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ABSTRAK 

 

Nama                : Riyadhatul Jinan,S.Kep 

NIM                  : 70900121007 

Judul           : Analisis Intervensi Oral Hygiene Menggunakan Chlorhexidine 

Dengan Masalah Defisit Perawatan Diri  Pada Pasien Ventilator Associated 

Pneumonia (Vap) Di Ruang Icu Rsup Wahidin Sudirohusodo 

Latar Belakang : Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi yang 

mengenai saluran pernapasan bagaian bawah (paru-paru) tepatnya di alveoli yang 

di akibatkan oleh beberapa mikroorganisme seperti virus,bakteri, jamur. VAP 

merupakan infeksi pernapasan yang beresiko terjadi pada pasien yang di rawat di 

ICU yang terpasang ventilator mekanik. Berdasarkan penelitian bahwa oral 

hygiene menggunakan chlorhexidine mampu meminimalkan kejadian VAP karena 

mampu menurunkan kolonisasi bakteri di orofaring, serta menurunkan tingkat 

aspirasi. Tujuan : untuk melakukan Analisis intervensi oral hygiene 

menggunakan chlorhexidine dengan masalah defisit perawatan diri pada pasien 

pneumonia di ruang ICU RSUP WAHIDIN SUDIROHUSODO. Metode: 

penelitian ini merupakan studi kasus. Hasil : Terdapat perubahan status mukosa 

plak pada pasien yang mengalami tirah baring lama dengan pemasangan ventilator 

yang di ukur menggunakan Mucosa Plak Score setelah dilaksanakan selama 3 hari 

dengan intervensi oral hygiene menggunakan chlorhexidine 0,2%. Kesimpulan : 

Oral hygiene menggunakan chlorhexidine efektif digunakan dalam mengatasi 

VAP pada pasien pneuomonia yang ada di ruang ICU. Implikasi : hasil dari 

penelitian ini menjadi referensi perawat dalam memberikan intervensi mandiri 

keperawatan kepada pasien yang mengalami defisit perawatan diri di ruang ICU.  

Keywords: Pneumonia, VAP, Oral hygiene,  chlorhexidine 
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Abstract 
Name                : Riyadhatul Jinan,S.Kep 

NIM                  : 70900121007 

Title                  : Analysis of Oral Hygiene Interventions Using Chlorhexidine 

to Reduce the Incidence of Ventilator Associated Pneumonia (VAP) in the 

Intensive Care Unit (ICU) Wahidin Sudirohusodo Hospital 

 

Background: Pneumonia is the 5th cause of death in the world that affects lower 

respiratory tract (lungs) precisely in the alveoli caused by several 

microorganisms such as viruses, bacteria, and fungi. One type of pneumonia is 

Ventilator Associated Pneumonia (VAP) that occurs after 48 hours of being 

treated in ICU, and become most common cause of death found in ICU. Based on 

research that oral hygiene using chlorhexidine can minimize the incidence of VAP 

because it can reduce bacterial colonization in the oropharynx, and reduce 

aspiration rates. Objective: To analyze oral hygiene intervention using 

chlorhexidine that reduce incidence of Ventilator Associated Pneumonia (VAP) in 

ICU of Wahidin Sudirohusodo Hospital. Methods: This research is a case study 

in patients undergoing prolonged bed rest with installation of a ventilator in ICU 

room of Wahidin Sudirohusodo Hospital. Results: This study shows that there is a 

significant change in plaque mucosal status in patients who underwent prolonged 

bed rest with installation of a ventilator measured using Mucosa Plaque Score 

after being carried out for 3 days with oral hygiene intervention using 

chlorhexidine 0.2% Conclusion: Oral hygiene using chlorhexidine is effectively 

used to reduce the risk incidence of VAP in patients with prolonged bed rest in 

ICU. Implications: The results of this study serve as a reference for nurses in 

providing independent nursing interventions to patients who experience 

prolonged bed rest in ICU. 

 

Keywords: Pneumonia, VAP, Oral hygiene, Chlorhexidine 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu penyebab pasien di rawat ruang ICU ialah karena penyakit 

ensefalopati, dimana penyakit ini menggambarkan perubahan umum pada fungsi 

otak, yang bermanifestasi pada gangguan atensi baik berupa agitasi hiperalert hingga 

koma, sehingga menyebabkan beberapa rentetan penyakit mudah menyerang di 

antaranya adalah sepsis merupakan penyebab mortalitas dan mordibitas utama pada 

pasien yang di rawat di rumah sakit dan penyebab kedua terbesar  kematian di ICU, 

karena kondisi disfungsi organ yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh 

disregulasi respon tubuh terhadap infeksi. 

Infeksi nosokomial masih menjadi masalah global pada pasien yang dirawat 

di rumah sakit, dengan kejadian infeksi sekitar 7% di negara maju dan 10% untuk 

negara berkembang (Khan, Baig, & Mehboob, 2017). Kejadian infeksi berkisar 5-10 

kasus per 1000 pasien dan meningkat 6-20 kali pada pasien yang terpasang ventilasi 

mekanik, salah satunya adalah pneumonia (Hart, McNeill, Maclean, Hornsby, 

&Ramsay, 2019). 

Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi yang mengenai saluran 

pernapasan bawah dengan tanda dan gejala seperti batuk dan sesak napas. Hal ini 

diakibatkan oleh adanya agen infeksius seperti virus, bakteri, mycoplasma (fungi), 

dan aspirasi substansi asing yang berupa eksudat (cairan) dan konsolidasi (bercak 

berawan) pada paru-paru (Khasanah, 2017).Pneumonia adalah penyakit infeksi akut 

yang mengenai jaringan (paru-paru) tepatnya di alveoli yang disebabkan oleh 

beberapa mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, maupun mikroorganisme 

lainnya (Kemenkes RI, 2019).  

Angka kesakitan pneumonia cukup tinggi, Berdasarkan data yang dipaparkan 

World Health Organization (WHO, 2015), kasus pneumonia mengalami peningkatan 

prevalensi 2,1% pada tahun 2007 menjadi 2,7% pada tahun 2013. Berdasarkan 

kelompok umur, peningkatan prevalensi terjadi pada umur 45-54 tahun dan masih 
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terus meningkat di umur selanjutnya (WHO, 2016). Pneumonia banyak terjadi pada 

450 juta orang pertahun. Di dunia angka kejadian pneumonia tercatat 9,2 juta jiwa 

meninggal dalam periode 1 tahun diseluruh dunia, 92% dari total kasus yang telah 

tercatat ditemukan pada benua Asia dan Afrika. Menurut (Riskesdas, 2013) dan 
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Pneumonia merupakan salah satu dari 10 besar penyakit rawat inap di rumah 

sakit, dengan proporsi kasus 53,95% laki-laki dan 46,05% perempuan (Kementerian 

Kesehatan RI, 2018). penyakit pneumonia menduduki peringkat 10 besar penyakit 

yang paling sering dijumpai di ruang Intensif Care Unit (ICU) RSUP Dr.WAHIDIN 

SUDIROHUSODO.  

Kondisi pasien yang berada di ICU umumnya terpasang ventilasi mekanik. 

Ventilasi mekanik memberikan tekanan positif secara kontinue yang dapat 

meningkatkan pembentukan sekresi pada paru-paru. Ventilator dipasang dengan 

memasukkan sebuah tube melalui trakea atau dikenal juga dengan nama 

endotracheal tube (ETT). Terpasangnya ETT akan menjadi jalan masuk bakteri 

secara langsung menuju saluran nafas bagian bawah. Hal ini akan mengakibatkan 

adanya bahaya antara saluran nafas bagian atas dan trakea, yaitu terbukanya saluran 

nafas bagian atas dan tersedianya jalan masuk bakteri secara langsung. Karena 

terbukanya saluran nafas bagian atas akan terjadi penurunan kemampuan tubuh 

untuk menyaring dan menghangatkan udara. Selain itu, reflek batuk sering ditekan 

atau dikurangi dengan adanya pemasangan ETT, dan gangguan pada pertahanan silia 

mukosa saluran nafas karena adanya cidera pada mukosa pada saat intubasi 

dilakukan, sehingga akan menjadi tempat bakteri untuk berkolonisasi pada trakea.  

Ventilator Associated Pneumonia (VAP) adalah infeksi yang paling lazim 

ditemukan di unit perawatan intensif yang terjadi 48 jam setelah pasien menerima 

bantuan ventilasi mekanik, baik melalui endotracheal tube (ETT), maupun 

trakhoeostomi (Wiryana, 2007). Pneumonia terkait ventilator, disebabkan antara lain 

oleh kolonisasi bakteri patogen oral yang dapat mengalami translokasi ke saluran 

nafas bagian bawah, dan aspirasi mikroorganisme dari saluran pencernaan (Messika, 

La Combe, & Ricard,2018). 

Berdasarkan laporan dari Infections Disease Society Of America (IDSA) dan 

American Thorasic Society (ATS), kematian akibat VAP di Amerika Serikat 

mencapai 13% (Kalil et al., 2016), dengan peningkatan biaya tahunan mencapai $2,3 

milyar (Rosenthal, 2016), di Inggris sebanyak 534 pasien tiap tahun meninggal 

karena VAP (Martin- Loeches, Rodriguez, & Torres, 2018). Untuk Indonesia belum 

ada data nasional mengenai insiden ini, namun jika dibandingkan dengan negara 
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maju, insiden VAP di negara berkembang jauh lebih tinggi, hal ini berkaitan dengan 

strategi pencegahan yang baik telah dilakukan oleh negara maju (Xi e et al.,2018). 

Oleh karena itu diperlukan suatu komitmen dalam melakukan strategi pencegahan 

terkait kejadian VAP. 

Kejadian VAP di rumah sakit terutama di ICU dapat diminimalkan dengan 

suatu protap tindakan yaitu VAP bundle. The Institute fot Healthcare Improvement 

(IHI) menerbitkan suatu guide line untuk pencegahan VAP yaitu VAP bundle 

dinyatakan dapat menurunkan angka kejadian VAP bila diimplementasikan secara 

tepat pada pasien yang terpasang ventilator. Hasil penerapan di RS Albany New 

York City menunjukkan bahwa angka kejadian VAP turun menjadi 0 kejadian 

dikarenakan perawat patuh dan mampu mengaplikasikan VAP bundle dengan tepat. 

Institute Healthcare for Improvement (IHI) telah mengeluarkan strategi pencegahan, 

yang merupakan kumpulan intervensi berdasarkan evidence base yang jika dilakukan 

secara simultan akan berdampak positif terhadap penurunan insiden pneumonia 

terkait ventilator yang di sebut bundle VAP. Beberapa strategi yang dimaksud adalah; 

oral hygiene, strategi VAP bundle care bertujuan untuk mencegah terjadinya VAP 

yang difokuskan pada usaha menurunkan kolonisasi bakteri di orofaring dan saluran 

trakeobronkial, serta menurunkan tingkat terjadinya aspirasi. VAP bundle terdiri dari 

tindakan kolaborasi dan tindakan mandiri. Keberhasilan VAP bundle diruang 

intensive care bergantung pada standar prosedur operasional, tingkat pengetahuan 

perawat terhadap VAP bundle, serta kepatuhan tindakan keperawatan (Sadli et al, 

2017). 

Kondisi pasien di unit perawatan intensif berbeda dengan pasien pada 

umumnya, beberapa tindakan invasif dan terapi yang diperoleh dapat menyebabkan 

kondisi daya tahan tubuh menurun, dan sangat rentan terjadi resistensi antibiotik 

(Chan & Hui-Ling Ng, 2012). Pemasangan pipa endotrakheal (ETT), menyebabkan 

kondisi oral menjadi buruk, oral yang terbuka secara terus menerus menyebabkan 

mukosa menjadi kering, produksi saliva menurun karena fungsi mekanis dari mulut 

tidak terjadi, makanan dimasukkan melalui nasogastric tube, hal ini memicu 

akumulasi plaq pada gigi, dan pembentukan biofilm disekitar ETT sehingga menjadi 

media kolonisasi pathogen oral (Augustyn, 2007), oleh karena itu tindakan oral 



4 

 

 

 

hygiene adalah hal penting yang harus dilakukan untuk menurunkan kolonisasi 

patogen oral. sehingga penelitian terkait intervensi dalam menurunkan insiden VAP 

khususnya oral hygiene masih terus dikembangkan, mengingat Oral Hygiene 

merupakan tindakan mandiri keperawatan, yang dampaknya sangat besar dalam 

keberhasilan pencegahan terjadinya VAP pada pasien yang terpasang ventilator. Oral 

hygiene merupakan tindakan preventif perawat pada pneumonia yang terventilator.  

Chlorhexidine disebut sebagai golden standar untuk oral hygiene oleh centre 

for disease control karena memiliki efek antibakterial spektrum luas dan efektif 

terhadap penurunan plak (Bassi, Senussi, & Xiol, 2017), sebuah ulasan sistematis 

juga mengungkapkan bahwa chlorhexidine efektif dalam mencegah pneumonia 

nosokomial di unit perawatan intensif kardiothorax, Sebuah tinjauan sistematis juga 

menemukan efektivitas perawatan mulut dengan menyikat gigi dan ditambah obat 

kumur chlorhexidine terbukti menurunkan kejadian VAP pada pasien yang terpasang 

ventilasi mekanik (Alecrim et al., 2019). 

Kebersihan dan kesehatan mulut sangat menentukan kualitas hidup manusia, 

dalam Islam pun ditunjukkan oleh perintah ataupun anjuran dari Nabi besar 

Muhammad Saw yang berhubungan dengan kesehat dan kebersihan gigi dan mulut 

yang berbunyi:  

ة   وْلَا أانْ أاشُق   لَا رْتهُُمْ باِلْىُضُىءِ عِنْدا كُلِّ صا اما تِي لَا عالاى أمُ   

Terjemahannya:  

“Sekiranya arahanku tidak memberatkan umat mukmin, niscaya pasti aku 

perintahkan (wajibkan) atas mereka bersiwak (gosok gigi) tiap akan mendirikan 

sholat” (HR Bukhari dan Muslim).  

Perintah ini menunjukkan nabi memperhatikan kebersihan (gigi khususnya) 

sewaktu akan berkomunikasi dengan Allah SWT. Shalat adalah ibadah wajib yang 

dilakukan 5 kali sehari, dengan demikian kebersihan gigi akan terjaga sepanjang hari 

dan dapat mengurangi penyakit gigi. Hadits ini menerangkan bahwa pentingnya 

untuk membersihkan gigi dan mulut karena kebersihan merupakan sebagian dari 

iman dan juga dapat mencegah pembentukan plak dan mencegah terjadinya karies. 
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Berdasarkan dari berbagai data yang telah dipaparkan, permasalahn yang 

terkait, hasil penelitian sebelumnya, dan berdasarkan fenomena yang penulis 

temukan selama praktik di lapangan, serta berdasarkan Evidence Based Practice In 

Nursing (EBPN) yang telah ditemukan, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus 

penerapan intervensi oral hygiene menggunakan Chlorhexidine dengan masalah 

defisit perawatan diri pada pasien VAP di ruang ICU RSWahidin sudirohusodo.  

1.2 Rumusan Masalah 

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

adalah : “Bagaimana Analisis intervensi oral hygiene menggunakan chlorhexidine 

dengan masalah defisit perawatan diri pada pasien VAP di ruang ICU RSUP 

WAHIDIN SUDIROHUSODO?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1.3.1. Tujuan Umum :  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intervensi oral hygiene menggunakan 

chlorhexidine dengan masalah defisit perawatan diri pada pasien VAP di ruang 

ICU RSUP WAHIDIN SUDIROHUSODO.  

1.3.2. Tujuan Khusus :  

a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien VAP dengan 

masalah defisit perawatan diri. 

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien VAP dengan masalah 

defisit perawatan diri. 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien VAP dengan defisit 

perawatan diri. 

d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien VAP dengan 

defisit perawatan diri. 

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien  VAP dengan defisit 

perawatan diri 

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada kasus VAP dengan defisit 

perawatan diri menggunakan intervensi oral Hygiene dengan chlorhexidine . 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan 

sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada 

pasien VAP yang mengalami defisit perawatan diri dengan intervensi oral 

hygiene menggunakan chlorhexidine .  

1.4.2. 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 VAP dengan defisit perawatan diri 

menggunakan intervensi oral hygiene menggunakan chlorhexidine di ruang ICU. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Medis Pneumonia 

2.1.1 Definisi  

Pneumonia adalah peradangan parenkim paru yang disebabkan oleh 

mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, parasite. Pneumonia juga 

disebabkan oleh bahan kimia dan paparan fisik seperti suhu atau radiasi. 

(Djojodibroto,2014). 

Pneumonia merupakan infeksi pada paru yang bersifat akut. Penyebabnya adalah 

bakteri,virus,jamur,bahan kimia atau kerusakan fisik dari paru-paru, dan bisa 

juga disebabkan pengaruh dari penyakit lainnya. Pneumonia disebabkan oleh 

BakteriStreptococcus dan Mycoplasma pneumonia, sedangkan virus yang 

menyebabkan pneumonia yaitu Adenoviruses, Rhinovirus, Influenza 

virus,Respiratory syncytial virus (RSV) dan para influenza (Athena & Ika, 

2014). 

Secara klinis pneumonia didefinisikan sebagai suatu peradangan parenkim paru 

distal dari bronkiolus terminalis yang mencakup bronkiolus respiratorius dan 

alveoli serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran 

gas setempat ( ). 

2.1.2 Etiologi  

Menurut Padila (2013), etiologi pneumonia:  

a. Bakteri  

Pneumonia bakteri didapatkan pada usia lanjut. Organisme gram positif seperti: 

Streptococcus pneumonia, S. aerous, dan streptococcus pyogenesis. Bakteri 

gram negative seperti Haemophilus influenza, klebsiella pneumonia dan P. 

Aeruginosa 
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b. Virus  

Disebabkan virus influenza yang menyebar melalui droplet. Penyebab utama 

pneumonia virus ini yaitu Cytomegalovirus.  

c. Jamur  

Disebabkan oleh jamur hitoplasma yang menyebar melalui udara yang 

mengandung spora dan ditemukan pada kotoran burung, tanah serta kompos.  

d.  Protozoa 

Menimbulkan terjadinya Pneumocystis carinii pneumonia (CPC). Biasanya 

pada pasien yang mengalami immunosupresi. (Reeves, 2013). Penyebaran 

infeksi melalui droplet dan disebabkan oleh streptococcus pneumonia, melalui 

selang infus yaitu stapilococcus aureus dan pemakaian ventilator oleh P. 

Aeruginosa dan enterobacter. Dan bisa terjadi karena kekebalan tubuh dan juga 

mempunyai riwayat penyakit kronis. Selain diatas penyebab terjadinya 

pneumonia yaitu dari Non mikroorganisme: 

a. Bahan kimia.  

b. Paparan fisik seperti suhu dan radiasi (Djojodibroto, 2014).  

c. Merokok.  

d. Debu, bau-bauan, dan polusi lingkungan (Ikawati, 2016 ) 

2.1.3 Klasifikasi  

Menurut Amin & Hardi (2015)klasifikasi pneumonia adalah sebagai berikut: 

a) Pneumonia yang didapat dari komunitas (community acquiredpneumonia, 

CAP) yaitu infeksi LRT yang terjadi dalam 48 jam setelah dirawat dieumah 

sakit pada pasien yang belum pernah dirawat dirumah sakit selama >14 hari. 

b) Pneumonia yang didapat dari rumah sakit (nosokomial) yaitu setiap infeksi 

LRT yang berkembang >2 hari setelah dirawat di rumah sakit. 

c)  Ventilator-associated Pneumonia (VAP) merupakan infeksi pernafasan yang 

beresiko untuk terjadi pada pasien yang di rawat di ICU yang terpasang 

selang trakeal dan/atau ventilator. 

d)  Pneumonia aspirasi/anaeorob yaitu infeksi oleh bakteroid dan organisme 

anaerob lain setelah aspirasi isi orofaringeal (misalnya CVA). 
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e)  Pneumonia oportunistik yaitu pasien dengan penekanan sistem imun 

(misalnya steroid, kemoterapi, HIV) mudah mengalami infeksi oleh virus, 

jamur, dan mikrobakteri selain organisme bakterial lain. 

f) Pneumonia rekuren yaitu disebabkan oleh organisme aerob dan anaeorob 

yang terjadi pada fibrosis kistik dan bronkiektasis. 

2.1.4 Patofisiologi  

Menurut pendapat Sujono & Sukarmin (2009), kuman masuk kedalam 

jaringan paru-paru melalui saluran nafas bagian atas menuju ke bronkhiolus 

dan alveolus. Setelah Bakteri masuk dapat menimbulkan reaksi peradangan dan 

menghasilkan cairan edema yang kaya protein. Kuman pneumokokusus dapat 

meluas dari alveoli ke seluruh segmen atau lobus. Eritrosit dan leukosit 

mengalami peningkatan, sehingga Alveoli penuh dengan cairan edema yang 

berisi eritrosit, fibrin dan leukosit sehingga kapiler alveoli menjadi melebar, 

paru menjadi tidak berisi udara. Pada tingkat lebih lanjut, aliran darah menurun 

sehingga alveoli penuh dengan leukosit dan eritrosit menjadi sedikit.  

Setelah itu paru tampak berwarna abu-abu kekuningan. Perlahan sel 

darah merah yang akan masuk ke alveoli menjadi mati dan terdapat eksudat 

pada alveolus Sehingga membran dari alveolus akan mengalami kerusakan 

yang dapat mengakibatkan gangguan proses difusi osmosis oksigen dan 

berdampak pada penurunan jumlah oksigen yang dibawa oleh darah. Secara 

klinis penderita mengalami pucat sampai sianosis. Terdapatnya cairan purulent 

pada alveolus menyebabkan peningkatan tekanan pada paru, dan dapat 

menurunan kemampuan mengambil oksigen dari luar serta mengakibatkan 

berkurangnya kapasitas paru. Sehingga penderita akan menggunakan otot 

bantu pernafasan yang dapat menimbulkan retraksi dada. 

Secara hematogen maupun lewat penyebaran sel, mikroorganisme yang 

ada di paru akan menyebar ke bronkus sehingga terjadi fase peradangan lumen 

bronkus. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkan produksi mukosa dan 

peningkatan gerakan silia sehingga timbul reflek batuk. 

2.1.5 Manifestasi Klinis 

a. Menggigil mendadak dan berlanjut menjadi 38,5 C sampai 40,5 C 
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b. Nyeri dada pleuritik yang semakin ketika bernapas dan batuk.  

c. Pasien yang sakit parah mengalami takipnea (25 sampai 45 kali 

pernapasan/menit) dan dyspnea, prtopnea ketika disangga.  

d. Nadi cepat dan memantul, dapat meningkat 10 kali/menit per satu derajat 

peningkatan suhu tubuh (Celcius).  

e. Bradikardi relativ untuk tingginya demam menunjukkan infeksi virus, infeksi 

mikroplasma, atau infeksi organisme Legionella.  

f. Tanda lain : infeksi saluran napas atas, sakit kepala, demam derajat rendah, 

nyeri pleuritik, myalgia, ruam faringitis, setelah beberapa hari, sputum mucoid 

atau mukopurulen dikeluarkan.  

g.  Pneumonia : pipi memerah, bibir dan bantalan kuku menunjukkan sianosis 

sentral.  

h. Sputum purulent, bewarna seperti katar, bercampur darah, kental, atau hijau, 

bergantung pada agen penyebab. Gambaran klinis beragam, tergantung pada 

organisme penyebab dan penyakit pasien Brunner & Suddarth (2011).Nafsu 

makan buruk, dan pasien mengalami diaphoresis dan mudah lelah.  

i. Tanda dan gejala pneumonia dapat juga bergantung pada kondisi utama 

pasien (misal, yang menjalani terapi imunosupresan, yang menurunkan resistensi 

terhadap infeksi.  

2.1.6 Penatalaksanaan Medis 

a) Pemberian antibiotik seperti : penicillin, cephalosporin pneumonia 

b) Pemberian antipiretik, analgetik, bronkodilator  

c) Pemberian oksigen  

d) Pemberian cairan parenteral sesuai indikasi. Penatalaksanaan medis secara 

umumuntuk pneumonia menurut Manurung (2009) adalah :  Sedangkan untuk 

penyebab pneumonia bervariasi 

e) Bagi pneumonia yang disebabkan oleh bakteri sehingga penanganannya pun 

akan disesuaikan dengan penyebab tersebut. Selain itu, pengobatan pneumonia 

tergantung dari tingkat keparahan gejala yang timbul. (Shaleh, 2013) Dengan 

pemberian antibiotik yang tepat. Pengobatan harus komplit sampai benar-benar 
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tidak lagi muncul gejala pada penderita. Selain itu, hasil pemeriksaan X-Ray dan 

sputum tidak tampak adanya bakteri pneumonia (Shaleh, 2013).  

f) Untuk bakteri Streptococcus pneumonia , Dengan pemberian vaksin dan 

antibotik. Ada dua vaksin yaitu pneumococcal conjugate vaccine yaitu vaksin 

imunisasi bayi dan untuk anak dibawah usia 2 tahun dan pneumococcal 

polysaccharide vaccine direkomendasikan bagi orang dewasa. Antibiotik yang 

digunakan dalam perawatan tipe pneumonia ini yaitu penicillin, amoxicillin, dan 

clavulanic acid, serta macrolide antibiotics (Shaleh, 2013).  

g) Untuk bakteri Hemophilus influenza , diberikan Antibiotik cephalosporius 

kedua dan ketiga, amoxillin dan clavulanic acid, fluoroquinolones, maxifloxacin 

oral, gatifloxacin oral, serta sulfamethoxazole dan trimethoprim. (Shaleh, 2013).  

h) Untuk bakteri Mycoplasma Dengan antibiotik macrolides, antibiotic ini 

diresepkan untuk mycoplasma pneumonia, (Shaleh, 2013). 

i) Bagi pneumonia yang disebabkan oleh virus, Pengobatannya sama dengan 

pengobatan pada penderita flu. Yaitu banyak beristirahat dan pemberian nutrisi 

yang baik untuk membantu daya tahan tubuh. Sebab bagaimana pun juga virus 

akan dikalahkan juka daya tahan yubuh sangat baik, (Shaleh, 2013).  

j) Bagi pneumonia yang disebabkan oleh jamur, cara pengobatannya akan sama 

dengan cara mengobati penyakit jamur lainnya. Hal yang paling penting adalah 

pemberian obat anti jamur agar bisa mengatasi pneumonia (Shaleh, 2013). 

