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ABSTRAK 

 

Nama  : Sinarwati 

NIM  : 70900120022 

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes 

Melitus Tipe II Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik 

Menggunakan Intervensi Aplikasi Polyhexametilene 

Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar 

  

Latar Belakang: Diabetes Melitus bisa mengakibatkan berbagai komplikasi salah 

satunya iyalah ulkus diabetik. Tingkat kejadian ulkus diberbagai Negara 

mengalami peningkatan. Dalam sebuah Stady menyampaikan bahwa prevalensi 

Ulkus Dekubitus yang terjadi di ASEAN seperti Jepeang, Korea dan Cina 

mencapai 2,1% - 18%. Pada tahun 2010 di Inggris prevalensi penderita Ulkus 

Dekubitus sebanyak 21% dan di Indonesia prevalensi Ulkus Dekubitus akibat luka 

tekan mencapai 33,3% . Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

Efektifitas Polihexametilene Biguanide pada pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan 

Komplikasi ulkus diabetik. Metode: penelitian ini merupakan studi kasus yaitu 

pemberian intervensi perawatan luka pada pasien Diabetes Melitus tipe II dengan ulkus 

diabetik menggnakan pengkajian luka Bates-Jensen Wound Assessment.  Hasil:   Setelah 

dilakukan proses asuhan keperawatan selama 3 hari  didapatkan hasil terdapat perubahan 

intervensi Polihexametilene Beguinade terhadap perubahan kerusakan jaringan dari 

tingkat keparahan luka dari skor 34 (sedang) menjadi 28 (ringan). Kesimpulan: 

intervensi perawatan luka dengan Polihexametilene Biguanide memberikan 

perubahan yang baik terhadap proses penyembuhan ulkus diabetik. 
Kata Kunci : Diabetes Melitus, Ulkus Diabetik, Polyhexametilene Biguanide 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Diabetes Melitus  merupakan keadaan glukosa dalam darah mengalami 

peningkatan sehingga insulin tidak mampu mengubah glukosa menjadi energy 

(Suryati, Primal, & Pordiati., 2019). Diabetes Melitus merupakan kumpulan 

gejala yang timbul pada seseorang akibat tubuh mengalami gangguan dalam 

mengontrol kadar glukosa dalam darah. Gangguan tersebut dapat disebabkan 

oleh sekresi hormon insulin yang tidak adekuat, fungsi insulin yang terganggu 

(resistensi insulin) atau dapat merupakan gabungan dari keduanya. Diabetes 

Melitus merupakan ketidak mampuan tubuh dalam menggunakan insulin yang 

dihasilkan ataupun pankreas yang  tidak cukup bagus menghasilkan insulin 

inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit Diabetes Melitus (IDF, 2019). 

Menurut Organisasi International Diabetes Federation (IDF) secara global 

Diabetes Melitus  mengalami peningkatan setiap tahunya. Peningkatan ini 

dilihat dari data yang diperkirakan ditahun 2019 jumlah penderita Diabetes 

Melitus sebanyak 463 juta jiwa dengan prevalensi 9,3%  pada orang dengan 

usia 20-79 tahun. Diperkirakan seiring bertambahnya umur penduduk pada 

tahun 2030 akan mencapai 578  juta jiwa dan pada tahun 2045 akan mencapai 

700 juta jiwa yang mengalami Diabetes Melitus . Dalam daftar 10 Negara 

tertinggi penderita Diabetes Melitus Indonesia masuk dalam urutan ke 7 

dengan tingkat prevalensi 10,7% sedangkan prevalensi Negara tertinggi yang 

mengalalami Diabetes Melitu adalah Cina 116,4%, dilanjut oleh India dengan 

prevalensi 77,0% dan tertinggi ketiga adalah Amerika Serikat dengan 

prevalensi 31,0%. Meskipun Indonesia masuk dalam urutan 7 ini 
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menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki kontribusi peningkatan 

prevalensi Diabetes Melitus di dunia (Kemenkes, 2020).  

Peningkatan kejadian Diabetes Melitus  juga terjadi di provinsi Sulawesi 

Selatan. Prevalensi Diabetes Melitus  di provinsi Sulawesi Selatan mengalami 

peningkatan secara signifikan pada penduduk dengan usia lebih dari 15 tahun 

yakni sebesar 1,8% ditahun 2018. Survai data penyakit tidak menular pada  

kasus Diabetes Melitus  pada 46 puskesmas tahun 2018 sebanyak 27.252 

kasus Diabetes Melitus  dan sebanyak 27.252 (Dinkes Makassar, 2018). Dari 

data yang diperoleh Dinas Kesehatan Makassar prevalensi Diabetes Melitus  

pada penduduk semua umur di Indonesia sebanyak 1,5%, sedangkan pada 

umur diatas 15 tahun sebanyak 2,0%. Prevalensi Diabetes Melitus  di daerah 

perkotaan sebanyak 1,9% sedangkan pedesaan 1,0%. Prevalensi Diabetes 

Melitus  jenis kelamin laki-laki lebih kecil dari pada perempuan dengan 

banyak prevalensi 1,2% pada laki-laki dan 1,8% pada perempuan (Dinkes 

Makassar, 2018).  

Diabetes Melitus  merupakan penyakit kronis yang bersifat progresif, 

artinya penyakit tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang dengan 

kondisi yang semakin memburuk. Diabetes Melitus  juga dikenal sebagai 

penyakit yang dapat menimbulkan komplikasi seperti Ulkus Decubitus, 

amputasi, penyakit lainnya bahkan kematian (Infodatin, 2018). Ulkus 

Decubitus merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh penderita 

Diabetes Melitus . Salah satu faktor terjadinya Ulkus Dekubitus  adalah 

adanya keterbatasan gerak maupun lama perawatan dirumah sakit yang 

mengakibatkan timbulnya Ulkus (Herman et al., 2021).  
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Tingkat kejadian ulkus diberbagai Negara mengalami peningkatan. Dalam 

sebuah Stady menyampaikan bahwa prevalensi Ulkus Dekubitus yang terjadi 

di ASEAN seperti Jepeang, Korea dan Cina mencapai 2,1% - 18%. Pada tahun 

2010 di Inggris prevalensi penderita Ulkus Dekubitus sebanyak 21% dan di 

Indonesia prevalensi Ulkus Dekubitus akibat luka tekan mencapai 33,3% 

(Herman et al., 2021).  

Diabetes Melitus bisa mengakibatkan berbagai komplikasi. Diperkirakan 

semakin tinggi angka kejadian penderita Diabetes Melitus  setiap tahunnya 

akan memancing semakin banyaknya masalah komplikasi yang akan muncul. 

Komplikasi-komplikasi yang muncul termasuk Ulkus Dekubitus merupakan 

masalah yang harus ditangani. Ulkus Decubitus akan mengakibatkan 

gangguan integritas kulit atau jaringan (Herman et al., 2021). Dalam buku 

Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia menjelaskan Gangguan integritas 

kulit atau jaringan merupakan kerusakan kulit (dermis atau epidermis) atau 

jaringan (membrane mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, 

kapsul sendi dan ligament (PPNI, 2016).  

Ditemukan kejadian luka ulkus diabetik masi ditemukan di ruang 

perawatan. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis selama praktek di 

ruangan Mamminasa Baji RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, 2 

dari 13 pasien rawat inap yang memiliki diagnosa medis Diabetes Melitus 

memiliki luka Ulkus diabetik. Salah satu dari pasien tersebut sudah melakukan 

2 kali amputasi pada kaki kanan akibat  luka, dan di jadwalkan akan amputasi 

ke 3 untuk kaki kiri akibat luka gangreng. Selain luka pada kaki, pasien sudah 

mengalami ulkus dekubitus akibat lama baring. 
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Perawatan luka merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk 

menangani kerusakan integritas kulit dan jaringan. Kerusakan integritas kulit 

atau jaringan yang dialami oleh pasien Diabetes Melitus  merupakan jalan 

masuk bakteri dan penyebab infeksi. Infeksi yang terjadi di akibatkan oleh 

peningkatan kadar glukosa dalam darah. Kerusakan integritas kulit atau luka 

membutuhkan penangan yang baik dan benar dalam proses penyembuhan. 

Penanganan yang dilakukan pada masalah kerusakan integritas kulit atau 

jaringan adalah perawatan luka (Dyah Ayu Yulyastuti, 2021). Dalam buku 

Standar intervensi Keperawatan Indonesia dijelaskan bahwa Perawatan luka 

didefinisikan sebagai pengidentifikasian dan peningkatan penyembuhan luka 

serta mencegah terjadinya komplikasi luka (PPNI, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Leni, 2020) menjelaskan perawatan luka 

dengan metode modern dressing mampu mempercepat proses penyembuhan 

luka. Pada beberapa jenis modern dressing mengandung Antimikroba yang 

dapat menghambat proses pertumbuhan bakteri gram negative dan positif. 

Metode modern dressing dinilai efektif dan efisian dalam melakukan 

perawatan luka baik dari segi waktu, biaya maupun pencegahan infeksi.  

Polihhexamethylene Biguanide (PHMB) merupakan salah satu produk 

perawatan luka yang mengandung Antimikroba. Senyawa sintetik yang 

terkandung di dalam PHMB memiliki struktur kimia yang sama dengan 

antimikroba (APM) alamiah pada kerotinosit dan neutrophil sehingga lebih 

efektif dalam penyembuhan luka (F. Efendi, Kamal, & Margono., 2021).  

Alasan lain penggunaan PHMB Gel ini karena memiliki banyak keuntungan 

ketika digunakan pada luka kronis dan akut untuk tingkat penyembuhan luka, 

diantaranya dapat mendebridement slough, mendorong pembentukan jaringan 
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granulasi, risiko sensitivitas rendah, memudahkan pengambilan biofilm dan 

mengurangi koloni bakteri yang dapat memperlambat proses infeksi (Welch & 

Forder, 2016). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang ”Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II 

Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunakan Aplikasi 

Polihhexamethylene Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar” 

B. Rumusan Masalah  

Komplikasi berupa ulkus yang terjadi pada penderita Diabetes Melitus   

merupakan masalah keperawatan yang harus ditangani secara cepat dan tepat. 

Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana Analisis Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Dengan Komplikasi Ulkus 

Diabetik Menggunakan Aplikasi Polihhexamethylene Biguanide Di RSUD 

Labuang Baji Makassar. 

C. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana 

intervensi Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Dengan 

Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunaan Aplikasi Polihhexamethylene 

Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini, antara lain untuk :  

a. Untuk menganalisis pengkajian Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II  

Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunakan Aplikasi 

Polihhexamethylene Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar. 
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b. Untuk menganalisis diagnosis pada pasien Diabetes Melitus Tipe II 

dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum menggunakan aplikasi 

Polihhexamethylene Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar. 

c. Untuk menganalisis intervensi pada pasien Diabetes Melitus Tipe II 

dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum menggunakan aplikasi 

Polihhexamethylene Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar. 

d. Untuk menganalisis implementasi pada pasien Diabetes Melitus Tipe 

II dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum menggunakan aplikasi 

Polihhexamethylene Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar. 

e. Untuk menganalisis evaluasi pada pasien Diabetes Melitus Tipe II 

dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum menggunakan aplikasi 

Polihhexamethylene Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar. 

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Melitus 

Tipe II dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum menggunakan aplikasi 

Polihhexamethylene Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar. 

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Tugas akhir Ners ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam 

penerapan intervensi perawatan luka pada pasie Diabetes Melitus  tipe II 

dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum. 

2. Manfaat Aplikatif 

Intervensi Aplikasi Polihhexamethylene Biguanide   (PHMB)   diharapkan 

dapat diterapkan pada  pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Komplikasi 

Ulkus Diabetikum.
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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Medis  

I. Diabetes Melitus  

A. Definisi Diabetes Melitus 

Diabetes adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan 

peningkatan kadar glukosa darah (atau gula darah), yang dari waktu ke waktu 

menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, 

dan saraf. Yang paling umum adalah diabetes tipe 2, biasanya pada orang 

dewasa, yang terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak 

membuat cukup insulin. Dalam tiga dekade terakhir prevalensi diabetes tipe 2 

telah meningkat secara dramatis di negara-negara dari semua tingkat 

pendapatan. Diabetes tipe 1, dulu dikenal sebagai diabetes remaja atau 

diabetes tergantung insulin, adalah kondisi kronis di mana pankreas 

memproduksi sedikit atau tidak ada insulin dengan sendirinya (Abutaleb, 

2016) 

Untuk orang yang hidup dengan diabetes, akses ke pengobatan yang 

terjangkau, termasuk insulin, sangat penting untuk kelangsungan hidup 

mereka. Ada target yang disepakati secara global untuk menghentikan 

peningkatan diabetes dan obesitas pada tahun 2025. Sekitar 422 juta orang di 

seluruh dunia menderita diabetes, mayoritas tinggal di negara berpenghasilan 

rendah dan menengah, dan 1,5 juta kematian secara langsung dikaitkan 

dengan diabetes setiap tahun. Baik jumlah kasus maupun prevalensi diabetes 

terus meningkat selama beberapa dekade terakhir (Mitha & Karimah, 2018).
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Diabetes terjadi ketika tubuh Anda tidak mampu mengambil gula 

(glukosa) ke dalam sel dan menggunakannya untuk energi. Ini menghasilkan 

penumpukan gula ekstra dalam aliran darah Anda. Diabetes yang tidak 

terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi serius, menyebabkan 

kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh termasuk jantung, ginjal, 

mata, dan saraf (Mitha & Karimah, 2018). 

B. Etiologi 

Etiologi DM dapat sangat bervariasi tetapi selalu meliputi: defek pada 

sekresi atau respon insulin atau keduanya pada suatu saat dalam perjalanan 

penyakit. Sebagian besar penderita Diabetes Melitus memiliki baik diabetes 

tipe 1 (yang dimediasi kekebalan atau idiopatik) DM tipe 2 (sebelumnya 

dikenal sebagai DM tidak tergantung insulin) adalah bentuk paling umum dari 

DM ditandai dengan hiperglikemia, insulin resistensi, dan defisiensi insulin 

relatif (JS et al., 2017) 

Diabetes tipe 2 disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang 

berhubungan dengan gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin dan 

faktor lingkungan seperti obesitas, makan berlebihan, kurang olahraga, dan 

stres, serta penuaan. Ini biasanya merupakan penyakit multifaktorial yang 

melibatkan banyak gen dan faktor lingkungan hingga tingkat yang bervariasi. 

Perkembangan diabetes tipe 2 jelas berhubungan dengan riwayat keluarga 

diabetes (Mitha & Karimah, 2018). 



9 
 

 

Tingkat kesesuaian yang lebih tinggi secara signifikan antara kembar 

monozigot daripada antara kembar dizigotik menunjukkan keterlibatan 

yang cukup besar dari faktor genetik. Patogenesis diasumsikan melibatkan 

kelainan genetik pada molekul yang terkait dengan sistem regulasi 

metabolisme glukosa. Analisis gen kandidat yang ditargetkan pada sekresi 

insulin yang dirangsang glukosa sel pankreas dan molekul yang menyusun 

mekanisme molekuler untuk kerja insulin telah mengidentifikasi kelainan 

genetik yang dapat menjadi penyebab independen patogenesis, termasuk 

gen glukokinase, gen mitokondria, dan gen reseptor insulin (Putri, 

Persariningrat, Surialaga, A., & Syamsunarno, 2019)  

Abnormalitas genetik yang dilaporkan sejauh ini, semuanya 

digabungkan, menjelaskan sekitar 30% faktor genetik untuk diabetes, dan 

pemahaman kita tentang faktor genetik diharapkan praktis lengkap dalam 

waktu dekat. Menurut klasifikasi jenis penyakit saat ini, kasus diabetes 

dengan kelainan genetik yang teridentifikasi diklasifikasikan di bawah 

"yang disebabkan oleh mekanisme spesifik lainnya" atau penyakit.” 

1. Faktor genetik. Diabetes  

Pada diabetes tipe 1, pengaruh genetik terkuat diberikan oleh gen 

di kompleks HLA yang bertanggung jawab untuk sekitar setengah dari 

kerentanan genetik. Sebaliknya, pengaruh genetik pada risiko diabetes 

tipe 2 tampaknya tersebar di seluruh genom dan dikaitkan dengan 

sejumlah besar varian genetik umum masing-masing berkontribusi 

dalam jumlah kecil terhadap heritabilitas penyakit (Carlsson, 2019) 

Efek terkuat diberikan oleh varian dalam gen faktor transkripsi 

7-like 2 (TCF7L2), yang dikaitkan dengan peningkatan risiko 30%. 

Mayoritas varian risiko genetik terkait diabetes tipe 2 yang diketahui 
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terkait dengan sekresi insulin daripada resistensi insulin (Fuchsberger 

et al., 2016). Mirip dengan diabetes tipe 1, Latent Autoimmune 

Diabetes in Adults (LADA) terkait erat dengan gen di kompleks HLA, 

dan lebih jauh lagi, risiko tertinggi terlihat pada pembawa haplotipe 

HLA HLA-DRB1∗04-DQB1∗03:02 dan HLADRB1∗ 03:01-DQB1 

02:01, yang juga memberikan risiko diabetes tipe 1 tertinggi (Mishra, 

Hodge, Cousminer, Leslie, & Grant, 2018) 

Gen HLA mengkode kompleks histokompatibilitas utama 

(MHC) yang mengatur sistem kekebalan, akibatnya temuan ini 

menunjukkan keterlibatan yang kuat dari sistem kekebalan dalam 

patogenesis LADA (Andersen dan Hansen, 2018). Selain itu, LADA 

terkait dengan varian terkait diabetes tipe 1 di luar wilayah HLA 

termasuk PTPN22, INS, dan SH2B3 (Mishra et al., 2017). Tumpang 

tindih genetik dengan diabetes tipe 2 juga telah dilaporkan; temuan 

yang paling konsisten adalah hubungan dengan varian terkait tipe 2 

dari TCF7L2. Bukti ini terutama berasal dari studi gen kandidat yang 

terbesar didasarkan pada 978 kasus LADA keturunan Eropa (Mishra et 

al., 2017) namun, baru-baru ini studi GWAS pertama tentang LADA 

diterbitkan termasuk data yang dikumpulkan dari 2634 pasien 

(Cousminer et al. ., 2018).  

Studi ini menegaskan bahwa dasar genetik LADA terutama 

menyerupai diabetes tipe 1, tetapi juga mencakup varian genetik yang 

terkait dengan diabetes tipe 2. Yang penting, penelitian yang dilakukan 

hingga saat ini secara konsisten menunjukkan bahwa kelebihan risiko 

LADA yang diberikan oleh genotipe HLA jauh lebih kuat daripada 

risiko yang diamati untuk varian genetik terkait tipe 2 (Andersen dan 
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Hansen, 2018). Untuk mendukung hal ini, penelitian terbaru tentang 

riwayat keluarga diabetes menunjukkan bahwa risiko LADA 

meningkat enam kali lipat pada individu dengan riwayat keluarga 

diabetes tipe 1 dibandingkan dengan 2 kali lipat pada mereka dengan 

riwayat keluarga diabetes tipe 2 (Mishra et al., 2017) 

2. Gaya hidup 

Diabetes Tipe 1 dan Tipe 2 

Penuaan, obesitas, konsumsi energi yang tidak mencukupi, 

minum alkohol, merokok, dll. merupakan faktor risiko independen 

patogenesis. Obesitas (khususnya obesitas lemak viseral) karena 

kurang olahraga disertai dengan penurunan massa otot, menginduksi 

resistensi insulin, dan terkait erat dengan peningkatan pesat jumlah 

pasien paruh baya dan tinggi. Perubahan sumber energi makanan, 

terutama peningkatan asupan lemak, penurunan asupan pati, 

peningkatan konsumsi gula sederhana, dan penurunan asupan serat 

makanan, berkontribusi terhadap obesitas dan menyebabkan penurunan 

toleransi glukosa. Bahkan obesitas ringan (BMI 25) menyebabkan 

peningkatan 4 hingga 5 kali lipat risiko terkena diabetes, jika disertai 

dengan peningkatan massa lemak visceral (Handersen & Hansen, 

2018). 

Dukungan kuat untuk peran faktor lingkungan dalam etiologi 

diabetes autoimun disediakan oleh peningkatan insiden diabetes tipe 1 

di seluruh dunia pada anak-anak yang diusulkan mencerminkan 

lingkungan yang semakin diabetogenik daripada perubahan susunan 

genetik populasi. Namun, pemicu lingkungan dari autoimunitas dan 

diabetes tipe 1 telah terbukti sulit untuk dipetakan. Asosiasi dengan 
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sejumlah faktor gaya hidup telah dilaporkan, termasuk paparan 

enterovirus, beberapa faktor makanan, penambahan berat badan dan 

stres psikologis (Mayer-Davis et al., 2017).  

Namun demikian, upaya untuk mereplikasi temuan di seluruh 

studi sering gagal dan studi intervensi sebagian besar tidak berhasil 

dalam mencegah diabetes tipe 1 pada anak-anak. Lebih banyak 

diketahui tentang etiologi diabetes tipe 2; risiko terkait erat dengan 

sejumlah faktor gaya hidup tidak sehat dan di antaranya, kelebihan 

berat badan adalah faktor risiko terkuat; obesitas dikaitkan dengan 

peningkatan risiko tujuh kali lipat menurut meta-analisis berdasarkan 

18 studi kohort prospektif. Berat badan lahir rendah, diduga 

mencerminkan malnutrisi janin, juga dikaitkan dengan peningkatan 

risiko diabetes tipe 2 (Handersen & Hansen, 2018).  

Sebaliknya, aktivitas fisik dikaitkan dengan penurunan risiko 

(Smith et al., 2016), sedangkan waktu duduk (Biswas et al., 2015) dan 

jam menonton TV (Patterson et al., 2018) secara positif terkait dengan 

kejadian diabetes tipe 2. Perokok memiliki risiko berlebih yang 

meningkat secara dosis-respons dengan jumlah rokok. Beberapa faktor 

diet juga telah dikaitkan dengan diabetes tipe 2 bahkan setelah 

penyesuaian untuk BMI; Kelompok makanan yang terkait dengan 

penurunan risiko termasuk gandum utuh, buah dan sayuran, alkohol 

(sedang vs tanpa asupan) dan kopi, sementara peningkatan risiko 

dikaitkan dengan konsumsi minuman manis, dan daging merah dan 

olahan (Schwingshackl, Hoffmann, Lampousi, Knüppel, S., Iqbal, & 

Schwedhelm, 2017). 
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 Potensi pencegahan diabetes tipe 2 tampaknya cukup besar; 

sebuah studi baru-baru ini berdasarkan China Kadoorie Biobank 

termasuk >400.000 peserta memperkirakan bahwa kombinasi BMI 

yang sehat, rasio pinggang-pinggul (WHR) dan diet bersama-sama 

dengan tidak merokok dapat mencegah 3/4 dari semua kasus diabetes 

tipe 2 (Schwingshackl et al., 2017). 

Temuan serupa telah dilaporkan di Eropa (Laaksonen et al., 

2010) dan pada kelompok etnis yang berbeda di Amerika Serikat 

(Steinbrecher et al., 2011). Mekanisme biologis yang menghubungkan 

sebagian besar faktor gaya hidup ini dengan diabetes tipe 2 terutama 

melibatkan peningkatan resistensi insulin atau efek menguntungkan 

pada sensitivitas insulin (Petersen dan Shulman, 2006). Karena LADA, 

selain autoimunitas, tampaknya dicirikan oleh resistensi insulin, dapat 

dihipotesiskan bahwa faktor lingkungan atau gaya hidup yang 

diketahui meningkatkan resistensi insulin juga dapat meningkatkan 

risiko LADA (Schwingshackl et al., 2017). 

C. Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis pada pasien diabetes serupa pada kedua tipe 1 dan 

diabetes tipe 2 tetapi intensitas gambaran klinisnya berbeda. Gejala utama 

termasuk polidipsia (haus berlebihan dan berkepanjangan), polifagia (lapar 

berlebihan) dan poliuria (kencing berlebihan), penurunan berat badan, 

kram pada otot-otot anggota badan, penglihatan kabur, sembelit dan 

kelelahan. Sifat progresif diabetes dari waktu ke waktu dikaitkan dengan 

dua jenis komplikasi diabetes jangka panjang: makrovaskular dan 

mikrovaskular. Yang terakhir biasanya terjadi lebih awal dan mungkin 

melibatkan retinopati, nefropati dan neuropati perifer. Yang pertama dapat 
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menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke, penyakit pembuluh darah 

perifer dan kerusakan atau kehilangan penglihatan, ekstremitas dan ginjal 

(Knight, 2017). 

Ciri khas diabetes adalah hiperglikemia. Pada pasien diabetes tipe 1, 

dapat terjadi dengan cepat dengan gejala yang jelas, karena sel beta 

penghasil insulin pankreas dihancurkan dengan cepat. Pada pasien dengan 

diabetes tipe 2, hiperglikemia biasanya berkembang secara bertahap 

selama periode waktu yang lebih lama, menyebabkan gejala yang kurang 

jelas yang banyak dipelajari untuk dijalani (Abutaleb, 2016) 

Beberapa orang dengan diabetes tipe 2 mungkin tidak menunjukkan 

gejala pada saat diagnosis. Akibatnya, pada diabetes tipe 2, diagnosis 

sering tertunda, kadang-kadang bertahun-tahun, dan ketika penyakit ini 

akhirnya dipastikan, kerusakan permanen pada banyak organ dan jaringan 

mungkin telah terjadi (Nitisha, Nehal, & Kamlesh, 2019) 

Onset diabetes tipe 2 yang bertahap dan seringkali berbahaya juga 

membantu menjelaskan mengapa ada sekitar 1,1 juta orang yang tidak 

terdiagnosis di Inggris saat ini (Diabetes UK, 2016). Kotak 1 berisi daftar 

gejala utama yang seharusnya meningkatkan kecurigaan diabetes pada 

pasien yang tidak terdiagnosis. Pasien yang menggambarkan salah satu 

atau kombinasi dari gejala yang tercantum dalam Kotak 1 idealnya harus 

diuji untuk menentukan apakah mereka menderita diabetes atau tidak, 

serta untuk menyingkirkan kondisi medis lainnya (Knight, 2017). 

Gejala diabetes bervariasi tergantung pada seberapa banyak gula 

darah Anda meningkat. Beberapa orang, terutama mereka yang menderita 

pradiabetes atau diabetes tipe 2, terkadang tidak mengalami gejala. Pada 

diabetes tipe 1, gejalanya cenderung datang dengan cepat dan lebih parah. 
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Beberapa tanda dan gejala diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 adalah 

(Knight, 2017).: 

1. Rasa haus yang meningkat 

2. Sering buang air kecil 

3. Kelaparan yang ekstrim 

4. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan 

5. Kehadiran keton dalam urin (keton adalah produk sampingan dari 

pemecahan otot dan lemak yang terjadi ketika tidak ada cukup 

insulin yang tersedia) 

6. Kelelahan 

7. Sifat lekas marah 

8. Penglihatan kabur 

9. Luka yang lambat sembuh 

10. Infeksi yang sering terjadi, seperti infeksi gusi atau kulit dan infeksi 

vagina 

Diabetes tipe 1 dapat berkembang pada usia berapa pun, meskipun 

sering muncul selama masa kanak-kanak atau remaja. Diabetes tipe 2, tipe 

yang lebih umum, dapat berkembang pada usia berapa pun, meskipun 

lebih sering terjadi pada orang yang lebih tua dari 40 tahun. 

D. Klasifikasi 

Jika ada karakteristik yang dapat menentukan tujuan baru untuk 

klasifikasi DM, itu adalah niat untuk mengkonsolidasikan pandangan 

etiologis mengenai DM. Istilah lama dan membingungkan dari insulin-

dependent atau non-insulin-dependent yang diusulkan oleh WHO pada 

tahun 1980 dan 1985 telah menghilang dan istilah sistem klasifikasi baru 
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mengidentifikasi empat jenis diabetes mellitus: tipe 1, tipe 2, "tipe spesifik 

lainnya" dan diabetes gestasional (Baynest, 2015).  

1. Diabetes Melitus tipe 1 

Diabetes mellitus tipe 1 (diabetes remaja) ditandai dengan beta-

penghancuran sel yang disebabkan oleh proses autoimun, biasanya 

menyebabkan defisiensi insulin absolut. Tipe 1 biasanya ditandai 

dengan adanya anti-asam glutamat dekarboksilase, sel pulau atau 

antibodi insulin yang mengidentifikasi proses autoimun yang 

mengarah pada penghancuran sel beta. Akhirnya, semua pasien 

diabetes tipe 1 akan memerlukan terapi insulin untuk mempertahankan 

normglikemia. 

2. Diabetes Melitus tipe 2 

Kepentingan relatif dari defek pada sekresi insulin atau pada kerja 

perifer dari hormon dalam terjadinya DM2 telah dan akan terus 

menjadi bahan diskusi. DM2 terdiri dari 80% sampai 90% dari semua 

kasus DM. Kebanyakan individu dengan diabetes tipe 2 menunjukkan 

obesitas intra-abdominal (visceral), yang berkaitan erat dengan adanya 

resistensi insulin. Selain itu, hipertensi dan dislipidemia (trigliserida 

tinggi dan kadar kolesterol HDL rendah; hiperlipidemia postprandial) 

sering terjadi pada individu ini.  

Ini adalah bentuk paling umum dari diabetes mellitus dan sangat 

terkait dengan riwayat keluarga diabetes, usia yang lebih tua, obesitas 

dan kurang olahraga. Ini lebih sering terjadi pada wanita, terutama 

wanita dengan riwayat diabetes gestasional, dan pada orang kulit 

hitam, Hispanik 
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Diabetes dapat diklasifikasikan ke dalam kategori umum berikut: 

1. Diabetes tipe 1 (karena penghancuran sel b autoimun, biasanya 

mengarah ke absolut defisiensi insulin) 

2. Diabetes tipe 2 (karena hilangnya sekresi insulin sel b secara progresif 

yang sering terjadi latar belakang resistensi insulin) 

3. Diabetes mellitus gestasional (GDM) (diabetes didiagnosis pada kedua 

atau ketiga) trimester kehamilan yang tidak jelas diabetes sebelum 

kehamilan) 

4. Jenis diabetes tertentu karena penyebab lain, misalnya sindrom 

diabetes monogenik (seperti diabetes neonatal dan diabetes onset 

dewasa muda [MODY]), penyakit pankreas eksokrin (seperti cystic 

fibrosis dan pankreatitis), dan diabetes yang diinduksi obat atau bahan 

kimia (seperti dengan penggunaan glukokortikoid, dalam pengobatan 

HIV/AIDS, atau setelah transplantasi organ) (Knight, 2017). 

E. Patofisiologi 

Gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin berkontribusi lebih 

atau kurang bersama untuk pengembangan kondisi patofisiologis menurut 

(Kohei, 2017). 

1. Sekresi insulin terganggu 

Gangguan sekresi insulin adalah penurunan responsivitas 

glukosa, yang diamati sebelum onset klinis penyakit. Lebih khusus 

lagi, gangguan toleransi glukosa (IGT) diinduksi oleh penurunan 

sekresi insulin fase awal yang responsif terhadap glukosa, dan 

penurunan sekresi insulin tambahan setelah makan menyebabkan 

hiperglikemia postprandial. Tes toleransi glukosa oral (OGTT) dalam 

kasus IGT umumnya menunjukkan respon yang berlebihan pada 
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individu Barat dan Hispanik, yang memiliki resistensi insulin yang 

sangat tinggi (JS et al., 2017).  

Di sisi lain, pasien Jepang sering menanggapi tes ini dengan 

penurunan sekresi insulin. Bahkan ketika respons berlebihan terlihat 

pada orang dengan obesitas atau faktor lain, mereka menunjukkan 

penurunan respons sekretori fase awal. Penurunan sekresi fase awal 

merupakan bagian penting dari penyakit ini, dan sangat penting 

sebagai perubahan patofisiologis dasar selama timbulnya penyakit di 

semua kelompok etnis(Kohei, 2017).  

Gangguan sekresi insulin umumnya progresif, dan 

perkembangannya melibatkan toksisitas glukosa dan lipotoksisitas. 

Ketika tidak diobati, ini diketahui menyebabkan penurunan pankreas 

massa sel β pada hewan percobaan. Progresivitas gangguan fungsi sel 

β pankreas sangat mempengaruhi pengendalian glukosa darah jangka 

panjang. Sementara pasien pada tahap awal setelah onset penyakit 

terutama menunjukkan peningkatan glukosa darah postprandial 

sebagai akibat dari peningkatan resistensi insulin dan penurunan 

sekresi fase awal, perkembangan penurunan fungsi sel β pankreas 

selanjutnya menyebabkan peningkatan permanen glukosa darah 

(Kohei, 2017). 

2. Resistensi insulin 

Resistensi insulin adalah suatu kondisi di mana insulin dalam 

tubuh tidak memberikan tindakan yang cukup sebanding dengan 

konsentrasi darahnya. Gangguan kerja insulin pada organ target utama 

seperti hati dan otot adalah gambaran patofisiologi umum dari diabetes 

tipe 2. Resistensi insulin berkembang dan meluas sebelum timbulnya 
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penyakit. Penyelidikan mekanisme molekuler untuk kerja insulin telah 

menjelaskan bagaimana resistensi insulin berhubungan dengan faktor 

genetik dan faktor lingkungan (hiperglikemia, asam lemak bebas, 

mekanisme inflamasi, dll). Faktor genetik yang diketahui, tidak hanya 

mencakup polimorfisme gen reseptor insulin dan substrat reseptor 

insulin (IRS)-1 yang secara langsung mempengaruhi sinyal insulin 

tetapi juga polimorfisme gen hemat seperti gen reseptor adrenergik β 

dan uncoupling protein gen (UCP), terkait dengan obesitas visceral 

dan meningkatkan resistensi insulin. Glukolipotoksisitas dan mediator 

inflamasi juga penting sebagai mekanisme gangguan sekresi insulin 

dan gangguan sinyal insulin (Wod, Thomsen, Pedersen, Yderstraede, 

& Beck-Nielsen, 2018) 

Perhatian baru-baru ini telah difokuskan pada keterlibatan zat 

bioaktif yang diturunkan dari adiposit (adipokines) dalam resistensi 

insulin. Sementara TNF-, leptin, resistin, dan asam lemak bebas 

bekerja untuk meningkatkan resistensi, adiponektin meningkatkan 

resistensi. Tes klinis untuk menilai sejauh mana resistensi insulin 

meliputi penilaian model homeostasis untuk resistensi insulin 

(HOMA-IR), uji sensitivitas insulin (loading test), glukosa plasma 

kondisi mapan (SSPG), analisis model minimal, dan teknik penjepit 

insulin (Rosyid, 2017).  

Indeks Matsuda 4 sekarang mendapatkan pengakuan sebagai 

prosedur yang relatif sederhana yang secara bersamaan dapat 

mengevaluasi resistensi insulin di hati dan otot. Setelah melakukan 

OGTT, indeks ini dihitung dengan rumus: Indeks Matsuda 10.000/ 

(FPGFPI)(rata-rata PG rata-rata PI), di mana FPG adalah glukosa 
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plasma puasa dan FPI adalah insulin plasma puasa. Cara yang lebih 

mudah untuk memperkirakan tingkat resistensi adalah dengan 

memeriksa adanya insulin darah puasa yang tinggi, obesitas viseral, 

hipertrigliseridemia, dll (Rosyid, 2017). 

a. Penatalaksanaan 

Tujuan pengobatan diabetes adalah untuk menjamin 

kualitas hidup atau quality of life (QOL) dan umur yang sebanding 

dengan orang sehat, dan prasyarat untuk mencapai tujuan ini 

adalah pencegahan timbulnya dan perkembangan komplikasi 

vaskular. Risiko penyakit makrovaskular seperti gangguan 

kardiovaskular (lesi aterosklerotik) sudah meningkat pada individu 

dengan kadar glukosa darah marginal, menggarisbawahi perlunya 

intervensi dini. 

1. Pendidikan tentang manajemen hari sakit, 

2. Kontak dini dengan penyedia layanan kesehatan. 

3. Menekankan pentingnya insulin selama sakit dan alasan untuk 

tidak pernah berhenti tanpa menghubungi tim perawatan 

kesehatan. 

4. Kaji ulang tujuan glukosa darah dan penggunaan suplemen 

short-or insulin kerja cepat. 

5. Memiliki obat yang tersedia untuk menekan demam dan 

mengobati infeksi. 

6. Inisiasi diet cair yang mudah dicerna yang mengandung 

karbohidrat dan garam saat mual.  

7. Pendidikan anggota keluarga tentang manajemen dan 

pencatatan hari sakit menjaga termasuk menilai dan 
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mendokumentasikan suhu, glukosa darah, dan tes keton 

urin/darah; pemberian insulin; asupan oral; dan berat. 

8. Perawatan yang efektif untuk mengontrol vaskular komplikasi 

Laporan tentang intervensi untuk mencegah timbulnya 

diabetes, mengendalikan komplikasi, dan meningkatkan 

prognosis menunjukkan fakta-fakta berikut: 

a. perbaikan gaya hidup dan obat antidiabetes (-glucosidase 

inhibitor, metformin, thiazolidine) untuk mengobati IGT 

menekan risiko pengembangan diabetes tipe 

b. obat SU, metformin, dan insulin efektif dalam 

mengendalikan penyakit mikrovaskular dan penyakit 

makrovaskular, dan intervensi dini sangat penting untuk 

pengendalian penyakit makrovaskular, 

c. intervensi komprehensif termasuk tekanan darah dan 

manajemen lipid sangat efektif dalam mengendalikan 

komplikasi vaskular dan mengurangi angka kematian, dan  

d. pioglitazone menekan kekambuhan gangguan 

kardiovaskular (Wod et al., 2018).  

Lebih awal dan intervensi yang lebih komprehensif 

(termasuk glukosa darah, tekanan darah, dan lipid) lebih efektif 

dalam mengendalikan komplikasi vaskular dan meningkatkan 

prognosis. 

9. Alur pengobatan 

Algorisme pengobatan untuk diabetes tipe 2 yang 

direkomendasikan di Eropa dan Amerika Serikat, berdasarkan hasil 

United Kingdom Prospective Diabetes Study bertujuan untuk 
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perawatan hemat biaya di mana perbaikan gaya hidup dan metformin 

dimulai pada saat yang sama dan pasien yang menunjukkan respons 

buruk selanjutnya diobati. Dengan penggunaan tambahan obat SU dan 

terapi insulin. Di sisi lain, praktik umum di Jepang adalah memilih 

agen hipoglikemik oral yang tepat ketika pasien gagal mencapai target 

kontrol glukosa darah meskipun pasien cukup. Pendidikan tentang sifat 

diabetes dan terapi diet dan terapi olahraga selama 2 sampai 3 bulan 

(Knight, 2017). 

Ada lima kelompok agen oral yang saat ini digunakan: obat SU, 

sekresi insulin kerja cepat stimulator (glinida), biguanida, tiazolidin, 

dan penghambat –glukosidase beberapa di antaranya adalah obat yang 

dikembangkan setelah UKPDS. Mengingat perbedaan antara Jepang 

dan Barat populasi dalam fitur patofisiologi diabetes, dan 

mempertimbangkan pendirian kita sendiri pada target kontrol glukosa 

darah dan paradigma pengobatan, adalah logis bahwa kita memerlukan 

pedoman pengobatan yang berbeda dari yang ada di negara-negara 

Barat (Knight, 2017). 

Hasil terbaru dari studi Action to Control Cardiovascular Risk in 

Diabetes (ACCORD) menunjukkan kemungkinan bahwa terapi 

intensif yang tiba-tiba kadang-kadang dapat menyebabkan prognosis 

yang buruk. Di sisi lain, terapi intensif telah dilaporkan untuk 

mencapai kontrol yang lebih baik dari risiko kardiovaskular di negara-

negara berkembang. pasien dengan riwayat penyakit yang lebih 

pendek. Pengobatan pasien dengan penyakit lama dan riwayat panjang 

kontrol glukosa darah yang buruk, serta mereka dengan kerusakan 

pembuluh darah lanjut, harus ditujukan pada perbaikan bertahap 
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kontrol glukosa darah daripada cepat turun menjadi HbA1c 6%  

(Nitisha et al., 2019). 

F. Komplikasi 

Diabetes secara luas diakui sebagai epidemi yang muncul yang 

memiliki dampak kumulatif di hampir setiap negara, kelompok usia, dan 

ekonomi di seluruh dunia. Menurut Federasi Diabetes Internasional, pada 

tahun 2015, sekitar 415 juta orang menderita diabetes di seluruh dunia, 

dan jumlah ini diperkirakan akan melebihi 640 juta pada tahun 2040. 

Diperkirakan setengah dari pasien diabetes tidak menyadari penyakitnya 

dan sehingga lebih rentan untuk mengembangkan komplikasi diabetes. 

Namun, biaya penanganan diabetes bisa tidak terjangkau dalam hal uang 

yang dikeluarkan dan nyawa yang hilang. Pada tahun 2015, sekitar 5,0 juta 

kematian dikaitkan dengan diabetes, meskipun pada tahun yang sama, 

lebih dari 12% dari pengeluaran kesehatan global didedikasikan untuk 

mengatasi penyakit dan komplikasinya (Papatheodorou et al., 2018). 

Komplikasi diabetes umum terjadi pada pasien dengan diabetes tipe 1 

atau tipe 2 tetapi, pada saat yang sama, bertanggung jawab atas morbiditas 

dan mortalitas yang signifikan. Komplikasi kronis diabetes secara luas 

dibagi menjadi mikrovaskular dan makrovaskular, dengan yang pertama 

memiliki prevalensi yang jauh lebih tinggi daripada yang terakhir. 

Komplikasi mikrovaskular meliputi neuropati, nefropati, dan retinopati, 

sedangkan komplikasi makrovaskular terdiri dari penyakit kardiovaskular, 

stroke, dan penyakit arteri perifer (PAD). Sindrom kaki diabetik 

didefinisikan sebagai adanya ulkus kaki yang berhubungan dengan 

neuropati, PAD, dan infeksi, dan merupakan penyebab utama amputasi 

ekstremitas bawah (Papatheodorou et al., 2018). 
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Terakhir, ada komplikasi diabetes lain yang tidak dapat dimasukkan 

dalam dua kategori di atas seperti penyakit gigi, penurunan daya tahan 

terhadap infeksi, dan komplikasi kelahiran pada wanita dengan diabetes 

gestasional (Papatheodorou et al., 2018). 

1. Hipoglikemia dan hipokalemia adalah dua komplikasi umum 

dengan pengobatan DKA yang berlebihan dengan insulin dan 

bicarb 

2. Asidosis hiperkloremik non-anion gap, yang terlihat selama fase 

pemulihan DKA, bersifat self-limited dengan beberapa 

konsekuensi klinis 

3. Hal ini mungkin disebabkan oleh hilangnya ketoanion, yang 

dimetabolisme menjadi bikarbonat selama evolusi KAD dan infus 

cairan berlebih dari cairan yang mengandung klorida selama 

pengobatan 

4. Edema serebral, yang terjadi pada 0,3-1,0% episode DKA pada 

anak-anak, sangat jarang pada pasien dewasa selama pengobatan 

DKA 

5. Sejumlah mekanisme telah diusulkan, yang meliputi peran 

iskemia/hipoksia serebral, pembentukan berbagai mediator 

inflamasi, peningkatan aliran darah serebral, gangguan transpor ion 

membran sel, dan pergeseran cepat cairan ekstraseluler dan 

intraseluler yang mengakibatkan perubahan. 

6. Pencegahan mungkin termasuk menghindari hidrasi berlebihan dan 

penurunan cepat osmolaritas plasma, penurunan bertahap glukosa 

serum, dan pemeliharaan glukosa serum antara 250-300 mg/dl 
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sampai osmolalitas serum pasien dinormalisasi dan status mental 

membaik. 

7. Infus manitol dan ventilasi mekanik disarankan untuk pengobatan 

edema serebral 

II. Ulkus Diabetik 

A. Definisi 

Ulkus kulit adalah luka terbuka yang disebabkan oleh aliran darah 

yang buruk. Aliran darah yang baik diperlukan untuk penyembuhan luka. 

Tapi jika Anda memiliki masalah sirkulasi darah, luka ringan tidak bisa 

sembuh dengan baik. Seiring waktu, cedera bisa berubah menjadi ulkus 

kulit. Jika terdapat bisul terinfeksi, itu harus segera diobati. Luka yang 

terinfeksi serius karena infeksi dapat menyebar ke seluruh tubuh.(Wijaya, 

Budiyanto, Indwiani, & Mustofa, 2019). 

Ada beberapa alasan mengapa diabetes meningkatkan peluang 

terkena bisul. Salah satu gejala utama diabetes adalah gula darah tinggi 

(juga disebut glukosa darah). Seiring waktu, kadar gula darah yang tinggi 

dapat merusak saraf dan pembuluh darah. Itu mengurangi aliran darah 

(terutama ke tangan, kaki, dan anggota tubuh), yang mempersulit luka dan 

luka untuk sembuh. Itu membuat penderita lebih mungkin terkena infeksi 

juga. Terlebih lagi, diabetes terkait dengan kondisi yang disebut penyakit 

arteri perifer (PAP) (Handersen & Hansen, 2018) 

Kerusakan saraf juga membuat penderita lebih sulit merasakan sakit 

atau gejala lain dari bisul atau infeksi. Itu bisa mencegah penderita 

merawat luka yang lebih kecil sebelum menjadi bisul (Handersen & 

Hansen, 2018). 
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B. Etiologi 

Ada beberapa komponen yang menyebabkan munculnya dari ulkus 

diabetik pada pasien diabetes, dapat dibagi menjadi dua faktor utama, 

yaitu : 

1. Faktor penyebab 

a. Neuropati perifer (sensorik, motorik, otonom) 

Faktor penyebab utama dan terpenting. Neuropati sensorik 

biasanya cukup dalam (>50%) sebelum mengalami kehilangan 

sensasi protektif yang mengakibatkan kerentanan terhadap trauma 

fisik dan termal, sehingga meningkatkan risiko ulkus kaki. Tidak 

hanya sensasi nyeri dan tekanan yang hilang, tetapi proprioception 

dari sensasi posisi kaki juga hilang. Neuropati motorik 

mempengaruhi semua otot di kaki, mengakibatkan penonjolan 

tulang abnormal, arsitektur normal kaki berubah, deformitas khas 

seperti hammer toe dan hallux rigidus. Adapun neuropati otonom 

atau autosimpatektomi yang ditandai dengan kulit kering, tidak 

berkeringat dan peningkatan pengisian kapiler sekunder akibat 

arteriovenous shorts di kulit, memicu terjadinya fisura, kerak kulit, 

semuanya membuat kaki rentan terhadap trauma minimal  

b. Trauma 

Terutama trauma berulang, 21% trauma akibat gesekan dari alas 

kaki, 11% karena cedera kaki (kebanyakan karena jatuh), 4% 

selulitis karena komplikasi tinea pedis dan 4% karena kesalahan 

potong kuku (Rosyid, 2017). 
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2. Faktor kontributif 

a. Aterosklerosis 

Aterosklerosis akibat penyakit pembuluh darah perifer, 

terutama mengenai pembuluh darah femoroplitea dan pembuluh 

darah kecil di bawah lutut, merupakan faktor penyumbang yang 

paling penting. Risiko tukak lambung, dua kali lebih tinggi pada 

pasien diabetes dibandingkan dengan pasien non-diabetes. 

b. Diabetes 

Diabetes menyebabkan penyembuhan luka intrinsik, termasuk 

gangguan kolagen cross-linking, gangguan fungsional matriks 

metrikoproteinase dan gangguan imunologi, terutama gangguan 

fungsi PMN. Selain itu, penderita diabetes memiliki tingkat infeksi 

onikomikosis dan tinea yang lebih tinggi, sehingga kulit mudah 

terkelupas dan infeksi(Handersen & Hansen, 2018)..  

