, 
Pasien bersikap hati-hati pada saat bergerak 

4. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 
Hasil : Pasien mengatakan nyeri diperberat apabila terlalu banyak 
bergerak dan diperingan apabila diberi obat anti nyeri 

5. Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 
Hasil : Pasien mengatakan nyerinya disebabkan karena benturan 
pada saat kecelakaan lalu lintas dan dipengaruhi oleh terpasangnya 
selang pada dada sebelah kanan dan meyakini bahwa akan hilang 
jika diberi obat anti nyeri 

6. Memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah 
diberikan 
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Hasil : Pasien mengatakan tidak pernah diberi terapi anti nyeri 
selain obat yang disuntuikkan 

7. Memonitor efek samping penggunaan analgetik 
Hasil : Pasien mengatakan sejauh ini tidak pernah merasakan efek 
samping dari obat anti nyeri yang diberikan 

Terapeutik : 
1. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Hasil : Memberikan pasien teknik nonfarmakologis berupa terapi 
murottal dikombinasikan dengan teknik relaksasi napas dalam, 
pasien mengatakan merasa nyaman diberi intervensi tersebut 

2. Mengontrol ruangan yang dapat memperberat rasa nyeri 
Hasil : Menginstruksikan keluarga pasien untuk tidak menerima 
banyak tamu yang dapat mengganggu jadwal istirahat dan 
kenyamanan pasien 

3. Memfasilitasi istirahat dan tidur 
Hasil : Memberikan pasien waktu istirahat yang cukup, Mengontrol 
suhu ruangan dan kebisingan 

4. Mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan 
strategi meredakan nyeri 
Hasil : Pasien tidak diberikan strategi meredakan nyeri yang 
sifatnya kontraindikasi dengan kondisi pasien 

Edukasi : 
1. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 

Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa penyebab dari nyerinya 
adalah berasal dari efek benturan dari kecelakaan yang dialaminya 
dan salah satu yang dapat memperberat nyerinya adalah ketika 
pasien merasa panic dengan kondisinya 

2. Menjelaskan strategi meredakan nyeri 
Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa banyak strategi 
meredakan nyeri yang bisa dilakukan selain teknik yang telah 
diajarkan 

3. Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri 
Hasil : Pasien mengatakan akan memonitor nyerinya secara 
mandiri 
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Senin, 20 
September 
2021 Pukul 

11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Menganjurkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa 
nyeri 
Hasil : Menganjurkan kepada pasien dan keluarga untuk 
mengimplementasikan teknik nonfarmakologis yang telah 
diajarkan 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian anlgetik 

Hasil : Kolaborasi pemberian ketorolak 30mg/8 jam/IV dan 
Dextopen 1 amp/8 jam/IV 

 
 
Manajemen nyeri : 
Observasi : 
1. Mengidentfikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 
Hasil : Pasien mengatakan nyeri pada bagian dada sebelah kanan 
terutama yang terpasang chest tube, dengan karakteristik seperti 
tertusuk-tusuk, durasi nyeri ±30 menit hilang timbul, nyeri yang 
dirasakan tidak menjalar. 

2. Mengidentifikasi skala nyeri 
Hasil : Skala nyeri 6 (sedang) dengan menggunakan Numeric 
Rating Scale 

3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal 
Hasil : Pasien tampak meringis dan menunjuk area yang sakit, 
Pasien bersikap hati-hati pada saat bergerak 

4. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 
Hasil : Pasien mengatakan nyeri diperberat apabila terlalu banyak 
bergerak dan diperingan apabila diberi obat anti nyeri 

5. Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 
Hasil : Pasien mengatakan nyerinya disebabkan karena benturan 
pada saat kecelakaan lalu lintas dan dipengaruhi oleh terpasangnya 
selang pada dada sebelah kanan dan meyakini bahwa akan hilang 
jika diberi obat anti nyeri 

6. Memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah 
diberikan 
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Hasil : Pasien mengatakan merasa nyaman dengan terapi yang 
terakhir kali diberikan 

7. Memonitor efek samping penggunaan analgetik 
Hasil : Pasien mengatakan sejauh ini tidak pernah merasakan efek 
samping dari obat anti nyeri yang diberikan 

Terapeutik : 
1. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Hasil : Memberikan pasien teknik nonfarmakologis berupa terapi 
murottal dikombinasikan dengan teknik relaksasi napas dalam 

2. Mengontrol ruangan yang dapat memperberat rasa nyeri 
Hasil : Menginstruksikan keluarga pasien untuk tidak menerima 
banyak tamu yang dapat mengganggu jadwal istirahat dan 
kenyamanan pasien 

3. Memfasilitasi istirahat dan tidur 
Hasil : Memberikan pasien waktu istirahat yang cukup, Mengontrol 
suhu ruangan dan kebisingan 

4. Mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan 
strategi meredakan nyeri 
Hasil : Pasien tidak diberikan strategi meredakan nyeri yang 
sifatnya kontraindikasi dengan kondisi pasien 

Edukasi : 
1. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 

Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa penyebab dari nyerinya 
adalah berasal dari efek benturan dari kecelakaan yang dialaminya 
dan salah satu yang dapat memperberat nyerinya adalah ketika 
pasien merasa panic dengan kondisinya 

2. Menjelaskan strategi meredakan nyeri 
Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa banyak strategi 
meredakan nyeri yang bisa dilakukan selain teknik yang telah 
diajarkan 

3. Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri 
Hasil : Pasien mengatakan akan memonitor nyerinya secara 
mandiri 

4. Menganjurkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa 
nyeri 
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Selasa, 21 
September 
2021 Pukul 

10.00 

Hasil : Menganjurkan kepada pasien dan keluarga untuk 
mengimplementasikan teknik nonfarmakologis yang telah 
diajarkan 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian anlgetik, jika perlu 

Hasil : Kolaborasi pemberian ketorolak 30mg/8 jam/IV  
 
 

Manajemen nyeri : 
Observasi : 
1. Mengidentfikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 
Hasil : Pasien mengatakan nyeri pada bagian dada sebelah kanan 
terutama yang terpasang chest tube, dengan karakteristik seperti 
tertusuk-tusuk, durasi nyeri ±15 menit hilang timbul, nyeri yang 
dirasakan tidak menjalar. 