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang 

a) Radiologi  

Pemeriksaan menggunakan foto thoraks (PA/lateral) merupakan pemeriksaan 

penunjang utama (gold standard) untuk menegakkan diagnosis pneumonia. 

Gambaran radiologis dapat berupa infiltrat sampai konsoludasi dengan air 

bronchogram, penyebaran bronkogenik dan intertisial serta gambaran kavitas 

b) Laboratorium  

Peningkatan jumlah leukosit berkisar antara 10.000 - 40.000 /ul, Leukosit 

polimorfonuklear dengan banyak bentuk. Meskipun dapat pula 

ditemukanleukopenia. Hitung jenis menunjukkan shift to the left, dan LED 

meningkat 
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c) Mikrobiologi  

Pemeriksaan mikrobiologi diantaranya biakan sputum dan kultur darah untuk 

mengetahui adanya S. pneumonia dengan pemeriksaan koagulasi antigen 

polisakarida pneumokokkus. 

d) Analisa Gas Darah  

Jika terdapat penyakit paru biasanya GDA Tidak normal tergantung pada luas 

paru yang sakit. 

2.1.8 Komplikasi  

Pneumonia umumnya bisa diterapi dengan baik tanpa menimbulkan 

komplikasi. Akan tetapi, beberapa pasien, khususnya kelompok pasien risiko tinggi, 

mungkin mengalami beberapa komplikasi seperti bacteremia (sepsis), abses paru, 

efusi pleura, dan kesulitan bernapas Bakteremia dapat terjadi pada pasien jika bakteri 

yang menginfeksi paru masuk ke dalam aliran darah dan menyebarkan infeksi ke 

organ lain, yang berpotensi menyebabkan kegagalan organ. Pada 10% pneumonia 

pneumokokkus dengan bakteremia dijumpai terdapat komplikasi ektrapulmoner 

berupa meningitis, arthritis, endokarditis, perikarditis, peritonitis, dan empyema 

Pneumonia juga dapat menyebabkan akumulasi cairan pada rongga pleura atau biasa 

disebut dengan efusi pleura. Efusi pleura pada pneumonia umumnya bersifat 

eksudatif. Pada klinis sekitar 5% kasus efusi pleura yang disebabkan oleh. 

pneumoniae dengan jumlah cairan yang sedikit dan sifatnya sesaat (efusi 

parapneumonik). Efusi pleura eksudatif yang mengandung mikroorganisme dalam 

jumlah banyak beserta dengan nanah disebut empiema. Jika sudah terjadi empiema 

maka cairan perlu di drainage menggunakan chest tube atau dengan pembedahan 

Komplikasi pneumonia meliputi hipoksemia, gagal respiratorik, effusi pleura, 

empyema, abses paru, dan bacteremia, disertai penyebaran infeksi ke bagian tubuh 

lain yang menyebabkan meningitis, endocarditis, dan pericarditis (Paramita,2011). 

2.1.9  Konsep Medis  Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 

Ventilator Associated Pneumonia (VAP) adalah salah satu HAIs (healthcare-

associated-infection) yang sering ditemukan di rumah sakit dan merupakan infeksi 

pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik baik pipa 

endotracheal maupun tracheostomy (Kemenkes RI, 2017).  
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VAP merupakan penyebab umum kedua pada kasus HAIs di Amerika Serikat 

dan bertanggung jawab atas 25% kasus infeksi yang terjadi di Intensive Care Unit 

(ICU). Penggunaan ventilator meningkatkan terjadinya HAIs sebanyak 6–21 kali 

dengan tingkat kematian akibat VAP adalah 24-70%. Hal ini menyebabkan rata-rata 

waktu perawatan di ICU meningkat menjadi 9,6 hari, serta biaya pengobatan setiap 

pasien dengan VAP bertambah sebanyak US$ 40.000 (Susmiarti dkk., 2015) 

Bakteri penyebab VAP dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan onset 

atau lamanya pola kuman. Bakteri penyebab VAP pada kelompok I adalah kuman 

gram negatif (Enterobacter spp, Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus spp, 

Serratai marcescens), Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, dan 

Methicillin Sensitive Staphylococcus Aureus (MSSA). Bakteri kelompok II adalah 

bakteri penyebab kelompok I ditambah kuman anaerob, Legionella pneumophilia 

dan Methicillin Resistan Staphylococcus Aureus (MRSA). Bakteri penyebab 

kelompok III adalah Pseudomonas aeruginosa, Acetinobacter spp, dan MRSA. 

Manifestasi klinis VAP umumnya sama seperti pada bentuk lain 

pneumonia: demam, leukositosis, peningkatan sekresi pernapasan, dan konsolidasi 

paru pada pemeriksaan fisik, disertai infiltrat yang berubah atau baru muncul pada foto 

toraks. Frekuensi kelainan foto toraks sebelum munculnya pneumonia pada pasien 

yang diintubasi dan keterbatasan teknik radiografi portabel menyebabkan interpretasi 

radiografi lebih sulit dibandingkan pada pasien yang tidak diintubasi. Gambaran klinis 

lain mungkin takipneu, takikardia, menurunnya oksigenasi, dan meningkatnya 

ventilasi semenit (Joseph Loscaldo, 2014). 

Pada ledakan kasus VAP karena patogenesis spesifik, kemungkinan 

kegagalan tindakan-tindakan kontrolinfeksi (terutama kontaminasi peralatan yang 

bisa dipakai ulang) perlu diteliti. Tingginya angka patogen yang sering terdapat di 

ICU tertentu mungkin disebabkan oleh infeksi silang. Edukasi kontrol dan 

mengingatkan perlunya mencuci tangan, oral hygiene dan tindakan kontrol infeksi 

lain yang konsisten dapat meminimalkan risiko ini (Joseph Loscaldo, 2014). 

Selain kematian, komplikasi utama VAP adalah bertambah lamanya ventilasi 

mekanis, yang menyebabkan lama tinggal di ICU dan di rumah sakit bertambah. 

Pada sebagian besar penelitian, ventilasi mekanis sering harus diperpanjang selama 
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seminggu karena VAP. Tambahan biaya akibat penyulit ini mengharuskan 

dilakukannya upaya pencegahan yang agresif dan mahal (Joseph Loscaldo, 2014). 

2.1.10 Konsep Chlorhexidine 

Chlorhexidine adalah molekul simetris. Memiliki empat cincin chlorophenyl 

dan dua kelompok bisguanida. Chlorhexidine adalah salah satu agen antimikroba 

yang paling sering diresepkan di bidang kedokteran gigi. Memiliki aktivitas 

antibakteri yang tahan lama dengan spektrum luas dan telah terbukti mengurangi 

akumulasi plak, inflamasi gingiva dan berdarah. Mekanisme kerja dari chlorhexidine 

adalah dengan merusak permeabilitas dari dinding sel bakteri  sehingga terjadi 

kebocoran dan isi sel keluar dari sel sehingga sel matiChlorhexidine memiliki nilai 

efektif yang lebih tinggi dalam menurunkan indeks plak pada pasien pengguna alat 

ortodontik cekat dan sudah terbukti sebagai gold standard obat kumur.  

Chlorhexidine yang merupakan molekul kationik bermuatan positif dengan cepat 

tertarik ke arah dinding sel bakteri yang bermuatan negatif dengan adsorpsi spesifik 

dan kuat terharap senyawa yang mengandung fosfat. Molekul chlorhexidine 

dikationik menempel pada pelikel dengan datu kation, pada bakteri yang 

berkolonisasi pada permukaan gigi, ini disebut “pincushioneffect”. Interaksi ini 

mengubah integritas membran sel bakteri dan chlorhexidine tertarik ke membrane 

bagian dalam. Chlorhexidine berikatan dengan fosfolipid dalam membran bagian 

dalam, yang mengarah pada peningkatan permeabilitas membran bagian dalam dan 

kebocoran senyawa dengan berat molekul rendah seperti ion kalium.  

Chlorhexidine di golongkan sebagai obat antimikroba dengan spectrum luas 

yang mempunyai khasiat dan keamanan secara signifikan untuk meningkatkan 

kesehatan mulut. Chlorhexidine gluconate oral rinse merupakan cairan dengan pH 

netral yaitu 5-7 yang mengandung garamchlorhexidine dan gluconid acid yang dapat 

mengurangi halitosis.Chlorhexidine diserap oleh permukaan gigi dan mucin dari 

saliva sehingga dapat menghambat pembentukan plak, hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Loe & Schiott 1970, Santos, 2003 dalam Huskinson 

et al., 2009 yang membuktikan pertama kali tentang penggunaan larutan 0,2 % 

chlorhexidine gluconate sebagai obat kumur dua kali sehari dapat menghambat 
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pembentukan plak dan mengurangi radang gingival. Clorhexidine dapat mengurangi 

risiko pneumonia pada klien yang terpasang ventilator (Grap et al., 2014) 

Chlorhexidine adalah bakterisida spektrum luas terhadap bakteri gram positif, 

agen gram negatif dan ragi yang efektif pada konsentrasi rendah, selain itu 

chlorhexidine berfungsi untuk menghambat perkembangan plak dan mengobati 

penyakit periodontal dan infeksi mulut lainnya. Banyak sekali penelitian menegaskan 

bahwa perawatan mulut dengan obat kumur chlorhexidine mengurangi kejadian VAP 

(Grap et al, 2013). Deriso dalam Ema, 2010 menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

chlorhexidine yang digunakan dalam dekontaminasi orofaring dapat menurunkan 

kejadian infeksi nosokomial saluran napas sampai dengan 69%, kemudian diikuti 

oleh Fourrier yang menyatakan bahwa chlorhexidine dapat menurunkan kolonisasi 

kuman penyebab VAP sebesar 53%. Chlorhexidine dapat meningkatkan kesehatan 

mulut dengan mengontrol plak dimana bisa mempertahankan sampai mendekati nol 

tingkat plak (Jan Lindhe, 2015). 
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2.1.11 Penyimpangan KDM  

                               

 

          

     

          

 

 

 

 

 

 

 

Sistem pertahanan tubuh terganggu Organisme 

Virus  Pneumokokus Masuk ke 

saluran cerna bagaian 

bawah 

Stopilokokus  

 

Kuman patogen 

mencapai  bronkioli 

terminalis merusak sel 

epitel bersilia dan sel 

goblet 

Eksudat masuk ke alveoli 

 

Trombus  

 

Cairan edema + leukosit ke 

alveoli 

Konsolidasi paru  

Kapasitas vital 

kompliance menurun 

 

Gangguan mobilitas 

fisik 

 

Sel darah merah dan 

leukosit pneumokokus 

mengisi alveoli 

 

Leukosit dan fibrin 

menyebabkan konsolidasi 

Risiko infeksi  

Permukaan 

lapisan pleura 

tertutup tebsl 

eksudat 

trombus di 

vena pumonalis  

 

Nekrosis Hemoragik 

Bersihan jalan napas tidak 

efektif 

Produksi 

sputum 

meningkat  

 

Abses pneumotocales 

Gangguan pertukaran gas  

Penurunanan 

kapasitas 

adaptif 

menurun 

 

Defisit perawatan diri 

Peningkatan 

mikroorganisme patogen  

Gangguan pertukaran gas 

Risiko gangguan 

integritas kulit 

Abses 

pneumotora

celes 

( SDKI,2017) 
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2.2.1 Konsep Asuhan Keperawatan  

2.2.1 Konsep Teori Keperawatan Terkait  

Teori keperawatan terkait dengan kasus yaitu teori yang dikemukakan 

oleh  salah seorang pakar keperawatan DOROTHEA ELIZABETH OREM 

mengemukakan teorinya tentang “self care deficit theory” bahwa untuk 

melakukan proses asuhan keperawatan maka harus dengan keyakinan bahwa 

setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan pada dirinya 

sendiri sehingga akan membantu individu dalam memunuhi kebutuhan 

hidupnya. Demikian dalam teori self care ini terdapat teori yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan yaitu teori therapeutic self care Nursing 

Agency Berdasarkan pandangan ini, ia berpendapat bahwa kegiatan atau 

tindakan keperawatan ditujukan kepada upaya memacuh kemampuan 

mengasuh diri sendiri, dengan bantuan perawat maka individu dapat memenuhi 

kebutuhan untuk merawat dirinya 

Menurut Orem, untuk melakukan proses asuhan keperawatan maka harus 

dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan 

perawatan pada dirinya sendiri sehingga akan membantu individu dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, memelihara kesehatannya dan mencapai 

kesejahteraan. Teori Orem ini dikenal sebagai self-care deficit theory. Orem 

memberikan label pada teorinya sebagai teori umum yang terdiri atas 3 teori 

terkait, yaitu teori self-care, teori self-care deficit, dan teori nursing system. 

a) Self-Care  

 Self-care menggambarkan dan menjelaskan beberapa manfaat dari 

perawatan diri guna mempertahankan hidup, kesehatan dan juga 

kesejahteraannya jika dilakukan secara efektif, upaya perawatan diri ini 

dapat memberi kontribusi bagi integritas struktural fungsi dan 

perkembangan manusia (Asmadi, 2005). Kebutuhan dari perawatan diri 

terkait penelitian diatas menurut Orem, meliputi juga keinginan untuk 

normal. 

b) Self-care Agency  



19 
 

 

 

 Kemampuan dari individu untuk melakukan perawatan diri atau 

self-care agency merupakan suatu kekuatan/kemampuan individu yang 

mempunyai hubungan pada perkiraan dan esensial dari operasi produksi 

untuk perawatan diri. Self-care agency ini dipengaruhi oleh usia, status 

perkembangan, pengalaman hidup, orientasi sosial budaya, kesehatan dan 

juga sumber daya yang tersedia (Asmadi, 2005). 

c) Therapeutic self-care demand 

 Yaitu totalitas aktifitas perawatan diri yang dilakukan untuk jangka 

waktu tertentu guna memenuhi kebutuhan perawatan diri dengan 

menggunakan metode yang valid. Perawatan diri sendiri memiliki 

beberapa prinsip, diantaranya perawatan diri dilaksanakan karena adanya 

masalah pada kesehatan dengan tujuan mencegah penyakit dan 

meningkatkan kesehatan (Asmadi, 2005). 

d) Nursing Agency 

 Orem melihat individu sebagai suatu kesatuan utuh yang terdiri 

atas suatu fisik, psikologik dan sosial, dengan derajat kemampuan 

mengasuh diri sendiri (self-care ability) yang berbeda-beda. Berdasarkan 

pandangan ini, ia berpendapat bahwa kegiatan atau tindakan keperawatan 

ditujukan kepada upaya memacuh kemampuan mengasuh diri sendiri. Ia 

menyatakan bahwa teorinya, yaitu self-care defisit teori of nursing 

merupakan teori umum (general theory) (Kusnanto, 2003).  

2.2.2 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.  
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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 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. 

3) Brain (B3)  

Pada pemeriksaan ini ditemukan, nyeri dada meningkat.  

4) Bladder (B4)  
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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  

a Kulit, perhatikan apakah warna kulit normal, adanya sianosis atau 

pucat, terdapat lesi, kelembaban dan turgor kulit.  

b Kepala, perhatikan apakah terdapat benjolan, luka perdarahan, 

ataupun nyeri tekan  

c Wajah, perhatikan kesimetrisan wajah  

d Mata, perhatikan kondidi pupil apakah isokor atau tidak, diameter 

pupil, reflex cahaya  

e Telinga, telinga perhatikan bentuk, ukuran, kesimetrisan, warna, 

adanya serumen, tanda-tanda infeksi, palpasi apakah ada nyeri 

tekan atau tidak  

f Hidung, perhatikan bentuk, posisi, terdapat lendir, adanya 

sumbatan, lesi, perdarahan, pernapasan cuping hidung, dan nyeri 

tekan  

g  Mulut, perhatikan warna bibir, mukosa, apakah ada stomatitis, 

kondisi palatum durum, tenggorokan, adanya secret, kesimetrisan 

bibir, serta tanda-tanda sianosis.  

h 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 
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menurun disbanding sisi yang lain, pada perkusi ditemukan suara 

redup atau pekak. 

i  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.  

j 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.  

k Ekstremitas, perhatikan kekuatan otot dan massa otot (Wilkinson, 

2012).  

2.2.3 Diagnosis Keperawatan  

a. Bersihan jalan napas tidak efektif ( D.0149) 

b. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial ( D.0066 ) 

c. Gangguan pertukaran gas ( D.0003 ) 

d. Gangguan mobilitas fisik ( D.0054 ) 

e. Defisit perawatan diri ( D.0109 ) 

f. Risiko gangguan integritas kulit/jaringan ( D.0139 ) 

g. Risiko infeksi ( D.0142 ) 
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2.2.4 RENCANA KEPERAWATAN 

No Diagnosis Keperawatan 

Rencana Tindakan Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 
Intervensi Rasional 

1 

 

 

.  

 

Bersihan jalan napas 

tidak efektif (D.0149) 

 

Setelah  dilakukan 

tindakan keperawatan 

kepada  selama 3x24  

jam,  diharapkan 

bersihan jalan napas 

meningkat  dengan 

kriteria hasil :  

- Produksi sputum 

menurun 

- Ronchi menurun  

 

Fisioterapi Dada (I.01004) 

Observasi 

- Identifikasi indikasi dilakukan 

fisioterapi dada 

- Identifikasi kontraindikasi 

fisioterapi dada  

- Monitor status pernapasan  

- Monitor jumlah karakteristik 

sputum  

Terapeutik 

- Posisikan pasien sesuai dengan 

area paru yang mengalami 

penumpukkan sputum  

- Gunakan bantal untuk 

membantu  pegaturan posisi 

- Lakukan perkusi dengan posisi 

telapak tangan rata bersamaan 

ekspirasi melalui mulut  

Observasi 

- Untuk mengetahui layak dilakukan 

tindakan fisioterapi dada 

- Untuk mengetahui hal yang 

menghambat dilakukan fisioterapi 

dada 

- Untuk mengetahui status 

pernapasan pasien  

- Untuk mengetahui karakter dan 

jumlah dari sputum pasien  

Terapeutik 

- Untuk memudahkan perawat untuk 

mengeluarkan sekret 

- Untuk membantu menopang area 

yang akan dilakukan fisioterapi 

dada 

- Cara yang di lakukan dalam 

melakaukan fisioterapi dada 

- Untuk mengindari pengeluaran 

kembali makanan dari mulut klien 
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- Lakukan fisioterapi dada 

setidaknya 2 jam setelah 

makan  

- Lakukan penghisapan lendir 

untuk mengeluarkan sekret  

Edukasi 

- Jelaskan tujuan dan proosedur 

fisioterapi dada  

karena dilakukan fisioterapi dada 

- Untuk membantu mengeluarkan 

sekret jika tidak mampu dilakukan 

batuk efektif  

Edukasi 

- Agar klien mengetahui strategi 

yang diberikan 

2 Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial 

(D.0066)  

-  

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3 x 24  jam, 

diharapkan kapasitas 

adaptif intrakranial 

meningkat dengan 

Kriteria Hasil:  

- Tingkat 

kesadaran 

meningkat  

- Tekanan darah 

membaik 

Pemantauan tanda vital (I.02060) 

Observasi 

-monitor tekanan darah 

- monitor suhu tubuh 

- monitor tekanan nadi  

Terapeutik 

- Atur interval pemantauan 

sesuai kondisi klien  

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan  

Edukasi 

- Jelaskan tujuan dan prosedur 

pemantauan 

 

Observasi 

- Untuk mengetahui tekanan darah klien  

- Untuk mengetahui suhu tubuh klien  

- Untuk mengetahui tekanan nadi klien  

Terapeutik 

- Untuk memantau kondisi kesehatan 

klien  

Edukasi 

- Agar klien dan keluarga mengetahui 

kegiatan yang dilakukan 
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3 Gangguan pertukaran 

gas (D.0003) 

 

Setelah dilakukan  

tindakan keperawatan 

kepada Ny.H selama 

3x24 jam diharapkan 

pertukaran gas 

meningkat dengan 

kriteria hasil:  

- Tingkat kesadaran 

meningkat 

- PCO2 membaik 

- Po2 membaik  

- PH membaik  

 

 

 

 

 

Manajemen ventilasi 

Mekanik (I.01013) 

Observasi 

- Periksa indikasi ventilasi 

mekanik  

- Monitor efek ventilator 

terhadap status oksigen  

- Monitor gangguan mukosa  

Terapeutik  

- Atur posisi kepala  

- Reposisi pasien setiap 2 

jam  

- Lakukan perawatan mulut 

secara rutin 

- Lakukan fisioterapi dada  

- Lakukan penghisapan 

lendir  

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemilihan 

mode ventilator 

- Kolaborasi penggunaan 

PS/PEEP  

 

Manajemen ventilasi mekanik  

Observasi  

- Untuk mengetahui apa indikasi 

dilakukan pemasangan ventilator 

- Untuk mengetahui efek pemberian 

ventilator terhadap status oksigen  

- Untuk mengetahui apakah ada 

gangguan pada mulut 

Terapeutik  

- Untuk mencegah aspirasi  

- Untuk mencegah ulkus pada bagian 

belakang pasien 

- Untuk mencegah kolonisasi kuman 

dan bakteri pada area mulut 

- Untuk memudahkan mengeluarkan 

sekret yang tertahan  

- Untuk mengeluarkan sekret 

Kolaborasi  

- Untuk menentukan mode ventilator 

yang tepat untuk pasien  

- Untuk meminimalkan terjadinya 

hipoventilasi 
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4  Gangguan mobilitas fisik  

(D.0054) 

Setelah  dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3x24  jam,  

diharapkan 

mobilitas fisik  

meningkat dengan 

Kriteria hasil : 

- Pergerakan 

ekstremitas 

meningkat 

- Kekuatan otot 

meningkat  

- Rentang gerak 

(ROM) 

meningkat 

Pengaturan posisi (I.01019) 

 Observasi 

-  Monitor status oksigenasi 

sebelum dan sesudah 

mengubah posisi 

Trapeutik 

- Atur posisi untuk mengurangi 

sesak  

- Tinggikan tempat tidur bagian 

kepala  

- Berikan topangan pada area 

edema  

- Motivasi terlibat dalam 

perubahan posisi 

- Ubah posisi setiap 2 jam 

- Ubah posisi dengan teknik log 

roll 

Edukasi 

- Informasikan saat akan 

dilakukan perubahan posisi 

 

Pengaturan Posisi 

Observasi 

- Mengetahui status oksigenasi 

dengan mengukur frekuesnsi 

pernapasan sebelum dan sesudah 

mengubah posisi 

Terapeutik 

- Untuk mencegah sesak pada 

pasien 

- Posisi dapat membantu 

mengurangi sesak pada pasien 

- Untuk membantu menurunkan 

edema pada area yang 

mengalami edema 

- Untuk memberikan dukungan 

kepada pasien terlibat dalam 

gerakan 

- Untuk mencegah terjadikan 

ulkus pada tubuh bagian 

belakang pasien  

- Agar pasien mudah untuk 

dipindahkan  

Edukasi 

- Mempersiapkan pasien agar 
mengetahui tindakan yang akan 
diberikan 
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5 Defisit perawatan diri 

(D.0109) 

 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam pada 

Ny.H diharapkan 

perawatan diri 

meningkat dengan 

kriteria hasil : 

- Mempertahank

an kebersihan 

diri  

- Mempertahank

an kebersihan 

mulut 

Dukungan perawatan diri 

(I.113348) 

Observasi  

- Monitor tingkat kemandirian 

pasien  

- Identifikasi kebutuhan alat 

bantu kebersihan diri  

Terapeutik  

- Sediakan lingkungan yang 

terapeutik 

- Siapkan keperluan pribadi 

pasien  

- Dampingi dalam melakukan 

perawatan diri pasien 

- Fasilitasi kemandirian, bantu 

jika tidak mampu melakukan 

perawatan diri  

- Jadwal rutin perawatan diri  

Perawatan Mulut (I.11356) 

Observasi  

- Identifikasi kondisi umum 

(kesadaran,alat bantu napas, 

hemodinamik) 

- Identifikasi kondisi oral  

- Monitor keberihan 

mulut,lidah dan gusi  

Terapeutik  

Dukungan perawatan diri  

Observasi  

- Untuk mengetahui tingkat 

kemadirian pasien dalam 

melakukan perawatan diri  

- Untuk mengetahui kebutuhan alat 

bantu kebersihan diri  

Terapeutik  

- Untuk menjaga privacy pasien 

- Untuk membantu menyiapkan 

kebutuhan pasien  

- Membantu pasien dalam 

melakukan perawatan diri  

- Untuk menjaga pasien agar  tetap 

bersih  
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- Pilih sikit gigi sesuai dengan 

kondisi pasien  

- Dekatkan alat-alat dalam 

jangkauan untuk melakukan 

perawatan secara mundiri  

- Sikat gigi dari arah gusi 

kemasing-masing gigi atas 

dan bawah 

- Gunakan suction untuk 

menghisap cairan saliva 

dimulut pada pasien 

penurunan kesadaran 

- Gunakan cairan clorhixidine 

atau sesuai kebijakan 

- Gunakan benang untuk 

mengangkat  plak yang tidak 

dapat di jangkau sikat gigi 

6 Risiko gangguan 

integritas kulit/jaringan 

(D.0139) 

 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

yang dilakukan pada 

Ny.H selama 3x24 

jam di harapkan 

integritas kulit dan 

jaringan meningkat 

dengan kriteria hasil :  

- Kerusakan jaringan 

menurun 

Perawatan luka tekan (I.1456) 

Observasi  

- Monitor kondisi luka  

Terapeutik  

- Bersihkan kulit disekitar 

luka dengan sabun dan air  

- Bersihkan luka bagian 

dalam menggunakan Nacl 

- Lakukan pembalutan pada 

luka  
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- Kerusakan lapisan 

kulit menurun  

- Kemerahan 

menurun 

- Suhu tubuh 

membaik 

- Oleskan salep  

- Gunakan tempat tidur 

khusus  

- Jadwalkan perubahan 

posisi setiap 2 jam  

7 Risiko infeksi (D.0142)  

 

Setelah  dilakukan 

tindakan keperawatan 

kepada Ny.N selama 

3x24  jam,  

diharapkan 

Tingkat infeksi 

menurun dengan 

kriteria hasil : 

kemerahan menurun, , 

luka mengering,  

kadar sel darah putih 

membaik  

 

Pencegahan Infeksi 

(I.14539) 

Observasi  

- Monitor tanda dan gejala 

infeksi lokal dan sistemik 

Terapeutik 

- Batasi jumlah pengunjung  

- Berikan perawatan kulit pada 

area edema 

- Cuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan 

lingkungan pasien  

 Edukasi 

- Anjurkan meningkatkan asupan 

nutrisi 

 

Observasi 

- Untuk mengetahui tanda 

dan gejala infeksi pada 

luka pasien 

Terapeutik 

- Untuk menghindari transmisi 

kuman dan bakteri 

- Untuk membersihkan dan merawat 

kulit sekitar luka 

- Untuk mecegah penularan infeksi 

Edukasi 

- Untuk mempercepat proses 

penyembuhn luka 
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2.2.5 Implementasi Keperawatan  

Implementasi keperawatan ialah proses pelaksanaan dari rencaan 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). 