Pada DM, ditandai dengan hiperglikemia berkelanjutan serta 

peningkatan mediator inflamasi, memicu respons inflamasi, 

menyebabkan peradangan kronis, tetapi ini dianggap sebagai 

peradangan tingkat rendah, karena hiperglikemia menyebabkan 

gangguan mekanisme pertahanan seluler. Peradangan dan 

neovaskularisasi adalah penting dalam penyembuhan luka, tetapi 

harus berurutan, terbatas sendiri dan dikontrol ketat oleh interaksi 

sel molekuler. Pada DM, respon inflamasi akut dianggap lemah 

dan angiogenesis terganggu sehingga terjadi gangguan 

penyembuhan luka (Rosyid, 2017) 

 

 



28 
 

 

Gambar 2.1. Wound healing disorders in diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Sumber: (Rosyid, 2017) 

C. Patofisiologi 

Aterosklerosis dan neuropati perifer diabetik adalah dua penyebab 

utama yang menyebabkan komplikasi diabetes seperti ulkus. 

Aterosklerosis menyebabkan penurunan aliran darah pada pembuluh darah 

besar dan menengah akibat penebalan membran basal kapiler, hilangnya 

elastisitas, dan pengendapan lipid di dalam dinding. Arteriosklerosis lebih 

lanjut menyebabkan iskemia pembuluh darah kecil. Neuropati perifer 

mempengaruhi sistem saraf sensorik, motorik, dan otonom. Ada penyebab 

multifaktorial seperti penyakit vaskular yang menyumbat vasa nervorum, 

disfungsi endotel, hiperosmolaritas kronis, dan efek peningkatan sorbitol 

dan fruktosa (Jones, 2017). 
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Pada pasien DM terjadi peningkatan risiko utama terjadinya dan 

berkembangnya ulkus diabetik yaitu neuropati perifer, penyakit pembuluh 

darah perifer dan gangguan respon terhadap infeksi. Selain itu, pada DM 

terdapat gangguan penyembuhan luka yang meningkatkan risiko infeksi. 

Neuropati pada DM bermanifestasi terhadap motorik, sensorik dan otonom 

(Jones, 2017). 

Kerusakan persarafan menyebabkan ketidakseimbangan sehingga 

terjadi deformitas dan perubahan titik tekan. Lambat laun akan 

menyebabkan kerusakan kulit yang berkembang menjadi bisul. Neuropati 

otonom menurunkan aktivitas kelenjar minyak dan keringat sehingga 

kelembapan berkurang dan rentan cedera. Neuropati sensorik menurunkan 

ambang nyeri sehingga sering tidak menyadari adanya luka hingga luka 

semakin parah 

Pada arteri perifer, hiperglikemia menyebabkan disfungsi endotel 

dan otot pembuluh darah, serta penurunan produksi vasodilator oleh 

endotel sehingga terjadi konstriksi. Hiperglikemia pada DM meningkatkan 

tromboksan A2, yaitu avasokontriktor dan agregat agregat trombosit, 

sehingga meningkatkan risiko hiperkoagulabilitas plasma. Hipertensi dan 

dislipidemia juga berkontribusi terhadap terjadinya penyakit arteri perifer. 

Penjelasan di atas akan menyebabkan oklusi arteri penyakit yang 

kemudian menyebabkan iskemia pada punggung sacral dan meningkatkan 

risiko ulkus sehingga ulkus yang terbentuk akan mudah terinfeksi dan 

berkembang (Rosyid, 2017). 

Pada DM terjadi penurunan kemampuan penyembuhan jaringan 

lunak perifer yang berujung pada ulkus. Pada diabetes, terutama pada 

stadium lanjut dimana struktur jaringan kulit, saraf, pembuluh darah dan 
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jaringan pendukung lainnya telah rusak, sehingga kontrol glukosa darah 

tidak lagi cukup untuk memperbaikinya. Lambatnya penyembuhan luka 

pada DM akan meningkatkan risiko komplikasi luka yang selanjutnya 

akan memperlambat penyembuhan luka. Komplikasi ini termasuk infeksi 

(termasuk selulitis, abses dan osteomielitis), gangren dan septikemia 

(Rosyid, 2017). 

D. Manifestasi klinis 

Umumnya, ulkus kulit terlihat seperti luka terbuka berbentuk bulat di kulit. 

Batas luar mungkin terangkat dan tebal. Pada tahap awal, akan melihat 

perubahan warna kulit di area tersebut. Mungkin terlihat merah dan terasa 

hangat. Jika memiliki warna kulit yang lebih gelap, mungkin terlihat 

mengkilap atau biru.Saat kulit semakin parah, itu akan terlihat seperti 

cairan bening atau darah. Gejala lain tergantung pada jenis dan tingkat 

keparahan ulkus seperti : 

1. Pembengkakan 

2. Kemerahan 

3. Kelembutan 

4. rasa gatal 

5. nyeri 

6. perubahan warna kulit 

7. perubahan tekstur kulit 

8. nanah kuning atau hijau (karena infeksi) (Rosyid, 2017) 

E. Klasifikasi 

Ada empat jenis ulkus kulit. Masing-masing memiliki penyebab yang 

berbeda dan gejala yang sedikit berbeda. Jenis ulkus kulit Wod et al., 

(2018) meliputi: 
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1. Ulkus dekubitus (tekanan) 

Ulkus dekubitus disebabkan oleh tekanan atau gesekan yang terus 

menerus pada kulit. Mereka juga disebut luka tekan dan luka tekan. 

Ulkus ini sering berkembang di daerah tulang, karena tulang memberi 

tekanan ekstra pada kulit. Ulkus dekubitus biasanya mempengaruhi: 

a. Pinggul 

b. Pantat 

c. pergelangan kaki 

d. tumit 

2. Ulkus kulit vena 

Ulkus kulit vena disebabkan oleh sirkulasi darah yang buruk di vena 

kaki. Mereka biasanya mempengaruhi kaki antara lutut dan 

pergelangan kaki. Sekitar 80 sampai 90 persen dari semua ulkus kaki 

adalah ulkus vena kaki. 

3. Ulkus kulit arteri 

Ulkus arteri, atau borok iskemik, terjadi ketika arteri yang tersumbat 

menyebabkan aliran darah yang buruk.Ulkus ini biasanya terbentuk 

pada: 

a. kaki bagian bawah 

b. kaki 

c. tumit 

d. jari kaki 

e. sisi luar pergelangan kaki 

Biasanya, ulkus arteri sangat menyakitkan. Rasa sakit mungkin 

bertambah buruk di malam hari atau saat kaki tidak bergerak. 
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4. Ulkus kulit neuropatik 

Ulkus neuropatik disebabkan oleh kerusakan saraf dan penyempitan 

arteri. Mereka juga disebut ulkus kaki diabetik. Ulkus ini biasanya 

terjadi pada titik-titik tekanan kaki. Ini termasuk: 

a. Tumit 

b. jari kaki 

c. bagian bawah kaki 

F. Penatalaksanaan ulkus diabetik 

Tujuan utama dalam pengelolaan ulkus diabetikum adalah penutupan 

luka. Pengobatan luka pada pasien DM dilakukan secara terus menerus 

dengan jenis tindakan tergantung dari beratnya ulkus dan ada tidaknya 

iskemia. Dasar terapi ulkus diabtikum adalah: nekrotomi/debridement, 

mengurangi beban/tekanan pada area luka (offloading), mengelola infeksi 

dengan mendiagnosis jenis bakteri, memberikan antibiotik yang memadai 

dan pengobatan ulkus dengan menggunakan pembalut luka yang bersih 

dan lembab. 

1. Debridement 

Debridement adalah tindakan membuang benda mati, benda asing, 

dan jaringan tidak sehat yang sulit pulih dari luka. Debridement harus 

dilakukan pada semua luka kronis untuk menghilangkan jaringan 

nekrotik dan debris. Tindakan ini dilakukan dengan menghilangkan 

dasar luka abnormal dan jaringan tepi luka seperti hiperkeratosis 

epidermal (kalus) dan jaringan dermal nekrotik, debris dan elemen 

bakteri yang dapat menghambat penyembuhan luka. Dari beberapa 

studi uji klinis, ditemukan bahwa debridement berperan dalam 

membantu penyembuhan luka melalui produksi jaringan granulasi. 
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Debridement merupakan langkah penting dan menentukan dalam 

penanganan ulkus diabetik sebagai upaya persiapan dasar luka dengan 

mengubah lingkungan atau lingkungan setempat dari luka kronis 

menjadi luka akut untuk merangsang dan mempercepat proses 

penyembuhan luka. debridement, terdapat perdarahan luka baru, 

sehingga tindakan debridement pada ulkus diabetik akan mampu 

meningkatkan kadar VEGF sesuai dengan hipotesis Frank et al (2018). 

Debridement ulkus diabetik yang sering dapat meningkatkan laju 

penyembuhan luka, meskipun tidak ada cukup bukti untuk menetapkan 

pendapat ini. 

Ada 5 jenis debridement: pembedahan, enzimatik, autolitik, 

mekanik dan biologik, hanya debridement bedah yang terbukti efektif 

dalam uji klinis. Debridement bedah adalah debridement tajam untuk 

menghilangkan semua jaringan dan tulang yang mati. Tujuan 

debridement adalah untuk mengubah lingkungan penyembuhan luka 

kronis menjadi penyembuhan luka akut. Debridement enzimatik, 

menggunakan enzim proteolitik yang dirancang khusus seperti 

kolagenase, papain/urea dari pepaya, kombinasi fibrinolisis/DNAse, 

tripsin, streptokinase-streptodornase.  

Debridement autolitik, terjadi secara alami pada ulkus yang sehat, 

lembab dan perfusi. Debridement mekanik, dilakukan secara fisik 

dengan dry-wet dressing, irigasi tekan, lavage dan hidroterapi. 

Debridement biologis, menggunakan larva lalat Lucilia sericata yang 

steril, larva mengeluarkan enzim proteolitik yang dapat mengencerkan 

jaringan nekrotik (Jones, 2017). 
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2. Mengurangi beban atau mengurangi tekanan 

Pada pasien dengan lesi pada area punggung sacral, diperlukan 

pembongkaran melalui beberapa metode atau alat untuk menggeser 

tumpuan berat badan menjauh dari sisi ulkus. Tujuan dari offloading 

ini adalah untuk mencegah trauma jaringan dan memfasilitasi 

penyembuhan luka. Offloading adalah pengurangan tekanan pada 

ulkus, menjadi salah satu komponen manajemen ulkus diabetes. 

Ulserasi biasanya terjadi di area punggung yang mendapat tekanan 

tinggi. Istirahat di tempat tidur dengan sering mengubah posisi adalah 

cara yang ideal untuk mengurangi tekanan. 

3. Penatalaksanaan infeksi 

Ulkus diabetes memungkinkan masuknya bakteri, serta infeksi 

pada luka. Karena tingginya angka kejadian infeksi pada ulkus 

diabetikum, pendekatan sistemik diperlukan untuk penilaian yang 

lengkap. Diagnosis infeksi terutama didasarkan pada kondisi klinis 

seperti eritema, edema, nyeri, kelembutan, kehangatan dan pelepasan 

dari nanah. Penentuan derajat infeksi menjadi sangat penting. Menurut 

penyakit menular masyarakat Amerika membagi infeksi menjadi 3 

kategori:  

a. Infeksi ringan: jika eritema diperoleh <2 cm, 

b. Infeksi sedang: jika eritema > 2 cm dan  

c. Infeksi berat: sistemik infeksi. 

Ulkus diabetikum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: (1) Non-

limbal mengancam: selulitis < 2cm dan tidak meluas ke tulang atau 

sendi dan (2) Mengancam ekstremitas: selulitis> 2 cm dan memiliki 

tulang dan sendi, dan infeksi sistemik. Penelitian tentang penggunaan 
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antibiotik sebagai terapi ulkus diabetikum masih kurang, hanya 

berdasarkan pengalaman klinis. Terapi antibiotik harus didasarkan 

pada hasil kultur bakteri dan kemampuan toksisitas antibiotik. 

Pada infeksi yang tidak mengancam anggota tubuh biasanya 

disebabkan oleh staphylococcus dan streptococcus. Infeksi ringan dan 

sedang dapat diobati untuk poliklinik dengan antibiotik oral, seperti 

sefaleksin, amoksisilin-klavulanat, moksifloxin atau klindamisin. Pada 

infeksi berat akibat infeksi polimikroba, seperti staphylococcus, 

streptokokus, Enterobacteriaceae, pseudomonas, enterococcus dan 

bakteri anaerobik mis. Bacteroides, Pepto cocci, Pepto streptococci. 

Pada infeksi berat harus dirawat inap, dengan antibiotik yang meliputi 

gram positif dan gram negatif, serta aerobik dan anaerobik. Pilihan 

antibiotik intravena untuk infeksi berat termasuk imipenem-cilastatin, 

B-laktam Blactamase (ampicillin-sulbactam dan 

piperacilintazobactam) dan sefalosporin spektrum luas (Jones, 2017). 

4. Dressing 

Dressing adalah bahan yang digunakan secara topikal pada luka 

untuk melindungi luka dan membantu penyembuhan luka. Balutan 

akan mengalami kontak langsung dengan luka dan dibedakan dengan 

plester sebagai pembatas balutan. Ada beberapa jenis dressing: film, 

komposit, hidrogel, hidrokoloid, alginat, busa dan dressing serap 

lainnya seperti terapi luka tekanan negatif. 

Tujuan utama dari luka tertutup-bersih atau luka granulasi adalah 

untuk menyediakan lingkungan penyembuhan yang lembab untuk 

memfasilitasi migrasi sel dan mencegah luka kering. Pilihan pembalut 

tergantung pada jumlah dan jenis eksudat yang ada pada luka. 
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Pembalut hidrogel, film, komposit baik digunakan untuk pemotongan 

dengan sedikit eksudat. Untuk luka dengan jumlah eksudat digunakan 

hidrokoloid dan untuk luka dengan jumlah eksudat banyak digunakan 

alginat, busa. Luka dengan jaringan nekrotik yang besar harus 

dilakukan debridement sebelum dibalut. 

Terapi luka tekanan negatif atau penutupan luka dengan vakum 

menggunakan spons pada luka, ditutup dengan dressing kedap udara, 

kemudian vakum dipasang. Negatif Terapi luka tekan dapat digunakan 

untuk luka dengan kebocoran limfatik besar dan fistula. Mekanisme 

utama NPWT adalah untuk menghilangkan edema, NPWT 

menghilangkan cairan getah bening atau getah bening di interstisial, 

sehingga meningkatkan difusi oksigen interstisial ke dalam sel. Terapi 

luka tekanan negatif juga menghilangkan kolagenase dan enzim MMP 

yang meningkatkan kadar luka kronis (Jones, 2017). 

G. Derajat ulkus diabetikum 

Ada beberapa klasifikasi ulkus diabetik dikenal saat ini seperti: 

klasifikasi Wagner, Universitasof Texas wound classification system (UT) 

dan PEDIS. Klasifikasi Wagner banyak digunakan, menggambarkan luas 

dan berat ulkus tetapi tidak menggambarkan keadaan iskemia dan inisiatif 

pengobatan. Kriteria untuk diagnosis infeksi pada ulkus diabetik jika ada 

atau lebih dari tanda-tanda berikut: 

1. Pembengkakan 

2. Indurasi 

3. eritema di sekitar lesi 

4. nyeri lokal 

5. teraba lokal kehangatan dan adanya nanah.  
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Infeksi dibagi menjadi infeksi ringan (dangkal, dalam dan terbatas 

ukurannya), sedang (lebih dalam dan lebih luas), parah (disertai dengan 

tanda-tanda sistemik atau gangguan metabolisme). Termasuk dalam 

infeksi berat seperti necrotizing fasciitis, gas gangren, selulitis asenden, 

ada sindrom kompartemen, infeksi toksisitas sistemik atau ketidakstabilan 

metabolik yang mengancam kaki dan jiwa pasien (Jones, 2017). 
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Tabel 2.1 Derajat Luka Ulkus Diabetes Melitus 

No. Derajat luka Keterangan 

1. Derajat luka I Lokasi luka Epidermis (lapisan kulit 

atas). Perubahan temperature kulit 

(lebih dingin atau lebih hangat), 

perubahan konsistensi jaringan (lebih 

keras atau lebih lunak), perubahan 

sensasi (gatal atau nyeri) 

2. Derajat luka II Lokasi luka hilangnya sebagian lapisan 

kulit epidermis. Lukanya superficial, 

abrasi, melepuh atau membentuk 

lubang yang dangkal. Ulserasi 

mengenai dermis dan meluas sampai 

jaringan adipose, terlihat eritema dan 

indurasi (melepuh). 

3. Derajat luka III Lokasi luka hilangnya sebagian lapisan 

kulit epidermis. Adanya edema, 

inflamasi, infeksidan dan hilangnya 

struktur jaringan. Hilangnyalapisan 

kulit secara lengkap, meliputi 

kerusakan atau nekrosis dari jaringan 

subkutan atau lebih dalam, tapi tidak 

sampai fascia. 

4. Derajat luka IV Lokasi luka ulserasi dan nekrosis 

meluas sampai mengenai fascia, otot, 

tulang serta sendi. Hilangnya lapisan 

kulit secara lengkap dengan kerusakan 

yangluas, nekrosis jaringan, kerusakan 

pada otot, tulang dan tendon. 

 Sumber: (@appskep, 2021) 
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H. Proses Penyembuhan Luka 

Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia dan memainkan 

peran penting dalam berbagai proses seperti: hidrasi, perlindungan dari 

bahan kimia dan patogen, inisialisasi sintesis vitamin D, ekskresi dan 

regulasi termal. Oleh karena itu, kerusakan kulit yang parah dapat 

mengancam jiwa. Menyembuhkan luka kulit menunjukkan mekanisme 

fungsi seluler yang luar biasa yang sifatnya khas. Proses perbaikan 

meliputi: interaksi sel, faktor pertumbuhan dan sitokin yang terlibat dalam 

penutupan lesi (Particia & Perry, 2015) 

Ketidaknyamanan disebabkan oleh cedera, terutama untuk luka 

kronis, terutama terkait dengan pengobatan dan manajemen prosedur 

membatasi perbaikan luka, daripada restorasi integritas jaringan (disebut 

"restitutio ad" integral”). Untuk alasan ini, beberapa penelitian berorientasi 

pada pencapaian luka yang lebih efektif terapi, untuk mengurangi biaya 

kesehatan dan memberikan bantuan jangka panjang dan, pada akhirnya, 

bekas luka yang efektif penyembuhan. Terapi luka kulit diklasifikasikan 

sebagai "Konvensional" atau "Regeneratif" (Particia & Perry, 2015).  

Konvensional terapi mengarah pada pembentukan bekas luka 

terlepas dari estetika dan kemungkinan perubahan fungsional. Terapi luka 

regeneratif adalah bidang baru dan berkembang pesat dalam penelitian 

biomedis; itu bertujuan untukmmengembalikan kulit ke fungsi aslinya, 

membangun kembali sel-sel yang rusak dan jaringan kulit tanpa jaringan 

parut. Bagaimanapun, strategi regenerasi harus dianggap sebagai 

pelengkap perawatan konvensional yang esensial, seperti debridement 

(Annemarie, 2017). 

Obat luka yang berkembang dari alat “pelapis” sederhana hingga 

pengobatan tingkat lanjut, serta kelebihan dan keterbatasannya dalam 
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proses regenerasi kulit, akan diselidiki. Secara khusus, tinjauan ini 

difokuskan pada kemajuan dalam pengobatan luka dan perkembangannya 

dalam beberapa tahun terakhir. Komplikasi utama yang terkait dengan 

proses penyembuhan dan manajemen klinis luka kronis dijelaskan dalam 

ulasan. Selain itu, strategi perawatan lanjutan untuk regenerasi kulit dan 

teknik eksperimental untuk rekayasa seluler dan rekayasa jaringan kulit 

dibahas. Munculnya teknik regenerasi kulit yang melibatkan perancah 

yang diaktifkan dengan faktor pertumbuhan, molekul bioaktif, dan sel 

yang dimodifikasi secara genetik dimanfaatkan untuk mengatasi 

keterbatasan teknologi penyembuhan luka dan untuk menerapkan desain 

terapi yang dipersonalisasi (Annemarie, 2017). 

Fase penyembuhan luka dibagi menjadi tiga fase, yaitu: 

1. Fase Inflamasi 

Fase ini dimulai segera setelah cedera terjadi dan berlangsung 

selama 0-3 hari yang merupakan respons darurat tubuh terhadap 

cedera. Tujuan utama dari respon inflamasi adalah untuk mencegah 

kehilangan darah lebih lanjut melalui vasokonstriksi, yang 

mengakibatkan bekuan darah atau keropeng. Tanpa respon ini, tidak 

ada penyembuhan yang dapat terjadi. Setelah pendarahan dihentikan, 

pembuluh darah di dalam luka melebar.  

Hal ini memungkinkan cairan yang membawa sel-sel yang 

diperlukan untuk proses penyembuhan masuk ke dalam luka. Sekitar 

10-15 menit setelah cedera terjadi, tanda klasik inflamasi tampak jelas 

di sekitar luka. Ini termasuk munculnya luka merah, panas, bengkak 

dan nyeri, dan merupakan hasil dari histamin dan prostaglandin di 

lokasi luka. 
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2. Fase Proliferasi 

Proses ini diibaraktkan seperti rumah. Setelah puing-puing dari 

kebakaran rumah telah dibersihkan, pembangun dipanggil untuk 

mengembalikan rumah ke struktur sebelumnya; dalam penyembuhan 

luka, ini dikenal sebagai fase proliferasi dan biasanya berlangsung 3-

24 hari. 

Selama fase ini, jaringan baru diregenerasi dan dibangun oleh 

fibroblas, sel-sel yang bertanggung jawab untuk pengembangan 

pembuluh darah baru, kolagen dan jaringan ikat lainnya. Kapiler baru 

yang kecil bergabung bersama dalam perancah di dalam luka; ini 

berkembang menjadi jaringan granulasi yang mengisi rongga luka. 

Jaringan granulasi berwarna merah muda pucat tetapi menjadi merah 

cerah karena lebih banyak pembuluh darah baru berkembang. 

