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ABSTRAK 

Nama Penyusun      : Nur Asiah 

Nim         : 70300110070 

Judul Penelitian  : Pengaruh   Latihan   Gerak   Kaki   (Stretching) 

  Terhadap  Penurunan  Nyeri Sendi Ekstremitas       

  Bawah  Pada  Lansia   di Panti   Sosial  Tresna  

  Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. 

           

  

Nyeri adalah salah satu di antara keluhan utama yang menggerakkan 

seseorang untuk datang pada pelayanan kesehatan. Menua adalah proses  alami yang 

dialami oleh setiap makhluk hidup. Proses  mencakup beberapa perubahan seperti 

fisiologis, psikologi, sosial dan status spiritual. Perubaan fisiologis pada sistem 

muskuloskeletal salah satu penyebabnya adalah nyeri sendi. Ada beberapa cara untuk 

mengatasi hal tersebut adalah dengan latihan gerak kaki (stretching).  

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh latihan gerak kaki 

(stretching) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Panti 

Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre ekperimental 

design dangan rancangan one grup pre test-post test design. Sampel pada penelitian 

ini berjumlah 20 orang dan teknik sampling purposive sampling. Data diambil 

dengan menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Variabelnya yaitu yang 

mengalami nyeri sendi ekstremitas bawah. Selanjutnya data dianalisis menggunakan 

uji paired t-test dengan taraf signifikan p ≤ 0,05 hasil menujukkan terjadi penurunan 

nyeri sendi setelah pemberian latihan gerak (stretching). 

 Kesimpulan bahwa stretching mengurangi nyeri sendi ekstremitas bawah pada 

lansia. Dengan adanya penurunan nyeri sendi tersebut maka lansia dapat menjadi 

lebih aktif, produktif dan dapat menjalani masa tuanya dengan lebih nyaman. Bagi 

peneliti selanjutnya, disarankan agar ruang lingkup penelitiannya lebih mendalam 

lagi untuk hasil yang lebih akurat dengan melibatkan sampel yang besar, waktu 

penelitian yang lebih panjang dan metode pengendalian faktor perancu yang lebih 

ketat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nyeri adalah salah satu di antara keluhan utama yang menggerakkan 

seseorang untuk datang pada pelayanan kesehatan. Nyeri merupakan masalah 

kesehatan yang kompleks.Nyeri dapat mengenai semua orang, tanpa memandang 

jenis kelamin, umur, ras, status sosial, dan pekerjaan. Nyeri adalah sensasi yang 

sangat tidak menyenangkan dan sangat individual yang tidak dapat dibagi dengan 

orang lain. 

Letak anatomis utama munculnya keluhan nyeri terbanyak menurut 

penelitian F. Wolf (1995), 98% kasus nyeri berasal dari muskuloskeletal dan 

salah satunya adalah nyeri sendi pada ekstremitas bawah. Nyeri sendi yang 

paling banyak adalah pada sendi-sendi penahan berat tubuh (panggul, lutut dan 

kaki) (Nugroho, 2000). 

Nyeri merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang merasakan 

ketidaknyamanan dan menghambat kemampuan serta keinginan individu untuk 

beraktivitas. Maka dari itu, individu yang mengalami nyeri akan mencari upaya 

untuk menghilangkan nyeri dan mengembalikan kenyamanan tersebut dengan 

mencari pengobatan dan perawatan kesehatan. Salah satu upaya untuk mengatasi 

nyeri sendi terutama ekstremitas bawah adalah latihan gerak kaki (stretching). 

Berdasarkan sebuah studi yang dipublikasikan oleh The New England of Journal 
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of Medicine (2006) yang dimuat dalam Penelitian Mahasiswa keperawatan di 

Denpasar (2012), mengemukakan bahwa hal yang terbaik dilakukan untuk nyeri 

sendi adalah latihan stretching daripada tindakan pembedahan, apalagi dilakukan 

dengan rutin akan membuat aktivitas normal kembali. Penelitian oleh Yohanita 

Pamungkas (2010) yang berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan ada 

pengaruh latihan gerak kaki (stretching) terhadap penurunan nyeri sendi 

ekstremitas bawah pada lansia di Posyandu Sejahtera GBI Setia Bakti Kediri. 