2.2.6 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 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 pneumonia yaitu : 

a. Bersihan jalan napas efektif  
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b. Peningkatan kapasitas adaptif intrakranial 

c. Tidak terjadi gangguan pertukaran gas  

d. Peningkatan mobilitas fisik  

e.  Peningkatan  perawatan diri  

f. Tidak terjadi  gangguan integritas kuli/jaringan  

g. Tidak terjadi peningkatan infeksi 

2.3  Evidance Based Practice in Nursing   

2.3.1 Pengertian  

Oral hygiene merupakan tindakan membersihkan rongga mulut, gigi dan 

lidah. Tindakan ini merupakan salah satu intervensi yang paling esensial di 

ruang perawatan intensif yang harus dilakukan oleh perawat secara konsisten, 

karena kebersihan mulut memiliki dampak yang sangat besar bagi perawatan 

dan kesembuhan pasien (Andersson et al., 2018). Mengutamakan kebersihan 

mulut bagi pasien di perawatan kritis dapat mencegah komplikasi yang akan 

memperberat kondisi pasien, sehingga sangat penting untuk menjaga 

kontinuitas bibir, lidah dan mukosa mulut, dengan demikian oral hygiene 

secara rutin dapat mencegah terjadinya infeksi rongga mulut serta 

melembabkan mukosa membran mulut dan bibir (Dale et al., 2013; Haghighi et 

al., 2017). Berbagai jenis mikroorganisme bersifat komensal terdapat didalam 

rongga mulut, namun pada kondisi penjamu yang terganggu, mikroorganisme 

ini dapat berubah menjadi patogen, mengalami translokasi dan menginvasi 

organ lainnya, termasuk pada organ pernafasan (Borgatta & Rello, 2014), yang 

akan menyebabkan berbagai komplikasi. Beberapa tindakan invasif, yang 

didapatakan pada pasien di perawatan intensif seperti; pemakaian alat-alat dan 

pemakaian obat-obatan rutin seperti sedasi, inotropik, diuretik, antikonvulsan 

dapat menyebabkan produksi saliva menurun bahkan mulut menjadi sangat 

kering/ xerostemia (Brandt Eriksen & Faber Frandsen, 2018), sehingga 

keadaan ini dapat menurunkan kerja salah satunya dengan melakaukan oral 

hygiene, hal ini sangat berkaitan dengan kondisi pasien kritis yang rentan 

mengalami infeksi pada mulut terkait menurunnya kemampuan untuk makan, 

minum dan bernafas tanpa bantuan alat serta menurunnya kemampuan 
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menelan, sehingga sekresi saliva menggumpal didalam mulut, hal ini 

merupakan media kolonisasi bakteri gram negatif yang akan menyebabkan 

mikroaspirasi sehingga memicu terjadinya pneumonia pada pasien dengan 

ventilasi mekanik (Borgatta & Rello, 2014; Sun et al., 2016). 

2.3.2 Tujuan  

Tujuan pelaksanaan oral hygiene, antara lain adalah; untuk mencegah 

infeksi, menjaga kelembaban, mencegah plak pada gigi, mengurangi halitosis 

dan meningkatkan kenyamanan pasien (Chipps et al., 2016; Dale et al., 2013). 

Selain itu oral hygiene dilakukan untuk mengurangi infeksi pada mulut dan 

menyehatkan gusi (Dale et al., 2013; Haghighi et al., 2017). Kenyamanan 

pasien yang dirawat di perawatan kritis akan terpenuhi salah satunya dengan 

melakaukan oral hygiene, hal ini sangat berkaitan dengan kondisi pasien kritis 

yang rentan mengalami infeksi pada mulut terkait menurunnya kemampuan 

untuk makan, minum dan bernafas tanpa bantuan alat serta menurunnya 

kemampuan menelan, sehingga sekresi saliva menggumpal didalam mulut, hal 

ini merupakan media kolonisasi bakteri gram negatif yang akan menyebabkan 

mikroaspirasi sehingga memicu terjadinya pneumonia pada pasien dengan 

ventilasi mekanik (Borgatta & Rello, 2014; Sun et al., 2016). 

2.3.3 Indikasi pasien yang dilakukan oral hygiene 

a. Pasien yang dietnya makanan cair atau tidak bisa memakai mulut/menelan 

b. Pasien yang giginya tidak boleh digosok dengan sikat gigi, misalnya 

karena stomatitis/sariawan yang hebat, atau menderita penyakit dalam 

tertentu. 

c. Pasien yang sakit parah atau terjadi penurunan kesadaran 

d. Pasien setelah dilakukan operasi mulut atau yang menderita patah rahang 

2.3.4 Kontraindikasi 

a. Pasien dengan kesadaran komposmentis  

2.3.5 Prosedur Oral Hygiene 

 Pelaksanaan oral hygiene pada pasien di unit perawatan intensif  bervariasi 

diantara rumah sakit, dan kadang-kadang mengkombinasi beberapa metode, 
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adapun metode yang biasa dilakukan adalah menggunakan spatula, kain kasa, 

sikat gigi, pasta gigi, dan kombinasi sikat gigi ditambah obat kumur 

chlorhexidine. (Alja’afreh, Mosleh, & Habashneh,2018)  

Prosedur oral care hygiene menurut American Association of Critical Care 

Nurse’s Endotracheal Tube and Oral Care (AACN’s ETT & OC) pada pasien 

yang terintubasi berupa (Batiha et al, 2015): 

a) Siapkan alat suction 

b) Atur posisi kepala pasien kesamping dalam keadaan semifowler 

c) Lakukan suction sesuai indikasi untuk menghilangkan sekresi 

oropharingeal dan subglotis (termasuk secret yang berada dibawah 

maupun diatas dari cuff ETT. 

d)  Sikat gigi menggunakan sikat gigi hisap dan sedikit air, bilas dengan 

antiseptik bebas alkohol, lalu sikat sekitar 1-2 menit, berikan tekanan 

yang lembut, saat bergerak secara horizontal atau lingkaran pendek. 

e)  Sapukan sikat pada permukaan lidah dengan lembut. 

f)  Gunakan swab hisap saat membersihkan gigi dan lidah jika terjadi 

ketidaknyamanan atau perdarahan, tempatkan swab tegak lurus terhadap 

garis gusi, aplikasikan dengan lembut secara lurus selama 1-2 menit, 

putar swab searah jarum jam untuk menghilangkan secret dan kotoran 

yang tersisa. 

g) Oleskan mulut dengan 15 ml clorhexidine 0.12% atau bahan lain sesuai 

prosedur setiap 12 jam. 

h) Tambahkan olesan pelembab kedalam mulut jika tersedia 

 Menurut (Kozier, 2010) tindakan perawatan mulut pada pasien yang 

tidaksadar adalah: 

1) Alat dan Bahan yang digunakan, yaitu: 

a) Sikat gigi dan pasta gigi 

b) Gelas kumur berisi air 

c) Kom 

d) Handuk 

e) Sarung Tangan 
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f) Suction 

g) Spatel 

h) Kasa 

i) Nierbekken 

j) Spoit 

k) Kapas lidi dan Masker 

l) Pinset anatomi 2 buah 

m) Cairan antiseptik 

n) Pelembab bibir (moisturiser) 

2) Prosedur pelaksanaan oral hygiene: 

a) Menjelaskan prosedur pada klien da keluarga 

b) Mencuci tangan 

c) Memakai sarung tangan 

d) Menutup sampiran/tirai pembatas 

e) Posisikan pasien dengan semi fowler/kepala dimiringkan ke arah 

perawat 

f) Pasang handuk dibawah dagu 

g) Membuka mulut 

h) Membasahi sikat gigi yang telah diberi pasta gigi 

i) Membersihan gusi, sikat gigi bagian dalam dan luar gusi, lidah 

dan 

palatum, dengan gerakan horisontal sambil melingkar. 

j) Menyemprotkan air ke permukaan gigi dengan spuit 

k) Mmbersihkan sisa air dengan suction, atau kasa 

l) Mengoleskan pelembab bibir dengan kapas lidi. 

2.3.6 Kriteria Evaluasi 

Penilaian evaluasi dan dokumentasi dari tindakan oral hygiene yang 

dilakukan menggunakan Mucosal –Plaque Score (MPS) (Henriksen dan 

Ambjarnsen,1999 dalam Nur Rizki Amalia,2021) 
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Tabel: 2.1 Skor MPS 

Area                                     Nilai 

          1                     2                                    3                              4 

Nilai 

mukosa 

Gusi dan 

mukosa 

oral 

normal. 

Peradangan ringan 

- Sedikit kemerahan 

dan/atau hipertrofi 

atau 

hiperplasia gusi. 

- Sedikit kemerahan 

di 

beberapa area 

mukosa, 

termasuk bintik 

merah 

yang menunjukkan 

peradangan lubang 

saluran saliva. 

Peradangan sedang 

Adanya kemerahan 

dan hipertrofi atau 

hiperplasia gusi 

yang mudah 

berdarah. 

- Adanya kemerahan 

di area yang luas di 

langit-langit mulut. 

- Adanya kemerahan 

dari muksa oral dan 

sekitarnya. 

- Adanya ulserasi 

akibat gigi tiruan. 

- Hiperplasia 

fibroepitel 

akibat gigi 

tiruan. 

Peradangan parah 

- Adanya kemerahan 

dan hipertrofi atau 

hiperplasia gusi. 

- Perdarahan gusi 

secara spontan. 

- Adanya granulasi di 

area langit-langit 

mulut. 

- Adanya inflamasi di 

area mukosa oral 

yang mudah pecah 

dan berdarah jika 

diberikan tekanan, 

misal ketika gigi 

palsu dimasukkan. 

Nilai plak 

gigi 

Tidak ada 

plak 

yang 

mudah 

terlihat. 

Jumlah plak sedikit 

yang 

terlihat. 

Jumlah plak lumayan 

banyak yang terlihat. 

Banyak plak yang 

terlihat. 

Penilaian yang didapat dijelaskan menjadi 3, yaitu: 

a. Nilai 2-4 : Nilai baik 

b. Nilai 5-6 : Nilai kurang baik 

c. Nilai 7-8 : Nilai buruk 

3 Artikel Utama Dan Pendukung  

a. Artikel Utama 

1. Penulis : Nur Rizki Amali Shidiq.Dkk, Tahun: 2021, Judul: Implementasi 

Oral Care Hygiene Untuk Mengurangi Risiko Ventilator Associated 

Pneumoni (VAP) Di Ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit 

Prof.Dr.Margono Sumber : Pubmed 

b. Artikel Pendukung :  

1) Penulis : Bastian H.Wittekamp, Tahun : 2021, Judul  :Less Daily Oral 

Hygiene Is More In The ICU , Negara: Jerman Sumber : Research Gate  
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2) Penulis : Choi et al, Tahun:2021,Judul : Development of competency for 

proffessional oral hygiene care of endotracheally-intubated patient in 

intensive care unit, Negara: Korea, Sumber: Research Gate 

3) Penulis : Agus Purnama, Tahun: 2020, Judul: perbandingan oral hygiene 

menggunakan enzym lactoperoxidase dengan chlorhexidine dalam 

pencegahan VAP di ICU  Sumber : Pubmed 

4) Penulis : Putri Yanti , Tahun: 2018, Judul: efektifitas oral hygiene 

menggunakan larutan Chlorhexidine 0,2 % terhadap pencegahan 

ventilator associated pneumonia (VAP) pada pasien yang terpasang 

ventilator mekanik   Sumber : Pubmed 



 
 

39 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 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). 

3.2 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 pneumonia, usia 20-60 tahun , pasien yang 

mengalami kondisi penurunan kesadaran, dan keluarganya bersedia menjadi 

responden . Adapun kriteria eksklusinya yaitu  yaitu pasien yang memiliki 

hemodinamik stabil (sistolik 90-130 MmHg), pasien yang mengalami kesadaran 

komposmentis.  

3.3 Fokus Studi Kasus  

Fokus studi kasus ini ialah melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien 

pneumonia yang mengalami defisit perawatan diri dengan melakukan  Oral 

Hygiene. 

3.4 Instrumen Studi Kasus 

Instrumen yang digunakan pada studi kasus ini ialah format proses asuhan 

keperawatan, SOP intervensi.  
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3.5  Prosedur Pengambilan Data 

Prosedur pengambilan data pada penelitian ini meliputi :  

c) Persiapan  

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus.  

d) 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. 

e) Penyusunan laporan  

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tuls 

ilmiah sesuai dengan buku panduan tugas akhir ners UIN Alauddin 

Makassar 2022. 

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data 

Tempat dilakukannya penelitian ini ialah ruang ICU RSUP WAHIDIN 

SUDIROHUSODO  pada tanggal 07 Maret 2022  pukul 10.00 hingga 09 Maret 

2022. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 hari. 

3.7 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. 

3.8  Etika Studi Kasus 

Prinsip umum etika yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah :  

a) 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. 
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b) 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. 

c) 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.  

d)  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 

4.1 Asuhan Keperawatan  

HARI/TANGGAL : Senin, 7 Maret 2022  

JAM PENGKAJIAN : 09.15 WITA  

PENGKAJI : Riyadhatul Jinan, S. Kep  

RUANG : ICU RSWS  

I. IDENTITAS 

A. PASIEN 

 

Nama : Ny.H  

Jenis Kelamin : Perempuan  

Umur : 49 tahun  

Agama : Islam  

Status Perkawinan :  Kawin  

Pekerjaan : IRT  

Pendidikan terakhir : SMA  

Alamat : Enrekang  

No. RM : 967946  

Diagnostik Medis : Ensefalopati,Sepsis, Ventilator 

Associated Pneumonia (VAP) 

 

Tgl masuk RS : 21 Februari 2022  

 

B. PENANGGUNG JAWAB 

Nama : Tn.R 

Umur : 52  tahun  

Pendidikan : SMA
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Pekerjaan : Petani 

Alamat : Enrekang 

II. RIWAYAT KEPERAWATAN 

A. RIWAYAT KESEHATAN PASIEN 

1. Riwayat Penyakit Sekarang 

a. Keluhan Utama    

Kesadaran Menurun 

b. Kronologi Penyakit Saat Ini  

Keluarga klien mengatakan bahwa klien tiba-tiba mengalami kesadaran 

menurun pada saat istirahat dirumahnya, penyakit ini dialami sejak 14 

hari yang lalu, keluarga klien mengatakan pada saat awal mengalami 

sakit, klien pernah di rawat di rumah sakit enrekang selama 7 hari, oleh 

karena tidak ada perubahan, pihak rumah sakit enrekang 

merekomendasikan untuk dirujuk di RSUP Wahidin Sudirohusodo.  

c. Pengaruh Penyakit Terhadap Pasien 

Keluarga Klien mengatakan penyakit yang dialaminya sangat 

mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena pasien sudah tidak dapat 

melakkukan apapun dan hanya di tempat tidur.  

d. Apa yang Diharapkan Pasien dari Pelayanan Kesehatan? 

Keluarga Klien berharap setelah menjalani perawatan disini semoga bisa 

sembuh dan beraktifitas kembali. 

2. Riwayat Penyakit Masa Lalu 

a. Penyakit Masa Anak-Anak 

Klien mengatakan  tidak memiliki penyakit pada masa kecil.   

b. Imunisasi 

Keluarga Klien bahwa klien melakukan imunisasi .  

c. Alergi 

Klien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi apapun 

d. Pengalaman Sakit/Dirawat Sebelumnya 

Keluarga klien mengatakan kalau klien tidak memiliki penyakit 

sebelumnya, namun keluarganya memiliki riwayat hipertensi 
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e. Pengobatan Terakhir 

Klien mengatakan selama 7 hari di rawat di RS.Enrekang sudah banyak 

di berikan obat, begitupun pada saat sekarang di RS Wahidin sudah 

banyak di berikan obat pada pasien  

B. `RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA 

1. Genogram (minimal 3 generasi) 

a. Dengan siapa klien tinggal dan berapa jumah keluarga? 

Keluarga klien mengatakan klien tinggal bersama suami dan kedua 

anaknya .  

b. Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa? 

 Klien mengatakan hanya klien yang mengalami penyakit ini 

dikeluarganya. 

c. Apakah ada keluarga yang mempunyai penyakit menular atau 

menurun? 

Klien mengatakan memiliki penyakit keturunan yaitu hipertensi  
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G1 

 

 

 

G2 

 

G3 

 

Keterangan :  

               : Laki-laki                         : Meninggal                           : Garis keturunan  

               : Perempuan                  : Garis pernikahan        ?  : Umur tidak diketahui 

              : Klien                                : Tinggal bersama 

G1 : Ayah dan ibu klien sudah meninggal akibat faktor usia 

G2 : klien anak ke 2 dari 3 bersaudara, sedangkan suaminya anak terakhir dari 3 

bersaura 

G3 : klien mempunyai 2 anak, satu berusia 18 tahun anak kedua berusia 14 tahun 

d. Bagaimana efek yang terjadi pada keluarga bila salah satu anggota   

yang sakit  

Keluarga klien mengatakan sangat sedih jika ada salah satu anggota 

keluarga yang sakit. Keluarga klien juga mengatakan makin cemas dan 

khawatir jika anggota keluarga yang sakit sampai harus  dan menjalani 

perawatan dalam jangka waktu yang lama di RS, karena klien merupakan 

istri serta ibu dari anak klien dirumahnya.  

 

X X 

49 

? X ? 

52 
   ? 

14 

 

 

18 

X X 
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C. PENGKAJIAN BIOLOGIS  

1. RASA AMAN DAN NYAMAN 

a. Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana? Jelaskan secara rinci:  

Pengukuran skala nyeri menggunakan Behavioral Pain Scale (BPS) 

No  Parameter  Skor  

1 Fase ( wajah) 

 Tenang/rileks 

 Mengerutkan alis 

 Kelopak mata tertutup 

 Meringis  

 

1 

2 

3 

4 

2 Anggota badan sebelah atas 

 Tidak ada pergerakan  

 Sebagian di tekuk 

 Sepenuhnya ditekuk dengan refleks jari-jari 

 Refleks permanen 

 

1 

2 

3 

4 

3 Ventilasi  

 Pergerakan dapat ditoleransi  

 Batuk dengan pergerakan 

 Melawan ventilator 

 Tidak dapat mengontrol dengan ventilator 

 

1 

2 

3 

4 

         Total skor skala nyeri menggunakan pengukuran BPS yaitu 4 (skala ringan) 

b. Apakah mengganggu aktifitas? 

Keluarga klien mengatakan sangat mengganggu, karena pasien secara tiba-tiba 

tidak dapat melakukan aktifitas 

c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan nyeri? 

Tampak pasien dalam kondisi tidur terus 

d. Apakah cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri efektif? 

Tampak pasien tidak dapat melakukan apa-apa  

e. Apakah ada riwayat pembedahan? 

Perawat mengatakan bahwa pasien post operasi tracheostomi hari pertama.   

2. AKTIFITAS ISTIRAHAT – TIDUR 

a. AKTIFITAS 

1) Apakah klien selalu berolahraga? Jenis OR? 
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Sebelum dirawat di RS, keluarga pasien mengatakan bahwa pasie itu ibu 

rumah tangga yang rajin, untuk megurus keperluan rumah tangga dan 

terkadang juga membantu suaminya di sawah .  

2) Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktifitas? 

Keluarga pasien mengatakan sebelum sakit pasien tidak pernah menggunakan 

alat bantu 

3) Apakah ada gangguan aktifitas? 

Keluarga pasien mengatakan sebelum sakit tidak ada  gangguan aktifitas .  

4) Berapa lama melakukan kegiatan per hari? Jam berapa mulai kerja? 

Keluarga pasien mengatakan melakukan kegiatan setiap hari sekitar 6 jam 

mulai jam 5 subuh sampai sekitar jam 2 siang.  

5) Apakah klien mampunyai keterampilan khusus? 

 Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien tidak memiliki keterampilan 

khusus, hanya mampu pandai memasak.  

6) Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu 

bantuan?    Jelaskan secara rinci. 

Tampak aktivitas pasien dibantu secara total, karena pasien mengalami 

kesadaran menurun dan tidak bisa melakukan apa-apa secara mandiri. 

1 1 

1 1 
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b. ISTIRAHAT 

1) Kapan dan berapa lama klien beristirahat? 

Keluarga pasien mengatakan sebelum sakit pasien sering tidur siang sekitar jam 

13:00 – 14:15 dan malam hari pasien tidur sekitar pukul 21:35-05:00. Namun 

sekarang,tampak pasien cenderung tidur.  

2) Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang? 

Sebelum sakit pasien sering membersihkan rumah, memasak untuk keluarga, dan 

pergi membantu suaminya disawah. Namun pada saat sekarang pasien tidak dapat 

melakukan apapun, hanya mampu berbaring diatas tempat tidur 

3) Apakah klien manyediakan waktu khusus untuk istirahat? 

Klien mengatakan menyiapkan waktu khusus untuk istirahat 

4) Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby? 

Keluarga pasien mengatakan tidak sesuai hobynya. 

5) Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini? 

Keluarga pasien mengatakan saat dirawat di RS lebih banyak beristirahat dari 

biasanya. Aktivitas klien kebanyakan di tempat tidur. 

c. TIDUR 

1) Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lama, nyenyak/tidak?) 

Lama Tidur Siang: Keluarga klien mengatakan tidurnya pada siang hari ± 2 jam. 

Lama Tidur Malam : Klien mengatakan tidurnya pada malam hari ± 6-7 jam. 

Klien tidur pukul 9 malam dan bangun pukul 5 pagi sebelum dirawat di RS. 

Keluarga klien mengatakan tidurnya nyenyak selama ini. . Saat dirawat di RS, 

klien cenderung tidur. 

2) Apakah kondisi saat ini mengganggu klien? 

Keluarga pasien mengatakan kondisi saat ini sangat mengganggu, karena 

sakit yang dialami oleh pasien  

3) Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur? 

Keluarga klien mengatakan tidak pernah. 

4) Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur? 

Klien mengatakan membaca doa sebelum tidur dan terkadang mengaji 

5) Bagaimana kebiasaan tidur? 
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Kebiasaan tidur : Klien mengatakan kebiasaan tidurnya teratur selama ini.  

6) Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya? 

Lama Tidur Siang: Keluarga klien mengatakan tidurnya pada siang hari ± 2 jam. 

Lama Tidur Malam : Klien mengatakan tidurnya pada malam hari ± 6-7 jam. 

Klien tidur pukul 9 malam dan bangun pukul 5 pagi sebelum dirawat di RS. 