3. Fase Manurasi 

Fase pematangan dapat diibaratkan seperti mendekorasi ulang rumah 

setelah kebakaran; itu berlangsung antara 21 hari dan dua tahun. Sel epitel, 

terletak di folikel rambut utuh, kelenjar keringat dan di sekitar tepi luka, 

bergerak di atas granulasi yang baru terbentuk jaringan dan mengurangi 

ukuran luka dengan cara berkontraksi, sehingga menarik tepinya bersama-

sama (Makrofag mengatur ulang kolagen di dalam luka yang baru sembuh 

untuk membentuk bekas luka. Jaringan parut ini akan memudar dari merah 

menjadi putih seiring waktu ; namun, ini hanya akan mengembalikan 80% 

kekuatan kulit yang tidak terluka (Annemarie, 2017). 
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I. PKDM Diabetes Melitus Tipe 2 

Faktor genetic, usia >45 tahun, obesitas 

Kerusakan pankreas 

Resistensi insulin 

Glukosa dalam sel menurun 

    Anabolisme protein menurun         Hiperglikemia 

       Kerusakan pada antibody       Arterosklerosis                        Aliran darah lambat 

   Kekebalan tubuh menurun     Mirkoangiopati              Iskemik jaringan 

                  Neuropati sensori perifer          Neuropati                                 Dekubitus         Resiko infeksi 

              Nekrosis luka         Mudah terluka                        luka, susah sembuh                                                               

    Lama perawatan luka      Gangguan integritas kulit/ jaringa                 Amputasi 

                                           Kurang terpapar informasi                Gangguan citra tubuh    Gangguan mobilitas fisik 

      Kurang pengetahuan                       Pelepasan mediator kimia 

               Ansietas                          (Bradikinin, prostadglandin )    

 

Nyeri  akut          infus ke saraf  yang terluka                    Dipersepsikan dihipotalamus  

           atau  cedera



 

 

B. Konsep Asuhan Keperawatan  

1.  Konsep Teori Keperawatan 

Pendekatan Teori Keperawatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori Virginia Henderson. Teori Virginia Henderson dapat 

diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu komponen kebutuhan 

biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual. kebutuhan dasar poin 1-9 

termasuk komponen kebutuhan biologis, poin 10 dan 14 termasuk 

komponen kebutuhan psikologis, poin 11 termasuk kebutuhan spiritual, 

dan komponen 12 dan 13 termasuk komponen kebutuhan sosiologis. 

Empat belas kebutuhan dasar manusia yang merupakan dasar dalam 

pemberian asuhan keperawatan:  

1. Bernapas normal, Pasien mampu bernapas tanpa ada gangguan seperti 

adanya sumbatan jalan napas, adanya penyempitan jalan napas dan 

gangguana lainnya yang mampu mempengaruhi proses pertukaran gas 

dalam tubuh. 

2. Mengonsumsi makanan dan minuman yang cukup. Pasien mampu 

memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan dengan baik. 

3. Mengeluarkan buangan tubuh. Pasien nampu melakukan eliminasi 

dengan baik dan nyaman tanpa adanyamasalah seperti nyeri, adanya 

pendarahan dan lain-lain. 

4. Menggerakkan dan mempertahankan postur tubuh. Pasien mampu 

melakukan pergerakan secara mandiri,melakukan aktivitas secara 

mandiri dengan postur tubuh yang baik. 

5. Tidur dan beristirahat. Pasien mampu beristirahat dengan tenang tanpa 

merasakan adanya masalah kekurangan tidur, susah tidur ada gangguan 

dalam istirahat. 



 

 

6. Memilih pakaian yang tepat; memilih antara memakai atau melepas 

pakaian. Pasien mampu menentukan pilihan dalam menggunakan 

pakaian yang ingin di gunakan dan dilepaskan secara mandiri. 

7. Mempertahankan suhu tubuh pada batas normal dengan cara 

menyesuaikan pakaian dan modifikasi lingkungan. Pasien mampu 

memilih pakaian yang sesuai dalam mempertahankan suhu tubuh. 

8. Mempertahankan kebersihan tubuh, berhias dengan pantas, dan 

melindungi kulit. Pasien mampu mempertahankan kebersihan kulitnya, 

melindungi kulit dari adanya luka.dan apabila ada luka pasien mampu 

melakukan perawatan luka agar terhindar dari peluasan luka yang 

makin lebar dan dalam. Pasien mampu mengontrol kebersihan luka 

agar tidak terjadi infeksi. 

9. Mencegah aktivitas yang dapat membahayakan orang lain dan 

lingkungan. Pasien mampu mengonrol pergerakan yang dilakukan agar 

tidak membahayakan dirinya, orang lain dan lingkungan sekitar. 

10. Mampu mengkomunikasikan dan mengungkapkan perasaan, 

kebutuhan, kekhawatiran, dan pendapat kepada orang lain. Pasien 

mampu mengepresikan perasaan yang dirasakan seperti marah, senang 

dan bahagia. 

11. Beribadah sesuai keyakinan dirinya. Pasien mampu melakukan ibadah 

dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya. 

12. Bekerja sehingga merasa berprestasi. Pasien mampu melakukan 

pekerjaan secara baik hingga merasakan kepuasan atas kerja yang telah 

dilakukan. 

13. Ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan rekreasi. Pasien mampu 

berbagi dan melakukan interaksi social dalam menolong seseorang. 



 

 

14. Belajar, menemukan, atau memuaskan rasa ingin tahu yang 

mendukung pengembangan diri dan kesehatan yang normal, serta 

menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Pasien mampu 

mengguanakan pasilitas kesehatan dengan baik, melakukna 

pemeriksaan jika mersaka ingin melakukan konsultasi kesehatan 

(Risnah, 2021). 

2.  Pengkajian Keperawatan 

A. Anamnesa 

a. Data pasien: nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, 

alamat, suku bangsa, status perkawinan, tanggal masuk. 

b. Keluhan utama : riwayat penyakit, biasanya keluhan utama berupa 

luka yang tidak kunjung sembuh, luka yang tidak beraturan, keras, 

kemerahan, bau yang tidak sedap dan kadang-kadang pendarahan. 

c. Riwayat kesehatan masa lalu: Riwayat kecelakaan, Dirawat dirumah 

sakit, Obat-obatan yang pernah diminum dan keturunan. 

d. Riwayat kesehatan sekarang: Alasan masuk rumah sakit, keluhan 

utama, kronologis keluhan yang terjadi (Mayusef Sukmawan., 2020) 

B. Data Dasar Pengkajian Pasien  

Dalam pengkajian ulkus diabetik data dasar berfokus pada pengkajian luka 

pasien berfokus pada penilaian warna dasar luka. Selain itu juga dikaji 

terkait letak luka dan  ukuran luka. Peniaian warna dasar luka ini dikenal 

dengan sistem RYB (Red, Yellow, Black)  

a. Luka dengan warna dasar merah 

      Biasanya dapat berwarna merah tua atau merah mudah dan tampak 

lembab, luka tampak bersih dengan banyak vaskularisasi dan mudah 

berdarah. Tujuan perawatan dengan luka warna merah dengan 



 

 

mempertahankan lingkungan luka dalam keadaan lembab dan 

mencegah pendarahan akibat traumatik. 

b. Luka dengan warna dasar kuning 

Biasanya dapat berwarna kuning/ kuning kecoklatan/ kuning 

kehijauan/kuning pucat merupakanj tanda jaringan nekrosis. Kondisi 

ini merupakan tanda luka yang terkontaminasi, atau terinfeksi dan 

avaskularisasi. Tujuan perawatannnya dengan meningkatkan System 

Autolysis Debrediment agar luka dapat segera berbwarna merah, 

menghilangkan bau tidak sedap dan mencegah terjadinyaa infeksi 

c. Luka dengan warna dasar hitam  

Luka dengan warna ini biasanya dikenal dengan jaringan nekrosis, 

berwarna hitam dan merupakan jaringan avaskularisasi. Tujuan 

perawatannya sama dengan luka dasar kuning (Dyah Ayu Yulyastuti, 

2021) . 

C. Riwayat Kesehatan 

a. Riwayat Kesehatan Sekarang 

Biasanya klien masuk ke rumah sakit karena adanya ulkus, kulit 

berwarna merah dan mengeras, bengkak dan nyeri. 

b. Riwayat Kesehatan Dahulu 

Adanya riwayat keturunan penderita Diabetes Melitus atau faktor 

usia,  lama tirah baring, kegemukan, kebiasaan makan tinggi gula, 

jarang berolahraga, merokok. 

c. Riwayat Kesehatan Keluarga 

Adanya keluarga yang mengalami riwayat Diabetes Melitus  

 

 



 

 

D. Pemeriksaan Fisik 

a. Kepala: normal, kepala tegak lurus, tulang kepala umumnya bulat 

dengan tonjolan frontal di bagian anterior dan oksipital dibagian 

posterior. 

b. Rambut: biasanya tersebar merata, tidak terlalu kering, tidak terlalu 

berminyak. 

c. Mata: biasanya tidak ada gangguan bentuk dan fungsi mata. Mata 

anemis, tidak ikterik, tidak ada nyeri tekan. 

d. Telinga: normalnya bentuk dan posisi simetris. Tidak ada tanda-

tanda infeksi dan tidak ada gangguan fungsi pendengaran. 

e. Hidung: bentuk dan fungsi normal, tidak ada infeksi dan nyeri 

tekan. 

f. Mulut: mukosa bibir kering, tidak ada gangguan perasa 

g. Leher: biasanya terjadi pembesaran KGB. 

h. Dada: adanya kelainan kulit berupa peau d’orange, dumpling, 

ulserasi atau tanda-tanda radang. 

i. Hepar: biasanya tidak ada pembesaran hepar. 

j. Ekstremitas: biasanya terjadi luka pada bagian ektremitas bawah 

karena luka tekan (Mayusef Sukmawan., 2020)  

3. Diagnosis keperawatan  

Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada kasus ulkus diabetik 

adalah sebagai berikut.  

1. Nyeri Akut  

2. Gangguan mobilitas fisik 

3. Gangguan integritas jaringan  

4. Resiko infeksi 



 

 

5. Gangguan citra tubuh  

Diagnosis tersebut dijelaskan dalam (PPNI, 2016), sebagai berikut : 

1. Nyeri Akut 

a. Definisi 

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak 

atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat yang berlangsung 

kurang dari 3 bulan 

b. Penyebab 

1) Agen pencedera fisiologis (mis. Inflamasi, iskemia, neoplasma) 

2) Agen pencedera kimiawi (mis. Terbakar, bahan kimia iritan) 

3) Agen pencedera fisik (mis. Abses, amputasi, terbakar, 

terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan 

fisik berlebihan) 

c. Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif  

Mengeluh Nyeri 

Objektif 

1) Tampak meringis 

2) Bersikap protektif (mis. Posisi menghindari nyeri) 

3) Gelisah 

4) Frekuensi nadi meningkat 

5) Sulit tidur 

d. Gejala dan tanda Minor  

Subjektif 

Tidak tersedia 



 

 

Objektif 

1) Tekanan darah meningkat 

2) Pola napas berubah 

3) Nafsu makan berubah 

4) Proses berfikir terganggu 

5) Menarik diri 

6) Berfokus pada diri sendiri 

7) Diaphoresis 

e. Kondisi klinis terkait 

1) Kondisi pembedahan 

2) Cedera traumatis 

3) Infksi 

4) Sindrom korener akut 

5) Glaucoma 

2. Gangguan mobilitas fisik 

a. Definisi 

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas 

secara mandiri 

b. Penyebab  

1) Kerusakan intergritas struktur tulang 

2) Perubahan metabolisme 

3) Ketidakbugaran fisik 

4) Penurunan kendali otot 

5) Penurunan massa otot 

6) Penurunan kekuatan otot 

7) Kekakuan sendi 



 

 

8) Gangguan muskuloskelatal 

9) Nyeri 

10) Efek agen farmakologis 

11) Kecemasan 

12) Gangguan kognitif 

c. Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif  

Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas 

Objektif 

1) Kekuatan otot menurun 

2) Retang gerak menurun 

d. Gejala dan tanda Minor  

Subjektif 

1) Nyeri saat bergerak 

2) Enggan melakukan pergerakan 

3) Merasa cemas saat bergerak 

Objektif 

1) Sendi Kaku 

2) Gerakan tidak terkoordinasi 

3) Gerakan terbatas 

4) Fisik Lemah 

e. Kondisi Klinis Terkait 

1) Stroke 

2) Cedera medulla spinalis 

3) Trauma 

4) Fraktur 



 

 

5) Osteoarthritis 

6) Ostemalasia 

7) Keganasan  

3. Gangguan integritas kulit/jaringan  

a. Definisi 

Kerusakan kulit  (dermis atau epidermis) atau jaringan ( membrane 

mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, ligament) 

b. Penyebab  

1. Perubahan sirkulasi 

2. Perubahan status nutrisi 

3. Kekurangan/kelebihan volume cairan 

4. Penurunan mobilitas 

5. Bahan kimia iritan 

6. Suhu lingkungan yang ekstrim 

7. Factor mekanis (seperti penekanan pada tonjolan tulang, 

gesekan ) 

8. Efek samping terapi radiasi 

9. Kelmbaban 

10. Neuropati feriver 

11. Perubahan pigmentasi 

12. Perubahan hormonal 

c. Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif  

Tidak tersedia 

Objektif 

1) Kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit 



 

 

d. Gejala dan tanda Minor  

Subjektif 

Tidak tersedia 

Objektif 

1) Nyeri 

2) Pendarahan 

3) Kemerahan 

4) Hematoma 

a. Kondisi Klinis Terkait 

1) Imobilisasi 

2) Gagal jantung kongestif 

3) Gagal ginjal 

4) Diabetes mellitus 

5) Imunodefisiensi 

4. Risiko Infeksi 

a. Definisi 

Beresiko mengalami pengingkatan terserang organisms patogenik 

b. Faktor Risiko 

1) Penyakit kronis 

2) Efek prosedur invasive 

3) Melnutrisi 

4) Peningkatan paparan organisme pathogen lingkungan 

5) Ketidakadekutan pertahanan tubuh primer 

a) Gangguan peristaltic 

b) Kerusakan integritas kulit 

c) Perubahan sekresi pH 



 

 

d) Merokok 

6) Ketidakadekutan pertahanan tubuh sekunder 

a) Penurunan hemoglobin 

b) Imununosupresi 

c) Leukopenia 

c. Kondisi Klinis Terkait 

1. AIDS 

2. Luka Bakar 

3. Penyakit paru obstruktif 

4. Tindakan invasive 

5. Penyalagunaan obat 

6. Kanker 

7. Gagal ginjal 

8. Gangguan fungsi hati 

5. Gangguan Citra Tubuh 

a. Definisi 

Perubahan persepsi tentang penampilan, struktur dan fungsi fisik 

individu 

b. Penyebab  

1) Perubahan struktur/ bentuk tubuh (mis. Amputasi, tasurma, lua 

bakar) 

2) Perubahan fungsi tubuh (mis. Proses penyakit, kehamilan, 

kelumpuham) 

3) Perubahan fungsi kognitif 

4) Ketidaksesuaian budaya, keyakinan atau system nilai 

5) Gangguan psikososial 



 

 

6) Efek tindakan/pengobatan (mis. Pembedahan, kemoterapi, 

terapi radiasi) 

c. Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif  

Mengungkapkan kecacatan/ kehilangan bagian tubuh  

Objektif 

1) Kehilangan bagian tubuh 

2) Fungsi/struktur tubuh berubah/hilang 

d. Gejala dan tanda Minor  

Subjektif 

1) Tidak mau mengungkapkan kecacatan/kehilangan bagian tubuh 

2) Mengungkapkan perasaan negative tentang perubahan tubuh 

3) Mengungkapkan kehawatiran pada penolakan/reaksi orang lain 

4) Mengungkapkan perubahan gaya hidup 

Objektif 

1) Menyembunyikan/menunjukkan bagian tubuh secara 

berlebihan 

2) Menghindari melihat dan/atau menyentuh bagian tubuh 

3) Focus berlebihan pada perubahan tubuh 

4) Respon non verbal pada perubahan dan persepsi tubuh 

5) Focus pada penampilan dan kekuatan masa lalu 

6) Hubungan sosial berubah 

e. Kondisi Klinis Terkait 

1) Mastektomi  

2) Amputasi  

3) Jerawat  



 

 

4) Parut atau luka bakar yang terlihat 

5) Obesitas  

6) Hiperpigmentasi pada kehamilan 

7) Gangguan psikiatri 

8) Program terapi neoplasma 

9) Lopecia Chemically induced  

4. Intervensi Keperawatan (PPNI, 2018), (PPNI, 2019) 

1. Nyeri Akut 

Manajemen Nyeri 

a. Tujuan dan kriteria hasil 

Tujuan  

Mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau 

emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau 

fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi 

ringan hingga berat 

Kriteria Hasil 

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak 

atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat dan konstan dapat 

menurut dengan kriteria hasil: 

1) Keluhan nyeri menurun  

2) Meringis dapat menurun  

3) Gelisah dapat menurun  

4) Sikap protektif dapat menurun  

5) Kesulitan tidur menurun 

 



 

 

b. Intervensi keperawatan dan rasional 

1) Observasi  

a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan 

intensitas nyeri 

Rasional : mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas dan intensitas nyeri dari pasien  

b) Identifikasi skala nyeri 

Rasional : mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien 

c) Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri 

Rasional : mengetahaui hal-hal yang dapat memperberat 

ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien 

d) Identifikasi pengaruh nyeri pada  kualitas hidup 

Rasional : mengetahui seberapa besar rasa nyeri mempengarui 

kualitas hidup pasien 

2) Terapeutik 

a) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

(mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi 

napas dalam) 

Rasional :  mengurangi tingkat nyeri pasien/ mengalihkan 

pasien dari rasa nyerinya 

b) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri 

Rasional : mengurangi resiko factor yang dapat memperberat 

nyeri/menimbulkan nyeri 

c) Fasilitasi isterahat dan tidur 

Rasional : mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istrahat 

pasien  



 

 

3) Edukasi  

a) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri 

Rasional : memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan 

pasien  

b) Jelaskan strategi mengatasi nyeri  

Rasional : membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul 

c) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri 

Rasional : pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, 

penyebak, lokasi saat nyeri muncul  

d) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Rasional : memudahkan pasien untuk mengotrol nyeri dengan 

cara sederhana 

4) Kolaborasi 

a) Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu  

Rasional : mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri yang 

dirasakan pasien  

2. Gangguan Mobilitas Fisik 

Dukungan Mobilisasi 

a. Tujuan dan kriteria hasil 

Tujuan 

Menfasilitasi pasien untuk mingkatkan aktivitas pergerakan fisik 

Kriteria Hasil 

Kemampuan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas 

secara mandiri dapat meningkat dengan kriteria hasil: 

1) Pergerakan ekstremitas meningkat  

2) Kekuatas otot meningkat  



 

 

3) Rentang gerak meningkat  

b. Intervensi keperawatan dan rasional 

1) Observasi 

a) Identifikasi adanya nyeri atau keluahan fisik lainnya  

Rasional : mengetahui keluhan lain pasien dan rencana 

tidakan berikutnya yang dapat dilakukan 

b) Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 

Rasional : mengetahui kemampuan dan batasan pasien 

terkait latiahan/gerak yang akan dilakukan berikutnya 

c) Monitor  frekuensi dan tekanan darah sebelum dan memulai 

mobilasasi 

Rasional : mengetahui adanya perubahan status kerja 

frekuensi dan tekanan darah pasien 

d) Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi 

Rasional: mengetahui kondisi terkini pasien dan perubahan 

yang dapat terjadi selama melakukan mobilisasi 

2) Terapeutik 

a) Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. 

Berpegang pada pagar tempat tidur) 

Rasional : memberikan bantuan kepada pasien saat akan 

melakukan mobilisasi dan mengurangi resiko jatuh/ sakit 

saat berpindah 

b) Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu 

Rasional : meningkatkan status mobilitas fisik pasien 

c) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam 

meningkatkan pergerakan 



 

 

Rasional : keluarga dapat secara mandiri membantu pasien 

melakukan latihan pergerakan  

3) Edukasi 

a) Jelaskan tujuan dan Prosedur Tindakan 

Rasional : memberikan informasi kepada pasien dan 

keluarga terkait tindakan yang akan diberikan  

b) Anjurkan mobilisasi dini 

Rasional : untuk mengurangi resiko kekakuan dan 

kelemahan otot yang berkepanjangan  

c) Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. 

Duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur) 

Rasional : melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar 

tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi 

3. Gangguan Integritas jaringan  

Perawatan Luka 

a. Tujuan dan kriteria hasil 

Tujuan 

Mengidentifikasi dan meningkatkan penyembuhan luka serta 

mengcegah terjadinya komplikasi luka  

Kriteria Hasil 

Integritas kulit dan jaringan  dapat meningkat dengan kriteria hasil: 

1) Kerusakan jaringan menurun 

2) Kerusakan lapisan kulit menurun 

3) Nyeri menurun 

4) Pendarahan menurun 

b. Intervensi keperawatan dan rasional 



 

 

1) Observasi 

a) Monitor karakteristik luka (drainase, ukuran, warna, bau) 

Rasional : mengetahui jenis dan derajat luka 

b) Monitor tanda-tanda infeksi 

Rasional : mengkaji abnormalitas penyembuhan luka 

2) Terapeutik 

a)  Bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih nontoksik 

Rasional : Larutan NaCl memiliki karakteristik cairan tubuh 

sehingga lebih efektif 

b) Ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase 

Rasional : mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut serta 

mencegah Maserasi 

3) Edukasi 

a) Jelaskan tanda dan gejala infeksi 

Rasional : Edukasi bagi keluarga dan pasien 

mengenaikondisi yang perlu diwaspadai 

b) Anjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein 

Rasional : informasi bagi pasien dan keluarga mengenai 

makanan/ diet yang membantu proses penyembuhan luka 

4) Kolaborasi 

a) Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu 

Rasional : sebagai obat yang menghambat perkembangan 

bakteri 

4. Risiko Infeksi 

Pencegahan Infeksi  

a. Tujuan dan Kriteria Hasil 



 

 

Tujuan 

Mengidentifikasi dan menurunkan risiko terserang organisme 

patogenik 

Kriteria Hasil 

Tingkat infeksi menurun  dengan kriteria hasil: 

a. Demam menurun 

b. Nyeri menurun 

c. Kadar sel darah putih membaik  

b. Intervensi Keperawatan dan rasional  

Observasi 

1) Monitor tanda dan gejalan infeksi 

Rasional : mengetahui tanda dan gejala adanya infeksi  

Terapeutik 

a. Cuci tangan sesudah dan sebelum kontak dengan pasien  

Rasional : mengurangi risiko kontaminasi mikroorganime 

b. Pertahankan teknik aseptik 

Rasional : mengurangi kontaminasi mikroorganisme 

Edukasi  

1) Jelaskan tanda dan gejalan infeksi 

Rasional : memberikan infoemasi kepada pasien terkait 

tanda dan gejala infeksi 

2) Ajarkan etika batuk  

Rasional : mencegah penyebaran mikroorganime saat batuk  

Kolaborasi  

1) Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu 

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi 



 

 

5. Gangguan Citra Tubuh 

Promosi Citra Tubuh 

c. Tujuan dan kriteria hasil 

Tujuan 

Meningkatkan perbaikan perubahan persepsi terhadap fisik pasien 

Kriteria Hasil 

Persepsi tentang penampilan, struktur dan fungsi fisik dapat 

meningkat dengan kriteria hasil: 

1) Verbalisasi perasaan negative tentang perubahan tubuh 

menurun 

2) Verbalisasi kekhawatiran pada penolakan orang lain menurun 

3) Verbalisasi kehilangan bagian tubuh membaik 

4) Menyentuh bagian tubuh membaik 

5) Melihat bagian tubuh membaik 

d. Intervensi keperawatan dan rasional 

1) Observasi 

a) Identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap 

perkembangan 

Rasional : mengetahui harapan pasien terkait kondisi 

fisiknya sekarang 

b) Monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri 

Rasional : mengetahui seberapa sering pasien mengeluhkan 

kondisi fisiknya saat ini 

c) Monitor  apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang 

berubah 



 

 

Rasional : mengetahui penerimaan pasien terhadap 

kondisinya saat ini 

2) Terapeutik 

a) Diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya 

Rasional : mengetahui gambaran dan persepsi pasien terkait 

kodisi fisiknya saat ini 

b) Diskusikan kondisi stress yang mepengaruhi citra tubuh 

Rasional : mengetahui factor pencetus lain yang dapat 

mempengarui persepsi terhadap citra tubuh 

c) Diskusikan persepsi pasien dan keluarga tentang perubahan 

citra tubuh 

Rasional : mengetahu persepsi pasien dan keluarga terkait 

perubahan citra tubuh  

3) Edukasi 

a) Jelaskan kepada keluarag tentang perawatan perubahan citra 

tubuh 

Rasional : memberikan informasi kepada pasien dan 

keluarga cara yang tepat untu merawat bagian tubh yang 

mengalami perubahan  

b) Anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra 

tubuh  

Rasional : memberikan ruang kepada pasien untuk 

mengungkapkan persepsinya terhadap kondisi fisiknya saat 

ini  

c) Latih fungsi tubuh yang dimiliki 



 

 

Rasional : mengurangi risiko kekakuan danmelatih 

kemampuan pasien 

C. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)  

1.  Defenisi Polyhexametilene Biguanide 

Polyhexamethylene biguanide (PHMB), juga dikenal sebagai 

polyhexanide, adalah senyawa biguanide terpolimerisasi yang digunakan 

sebagai antiseptik spektrum luas, desinfektan, dan pengawet, lihat 

Skema. Ini telah terbukti efektif melawan berbagai patogen, termasuk 

strain Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, dan bahkan Protista 

Acanthamoeba castellanii . Sebelumnya telah dianggap bekerja terutama 

melalui gangguan membran mikroba, namun, baru-baru ini dilaporkan 

juga secara selektif mengikat dan mengembun DNA bakteri, menahan 

pembelahan sel bakteri (E. Efendi, 2019). 