2. Mengidentifikasi skala nyeri 
Hasil : Skala nyeri 5 (sedang) dengan menggunakan Numeric 
Rating Scale 

3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal 
Hasil : Meringis menurun, Pasien bersikap hati-hati pada saat 
bergerak 

4. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 
Hasil : Pasien mengatakan nyeri diperberat apabila terlalu banyak 
bergerak dan diperingan apabila diberi obat anti nyeri dan diberi 
terapi komplementer 

5. Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 
Hasil : Pasien mengatakan nyerinya disebabkan karena benturan 
pada saat kecelakaan lalu lintas dan dipengaruhi oleh terpasangnya 
selang pada dada sebelah kanan dan meyakini bahwa akan hilang 
jika diberi obat anti nyeri 

6. Memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah 
diberikan 
Hasil : Pasien mengatakan merasa nyaman dengan terapi yang 
terakhir kali diberikan 
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7. Memonitor efek samping penggunaan analgetik 
Hasil : Pasien mengatakan sejauh ini tidak pernah merasakan efek 
samping dari obat anti nyeri yang diberikan 

Terapeutik : 
1. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Hasil : Memberikan pasien teknik nonfarmakologis berupa terapi 
murottal dikombinasikan dengan teknik relaksasi napas dalam 

2. Mengontrol ruangan yang dapat memperberat rasa nyeri 
Hasil : Menginstruksikan keluarga pasien untuk tidak menerima 
banyak tamu yang dapat mengganggu jadwal istirahat dan 
kenyamanan pasien 

3. Memfasilitasi istirahat dan tidur 
Hasil : Memberikan pasien waktu istirahat yang cukup, Mengontrol 
suhu ruangan dan kebisingan 

4. Mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan 
strategi meredakan nyeri 
Hasil : Pasien tidak diberikan strategi meredakan nyeri yang 
sifatnya kontraindikasi dengan kondisi pasien 

Edukasi : 
1. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 

Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa penyebab dari nyerinya 
adalah berasal dari efek benturan dari kecelakaan yang dialaminya 
dan salah satu yang dapat memperberat nyerinya adalah ketika 
pasien merasa panic dengan kondisinya 

2. Menjelaskan strategi meredakan nyeri 
Hasil : Menjelaskan kepada pasien bahwa banyak strategi 
meredakan nyeri yang bisa dilakukan selain teknik yang telah 
diajarkan 

3. Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri 
Hasil : Pasien mengatakan akan memonitor nyerinya secara 
mandiri 

4. Menganjurkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa 
nyeri 
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Hasil : Menganjurkan kepada pasien dan keluarga untuk 
mengimplementasikan teknik nonfarmakologis yang telah 
diajarkan 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian anlgetik, jika perlu 

Hasil : Kolaborasi pemberian ketorolak 30mg/8 jam/IV 
4. Intoleransi aktivitas b.d 

ketidakseimbangan 
antara suplai dan 
kebutuhan oksigen d.d 
mengeluh lelah, 
dyspnea saat/setelah 
aktivitas, merasa lemah 

Sabtu, 19 
september 

2021 
Pukul 13.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manajemen energi : 
Observasi : 
1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan 

kelelahan 
Hasil : Pasien mengalami kecelakaan lalulintas yang menyebabkan 
terjadinya trauma dada berupa pneumothorax akibatnya pasien 
selalu merasa sesak dan merasa lemah 

2. Memonitor kelelahan fisik dan emosional 
Hasil : Pasien mengatakan mudah lelah apabila melakukan 
aktivitas-aktivitas tertentu seperti berganti pakaian dan juga 
dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya yang selalu merasa panik 
apabila sesak dirasakan 

3. Memonitor pola dan jam tidur 
Hasil : pasien mengatakan biasanya tidur pukul 21.00 dimalam hari 
dan kerap kali terjaga akibat nyeri dan sesak yang dirasakan 

4. Memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan 
aktivitas 
Hasil : Pasien mengatakan merasa tidak nyaman pada area dada 
sebelah kanan yang terpasang chest tube 

Terapeutik : 
1. Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus 

Hasil : Memasang pengaman tempat tidur, mengontrol kebisingan 
2. Melakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif 

Hasil : Melatih pasien dengan memberikan ROM aktif 
3. Memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan 

Hasil : Memberikan pasien aktivitas distraksi berupa terapi music 
relaksasi 

4. Memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah 
atau berjalan 
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Senin, 20 

September 
2021 

Pukul 13.00 

Hasil : Pasien mampu duduk 
Edukasi : 
1. Menganjurkan tirah baring 

Hasil : Menganjurkan pasien untuk melakukan tirah baring apabila 
pasien merasa sangat lelah 

2. Menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap 
Hasil : Menganjurkan pasien untuk melakukan aktivitas-aktivitas 
mandiri yang masih bisa dilakukan sendiri secara bertahap 

3. Menganjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala 
kelelahan tidak berkurang 
Hasil : Menganjurkan pasien untuk melaporkan kondisinya apabila 
tidak ada perubahan setelah diberikan intervensi, pasien 
melaporkan masih merasa lemas 

4. Mengajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan 
Hasil : Mengajarkan pasien untuk tidak melakukan aktivitas-
aktivitas yang memang tidak bisa dilakukan sendiri 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan 

makanan 
Hasil : Memberikan cairan KN3B 1500ml/24 jam 
Diet makanan lunak 

 
 

Manajemen energi : 
Observasi : 
1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan 

kelelahan 
Hasil : Pasien mengalami kecelakaan lalulintas yang menyebabkan 
terjadinya trauma dada berupa pneumothorax akibatnya pasien 
selalu merasa sesak dan merasa lemah 

2. Memonitor kelelahan fisik dan emosional 
Hasil : Pasien mengatakan mudah lelah apabila melakukan 
aktivitas-aktivitas tertentu seperti berganti pakaian dan juga 
dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya yang selalu merasa panik 
apabila sesak dirasakan 
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3. Memonitor pola dan jam tidur 
Hasil : Pasien mengatakan biasanya tidur pukul 21.00 dimalam hari 
dan kerap kali terjaga akibat nyeri dan sesak yang dirasakan 

4. Memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan 
aktivitas 
Hasil : Pasien mengatakan merasa tidak nyaman pada area dada 
sebelah kanan yang terpasang chest tube 

Terapeutik : 
1. Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus 

Hasil : Memasang pengaman tempat tidur, mengontrol kebisingan 
2. Melakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif 

Hasil : Melatih pasien dengan memberikan ROM aktif 
3. Memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan 

Hasil : Memberikan pasien aktivitas distraksi berupa terapi music 
relaksasi 

4. Memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah 
atau berjalan 
Hasil : Pasien mampu duduk 

Edukasi : 
1. Menganjurkan tirah baring 

Hasil : Menganjurkan pasien untuk melakukan tirah baring apabila 
pasien merasa sangat lelah 

2. Menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap 
Hasil : Menganjurkan pasien untuk melakukan aktivitas-aktivitas 
mandiri yang masih bisa dilakukan sendiri secara bertahap 

3. Menganjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala 
kelelahan tidak berkurang 
Hasil : Menganjurkan pasien untuk melaporkan kondisinya apabila 
tidak ada perubahan setelah diberikan intervensi, pasien 
mengatakan keluhan lemas menurun 

4. Mengajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan 
Hasil : Mengajarkan pasien untuk tidak melakukan aktivitas-
aktivitas yang memang tidak bisa dilakukan sendiri 

Kolaborasi : 
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1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan 
makanan 
Hasil : Memberikan cairan KN3B 1500ml/24 jam 
Diet makanan lunak 

5. Risiko infeksi b.d efek 
prosedur invasif 

Sabtu, 19 
September 

2021 
Pukul 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pencegahan infeksi: 
Observasi : 
1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Hasil : Sejauh pemantauan, belum ada tanda dan gejala infeksi 
yang berarti. Pasien mengeluh nyeri pada area terpasang chest tube, 
drainase 300cc, WBC : 3,9 

Terapeutik : 
1. Membatasi jumlah pengunjung 

Hasil : menginstruksikan keluarga pasien agar mebatasi jumlah 
pengunjung 

2. Memberikan perawatan kulit pada area edema 
Hasil : Sejauh pemantauan, tidak ada area luka yang tampak edema 

3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan 
lingkungan pasien 
Hasil : Menganjurkan pasien untuk selalu menjaga kebersihan 
tangan dengan cara mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan WHO 

4. Mempertahankan teknik aseptic pada pasien berisiko tinggi 
Hasil : Selalu memakai APD saat kontak dengan pasien, mencuci 
tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 

Edukasi : 
1. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi 

Hasil : Menjelaskan kepada pasien dan keluarga terkait tanda dan 
gejala infeksi dan pasien mengatakan paham 

2. Mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar 
Hasil : Mengajarkan kepada pasien cara mencuci tangan 6 langkah 
sesuai anjuran WHO, pasien mampu mengikuti langkah-langkah 
yang diajarkan 

3. Mengajarkan etika batuk 
Hasil : Mengajarkan etika batuk kepada pasien yaitu dengan 
menutup mulut dan hidung, pasien mengatakan paham terkait apa 
yang disampaikan 
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Senin, 20 
September 
2021 Pukul 

13.15 

4. Mengajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi 
Hasil : Pasien mengatakan paham akan apa yang disampaikan  

5. Menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi 
Hasil : Menganjurkan pasien mengkonsumsi makanan tinggi kalori 
dan protein, keluarga pasien mengatakan akan rutin memberikan 
pasien makanan yang tinggi kalori dan protein 

6. Menganjurkan meningkatkan asupan cairan 
Hasil : Pasien minum 650 ml/hari 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian imunisasi  

Hasil : Tidak dilakukan kolaborasi pemberian imunisasi 
 
 
Pencegahan infeksi: 
Observasi : 
1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Hasil : Sejauh pemantauan, belum ada tanda dan gejala infeksi 
yang berarti. Pasien mengatakan nyeri berkurang, drainase 100cc, 
WBC : 4,5 

Terapeutik : 
1. Membatasi jumlah pengunjung 

Hasil : Menginstruksikan keluarga pasien agar mebatasi jumlah 
pengunjung 

2. Memberikan perawatan kulit pada area edema 
Hasil : Sejauh pemantauan, tidak ada area luka yang tampak 
edema. Luka lecet tampak bersih dan membaik 

3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan 
lingkungan pasien 
Hasil : Menganjurkan pasien untuk selalu menjaga kebersihan 
tangan dengan cara mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan WHO 

4. Mempertahankan teknik aseptic pada pasien berisiko tinggi 
Hasil : Selalu memakai APD saat kontak dengan pasien, mencuci 
tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 

Edukasi : 
1. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi 
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Hasil : Pasien mengatakan paham akan apa yang disampaikan 
2. Mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar 

Hasil : Mengajarkan kepada pasien cara mencuci tangan 6 langkah 
sesuai anjuran WHO 

3. Mengajarkan etika batuk 
Hasil : Mengajarkan etika batuk kepada pasien yaitu dengan 
menutup mulut dan hidung 

4. Mengajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi 
Hasil : Mengajarkan pasien dan keluarga terkait cara memeriksa 
luka, pasien mengatakan paham akan apa yang disampaikan 

5. Menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi 
Hasil : Menganjurkan pasien mengkonsumsi makanan tinggi kalori 
dan protein 

6. Menganjurkan meningkatkan asupan cairan 
Hasil : Pasien minum 650 ml/hari 

Kolaborasi : 
1. Kolaborasi pemberian imunisasi  

Hasil : Tidak dilakukan kolaborasi pemberian imunisasi 
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E. Evaluasi Keperawatan 

No 
Diagnosa 

Keperawatan 
Waktu Evaluasi Nama Jelas 

1. Pola napas tidak efektif 
b.d hambatan upaya 
napas d.d dyspnea, 
penggunaan otot bantu 
pernapasan, pola napas 
abnormal 

Sabtu, 18 
september 

2021 
Pukul 08.45 

 
 
 
 
 

Senin, 20 
September 
2021 Pukul 

08.50 
 
 
 

 
Selasa, 21 
September 
2021 Pukul 

09.00 

S : - Pasien masih mengeluh sesak 
O : - Masih tampak penggunaan otot bantu pernapasan 