Keluarga klien mengatakan tidurnya nyenyak selama ini. . Saat dirawat di RS, 

klien cenderung tidur. 

7) Apakah klien sering terjaga saat tidur? 

Keluarga pasien mengatakan tidak pernah. 

8) Pernahkah mengalami gangguan tidur? Jenisnya? 

Keluarga pasein mengatakan tidak pernah mengalami gangguan tidur. 

9) Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut? 

Keluarga pasien mengatakan, sebelum sakit pasien tidak pernah mengalami 

gangguan apapun pada pola tidurnya. 

3. CAIRAN 

a. Berapa banyak klien minum per hari? 

Keluarga pasein mengatakan sebelum sakit pasien menghabiskan 1 botol aqua 

berukuran besar, yaitu 1200 ml. namun pada saat sekarang pasien untuk 

minum pasien hanya dibantu via NGT 

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

Keluarga pasien mengatakan tidak ada minuman kesukaan dia lebih sering 

minum air putih . 

c. Apakah ada minuman yang disukai/dipantang? 

Keluarga pasien mengatakan suka minum air putih dan tidak mengkonsumsi 

kopi. 

d. Apakan klien terbiasa minum alkohol? 

Keluarga pasien mengatakan pasien tidak pernah mengkonsumsi alkohol 

e. Bagaimana pola pemenuhan cairan per hari? 

Keluarga pasien mengatakan pasien mendapatkan minuman dan makanan via 

NGT di tambah juga dari infus.  

f. Ada program pembatasan cairan? 
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Keluarga klien mengatakan belum ada pembatasan cairan . 

g. Bagaimana balance cairan klien? Digunakan BC per 24 jam  

BC = Input – (Output + IWL ) 

Intake  

Parenteral : Ka En 3b : 1500 cc/24 jam 

Enteral : susu 4x200 cc = 800 cc/24 jam 

Bubur sari :3x200 cc= 600 cc/24 jam 

Obat-Obatan : 335 cc/24 jam 

Jumlah input : 1500 + 1400 + 335 = 3.235 cc/24 jam 

IWL : 15 X BBX 24 /24 = 15 X 60 X24/24= 900 

Output : urine yang di tampung selama 24 jam = 2400 cc 

BC = Input – (Output + IWL ) 

      = 3.235 – (900+2400) 

      = 3.235- 3.300 

      =  -65 cc 

4. NUTRISI 

a. Apa yang biasa dimakan klien tiap hari? 

Keluarga pasien mengatakan selama di rawat di RS pasien hanya memakan 

apa yang diberikan dari bagian gizi rumah sakit yaitu susu dan bubur saring  

b. Bagaimana pola pemenuhan nutrisi klien? Berapa kali per hari? 

Tampak pola pemenuhan nutrisi pada pasien sudah sangat baik selama dirawat 

di ruang ICU, karena pasien terpasang NGT dan diberikan makanan 3x/hari 

c. Apakah ada makanan kesukaan, makanan yang dipantang? 

Keluarga pasien mengatakan sudah tidak ada makanan kesukaan pasien karena 

pasien hanya memakan makanan yang ada dirumahnya.  

d. Apakah ada riwayat alergi terhadap makanan? 

Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien  tidak mengalami riwayat alergi 

terhadap makanan. 

e. Apakah ada kesulitan menelan? Mengunyah? 

Keluarga pasien  mengatakan pasien sebelum sakit tidak ada kesulitan 

menelan. 
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f. Apakah ada alat bantu dalam makan? Sonde, infus? 

Klien menggunakan alat bantu dalam makan via NGT . Pasien terpasang infus, 

terpasang ETT, terpasang CVP, terpasang ventilator  

g. Apakah ada yang menyebabkan gangguan pencernaan? 

Keluarga pasien mengatakan belum pernah mengalami gangguan pencernaan 

selama ini. 

h. Bagaimana kondisi gigi geligi klien? Jumlah gigi? Gigi palsu? 

Kekuatan gigi? 

Tampak gigi klien lengkap 

i. Adakah riwayat pembedahan dan pengobatan yang berkaitan 

dengan       sistem pencernaan? 

Keluarga pasien mengatakan tidak ada riwayat pembedahan dan pengobatan 

yang berkaitan dengan       sistem pencernaan. 

j. Adakah program DIET bagi klien? Jenis? Bila ada, jelaskan secara 

RINCI! 

Tampak pasien hanya mengkonsumsi makanan yang dianjurkan dari pihak 

gizi yang di berikan via NGT  

5. ELIMINASI: URINE DAN FESES 

a. Eliminasi feses: 

1) Bagaimana pola klien dalam defekasi? Kapan, pola dan 

karakteristik  feses? 

Tampak pasien BAB menggunakan pampers, dengan karakteristik encer.  

2) Apakah terbiasa menggunakan obat pencahar? 

Klien mengatakan tidak pernah menggunkan obat pencahar 

3) Apakah ada kesulitan? 

 Keluarga pasien mengatakan sebelum sakit tidak mengalami kesulitan 

pada saat BAB, namun sekarang pasien tampak menggunakan Pampers 

4) Usaha yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah? 

Tidak ada usaha 

5) Apakah klien menggunakan alat bantu untuk defekasi? 

Keluarga pasien mengatakan tidak ada. 
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b. Eliminasi Urin: 

1) Apakah BAK klien teratur? 

Tampak pasien BAB menggunakan Pampers dan diganti sekali sehari.  

2) Bagaimana pola, frekuensi, waktu, karakteristik serta 

perubahan yang  terjadi dalam miksi? 

Keluarga pasien mengatakan BAK nya lancar tidak ada hambatan, 

kadang sampai 5 kali setiap harinya. 

3) Bagaimana perubahan pola miksi klien? 

Keluarga pasien mengatakan miksi seperti biasa cuman, sekarang 

menggunakan popok 

4) Apakah ada riwayat pembedahan, apakah menggunakan alat 

bantu  dalam miksi? 

Klien tampak menggunakan alat bantu untuk miksi yaitu chateter urine. 

5) Berapa volume air kemih? 

Tampak pasien menggunakan chateter urine, dan ditampung, dengan 

jumlah urine selama 24 jam yaitu 2400 cc 

6. KEBUTUHAN OKSIGENASI DAN KARBONDIOKSIDA 

a. PERNAPASAN 

1) Apakah ada kesulitan dalam bernapas? Bunyi napas? 

Dyspneu? 

Tampak klien bernapas dengan bantuan ventilator . 

2) Apakah klien menggunakan alat bantu pernapasan? (Ya, 

jelaskan apa     jenisnya) 

Klien tampak menggunakan ventilator. 

3) Apakah klien terbiasa merokok? Obat-obatan untuk 

melancarkan  pernapasan? 

Keluarga pasien mengatakan tidak pernah merokok dan tidak 

pernah menggunakan obat pelancar pernapasan 

4) Apakah ada alergi terhadap debu, obat-obatan dll? 

Keluarga pasien mengatakan tidak ada alergi terhadap debu dan 

obat-obatan. 
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5) Apakah klien pernah dirawat dengan gangguan 

pernapasan? 

Keluarga pasien mengatakan pasien  tidak pernah dirawat dengan 

gangguan pernapasan. 

6) Apakah klien pernah punya riwayat gangguan pernapasan 

dan mendapat          pengobatan? 

Keluarga pasien mengatakan pasien tidak memiliki riwayat 

gangguan pernapasan dan mendapat pengobatan. 

a. KARDIOVASKULER 

1) Apakah klien cepat lelah? 

Keluarga pasien mengatakan pasien tidak merasa cepat lelah. 

2) Apakah ada keluhan berdebar-debar? Nyeri dada yang 

menyebar?      Pusing? Rasa berat di dada? 

Keluarga pasien mengatakan sebelum pasien mengalami 

penurunan kesadaran pasien tidak pernah merasakan nyeri dada 

3) Apakah klien menggunakan alat pacu jantung? 

keluarga mengatakan tidak pernah. 

4) Apakah klien mendapat obat untuk mengatasi gangguan 

kardiovaskuler? 

Keluarga pasien mengatakan tidak  mendapat obat untuk mengatasi 

gangguan kardiovaskuler. 

7. PERSONAL HYGIENE 

a. Bagaimana pola personal hygiene? Berapa kali mandi, gosok 

gigi dll? 

Sebelum sakit keluarga pasien mengatakan sering mandi pagi dan 

sore.Pada saat sekarang, tampak pasien sudah tidak bisa melakukan 

sendiri dan di bantu oleh perawat dan keluarga saja.  

b. Berapa hari klien terbiasa cuci rambut? 

Perawat yang bertanggung jawab pada Ny.H mengatakan mencuci 

rambut menggunakan sampo 1x/3 hari tiap mandi pagi. 

c. Apakah klien memerlukan bantuan dalam melakukan personal 
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hygiene? 

Pada saat sekarang pasien tampak di bantu ssecara total untuk personal 

hygiennya.  

8. SEX 

a. Apakah ada kesulitan dalam hubungan seksual? 

Iya, karena sakit yang dialami 

D. PENGKAJIAN PSIKOSOSIAL DAN SPIRITUAL 

1. Psikologi 

a. Status Emosi 

1) Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? 

Tampak pasien tidak mampu mengekspresikan perasaannya, hanya 

terkadang air matanya yang keluar. 

2) Bagaimana suasana hati klien? 

Nampak pasien lemas dan pasrah pada tempat tidurnya 

3) Bagaimana perasaan klien saat ini? 

Tampak pasien lemah seluruh badannya 

4) Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, 

gembira? 

Tampak pasien mengekspresikan perasaannya dengan 

mengeluarkan sedikit air matanya. 

b. Konsep diri: 

1) Bagaimana klien memandang dirinya? 

Keluarga pasien mengatakan pasrah dengan kondisinya sekarang. 

2) Hal-hal apa yang disukai klien? 

Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien menyukai masak dan 

membantu suaminya di sawah 

3) Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan yang ada   pada dirinya? 

Kekuatannya ada pada suami beserta kedua anaknya, 

kelemahannya sekarang pasien sedang di rawat dan tidak bisa 

berbuat apa-apa untuk keluarganya. 
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4) Hal-hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? 

Keluarga pasien mengatakan pasien lebih cenderung tidur . 

2. Hubungan sosial 

a. Apakah klien mempunyai teman dekat? 

Keluarga pasien mengatakan suaminya sebagai orang yang paling 

dekat dengannya. 

b. Siapa yang dipercaya klien? 

Keluarga pasien mengatakan suaminya dan kakaknya orang yang 

paling di percaya.  

c. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat? 

Keluarga pasien mengatakan pasien sering mengikuti kegiatan 

kemasyarakatan. 

d. Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai 

kemampuan? 

Pasien tidak dikaji karena cenderunng tidur  

3. Spiritual 

a. Apakah klien menganut satu agama? 

Keluarga pasien mengatakan hanya menganut satu agama, yaitu agama 

islam.  

b. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan 

ibadah? 

Keluarga pasien mengatakan selama dirawat di RS pasien tidak pernah 

sholat 

c. Bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam 

agama? 

Keluarga pasien  mengatakan bahwa pasien sholat 5 waktu.  

III. PEMERIKSAAN FISIK 

A. KEADAAN UMUM 

1. Kesadaran: somnolen             GCS: E=3 M=4 V(ETT)= sulit dikaji 

2. Kondisi klien secara umum: lemah, tampak klien tidak mampu untuk 

melakukan apapun   
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3. Tanda-tanda vital 

TD : 133/87  mmHg P : 20 x/menit 

N :  116x/menit  S : 36,8°C 

4. Pertumbuhan fisik:  

TB : 153 cm   IMT : 21,9 

BB sebelum sakit : 60 kg 

BB saat sakit : 58 kg   

5. Keadaan kulit:  

Kulit berwarna sawo matang, kulit tampak bersih 

B. PEMERIKSAAN CEPALO KAUDAL 

1. Kepala 

a. Bentuk kepala bulat simetris, tidak terdapat luka pada kepala, tidak 

terpasang verband, rambut menyebar merata , rambut lurus,tampak 

kotor.   

b. Mata tampak bersih dan simetris, ada secret, penglihatan masih 

ganda, pupil isokor, refleks pupil (+), sklera berwarna putih, 

konjungtiva tidak anemis 

c. Telinga berbentuk normal dan simetris, tidak ada serumen/sekret, 

tidak ada perdarahan, tidak ada kelainan bentuk daun telinga, fungsi 

telinga masih baik dan tidak terdapat nyeri telinga 

d. Hidung masih berfungsi penciumannya dengan baik, tidak ada 

polip, ada sekret, tampak terpasang NGT 

e. Mulut tidak mengalami kelainan, nampak pasien tidak mampu 

untuk berbicara, kemampuan bicara kooperatif, banyak sekret yang 

luar di mulut klien 

2) Leher 

Bentuk leher tampak ada luka post tracheostomi, tidak ada peradangan 

ataupun pembengkakan pada tonsil, vena jugularis teraba dan tidak ada 

pembesaran, tidak terdapat nyeri tekan. 

3. Dada 

a. Inspeksi: Dada tampak simetris,tidak ada luka pada dada. 
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b. Palpasi: teraba benjolan pada area mammae, suhu teraba sama kiri 

dan kanan 

c. Perkusi: sonor seluruh lapang paru 

d. Auskultasi: Bunyi napas ronchi 

4. Abdomen 

a. Inspeksi: simestris, warna kulit merata dengan warna kulit seluruh 

tubuh 

b. Auskultasi: bunyi peristaltik  

c. Perkusi: tidak terdapat massa 

d. Palpasi: tidak teraba ada penumpukkan apapun 

5. Genetalia, Anus dan rektum 

a. Inspeksi: warna kulit merata dengan warna kulit seluruh tubuh, 

tidak ada kelainan genital, terpasang cateter  

b. Palpasi : tidak teraba penumpukan urine 

6. Ekstremitas: 

a. Atas: alat ekstremitas lengkap, tidak terdapat kelainan pada jari, 

simetris, ada gangguan dalam pergerakan, alat ekstremitas 

bergerak tidak bebas, terdapat edema pada kedua tangan, tidak 

terdapat luka, kuku tangan ditekan selama < 2 detik dan warnanya 

cepat kembali,  

b. Bawah: alat ekstremitas lengkap, tidak terdapat kelainan pada jari, 

simetris, terdapat gangguan dalam pergerakan, alat ekstremitas 

bergerak tidak bebas, terdapat edema pada kaki, tidak terdapat 

luka, bentuk kaki normal,kekuatan otot nya  

 

 

IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG 

1. Pemeriksaan Laboratorium 

1 1 

1 1 
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Tanggal Test Hasil Hasil Normal 

07-03-2022 

 

 

 

 

 

07-03-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-03-2022 

 

 

 

 

 

 

Hematologi  

Hematologi Rutin 

WBC 

RBC 

HGB 

PLT 

Hematologi 

Koagulasi 

PT 

APTT 

Fungsi Hati 

SGOT 

SGPT 

Albumin 

Elektrolit 

Natrium 

Kalium 

Klorida  

D.Dimer 

Prokalsitonin 

Analisa Gas 

Darah 

PH 

PO2 

PCO2 

HCO3 

BE 

 

 

6,8 

2,52 

7,3 

276 

 

 

11,3 

26 

 

63 

17 

2,3 

 

133 

3,4 

105 

1,27 

1,27 

 

 

7,603 

119,3 

32,4 

32,3 

11 

 

 

4,00-10,0 

4,00-6,00 

12,0-16,0 

150-400 

 

 

10-14 

22,0-30,0 

 

<38 

<41 

3,5-5,0 

 

136-145 

3,5-5,1 

97-111 

 

 

 

 

7,35-7,45 

80-100 

35,0-45,0 

22-26 

-2 s/d +2 

 

2. Pemeriksaan CT-SCAN Kepala( Tanpa Kontras) : Kesan :  

- Mild Hedrocephalus communicans 

- persisten cavum veli interpositi 

- mastoiditis bilateral 

3. pemeriksaan Foto Thorax Ap; 

 Kesan :  

- Terpasang ETT dengan tip setinggi 3,8 diatas carina 

- Pneumonia bilateral 
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 V. TERAPI YANG DIBERIKAN 

Nama obat Dosis Rute  Manfaat  

Fentanyl  30 mg/jam Intravena  Untuk meredakan nyeri  

Omeprazole  40 mg/24 jam Intravena  Untuk mencegah 

terjadinya peningkatan 

asam lambung 

Citicolin  50 mg/12 jam NGT Untuk meningkatkan 

kesadaran atau daya ingat 

Fujimin  20 cup/8 jam NGT Untuk pemulihan luka 

Levofloxacin  750 mg/24 jam Intravena  Untuk mengatasi penyakit 

akibat infeksi bakteri  

As.Tranexamat 500 mg/12 jam Intravena Untuk menghentikan 

perdarahan 

Phenitoin 100 mg/24 jam Intravena  Untuk mengontrol kejang  

Mecobalamin 500 mg/24 jam NGT Untuk membantu 

mengatasi masalah kejang 

Amlodipin  100 mg/24 jam NGT Untuk menurunkan 

tekanan darah 

 

VI. Discharge Planning 

 Tidak ada masalah 

(  ) Pengobatan Lingkungan rumah 

 Kurang dukungan keluarga 

Yang harus dilakukan klien : 

Tanda tangan preceptor klinik  Tanggal pengkajian terlengkapi 

 

 

 

(………………………………)                     (………………………) 
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KLASIFIKASI DATA 

DATA SUBYEKTIF  DATA OBYEKTIF 

- Keluarga pasien mengatakan 

bahwa pasien tiba-tiba tidak sadar 

pada saat istirahat dirumahnya 

- Keluarga pasien mengatakan 

bahwa pasien pernah diraawat 

rumah sakit di enrekang selama 7 

hari dan dirawat disini sudah 14 

hari  

- Keluarga pasien mengatakan 

bahwa pasien tidak mampu untuk 

berbicara dan bangun dari tempat 

tidur dimulai dari dia tiba-tiba tidak 

sadarkan diri sampai  

- TD : 133/87, HR : 116X/i, RR : 

20X/i, S: 36,8 C, SPO2 : 98 % 

- GCS = E3M4V(ETT)sulit dikaji 

- Pasien tampak lemas, dan 

cenderunng tidur 

- Tampak pasien mengalami 

kesadaran menurun 

- Tampak pasien terpasang infus, 

terpasang ventilator, CVP, ETT, 

NGT, dan chateter urine 

- Tampak ada sputum di mulut dan di 

selang ETT pasien 

- Tampak mukosa bibir pasien kering, 

tampak kemerahan serta gusi yang 

mudah berdarah  

- Terdengar suara napas tambahan 

ronchi pada pasien 

- Tampak pasien susah untuk 

mengeluarkan batuknya 

- Tampak ada luka post tracheostomi 

pada pasien 

- Tampak pasien susah untuk 

berbicara 

- Tampak pasien cenderung tidur, dan 

bangun ketika di beri rangsangan  

- Tampak pasien tidak mampu 

melakukan perawatan diri secara 

mandiri 

- Tampak pasien  dibantu secara total 

untuk mandi, dan oral hygiene 

- Tampak ada luka dekubitus di area 

sacrum pasien, derajat 2 dengan 

diameter 10 cm, dan kedalaman 0,5 

cm  

- Tampak pasien enggan melakukan 

pergerakan kecuali dibantu oleh 

perawat 

1 1 

1 1 
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KATEGORISASI DATA 

KATEGORI DAN SUB 

KATEGORI 

DATA SUBJEKTIF DATA OBJEKTIF 

FISIOLOGI Respirasi   

Sirkulasi -  - Tampak ada sputum di mulut dan 

di selang ETT pasien 

- Terdengar suara napas tambahan 

ronchi pada pasien 

- Tampak pasien susah untuk 

mengeluarkan batuknya 

- Tampak ada luka post tracheostomi 

pada pasien 

- Tampak pasien susah untuk 

berbicara 

- Hasil foto Thorax Pneumonia 

Bilateral  

 

 

Nutrisi Dan 

Cairan 

    - - Tampak pasien terpasang infus, 

terpasang ventilator, CVP, ETT, NGT  

Eliminasi  - - Tampak pasien terpasang chateter 

urine dan pasien menggunakan 

popok  untuk BAB 

Aktivitas Dan 

Istirahat 
-  - Pasien tampak lemas, dan 

cenderunng tidur 

- Tampak pasien enggan melakukan 

pergerakan kecuali dibantu oleh 

perawat 

1 1 

1 1 
 

Neurosensory - Keluarga pasien 

mengatakan bahwa 

pasien tiba-tiba tidak 

sadar pada saat 

istirahat dirumahnya 

- Keluarga pasien 

mengatakan bahwa 

pasien pernah diraawat 

rumah sakit di 

enrekang selama 7 hari 

dan dirawat disini 

- Tampak pasien mengalami 

kesadaran menurun 
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sudah 14 hari  

- Keluarga pasien 

mengatakan bahwa 

pasien tidak mampu 

untuk berbicara dan 

bangun dari tempat 

tidur dimulai dari dia 

tiba-tiba tidak sadarkan 

diri sampai 

Reproduksi 

dan Seksualitas 

- Keluarga pasien 

mengatakan selama 

pasien dirawat di RS 

sudah tidak pernah 

melakukan hubungan 

suami istri 

-  

PSIKOLOGIS Nyeri dan 

Kenyamanan 
 - Hasil pengukuran skala nyeri 

menggunakan BPS yaitu 3 ( skala 

nyeri sedang) 

Integritas Ego -  -  

Pertumbuhan 

dan 

Perkembangan 

 -  

PERILAKU Kebersihan 

Diri 
-  - Tampak mukosa bibir pasien 

kering, tampak kemerahan 

serta gusi yang mudah 

berdarah  

- Mulut pasien tampak kotor  

- Tampak pasien tidak mampu 

melakukan perawatan diri 

secara mandiri 

- Tampak pasien  dibantu secara 

total untuk mandi, dan oral 

hygiene 

- Tampak ada luka dekubitus di 

area sacrum pasien, derajat 2 

dengan diameter 10 cm, dan 

kedalaman 0,5 cm  

Penyuluhan 

dan 

Pembelajaran 

-  -  

RELASIONAL Interaksi Sosial -  -  
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LINGKUNGA

N 

Keamanan dan 

Proteksi 
-  -  
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ANALISA DATA 

DATA ETIOLOGI MASALAH 

KEPERAWATAN 

DS: -  

DO :  

- Tampak ada sputum di mulut dan di 

selang ETT pasien 

- Terdengar suara napas tambahan ronchi 

pada pasien 

- Tampak pasien susah untuk 

mengeluarkan batuknya 

- Tampak ada luka post tracheostomi 

pada pasien 

- Tampak pasien susah untuk berbicara 

- Hasil foto Thorax Pneumonia Bilateral  

 

Ensefalopati 

 

Sistem pertahanan tubuh 

terganggu 

Organisme 

 

Stopilokokus 

 

Trombus 

 

Permukaan lapisan pleura 

tertutup tebal eksudat 

trombus di vena pulmonalis 

 

Nekrosis hemoragik 

Produksi sputum meningkat 

Bersihan jalan napas tidak 

efektif 

Bersihan jalan napas 

tidak efekif  

(D.0149) 

 

DS :  

- Keluarga pasien mengatakan bahwa 

pasien tiba-tiba tidak sadar pada saat 

istirahat dirumahnya 

DO:  

- TD : 133/87, HR : 116X/i, RR : 20X/i, 

S: 36,8 C, SPO2 : 98 % 

- GCS = E3M4V(ETT)sulit dikaji 

- Pasien tampak lemas, dan cenderunng 

tidur 

- Tampak pasien mengalami kesadaran 

 Ensefalopati 

 

Sistem pertahanan tubuh 

terganggu 

Virus 

Kuman patogen mencapai 

bronkioli terminalisasi sel 

epitel bersilia dan sel goblet 

 

Cairan edema + leukosit ke 

alveoli 

Penurunana kapasitas 

adaptif intrakranial 

(D.0066)  
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menurun 

- Tampak pasien terpasang infus, 

terpasang ventilator, CVP 

Konsolidasi paru 

Kapasital vital kompliance 

menurun 

Penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial 

DS : -  

DO :  

- Tampak klien mengalami kesadaran 

menurun 

- Tampak klien terpasang ventilator  

- PCO2 : 32,4 

PO2 : 119,3 

HCO3 : 32.3 

BE : 10,6  

Hasil AGD : Alkalosis respiratorik dan 

metabolik  

Ensefalopati  

 

Sistem pertahanan tubuh 

terganggu 

Organisme 

 

Stopilokokus 

 

Trombus 

 

Permukaan lapisan pleura 

tertutup tebal eksudat 

trombus di vena pulmonalis 

 

Nekrosis hemoragik 

Abses pneumotoracales 

Gangguan pertukaran gas 

Gangguan pertukaran 

Gas 

(D.0003) 

DS :  

DO:  

- Tampak klien lemah 

- Tampak klien cenderung tidur  

- Tampak klien enggan untuk 

melakukan pergerakan, kecauali di 

bantu oleh perawat 

- Kekuatan otot  

 

Ensefalopati  

 

Sistem pertahanan tubuh 

terganggu 

Virus 

Kuman patogen mencapai 

bronkioli terminalisasi sel 

epitel bersilia dan sel goblet 

 

Cairan edema + leukosit ke 

alveoli 

Gangguan mobilitas 

fisik  

(D.0054) 
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1 1 

1 1 
 

 