2. Tujuan  

Tujuan pemberian Polyhexamethylene biguanide (PHMB) pada 

perawatan luka adalah mempercepat penyembuhan luka. 

3. Mekanisme 

Mekanisme aksi antimikroba mekanis ini dapat membantu 

menjelaskan mengapa PHMB memiliki risiko rendah untuk resistensi 

antimikroba, yang belum pernah ada direkam meskipun pengujian 

ekstensif sejak sintesis pertama. Sel mamalia relatif tidak terpengaruh 

oleh polimer karena dipisahkan menjadi endosom, tampaknya 

melindungi inti dari efek berbahaya, menyebabkan penutupan luka lebih 

cepat dibandingkan dengan antimikroba lainnya. Ada banyak perawatan 

antiseptik berbeda yang saat ini digunakan dalam perawatan kesehatan, 

dan banyak sistem pengiriman yang berbeda sedang diselidiki. Misalnya, 



 

 

nanopartikel perak telah menunjukkan harapan dalam sistem pengiriman 

hidrogel dan mikroemulsi, klorheksidin dalam bentuk gel telah 

menunjukkan sifat antimikroba yang kuat, dan pembalut busa povidone-

iodine sepenuhnya mencegah infeksi dalam studi fase 4 prospektif (E. 

Efendi, 2019).  

Dalam hal ini metode untuk perawatan luka memakai dressing 

luka yang modern dengan menciptakan kondisi lingkungan luka yang 

lembab menggunakan dressing PHMB Gel (Polyhexamethylene 

biguanide). PHMB (Polyhexamethylene biguanide) adalah senyawa 

sintetis yang memiliki struktur serupa sebagai agen dressing 

antimikroba. Alasan penggnaan PHMB Gel ini karena memiliki banyak 

keuntungan ketika digunakan pada luka kronis dan akut untuk tingkat 

penyembuhan luka, diantaranya dapat mendebridement slough, 

mendorong pembentukan jaringan granulasi, risiko sensitivitas rendah, 

memudahkan pengambilan biofilm dan mengurangi koloni bakteri yang 

dapat mengekang infeksi (Welch & Forder, 2016). Selain itu Agen 

PHMB (Polihhexamethylene Biguanide) terbukti mengurangi rasa sakit 

lebih efektif daripada perawatan kontrol. Ini kemungkinan terkait dengan 

pengurangan cepat beban bakteri, karena rasa sakit adalah indikator 

infeksi dengan spesifisitas 100% (Tan, Mordiffi, & Lang, 2016). 

4. Kontraindikasi 

Meskipun penelitian komprehensif tentang antiseptik untuk 

pengendalian infeksi luka, banyak yang memiliki efek samping yang 

tidak diinginkan atau memiliki sistem pengiriman yang buruk: Perak 

menyebabkan sensitisasi kulit dan memiliki penetrasi jaringan yang 

terbatas; klorheksidin menyebabkan sensitisasi kulit; antiseptik berbasis 



 

 

yodium menodai kulit dan beberapa sistem pengiriman yodium dapat 

mengurangi penyembuhan luka atau menyebabkan sensitisasi kulit. Oleh 

karena itu, ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut tentang 

antimikroba alternatif dan sistem pengiriman yang dapat memberikan 

pengurangan efek samping (E. Efendi, 2019). 

5. Prosedur  

Prosedur perawatan mengguanakan Polihexamethylene Biguanide 

dilakukan dengan Standar Operasional prosedur. 

  



 

 

Table 2.3 Standar Operasional Prosedur 

Perawatan luka menggunakan PHMB Gel (Polihhexamethylene 

Biguanide Gel) 

Pengertian Suatu tehnik aseptik yang bertujuan membersihkan luka dari debris untuk 

mempercepat proses penyembuhan luka 

Tujuan 1. Mencegah infeksi  

2. Membantu penyembuhan luka 

Indikasi Perawatan luka akut dan kronis yang berisiko infeksi, dengan eksudat 

rendah ke sedang. 

Alat-alat 1. Pincet anatomi 1  

2. Kassa Steril  

3. Handscoon 1 pasang.  

4. Bengkok  

5. Cairan NaCl 0,9%  

6. Penggaris luka  

7. Underpad/ alas  

8. Perekat/ hypafix  

9. Sarung tangan/handscone bersih atau steril  

10. Dressing Antimikrobial PHMB Gel 

Prosedur 

Perawatan 

1. Tahap Persiapan  

a. Memberitahukan klien tentang tindakan yang akan dilakukan 

b. Menyiapkan lingkungan klien dan menutup tabir tempat tidur 

c. Mengatur posisi tidur klien  

2. Tahap Kerja  

a. Mencuci tangan   

b. Menggunakan sarung tangan disposible  

c. Basahi luka dengan cairan NaCl 0,9%  

d. Basahi kasa dengan sabun kemudian cuci luka sampai bersih dari 

kotoran (gunakan teknik memutar searah jarum jam dari dalam ke 

area luar  

e. Lakukan debridement pada jaringan  

f. Bersihkan menggunakan NaCl 0,9%  

g. Keringkan daerah luka dan pastikan area daerah luka bersih dari 

kotoran  

h. Melakukan pengkajian luka: lokasi, stage, dasar luka (merah, 

kuning, hijau, hitam, merah), tipe jaringan, pengukuran luka, cairan 

luka, bau/aroma, tepi luka, kulit sekitar luka, tanda infeksi, nyeri  

i. Aplikasikan PHMB Gel ke bagian luka lalu tutup dengan 

secondary dressing  

j. Aplikasi untuk luka dangkal atau rata: aplikasikan PHMB gel pada 

luka, aplikasikan kira-kira setebal 1mm 1cm. Tutup dengan 

dressing sekunder.  

k. Aplikasi untuk luka yang dalam: bercelah, aplikasikan 1-3 cm 

PHMB Gel. Tutup atau lapisi luka dengan dressing sekunder tanpa 

penekanan. k. PHMB Gel dapat digunakan sampai dengan 56 hari 

sesudah kemasan dibuka  

l. Merapikan pasien 

3. Tahap Terminasi 

a. Mengevaluasi hasil tindakan  

b. Berpamitan dengan klien 

c. Mencuci tangan  

d. Dokumentas 

   Sumber: (Lut Titi Handayani, 2016) 



 

 

6. Kriteria Evaluasi 

Evaluasi yang dilihat dari hasil pengaplikasian Polihexamethylene 

Biguanide adalah bagaimana tingkat keparahan luka ebelum dan seudah 

dilakuakn imlementasi. Pengukuran dilakukan dengan  instrument 

Pengkajian Bates-Jensen Wound Assessment. 

Table 2.2 format Pengkajian Bates-Jensen Wound Assessment 

No Items Pengkajian Hasil tgl 

1 Ukuran Luka 1= P X L < 4 cm  

2= P X L 4 < 16cm  

3= P X L 16 < 36cm  

4= P X L 36 < 80cm  

5= P X L > 80cm 

  

2 Kedalaman 1= stage 1  

2= stage 2  

3= stage 3  

4= stage 4  

5= necrosis wound 

  

3 Tepi Luka 1= samar, tidak jelas terlihat  

2= batas tepi terlihat, menyat dengan dasar 

luka  

3= jelas, tidak menyatu dengan dasar luka  

4= jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, 

tebal  

5= jelas, fibrotic, parut tebal 

/hyperkeratonic 

  

4 GOA (Lubang 

Luka Dibawah 

Jaringan Sehat) 

1= tidakada  

2= goa< 2 cm di di area manapun  

3= goa 2-4 cm < 50 % pinggir luka  

4= goa 2-4 cm > 50% pinggir luka  

5= goa> 4 cm di area manapun 

  

5 Tipe Jaringan 

Nekrosis 

1 = Tidakada  

2= Putih atau abu-abu jaringan mati dan 

atau slough yang tidaklengket (mudah 

dihilangkan) 

3 = slough mudah dihilangkan  

4 = Lengket, lembutdanada jaringan parut 

palsu berwarna hitam (black eschar)  

5 = lengket berbata stegas, keras dan ada 

black eschar 

  

6 Jumlah Jaringan 

Nekrosis 

1=Tidak tampak  

2= 25% dari dasar luka 

3= 25% hingga 50% daridasarluka 

4 = 50% hingga < 75% dari dasar luka  

5 = 75% hingga 100% dari dasar luka 

  

7 Tipe Eksudat 1= tidak ada  

2= bloody  

3= serosanguineous  

4= serous  

  



 

 

5= purulent 

8 Jumlah Eksudat 1= kering 

2= moist  

3= sedikit  

4=sedang  

5= banyak 

  

9 Warna Kulit 

Sekitar Luka 

1= pink atau normal  

2= merah terang jika di tekan  

3=putih atau pucat atau hipopigmentasi  

4=merah gelap / abu2  

5=hitam atau hyperpigmentasi 

  

10 Jaringan Yang 

Edema 

1=no swelling atau edema  

2=non pitting edema kurang dari< 4 mm 

disekitar luka  

3=non pitting edema > 4 mm disekitar luka 

4=pitting edema kurang dari 4 mm 

disekitar luka 

5 = krepitasi atau pitting edema >4 mm 

  

11 Pengerasan 

Jaringan Tepi 

1 = Tidak ada  

2=Pengerasan < 2 cm di sebagian kecil 

sekitar luka 

3=Pengerasan 2-4 cm menyebar < 50% di 

tepi luka 

4=Pengerasan 2-4 cm menyebar > 50% di 

tepi luka 

5=pengerasan> 4 cm di seluruh tepi luka 

  

12 Jaringan 

Granulasi 

1= kulit utuh atau stage 1  

2= terang 100 % jaringan granulasi  

3= terang 50 % jaringan granulasi  

4= granulasi 25 %  

5= tidak ada jaringan granulasi 

  

13 Epitelisasi 1=100 % epitelisasi  

2= 75 % - 100 % epitelisasi  

3= 50 % - 75% epitelisasi  

4= 25 % - 50 % epitelisasi  

5= < 25 % epitelisasi 

  

TOTAL SKOR   

sumber:  (Carlsson, 2019) 

 

Gambar 2.2 Wound Status Continuum 

 

 

 

 

Sumber: (Subrata, 2015) 

 



 

 

 

Keterangan : 

13-20 : tingkat keparahan minimal  

21-30: tingkat keparahan ringan  

31-40: tingkat keparahan sedang  

41-65: tingkat keparahan ekstrem 

7. Artikel utama Polihexamethylene Biguanide dan pendukung 

Polihexamethylene Biguanide  (PHMB) Gel diindikasikan untuk 

pembersihan, penyerapan bau luka, dekontaminasi dan pelembab luka 

akut dan luka kronis pada ulkus kaki diabetik, ulkus kaki, ulkus tekan, 

luka pasca operasi serta luka bakar (Wound & Solution, 2016). Luka 

kronis dapat menghasilkan eksudat dan biofilm yang berlebihan, dan 

membutuhkan antibakteri yang diresapi atau pembalut gel yang tepat 

untuk mengurangi dan menghilangkan biofilm untuk penyembuhan luka. 

Berdasarkan jurnal penelitian dengan kasus luka pada Diabetes Melitus 

tipe 2. Kondisi ulkus berukuran 2,6 cm x 2,6 cm, memiliki 10% slough 

dan 90% granulasi ke dasar, kalus maserasi dan tingkat eksudat moderat. 

Kaki menunjukkan tanda-tanda infeksi, termasuk panas dan eritema, dan 

pasien mengalami peningkatan suhu dan merasa demam serta tidak ada 

rasa sakit yang dilaporkan karena neuropati. Dalam penatalaksanaan 

perawatan kaki ulkus diabetik selama 4 minggu menggunakan PHMB 

(Polihhexamethylene Biguanide) mampu  memperlihatkan pengurangan  

luas luka hingga 53% dari penilaian awal (Welch, 2016) 

Penurunan kerusakan integritas kulit dengan aplikasi 

Polihexamethylene Biguanide  juga berhasil dilakuakan pada penelitian 

(F. Efendi et al., 2021). Penelitian dilakukan selama 12 kali pemberian 



 

 

dengan hasil sebelum dilakukan perawatan luka, luas luka 34 dan setelah 

dilakukan perawatan menjadi 26. Perawatan  luka menunjukkan adanya 

pengaruh pemberian Polihexamethylene Biguanide  terhadap tingkat 

keparahan luka. Sejalan dengan penelitian yang dilakuakan oleh (Kurnia, 

Sumangkut, & Hatibie, 2017) yang mengatakan pemberian 

Polihexamethylene Biguanide  pada luka dapat mempercepat proses 

penyembuhan luka penyandang Diabetes Melitus dengan ulkus yang 

disertai infeksi.  

  



 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Rancangan Studi Kasus  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. 

Menurut (Nasaruddin, Aminullah, & Syarifuddin, 2017) studi kasus adalah 

pengkajian secara mendalam terhadap suatu kasus. Kasus yang dikaji mulai 

dari skala umum sampai dengan detail masalah kasus yang akan di angkat. 

Masalah studi kasus bisa dilakukan secara mendalam dengan proses 

pengumpulan data dengan wawancara, obervasi lapangan dan dokumentasi.  

B. Subyek Studi Kasus  

 Subjek yang dilakukan penelitian pada studi kasus ini adalah individu atau 

klien. Kasus yang diangkat pada penelitian ini memiliki kriteria inklusi dan 

ekslusi. Kriteria inklusis adalah pasien memiliki diagnosa Diabetes melitus, 

sedang melakukan perawatan, memiliki luka. Kriteria ekslusi adalah klien 

tidak memiliki masalah kerusakan integritas jaringan. 

C. Fokus Studi Kasus  

 Fokus studi kasus ini adalah melakukan proses asuhan keperawatan 

terhadap masalah yang akan dikaji secara mendalam. Masalah yang diangkat 

adalah analisis asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Melitus dengan 

Komplikasi Ulkus Diabetik menggunakan intervensi aplikasi 

Polyhexametilene Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar. 

D. Instrumen Studi Kasus  

Instrumen pada penelitian ini menggunakan format pengkajian asuhan 

keperawatan medikal bedah, format Pengkajian Bates-Jensen Wound 

Assessment untuk melihat tingkat berat luka dan sesuai dengan Standar 



 

 

Operasional Prosedur Perawatan luka menggunakan PHMB Gel 

(Polihhexamethylene Biguanide Gel). 

E. Prosedur Studi Kasus  

Prosedur penelitian berisi tentang uraian proses dalam melakukan studi 

kasus yang terdiri dari beberapa tahap antara lain: pertama, Persiapan. 

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus. Kedua, 

Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Ketiga Penyusunan Laporan. Laporan disusun 

berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah. 

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus  

Penelitian dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar, gedung E lantai 3 

ruang perawatan Mamminasa Baji. Pengambilan data dilakukan pada hari 

Senin, 24 Mei 2021. 

G. Analisis Data dan Penyajian Data  

Analisis pengkajian data dilakukan secara wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Pengkajian dilakukan pada saat praktek departemen 

keperawatan medikal bedah. Hasil pengkajian kemudian dituangkan dalam 

pendokumentasian secara naratif. 

H. Etika Studi Kasus  

Prinsip etik keperawatan yang diterapkan saat melakukan penelitian pada 

kasus ini adalah prinsip beneficience, fidelity dan justice. Prinsip beneficience 

atau kebaikan adalah memberikan perawatan yang baik dan tidak merugikan. 

Pada kasus ini pasien tidak mampu melakukan perawatan luka mandiri 

sehingga tugas sebagai perawat adalah memberikan asuhan keperawatan 

perawatan luka yang baik dan benar. Perawatan luka yang dilakukan 

memerluka waktu yang lumayan lama dengan jangka waktu yang panjang 



 

 

sehingga prinsip etik selanjutnya yangharus dimiliki perawat adalah fidelity 

atau menepati janji. Perawatan luka yang dilakukan pada kasus ini dilakukan 

setiap hari secara konsisten.  
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BAB IV  

LAPORAN KASUS 

A. Pengkajian  

I.Identitas 

A. Pasien 

Nama   : Ny. A 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Umur   : 57 Tahun 

Agama   : Islam 

Status Perkawinan  : Menikah 

Pekerjaan   : IRT 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Alamat   : Pallangga, Gowa 

No. Rekam Medik  : 387 *** 

Diagnosa Medis  : Diabetes Melitus  

Tanggal masuk RS : 17 Mei 2021 

Tanggal Pengkajian : 24 Mei 2021 

B. Penanggung Jawab 

Nama   : Tn. H 

Umur   : 60 Tahun 

Pendidikan  : SMA 

Alamat   : Pallangga, Gowa 

II.Riwayat Kesehatan 

A. Riwayat Penyakit Pasien 

1. Riwayat Kesehatan Sekarang 

a. Keluhan Utama 
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Pasien mengatakan nyeri pada kaki kiri 

b. Kronologi Penyakit Saat Ini 

Tn. H mengatakan bulan 01, 2020 pasien melakukan amputasi 

pertama pada kaki kanan sampai pertengahan betis. 2 bulan 

kemudian dilakukan amputasi ke 2 pada kaki kanan sampai 

pertengahan paha karena lukanya membusuk. Kaki kiri pada saat 

itu baru berair. 1 bulan terakhir kaki kiri sudah menghitam sampai 

pergelangan kaki dan rencana amputasi sebentar jam 11.00 tanggal 

24 Mei 2021. Terdapat luka ulkus diabetik pada pinggang bagian 

belakang Ny. A yang diakibatkan oleh tirah baring. 

c. Apa yang diharapkan pasien dari pelayanan kesehatan 

Pasien mengatakan pasrah dengan penyakitnya namun sangat 

berharap setelah operasi bisa lebih baik lagi. 

2. Riwayat Penyakit Masa Lalu 

a. Penyakit masa anak-anak 

Ny. A mengatakan tidak sakit-sakit waktu anak-anak. 

b. Imunisasi 

Ny. A mengatakan imunisasinya lengkap. 

c. Alergi 

Pasien mengatakan tidak memiliki makanan elergi. 

d. Pengobatan terakhir 

Pasien mengatakan selalu mengontrol penyakitnya ke poli dan 

dokter. 
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B. Riwayat Kesehatan Keluarga 

1. Genogram 

G1    

 

G2 

 

 

G3 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Laki-laki      : Perkawinan 

 : Perempuan      : Serumah 

 : Meninggal      : Keturunan 

  ? : Usia tidak diketahui     : Klien 

G1 : Kakek dan Nenek pasien telah meninggal dunia karena faktor 

  Degenerative. 

G2 : Ayah dan ibu pasien sudah meninggal. Ibu pasien meninggal      

karena serangan jantung. 

G3 : Pasien 6 bersaudarah.5 saudara pasien meninggal karena riwayat 

penyakit Diabetes. 

a. Dengan siapa klien tinggal dan berapa jumlah keluarga 

Keluarga pasien mengatakan tinggal bertiga yaitu pasien, suami dan 

anaknya. 

 

 

x 

x 

x 
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b. Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa 

Keluarga pasien mengatakan 5 saudara dari pasien yang meninggal 

memiliki riwayat diabetes. 

c. Apakah ada  keluarga yang mempunya penyakit menular atau 

menurun 

Pasien mengatakan tidak memiliki kelurga yang memiliki penyakit 

menular. 

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

keluarga sakit 

Pasien mengatakan apabila ada keluarganya sakit maka keluarganya 

akan saling mendukung. 

C. Pengkajian Biologis 

1. Rasa Aman Dan Nyaman 

a. Apakah ada nyeri : ya 

P   : Pasien mengatakan nyeri saat bergerak. 

Q  : Pasien mengatakan nyeri seperti ditekan. 

R  : Pasien mengatakan nyeri pada kaki kiri dan pinggang bagian 

belakang. 

S   : Skala nyeri 4. 

T : Pasien mengatakan nyeri hilang timbul. Pasien nampak 

meringis. 

b. Apakah mengganggu  aktifitas 

Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan menggangu aktifitasnya 

dan kondisinya sekarang sangat tidak nyaman. 

c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi/ menghilangkan nyeri 
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Pasien mengatakan ketika nyerinya timbul pasien hanya diam dan 

beristigfar. 

d. apakah ada riwayat pembedahan 

pasien mengatakan ini akan dilakukan operasi ke 3. Pasien 

mengatakan khawatir dengan kondisinya sekarang. 

2. Aktifitas Istirahat Tidur 

a. Aktifitas 

1) Apakah klien selalu berolahraga? Jenis olahraga 

Pasien mengatakan sebelum sakit dirinya sering berolahraga. 

Pasien mengatakan saat sakit tidak pernah berolahraga, pasien 

mengatakan hanya bisa beraktifitas ditempat tidur seperti 

nonton dan makan. 

2) Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktifitas 

Nampak semua aktifitas pasien dibantu oleh keluarga 

3) Apakah ada gangguan aktifitas 

Pasien mengatakan sudah tidak mampu melakukan aktifitas 

sendiri. Pasien mengatakan semua aktivitas dibantu oleh 

keluarga. 

4) Apakah klien mempunyai keterampilan khusus 

Pasien mengatakan pintar masak. Saat sehat pasien sering 

memasakkan keluarganya. 

5) Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah 

perlu bantuan 

Pasien mengatakan perlu bantuan untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-harinya. 

b. Istirahat 
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1) Kapan dan berapa lama klien beristirahat 

Pasien mengatakan sebelum sakit istirahatnya cukup dan 

selama dirumah sakit dia tidak pernah tenang. Pasien nampak 

cemas. 

2) Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang 

Sebelum sakit  pasien mengatakan suka memasak didapur. 

3) Apakah pengisian waktu luang sesuai hobby 

Iya, Pasien mengtakan hobby memasak, sebelum sakit dia 

senang memasak. 

4) Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini 

Pasien mengatakan istirahatnya kurang. 

c. Tidur 

1) Bagaimana pola tidur klien?  

Pasien susah tidur. 

2) Apakah kondisi saat ini menganggu klien 

Pasien mengatakan terganggu dengan kondisi kesehatannya 

saat ini. 

3) Apakah klien terbiasa meminum obat penenang sebelum tidur 

Pasien mengatakan tidak pernah meminum obat tidur. 

4) Bagaimana kebiasaan tidur 

Pasien mengatakan sebelum sakit sebelum tidur nonton Tv 

bersama keluarga dan  saat sakit pasien mengatakan sebelum 

tidur cerita-cerita dengan suaminya. 

5) Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya? 

Sebelum sakit pasien tidur 8 jam dan saat sakit pasien tidur 7 

jam. 
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6) Apakah klien sering terjaga saat tidur 

Pasien mengatakan kadang terjaga. 

7) Pernahkan mengalami gangguan tidur 

Pasien mengatakan akhir-akhir ini seing cemas karena akan 

diakukan amputasi. 

8) Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut 

Pasien mengatakan cemas. Pasien nampak gelisah. 

d. Cairan 

1) Berapa banyak klien minum perhari 

Pasien mengatakan sebelum sakit minum <1L/hari. Pasien 

mengatakan saat sakit minum >1,5 L/hari. 

2) Minuman apa yang disukai klien dan yang biasa diminum 

klien 

Pasien mengatakan sebelum sakit suka minum minuman yang 

berasa, setelah sakit pasien hanya minum air putih. 

3) Apakah ada minuman yang disukai/pantangan 

Pasien mengatakan suka minum susu tapi sekarang sakit jadi 

pasien tidak minum susu lagi. 

4) Apakah klien terbiasa minum alkohol 

Pasien mengatakn tidak minum alkohol. 

5) Bagaimana pola pemenuhan cairan perhari 

Pasien mengatakan saat haus, ia minum. 

6) Ada program pembatasan cairan 

Pasien mengatakan tidak ada pembatasan cairan. 

e. Nutrisi 

1) Apa yang biasa dimakan klien tiap hari 
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Pasien mengatakan makan nasi, ikan dan sayur. 

2) Bagaimana pola pemenuhan nutris klien? Berapa kali perhari 

Sebelum sakit pasien mengatakan makan 3 kali sehari 

denganporsi basar. Saat sakit pasien mengatakan makan 3 kali 

sehari dengan porsih yang di takar. 

3) Apakah ada makanan kesukaan, makanan yang dipantang 

Pasien mengatakan suka makan nasi kuning. Dan tidak ada 

makanan pantangan. 

4) Apakah ada riwayat alergi terhadap makanan 

Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat elergi makanan. 

5) Apakah ada kesulitan menelan? Mengunyah? 

Pasien mengatakan tidak memiliki kesulitan dalam menelan. 

6) Apakaha ada alat bantu dalam makan? Sonde, infus 

Nampak tidak terpasang alat bantu makan. 

7) Apakah ada yang menyebabkan gangguan pencernaan 

Pasien mengatakan tidak memiliki gangguan pencernaan. 

8) Bagaimanan kondisi gigi geligi klien? Jumlah gigi? Gigi 

palsu? Kekuatan gigi? 

Nampak gigi pasien masi utuh semua. 

9) Ada riwayat pembedahan dan pengobatan yang berkaitan 

dengan sistem pencernaan 

Tidak ada. 

10) Adakah program diet bagi klien? Jenis? Bila ada, jelaskan 

secara rinci 

Pasien mengatakan hanya mengurangi porsi makan nasinya 

setiap kali makan. 
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f. Eliminasi: Urine dan Feses 

1) Elimisasi feses 

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

karakteristik feses? 

Pasien buang air besar 1 kali sehari di pagi hari.  

b) Apakah terbiasa menggunakan obat pencahar 

Pasien mengatakan tidak pernah menggunakan obat 

pelancar BAB. 

c) Apakah ada kesulitan 

Pasien mengatakan tidak memiliki masalah dalam BAB. 

d) Usaha yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah 

Pasien mengatakan sampai sekarang belum pernah 

memiliki masalah BAB. 

e) Apakah klien menggunakan alat bantu defekasi 

Nampak pasien BAB di tempat tidur. Setiap pagi keluarga 

membersihkan popok yang digunakan pasien. 

2) Eliminasi urine 

a) Apakah BAK klien teratur? 

Pasien mengatakan BAK sekitar 5-6 kali sehari. 

b) Bagaimana polam frekuensi, waktu, karakteristik, serta 

perubahan yang terjadi dalam miksi 

Pasien mengatakan ganti popok 1-2 kali sehari. 

c) Bagaimana pola perubahan miksi klien 

Pasien mengatakan BAK sesuai berapa yang dia minum, 

jika minum banyak maka akan BAK lebih berkali-kali.  
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d) Apakah ada riwayat pembedahan, apakah menggunakan 

alat bantu dalam miksi 

Pasien mengatakan pernah di lakukan pembedah pada 

kaki, nampak terpasang kateter urin.  

e) Bila menggunakan  alat bantu sudah berapa lama 

Pasien nampak menggunakan kateter urin dan popok. 

Keluarga pasien mengatakan pasien menggunakan kateter 

urin setelah dilakukan operasi sedangkan menggunakan 

popok dewasa sudah lama sejak pasien tidak bisa lagi 

melakukan aktivitas secara mandiri. 

g. Kebutuhan Oksigenasi dan Karbondioksida 

1) Pernapasan 

a) Apakah ada kesulitan dalam bernafas? Bunyi nafas? 

Pasien mengatakan tidak memiliki gangguan dalam 

bernapas. Tidak ada suara napas tambahan.  

b) Apakah yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah 

Pasien mengatakan tidak memiliki masalah dalam 

pernapasan. 

c) Posisi yang nyaman bagi pasien 

Pasien mengatakan nyaman berbaring. pasien nampak 

terbaring. 

d) Apakah klien terbiasa merokok? Obat-obatan untuk 

melancarkan pernapasan? 

Pasien mengatakan tidak merokok, pasien tidak 

menggunakan obat untuk melancarka pernapasan. 
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e) Apakah ada alergi terhadap debu, obat-obatan dan lain-

lain 

Pasien mengatakan tidak memiliki elergi debu dan lain-

lain. 

f) Apakah klien pernah dirawat dengan gangguan 

pernapasan 

Pasien mengatakan tidak pernah dirawat dengan 

gangguan pernapasan. 

2) Kardiovaskuler 

a) Apakah klien cepat lelah 

Pasien mengatakan tidak muda lelah. 

b) Apakah ada keluhan berdebar-debar? Nyeridada yang 

menyebar? Pusing? Rasa berat didada? 

Pasien mengatakan tidak memiliki gejala seperti itu. 

c) Apakah klien menggunakan alat pacu jantung 

Pasien mengatakan tidak menggunakan alat pacu jantung. 

d) Apakah klien mendapat obat untuk mengatasi gangguan 

kardiovaskuler 

Pasien mengatakan tidak mengkonsumsi obat jantung. 

h. Personal Hygiene 

1) Bagaimana pola personal hygiene ? berapa kali mandi, gosok 

gigi, dan lain-lain 

Sebelum sakit pasien mengatakan mandi 2 kali sehari dan 

selama sakit nampak suami pasien memandikan pasien 1 kali 

sehari dipagi hari. 

2) Berapa hari klien terbiasa cuci rambut 
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Pasien mengatakan sebelum sakit cuci rambut 2 kali 

seminggu, saat sakit pasien di cucikan rambutnya 1 kali 

seminggu. 

3) Apakah klien memerlukan bantuan dalam melakukan personal 

hygiene. 

Pasien nampak menggunakan bantuan dari suami dan perawat 

dalam melakukan personal hygiene 

i. Sex 

1) Apakah ada kesulitan dalam hubungan seksual 

Pasien mengatakan selama sakit, pasien dan suami tidak 

pernah berhubungan seksual. 

2) Apakah penyakit sekarang mempengaruhi/menganggu fungsi 

seksual. 

Suami pasien mengatakan istrinya sudah tidak bisa lagi. 

D. Pengkajian Psikososial Dan Spiritual 

1. Psikologi 

a. Status emosi 

1) Pasien nampak mampu mengekspresikan perasaannya. 

2) Pasien nampak cemas. 

3) Pasien nampak khawatir untuk menghadapi meja operasi. 

b. Konsep diri 

1) Pasien mengatakan dia seorang istri yang memiliki 5 orang 

anak. 

2) Pasien mengatakan dia harus sembuh dengan kondisinya yang 

sekarang. 
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3) Pasien nampak berbaring di tempat tidur dan nampak bercerita 

kepada anak-anaknya. 

2. Hubungan Sosial 

1) Pasien megatakan memilik banyak teman. 

2) Pasien mengatakan tetangganya sangat baik. 

3) Pasien mengatakan sangat mempercayai suaminya. 

3. Spiritual 

1) Pasien beragama islam. 

2) Pasien mengatakan tidak terlalu percaya dengan dukun. 

3) Selama sakit pasien tidak perna sholat. 

III.Pemeriksaan Fisik 

1. Kesadaran  : Composimentris GCS:15 

2. Kesadaran umum : tampak lemah 

3. TTV sign TD : 110/70 MmHg  P : 20 x/i 

N : 88 x/I    S : 36,5°C 

Spo2 : 95% 

4. TB : 152 cm IMT : 31,3 

BB : 72 kg 

5. Warna kulit : coklat 

6. Kelainan kulit : struktur kulit luka-luka dan kering. 
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Pemeriksaan Head To Tde 

 Keadaan Umum Pasien 

Kepala 

 

 

 

 

Leher 

 

 

Dada 

 

 

 

Abdomen 

 

 

 

Genetalia 

 

Ekstremitas 

 

- Bentuk kepala bulat, normal, kulit kepala bersih, rambut warna 

hitam. 

- Mata nampak bersih, penglihatan normal, refleks pupil baik, 

sklera putih, konjungtiva merah muda. 

- Telinga nampak bersih, tidak ada sekret, tidak ada nyeri telinga, 

pendengaran bagus. 

- Hidung nampak bersih, tidak ada nyeri tekan, penciuman baik. 

- Mulut nampak bersih, gigi sedikit warna kuning, gigi sebagian 

sudah tida ada, lidah bersih, perasa bagus. 

 

- Inpeksi: leher nampak simetris, tidak ada udem atau 

pembesaran kelenjar tiroid. 

- Palpasi: pasien menngatakan tidak ada nyeri telan. 

 

- Inspeksi : bentuk dada simetris, pernafasan 20 x/i, tidak ada 

pernafasan cuping hidung, tidak ada otot bantu pernapasan. 

- auskultasi : tidak ada suara tambahan, bentuk dada sama antara 

kiri dan kanan, ekspansi paru simetris antara kiri dan kanan. 

- Perkusi : suara sonor 

- Palpasi : tidak terdapat nyeri tekan, RR : 20 x/i. 

 

- Inspeksi : perut nampak simetris, warna kulit coklat, turgor 

kulit bagus, tidak ada bekas luka. 

- Auskultasi : peristaltik usus 10 x/i. 

- Perkusi : tidak ada penumpukan cairan, tidak ada 

kembung/udara. 

- Palpasi : kekuatan otot lemah, tidak ada massa/tumor, tida 

teraba adanya pembesaran hepar. 

 

- Inspeksi : Terpasang kateter. 

- Palpasi : Tida teraba penumpukan urine. 

 

- Atas : pasien memiliki jari-jari tangan lengkap, terpasang infus 

NaCl. 

- Bawah : kekuatan otot menurun        4    4 

                                                                 3    3 

Kaki sudah teramputasi pada kaki kiri dan kanan hingga paha. 

Terdapat luka lecet pada sela-sela selangkangan pasien. Terdapat 

ulkus pada pinggang bagian belakang pasien. Luas luka 6x4 cm, ada 

bauh, warna luka merah gelap, kedalaman luka 4 cm. 

Tabel 4. 1 Pemeriksaan Fisik 
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IV.Pemeriksaan Penunjang ; Tanggal 21-05-2021 

Jenis Pemeriksaan Hasil  Rujukan  Satuan  

Darah Rutin 

WBC 

GRA 

HCT 

MCV 

GRA 

PLT 

Kimia darah 

Glukosa darah sewaktu 

 

19.44 

15.60 

31.0 

79.1 

80.2 

574 

 

160 

 

4.0-10.0 

1.3-6.7 

40-50 

80.0-96.0 

50-70 

150-400 

 

< 200 

 

10^3/ul 

10^3/ul 

% 

fL 

% 

10^3/ul 

 

mg/dL 

Tabel 4.2 Pemeriksaan Penunjang 
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V.Terapi Yang Diberikan  

1. Metronidazole adalah obat antibiotic untuk infeksi bakteri. 8 jam / IV 

2. Meropenum adalah obat antibiotic untuk menghentikan pertumbuhan dan 

perkembangan bakteri dengan cara menghambat pembentukan dan 

perkembangan bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding 

dengan sel bakteri. 8 jam / IV 

3. Ameprazole adalah obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit-

penyakit refluks gustroesofagus, ulku peptikum dan sindrom zollinger-

ellison. 40 mg / hari 

4. Cairan NaCl 0,9% untuk pemenuhan cairan. 20 tpm  

5. Prontosan pemberih luka 1x / hari 
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Klasifikasi Data 

Nama : Ny. A       No. Rekam Medik : 387 *** 

Umur : 57 Tahun     Diagnosa : DM 

Data Subjektif Data Objektif 

1. Pasien mengatakan nyeri saat bergerak 

2. Pasien mengatakan hanya bisa beraktivitas 

ditempat tidur seperti nonton dan makan. 

3. Pasien mengatakan semua aktivitas dibantu 

oleh keluarga 

4. Pasien mengatakan khawatir dengan 

kondisinya sekarang 

5. Pasien mengatakan tidak berdaya 

6. P   : Pasien mengatakan nyeri saat bergerak. 

Q : Pasien mengatakan nyeri seperti ditekan. 

R  : Pasien mengatakan nyeri pada kaki kiri 

dan pinggang bagian belakang. 

S   : Skala nyeri 4. 

T : Pasien mengatakan nyeri hilang timbul. 

 

1. Penyakit Diabetes Melitus  

2. Satu bulan terakhir kaki kiri sudah hitam 

sampai pergelangan kaki dan rencana 

amputasi sebentar jam 11.00 tanggal 

24/05/2021 

3. Struktur kulit luka-luka 

4. Terdapat ulkus diabetik pada pinggang 

bagian belakang. Luas luka 6x4 cm, ada 

bauh, warna luka merah gelap, kedalaman 

luka 4 cm. 

5. Kekuatan otot menurun    4    4 

                                          3    3 

6. Terpasang kateter urin 

7. Terpasang infus 

8. Kedua kaki sudah teramputasi 

9. Pasien tampak meringis 

10. Pasien susah tidur 

11. Pasien nampak gelisah 

12. TTV 

          TD: 100/70 MmHg 

          N  : 88 x/i 

          P   : 20 x/i 

          S   : 36,5 0C 

          Spo2 : 95% 

Tabel 4.3 Klasifikasi Data 
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Analisa Data 

Nama : Ny. A       No. Rekam Medik : 387 *** 

Umur : 57 Tahun     Diagnosa : DM 

No Data Etiologi Masalah 

1 Ds : - 

Do :  

1.  Terdapat ulkus diabetik 

pada pinggang bagian 

belang. 

2.  Struktur kulit luka-luka. 

3.  Satu bulan terakhir 

kakikiri sudah hitam 

sampai pergelangan kaki. 

4.  Diagnose medis Diabetes 

Melitus  

Faktor genetic 

Kerusakan pankreas 

Resistensi insulin 

Glukosa dalam sel menurun 

Glukosa dalam darah meningkat 

(Hiperglikemia) 

Arterosklerosis 

Mirkoangiopati 

Sensibilitas menurun (Neuropati) 

Mudah terluka 

Gangguan integritas kulit/ 

jaringan 

Gangguan Integritas 

Jaringan 

2 Ds : 

1.  Pasien mengatakan nyeri 

saat bergerak 

2.  Pasien mengatakan 

hanya bisa beraktifitas 

ditempat tidur seperti 

nonton dan makan. 

3.  Pasien mengatakan 

semua aktivitas dibantu 

oleh keluarga. 

Do : 

1.  Kedua kaki sudah 

teramputasi 

2.  Kekuatan otot menurun                                       

4    4 

3     3 

3.  Terpaang kateter urin 

4. Terpasang infus NaCl 

Faktor genetic 

Kerusakan pankreas 

Resistensi insulin 

Glukosa dalam sel menurun 

Glukosa dalam darah meningkat 

(Hiperglikemia) 

Arterioklerosis 

alirran darah lambat, iskemik 

Dekubitus  

Luka, susah sembuh 

Amputasi  

Gangguan Mobilitas Fisik 

Gangguan Mobilitas 

Fisik 

3 Ds :  

P   : Pasien mengatakan 

nyeri saat bergerak. 

Q  : Pasien mengatakan 

nyeri seperti ditekan. 

Faktor genetic 

Kerusakan pankreas 

Resistensi insulin 

Nyeri Akut 
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R  : Pasien mengatakan 

nyeri pada kaki kiri dan 

pinggang bagian 

belakang. 

S   : Skala nyeri 4. 

T : Pasien mengatakan 

nyeri hilang timbul. 

Do :  

1.  Pasien tampak meringis 

2.  TTV 

TD: 100/70 MmHg 

N  : 88 x/i 

P   : 20 x/i 

S   : 36,5 0C 

Spo2 : 95% 

Glukosa dalam sel menurun 

Glukosa dalam darah meningkat 

(Hiperglikemia) 

Arteroklerosis  

Aliran darah lambat 

Iskemik jaringan 

Dekubitus 

Luka susah sembuh 

Amputasi 

Pelepasan mediator kimia 

(bradikinin, prostaglandin) 

Dipersepsikan di hipotalamus 

Infus kesaraf yang luka atau 

cedera 

Nyeri Akut 

4 Ds : 

1.  Pasien mengatakan 

khawatir dengan 

kondisinya sekarang 

2.  Pasien mengatakan tidak 

berdaya 

Do :  

1.  Pasien nampak gelisah 

2.  Pasien susah tidur 

3.  TTV 

TD: 100/70 MmHg 

N  : 88 x/i 

P   : 20 x/i 

S   : 36,5 0C 

Spo2 : 95% 

Faktor genetic 

Kerusakan pankreas 

Resistensi insulin 

Glukosa dalam sel menurun 

Glukosa dalam darah meningkat 

(Hiperglikemia) 

Anabolisme protein menurun 

Kerusakan pada antibody 

Kekebalan tubuh menurun 

Neuropati sensori perifer 

Nekrosis luka 

Lama perawatan luka 

Kurang terpapar informasi 

Kurang pengetahuan 

Ansietas 

Ansietas 

5  Faktor Resiko 

1.  Diagnose medis Diabetes 

Faktor genetic 

Kerusakan pankreas 

Resiko Infeksi 
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Melitus  

2.  Terdapat ulkus diabetic 

pada pinggang bagian 

belakang 

3.  Luka bekas amputasi 

paha sebelah kiri. 

Resistensi insulin 

Glukosa dalam sel menurun 

Glukosa dalam darah meningkat 

(Hiperglikemia) 

Arteroklerosis 

Aliran darah lambat  

iskemik jaringan  

Dekubitus 

Resiko Infeksi 

Tabel 4.4 Analisis Data  

B. Dagnosis Keperawatan  

1. Gangguan integritas jaringan berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi tentang upaya mempertahankan/ melindungi integritas jaringan 

dibuktikan dengan kerusakan jaringan atai lapisan kulit. 

2. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot 

dibuktikan dengan gerak terbatas. 

3. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik dibuktikan dengan 

mengeluh nyeri dan tampak meringis. 

4. Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan 

dengan sulit tidur. 

5. Resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit
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C. Intervensi Keperawatan  

Nama : Ny. A       No. Rekam Medik : 387 *** 

Umur : 57 Tahun     Diagnosa : DM 

No. 
Diagnosa 

Keperawatan 

Luaran 

Keperawatan 
Intervensi Rasional 

1. 

 

Gangguan 

integritas 

jaringan 

berhubungan 

dengan 

kurang 

terpapar 

informasi 

tentang upaya 

mempertahan

kan/ 

melindungi 

integritas 

jaringan 

dibuktikan 

dengan 

kerusakan 

jaringan. 

Setelah 

dilakukan 

tidakan 

keperawatan 

selama 3x24 

jam, maka 

diharapkan 

integritas 

jaringan 

meningkat 

dengan kriteria 

hasil: kerusakan 

lapian jaringan 

sedang (3). 

 

Perawatan Luka 

Observasi : 

1. Monitor 

karakteristik luka 

 

2. Monitor tanda-

tanda infeksi 

Terapeutik : 

3. Perawatan luka 

 

4. Ubah posisi tiap 2 

jam jika tirah 

baring 

Edukasi : 

5. Anjurkan 

mengonsumsi 

makanan tinggi 

kalori dan protein 

 

 

1. Untuk mengetahui 

terjadinya gangguan 

integritas jaringan. 

2. Untuk mengetahui proses 

perkembangan luka 

 

 

3. Untuk 

mempercepatprosespeny

embuhan luka. 

4. Untuk mengurangi 

proses terjadinya 

kerusakan integritas 

jaringan pasien 

 

5. Untuk meningkatkan 

supan nutrisi 

2. Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan 

penurunan 

kekuatan otot 

dibuktikan 

dengan gerak 

terbatas. 

 

Setelah 

dilakukan 

tindakan asuhan 

keperawatan 

3x24 jam maka 

diharapkan 

mobilitas fisik 

meningkat 

dengan kriteria 

hasil pergerakan 

ektremitas 

meningkat dari  

4  4  menjadi  

5   5 

3   3         

3    3 

Dukungan mobilisasi 

Observasi : 

1. Identifikasi adanya 

nyeri atau keluhan 

fisik lainnya 

2. Identifikasi 

toleransi fisik 

melakukan 

pergerakan 

3. Monitor kondisi 

umum selama 

melakukan 

pergerakan 

Terapeutik : 

4. Fasilitasi melakukan 

pergerakan, jika 

perlu 

5. Libatkan keluarga 

untuk membantu 

 

 

1. Untuk mengetahui lokasi 

nyeri yang dirasakan 

pasien 

2. Untuk meminimalkan 

terjadinya cedera 

 

3. Untuk mengetahui 

tingkat kemempuan 

pasien dalam melakukan 

mobilissasi 

 

 

4. Untuk membantu pasien 

dalam melakukan 

pergerakan 

5. Untuk memberikan 

semangat akan rasa 
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pasien dalam 

melakukan 

pergerakan 

Edukasi : 

6. Anjurkan 

melakukan 

mobilisasi dini 

peduli untuk pasien 

6. Untuk melatih otot pasien 

melakukan pergerakan 

sedikit demi sedikit. 