- RR : 29x/menit, terjadi penurunan namun tidak begitu 
signifikan dari RR 30x/menit 

- HR : 89x/menit 
A : Masalah pola napas tidak efektif belum teratasi 
P : Lanjutkan intervensi Manajemen jalan napas 
 
 
S : - Pasien mengatakan sesak sudah mulai menurun 
O : - Pasien masih tampak menggunakan otot bantu pernapasan 

- RR : 27x/menit, RR menurun dari 29x/menit 
- HR : 91x/menit 

A: Masalah pola napas tidak efektif belum teratasi 
P : Lanjutkan intervensi Manajemen jalan napas 
 
 
S : - Pasien mengatakan sesak sudah menurun dan tidak separah awal 
pengkajian 
O : - Penggunaan otot bantu pernapasan menurun 

- RR : 24x/menit, RR menurun dari 27x/menit 
- HR : 84 x/menit 

A : Masalah pola napas tidak efektif teratasi sebagian 
P : Pertahankan intervensi manajemen jalan napas 

Risdawati 
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2. Bersihan jalan napas 
tidak efektif b.d benda 
asing dalam jalan napas 
d.d dyspnea, tidak 
mampu batuk, ronkhi, 
gelisah, frekuensi napas 
berubah 

Sabtu, 18 
September 

2021 
Pukul 08.45 

 
 
 

S : - Pasien masih mengeluh tidak mampu batuk 
- Pasien masih mengatakan masih ada lendir yang tertahan 

O : - Pasien tampak sesak 
- RR : 29x/menit, terjadi penurunan RR dari 30 namun tidak 

begitu signifikan 
- Terdapat lendir berwarna putih 
- Pasien masih tampak gelisah 
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Senin, 20 

September 
2021 Pukul 

09.15 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selasa, 21 
September 
2021 Pukul 

09.15 

A : Masalah bersihan jalan napas tidak efektif belum teratasi 
P : Lanjutkan intervensi Latihan batuk efektif 
 
 
S : - Pasien mengatakan sudah bisa batuk sedikit demi sedikit 

- Pasien mengatakan sudah bisa mengeluarkan lendir yang 
tertahan sedikit demi sedikit 

O : - Sesak menurun 
- RR : 27x/menit dari RR semula 29x/menit 
- Terdapat lendir berwarna putih 
- Pasien tampak lebih tenang 

A : Masalah bersihan jalan napas tidak efektif belum teratasi 
P : Lanjutkan intervensi latihan batuk efektif 
 
 
S : - Pasien mengatakan sudah bisa batuk dan mengeluarkan lender 
yang tertahan 
O : - Sesak menurun 

- RR : 24x/menit dari RR 27x/menit 
- Pasien tampak lebih tenang 

A : Masalah bersihan jalan napas tidak efektif teratasi 
P : Pertahankan intervensi latihan batuk efektif 
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3. Nyeri akut b.d agen 
pencedera fisik d.d 
mengeluh nyeri, tampak 
meringis, bersikap 
protektif, gelisah, sulit 
tidur, pola napas 
berubah 

Sabtu, 18 
September 

2021 
Pukul 09.45 

 
 
 
 
 
 
 

Senin, 20 
September 

S : - Pasien masih mengeluh nyeri 
O : - Skala nyeri menurun menjadi 6 dari skala 7 yang diukur dengan 
menggunakan Numeric Rating Scale 

- Pasien masih tampak meringis 
- Pasien masih bersikap protektif 
- Pasien masih tampak gelisah 
- Pola napas masih takipnea 

A : Masalah nyeri akut belum teratasi 
P : Lanjutkan intervensi manajemen nyeri 
 
 
 
S : - Pasien masih mengeluh nyeri 

Risdawati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risdawati 



98 
 

 
 

2021 Pukul 
12.00 

 
 
 
 

 
 

Selasa, 21 
September 
2021 Pukul 

10.15 

O :- Skala nyeri 6 (sedang) diukur dengan Numeric Rating Scale, tidak 
ada perubahan skala nyeri 

- Pasien masih tampak meringis 
- Pasien masih tampak bersikap protektif 
- Sesak napas menurun 

A : Masalah nyeri aku belum teratasi 
P : Lanjutkan intervensi manajemen nyeri 
 
 
S : - Pasien mengatakan masih merasa nyeri namun tidak seberat awal 
pengkajian 
O : - Skala nyeri 5 (sedang), skala nyeri menurun dari 6 yang diukur 
dengan menggunakan Numeric Rating Scale 

- Meringis menurun 
- Pasien masih tampak bersikap protektif 
- Sesak napas menurun 
- Pasien tampak lebih tenang 

A : Masalah nyeri teratasi sebagian 
P : Pertahankan intervensi 
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4. Intoleransi aktivitas b.d 
ketidakseimbangan 
antara suplai dan 
kebutuhan oksigen d.d 
mengeluh lelah, 
dyspnea saat/setelah 
aktivitas, merasa lemah 

Senin, 20 
September 

2021 
Pukul 08.00 

 
 
 

 
Selasa, 21 
September 
2021 Pukul 

08.00 

S : - Pasien masih mengeluh lemah 
- Pasien masih mengeluh sesak bila melakukan suatu aktivitas 

O : - Pasien masih tampak lemah 
- Pasien masih tampak sesak 

A : Masalah intoleransi aktivitas belum teratasi 
P : Lanjutkan intervensi manajemen energi 
 
 
S : - Pasien mengatakan sudah tidak merasa terlalu lemas 

- Pasien mengatakan sudah tidak terlalu sesak pada saat 
melakukan aktivitas 

O : - Pasien tampak lebih membaik 
- Pasien masih tampak sesak namun tidak separah awal 

pengkajian 
A : Masalah intoleransi aktivitas teratasi sebagian 
P : Pertahankan intervensi manajemen energi 
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5. Risiko infeksi b.d efek 
prosedur invasif 

Senin, 20 
September 
2021 Pukul 

08.05 
 
 
 

 
 
 
 
 

Selasa, 21 
September 
2021 Pukul 

08.30 

S : - Pasien mengatakan masih merasa nyeri pada area yang terpasang 
drain menurun  
O : - Lapisan kulit tampak membaik 