Konsolidasi paru 

Kapasital vital kompliance 

menurun 

 

Gangguan mobilitas fisik 

DS: -  

DO:-  

- Tampak pasien mengalami 

kesadaran menurun 

- Tampak klien tidak mampu untuk 

melakukan perawatan dirinya 

secara mandiri 

- Tampak pasien dibantu secara total 

oleh perawat untuk mandi 

- Tampak mukosa bibir pasien 

kering, tampak kemerahan serta 

gusi yang mudah berdarah  

- Tampak banyak plak gigi pasien  

- Oral Hygiene juga di bantu oleh 

perawat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensefalopati  

 

Sistem pertahanan tubuh 

terganggu 

Virus 

Kuman patogen mencapai 

bronkioli terminalisasi sel 

epitel bersilia dan sel goblet 

Cairan edema + leukosit ke 

alveoli 

Konsolidasi paru 

Kapasital vital kompliance 

menurun 

 

Defisit perawatan diri 

Defisit perawatan diri  

(D.0109)) 
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DS:  

DO: 

- Tampak pasien terbaring lemah 

ditempat tidur  

- Tampak pasien enggan untuk 

melakukan pergerakan (imobilisasi) 

- Tampak ada luka bekubitus diarea 

sakrum pasien, derajat 2 dengan 

diameter 10 cm, kedalaman 0,5 cm  

Ensefalopati  

 

Sistem pertahanan tubuh 

terganggu 

 

Pneumokokus masuk ke 

saluran cerna bagian bawah 

 

Eksudat masuk ke lveoli 

 

Sel darah merah dan 

leukosit pneumokokus 

mengisi alveoli 

Leukosit dan fibrin 

menyebabkan konsolidasi 

Peningkatan 

mikroorganisme patogen 

 

Gangguan integritas 

kulit/jaringan 

Risiko gangguan 

integritas kulit/jaringan 

(D.0139)  

DS:-  

DO:  

- Pasien tampak terpasang infus 

- Pasien tampak terpasang ventiltor 

- Pasien tampak terpasang ETT 

- Pasien tampak terpasang CVP  

- Pasien tampak terpasang NGT 

- Pasien tampak terpasang Chateter 

- Pasien post operasi Tracheostomy 

H+1 

- Tampak ada luka dekubitus pasien  

Ensefalopati  

 

Sistem pertahanan tubuh 

terganggu 

Pneumokokus masuk ke 

saluran cerna bagian bawah 

 

Eksudat masuk ke lveoli 

 

Sel darah merah dan 

leukosit pneumokokus 

mengisi alveoli 

 

Risiko infeksi  

(D.0142) 
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- WBC : 6,8 Leukosit dan fibrin 

menyebabkan konsolidasi 

        

Risiko infeksi 

 

 

 

DIAGNOSIS KEPERAWATAN 

No Diagnosis Keperawatan 

1 Bersihan jalan napas tidak efektif b.d hipersekresi jalan napas  

DS: -  

DO :  

- Tampak ada sputum di mulut dan di selang ETT pasien 

- Terdengar suara napas tambahan ronchi pada pasien 

- Tampak pasien susah untuk mengeluarkan batuknya 

- Tampak ada luka post tracheostomi pada pasien 

- Tampak pasien susah untuk berbicara 

- Hasil foto Thorax Pneumonia Bilateral 

2 Penurunan kapasitas adaptif intrakranial b.d gangguan metabolisme  

DS :  

- Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien tiba-tiba tidak sadar pada saat 

istirahat dirumahnya 

DO:  

- TD : 133/87, HR : 116X/i, RR : 20X/i, S: 36,8 C, SPO2 : 98 % 

- GCS = E3M4V(ETT)sulit dikaji 

- Pasien tampak lemas, dan cenderunng tidur 

- Tampak pasien mengalami kesadaran menurun 

Tampak pasien terpasang infus, terpasang ventilator, CVP 

3 Gangguan pertukaran gas b.d ketidakseimbangan ventilasi-perfusi  

DS : -  

DO :  

- Tampak klien mengalami kesadaran menurun 
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- Tampak klien terpasang ventilator  

- PCO2 : 32,4 

PO2 : 119,3 

HCO3 : 32.3 

BE : 10,6  

Hasil AGD : Alkalosis respiratorik dan metabolik 

4 Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot 

DS :  

DO:  

- Tampak klien lemah 

- Tampak klien cenderung tidur  

- Tampak klien enggan untuk melakukan pergerakan, kecauali di bantu oleh 

perawat 

- Kekuatan otot  

1 1 

1 1 
 

5 Defisit perawatan diri b.d kelemahan  

DO:-  

- Tampak pasien mengalami kesadaran menurun 

- Tampak klien tidak mampu untuk melakukan perawatan dirinya secara 

mandiri 

- Tampak pasien dibantu secara total oleh perawat untuk mandi 

- Tampak mukosa bibir pasien kering, tampak kemerahan serta gusi yang 

mudah berdarah  

- Oral Hygiene juga di bantu oleh perawat 

6 Risiko gangguan integritas kuli/jaringan b.d imobilisasi  

DS:  

DO: 

- Tampak pasien terbaring lemah ditempat tidur  

- Tampak pasien enggan untuk melakukan pergerakan (imobilisasi) 

- Tampak ada luka bekubitus diarea sakrum pasien, derajat 2 dengan diameter 

10 cm, kedalaman 0,5 cm 

7 Risiko infeksi b.d efek prosedur invasif  

DS:-  

DO:  

- Pasien tampak terpasang infus 

- Pasien tampak terpasang ventiltor 

- Pasien tampak terpasang ETT 

- Pasien tampak terpasang CVP  
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- Pasien tampak terpasang NGT 

- Pasien tampak terpasang Chateter 

- Pasien post operasi Tracheostomy H+1 

- Tampak ada luka dekubitus pasien  

WBC : 6.8 
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RENCANA KEPERAWATAN 

No Diagnosis Keperawatan 
Rencana Tindakan Keperawatan 

Luaran Keperawatan Intervensi Rasional 

1 

 

 

.  

 

Bersihan jalan napas tidak efektif b.d 

hipersekresi jalan napas (D.0149) 

DS: -  

DO :  

- Tampak ada sputum di mulut dan di selang 

ETT pasien 

- Terdengar suara napas tambahan ronchi 

pada pasien 

- Tampak pasien susah untuk mengeluarkan 

batuknya 

- Tampak ada luka post tracheostomi pada 

pasien 

- Tampak pasien susah untuk berbicara 

- Hasil foto Thorax Pneumonia Bilateral 

Setelah  dilakukan tindakan 

keperawatan kepada Ny.H 

selama 3x24  jam,  

diharapkan bersihan jalan 

napas meningkat  dengan 

kriteria hasil :  

- Produksi sputum 

menurun 

- Ronchi menurun  

 

Fisioterapi Dada (I.01004) 

Observasi 

- Identifikasi indikasi dilakukan 

fisioterapi dada 

- Identifikasi kontraindikasi 

fisioterapi dada  

- Monitor status pernapasan  

- Monitor jumlah karakteristik 

sputum  

Terapeutik 

- Posisikan pasien sesuai dengan 

area paru yang mengalami 

penumpukkan sputum  

- Gunakan bantal untuk 

membantu  pegaturan posisi 

- Lakukan perkusi dengan posisi 

telapak tangan rata bersamaan 

ekspirasi melalui mulut  

- Lakukan fisioterapi dada 

setidaknya 2 jam setelah makan  

- Lakukan penghisapan lendir 

Observasi 

- Untuk mengetahui layak 

dilakukan tindakan fisioterapi 

dada 

- Untuk mengetahui hal yang 

menghambat dilakukan 

fisioterapi dada 

- Untuk mengetahui status 

pernapasan pasien  

- Untuk mengetahui karakter dan 

jumlah dari sputum pasien  

Terapeutik 

- Untuk memudahkan perawat 

untuk mengeluarkan sekret 

- Untuk membantu menopang 

area yang akan dilakukan 

fisioterapi dada 

- Cara yang di lakukan dalam 

melakaukan fisioterapi dada 

- Untuk mengindari pengeluaran 

kembali makanan dari mulut 

klien karena dilakukan 
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untuk mengeluarkan sekret  

Edukasi 

- Jelaskan tujuan dan proosedur 

fisioterapi dada  

fisioterapi dada 

- Untuk membantu 

mengeluarkan sekret jika tidak 

mampu dilakukan batuk efektif  

Edukasi 

- Agar klien mengetahui strategi 

yang diberikan 

2 Penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

b.d gangguan metabolisme (D.0066) 

DS :  

- Keluarga pasien mengatakan bahwa 

pasien tiba-tiba tidak sadar pada saat 

istirahat dirumahnya 

DO:  

- TD : 133/87, HR : 116X/i, RR : 20X/i, 

S: 36,8 C, SPO2 : 98 % 

- GCS = E3M4V(ETT)sulit dikaji 

- Pasien tampak lemas, dan cenderunng 

tidur 

- Tampak pasien mengalami kesadaran 

menurun 

- Tampak pasien terpasang infus, 

terpasang ventilator, CVP 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3 x 24  

jam, diharapkan kapasitas 

adaptif intrakranial 

meningkat dengan Kriteria 

Hasil:  

- Tingkat kesadaran 

meningkat  

- Tekanan darah 

membaik 

 

Pemantauan tanda vital (I.02060) 

Observasi 

-monitor tekanan darah 

- monitor suhu tubuh 

- monitor tekanan nadi  

Terapeutik 

- Atur interval pemantauan sesuai 

kondisi klien  

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan  

Edukasi 

- Jelaskan tujuan dan prosedur 

pemantauan 

 

Observasi 

- Untuk mengetahui tekanan darah 

klien  

- Untuk mengetahui suhu tubuh klien  

- Untuk mengetahui tekanan nadi 

klien  

Terapeutik 

- Untuk memantau kondisi kesehatan 

klien  

Edukasi 

- Agar klien dan keluarga 

mengetahui kegiatan yang 

dilakukan 

 

3 Gangguan pertukaran gas b.d 

ketidakseimbangan ventilasi-perfusi 

Setelah dilakukan  tindakan 

keperawatan kepada Ny.H 
Manajemen ventilasi 

Mekanik (I.01013) 

Manajemen ventilasi mekanik  

Observasi  
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(D.0003) 

DS : -  

DO :  

- Tampak klien mengalami kesadaran 

menurun 

- Tampak klien terpasang ventilator  

- PCO2 : 32,4 

PO2 : 119,3 

HCO3 : 32.3 

BE : 10,6  

Hasil AGD : Alkalosis respiratorik dan 

metabolik 

selama 3x24 jam diharapkan 

pertukaran gas meningkat 

dengan kriteria hasil:  

- Tingkat kesadaran 

meningkat 

- PCO2 membaik 

- Po2 membaik  

- PH membaik  

 

 

 

 

 

Observasi 

- Periksa indikasi ventilasi 

mekanik  

- Monitor efek ventilator 

terhadap status oksigen  

- Monitor gangguan mukosa  

Terapeutik  

- Atur posisi kepala  

- Reposisi pasien setiap 2 jam  

- Lakukan perawatan mulut 

secara rutin 

- Lakukan fisioterapi dada  

- Lakukan penghisapan lendir  

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemilihan mode 

ventilator 

- Kolaborasi penggunaan 

PS/PEEP  

- Untuk mengetahui apa indikasi 

dilakukan pemasangan 

ventilator 

- Untuk mengetahui efek 

pemberian ventilator terhadap 

status oksigen  

- Untuk mengetahui apakah ada 

gangguan pada mulut 

Terapeutik  

- Untuk mencegah 

aspirasi  

- Untuk mencegah ulkus pada 

bagian belakang pasien 

- Untuk mencegah kolonisasi 

kuman dan bakteri pada area 

mulut 

- Untuk memudahkan 

mengeluarkan sekret yang 

tertahan  

- Untuk mengeluarkan sekret 

Kolaborasi  

- Untuk menentukan mode 

ventilator yang tepat untuk 

pasien  

- Untuk meminimalkan 

terjadinya hipoventilasi 

4  Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan 

kekuatan otot (D.0054) 

Setelah  dilakukan tindakan 

keperawatan kepada Ny.H 
Pengaturan posisi (I.01019) 

 Observasi 

Pengaturan Posisi 

Observasi 
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DS :  

DO:  

- Tampak klien lemah 

- Tampak klien cenderung tidur  

- Tampak klien enggan untuk melakukan 

pergerakan, kecauali di bantu oleh 

perawat 

- Kekuatan otot  

1 1 

1 1 
 

selama 3x24  jam,  

diharapkan 

mobilitas fisik  meningkat 

dengan Kriteria hasil : 

- Pergerakan 

ekstremitas 

meningkat 

- Kekuatan otot 

meningkat  

- Rentang gerak 

(ROM) meningkat 

-  Monitor status oksigenasi 

sebelum dan sesudah 

mengubah posisi 

Trapeutik 

- Atur posisi untuk mengurangi 

sesak  

- Tinggikan tempat tidur bagian 

kepala  

- Berikan topangan pada area 

edema  

- Motivasi terlibat dalam 

perubahan posisi 

- Ubah posisi setiap 2 jam 

- Ubah posisi dengan teknik log 

roll 

Edukasi 

- Informasikan saat akan 

dilakukan perubahan posisi 

 

- Mengetahui status oksigenasi 

dengan mengukur frekuesnsi 

pernapasan sebelum dan 

sesudah mengubah posisi 

Terapeutik 

- Untuk mencegah sesak pada 

pasien 

- Posisi dapat membantu 

mengurangi sesak pada 

pasien 

- Untuk membantu 

menurunkan edema pada 

area yang mengalami edema 

- Untuk memberikan 

dukungan kepada pasien 

terlibat dalam gerakan 

- Untuk mencegah terjadikan 

ulkus pada tubuh bagian 

belakang pasien  

- Agar pasien mudah untuk 

dipindahkan  

Edukasi 

- Mempersiapkan pasien agar 

mengetahui tindakan yang akan 

diberikan 

5 Defisit perawatan diri b.d kelemahan 

(D.0109) 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam pada Ny.H diharapkan 

Dukungan perawatan diri 

(I.11348 ) 

Observasi  

Dukungan perawatan diri  

Observasi  
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DO:-  

- Tampak pasien mengalami kesadaran 

menurun 

- Tampak pasien tidak mampu untuk 

melakukan perawatan dirinya secara 

mandiri 

- Tampak pasien dibantu secara total oleh 

perawat untuk mandi 

- Tampak banyak plak gigi pasien, 

tampak bibir pasien kering  

- Oral Hygiene juga di bantu oleh 

perawat 

perawatan diri meningkat 

dengan kriteria hasil : 

- Mempertahankan 

kebersihan diri  

- Mempertahankan 

kebersihan mulut 

- Monitor tingkat 

kemandirian pasien  

- Identifikasi kebutuhan alat 

bantu kebersihan diri  

Terapeutik  

- Sediakan lingkungan yang 

terapeutik 

- Siapkan keperluan pribadi 

pasien  

- Dampingi dalam melakukan 

perawatan diri pasien 

- Fasilitasi kemandirian, 

bantu jika tidak mampu 

melakukan perawatan diri  

- Jadwal rutin perawatan diri  

Perawatan Mulut (I.11356) 

Observasi  

- Identifikasi kondisi umum 

(kesadaran,alat bantu napas, 

hemodinamik) 

- Identifikasi kondisi oral  

- Monitor keberihan mulut,lidah 

dan gusi  

Terapeutik  

- Pilih sikit gigi sesuai dengan 

kondisi pasien  

- Dekatkan alat-alat dalam 

jangkauan untuk melakukan 

- Untuk mengetahui tingkat 

kemadirian pasien dalam 

melakukan perawatan diri  

- Untuk mengetahui kebutuhan 

alat bantu kebersihan diri  

Terapeutik  

- Untuk menjaga privacy pasien 

- Untuk membantu menyiapkan 

kebutuhan pasien  

- Membantu pasien dalam 

melakukan perawatan diri  

- Untuk menjaga pasien agar  

tetap bersih  
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perawatan secara mundiri  

- Sikat gigi dari arah gusi 

kemasing-masing gigi atas dan 

bawah 

- Gunakan suction untuk 

menghisap cairan saliva 

dimulut pada pasien penurunan 

kesadaran 

- Gunakan cairan clorhixidine 

atau sesuai kebijakan 

- Gunakan benang untuk 

mengangkat  plak yang tidak 

dapat di jangkau sikat gigi 

6 Risiko gangguan integritas kulit/jaringan 

(D.0139) 

DS:  

DO: 

- Tampak pasien terbaring lemah ditempat 

tidur  

- Tampak pasien enggan untuk melakukan 

pergerakan (imobilisasi) 

Tampak ada luka bekubitus diarea sakrum 

pasien, derajat 2 dengan diameter 10 cm, 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan yang dilakukan 

pada Ny.H selama 3x24 jam 

di harapkan integritas kulit 

dan jaringan meningkat 

dengan kriteria hasil :  

- Kerusakan jaringan 

menurun 

- Kerusakan lapisan 

kulit menurun  

- Kemerahan menurun 

- Suhu tubuh 

membaik 

Perawatan luka tekan (I.1456) 

Observasi  

- Monitor kondisi luka  

Terapeutik  

- Bersihkan kulit disekitar 

luka dengan sabun dan air  

- Bersihkan luka bagian 

dalam menggunakan Nacl 

- Lakukan pembalutan pada 

luka  

- Oleskan salep  

- Gunakan tempat tidur 

khusus  

- Jadwalkan perubahan posisi 

setiap 2 jam  
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kedalaman 0,5 cm 

7 Risiko infeksi b.d efek prosedur invasif 

(D.0142) 

DS:-  

DO:  

- Pasien tampak terpasang infus 

- Pasien tampak terpasang ventiltor 

- Pasien tampak terpasang ETT 

- Pasien tampak terpasang CVP  

- Pasien tampak terpasang NGT 

- Pasien tampak terpasang Chateter 

- Pasien post operasi Tracheostomy H+1 

- Tampak ada luka dekubitus pasien  

WBC :6,8 

Setelah  dilakukan tindakan 

keperawatan kepada Ny.N 

selama 3x24  jam,  

diharapkan 

Tingkat infeksi menurun 

dengan kriteria hasil : 

kemerahan menurun, , luka 

mengering,  kadar sel darah 

putih membaik  

 

Pencegahan Infeksi (I.14359) 

Observasi  

- Monitor tanda dan gejala infeksi 

lokal dan sistemik 

Terapeutik 

- Batasi jumlah pengunjung  

- Berikan perawatan kulit pada 

area edema 

- Cuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan 

lingkungan pasien  

 Edukasi 

- Anjurkan meningkatkan asupan 

nutrisi 

 

Observasi 

- Untuk mengetahui 

tanda dan gejala 

infeksi pada luka 

pasien 

Terapeutik 

- Untuk menghindari transmisi 

kuman dan bakteri 

- Untuk membersihkan dan 

merawat kulit sekitar luka 

- Untuk mecegah penularan 

infeksi 

Edukasi 

- Untuk mempercepat proses 

penyembuhn luka 
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IMPLEMENTASI KEPERAWATAN 

No 
No. DX. 

Kep 

 

Waktu 
Implementasi Tindakan Keperawatan Nama Jelas 

1 (D.0149) Selasa , 08 

Maret 2022 

11.45  WITA 

 

 

11.50  WITA 

 

 11.55 WITA 

 

12.00  WITA 

 

 

12.10 WITA 

 

12.20  WITA 

 

 

12.35 WITA 

 

12.40 WITA 

 

 

12.40 WITA 

 

    

Fisioterapi Dada 

Observasi 

- Mengidentifikasi indikasi dilakukan fisioterapi 

dada 

Hasil : Tampak sputum klien dalam jumlah 

banyak dan kental serta pasien hanya baring di 

tempat tidur  

- Mengidentifikasi kontraindikasi fisioterapi dada  

Hasil : Pasien tidak mengalami kanker paru 

- Memonitor status pernapasan  

Hasil : Rr: 20x/i 

- Memonitor jumlah karakteristik sputum  

Hasil : sputum dalam jumlah banyak dengan 

karakteristik berwarna kuning kental serta air liur 

yang sering keluar dimulutnya 

Terapeutik 

- Memposisikan pasien sesuai dengan area paru 

yang mengalami penumpukkan sputum  

Hasil : pasien dimiringkan ke arah kanan 

- Menggunakan bantal untuk membantu  pegaturan 

posisi 

Hasil : perawat memberikan bantal untuk 

membantu mengatur posisi pasien 

- Melakukan perkusi dengan posisi telapak tangan 

rata bersamaan ekspirasi melalui mulut  

Hasil : perawat melakukan sesuai dengan 

instruksi pelaksanaan fisioterapi dada 

- Melakukan fisioterapi dada setidaknya 2 jam 

setelah makan  

Hasil : perawat melakukan fisioterapi dada 2 jam 

setelah pemberian makan via NGT 

- Melakukan penghisapan lendir untuk 

mengeluarkan sekret  

Hasil : setelah dilakukan fisioterapi dada perawat 

langsung melakukan suctiun untuk menghisap 

lendir pasien 

Riyadhatul 

jinan 
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11.40 WITA 

Edukasi 

- Menjelaskan tujuan dan proosedur fisioterapi 

dada 

Hasil : perawat menjelaskan kepada keluarga 

pasien yang berjaga 1 orang tentang apa yang 

dilakukan  

2 (D.0066) Selasa,08-

Maret -2022  

11.20 WITA 

 

11.23 WITA 

 

11.25 WITA 

 

11.27 WITA 

 

11.30 WITA 

 

11.35 WITA 

Pemantauan tanda vital  

Observasi 

- Memonitor tekanan darah 

Hasil : TD : 133/87 mmHg 

- Memonitor suhu tubuh 

Hasil : T: 36,8 C  

- Memonitor tekanan nadi  

Hasil : Nadi : 116x/i 

- Memonitor oksimetri nadi  

Hasil : SPO2 : 99 % 

- Memonitor pernapasan  

Hasil: RR:20x/i 

Terapeutik 

- Mengatur interval pemantauan sesuai kondisi 

klien  

Hasil : pengukuran TTV dilakukan setiap 1 jam  

- Mendokumentasikan hasil pemantauan  

Hasil : setelah di lakukan pengukuran dan 

pemantauan perawat mengisi flow sheet 

Riyadhatul 

jinan 

3 (D.0003) Selasa, 08- 

Maret-2022 

13.00 WITA 

 

13.05 WITA 

 

 

13.10 WITA 

 

 

13.15 WITA 

Manajemen ventilasi Mekanik  

Observasi 

- Monitor efek ventilator terhadap status 

oksigen  

Hasil : SPO2 99 % 

- Monitor gangguan mukosa  

Hasil : tampak bibir pasien kering, tampak 

ada luka di bagian bibir pasien serta 

banyak plak gigi pasien yang menumpuk  

Terapeutik  

- Mengatur posisi kepala untuk mencegah 

aspirasi 

Hasil : perawat meninggikan kepala pasien 

30-45 

- Mereposisi pasien setiap 2 jam  

Hasil : perawat mengatur posisi pasien 

setiap 2 jam  

Riyadhatul 

jinan 
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08.15 WITA 

 

12.20 WITA 

 

12.30 WITA 

 

 

12.45 WITA 

 

 

- Melakukan perawatan mulut secara rutin 

Hasil : perawat melakukan perawatan 

mulut secara rutin per-shift 

- Melakukan fisioterapi dada  

Hasil : perawat melakukan fisioterapi dada 

pada pasien  

- Melakukan penghisapan lendir  

Hasil : setelah dilakukan fisioterapi dada, 

perawat melakukan suction untuk 

mengeluarkan sekret 

Kolaborasi  

- Mengkolaborasi pemilihan mode 

ventilator,  penggunaan PS/PEEP 

Hasil : Mode Ventilator yaitu Mode 

SIMV, PEEP 8,0 

4 (D.0054) Selasa,08-

Maret 2022 

12.50 WITA 

 

 

 

12.55 WITA 

 

12.58 WITA 

 

 

 

13.15 WITA 

 

 

13.10 WITA 

 

 

 

Pengaturan posisi 

 Observasi 

-  Memonitor status oksigenasi sebelum dan 

sesudah mengubah posisi 

Hasil : Sebelum Rr: 20x/i, HR:109X/i, 

SPO2 99 % 

Setelah perubahan posisi: 18 x/i, HR : 110 

x/i, SPO2 100 % 

Trapeutik 

- Meninggikan tempat tidur bagian kepala  

Hasil : perawat mengatur tempat tidur 

dibagian kepala pasien 30-45 

- Memberikan topangan pada area edema 

Hasil : perawat memberikan bantal pada 

bagian bawah lengan klien   

- Mengubah posisi setiap 2 jam 

Hasil : perawat melakukan perubahan pasien 

setiap 2 jam 

- Mengubah posisi dengan teknik log roll 

Hasil : perawat mengubah posisi pasien 

dengan teknik log roll 

Edukasi 

- Menginformasikan saat akan dilakukan 

perubahan posisi 

Hasil : perawat menyampaikan kepada pasien 

walaupn dalam keadaan tidur kegiatan yang di 

lakukan 

 

Riyadhatul 

jinan 
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5 (D.0109) Selasa, 08-

Maret-2022 

08.10  WITA 

 

08.15 WITA 

 

 

 

08.20 WITA 

 

08.25  WITA 

 

 

08.30 WITA 

 

 

 

08.00 WITA 

 

 

08.33 WITA 

 

 

08.35 WITA 

 

08.40 WITA 

 

 

08.45 WITA 

Dukungan perawatan diri  

Observasi  

- Memonitor tingkat kemandirian pasien  

Hasil : Pasien tidak dapat melakukan 

apapun secara mandiri, dan dibantu secara 

total oleh perawat 

- Mengidentifikasi kebutuhan alat bantu 

kebersihan diri  

Hasil : pasien dibantu dalam menyediakan 

alat mandi dan alat untuk oral hygiene  

Terapeutik  

- Menyediakan lingkungan yang terapeutik 

Hasil : pada saat dibantu untuk perawatan 

diri  pada pasien, perawat menjaga 

privacy pasien dengan menutup sampiran  

- Menyiapkan keperluan pribadi pasien  

Hasil : perawat membantu menyediakan 

sabun, tissue basah dan kering, sikat gigi  

- melakukan perawatan diri pasien 

Hasil : perawat membantu mulai dari awal 

sampai akhir perawatan diri pasien  

- Menjadwalkan rutin perawatan diri pasien  

Hasil : perawatan diri pasien dilakukan 

setiap hari  

Perawatan Mulut  

Observasi  

- Mengidentifikasi kondisi umum 

(kesadaran,alat bantu napas) 

Hasil: tampak pasien mengalami 

kesadaran menurun, tampak pasien 

terpasang ventilator 

- Mengidentifikasi kondisi oral 

Hasil: tampak mukosa bibir pasien 

kering, dan tampak kemerahan, serta 

tampak gusi pasien mudah untuk erdarah 

- Memonitor kebersihan mulut 

Hasil: tampak mulut klien kotor, dan 

banyak plak yang terlihat. 