3. Nyeri akut 

berhubungan 

dengan agen 

pencedera 

fisik 

dibuktikan 

dengan 

mengeluh 

nyeri dan 

tampak 

meringis. 

 

Setelah 

dilakukan 

tindakan asuhan 

keperawatan 

selama 3x24 

jam, maka 

diharapkan 

tingkat nyeri 

menurun dengan 

kriteria hasil : 

keluhan nyeri 

menurun 

Manajemen nyeri  

Observasi : 

1. Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi 

nyeri 

2. Identifikasi skala 

nyeri 

3. Identifikasi respon 

nyeri non verbal 

 

4. Identifikasi faktor 

yang memperberat 

dan meringankan 

nyeri 

Terapeutik : 

5. Berikan tekhnik 

nonfarmakologi 

untuk mengurangi 

rasa nyeri (relaksasi 

napas dalam) 

6. Kontrol lingkungan 

yang memperberat 

nyeri (suhu, posisi) 

Edukasi:  

7. Jelaskan penyebab 

dan pemicu nyeri 

Kolaborasi  : 

8. Berikan analgetik  

 

 

1. Untuk mengetahui lokasi, 

karakteristik, durasi dan 

frekuensi 

2. Untuk mengetahui sala 

nyeri 

3. Untuk melihat respon 

nyeri non verbal  

4. Untuk meningkatkan rasa 

nyaman 

 

 

 

5. Untuk meringankan rasa 

nyeri 

 

 

6. Untuk meminimalkan 

rasa nyeri dan 

memberikan rasa nyaman 

 

7. Untuk meningkatkan 

pengetahuan pasien dan 

keluarga 

 

8. Untuk meredahkan nyeri 

4. Ansietas 

berhubungan 

dengan 

kurang 

terpapar 

informasi 

dibuktikan 

dengan pasien 

gelisah dan 

sulit tidur. 

 

Setelah 

dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan 

ekspektasi 

ansietas 

menurun dengan 

kriteria hasil: 

perilaku gelisah 

menurun.  

Terapi Relaksasi  

Observasi : 

1. Identifikasi tekhnik 

relaksasi yang 

perna digunakan 

2. Periksa ketegangan 

otot, frekuensi nadi, 

suhu sesudah 

latihan. 

 

Terapeutik: 

 

1. Untuk mengetahui tehnik 

yang sudah di gunakan 

2. Untuk mengetahui hasil 

dari relaksasi yang 

digunakan 

 

 

3. Untuk memberikan rasa 
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3. Ciptakan 

lingkungan yang 

tenang dan tanpa 

gangguan 

4. Gunakan relaksasi 

sebagai strategi 

penunjang 

Edukasi : 

5. Jelaskan tujuan, 

manfaat dan 

batasan jenis 

relaksasi 

6. Anjurkan 

mengambil posisi 

yang nyaman 

7. Anjurkan sering 

mengulangi atau 

malatih tekhnik 

relaksasi yang di 

anjurkan 

aman dan nyaman 

4. Untuk menurunkan 

tingkat kegelisaan pasien 

 

5. Untuk memberikan 

informasi tentang 

relaksasi yang dilakukan 

 

6. Untuk memberikan rasa 

nyaman 

 

7. Agar pasien mampu 

mengontrol rasa cemas 

dengan relaksasi 

5. Resiko infeksi 

berhubungan 

dengan 

kerusakan 

integritas 

jaringan. 

 

Setelah 

dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

selama 2x24 jam 

maka diharapkan 

resiko infeksi 

menurun dengan 

kriteria hasil : 

1. Cairan 

berbau 

busuk 

menurun 

 

Pencegahan Infeksi 

Observasi : 

1. Monitor tanda dan 

gejala infeksi lokal 

dan iskemik. 

Terapeutik : 

2. Batasi jumlah 

pengunjung 

3. Berikan perawatan 

kulit 

4. Cuci tangan 

sebelum dan 

sesudah 

kontakdengan 

pasien 

Edukasi : 

5. Jelaskan tanda dan 

gejala infeksi 

6. Anjurkan cuci 

tangan dengan 

benar 

7. Anjurkan cara 

membersihkan luka-

luka operasi 

 

1. Untuk mengidentifikasi 

infeksi yang terjadi 

 

 

2. Untuk mengurangi 

tingkat infeksi 

3. Untuk mengatasi resiko 

infeksi 

4. Untuk menghindari dari 

penyebab penyakit 

 

5. Untuk menambah 

pengetahuan 

6. Agar terhindar dari 

mikroorganisme 

7. Agar pasien bisa 

melakukan secara 

mandiri pross perawatan 

luka 
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D. Implementasi Keperawatan 

Nama : Ny. A       No. Rekam Medik : 387 *** 

Umur : 57 Tahun     Diagnosa : DM 

No. No. Diagnosis Hari,Tgl/Jam Implementasi Nama Jelas 

1. Gangguan 

integritas 

jaringan 

Selasa, 25 Mei 

2021 

08.33 

08.35 

08.42 

 

08.57 

 

09.04 

 

 

 

 

Rabu, 26 Mei 

2021 

08:43 

14.15 

 

 

 

Kamis, 27 Mei 

2021 

08:45 

 

14.15 

14.20 

 

 

1. Memonitor karakteristik luka 

H: pasien mengatakan sudah lama  

berbaring, karena  sudah operasi. 

Nampak luka dekubitus lebar 6 cm, 

dalam 4 cm. 

2. Memonitor tanda-tanda infeksi 

H: luka berwarna merah ada cairan 

putih kekuning-kuningan dan berbau 

3. mengubah posisi tiap 2 jam jika tirah 

baring 

H: pasien mengatakan nyaman jika 

sering dikasi miring 

4. menganjurkan mengonsumsi 

makanan tinggi kalori dan protein 

H: pasien mengatakan kadang 

makan jika mau saja 

5. melakukan Perawatan luka 

H: pembersian luka, mengangkat 

jaringan mati berwarna putih 

kekuning-kuningan. Luka berbau. 

 

 

1. Melakukan perawatan luka 

H: pembersian luka, mengangkat 

jaringan mati. 

2. mengubah posisi tiap 2 jam jika tirah 

baring 

H: saat di bantu mengubah posisi 

pasien merasa kesakitan. Dan saat 

sudah miring pasien mengatakan 

sudah nyaman. 

 

 

 

 

1.  Melakukan perawatan luka 

H: pembersian luka, luka mulai 

berwarna pink kemerah-merahan, 

muncul jaringan baru, tidak berbauh 

2. mengubah posisi tiap 2 jam jika tirah 

baring 

H: pasien mengatakan di bantu oleh 

keluarga untuk miring kiri-miring 

kanan 

Sinarwati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 

 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 
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3. menganjurkan mengonsumsi 

makanan tinggi kalori dan protein 

H: pasien mengatakan makan sayur 

sedikit dan ikan 

2. Gangguan 

mobilitas fisik 

Selasa, 25 Mei 

2021 

10:03 

10:05 

10:07 

 

 

 

 

Rabu, 26 Mei 

2021 

14:30 

14:32 

 

14:35 

 

 

 

 

Kamis, 27 Mei 

2021 

15:00 

15:04 

 

 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya. 

H: pasien mengatakan nyeri pada 

kaki sebelah kiri bekas amputasi dan 

pinggang bagian belakang 

2. Mengidentifikasi toleransi fisik 

melakukan pergerakan 

H:  pasien nampak tidak bisa 

bergerak di tempat tidur 

3. memfasilitasi melakukan 

pergerakan, jika perlu 

H: pasien berpegangan di sisi tempat 

tidur jika pasien dilakukan tindakan 

 

1. memfasilitasi melakukan 

pergerakan, jika perlu 

H: pasien kadang berpegangan 

dengan badan keluarga jika 

dilakukan tindakan keperawatan oleh 

perawat 

2. melibatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam melakukan 

pergerakan. 

H: nampak keluarga selalu antusias 

membantu jika dilakukan tindakan  

3. menganjurkan melakukan mobilisasi 

dini 

H: setelah menganjurkan pasien 

untuk melakukan pergerakandini, 

pasien kadang melakukan ROM 

pasif bagian tangan di tempat tidur. 

 

 

1. mengidentifikasi toleransi fisik 

melakukan pergerakan 

H:  pasien mengatakan nyeri pada 

pinggang bagian belakang yang luka, 

dan nyeri pada kaki bekas amputasi 

2. memfasilitasi melakukan 

pergerakan, jika perlu 

H: pasien nampak berpegangan di 

sisi tempat tidur 

Sinarwati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 

 

 

 

3. Nyeri akut Selasa, 25 Mei  

 

Sinarwati 
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2021 

11:30 

 

11:32 

11:34 

 

Rabu, 26 Mei 

2021 

15:15 

15:17 

 

15:22 

 

 

 

 

Kamis, 27 Mei 

2021 

16:30 

16:45 

1. mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi nyeri 

H: pasien mengatakan nyeri pada 

kaki kiri bekas amputasi dan pada 

pinggang bagian belakang 

2. mengidentifikasi skala nyeri 

H: nyeri skala 4 

3. Identifikasi respon nyeri non verbal 

H: pasien nampak meringis jika 

bergerak 

 

 

1. mengidentifikasi faktor yang 

memperberat dan meringankan nyeri 

H: pasien mengatakan jika bergerak 

nyeri yang di rasakan akan semakin 

sakit 

2. mengajarkan tekhnik 

nonfarmakologi untuk mengurangi 

rasa nyeri (relaksasi napas dalam) 

H: setelah melakukan relaksasi 

napas dalam, pasien mengatakan 

lebih tenang dan lebih nyaman 

3. mengontrol lingkungan yang 

memperberat nyeri (suhu, posisi) 

H: mengatur suhu rungan pasien 

supaya tidak panas 

 

1. Memberikan tekhnik 

nonfarmakologi untuk mengurangi 

rasa nyeri (relaksasi napas dalam) 

H: pasien mengatakan jika merasa 

nyeri pasien melakukan secara 

mandiri 

2. Mengontrol lingkungan yang 

memperberat nyeri (suhu, posisi) 

H: mengatur suhu rungan pasien dan 

memberikan posisi yang nyaman. 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 

 

 

 

 

 

Sinarwati 

4. Ansietas Selasa, 25 Mei 

2021 

13:40 

 

13:42 

 

13:50 

 

 

1. mengidentifikasi tekhnik relaksasi 

yang perna digunakan 

H: pasien mengatakan sering 

melakukan relaksasi napas dalam 

2. melakukan Periksa ketegangan otot, 

frekuensi nadi, suhu sesudah latihan. 

H: TD: 110/80 MmHg 

     N  : 90 x/i 

     P   : 20 x/i 

     S   : 36,6 0C 

3. Ciptakan lingkungan yang tenang 

Sinarwati  
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Rabu, 26 Mei 

2021 

16:30 

16:45 

16:47 

16:57 

 

 

 

 

Kamis, 27 Mei 

2021 

16:47 

16:52 

dan tanpa gangguan 

H: membatasi pengunjung agar 

pasien dapat istirahat dengan tenang 

 

1. Gunakan relaksasi sebagai strategi 

penunjang 

H: pasien kadang terlihat melakukan 

tekhnik relaksasi 

2. Jelaskan tujuan, manfaat dan batasan 

jenis relaksasi 

H: pasien paham dengan tujuan 

dilakukan relaksasi 

3. Anjurkan mengambil posisi yang 

nyaman 

H: untuk mmberikan rasa nyaman 

dan tenang 

4. Anjurkan sering mengulangi atau 

malatih tekhnik relaksasi yang di 

anjurkan 

H: pasien mengatakan mengerti. 

 

 

1. Anjurkan mengambil posisi yang 

nyaman 

H: untuk mmberikan rasa nyaman 

dan tenang 

2. Anjurkan melakukan relaksasi 

H: pasien tersenyu dan mengangguk 

mengerti 

Sinarwati 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 

5. Resiko infeksi Selasa, 25 Mei 

2021 

09:00 

 

09:02 

 

09:04 

 

09:19 

 

 

 

 

 

 

1. Memonitor tanda dan gejala infeksi 

lokal dan iskemik 

H: terdapat luka bekas amputasi 

pada kaki sebelah kiri dan luka 

decubitus pada pinggang bagian 

belakang. Kondisi luka  berbauh dan 

berwarna kuning. 

2. membatasi jumlah pengunjung 

H: keluarga pasien paham tujuan 

pembatasan pengunjung 

3. memberikan perawatan kulit 

H: menggunakan cairan 

polyhexametilene biguanide, dan 

salep. Warna luka putih kekuning-

kuningan, berair dan berbauh. 

4. mencuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan pasien 

H: selalu menerapkan cuci tangan 

sebelum dan sesudah kontak dengan 

pasien 

 

 

Sinarwati 
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Rabu, 26 Mei 

2021 

08:40 

 

08:43 

 

08:58 

 

09:02 

 

 

Kamis, 27 Mei 

2021 

08:42 

08:45 

 

 

1. menjelaskan tanda dan gejala infeksi 

H: pasien dan keluarga mengangguk 

mengerti setelah di jelaskan tanda 

dan gejala infeksi infeksi 

2. memberikan perawatan kulit 

H: menggunakan cairan 

polyhexametilene biguanide, dan 

salep. Pasien mengatakan 

terimakasih. Keadaan luka masi ada 

ada cairan putih, bauh sudah tidak 

terlalu menyengat.  

3. menganjurkan cara membersihkan 

luka-luka operasi. 

H: keluarga pasien ikut aktif dalam 

pembersian luka yang dilakukan ke 

pasien. 

4. menganjurkan cuci tangan dengan 

benar 

H: pasien dan keluarga mampu 

mempraktekkan 6 langkah cuci 

tangan 

 

 

1. mencuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan pasien 

H: cuci tangan 6 langkah 

2. memberikan perawatan kulit 

H: menggunakan cairan 

polyhexametilene biguanide, dan 

salep. Keadaan luka berwarna pink, 

bauhnya sudah berkurang. 

 

 

Sinarwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 
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E. Evaluasi  

Nama : Ny. A      No. Rekam Medik : 387 *** 

Umur : 57 Tahun    Diagnosa : DM 

No. 
Diagnosa 

Keperawatan 

Hari, 

Tgl/Jam 
Evaluasi (SOAP) Nama Jelas 

1. Gangguan 

integritas 

jaringan 

Selasa, 25 

Mei 2021 

14:10 

 

 

 

 

Rabu, 26 

Mei 2021 

20:00 

 

 

 

 

 

 

Kamis, 27 

Mei 2021 

20:05 

S: Pasien mengatakan nyaman jika 

sering di miringkan 

O: Terdapat ulkus decubitus dan luka 

bekas amputasi. Luka berbauh. Skor 

tingkat keparahan luka 34 

A: Masalah gangguan integritas kulit/ 

jaringan belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

1. Perawatan luka 

2. Ubah posisi per 2 jam 

 

S: - 

O: Pasien nampak berbaring, keadaan 

luka tidak terlalu berbau 

A: Masalah gangguan integritas kulit/ 

jaringan belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

3. Perawatan luka 

4. Ubah posisi per 2 jam 

5. Anjurkan mengonsumsi 

makanan tinggi kalori 

dan protein 

 

 

S: Pasien mengatakan masi nyeri saat 

bergerak 

O: Pasien nampak berbaring,  ulkus 

decubitus tidak terbau dan terdapat 

bekas luka amputasi. Skor tingkat 

keparahan luka dekubitus pada 

pinggang bagian belakang 28. 

A: Masalah gangguan integritas kulit/ 

jaringan belum teratasi 

Sinarwati 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 
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P: Lanjutkan intervensi 

1. Perawatan luka 

2. Ubah posisi per 2 jam 

3. Anjurkan mengonsumsi 

makanan tinggi kalori dan 

protein 

2. Gangguan 

mobilitas fisik 

Selasa, 25 

Mei 2021 

14:13 

 

 

 

 

Rabu, 26 

Mei 2021 

20:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamis, 27 

Mei 2021 

20:08 

S: Pasien mengatakan nyeri jika 

bergerak 

O: kebutuhan pasien dibantu oleh 

keluarga 

A: Masalah gangguan mobilitas fisik 

belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

1. Fasilitai melakukan 

pergerakan 

2. Libatkan keluarga dalam 

melakukan pergerakan 

3. Anjurkan mobilisasi dini 

 

S: Pasien mengatakan sering melatih 

tangannya untuk bergerak 

O: kekuatan otot     4      4 

                               3        3 

A: Masalahm gangguan mobilits fisik 

belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

1. Identifikasi toleransi fisik 

2. Pasilitasi melakukan 

pergerakan, jika perlu 

 

 

 

S: Pasein mengatakan jika ingin 

miring, ia berpegang di sisi tempat 

tidur 

O: kekuatan otot meningkat     5    5 

                                                3      3 

A: Masalah gangguan mobilitas fisik 

teratasi 

Sinarwati 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 



105 
 

 
 

P: Pertahankan intervensi 

3. Nyeri akut Selasa, 25 

Mei 2021 

14:16 

 

 

 

 

 

Rabu, 26 

Mei 2021 

20:08 

 

 

 

 

 

Kamis, 27 

Mei 2021 

20:12 

S: Pasien mengatakan nyeri saat 

bergerak 

O: pasien nampak meringis, sakala 

nyeri 5 

A: Masalah nyeri akut belum teratasi 

P: Lanjutkan intervesi 

1. Identifikasi faktor yang 

memperberat 

2. Berikan   terapi 

nonfarmakologi (relaksasi 

napas dalam) 

3. Kontrol  lingkungan yang 

memperberat nyeri 

 

S: pasien mengatakan nyaman jika 

melakukan relaksasi 

O: pasien nampak lebih tenang 

A: Masalah nyeri akut belum teratasi 

P: Lanjutkan intervesi 

1. Berikan   terapi 

nonfarmakologi (relaksasi 

napas dalam) 

2. Kontrol  lingkungan yang 

memperberat nyeri 

 

S: Pasien mengatakan nyeri jika 

bergerak 

O: Pasien nampak melakukan terapi 

relaksasi napas dalam 

A: Masalah nyeri akut belum teratasi 

P: Lanjutkan intervesi 

1. Berikan   terapi 

nonfarmakologi (relaksasi 

napas dalam) 

2. Kontrol  lingkungan yang 

memperberat nyeri 

Sinarwati  

 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 

4. Ansietas Selasa, 25 

Mei 2021 

 

S: Pasien megatakan sering 

Sinarwati 
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14:19 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 26 

Mei 2021 

20:12 

 

 

 

 

 

Kamis, 27 

Mei 2021 

20:15 

 

 

melakukan relaksasi napas dalam 

O: Pasien nampak lebih tenang 

A: Masalah ansietas belum teratasi 

P: Lanjutkan Intervensi 

1. Berikan posisi yang nyaman 

2. Jelaskan manfaat relaksasi 

3. Anjurkan untuk mengulang-

ulangi relaksasi 

 

S: Pasien mengatakan paham  tujuan 

dilakukannya relaksasi 

O: Tanda-tanda vital pasien stabil 

A: Masalah ansietas belum teratasi 

P: Lanjutkan Intervensi 

1. Berikan posisi yang nyaman 

2. Anjurkan untuk mengulang-

ulangi relaksasi 

 

S: Pasien mengatakan tenang jika 

sudah melakukan relaksasi 

O: Pasien namak tenang 

A: Masalah ansietas teratasi 

P: Pertahankan Intervensi 

 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati  

 

 

 

 

 

Sinarwati 

5. Resiko infeksi Selasa, 25 

Mei 2021 

09:25 

 

 

 

 

 

Rabu, 26 

Mei 2021 

09:20 

S: Keluarga pasien mengatakan luka 

bagian belakang pinggang pasien 

berbauh 

O: nampak luka dekubitus bagian 

belakang pinggang pasien 

A: Masalah  resiko infeksi belum  

teratasi 

P: Lanjutkan Intervensi 

1. Anjurkan untuk cuci tangan 

2. Lakukan perawatan luka 

3. Anjurkan keluarga untuk 

membantu 

 

S: Keluarga pasien mengatakan luka 

Sinarwati 

 

 

 

 

 

 

 

Sinarwati 

 



107 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kamis, 27 

Mei 2021 

08:50 

decubitusnya sudah lama karena 

lama  tidur 

O: Bauh luka dekubitusnya sudah 

tidak terlalu menyengat 

A: Masalah  resiko infeksi belum  

teratasi 

P: Lanjutkan Intervensi 

1. Cucitangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan 

pasien 

2. Perawatan luka 

S: Keluarga pasien mengatakan 

lukanya mulai memerah 

O: Luka nampak terlihat jaringan 

baru berwarna pink, bauh  luka sudah 

hilang 

A: Masalah  resiko infeksi belum  

teratasi 

P: Lanjutkan Intervensi 

1. Jaga lingkungan 

2. Lakukan perawatan luka 

setiap hari  

 

 

 

 

 

Sinarwati 
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Hasil pengkajian yang dilakukan  sebelum dan sesudah perawatan 

luka dengan menggunakan Bates-Jensen Wound Assessment. 

No Items Pengkajian 

Hasil 

selasa 

25-05-

2021 

Hasil 

Sesudah 

kamis 

27-05-

2021 

1 Ukuran Luka 1= P X L < 4 cm  

2= P X L 4 < 16cm  

3= P X L 16 < 36cm  

4= P X L 36 < 80cm  

5= P X L > 80cm 

3 3 

2 Kedalaman 1= stage 1  

2= stage 2  

3= stage 3  

4= stage 4  

5= necrosis wound 

3 3 

3 Tepi Luka 1= samar, tidak jelas terlihat  

2= batas tepi terlihat, menyat dengan 

dasar luka  

3= jelas, tidak menyatu dengan dasar 

luka  

4= jelas, tidak menyatu dengan dasar 

luka, tebal  

5=jelas, fibrotic, parut tebal 

/hyperkeratonic 

3 2 

4 GOA (Lubang 

Luka Dibawah 

Jaringan Sehat) 

1= tidakada  

2= goa< 2 cm di di area manapun  

3= goa 2-4 cm < 50 % pinggir luka  

4= goa 2-4 cm > 50% pinggir luka  

5= goa> 4 cm di area manapun 

3 3 

5 Tipe Jaringan 

Nekrosis 

1 = Tidakada  

2= Putih atau abu-abu jaringan mati dan 

atau slough yang tidak lengket 

(mudah dihilangkan) 

3 = slough mudah dihilangkan  

4 = Lengket, lembutdanada jaringan 

parut palsu berwarna hitam (black 

eschar)  

5 = lengket berbata stegas, keras dan 

ada black eschar 

2 2 

6 Jumlah Jaringan 

Nekrosis 

1=Tidak tampak  

2= 25% dari dasar luka 

3= 25% hingga 50% daridasarluka 

4 = 50% hingga < 75% dari dasar luka  

5 = 75% hingga 100% dari dasar luka 

1 1 

7 Tipe Eksudat 1= tidak ada  

2= bloody  

3= serosanguineous  

4= serous  

5= purulent 

3 2 

8 Jumlah Eksudat 1= kering 

2= moist  

3 2 
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3= sedikit  

4=sedang  

5= banyak 

9 Warna Kulit 

Sekitar Luka 

1= pink atau normal  

2= merah terang jika di tekan  

3=putih atau pucat atau hipopigmentasi  

4=merah gelap / abu2  

5=hitam atau hyperpigmentasi 

4 2 

10 Jaringan Yang 

Edema 

1=no swelling atau edema  

2=non pitting edema kurang dari< 4 

mm disekitar luka  

3=non pitting edema > 4 mm disekitar 

luka 

4=pitting edema kurang dari 4 mm 

disekitar luka 

5 = krepitasi atau pitting edema >4 mm 

1 1 

11 Pengerasan 

Jaringan Tepi 

1 = Tidak ada  

2=Pengerasan < 2 cm di sebagian kecil 

sekitar luka 

3=Pengerasan 2-4 cm menyebar < 50% 

di tepi luka 

4=Pengerasan 2-4 cm menyebar > 50% 

di tepi luka 

5=pengerasan> 4 cm di seluruh tepi 

luka 

1 1 

12 Jaringan 

Granulasi 

1= kulit utuh atau stage 1  

2= terang 100 % jaringan granulasi  

3= terang 50 % jaringan granulasi  

4= granulasi 25 %  

5= tidak ada jaringan granulasi 

4 3 

13 Epitelisasi 1=100 % epitelisasi  

2= 75 % - 100 % epitelisasi  

3= 50 % - 75% epitelisasi  

4= 25 % - 50 % epitelisasi  

5= < 25 % epitelisasi 

3 3 

TOTAL SKOR 34 28 

sumber:  (Carlsson, 2019) 

 

   

  Gambar 4.1 luka sebelum perawatan       Gambar 4.2 luka setelah perawatan



 
 

110 
 

BAB V  

PEMBAHASAN 

A. Analisis Asuhan Keperawatan  

1. Analisis Pengkajian 

Pada laporan kasus akhir Ners, pasien atas nama Ny A mengalami 

diagnosa penyakit Diabetes Melitus dengan komplikasi ulkus diabetik. 