- Mulai tampak jaringan granulasi pada area yang luka lecet 
- Mukosa tampak lembab 
- drain 100cc 
- Suhu tubuh 37,1 
- WBC : 4,5 

A : Masalah risiko infeksi teratasi sebagian 
P : Lanjutkan intervensi pencegahan infeksi 
 
 
S : - Pasien mengatakan nyeri pada area dada yang terpasang chest tube 
membaik  
O : - Lapisan kulit tampak membaik 

- Tampak jaringan granulasi pada area yang luka lecet 
- Mukosa tampak lembab 
- Suhu tubuh 36,7 
- WBC : 4,5 

A : Masalah risiko infeksi teratasi 
P : Pertahankan intervensi pencegahan infeksi 
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BAB V 

PEMBAHASAN 
 

A. Analisis Asuhan Keperawatan 

1. Analisis Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada pasien 

dan keluarga klien. Pasien atas nama Tn. T usia 39 tahun asal Afganistan 

merupakan pasien dengan kasus pneumothoraks akibat kecelakaan lalu lintas. 

Pneumothoraks yang dialami Tn. T merupakan jenis pneumothoraks akibat trauma 

tumpul yang mengenai dada pasien pada saat kecelakaan terjadi. Tn. T dirawat di 

ruang perawatan dewasa Mamminasa Baji rumah sakit Labuang Baji Makassar. 

Sebelum dirawat di ruang Mamminasa Baji, Tn.T sempat dirawat di ICU selama 3 

hari karena mengalami sesak yang mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran 

pada Tn. T. Pengkajian dilakukan di ruang perawatan dewasa mamminasa baji 

sehari setelah pasien dipindahkan dari ICU. Saat ini terpasang WSD yang bertujuan 

untuk mengeluarkan cairan dan udara yang terperangkap di rongga pleura akibat 

pneumothoraks yang dialami pasien. Pasien memiliki riwayat pernah opname di 

rumah sakit yang sama pada tahun 2020 akibat Covid-19. Pasien memiliki riwayat 

sebagai perokok aktif. 

Pada kasus ini jenis pneumothoraks yang dialami oleh Tn. T adalah 

pneumothoraks yang disebabkan oleh trauma dada yaitu berupa kecelakaan lalu
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lintas dimana berdasarkan teori, pneumothoraks akibat trauma juga menjadi 

penyumbang terbesar terjadinya pneumothoraks. Hampir seluruh kejadian trauma 

thoraks disebabkan oleh kecelakaan bermotor (Punarbawa & Suarjaya, 2019). 

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Riskesdas, kejadian trauma dada di 

Sulawesi Selatan sendiri mencapai 2,8% dimana 71,6% disebabkan karena 

kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai motor (Tim Riskesdas, 2018). 

Tingginya persentasi penyebab trauma thoraks akibat kecelakaan bermotor 

disebabkan karena pengendara yang kadang lalai dan sering ugal-ugalan tanpa 

memperhatikan keselamatan diri dan orang sekitar. Hal tersebut merupakan murni 

kesalahan pengendara. 

Kondisi ini telah disampaikan dalam Al-Qur’an Asy-Syura/42:30 yang 

berbunyi:  

صِيْبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ ايَْدِيْكُمْ وَيَعْفوُْا عَنْ كَثيِْرٍ  نْ مُّ (۰۸)وَمَاۤ اصََا بكَُمْ مِّ  

Terjemahnya : 

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan 

tanganmu sendiri, dan Alah memaafkan banyak (dari kesalahan-

kesalahanmu)”. 

Makna ayat di atas ialah, bahwasanya musibah yang menimpa umat manusia 

di muka bumi kapan dan dimanapun terjadinya, maka itu adalah disebabkan oleh 

perbuatan tanganmu sendiri yakni dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan, 

paling tidak disebabkan oleh kecerobohan atau ketidak hati-hatianmu. Musibah 
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yang dialami itu hanyalah akibat sebagian dari kesalahanmu karena Allah tetap 

melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu dan Allah memaafkan banyak dari 

kesalahan-kesalahan kamu sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak mengakibatkan 

musibah atas diri kamu. seandainya pemaafan itu tidak dilakukan-Nya, pastilah 

kamu semua binasa bahkan tidak aka nada  satu binatang melatapun di pentas bumi 

ini (Shihab, 2012). Keterkaitan antara ayat di atas dengan kasus yang diangkat ialah 

menunjukkan bahwa setiap kejadian di muka bumi ini pasti ada penyebabnya yang 

bisa jadi merupakan akibat dari perbuatan tangan sendiri. Sebagaimana pada kasus 

yang dibahas ialah pneumothoraks yang dialami pasien merupakan pneumothoraks 

akibat trauma berupa kecelakaan lalu lintas pada saat berkendara motor yang bisa 

jadi diakibatkan oleh kelalaian atau ketidak hati-hatian pengendara pada saat 

berkendara. 

Pada saat dilakukan pengkajian hari pertama Jum’at, 17 September 2021 

ditemukan keluhan utama pasien berupa sesak. Pasien mengatakan sulit untuk 

bernapas, dada terasa berat, RR : 30x/menit, HR : 76x/menit, pengembangan dada 

tampak tidak simetris, terdapat retraksi otot dada, vesikuler melemah pada dada 

sebelah kanan, suara perkusi pada dada sebelah kanan hipersonor. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (White & Eaton, 2017) dimana, dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pada penderita pneumothoraks, umumnya 

penderitanya akan mengeluh sesak napas, nyeri dada, batuk dan ada beberapa 

penderita yang mengalami emfisema subkutis. Pada saat pemeriksaan, umumnya 



103 
 

 
 

ditemukan takipnea, hiperresonansi saat dilakukan perkusi, dan suara napas 

terdengar menurun atau tidak ada sama sekali pada saat dilakukan auskultasi pada 

pasien pneumothoraks. Sejalan dengan penelitian tersebut, (Pwidjaya et al., 2014) 

dalam penelitiannya terkait karakteristik pasien pneumothoraks di RSCM 

menyatakan bahwa gejala respirasi yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien 

pneumothoraks adalah sesak napas, batuk, nyeri dada, hipersonor, ronkhi, dan 

mengi. 