Terapeutik  

- Memilih sikat gigi sesuai dengan kondisi 

pasien  

Hasil: tampak sikay gigi yang di gunakn 

adalah sikat gigi formula ukuran dewasa 

- Mendekatkan alat-alat dalam jangkauan 

untuk melakukan perawatan secara mandiri 

Hasil: perawat mendekatkan alat-alat 
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08.45 WITA 

 

 

08.50 WITA 

 

 

08.55 WITA 

 

 

09.00 WITA 

 

      

kedekat ranjang pasien 

- Menyikat gigi dari arah gusi kemasing-

masing gigi atas dan bawah 

Hasil: perawat melakukan secara pelan-

pelan 

- Menggunakan suction untuk menghisap 

cairan saliva dimulut pada pasien yang 

mengalami penurunan kesadaran 

Hasil: setelah dilakukan oral hygiene 

tampak pasien di lakukan suctioen dan di 

bersihkan jugaa dengan tissue kering 

- Menggunakan cairan chlorhexidine  

Hasil: perawat memberikan chlorhexidine 

menggunakan kapas lidi pada saat oral 

hygiene 

- Menggunakan kasa untuk mengangkat plak 

yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi 

Hasil: tampak perawat menggunakan kasa 

dan juga sendok untuk mengangkat plak 

gigi pasien yang sulit dijangkau 

6 (D.0139) Selasa, 08-

Maret, 2022 

09.10 WITA 

 

 

09.15 WITA 

 

 

09.25 WITA 

 

 

09.30 WITA 

 

 

09.35 WITA 

 

Perawatan luka tekan  

Observasi  

- Memonitor kondisi luka 

Hasil : luka dekubitus sebesar koin, luka 

derajat II, warna dasar luka merah, 

terdapat eksudat, tepi luka berwarna hitam  

Terapeutik  

- Membersihkan kulit disekitar luka dengan 

sabun dan air  

Hasil : perawat mebersihkan area 

disekitar luka  

- Membersihkan luka bagian dalam 

menggunakan Nacl 

Hasil : pada saat membersihkan luka 

bagian dalam, perawat menggunakan 

Nacl 

- Mengoleskan salep  

Hasil: perawat mengoleskan salep serta 

pasien di berikan kapsul fujimin untuk 

membantu mengeringkan luka, serta 

mempercepat proses penyembuhan luka  

- Melakukan pembalutan pada luka  

Hasil : setelah dibersihkan dan diberi 

salep, perawat membalut luka 

menggunakan kasa dan hypafix 

Riyadhatul 

jinan 
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09.40 WITA 

 

09.50 WITA 

- Menggunakan tempat tidur khusus  

Hasil : pasien menggunakan kasur khusus 

dekubitus 

- Menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 

jam 

Hasil : perawat mengubah posisi pasien 

setiap 2 jam 

7 (D.0142) Selasa,08 

Maret 2022 

13.20 WITA 

 

 

13.25 WITA 

 

 

13.30 WITA 

Mencegah Infeksi  

Observasi  

- Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan 

sistemik 

Hasil : perawat mengetahui tanda dan gejala 

infeksi yang terjadi pada klien 

Terapeutik 

- Membatasi jumlah pengunjung  

Hasil : perawat membattasi jumlah keluarga 

yang menjenguk klien  

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak 

dengan lingkungan pasien  

Hasil : perawat mencuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan lingkungan klien 

untuk menghindari transmisi kuman dan virus 

 

Riyadhatul 

jinan 

8 (D.0149) Rabu,09 

Maret 2022 

11.45  WITA 

 

 

11.50  WITA 

 

 11.55 WITA 

 

12.00  WITA 

 

 

12.10 WITA 

 

Fisioterapi Dada 

Observasi 

- Mengidentifikasi indikasi dilakukan fisioterapi 

dada 

Hasil : Tampak sputum klien dalam jumlah 

banyak dan kental serta pasien hanya baring di 

tempat tidur  

- Mengidentifikasi kontraindikasi fisioterapi dada  

Hasil : Pasien tidak mengalami kanker paru 

- Memonitor status pernapasan  

Hasil : Rr: 20x/i 

- Memonitor jumlah karakteristik sputum  

Hasil : sputum dalam jumlah banyak dengan 

karakteristik berwarna kuning kental serta air liur 

yang sering keluar dimulutnya 

Terapeutik 

- Memposisikan pasien sesuai dengan area paru 

yang mengalami penumpukkan sputum  

Hasil : pasien dimiringkan ke arah kanan 

- Menggunakan bantal untuk membantu  pegaturan 

Riyadhatul 

jinan 
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12.20  WITA 

 

 

12.35 WITA 

 

12.40 WITA 

 

 

12.40 WITA 

 

    

     

11.40 WITA 

posisi 

Hasil : perawat memberikan bantal untuk 

membantu mengatur posisi pasien 

- Melakukan perkusi dengan posisi telapak tangan 

rata bersamaan ekspirasi melalui mulut  

Hasil : perawat melakukan sesuai dengan 

instruksi pelaksanaan fisioterapi dada 

- Melakukan fisioterapi dada setidaknya 2 jam 

setelah makan  

Hasil : perawat melakukan fisioterapi dada 2 jam 

setelah pemberian makan via NGT 

- Melakukan penghisapan lendir untuk 

mengeluarkan sekret  

Hasil : setelah dilakukan fisioterapi dada perawat 

langsung melakukan suctiun untuk menghisap 

lendir pasien 

Edukasi 

- Menjelaskan tujuan dan proosedur fisioterapi 

dada 

Hasil : perawat menjelaskan kepada keluarga 

pasien yang berjaga 1 orang tentang apa yang 

dilakukan 

9 (D.0066) Rabu 09 

Maret -2022  

11.20 WITA 

 

11.23 WITA 

 

11.25 WITA 

 

11.27 WITA 

 

11.30 WITA 

 

11.35 WITA 

Pemantauan tanda vital  

Observasi 

- Memonitor tekanan darah 

Hasil : TD : 133/87 mmHg 

- Memonitor suhu tubuh 

Hasil : T: 36,8 C  

- Memonitor tekanan nadi  

Hasil : Nadi : 116x/i 

- Memonitor oksimetri nadi  

Hasil : SPO2 : 99 % 

Terapeutik 

- Mengatur interval pemantauan sesuai kondisi 

klien  

Hasil : pengukuran TTV dilakukan setiap 1 jam  

- Mendokumentasikan hasil pemantauan 

Hasil : setelah di lakukan pengukuran dan 

pemantauan perawat mengisi flow sheet 

Riyadhatul 

jinan 

10 (D.0003) Rabu 09  Manajemen ventilasi Mekanik  

Observasi 

Riyadhatul 
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Maret-2022 

13.00 WITA 

 

13.05 WITA 

 

 

13.10 WITA 

 

 

13.15 WITA 

08.15 WITA 

 

12.20 WITA 

 

12.30 WITA 

 

 

12.45 WITA 

 

 

- Monitor efek ventilator terhadap status 

oksigen  

Hasil : SPO2 99 % 

- Monitor gangguan mukosa  

Hasil : tampak bibir pasien kering, tampak 

ada luka di bagian bibir pasien serta 

banyak plak gigi pasien yang menumpuk  

Terapeutik  

- Mengatur posisi kepala untuk mencegah 

aspirasi 

Hasil : perawat meninggikan kepala pasien 

30-45 

- Mereposisi pasien setiap 2 jam  

Hasil : perawat mengatur posisi pasien 

setiap 2 jam  

- Melakukan perawatan mulut secara rutin 

Hasil : perawat melakukan perawatan 

mulut secara rutin per-shift 

- Melakukan fisioterapi dada  

Hasil : perawat melakukan fisioterapi dada 

pada pasien  

- Melakukan penghisapan lendir  

Hasil : setelah dilakukan fisioterapi dada, 

perawat melakukan suction untuk 

mengeluarkan sekret 

Kolaborasi  

- Mengkolaborasi pemilihan mode 

ventilator,  penggunaan PS/PEEP 

Hasil : Mode Ventilator yaitu Mode SIMV, 

PEEP 8,0 

jinan 

11 (D.0054) Rabu 09 

Maret 2022 

12.50 WITA 

 

 

 

12.55 WITA 

 

12.58 WITA 

Pengaturan posisi 

 Observasi 

-  Memonitor status oksigenasi sebelum dan 

sesudah mengubah posisi 

Hasil : Sebelum Rr: 20x/i, HR:109X/i, 

SPO2 99 % 

Setelah perubahan posisi: 18 x/i, HR : 110 

x/i, SPO2 100 % 

Trapeutik 

- Meninggikan tempat tidur bagian kepala  

Hasil : perawat mengatur tempat tidur 

dibagian kepala pasien 30-45 

- Memberikan topangan pada area edema 

Hasil : perawat memberikan bantal pada 
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13.15 WITA 

 

 

13.10 WITA 

 

 

 

bagian bawah lengan klien   

- Mengubah posisi setiap 2 jam 

Hasil : perawat melakukan perubahan pasien 

setiap 2 jam 

- Mengubah posisi dengan teknik log roll 

Hasil : perawat mengubah posisi pasien 

dengan teknik log roll 

Edukasi 

- Menginformasikan saat akan dilakukan 

perubahan posisi 

Hasil : perawat menyampaikan kepada pasien 

walaupn dalam keadaan tidur kegiatan yang di 

lakukan 

 

12 (D.0109) Rabu 09 

Maret-2022 

08.10  WITA 

 

08.15 WITA 

 

 

 

08.20 WITA 

 

08.25  WITA 

 

 

08.30 WITA 

 

 

 

08.00 WITA 

 

Dukungan perawatan diri  

Observasi  

- Memonitor tingkat kemandirian pasien  

Hasil : Pasien tidak dapat melakukan 

apapun secara mandiri, dan dibantu secara 

total oleh perawat 

- Mengidentifikasi kebutuhan alat bantu 

kebersihan diri  

Hasil : pasien dibantu dalam menyediakan 

alat mandi dan alat untuk oral hygiene  

Terapeutik  

- Menyediakan lingkungan yang terapeutik 

Hasil : pada saat dibantu untuk perawatan 

diri  pada pasien, perawat menjaga 

privacy pasien dengan menutup sampiran  

- Menyiapkan keperluan pribadi pasien  

Hasil : perawat membantu menyediakan 

sabun, tissue basah dan kering, sikat gigi 

serta pasta gigi yang mengandung 

clorhixidine 0,5 % 

- Mendampingi dalam melakukan 

perawatan diri pasien 

Hasil : perawat membantu mulai dari awal 

sampai akhir perawatan diri pasien  

- Menjadwalkan rutin perawatan diri pasien  

Hasil : perawatan diri pasien dilakukan setiap 

hari 

Perawatan Mulut  

Observasi  

- Mengidentifikasi kondisi umum 

Riyadhatul 

jinan 
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08.33 WITA 

 

 

08.35 WITA 

 

08.40 WITA 

 

 

08.45 WITA 

 

08.45 WITA 

 

 

08.50 WITA 

 

 

08.55 WITA 

 

 

09.00 WITA 

 

      

(kesadaran,alat bantu napas) 

Hasil: tampak pasien mengalami 

kesadaran menurun, tampak pasien 

terpasang ventilator 

- Mengidentifikasi kondisi oral 

Hasil: tampak mukosa bibir pasien 

kering, dan tampak kemerahan, serta 

tampak gusi pasien mudah untuk erdarah 

- Memonitor kebersihan mulut 

Hasil: tampak mulut klien kotor, dan 

banyak plak yang terlihat. 

Terapeutik  

- Memilih sikat gigi sesuai dengan kondisi 

pasien  

Hasil: tampak sikay gigi yang di gunakn 

adalah sikat gigi formula ukuran dewasa 

- Mendekatkan alat-alat dalam jangkauan 

untuk melakukan perawatan secara mandiri 

Hasil: perawat mendekatkan alat-alat 

kedekat ranjang pasien 

- Menyikat gigi dari arah gusi kemasing-

masing gigi atas dan bawah 

Hasil: perawat melakukan secara pelan-

pelan 

- Menggunakan suction untuk menghisap 

cairan saliva dimulut pada pasien yang 

mengalami penurunan kesadaran 

Hasil: setelah dilakukan oral hygiene 

tampak pasien di lakukan suctioen dan di 

bersihkan jugaa dengan tissue kering 

- Menggunakan cairan chlorhexidine  

Hasil: perawat memberikan chlorhexidine 

menggunakan kapas lidi pada saat oral 

hygiene 

- Menggunakan kasa untuk mengangkat plak 

yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi 

Hasil: tampak perawat menggunakan kasa 

dan juga sendok untuk mengangkat plak gigi 

pasien yang sulit dijangkau 

13 (D.0139) Rabu, 09 

Maret, 2022 

09.10 WITA 

 

 

Perawatan luka tekan  

Observasi  

- Memonitor kondisi luka 

Hasil : luka dekubitus sebesar koin, luka 

derajat II, warna dasar luka merah, 

terdapat eksudat, tepi luka berwarna hitam  

Terapeutik  

Riyadhatul 

jinan 
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09.15 WITA 

 

 

09.25 WITA 

 

 

09.30 WITA 

 

 

09.35 WITA 

 

 

09.40 WITA 

 

09.50 WITA 

- Membersihkan kulit disekitar luka dengan 

sabun dan air  

Hasil : perawat mebersihkan area 

disekitar luka  

- Membersihkan luka bagian dalam 

menggunakan Nacl 

Hasil : pada saat membersihkan luka 

bagian dalam, perawat menggunakan 

Nacl 

- Mengoleskan salep  

Hasil: perawat mengoleskan salep serta 

pasien di berikan kapsul fujimin untuk 

membantu mengeringkan luka, serta 

mempercepat proses penyembuhan luka  

- Melakukan pembalutan pada luka  

Hasil : setelah dibersihkan dan diberi 

salep, perawat membalut luka 

menggunakan kasa dan hypafix 

- Menggunakan tempat tidur khusus  

Hasil : pasien menggunakan kasur khusus 

dekubitus 

- Menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 

jam 

Hasil : perawat mengubah posisi pasien setiap 

2 jam 

14 (D.0142) Rabu,09  

Maret 2022 

13.20 WITA 

 

 

13.25 WITA 

 

 

13.30 WITA 

Mencegah Infeksi  

Observasi  

- Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan 

sistemik 

Hasil : perawat mengetahui tanda dan gejala 

infeksi yang terjadi pada klien 

Terapeutik 

- Membatasi jumlah pengunjung  

Hasil : perawat membattasi jumlah keluarga 

yang menjenguk klien  

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak 

dengan lingkungan pasien  

Hasil : perawat mencuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan lingkungan klien 

untuk menghindari transmisi kuman dan virus 

 Edukasi 

- Menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi 

Hasil : perawat memberikan motivasi kepada 

klien untuk meningkatkan asupan nutrisi  

 

Riyadhatul 

jinan 
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15 (D.0149) Kamis  Maret 

2022 

11.45  WITA 

 

 

11.50  WITA 

 

 11.55 WITA 

 

12.00  WITA 

 

 

12.10 WITA 

 

12.20  WITA 

 

 

12.35 WITA 

 

12.40 WITA 

 

 

12.40 WITA 

 

    

     

11.40 WITA 

Fisioterapi Dada 

Observasi 

- Mengidentifikasi indikasi dilakukan fisioterapi 

dada 

Hasil : Tampak sputum klien dalam jumlah 

banyak dan kental serta pasien hanya baring di 

tempat tidur  

- Mengidentifikasi kontraindikasi fisioterapi dada  

Hasil : Pasien tidak mengalami kanker paru 

- Memonitor status pernapasan  

Hasil : Rr: 20x/i 

- Memonitor jumlah karakteristik sputum  

Hasil : sputum dalam jumlah banyak dengan 

karakteristik berwarna kuning kental serta air liur 

yang sering keluar dimulutnya 

Terapeutik 

- Memposisikan pasien sesuai dengan area paru 

yang mengalami penumpukkan sputum  

Hasil : pasien dimiringkan ke arah kanan 

- Menggunakan bantal untuk membantu  pegaturan 

posisi 

Hasil : perawat memberikan bantal untuk 

membantu mengatur posisi pasien 

- Melakukan perkusi dengan posisi telapak tangan 

rata bersamaan ekspirasi melalui mulut  

Hasil : perawat melakukan sesuai dengan 

instruksi pelaksanaan fisioterapi dada 

- Melakukan fisioterapi dada setidaknya 2 jam 

setelah makan  

Hasil : perawat melakukan fisioterapi dada 2 jam 

setelah pemberian makan via NGT 

- Melakukan penghisapan lendir untuk 

mengeluarkan sekret  

Hasil : setelah dilakukan fisioterapi dada perawat 

langsung melakukan suctiun untuk menghisap 

lendir pasien 

Edukasi 

- Menjelaskan tujuan dan proosedur fisioterapi 

dada 

Hasil : perawat menjelaskan kepada keluarga 

pasien yang berjaga 1 orang tentang apa yang 

dilakukan 

Riyadhatul 

jinan 
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16 (D.0066) Kamis 10 

Maret -2022  

11.20 WITA 

 

11.23 WITA 

 

11.25 WITA 

 

11.27 WITA 

 

11.30 WITA 

 

11.35 WITA 

Pemantauan tanda vital  

Observasi 

- Memonitor tekanan darah 

Hasil : TD : 133/87 mmHg 

- Memonitor suhu tubuh 

Hasil : T: 36,8 C  

- Memonitor tekanan nadi  

Hasil : Nadi : 116x/i 

- Memonitor oksimetri nadi  

Hasil : SPO2 : 99 % 

Terapeutik 

- Mengatur interval pemantauan sesuai kondisi 

klien  

Hasil : pengukuran TTV dilakukan setiap 1 jam  

- Mendokumentasikan hasil pemantauan 

Hasil : setelah di lakukan pengukuran dan 

pemantauan perawat mengisi flow sheet 

Riyadhatul 

jinan 

17 (D.0003) Kamis, 10 

Maret-2022 

13.00 WITA 

 

13.05 WITA 

 

 

13.10 WITA 

 

 

13.15 WITA 

08.15 WITA 

 

12.20 WITA 

 

12.30 WITA 

 

Manajemen ventilasi Mekanik  

Observasi 

- Monitor efek ventilator terhadap status 

oksigen  

Hasil : SPO2 99 % 

- Monitor gangguan mukosa  

Hasil : tampak bibir pasien kering, tampak 

ada luka di bagian bibir pasien serta 

banyak plak gigi pasien yang menumpuk  

Terapeutik  

- Mengatur posisi kepala untuk mencegah 

aspirasi 

Hasil : perawat meninggikan kepala pasien 

30-45 

- Mereposisi pasien setiap 2 jam  

Hasil : perawat mengatur posisi pasien 

setiap 2 jam  

- Melakukan perawatan mulut secara rutin 

Hasil : perawat melakukan perawatan 

mulut secara rutin per-shift 

- Melakukan fisioterapi dada  

Hasil : perawat melakukan fisioterapi dada 

pada pasien  

- Melakukan penghisapan lendir  

Hasil : setelah dilakukan fisioterapi dada, 

perawat melakukan suction untuk 
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12.45 WITA 

 

 

mengeluarkan sekret 

Kolaborasi  

- Mengkolaborasi pemilihan mode 

ventilator,  penggunaan PS/PEEP 

Hasil : Mode Ventilator yaitu Mode SIMV, 

PEEP 8,0 

18 (D.0054) Kamis, 10 

Maret 2022 

12.50 WITA 

 

 

 

12.55 WITA 

 

12.58 WITA 

 

 

 

13.15 WITA 

 

 

13.10 WITA 

 

 

 

Pengaturan posisi 

 Observasi 

-  Memonitor status oksigenasi sebelum dan 

sesudah mengubah posisi 

Hasil : Sebelum Rr: 20x/i, HR:109X/i, 

SPO2 99 % 

Setelah perubahan posisi: 18 x/i, HR : 110 

x/i, SPO2 100 % 

Trapeutik 

- Meninggikan tempat tidur bagian kepala  

Hasil : perawat mengatur tempat tidur 

dibagian kepala pasien 30-45 

- Memberikan topangan pada area edema 

Hasil : perawat memberikan bantal pada 

bagian bawah lengan klien   

- Mengubah posisi setiap 2 jam 

Hasil : perawat melakukan perubahan pasien 

setiap 2 jam 

- Mengubah posisi dengan teknik log roll 

Hasil : perawat mengubah posisi pasien 

dengan teknik log roll 

Edukasi 

- Menginformasikan saat akan dilakukan 

perubahan posisi 

Hasil : perawat menyampaikan kepada pasien 

walaupn dalam keadaan tidur kegiatan yang di 

lakukan 

 

Riyadhatul 

jinan 

19 (D.0109) Kamis 10-

Maret-2022 

08.10  WITA 

 

08.15 WITA 

 

 

Dukungan perawatan diri  

Observasi  

- Memonitor tingkat kemandirian pasien  

Hasil : Pasien tidak dapat melakukan 

apapun secara mandiri, dan dibantu secara 

total oleh perawat 

- Mengidentifikasi kebutuhan alat bantu 

kebersihan diri  

Hasil : pasien dibantu dalam menyediakan 

alat mandi dan alat untuk oral hygiene  

Riyadhatul 

jinan 
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08.20 WITA 

 

08.25  WITA 

 

 

08.30 WITA 

 

 

 

08.00 WITA 

 

 

08.33 WITA 

 

 

08.35 WITA 

 

08.40 WITA 

 

 

08.45 WITA 

 

08.45 WITA 

 

 

08.50 WITA 

 

 

Terapeutik  

- Menyediakan lingkungan yang terapeutik 

Hasil : pada saat dibantu untuk perawatan 

diri  pada pasien, perawat menjaga 

privacy pasien dengan menutup sampiran  

- Menyiapkan keperluan pribadi pasien  

Hasil : perawat membantu menyediakan 

sabun, tissue basah dan kering, sikat gigi 

serta pasta gigi yang mengandung 

clorhixidine 0,5 % 

- Mendampingi dalam melakukan 

perawatan diri pasien 

Hasil : perawat membantu mulai dari awal 

sampai akhir perawatan diri pasien  

- Menjadwalkan rutin perawatan diri pasien  

Hasil : perawatan diri pasien dilakukan setiap 

hari 

Perawatan Mulut  

Observasi  

- Mengidentifikasi kondisi umum 

(kesadaran,alat bantu napas) 

Hasil: tampak pasien mengalami 

kesadaran menurun, tampak pasien 

terpasang ventilator 

- Mengidentifikasi kondisi oral 

Hasil: tampak mukosa bibir pasien 

kering, dan tampak kemerahan, serta 

tampak gusi pasien mudah untuk erdarah 

- Memonitor kebersihan mulut 

Hasil: tampak mulut klien kotor, dan 

banyak plak yang terlihat. 