Pengkajian dilakukan dengan teknik wawancara, pengukuran dan observasi. 

Didapatkan bahwa pasien masuk rumah sakit pada tanggal 17 Mei 2021 

dengan keluhan nyeri pada kaki kiri dan ulkus dekubitus pada punggung 

pasien. Penelitian yang dilakuakan oleh (Fitria, Nur, Marissa, & Ramadhan, 

2017) mengatakan salah satu karakteristik Diabetes Melitus adalah 

terjadinya ulkus. Setelah 1 minggu di ruang perawatan Ny A akan dilakukan 

amputasi pada tanggal 24 Mei 2021 karena kaki kiri sudah nekrosis sampai 

ke pergelangan kaki. Sebelumnya Ny A perna dilakukan amputasi pada kaki 

kanan di bulan januari lalu, dan dilakukan amputasi kedua pada bulan Maret 

pada kaki yang sama. Dibulan April kaki kiri Ny A mulai berair dan 

melepuh dan mulai menghitam atau ganggreng. Hasil penelitian yang 

dilakukan di RS wongsnegoro semarang mengatakan ada hubungan yang 

bermakna antara lama penderita Diabetes Melitus dengan kejadian gangreng 

(Kirana, Rosa, Udiyono, Kusariana, & Dian, 2019). 

Berawal dari amputasi pertama Ny A, ia mulai enggan melakukan 

pergerakan karena merasa nyeri saat bergerak. Satu bulan terakhir Ny A 

berbaring di tempat tidur hingga timbul ulkus dekubitus akibat luka tekan. 

Dalam penelitian (F. Efendi et al., 2021) menjelaskan faktor yang 

mengakibatkan terjadinya ulkus dekubitus adalah adanya beban atau tekanan 

yang mengakibatkan kurangnya suplai darah ke bagian tubuh. Didukung
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oleh penelitian (Fitria et al., 2017) yang mengataka tekanan mampu 

mengakibatkan terjadinya ulkus. 

Faktor lain penyebab Diabetes Melitus adalah usia diatas 45 tahun (Dyah 

Ayu Yulyastuti, 2021). Usia merupakan salah satu indicator penyebab 

terjadinya ulkus. usia Ny A sudah di atas 45 tahun dimana ada penelitian 

yang mengatakan bahwa rerata  pasien yang mengalami diabetes melitus tipe 

2 adalah perempuan yang berusia dewasa. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Ahmad, 2020) bahwa rata-rata penderita Diabetes Melitus 

tipe 2 berusia diatas 55 tahun yaitu sebesar 68,8%. 

Obesitas atau kelebihan berat badan juga merupakan faktor penyebab 

terjadinya Diabetes Melitus (Oroh, 2018). Dalam proses Pengumpulan data  

pasien memiliki berat badan 72 kg dan tinggi badan 152 cm. IMT Ny A 

adalah 31,3 sehingga pasien masuk kedalam kategori obesitas. Indeks massa 

tubuh (IMT) lebih dari 23 kg/m2. Memiliki riwayat keturunan diabetes 

melitus, obesitas, kurang aktifitas fisik juga merupakan faktor-faktor dari 

penyakit Diabetes Melitus (PERKENI, 2019).  

Faktor penyebab Diabetes Melitus mampu mengakibatkan terjadinya 

komplikasi. Komplikasi yang dialami Ny A selain luka amputasi adalah 

ulkus dekubitus. Nampak luka punggung bagian belakang, kondisi luka 

nampak sedikit basah dan balutan merembes. Luas luka adalah 6x4 cm 

dengan kedalama luka stage 3 tepi luka jelas, tidak menyatu dengan dasar  

luka. Kedalaman GOA atau lubang luka sekitar 4cm, tipe jaringan nekrosis 

putih atau abu-abu jaringan mati dan slough yang tidak lengket (mudah 

diangkat). Jumlah jaringan nekrosis tidak tampak, tipe eksudat bloody, 

jumlah eksudat sedikit, warna kulit sekitar luka merah gelap atau abu-abu, 

jaringan yang edema tidak ada, pengerasan jaringan tipe tidak ada. Jaringan 
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granulasi 25% dan jaringan epitelisasi 50%. Skor total wont status epitel 

continuum adalah 34 dan nilai tes gula sewaktu 164 mg/dl. Hasil pengkajian 

luka dilakukan dengan menggunakan format pengkajian Bates-Jensen 

Wound Assessmen. pengkajian luka Bates-Jensen Wound Assessmen 

digunakan untuk mengkaji status luka yang disebabkan karena adanya 

tekanan atau berbagai macam sebab (Dati & Yulistiani, 2020). Pengkajian 

intrumen luka sudah teruji validitas dengan nilai 0,85 (Rasyid, Yusuf, & 

Tahir, 2018). 

2.  Analisis Diagnosis 

Pasien masuk dengan keluhan Berdasarkan hasil  analisa data pada Ny A 

diagnosis keperawatan utama yang bisa muncul adalah gangguan integritas 

jaringan yang ditandai dengan adanya ulkus dekubitus pada pinggang bagian 

belakang. Arteroklrosis dan neuropati perifer diabetik adalah dua penyebab 

utama terjadinya komplikasi diabetes seperti ulkus (Jones, 2017). Ulkus 

pada penelitian ini adalah ulkus dekubitus (Wod et al., 2018).  

Ulkus decubitus merupakan kondisi dimana terjadi kerusakan atau 

kematian kulit sampai jaringan dibawahnya bahkan dapat menembus otot 

sampai mengenai tulang dan dapat mengganggu proses pemulihan pasien 

dan biasanya di ikuti dengan nyeri yang berkepanjangan bahkan dapat 

menyebabkan terjadinya infeksi sehingga proses pemulihan pasien yang 

berlangsung lama dan dapat menambah panjang lama perawatan, dengan 

adanya ulkus decubitus dapat menjadi suatu penanda prognosis yang buruk 

yang akan terjadi untuk pasien. Penegakan ulkus dekubitus ini adalah hasil 

anamnesa dimana pasien memang memiliki keturunan riwayat Diabetes 

melitus. Pasien sudah menderita penyakit Diabetes ini dari beberapa tahun 

lalu, juga sudah 2 kali melakukan operasi amputasi pada kakinya sehingga 
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membuat pasien berbaring lama di tempat tidur. Perubahhan fisik yang 

dialami Ny A membuat badannya terlalu lama berbaring sehingga 

menimbulkan luka tekan pada belakang pinggangnya. 

Ulkus dekubitus merupakan ulkus yang terjadi akibat luka tekan. Lama 

baring dapat menimbulkan konsekuensi kulit akan mengalami penekanan 

dan merubah formasi jaringan lunak di daerah tonjolan tulang. Pada 

beberapa kasus hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya luka tekan yang 

mempengaruhi kerusakan integritas kulit (Endah Janitra, Adi Wibawa, 

Sultan Agung, 2019). Kerusakan integritas kulit bisa dilakuakan perawatan 

luka (Jones, 2017). Setelah ditegakkan diagnosis keperawatan langkah 

selanjutnya adalah menyusun rencana keperawatan. Tujuan dari rencana 

keperawatan ini adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam 

maka diharapkan integritas jaringan meningkat dengan kriteria hasil 

kerusakan lapisan jaringan menurun (PPNI, 2019). 

3. Analisis Intervensi 

Intervensi yang dilakukan untuk mencapai kriteria hasil tersebut adalah 

perawatan luka. Intervensi dalam perawatan luka menurut Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia  (PPNI, 2018) adalah: (1) Monitor karakteristik luka, 

(2) Monitor tanda-tanda infeksi, (3) Perawatan luka, (4) Ubah posisi setiap 2 

jam jika tirah baring, dan(5) Anjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori 

dan protein. Pada poin ke 3 perawatan luka, peneliti akan mengaplikasikan 

perawatan luka menggunakan polyhexametilene Benguade (PHMB)  sesuai 

dengan standar operasional prosedur (SOP). 

Perawatan luka menggunakan polyhexametilene Benguade (PHMB) 

memiliki hasil yang efektif (F. Efendi et al., 2021). Perawatan luka lain yang 

digunakan ialah mengubah posisi. Posisi yang di maksud adalah miring kiri 



114 

 

 
 

miring kanan . hal tersebut menunjukkan hasil adanya perasaan nyaman 

yang dirasakan oleh Ny A saat dilakukan mika-miki. Sejalan dengan 

penelitian (Faridah, 2019) bahwa dengan dilakukan posisi miring kanan-

miring kiri dapat menurunkan derajat luka dekubitus. Intervensi 

keperawatan lainnya bisa menggunakan pengaturan pola makan yang tinggi 

kalori dan protein. Control pola makan, olahraga yang teratur, jangan stress, 

hindari asap rokok mampu meminimalkan proses tingkat keparahan luka. 

(Dyah Ayu Yulyastuti, 2021). 

Penerapan perawatan luka tekan dengan menggunakan polyhexametilene 

Benguade (PHMB)  yang baik harus didukung dengan penerapan kepatuhan 

minum obat oral anti diabetik terhadap kadar gula darah pada pasien 

diabetes mellitus tipe 2. Pengontrolan kadar gula dalam darah sangat penting 

dalam proses penyembuhan. Hasil  dalam sebuah penelitian menunjukkan 

terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan minum obat dengan 

perubahan kadar gula darah pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 

(Fandinata, 2020). 

4. Analisis Implementasi 

Implementasi keperawatan mulai dilakuakn pada tanggal 25-27 Mei 

2021 di ruangan Mamminasa Baji lantai 3 gedung E RSUD Labuang Baji 

Makassar setiap pagi. Implementasi perawatan luka dengan diagnosis 

keperawatan gangguan integritas jaringan dilakukan sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur perawatan luka mengguankan polyhexametilene 

Benguade (PHMB) . Selain itu peneliti juga melihat karakteristik luka, 

warna,bau luka, kedalaman luka. Melihat apakah ada tanda-tanda infeksi, 

menganjurkan pasien untuk mengubah posisi per 2 jam supaya  tidak ada 

tekanan yang memperparah luka, dan menganjurkan untuk pemenuhan 
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nutrisi yang baik yaitu makan makanan tinggi kalori dan protein. 

Karakteristik luka harus di perhatikan untuk melihat tingkat keparahan ulkus 

yang terjadi (Rosyid, 2017).  

Menurut (Ayuni, 2020) bahwa diabetes Melitus tipe 2 merupakan DM 

yang paling umum di jumpai di masyarakat, biasanya terjadi pada usia 30 

tahun ke atas. Pada DM tipe 2 pankreas masih mampu untuk memproduksi 

insulin namun insulin yang dihasilkan buruk dan tidak dapat berfungsi 

dengan baik untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, sehingga dapat 

mengakibatkan glukosa didalam darah meningkat. 

Penderita ulkus diabetikum paling banyak pada usia lansia akhir 

sebanyak 55 pasien (46.2%), paling banyak berdasarkan jenis kelamin 

adalah perempuan dengan total 71 pasien (59.7%), paling banyak 

berdasarkan riwayat penyakit keluarga, adanya riwayat penyakit keluarga 

sebanyak 101 pasien (84.9%), berdasarkan lama rawat inap paling banyak 

pada 0-5 hari dengan total 94 pasien (79.0%), berdasarkan terapi, paling 

banyak dengan tindakan bedah dengan total 98 pasien (82.4%) (Syahid, 

2021). 

Perawatan hari pertama sebelum melakukan tindakan perawatan luka, 

peneliti melakukan pengukuran luka menggunakan Bates jensen wound 

Assesmen. Hasil pengukuran pada hari pertama mendapatkan hasil 34 di 

mana masi terdapat bauh, warna belum memperlihatkan tanda adanya 

granulasi. Perawatan lalu dilakukan selama 3 hari setiap pagi. Perawatan 

luka yang dilakukan memberikan pengaruh yang baik dari tingkat keparahan 

34 menjadi 28. Perawatan luka mengguankan polyhexametilene Benguade 

(PHMB) memiliki hasil yang baik. Dikatakan dalam sebuah jurnal bahwa 

perawatan yang dilakukan selama 12 kali dengan pengaplikasian 
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polyhexametilene Benguade (PHMB) mampu menurunkan tingkat 

keparahan luka dekubitus (F. Efendi et al., 2021). 

5. Analisi Evaluasi  

Dari hasil intervensi maka dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan tahap 

akhir dari pemberian asuhan keperawatan. Tahap evaluasi peneliti melihat 

apa dan bagaimana perkembangan dari apa yang telah diimplementasikan. 

Dari hasil evaluasi yang dilihat terdapat perubahan skor tingkat keparahan 

luka. Sebelum dilakukan perawatan dengan rutin, luka dekubutus pasien 

berbau. Setelah dilakukan perawatan selama 3 hari, bauh tersebut sudah 

tidak ada. Ukuran luka tetap 6x4, kedalaman luka stage 3 tepi luka terlihat 

jelas. Kedalaman GOA atau lubang luka sekitar 4cm <50% pinggir luka, tipe 

jaringan nekrosis putih atau abu-abu jaringan mati dan slough yang tidak 

lengket (mudah diangkat). Jumlah jaringan nekrosis tidak tampak, tipe 

eksudat bloody, jumlah eksudat moist, warna kulit sekitar luka merah terang 

jika ditekan, jaringan yang edema tidak ada, pengerasan jaringan tipe tidak 

ada. Jaringan granulasi terang 50% dan jaringan epitelisasi 50%-70%. Dapat 

dilihat bahwa sebelum dilakukan perawatan skor atau tingkat keparahan luka 

dekubitus pasien adalah 34 (tingkat parah sedang) dan setelah melakukan 

perawatan selama 3x24 jam tingkat keparahannya berubah menjadi 28 

(tingkat keparahan rigan) sehingga dapat disimpulkna bahwa masalah 

integritas kulit dan jaringan dengan intervensi perawatan luka menggunakan 

PHMB memiliki efek yang baik dalam penyembuhan luka sehingga 

tindakan selanjutnya adalah lanjutkan intervensi yang sama.  

Sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (F. Efendi et al., 2021) 

bahwa terdapat efektifitas perawatan luka menggunakan polyhexametilene 

Benguade (PHMB). Perawatan yang dilakukan kepada pasien yang memiliki 
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komplikasi ulkus diabetik selama beberapa hari memang memiliki 

perubahan yang signifikan. oleh karena itu diharapkan dalam perawatan 

pasien dengan ulkus dilakukan secara teratur setiap hari dengan waktu yang 

sudah ditetapkan. 

Perawatan yang dilakukan secara rutin mampu memberikan efek 

perubaha yang baik. Selain itu dalam menunjang hasil yang di inginkan 

pasien juga harus di bekali dengan pemahaman dalam pengaturan pola 

makan. Aktifitas seperti miring kiri dan kanan jika pasien tidak bisa 

berpindah tempat, serta pembatasan pengunjung guna penurunan tingkat 

terjadinya infeksi. 

Selain berusaha secara medis yang dilakukan, maka perlu 

memperbanyak berdoa kepada Allah swt karena pada hakikatnya Allah swt 

yang menyembuhkan. Firman Allah dalam QS Asy-Syu’ara’ /26: 80 

٨٠وَإِذاَ مَرِضۡتُ فهَُوَ يشَۡفِينِ    

Terjemahnya:  

80.  Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku.  

Menurut Kemenag dalam tafsirnya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah 

yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah berkuasa menyembuhkan 

penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia 

juga harus mencari tahu cara untuk memperoleh kesembuhan itu (Al-Qur'an 

Kemenag, 2019). 

Di jelaskan pada diatas segala sesuatu yang di derita seseorang maka 

jangan khawatir ada Allah yang Maha penyembuh. Karena segala penyakit 

yang diturunkan pasti memiliki obatnya.  
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B. Analisis Intervensi EBPN 

Hasil penelitian (Kurnia et al., 2017) menjelaskan PHMB gel dapat 

diaplikasikan pada luka dengan infeksi dan memiliki hasil yang bagus dalam 

pengaplikasiannya. Jurnal ini menjelaskan perbandingan kepekaan kuman 

antara PHMB dengan NaCl. Didapatkan hasil lebih bermakna PHMB 

dengan P <0,05 sedangkan NaCl gel 20% tidak bermakna dengan P >0,05. 

Dalam jurnal lain menjelaskan peranan pencucian luka efektif dalam 

menghambat proses perkembangan bakteri yang mampu memperberat luka 

(Nurbaya, Tahir, & Yusuf, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh (F. Efendi et al., 2021) mengatakan  

aplikasi polihhexamettylene biguanide gel pada penderita Diabetes Melitus 

dengan kerusakan integritas jaringan memiliki hasil yang bangus dalam 

penurusan derajat luka. Perawatan luka dilakukan  2 kali sehari sebanyak 12 

kali. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas 

kulit yang dilihat menggunakan instrument Bates Jensen Assesmen Tool 

dengan SOP perawatan luka modern. Peningkatan perbaikan jaringan luka 

dari skor 34 menjadi 26. Hal tersebut menunjukkan adanya efektifitas yang 

bagus dalam perawatan luka menggunakan Polyhexametilene Beguinade 

(PHMB). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Welch, 2016) 

Dalam penatalaksanaan dijelaskan perawatan kaki ulkus diabetik selama 4 

minggu menggunakan PHMB (Polihhexamethylene Biguanide) mampu  

memperlihatkan pengurangan  luas luka hingga 53% dari perawatan awal 

(Welch, 2016) 

Firman Allah dalam QS Yunus /10: 57  

َٰٓأيَُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ  دوُرِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ ل ِلۡمُؤۡمِنيِنَ يَ  ب كُِمۡ وَشِفَآَٰءٞ ل ِمَا فِي ٱلصُّ ن رَّ وۡعِظَةٞ م ِ ٥٧  جَآَٰءَتۡكُم مَّ  
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Terjemahnya: 

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

Allah semua manusia bahwa kepada mereka yang telah didatangkan al 

qur’an melalui rasulNya. Didalamnya mengandung aturan-aturan berupa 

pedoman yang sangat berguna dalam kehidupan. Pedoman-pedoman di sini 

di ibaratkan berupa jawaban atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat 

Allah dan ancaman-ancamanNya. Ayat diatas mnyimpulkan fungsi Al 

qur’an Al Karim dalam memperbaiki perasaan serta jiwa manusia di 

antaranya: Mauidhah adalah pembelajaran dari Allah kepada semua manusia 

agar mereka mempelajari yang hak dan yang batil. Syifa ialah penyembuh 

bagi penyakit-penyakit yang bersarang di dada  manusia, seperti penyakit 

syirik, kufur dan munafik, termasuk penyakit yang mengganggu 

ketentraman jiwa manusia. Huda yaitu diberikan petunjuk yang benar 

terlepas dari jalan yang sesak. Rahmah yaitu karunia yang diberikan kepada 

orang-orang mukmin yang dapat di petik dari petunjuk-petunjuk yang ada 

dalam kitab Al qur’an (Kementrian Agama RI, 2019). 

C.  Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan tidak lupuk dari keterbatasan. Keterbatasan 

dalam penelitian  ini adalah  kurangnya waktu dalam  pengimplementasian 

asuhan keperawatan. Waktu yang digunakan masih cukup singkat dalam 

mengatasi masalah  kerusakan integritas jaringan. Diharapkan dalam 

pemberian asuhan keperawatan khususnya perawatan luka, membutuhkan 

waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pada Ny A di Ruang 

Mamminasa Baji lantai 3 gedung E RSUD Labuang Baji Makassar, penulis 

dapat simpulkan bahwa: 

1. Pengkajian 

Pengkajian yang didapatkan peneliti dalam kasus dengan diagnosa 

Diabetes Melitus sesuai dengan konsep teori.peningkatan kadar glukosa 

dalam darah yang tidak bisadihancurkan oleh insulin maupun 

menyebabkan terjadinya arteroklerosis atau penyempitan pembuluh 

darah kecil yang menghambat proses aliran darah ke seluruh tubuh. 

Ditambah adanya tekanan yang berlangsung lama diakibatkanoleh tirah 

baring sehingga terjadi ulkus dekubitus. Hal tersebut yang dialami Ny 

A.pengkajian yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 didapatkan 

adanya ulkus dekubitus di pinggang bagian belakang, IMT 31,3, 

memiliki riwayat diabetes melitus dan mengeluh Nyeri saat bergerak. 

2. Diagnosis Keperawatan 

Dari hasil pengkajian diatas diagnosis keperawatan Diabetes Melitus 

dengan komplikasi ulkus diabetik adalah gangguan integritas kulit atau 

jaringan. 

3. Intervensi keperawatan 

Merujuk pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia peneliti 

memutuskan untuk melakukan perawatan luka pada pasien Diabetes 

Melitus dengan komplikasi ulkus diabetik yang bertujuan untuk 

memperbaiki jaringan kulit. 
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4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi yang dilakukan sesuai intervensi keperawatan yang sudah 

direncanakan.implementasi dilakukan selama 3 hari pada pagi hari.  

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi hasil dari perawatan luka Diabetes Melitus dengan komplikasi 

ulkus dekubitus adalah adanya penurunan tingkat keparahan luka dari 

yang sedang ke yang ringan. 

6. Analisis Intervensi Pengaplikasian Polyhexametilene Beguanide 

Hasil yang didapatkan dari pengaplikasian Polyhexametilene Beguanide 

adalah terdapat pengaruh. Perawatan yang dilakuakn selama 3 hari 

mendapatkan hasil penurunan tingkat keparahan Luka dari skor 34 

menjadi 28. 

B. Saran-saran 

1. Bagi profesi keperawatan semoga karya tulis ilmiah ini bisa menambah 

informasi dalam pemberian asuhan keperawatan Diabetes Melitus 

dengan komplikasi ulkus diabetik. 

2. Bagi pelayanan Rumah sakit semoga karyatulis ini bisa menjadi salah 

satu rujukan intervensi Diabetes Melitus dengan komplikasi ulkus 

diabetik. 
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