Latihan gerak kaki (stretching) dapat dilakukan sebagai penanganan 

segera untuk nyeri sendi ekstremitas bawah. Latihan ini meningkatkan 

fleksibilitas (kelenturan) otot dan jangkauan gerakan persendian. Latihan 

stretching juga merupakan tindakan yang sangat praktis dan dapat diaplikasikan 

dengan mudah. Melakukan stretching sederhana setiap hari dapat mengatur nyeri 

sendi menuju pemulihan dengan biaya yang tidak banyak seperti yang 

dikemukakan dalam sebuah Journal Watch General Magazine (2012) yang 

dimuat dalam Penelitian Mahasiswa keperawatan Denpasar (2012). 

Proses menua (aging) merupakan proses yang terus-menerus (berlanjut 

secara alamiah) yang dimulai sejak lahir dan umumnya dialami oleh semua 

makhluk hidup (Nugroho, 2008). Perubahan-perubahan akan terjadi pada tubuh 

manusia sejalan dengan makin meningkatnya usia. Perubahan fisiologis yang 

terjadi pada lansia yang mengenai sistem muskuloskeletal, yaitu rasa nyeri sendi 

pada ekstremitas bawah adalah keluhan yang paling sering muncul pada lansia 

(Taslim, 2009). 
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Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia 

mempunyai jumlah penduduk lanjut usia mencapai 18,1 juta jiwa atau 9,6 persen 

dari jumlah penduduk (Kemenko Kesra, 2010). Dan menurut proyeksi Bappenas 

jumlah penduduk lansia 60 tahun atau lebih akan meningkat dari 18,1 juta tahun 

2010 menjadi dua kali lipat (36 juta) pada tahun 2025.  

Berdasarkan data BPS tahun 2009, jumlah total lansia di Sulawesi Selatan 

adalah 721.353 jiwa (9,19 persen dari total jumlah penduduk Sulawesi Selatan). 

Sedangkan yang tergolong lansia di kota Makassar dengan jumlah lansia 

sebanyak 79.581 jiwa dan jumlah lansia di Kabupaten Gowa mencapai 49.030 

jiwa (Subhan Kadir, 2013).  

Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 juga menunjukkan pola penyakit pada 

lansia yang terbanyak adalah gangguan sendi kemudian diikuti oleh hipertensi, 

katarak, stroke, gangguan mental emosional, penyakit jantung dan  diabetes 

mellitus, yang merupakan penyebab kematian pada umur 65 tahun ke atas. 

Adapun data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah 

Kejadian reumatik yang merupakan salah satu penyakit akibat nyeri sendi 

utamanya yang berada pada kelompok usia lanjut sebanyak 650 jiwa dari 

1.248.436 jiwa usia lanjut di kota Makassar (Arbianto, 2013). 

Data yang diperoleh dari Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. 

Gowa 2014 bahwa sebagian besar lansia yang berjumlah 100 orang, 39 lansia 

laki-laki dan 61 lansia perempuan di Panti Tresna Werdha. Menurut penelitian 

Sartika (2011) di dapatkan jumlah lansia yang menderita nyeri sendi yaitu sekitar 
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33 orang (33,3%) dari 100 penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kab. Gowa. 

Sekitar 80 persen lansia mengalami kondisi kronis yang dihubungkan 

dengan nyeri (Stanyley, 2007), dan hampir 8 persen orang-orang yang berusia 50 

tahun ke atas mempunyai keluhan pada sendinya, misalnya linu, pegal, dan 

kadang-kadang terasa seperti nyeri. Bagian yang terkena biasanya ialah 

persendian pada jari-jari, tulang punggung, sendi-sendi penahan berat tubuh 

(panggul, lutut, dan kaki) (Nugroho, 2006). Beberapa kelainan akibat perubahan 

sendi yang banyak terjadi pada  lansia antara lain osteoartritis, arthritis 

reumatoid, dan arthritis gout. Kelainan ini dapat menimbulkan gangguan berupa 

rasa nyeri, bengkak, kekakuan sendi, keterbatasan luas gerak sendi, gangguan 

berjalan dan aktivitas keseharian lainnya, dan peningkatan resiko jatuh. 