Terapeutik  

- Memilih sikat gigi sesuai dengan kondisi 

pasien  

Hasil: tampak sikay gigi yang di gunakn 

adalah sikat gigi formula ukuran dewasa 

- Mendekatkan alat-alat dalam jangkauan 

untuk melakukan perawatan secara mandiri 

Hasil: perawat mendekatkan alat-alat 

kedekat ranjang pasien 

- Menyikat gigi dari arah gusi kemasing-

masing gigi atas dan bawah 

Hasil: perawat melakukan secara pelan-

pelan 

- Menggunakan suction untuk menghisap 

cairan saliva dimulut pada pasien yang 
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08.55 WITA 

 

 

09.00 WITA 

 

      

mengalami penurunan kesadaran 

Hasil: setelah dilakukan oral hygiene 

tampak pasien di lakukan suctioen dan di 

bersihkan jugaa dengan tissue kering 

- Menggunakan cairan chlorhexidine  

Hasil: perawat memberikan chlorhexidine 

menggunakan kapas lidi pada saat oral 

hygiene 

- Menggunakan kasa untuk mengangkat plak 

yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi 

Hasil: tampak perawat menggunakan kasa 

dan juga sendok untuk mengangkat plak gigi 

pasien yang sulit dijangkau 

20 (D.0139) Kamis 10 

Maret, 2022 

09.10 WITA 

 

 

09.15 WITA 

 

 

09.25 WITA 

 

 

09.30 WITA 

 

 

09.35 WITA 

 

 

09.40 WITA 

 

09.50 WITA 

Perawatan luka tekan  

Observasi  

- Memonitor kondisi luka 

Hasil : luka dekubitus sebesar koin, luka 

derajat II, warna dasar luka merah, 

terdapat eksudat, tepi luka berwarna hitam  

Terapeutik  

- Membersihkan kulit disekitar luka dengan 

sabun dan air  

Hasil : perawat mebersihkan area 

disekitar luka  

- Membersihkan luka bagian dalam 

menggunakan Nacl 

Hasil : pada saat membersihkan luka 

bagian dalam, perawat menggunakan 

Nacl 

- Mengoleskan salep  

Hasil: perawat mengoleskan salep serta 

pasien di berikan kapsul fujimin untuk 

membantu mengeringkan luka, serta 

mempercepat proses penyembuhan luka  

- Melakukan pembalutan pada luka  

Hasil : setelah dibersihkan dan diberi 

salep, perawat membalut luka 

menggunakan kasa dan hypafix 

- Menggunakan tempat tidur khusus  

Hasil : pasien menggunakan kasur khusus 

dekubitus 

- Menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 

jam 

Hasil : perawat mengubah posisi pasien setiap 

2 jam 

Riyadhatul 

jinan 
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21 (D.0142) Kamis,10  

Maret 2022 

13.20 WITA 

 

 

13.25 WITA 

 

 

13.30 WITA 

Mencegah Infeksi  

Observasi  

- Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan 

sistemik 

Hasil : perawat mengetahui tanda dan gejala 

infeksi yang terjadi pada klien 

Terapeutik 

- Membatasi jumlah pengunjung  

Hasil : perawat membattasi jumlah keluarga 

yang menjenguk klien  

- Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak 

dengan lingkungan pasien  

Hasil : perawat mencuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan lingkungan klien 

untuk menghindari transmisi kuman dan virus 

 Edukasi 

- Menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi 

Hasil : perawat memberikan motivasi kepada 

klien untuk meningkatkan asupan nutrisi  

 

Riyadhatul 

jinan 
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EVALUASI KEPERAWATAN 

No No. DX. 

Kep 
Waktu Evaluasi (SOAP) Nama Jelas 

1 

(D.0149) 

 

 

Selasa 

08 Maret 

2022 

 

13.00 

WITA 

Bersihan jalan napas tidak efektif  

S : - 

O: Tampak keluar sputum di mulut dan di ETT pasien 

dalam jumlah yang banyak 

A: Bersihan jalan napas belum teratasi 

P: Lakukan fisioterapi dada  

1. Monitor status pernapasan 

2. Lakukan fisioterapi dada setidaknya 2 jam setelah 

makan  

3. Lakukan suction 

Riyadhatul Jinan 

2 

(D.0003)( 

Selasa 

08 Maret 

2022 

 

13.30 

WITA   

Gangguan pertukarang Gas 

S : -  

O: Tampak klien masih mengalami kesadaran menurun, 

dengan hasil AGD menunjukkan Alkalosis 

A:  gangguan pertukaran gas belum teratasi  

P : intervensi di pertahankan  

1. Manajemen ventilasi mekanik  

2. Pertahankan oral care pasien  

 

Riyadhatul Jinan 

3 

D.0066) 

Selasa, 

08 Maret 

2022 

 

12.00  

WITA 

Penurunan Kapasitas adaptif intrakranial 

S: -  

O: tampak klien cenderung tidur 

A :  penurunan kapasitas adaptif intrakranial  

P : Intervensi dipertahnkan 

1.monitor TD 

2. Monitor suhu,pernapasan,SPO2  

Riyadhatul Jinan 

4 

(D.0054) 

Selasa , 

08 Maret 

2022 

Defisit perawatan diri  

S : - 

O: tampak klien tidak mampu untuk melakukan perawatan 
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09.10 

WITA 

diri secara mendiri, semua di bantu oleh perawat 

- Tampak plak gigi pasien sedikit berkurang setelah di 

bersih  

A:  defisit perawatan diri belum teratasi  

P : intervensi di pertahankan  

1.  Sediakan lingkungan yang terapeutik 

2. Dampingi dalam perawatan diri 

3. Lakukan oral hygiene secara rutin 

5 

 

(D.0109) Selasa , 

08 Maret 

2022 

11.00 

WITA 

Gangguan mobilitas fisik  

S: -  

O: tampak pasien lemah, kekuatan otot menurun, dengan 

ekstremitas atas dan bawah tampak bengkak 

A: Gangguan mobilitas fisik belum teratasi   

P : Intervensi dipertahankan   

1. Pengaturan posisi setiap 2 jam 

Riyadhatul Jinan 

6 (D.0139) Selasa , 

08 Maret 

2022 

 

10.30  

WITA 

Gangguan integritas kulit/jaringan  

S : - 

O: tampak ada luka dekubitus, tampak ada luka post 

tracheostomy H+1 

A:  Gangguan integritas kulit/jaringan belum teratasi  

P : intervensi di lanjutkan  

1. Rawat luka dekubitus 

2. Atur posisi setiap 2 jam 

Riyadhatul Jinan    

7 (D.0142) Selasa 

08 Maret 

2022 

 

14.00 

WITA 

Risiko infeksi  

O: tampak ada luka post tracheostomi H+1 (tracheo life), 

terpasang infus, NGT, CVT, ETT, Chateter, dan tampak 

ada luka dekubitus 

A :  Risiko infeksi belum terasi  

P : Intervensi dilanjutkan 

1. pencegahan infeksi 

2. reposisi setiap 2 jam  

Riyadhatul Jinan 
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8 

(D.0149) 

 

 

Rabu,09  

Maret 

2022 

 

13.00 

WITA 

Bersihan jalan napas tidak efektif  

S : - 

O: Tampak keluar sputum di mulut dan di ETT pasien 

dalam jumlah yang banyak 

A: Bersihan jalan napas belum teratasi 

P: Lakukan fisioterapi dada  

1. Monitor status pernapasan 

2. Lakukan fisioterapi dada setidaknya 2 jam setelah 

makan  

3. Lakukan suction 

Riyadhatul Jinan 

 

9 

(D.0003)( 

Rabu 09  

Maret 

2022 

 

13.30 

WITA   

Gangguan pertukarang Gas 

S : -  

O: Tampak klien masih mengalami kesadaran menurun, 

dengan hasil AGD menunjukkan Alkalosis 

A:  gangguan pertukaran gas belum teratasi  

P : intervensi di pertahankan  

1. Manajemen ventilasi mekanik  

2. Pertahankan oral care pasien  

Riyadhatul Jinan 

Riyadhatul Jinan 

 

10 

D.0066) 

Rabu 09  

Maret 

2022 

 

12.00  

WITA 

Penurunan Kapasitas adaptif intrakranial 

S: -  

O: tampak klien cenderung tidur, tampak klien mengalami 

penurunan kesadaran,  

A :  penurunan kapasitas adaptif intrakranial  

P : Intervensi dipertahnkan 

1.monitor TD 

2. Monitor suhu,pernapasan,SPO2 

Riyadhatul Jinan 

 

11 

(D.0054) 

Rabu 09  

Maret 

2022 

09.10 

WITA 

Defisit perawatan diri  

S : - 

O: tampak klien tidak mampu untuk melakukan perawatan 

diri secara mendiri, semua di bantu oleh perawat 

A:  defisit perawatan diri belum teratasi  

P : intervensi di pertahankan  

1.  Sediakan lingkungan yang terapeutik 

2. Dampingi dalam perawatan diri 

Riyadhatul Jinan 
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12 (D.0109) Rabu 09  

Maret 

2022 

11.00 

WITA 

Gangguan mobilitas fisik  

S: -  

O: tampak pasien lemah, kekuatan otot menurun, dengan 

ekstremitas atas dan bawah tampak bengkak 

A: Gangguan mobilitas fisik belum teratasi   

P : Intervensi dipertahankan   

2. Pengaturan posisi setiap 2 jam 

Riyadhatul Jinan 

13 (D.0139) Rabu 09  

Maret 

2022 

 

10.30  

WITA 

Gangguan integritas kulit/jaringan  

S : - 

O: tampak ada luka dekubitus, tampak ada luka post 

tracheostomy H+1 

A:  Gangguan integritas kulit/jaringan belum teratasi  

P : intervensi di lanjutkan  

3. Rawat luka dekubitus 

4. Atur posisi setiap 2 jam 

Riyadhatul Jinan    

14 (D.0142) Rabu 09  

Maret 

2022 

 

14.00 

WITA 

Risiko infeksi  

O: tampak ada luka post tracheostomi H+1 (tracheo life), 

terpasang infus, NGT, CVT, ETT, Chateter, dan tampak 

ada luka dekubitus 

A :  Risiko infeksi belum terasi   

P : Intervensi dilanjutkan 

1. pencegahan infeksi 

2. reposisi setiap 2 jam  

Riyadhatul Jinan 

 

15 

(D.0149) 

 

 

Kami 10 

Maret 

2022 

 

13.00 

WITA 

Bersihan jalan napas tidak efektif  

S : - 

O: Tampak sputum di mulut dan di ETT pasien dalam 

jumlah yang sedikit, RR:20x/i 

A: Bersihan jalan napas belum teratasi 

P: Lakukan fisioterapi dada  

4. Monitor status pernapasan 

5. Lakukan fisioterapi dada setidaknya 2 jam setelah 

makan  

6. Lakukan suction 

Riyadhatul Jinan 
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16 

(D.0003)( 

Kamis 

10 Maret 

2022 

 

13.30 

WITA   

Gangguan pertukarang Gas 

S : -  

O: Hasil AGD menunjukkan Alkalosis : 

PCO2:34,8,PO2,118,7,HCO3:30,4 BE:9,3 

A:  gangguan pertukaran gas belum teratasi  

P : intervensi di pertahankan  

1. Manajemen ventilasi mekanik  

Pertahankan oral care pasien 

 

17 

D.0066) 

Kamis 

10 Maret 

2022 

 

12.00  

WITA 

Penurunan Kapasitas adaptif intrakranial 

S: -  

O: tampak klien cenderung tidur  TD: 127/89 mmHg,T: 

36,9 C, SPO2: 100% 

A :  penurunan kapasitas adaptif intrakranial  

P : Intervensi dipertahnkan 

1.monitor TD 

2. Monitor suhu,pernapasan,SPO2 

 

18 

(D.0054) 

Kamis 

10 Maret 

2022 

09.10 

WITA 

Defisit perawatan diri  

S : - 

O: tampak klien tidak mampu untuk melakukan perawatan 

diri secara mendiri, semua di bantu oleh perawat, tampak 

mulut pasien bersih, bibir klien tidak kering dan plak yang 

menempel di gigi klien sudah berkurang  

A:  defisit perawatan diri belum teratasi  

P : intervensi di pertahankan  

1.  Oral hygiene dengan clorhixiidine 

2. Dukungan perawatan diri 

 

19 (D.0109) Kamis 

10 Maret 

2022 

11.00 

WITA 

Gangguan mobilitas fisik  

S: -  

O: tampak pasien lemah, kekuatan otot menurun, dengan 

ekstremitas atas dan bawah bengkak sudah menurun dan 

sudah mulai digerakkan 

A: Gangguan mobilitas fisik belum teratasi   

P : Intervensi dipertahankan   

3. Pengaturan posisi setiap 2 jam 

Riyadhatul Jinan 
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20 (D.0139) Kamis 

10 Maret 

2022 

 

10.30  

WITA 

Gangguan integritas kulit/jaringan  

S : - 

O: tampak ada luka dekubitus, tampak ada luka post 

tracheostomy H+3 

A:  Gangguan integritas kulit/jaringan belum teratasi  

P : intervensi di lanjutkan  

5. Rawat luka dekubitus 

6. Atur posisi setiap 2 jam 

Riyadhatul Jinan    

21 (D.0142) Kamis 

10 Maret 

2022 

 

14.00 

WITA 

Risiko infeksi  

O: tampak ada luka post tracheostomi H+3 (tracheo life), 

terpasang infus, NGT, CVT, ETT, Chateter, dan tampak 

ada luka dekubitus 

A :  Risiko infeksi belum terasi   

P : Intervensi dilanjutkan 

1. pencegahan infeksi 

2. reposisi setiap 2 jam  

Riyadhatul Jinan 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan  

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan 

Pasien atas nama Ny. H usia 49 tahun asal Enrekang merupakan 

pasien dengan kasus pneumonia akibat lama rawat di rumah sakit. 

Pneumonia yang dialami oleh Ny.H merupakan jenis VAP, dimana  

pneumonia akibat terpasangnya ventilasi mekanik pada pasein selama 

di rawat di ruang ICU.  Ny.H sebelumnya pernah dirawat di salah satu 

rumah sakit di enrekang, dan kemudian di rujuk ke RSUP WAHIDIN 

SUDIROHUSODO, dan sekarang berada di ruang ICU selama 21 hari. 

Pengkajian di lakukan di ruang ICU pada tanggal 07 Maret 2022, alasan 

pasien di rujuk karena pasien mengalami kesadaran menurun, dengan 

TTV TD:133/87 mmHg, HR:116x/i, RR:20x/i, T: 36,8 C, SPO2: 98%, 

saat ini pasien terpasang ventilator, terpasang ETT,infus, NGT,serta 

chateter urine. Tampak pasien tidak mampu untuk melakukan aktivitas 

secara mandiri, dan dibantu oleh perawat, tampak banyak plak gigi 

pasien, berdasarkan pengkajian MPS didapatkan bahwa : 

                                    Tabel: 5.1Pengkajian awal MPS 

Hari  Area                             Nilai  

 1 2 3 4 

Senin,07-03-

2022 

Mukosa      

Plak      

Total  7 

Berdasarkan hasil pengkajian menggunakan MPS, di dapatkan bahwa total 

skor berjumlah 7 menunjukkan nilai oral hygiene buruk. 
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Pada kasus ini jenis pneumonia yang dialami oleh Ny.H adalah 

pneumonia yang disebabkan oleh pasien terpasang ventilator, dimana 

berdasarkan teori, VAP (Ventilator Associated Pneumonia) merupakan 

penyakit infeksi pneumonia terkait pelayanan kesehatan atau Healthcare 

Associated Infection (HAIs) yang paling umum ditemukan di   Intensive 

Care Unit (ICU) (Kemenkes RI, 2017). Risiko VAP pada pasien terintubasi 

ventilasi mekanik meningkat disebabkan oleh tabung endotrakeal yang 

terpasang invasif memungkinkan masuknya bakteri secara langsung ke 

saluran pernapasan  bagian bawah karena tabung berada di trakea. 

Kolonisasi bakteri pada saluran pernapasan lebih lanjut difasilitasi oleh 

tidak adanya refleks batuk dan sekresi lendir yang berlebihan pada pasien 

dengan ventilasi mekanik (Yunita & Rondhianto, 2015).  

 VAP merupakan salah satu jenis infeksi nosokomial pada pasien 

yang terpasang ventilator umumnya setelah 48 jam sejak awal pemasangan 

ventilator mekanik. Dari data yang didapatkan dari unit Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi (PPI) didapatkan data pada bulan September 2018 

Infeksi Daerah Operasi (IDO) 0,16%, Hospital Aquired Pneumonia (HAP) 

1,4%, Ventilator Aquired Pneumonia (VAP) 2,8%.VAP terjadi karena 

infeksi mikrooorganisme seperti Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae, dan Enterobacter akibat dari pemasangan selang ETT yang 

menjadi jalan masuknya patogen ke dalam paru-paru (Yuniandita & 

Hudiyawati, 2020) 

Angka kematian pasien yang mengalami VAP sebesar 30% dan 

dapat meningkat menjadi 70% seiring dengan penyerta lain seperti usia, 

riwayat kesehatan dan penyakit-penyakit kronis lainnya (Agus 

Purnama,2020) 
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Kondisi ini telah disampaikan dalam Al-Qur’an Asy-Syura/42:30 yang 

berbunyi: 

يْكُمْ وَيعَْفوُْا عَنْ كَثيِّْرٍ  يْبَةٍ فبمَِا كَسَبتَْ ايْدِّ صِّ                ۰ٓ (وَمَاۤ اصَا بكَُمْ منْ مُّ

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 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. 

Manusia dengan akal pikirannya mampu membuat teknologi yamg 

membantu manusia lain untuk tetap bertahan namun, hal itu uga mampu 

memberikan dampak buruk karena berpotensi menjadi penyebab masuknya 

penyakit lain.  

Pada saat dilakukan pengkajian pada 07 maret 2022 ditemukan 

keluhan utama berupa pasien mengalami penurunan kesadaran, tampak 
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pasien banyak mengeluarkan sputum di mulut dan diselang ETTnya, 

pasieng post tracheostomy hari +1, tampak pasien terpasang ventilator, 

RR:20x/i. HR:116x/i, suara napas ronchi, hal ini sejalan  dengan penelitian 

(yanti, putri 2020) VAP adalah infeksi nasokomial pneumonia yang terjadi 

setelah 48 jam pada pasien dengan bantuan ventilasi mekanik baik melalui 

pipa endotrachea maupun pipa tracheostomy. Indikator yang di gunakan 

untuk menilai kejadian VAP ini dilihat dari data kinik yaitu Demam >380c 

(>100,40 F) yang bukan disebabkan gangguan lain, peningkatan jumlah  

leukosit diatas batas nilai normal (nilai leukosit>10.000/ μL) dan adanya 

sputum purulen serta penurunan kesadaran. Menurut asumsi peneliti 

berdasarkan hasil pengkajian yang di dapatkan sejalan dengan teori yang di 

bahas mengenai tanda dan gejala dari penyakit Ventilator Associated 

Pneumonia (VAP).  

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan  

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respons manusia 

terhadap gangguan kesehatan atau proses kehidupan, atau kerentangan 

respons dari seorang individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. 

Diagnosis keperawatan biasanya berisi dua bagian yaitu deskription atau 

pengubah, fokus diagnosis, atau konsep kunci dari diagnosis (Hermand dkk 

2015).  

Diagnosis pertama yang di temukan pada kasus ini Bersihan jalan napas 

tidak efektif b.d hipersekresi jalan napas, dimana data yang menunjang 

penegakkan diagnosis ini adalah Tampak ada sputum di mulut dan di selang 

ETT pasien, Terdengar suara napas tambahan ronchi pada pasien, Tampak 

pasien susah untuk mengeluarkan batuknya, Tampak ada luka post 

tracheostomi pada pasien, Tampak pasien susah untuk berbicara, Hasil foto 
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Thorax Pneumonia Bilateral. Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) 

bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan 

memiliki definisi yaitu Ketidak mampuan membersihkan sekret atau 

obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Gejala 

dan tanda mayor yang dapat ditemukan yaitu data objektif batuk tidak 

efektif atau tidak mampu batuk, sputum berlebih/obstruksi dijalan nafas, 

mengi, wheezing, dan/atau ronkhi kering. Sedangkan gejala dan tanda minor 

yang dapat ditemukan yaitu data subjektif dispnea, sulit bicara, ortopnea. 

dan pada data objektif dapat ditemukan yaitu gelisah, sianosis, bunyi nafas 

menurun, frekuensi nafas berubah, dan pola nafas berubah. Bersihan jalan 

nafas tidak efektif diakibatkan karena adanya infeksi pada saluran 

pernafasan bagian bawah sehingga mengakibatkan peroduksi sputum 

meningkat dan mengakibatkan konsolidasi cairan sputum dijalan nafas. Hal 

ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Smeltzer dan Bare, 2013) 

bahwa bersihan jalan nafas tidak efektif karena adanya reaksi inflamasi 

yang dapat terjadi di alveoli, menghasilkan eksudat yang dapat mengganggu 

jalan nafas. Menurut penulis diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif 

berhubungan dengan sekresi yang tertahan pada pasien 1, gejala dan tanda 

mayor yang didapatkan sudah memenuhi validasi untuk menegakkan 

diagnosis sesuai dengan buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia 

(SDKI) yaitu 80% hingga 100% data mayor. 

Diagnosis selanjutnya yaitu gangguan pertukaran gas dimana tandanya 

adalah Tampak klien mengalami kesadaran menurun, Tampak klien 

terpasang ventilator, PCO2 : 32,4, PO2 : 119,3, HCO3 : 32.3BE : 10,6 . 

Gangguan pertukaran gas adalah kelebihan atau kekurangan oksigen 

dan/atau eliminasi karbondioksida pada membrane alveolus-kapiler (PPNI, 
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2017). Berdasarkan buku SDKI, gejala dan tanda mayor pada diagnosa 

gangguan pertukaran gas yaitu klien dyspnea, PCO2 meningkat/menurun, 

PO2 menurun, takikardia, pH arteri meningkat/menurun dan adanya bunyi 

nafas tambahan. Sedangkan untuk gejala dan tanda minornya yaitu klien 

pusing, sianosis, diaphoresis, gelisah, terdapat nafas cuping hidung, pola 

nafas abnormal dan kesadaran menurun. Menurut Nurarif & Kusuma (2015) 

reaksi peradangan pada pneumonia ini dapat menimbulkan sekret, semakin 

lama sekret semakin menumpuk di bronkus maka aliran bronkus menjadi 

semakin sempit dan pasien dapat merasa sesak. Tidak hanya terkumpul 

dibronkus lama-kelamaan sekret dapat sampai ke alveolus paru dan 

mengganggu sistem pertukaran gas di paru.  Teori inilah yang menjadi 

alasan peneliti mengangkat diagnosa gangguan pertukaran gas. 

Diagnosis ketiga adalah gangguan mobilitas fisik dngan hasil pengkajian 

didapatkan Tampak klien lemah, Tampak klien cenderung tidur, Tampak 

klien enggan untuk melakukan pergerakan, kecauali di bantu oleh perawat. 

Kekuatan otot sangat lemah. Gangguan mobilitas fisik  adalah keterbatasan 

dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Pada 

pasien pneumonia gangguan mobilitas fisik disebabkan karena proses 

peradangan yang membuat cairan eksudat masuk kedalam alveoli yang 

kemudian compliance paru menurun sehingga mengakibatkan suplai O2 

menurun (Mansjoer & suriadi dan Rita Y, 2016). 

Selanjutnya untuk diagnosis defisit perawatan diri, didapatkan hasil 

pengkajian Tampak pasien mengalami kesadaran menurun, Tampak klien 

tidak mampu untuk melakukan perawatan dirinya secara mandiri, Tampak 

pasien dibantu secara total oleh perawat untuk mandi, Oral Hygiene juga di 

bantu oleh perawat. Defisit perawatan diri adalah tidak mampu melakukan 
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atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri Data objektif ditemukan tidak 

mampu mandi/mengenakan pakaian/makan/ketoilet/berhias secara mandiri, 

minat melakukan perawatan diri kurang (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 

2017). Menurut (puspa, rahmadhani,2018), defisit perawatan diri 

disebabkan karena proses peradangan sehingga suplai 02 ke otak menurun 

yang menyebbkan ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan 

sehinggapenegakkan diagnosis defisit perawatan diri karena klien tidak 

mampu untuk melakukan pemenuhan kebutuhn personal secara mandiri, 

sehingga dibutuhkan bantuan tenaga keperawatan untuk membantu  

melakukan perawatan diri. Menurut penulis diagnosis Defisit perawatan diri 

berhubungan dengan kelemahan pada pasien , gejala dan tanda mayor yang 

didapatkan sudah memenuhi validasi untuk menegakkan diagnosis sesuai 

dengan buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) yaitu 80% 

hingga 100% data mayor. 

Diagnosis terakhir adalah  Resiko infeksi ialah beresiko mengalami 

peningkatan terserang organisme patogenik (PPNI, 2017). Menurut hasil 

penelitian, peneliti menegakkan diagnosa resiko infeksi pada klien 1 belum 

menggunakan buku SDKI. Berdasarkan buku SDKI, diagnosa keperawatan 

resiko infeksi, faktor resikonya yaitu efek prosedur invasif. Pada klien 

dibuktikan dengan terpasangnya infus, terpasang ventilator, terpasang 

ETT,NGT, dan baru di lakukan tracheostomy . Alasan peneliti menegakkan 

diagnosa tersebut yaitu kasus ini sesuai dengan teori bahwa sebanyak 70% 

pasien yang dilakukan rawat inap mendapatkan terapi cairan infus. Tetapi 

karena terapi ini diberikan secara terus menerus dan dalam jangka waktu 

yang lama tentunya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi 

dari pemasangan infus, salah satunya adalah infeksi (Herlina et al 2018). 
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Peneliti berasumsi bahwa setelah  dilakukan pengkajian, kemudian 

dilakukan penegakkan diagnosis seperti apa yang telah di terapkan dan 

sejalan dengan konsep dan teori ang mendukung di tegakkannya diagnosis 

tersebut.  