Pneumothoraks merupakan kondisi dimana adanya udara dalam cavum 

pleura yang menyebabkan gangguan pada saat respirasi. Tekanan rongga pleura 

pada orang yang sehat selalu negative agar mampu mempertahankan paru-paru 

dalam keadaan berkembang (inflasi). Pada kasus pneumothoraks tekanan pada 

rongga pleura tidak negative sehingga menyebabkan paru-paru menjadi kolaps, 

baik sebagian maupun keseluruhan yang menyebabkan paru bergeser ke arah yang 

sehat, akibatnya gejala sesakpun dialami oleh penderita pneumothoraks. Sesak 

yang dialami oleh pasien pneumothoraks akan menyebabkan kelemahan atau 

terjadinya penurunan kemampuan batuk. Akibatnya, sekret akan menumpuk di 

jalan napas sehingga pada saat pemeriksaan akan ditemukan hasil berupa suara 

perkusi hipersonor dan adanya bunyi napas tambahan yaitu ronkhi (British Lung 

Foundation, 2019). 
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2. Analisis Diagnosis Keperawatan 

   Keluhan utama yang disampaikan pasien saat pengkajian dilakukan ialah 

sesak (dyspnea). Dyspnea merupakan kondisi yang menggambarkan sensasi sesak 

napas, ditandai dengan terhambatnya aliran udara atau keadaan sulit bernapas dan 

sesak di dada yang sering dikaitkan dengan penyakit jantung atau pernafasan 

(Muttaqin & Novianty, 2012). Terjadinya sesak pada pasien pneumothoraks 

diakibatkan oleh adanya hambatan upaya napas dalam hal ini terjadinya 

kelemahan pada otot-otot bantu pernapasan sehingga menghambat ekspansi dada. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan bahwa pada pasien pneumothoraks 

terjadi kondisi dimana terdapatnya udara atau terjebaknya udara di dalam rongga 

pleura, yang menyebabkan paru-paru terjadi kolaps dan gagal napas (British Lung 

Foundation, 2019). 

   Diagnosis utama yang muncul berdasarkan dari data pengkajian secara 

langsung kepada pasien Tn. T adalah pola napas tidak efektif. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil pengkajian pasien mengeluh sesak napas (dyspnea), pola napas cepat 

(takipnea), frekuensi pernapasan di atas normal yaitu 30x/menit, terdapat 

penggunaan otot bantu pernapasan, pada saat auskultasi vesikuler melemah pada 

dada sebelah kanan, bunyi perkusi hipersonor pada dada sebelah kanan. Masalah 

ini ditemukan pada hari pertama pengkajian, di ruangan perawatan dewasa 

Mamminasa Baji.  
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   Pola napas tidak efektif merupakan inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak 

memberikan ventilasi adekuat. Biasanya, disebabkan karena adanya depresi pusat 

pernapasan, hambatan upaya napas (misalnya nyeri saat bernapas, kelemahan otot 

pernapasan). Kondisi klinis terkait yang bisa menyebabkan pola napas tidak 

efektif adalah trauma thoraks (PPNI, 2016).  

   Sesak napas yang terjadi pada pasien pneumothoraks diakibatkan oleh 

udara yang masuk mengisi rongga pleura. Jika terus berlanjut, penderita akan 

merasa gelisah akibat kesulitan bernapas. Usaha dari tubuh untuk 

mengkompensasi akibat dari sesak napas yang terjadi ialah bernapas cepat 

(takipnea), dan denyut nadi meningkat (takikardia). Keadaan ini akan bertambah 

parah jika tidak ditangani secara tepat dan tepat. Penurunan kesadaran akan terjadi 

akibat perfusi oksigen ke otak yang menurun (hipoksia). Semakin lama kondisi ini 

berlangsung, maka pasien akan jatuh ke fase sianosis (Punarbawa & Suarjaya, 

2020).  

3. Analisis Intervensi Keperawatan 

   Analisis intervensi pola napas tidak efektif pada pasien pneumothoraks 

berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) adalah manajemen 

jalan napas (Tim Pokja SLKI & SIKI DPP PPNI, 2018). Dimana, intervensi utama 

dari diagnosis pola napas tidak efektif ialah pemberian kombinasi breathing 

exercise dan respiratory muscle stretching. 
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Breathing Exercise dan Respiratory Muscle Stretching merupakan 

intervensi yang dapat diberikan pada kasus pola napas tidak efektif. Breathing 

Exercise  ialah latihan pernapasan dengan teknik bernapas secara perlahan dan 

rileks, menggunakan otot diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat 

perlahan dan dada mengembang penuh. Sedangkan, Respiratory Muscle 

Stretcnhing (RMS) merupakan latihan peregangan yang bertujuan untuk 

mengurangi kekakuan pada dinding dada pasien yang mengalami sesak dimana 

manfaat dari peregangan ini ialah meningkatkan kapasitas paru sehingga sesak 

napas dapat berkurang (Fajriah, 2014). 

   Tujuan kombinasi kedua intervensi ini, diharapkan mampu menurunkan 

sesak napas atau memperbaiki pola napas pada pasien pneumothoraks. Seperti 

hasil dari penelitian (Pahlawi & Farhani, 2021) menunjukkan bahwa pemberian 

intervensi fisioterapi berupa brething exercise dan respiratory muscle stretching 

terbukti mampu memperbaiki pola napas pasien yang dibuktikan dengan adanya 

penurunan nilai repiratory rate dan heart rate pada pasien pneumothoraks. Selain 

pemberian intervensi utama dalam menangani pola napas tidak efektif, pasien juga 

diberikan beberapa intervensi pendukung meliputi pemberian terapi O2 100% dan 

pemberian posisi semi fowler. 

   Adanya terapi yang bersifat nonfarmakologis menjadi bukti bahwa apa 

yang disampaikan Rasulullah saw. adalah benar bahwa setiap penyakit ada 

obatnya kecuali tua. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, berikut : 
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وَاءُ الدَّاءَ، بـرََأَ بإِذِْنِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ   عن جابر بن عبد االله لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فإَذَِا أصََابَ الدَّ

Artinya:  

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan 

penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa 

Ta’ala.” (HR. Muslim). 