Anjuran untuk selalu memperhatikan, menghormati dan memuliakan 

lansia termuat dalam Q.S Maryam/19: 14. 

            

Terjemahnya : 

 

“Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia 

orang yang sombong lagi durhaka.” 

 

Dari ayat diatas mengemukakan bahwa sebagai anak harus menghormati 

orang tua. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua serta senantiasa merawat 

mereka jika usia lanjut menghampiri mereka sebagaimana mereka merawat kamu 
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sewaktu kecil hingga beranjak dewasa. Dan rawatlah mereka ketika mereka 

sudah tidak dapat beraktivitas lebih layaknya sewaktu mudahnya. 

Sebagai perawat professional perlu mengetahui asuhan keperawatan yang 

dapat diberikan pada lanjut usia dengan nyeri sendi untuk mencegah cedera lebih 

lanjut, Upaya untuk mengatasi nyeri sendi pada lansia, dapat dilakukan dengan 

relaksasi. Salah satu teknik relaksasi yang digunakan adalah olahraga ringan 

seperti latihan gerak kaki (stretching). 

Berdasarkan data dan uraian di atas tampak keluhan nyeri pada lansia 

merupakan masalah keperawatan, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui 

pengaruh latihan gerak kaki (stretching) terhadap penurunan nyeri sendi 

ekstremitas bawah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. 

Gowa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

adalah : “Bagaimana pengaruh latihan gerak kaki (stretching) terhadap 

penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada Lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa ?.” 
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C. Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

1) Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh latihan gerak kaki (stretching) terhadap penurunan nyeri sendi 

ekstremitas bawah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kabupaten Gowa. 

2) Hipotesis Nol (H0) 

Tidak ada pengaruh latihan gerak kaki (stretching) terhadap penurunan nyeri 

sendi ekstremitas bawah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau 

Mabaji Kabupaten Gowa. 

 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Latihan Gerak Kaki (Stretching) 

Latihan Gerak Kaki (Stretching) dalam penelitian ini adalah 

melakukaan peregangan pada ekstremitas bawah dengan melakukan gerakan 

yang dapat menghasilkan tarikan pada sendi yang akan diregangkan lalu 

tahan posisi tersebut pada setiap gerakan ditahan selam 5 detik kalau 

responden masih mampu waktu untuk menahan gerakan ditambah selama 5 

detik kalau tidak jangan lanjutkan tunggu sampai responden lain selesai untuk 

gerakan tersebut. 
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Kriteria Objektif : 

Dilakukan dengan frekuensi 3 kali per minggu secara teratur dan terus-

menerus selama 2 minggu.Selain itu, latihan gerak kaki (Stretching) 

dilakukan selama 15 sampai dengan 30 menit setiap intervensi. 

2. Nyeri Sendi 

Nyeri sendi yang dimaksud adalah merasa tidak nyaman ketika 

dipegang/nyeri, kaku, bengkak sampai keterbatasan gerak tubuh diakibatkan 

oleh kerusakan pada jaringan sendi. Skala yang dilakukan adalah Skala 

Numerik (Numerical Rating Scale, NRS). 

Kriteia objektif: 

Mengukur intensitas nyeri 

Gambar  1.1 Skala Numerik (Numerical Rating Scale, NRS) 

 

0  : Tidak Nyeri  

1 –3 : Nyeri Ringan; secara objektif klien dapat berkomunikasi 

4 – 6 : Nyeri Sedang; secara objektif klien mendesis, dapat  

mendeskripsikannya, dapat menunjukkan lokasi nyeri,     

dapat mengikuti perintah dengan baik.   

7 – 9 : Nyeri Hebat; secara objektif klien terkadang tidak dapat  

Mengikuti  perintah tapi  masih  respon  terhadap       

tindakan, dapat menunjukkan lokasi nyeri. 



8 
 

       10  : Nyeri Paling Hebat; pasien tidak mampu lagi  

berkomunikasi. 