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan  

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang di kerjakan oleh 

perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk 

mencapai luaran (outcome) yang di harapkan (SIKI,2018). Perencanaan 

keperawatan pada pasien dilakukan menggunakan Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia(SIKI) dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia 

(SLKI). Perencanaan dilakukan setelah semua data yang terkumpul selesai 

dianalisa dan diprioritaskan. Perencanaan disesuaikan dengan kondisi 

masing-masing pasien. Perencanaan itulah yang nantinya akan dilakukan 

kepada klien untuk menyelesaikan masalah dengen efisien. Beberapa 

tindakan yang dapat dilakukan kepada klien meliputi observasi, terapeutik, 

edukasi, dan kolaborasi. Menurut asumsi peneliti bahwa penerapan 

intervensi harus berlandaskan pedoman kita yaitu buku standar intervensi 

keperawatan dan didukung oleh evidance based yang terupdate dan telah 

teruji manfaatnya, oleh karena itu peneliti telah menyusun beberapa 

intervensi yang akan di terapkan pada diagnosis tersebut.  

 Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada 

diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah fisioterapi dada.  

Menurut SLKI (2018), tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan masalah 

bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil produksi sputum 

menurun, serta ronchi menurun .  
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Menurut teori Khotimah (2013) dalam bukunya mengatakan bahwa 

pergerakan sputum dari saluran napas setelah di lakukan fisioterapi dada 

akan membuat rongga alveoli menjadi lebih lebar sehingga tekanannya 

mengecil yang mengakibatkan pengembangan alveoli lebih maksimal. 

Pengembangan alveoli akan mendukung ventilasi yang adekuat untuk 

meningkatkan asupan oksigen yang lebih banyak ke paru-pau. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh  andini (2020) tindakan fisioterapi 

dada ini bertujuan untuk meningkatkan faal paru dan untuk melapangkan 

jalan pernapasan, serta mempertahankan fungsi utama pernapasan dan 

membersihkan saluran pernapasan dari sekret.  

       Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan 

pada diagnosis gangguan pertukaran gas salah satunya adalah manajemen 

ventilasi mekanik. Menurut SLKI (2018), tujuan dari asuhan keperawatan 

diharapkan masalah pertukaran gas  meningkat dengan kriteria hasil 

PCO2,PO2,dan pH arteri membaik . 

   Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan 

pada diagnosis gangguan mobilitas fisik adalah pengaturan posisi.  Menurut 

SLKI (2018), tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan masalah mobilitas 

fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, 

kekuatan otot meningkat, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik 

meningkat. Menurut Hendra dkk (2011) mobilisasi didefinisikan menjadi 

penggantian posisi klien setiap dua jam yaitu miring kiri, telentang head 

up30o dan miring kanan ). Untuk mencegah terjadinya kolonisasi orofaring 

dan kolonisasi lambung maka diperlukan rindakan pencegahan diantaranya 

Head elevation of bed dengan tujuan mengurangi terjadinya aspirasi 

aerodigesif (oroparingeal dan gastrointestinal), meningkatkan volume dan 
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ventilasi paru pasien, serta memberikan keamanan pada saat pemberian 

makan melalui NGT. Merawat pasien dengan ventilasi mekanik dalam 

posisi semi telentang bertujuan untuk mencegah aspirasi lambung. Dalam 

sebuah penelitian observasional dimana pasien dengan posisi telentang 

mengalami aspirasi dari pada pasien dengan semi telentang (45°) (Thomas 

et al, 2016). Berdasarkan 19 studi yang ditinjau, kejadian VAP, biaya rumah 

sakit, tingkat kematian, dan durasi penggunaan ventilator mekanik pada 

pasien yang tempat tidurnya cenderung pada 45°atau 30-45° secara 

signifikan lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang berbaring dalam 

posisi terlentang (Najafi Ghezeljeh, T & Kalhor, L. 2016). 

Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada 

diagnosis defisit perawatan diri adalah dukungan perawatan diri dan 

perawatan mulut (oral hygiene). Menurut SLKI (2018), tujuan dari asuhan 

keperawatan diharapkan masalah perawatan diri meningkat dengan kriteria 

hasil mempertahankan kebersihan diri meningkat, mempertahankan 

kebersihan mulut meningkat. Oral hygiene merupakan tindakan mandiri 

keperawatan yang memiliki dampak besar dalam keberhasilan pencegahan 

VAP pada pasien dengan ventilator mekanik. Pada pasien di ICU, plak gigi 

terbentuk lebih cepat dari pada pasien lain (Kaya et al, 2017). Hasil 

beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa bakteri yang ada dalam 

plak gigi adalah penyebab pneumonia terkait venilator (VAP) (Hillier et al, 

2013). Bathia et al (2015) mengatakan tingkat pneumonia terkait ventilator 

(VAP) berkurang hingga 50% dan angka kematian berkurang dari 20% 

menjadi 13,9% dengan mengikuti pedoman perawatan mulut. Perawatan 

mulut atau Oral Hygine harus dilakukan sesuai prosedur dengan tepat untuk 

mencegah mikroba mengkolonisasi dalam rongga mulut pasien kritis 
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dengan ventilator mekanik di ICU (Purnama & Fikri, 2020). Kurang 

bersihnya oral hygiene dapat mengakibatkan kolonisasi kolonisasi mikroba 

di area orofaring dan trakhea, serta meningkatkan risiko aspirasi bila terjadi 

peningkatan sekret pada saluran pernapasan. Hal tersebut menjadi salah satu 

penyebab terjadinya VAP pada pasien yang terintubasi. 

Penggunaan cairan chlorhexidine dalam proses perawatan mulut efektif 

untuk menghilangkan plak gigi secara berkala. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Khan et al. (2017). Larutan Chlorhexidine 

merupakan laruran mouthwash yang paling banyak di rekomendasikan. 

Chlorhexidine adalah salah satu jenis antiseptik dan disinfektan yang 

mempunyai efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram 

positif dan bakteri gram negatif. Chlorhexidine memiliki spectrum yang luas 

dan sebagai anti pembentukan plak yang efektif (Yagmur, 2016). Sejalan 

dengan penelitian De Lacerda Vidal et al (2017), mengatakan menggunakan 

toothbrushing dengan 0,12% gel Chlorhexidine gluconate memiliki insiden 

VAP yang lebih rendah dibanding kelompok control tetapi tidak signifikan. 

       Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien 

pertama dan kedua dengan masalah keperawatan risiko infeksi yaitu 

pencegahan infeksi. Menurut SIKI (2018) intervensi yang dapat dilakukan 

pada diagnosa keperawatan resiko infeksi adalah monitor tanda dan gejala 

infeksi lokal dan sistemik, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan 

pasien dan lingkungan pasien, jelaskan tanda dan gejala infeksi, jelaskan 

cara mencuci tangan dengan benar, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, 

berikan antibiotik. Bedasarkan studi kasus pada pasien satu dan dua semua 

intervensi pada diagnosa keperawatan resiko infeksi dapat dilakukan pada 

pasien dan tidak ditemukan adanya perbedaan. Menurut SLKI (2018), 
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tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan tingkat infeksi menurun dengan 

kriteria hasil kadar sel darah putih membaik.  

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan  

Tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang 

dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi 

keperawatan. Tindakan Implementasi adalah tindakan dari rencana 

keperawatan yang telah disusun dengan menggunakan pengetahuan 

keperawatan, perawat melakukan dua intervensi yaitu mandiri/independen 

dan kolaborasi/interdisipliner (NANDA, 2015).  

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan tiga hari 

perawatan pada tanggal 08-10 Maret 2022 diruang ICU RS Wahidin 

Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi 

yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. Implementasi dilakukan 

sesuai dengan intervensi yang dibuat dan disesuaikan dengan masalah 

keperawatan yang telah ditemukan pada pasien. Berdasarkan perencanaan 

yang dibuat peneliti melakukan tindakan keperawatan yang telah disusun 

sebelumnya tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah 

keperawatan pada masalah bersihan jalan napas tidak efektif adalah 

melakukan fisioterapi dada yaitu dengan mengidentifikasi indikasi 

dilakukan fisioterapi dada, memonitor status pernapasan, memonitor jumlah 

dan karakteristik sputum, memposisikan pasien sesuai dengan area paru 

yang mengalami penumpukkan sputum, menggunakan bantal untuk 

mengatur posisi, melakukan perkusi dengan posisi ditelapak tangan rata 

bersamaan ekspirasi melalui mulut, melakukan fisioterapi dada setidaknya 2 

jam setelah makan, melakukan penghisapan untuk mengeluarkan sekret.  
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Tindakan keperawatan pada masalah gangguan pertukaran gas adalah 

melakukan manajemen ventilasi mekanik, dengan memeriksa indikasi 

ventilasi ventilasi mekanik, memonitor efek ventilator terhadap status 

oksigen, memonitor gangguan mukosa, mengatur posisi kepala untuk 

mencegah aspirasi, mereposisi pasien setiap 2 jam, melakukan perawatan 

mulut secara rutin, melakukan fisioterapi dada, melakukan penghisapan 

lendir,mengkolaborasi pemilihan mode ventilator, mengkolaborasi 

penggunaan PS/PEEP untuk meminimalkan hipoventilasi.  

Tindakan keperawatan pada masalah gangguan mobilitas fisik pasien 

adalah mengatur posisi, yaitu dengan memonitor status oksigenasi sebelum 

dan sesudah mengubah posisi, mengatur posisi untuk mengurangi sesak, 

meninggikan tempat tidur bagian kepala, memberikan bantal yang tepat 

pada leher, memberikan topangan pada area edema, memotivasi terlibat 

dalam perubahan posisi, mengubah posisi setiap 2 jam, mengubah posisi 

dengan teknik log roll, serta menginformasikan saat akan dilakukan 

perubahan posisi.  

Tindakan keperawatan pada masalah defisit perawatan diri adalah 

dengan melakukan dukungan perawatan diri, dengan memonitor tingkat 

kemandirian pasien, mengidentifikasi alat bantu kebersihan diri, 

menyediakan lingkungan yan terapeutik, menyiapkan keperluan pribadi 

klien, mendampingi dalam melakukan perawatan diri, memfasilitasi 

kemandirian, membantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri, serta 

menjadwalkan secara rutin perawatan diri serta melakukan Oral Hygiene 

menggunakan Chlorhexidine. Berdasarkan hasil pengukuran MPS yang 

telah di laksanakan selama tiga hari maka di dapatkan nilai MPS pasien 

yang terpasang ventilator mekanik adalah: 
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  Tabel 5.2 : Skor MPS setelah dilakukan implementasi 

Hari  Area                             Nilai  

 1 2 3 4 

1 Mukosa      

Plak      

Total  6 

2 Mukosa     

Plak     

Total 5 

3 Mukosa     

Plak     

Total 4 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setelah dilaksanakan 

implementasi oral hygiene menggunkan chlorhexidine selama 3 hari 

berturut-turut di dapatkan nilai mukosa plak pada Ny.H, untuk implementasi 

hari pertama didapatkan nilai 6 dengan interpretasi kurang baik, hari kedua 

menunjukkan nilai 5 dengan interpretasi nilai MPS kurang baik, dan pada 

hari ketiga di dapatkan skor 4 dengan interpretasi hasil masuk dalam 

kategori baik. . Sesuai dengan jurnal oleh Nur Rizki Amali (2021) tentang 

implementasi oral hygiene untuk mengurangi risiko VAP di ruang intensive 

care unit (ICU) dapat disimpulkan bahwa oral hygiene menggunakan 

chlorhexidine dapat dilaksanakan untuk mengurangi risiko terjadinya 

ventilator associated pneumonia (VAP). Peneliti berasumsi bahwa oral 

hygiene menggunakan chlorhexidine sangat di rekomendasikan untuk di 

implementasikan di ruang ICU, dengan melihat kondisi di ruang ICU 

dimana pemantauan terkait kebersihan mukosa mulut masih arang 

dilakukan, sehingga hal ini dapat disarankan untuk dapat di 

implementasikan.   

Tindakan keperawatan pada masalah risiko infeksi adalah melakukan 

pencegahan infeksi, yaitu dengan memonitor tanda dan gejala infeksi lokal 
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dan sistemik, membatasi jumlah pengunjung, mencuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan pasien dan lingkungannya. Berdasarkan studi kasus 

pada pasien semua intervensi terapi yang telah disusun dilakukan pada 

pasien. 

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan  

Evaluasi pada kasus Ny.H  pada hari Rabu, 09 Maret 2022  dari pemberian 

fisioterapi dada untuk masalah bersihan jalan napas tidak efektif diperoleh 

hasil data objektif  tampak sputum yang keluar di mulut dan di selat ETT 

pasien berkurang,  bunyi napas: ronkhi: menurun, TTV:, P: 22kali/ menit, 

N: 109 kali/menit,: sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan masalah 

bersihan jalan napas tidak efektif belum teratasi dan intervensi dilanjutkan. 

Dari pemberian manajemen ventilasi mekanik untuk masalah gangguan 

pertukaran gas diperoleh hasil  data objektif  klien tampak cenderung tidur, 

TTV: TD: 127/89  HmHg, P. 19 kali/menit, N.111 kali/menit, PC02: 34,8, 

PO2:118,7, HCO3:30,4, BE:9,3, pasien di lakukan weaning, rencana pasien 

di pindahkan di perawatan biasa, sehingga masalah gangguan pertukaran 

gas belum teratasi dan intervensi dilanjutkan. 

Dari pemberian pengaturan posisi untuk masalah gangguan mobilitas fisik 

diperoleh data tekanan darah setelah pengaturan posisi: 129/ 78 mmHg, 

Frekuensi Jantung: 76, kekuatan otot menurun (1) untuk kedua tungkai 

bawah,ekstremitas atas tampak mulai  digerakkan, masalah gangguan 

mobilitas fisik belum teratasi sehingga intervensi dilanjutkan. 

Selanjutnya pemberian oral hygene dan dukungan perawatan diri untuk 

masalah didapatkan hasil bahwa masih membuthkan bantuan dalam 

perawatan diri, tampak bibir pasien lembab, tampak plak gigi pasien 

berkurang. Sehingga masalah defisit perawatan diri belum tertasi, dan 
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pertahankan intervensi, dan berdasarkan implementasi yang telah di 

laksananakan maka evaluasi dari penilaian mukosa plak gigi pasien adalah  

Grafik 5.2: Evaluasi hasil Skor MPS 

   

 

 

 

 

Berdasarkan penilaian ditas di dapatkan bahwa terjadi penurunan nilai 

mukosa dan plak gigi pasien setelah dilakukan oral hygiene menggunakan 

clhorhexidine selama 3 hari pengimplementasian. Sejalan dengan 

penelitian yang di laksanakan oleh Agus Purnama (2020) dengan judul 

perbandingan efektivitas oral hygine menggunakan enzym lactoperoxidase 

dengan chlorhexidine dalam pencegahan VAP di ICU menunjukkan 

chlorhexidine mampu menurunkan angka kejadian VAP pada pasien yang 

terpasang ventilator karena Chlorhexidine adalah salah satu jenis 

antiseptik dan disinfektan yang mempunyai efek bakterisidal dan 

bakteriostatik terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negative 

yang memiliki spectrum yang luas dan sebagai anti pembentukan plak 

yang efektif. Menurut asumsi peneliti dari hasil evaluasi selama 3 hari 

yang telah di laksanakan bahwa penerapan oral hygiene menggunakan 

chlorhexidine dapat di rekomendasikan untuk di laksanakan di ruang ICU 

mengingat oral hygiene adalah salah satu tindakan mandiri keperawatan.  

Dan untuk pencegahan infeksi pada masalah risiko infeksi, 

didapatkan data objektif bahwa pasien masih terpasang infus, terpasang 
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NGT,terpasang ventilator dan  Chateter urine, pengunjung yang 

menjenguk pasien di batasi hanya satu orang, WBC: 10, sehingga masalah 

risiko infeksi belum teratasip pertahankan intervensi.  

5.2 Analisis Intervensi EBPN 

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien pneumonia dengan defisit 

perawatan diri menggunakan intervensi oral hygiene. Perawatan Oral hygiene 

merupakan tindakan yang tepat dilakukan untuk mencegah kejadian VAP. Oral 

hygiene merupakan tindakan mandiri keperawatan yang memiliki dampak besar 

dalam keberhasilan pencegahan VAP pada pasien dengan ventilator mekanik. 

Pada pasien di ICU, plak gigi terbentuk lebih cepat dari pada pasien lain (Kaya et 

al, 2017). Hasil beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa bakteri yang ada 

dalam plak gigi adalah penyebab pneumonia terkait venilator (VAP) (Hillier et al, 

2013). Bathia et al (2015) mengatakan tingkat pneumonia terkait ventilator (VAP) 

berkurang hingga 50% dan angka kematian berkurang dari 20% menjadi 13,9% 

dengan mengikuti pedoman perawatan mulut. Perawatan mulut atau Oral Hygine 

harus dilakukan sesuai prosedur dengan tepat untuk mencegah mikroba 

mengkolonisasi dalam rongga mulut pasien kritis dengan ventilator mekanik di 

ICU. Oral care pada pasien terpasang ventilasi mekanik harus dilakukan secara 

komprehensif, meliputi pengkajian oral dengan assessment tools, pelaksanaan 

toothbrushing dengan antimikroba, membersihkan selang ETT, serta pemberian 

moisturizer sebagai pencegahan terjadinya VAP (Anggraeni & Rosaline, 2020). 

Larutan Chlorhexidine merupakan laruran mouthwash yang paling banyak di 

rekomendasikan. Chlorhexidine adalah salah satu jenis antiseptik dan disinfektan 

yang mempunyai efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif 

dan bakteri gram negatif. Chlorhexidine memiliki spectrum yang luas dan sebagai 

anti pembentukan plak yang efektif (Yagmur, 2016). Sejalan dengan penelitian De 
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Lacerda Vidal et al (2017), mengatakan menggunakan toothbrushing dengan 

0,12% gel Chlorhexidine gluconate memiliki insiden VAP yang lebih rendah. 

Chlorhexidine disebut sebagai golden standar untuk oral hygiene oleh centre for 

disease control karena memiliki efek antibakterial spektrum luas dan efektif 

terhadap penurunan plak (Bassi, Senussi, & Xiol, 2017; Juneja et al., 

2011;Bhaskar & Gupta, 2015), sebuah ulasan sistematis juga mengungkapkan 

bahwa chlorhexidine efektif dalam mencegah pneumonia nosokomial di unit 

perawatan intensif kardiothorax. Sebuah tinjauan sistematis juga menemukan 

efektivitas perawatan mulut dengan menyikat gigi dan ditambah obat kumur 

chlorhexidine terbukti menurunkan kejadian VAP pada pasien yang terpasang 

ventilasi mekanik (Alecrim et al., 2019; Brignardello-Petersen, 2019) 

 Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh WHO mengenai bundles untuk 

pencegahan VAP yaitu menggunakan Chlorhexidine untuk oral Hygiene. Selain 

itu, penelitian yang dilakukan oleh Chan, Ruest, Meade & Cook (2007) 

menunjukkan bahwa penggunaan antiseptic oral secara signifikan dapat 

menurunkan kejadian VAP (0.56, 0.39 ke 0.81). Chlorhexidine cocok untuk 

digunakan sebagai antiseptic oral Hygiene karena dapat bekerja secara cepat pada 

berbagai target lokasi dan lebih rentan terjadi resistensi (Chan, Ruest, Meade & 

Cook, 2017).Angka kejadian VAP dapat diturunkan dengan bundle vap, salah satu 

komponen bundle VAP adalah penggunaan Chlorhexidine untuk oral Hygiene, 

dimana fungsi dari Chlorhexidine yaitu membunuh sel bakteri gram (+) dan 

bakteri gram (-). Sedangkan Lactoperoxidase berfungsi membunuh bakteri 

dengan memanfaatkan antimikroba alami yang ada dalam kandungan saliva. 

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh  salah seorang pakar keperawatan 

DOROTHEA ELIZABETH OREM mengemukakan teorinya tentang “self care 

deficit theory” bahwa untuk melakukan proses asuhan keperawatan maka harus 
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dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan 

perawatan pada dirinya sendiri sehingga akan membantu individu dalam 

memunuhi kebutuhan hidupnya. Demikian dalam teori self care ini terdapat teori 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu teori therapeutic self care 

Nursing Agency Berdasarkan pandangan ini, ia berpendapat bahwa kegiatan atau 

tindakan keperawatan ditujukan kepada upaya memacuh kemampuan mengasuh 

diri sendiri, dengan bantuan perawat maka individu dapat memenuhi kebutuhan 

untuk merawat dirinya 

Menurut Orem, untuk melakukan proses asuhan keperawatan maka harus dengan 

keyakinan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan 

pada dirinya sendiri sehingga akan membantu individu dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, memelihara kesehatannya dan mencapai kesejahteraan. 

Teori Orem ini dikenal sebagai self-care deficit theory. Orem memberikan label 

pada teorinya sebagai teori umum yang terdiri atas 3 teori terkait, yaitu teori self-

care, teori self-care deficit, dan teori nursing system. 

Oleh karena itu pemberin intervensi oral hygien ini semata untuk mencegah 

penyakit dan sehingga pasien bisa segera pulih dan sembuh atas izin Allah swt. 

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

رِضْتُ فاهُىا ياشْفِيْن اِ ذاا ما ( ۰ٓ)  اَ  

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 
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diperlukan 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. 

5.3 Keterbatasan  

Keterbatasan pada penelitian ini ialah karena keterbatasan waktu, 

implementasi hanya dilakukan selama 3x24 jam, sehingga hanya bisa diberikan 

dipagi hari dan tidak ada yang melanjutkan implementasi di  malam hari sehingga 

proses evaluasi dianggap kurang maksimal. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan kasus di atas dan setelah melakukan asuahan 

keperawatan pada pasien dapat disimpulkan: 

6.1.1 Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian pada kasus Ny.H didapatkan berupa data subjektif dan data 

objektif dimana klien di rawat di ruang ICU ini sudah 21 hari, keluarga 

pasien mengatakan bahwa pasien memiliki penyakit keturunana yaitu 

hipertensi, tampak klien cenderung tidur, tampak banyak sputum di mulut 

dan di selang ETT pasien, tampak mulut klien kering, dan banyak plak 

menempel di gignya, TTV 130/89 mmHg, HR:116x/i, RR:20x/i, T:36,8 

C,SPO2:99%, hasil AGD menunjukkan alkalosis, tampak pasien terpasang 

infus,ventilator,NGT,ETT,post tracheostomy, dan chateter urine.  

6.1.2 Diagnosis Keperawatan  

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 7 diagnosa 

keperawatan yang ditegakkan pada pasien yaitu bersihan jalan napas 

berhubungan dengan hipersekresi jalan napas, penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial berhubungan dengan gangguan metabolisme,gangguan 

pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi-perfusi, 

gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, 

defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan, gangguan integritas 

kulit/jaringan berhubungan dengan imobilisasi, dan risiko infeksi 

berhubungan dengan prosedur invasif. 
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6.1.3 Intervensi Keperawatan 

 Intervensi keperawatan untuk diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif 

adalah fisioterapi dada, penurunan kapasitas adaptif intraknial adalah 

pemantauan TTV,gangguan pertukaran gas adalah menejemen ventilasi 

mekanik, gangguan mobilitas fisik adalah pengaturan posisi, defisit 

perawatan diri yaitu oral hygiene dan dukungan perawatan diri, gangguan 

integritas kulit/jaringan adalah perawatan luka tekan, dan risiko infeksi yaitu 

pencegahan infeksi. 

6.1.4 Implementasi Keperawatan  

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan tiga hari 

perawatan pada tanggal 07-09 Maret 2022 diruang ICU RS Wahidin 

Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi 

yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. Implementasi dilakukan 

sesuai dengan intervensi yang dibuat dan disesuaikan dengan masalah 

keperawatan yang telah ditemukan pada kedua pasien. 

6.1.5 Evaluasi Keperawatan  

Evaluasi pasien masalah keperawatan teratasi sebagian sesuai dengan 

kriteria hasil yang diharapkan oleh peneliti, karena pasien rencana 

dipindahkan ke perawatan biasa setelah proses weaning berhasil.  

6.1.7 Intervensi EBPN  

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien pneumonia dengan defisit 

perawatan diri menggunakan intervensi oral hygiene. Oral Hygine adalah 

tindakan membersihkan mulut yang berfungsi untuk mencegah mikroba 

mengkolonisasi dalam rongga mulut pasien dengan ventilator mekanik di 

ICU. Dalam menyelesaikan masalah defisit perawatan diri, penulis 

membantu memberikan oral hygiene dengan clorhixidine pada pasien di 
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mana dengan memberikan oral hygiene dengan clorhixidine, kebersihan 

mulut pasien terjaga, plak gigi pasien tidak menumpuk, serta memberikan 

kenyamanan pada pasien yang di rawat diruang icu . 

6.2 Saran  

6.2.1 Bagi Mahasiswa 

  Sebelum melakukan terapi oral hygiene ini baiknya,perhatikan indikasi dan 

kontraindikasi dilakukannya terapi ini, kemudian lingkungan sekitar klien di 

perhatikan agar ketika terapi tersebut berlangsung privacy pasien tetap 

terjaga. 

6.2.2 Bagi Perawat 

Penerapan oral hygiene dapat dilakukan secara terus menerus pada pasien 

yang terpasang ventilator karena dapat mengurangi VAP, dan di 

rekomendasikan sebaiknya pada pasien VAP dilaksanakan oral hygiene 2x 

sehari pada waktu pagi dan malam hari.  
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