   Hadits di atas mengisyaratkan diizinkannya seseorang Muslim mengobati 

penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat 

yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah SWT 

penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan 

kesembuhan. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang agak 

lama, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan. 

   Allah swt. berfirman dalam Q.S. Yunus 10:57 yang berbunyi : 

لْمُؤْمِنيِْنَ  رَحْمَةٌ لِـّ  وَهدًُى وَّ
  ۙ دُوْرِ   بِّكُمْ وَشِفَاءٌٓ لِّمَا فىِ الصُّ نْ رَّ وْعِظةٌَ مِّ اَ يُّهَا النَّا سُ قدَْ جَاءَٓتْكُمْ مَّ

 ي ٰۤ

Terjemahnya : 

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-

Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (Q.S. Yunus 10:57) 

   M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa ayat di atas 

mengandung empat fungsi, pengajaran, obat, petunjuk serta rahmat. Dari 

keterangan di atas, sangat jelas bahwa selain petunjuk, al-Qur’an juga sebagai obat 
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bagi penyakit-penyakit jiwa, yang menghinggapi orang-orang yang beriman. Sakit 

berat atau ringan, fisik atau mental, merupakan salah satu keniscayaan hidup 

manusia dan sesuatu yang tidak boleh dinyatakan bersumber dari Allah swt. 

Sedangkan penyakit adalah sesuatu yang dapat dikatakan buruk sehingga wajar 

dinyatakan bersumber dari Allah. Demikian bahwa segala sesuatu yang terpuji dan 

indah bersumber dari Allah swt. dan apapun yang tercela atau negative maka 

hendaknya terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri sendiri (Shihab, 2012). 

4. Analisis Implementasi Keperawatan 

   Pada diagnosis utama yaitu pola napas tidak efektif, implementasi 

keperawatan dilakukan sebanyak 3 kali. Implementasi hari pertama dilakukan 

pada hari sabtu, 18 september 2021 pukul 08.00, implemetasi hari kedua dilakukan 

pada hari senin, 20 september 2021 pukul 08.30, dan implementasi hari ketiga 

dilakukan pada hari selasa, 21 september 2021 pukul 08.45. 

   Implementasi kombinasi breathing exercise dan respiratory muscle 

stretching selama 3 hari terbukti mampu menurunkan sesak napas dan 

memperbaiki pola napas pasien. Berdasarkan teori, implementasi breathing 

exercise dapat membantu meningkatkan pemenuhan paru  untuk melatih kembali 

otot pernapasan berfungsi dengan baik serta mencegah distress pernapasan. 

Breathing exercise dapat mencegah atelektesis dan meningkatkan fungsi ventilasi 

paru menjadi lebih adekuat sehingga menunjang oksigenasi jaringan (Smelter & 

Bare, 2013). 
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   Respiratory Muscle Stretching memiliki manfaat pada serabut otot yaitu 

mempengaruhi sarcomere yang merupakan unik kontraksi dasar pada serabut otot. 

Pada saat terjadi suatu penguluran maka serabut otot akan terulur penuh melebihi 

panjang serabut otot itu pada keadaan normalnya. Ketika penguluran terjadi maka 

akan menyebabkan serabut yang berada pada posisi tidak teratur akan berubah 

posisi menjadi lurus sesuai dengan arah ketegangan yang diterima. Terjadinya 

perubahan dan pelurusan serabut ini maka akan memulihkan jaringan perut 

sehingga kembali normal. Ketika jaringan perut kembali normal, maka kekakuan 

yang dialami pasien pada otot-otot pernapasan akan berkurang sehingga sesak 

menurun (Karim et al., 2020). 

   Selain implementasi dari intervensi utama, implementasi pemberian 

terapi O2 100% dan posisi semi fowler juga diberikan seiring dengan diberikannya 

intervensi utama. Pemberian O2 pada hari pertama diberikan kepada pasien 

melalui nasal kanul dengan volume 6 ltr/menit, pada hari kedua diberikan O2 

sebanyak 5 ltr/menit, dan pada implementasi hari ketiga O2 juga diberikan 

sebanyak 5 ltr/menit melalui nasal kanul. Berdasarkan teori, pemberian O2 

tambahan pada pasien berupa nasal kanul 4-6 ltr/menit setara dengan konsentrasi 

FiO2 sekitar 0,37 hingga 0,45 sehingga SPO2 dapat terpenuhi (Panjwani et al., 

2017). 

   Disamping pemberian O2, pemberian posisi semi fowler juga menjadi 

implementasi yang melengkapi implementasi utama. Tujuan dari tindakan 
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pemberian posisi semi fowler adalah untuk menurunkan  konsumsi oksigen dan 

meningkatkan ekspansi paru yang maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad muzaki, 2020 menunjukkan bahwa penerapan posisi semi fowler selama 

3x24 jam yang sesuai dengan SOP dapat membantu mengoptimalkan RR pada 

klien sehingga masalah ketidakefektifan pola napas dapat teratasi dengan baik 

(Muzaki & Ani, 2020). 

5. Analisis Evaluasi Keperawatan 

   Pada evaluasi hari pertama sabtu, 18 September 2021 pukul 08.45 setelah 

melakukan implementasi ditemukan hasil berupa pasien mengeluh sesak, tampak 

penggunaan otot bantu pernapasan, RR : 29x/menit, HR : 89x/menit. Pada hari 

kedua dilanjutkan pemberian intervensi kombinasi breathing exercise dan 

respiratory muscle stretching dengan hasil evaluasi pada Senin, 20 September 2021 

Pukul 08.50 yaitu pasien mengatakan sesak sudah mulai menurun, masih terdapat 

penggunaan otot bantu pernapasan, RR : 27x/menit, HR : 91x/menit. Kemudian, pada hari 

ketiga intervensi dilanjutkan dengan evaluasi hasil Selasa, 21 September 2021 Pukul 

09.00 yaitu pasien mengatakan sesak mulai menurun, penggunaan otot bantu pernapasan 

menurun, RR : 24x/menit, HR : 84x/menit. Hal ini menandakan bahwa pemberian terapi 

kombinasi breathing exercise dan respiratory muscle stretching efektif untuk mengatasi 

masalah pola napas tidak efektif pada pasien pneumothoraks. Disamping intervensi 

utama, intervensi pendukung juga memberikan konstribusi terkait hasil evaluasi. 

   Hasil dari evaluasi di atas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Lestari et al., 2019) yang menyatakan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada 
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SPO2 dan RR sebelum dan sesudah pemberian intervensi Deep Breathing Exercise pada 

pasien post ventilasi mekanik. Sementara itu, hasil dari penelitian (Jamaluddin et al., 

2018) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan status respirasi, sebelum dan sesudah 

diberikan RMS pada pasien asma yang ditunjukkan dengan penurunan frekuensi 

pernapasan pasien asma dari 23 x/menit menjadi 20x/menit. 

   Evaluasi dari implementasi unggulan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh hasil bahwa pasien mengalami perbaikan frekuensi napas, keluhan sesak 

menurun, perbaikan pola napas, penggunaan otot bantu pernapasan menurun, dan 

nadi dalam batas normal. Rencana tindak lanjut pada keluarga pasien adalah 

mengatur perawatan saat perawat tidak sedang berada di tempat yaitu dengan 

keluarga tetap memberikan intervensi breathing exercise dan respiratory muscle 

stretching, dan pengaturan posisi semi fowler. 

B. Analisis Evidance Based Practice in Nursing 

Pemberian Breathing Exercise dan Respiratory Muscle Stretching mampu 

menurunkan sesak yang dialami pasien. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh 

(Pahlawi & Farhani, 2021) yang juga merupakan EBPN dari penelitian ini, 

menunjukkan bahwa pemberian intervensi fisioterapi berupa breathing exercise 

dan respiratory muscle stretching terbukti mampu memperbaiki pola napas pasien 

yang dibuktikan dengan adanya penurunan nilai repiratory rate dan heart rate pada 

pasien pneumothoraks.  

Terdapat peningkatakn yang siginifikan sesudah diberikan intervensi 

breathing exercise. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yokogawa terjadi 
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peningkatan ventilasi paru secara keseluruhan, peningkatan volume tidal, dan 

terjadi penurunan Respiratory Rate pada pasien sesak (Yokogawa et al., 2018). 

Selain daripada itu, penelitian lain juga menunjukkan hasil pengkajian frekuensi 

nafas dan saturasi oksigen setelah dilakukan teknik Breathing Exercise di hari 

ketiga pada kedua subjek yaitu pada Tn. K RR : 23 x/menit dengan SPO2 91 %, 

sedangkan pada Tn. J RR : 24 x/menit dengan saturasi oksigen 98 %. Ada 

perbedaan hasil di hari terakhir penerapan yaitu dimana frekuensi nafas kedua 

subjek mengalami penurunan sesak nafas serta peningkatan saturasi oksigen 

(Sodikin et al., 2022). 

Disamping itu, respiratory muscle stretching juga terbukti efektif dalam 

mengatasi masalah sesak pada pasien. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian 

Rattes, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pemberian RMS mampu mendorong 

terjadinya perubahan ventilasi, mobilitas dinding dada meningkat, hiperinflasi paru 

berkurang, spasme otot berkurang, penurunan sensasi dyspnea dan juga 

peningkatan fungsi paru secara keseluruhan (Rattes et al., 2018). Penelitian lain 

juga menyatakan berdapat perbedaan yang signifikan untuk tingkat dyspnea pada 

kelompok intervensi sebelum dan setelah diberikan latihan (Rohmah et al., 2020) 

C. Keterbatasan 

Keterbatas pada penelitian ini ialah karena keterbatasan waktu, 

implementasi hanya dilakukan selama 3x24 jam, sehingga hanya bisa diberikan 
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dipagi hari dan tidak ada yang melanjutkan implementasi di siang dan malam hari 

sehingga proses evaluasi dianggap kurang maksimal. 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan study kasus yang telah dilakukan mengenai intervensi terapi 

kombinasi breathing exercise dan respiratory muscle stretching pada pasien 

pneumothoraks, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Gambaran hasil pengkajian pada pasien yang mengalami pneumothoraks 

adalah pasien mengalami dyspnea, nyeri dada, penggunaan otot bantu 

pernapasan, mengalami kelemahan, keterbatasan ekspansi dada, pasien juga 

masih terpasang WSD, dan memiliki luka lecet di beberapa bagian tubuh. 

2. Diagnosis keperawatan pada pasien yang mengalami pneumothoraks adalah 

pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, nyeri aku, intoleransi 

aktivitas, dan risiko infeksi. 

3. Gambaran setelah pemberian intervensi kombinasi breathing exercise dan 

respiratory muscle stretching terhadap sesak pasien pneumothoraks ditemukan 

hasil bahwa pasien mengalami penurunan respiratory rate, penurunan 

penggunaan penggunaan otot bantu pernapasan, dan heart rate normal. 

4. Implementasi keperawatan pada pasien yang mengalami pneumothoraks adalah 

terapi kombinasi breathing exercise dan respiratory muscle stretching, 

pengaturan posisi semi fowler, terapi oksigen, latihan batuk efektif, manajemen 

energy, dan pencegahan infeksi. 

5. Evaluasi keperawatan pada pasien yang mengalami pneumothoraks adalah pola 

napas tidak efektif teratasi sebagian, bersihan jalan napas teratasi, nyeri akut 

teratasi sebagian, intoleransi aktivitas teratasi sebagian, dan risiko infeksi 

teratasi. 
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B. Saran 

Dari intervensi kombinasi breathing exercise dan respiratory muscle stretching, 

adapun saran penelitia ialah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti di kemudian hari dapat lebih 

mengkaji mengenai frekuensi dan durasi yang paling tepat dalam pemberian terapi 

ini. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan 

untuk menmbah informasi dan mendukung teori dan fakta berdasarkan evidence 

based nursing yang telah tertera di dalamnya. 

2. Bagi pelayanan keperawatan 

Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan dan dijadikan bahan masukan atau 

referensi dalam pemberian asuhan keperawatan dalam hal mengatasi dyspnea pada 

pasien pneumothoraks. 

3. Bagi masyarakat 

Bagi pasien atau keluarga pasien diharapkan mampu menerapkan hasil dari 

penelitian ini, sebab sesak atau dyspnea merupakan salah satu gejala yang dapat 

mengancam nyawa bagi pasien pneumothoraks. 
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