Alat Ukur  : Format Observasi 

Skala ukur : Ordinal 

 

E. Kajian Pustaka 

Saat ini, nyeri sendi diderita oleh banyak orang. Gaya hidup yang terlalu 

banyak mendiamkan tubuh mengakibatkan nyeri sendi dibagian tertentu. 

Misalnya pada lutut dan pergelangan kaki, hal tersebut dapat dialami oleh 

siapapun. Namun paling rentan pada usia lanjut, seperti lanjut usia  yang 

diungkapkan dalam Jurnal Ilmiah Medikora Kesehatan Olahraga  kesehatan 

(2010). Oleh sebab itu, dengan latihan gerak kaki (stretching) dapat menurunkan 

nyeri sendi terutama dibagian lutut dan pergelangan kaki. Penelitian yang 

dilakukan oleh Yohanita Pamungkas (2010), menunjukkan bahwa latihan gerak 

kaki (stretching) berpengaruh terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah 

pada lansia di Posyandu Lansia Sejahtera GBI Setia Bakti Kediri. Hal ini 

dkarenakan setelah lansia melakukan latihan gerak kaki (stretching) secara benar 

dan teratur, otot-otot yang tegang akan berkurang dan mempertahankankan atau 

meningkatkan kelenturan tubuh sehingga tubuh terasa lebih relaks. Selain itu 

rentang gerak lansia menjadi lebih luas sehingga membuat aktivitas  yang berat 

menjadi lebih mudah dilakukan. Dengan adanya penurunan rasa nyeri sendi 
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tersebut maka lansia lebih aktif, produktif dan dapat menjalani masa tuanya 

dengan lebih nyaman. 

Berdasarkan sebuah studi yang dipublikasikan oleh The New England of 

Journal of Medicine (2006) yang dimuat dalam penelitian MahasisswaDenpasar 

(2012), mengemukakan bahwa hal yang terbaik dilakukan untuk nyeri sendi 

adalah latihan stretching daripada tindakan pembedahan, apalagi dilakukan 

dengan rutin akan membuat aktivitas normal kembali. Melakukan stretching 

sederhana setiap hari dapat mengatur nyeri sendi menuju pemulihan dengan 

biaya yang tidak banyak. 

Manfaat stretching untuk penurunan nyeri, juga di ungkapkan oleh 

Suprianto (2008) dalam penelitiananya yang menunjukkan bahwa terdapat 

penurunan tingkat nyeri setelah melakukan latihan gerak pinggul (stretching) 

dimana Ho ditolak, dan Ha diterima. Dan perhitungan didapatkan ada pengaruh 

yang signifikan latihan gerak pinggul (stretching) terhadap tingkat nyeri 

punggung bawah di Sanggar Senam Bagas Desa Mangunrejo. 

Dari Penelitian yang dilakukan oleh seorang Mahasiswa Program Studi 

Ilmu Keperawatan Denpasar (2012), dari uji analisis data dapat dinyatakan 

terdapat pengaruh pemberian latihan peregangan (stretching) terhadap nyeri pada 

pasien iskhialgia di Praktik Pelayanan Keperawatan Latu Usada Abiansal, 

Badung, dapat menurunkan nyeri  pada pasien iskhialgia. 

Maka dari itu individu yang mengalami nyeri akan mencari upaya untuk 

menghilangkan nyeri dan mengembalikan kenyamanan tersebut dengan mencari 
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pengobatan dan perawatan kesehatan. Salah satu upaya untuk mengatasi nyeri 

terutama nyeri sendi ekstremitas bawah adalah dengan latihan gerak kaki 

(stretching) 

 

F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh latihan 

gerak kaki (stretching) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah 

pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya nyeri sendi sebelum diberikan latihan gerak kaki 

(stretching) pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kabupaten Gowa. 

b. Diketahuinya nyeri sendi setelah diberikan latihan gerak kaki (stretching) 

pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. 

c. Diketahuinya pengaruh pemberian latihan gerak kaki (stretching) 

terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada Lansia di Panti 

Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Proses penelitian ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga 

dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh latihan gerak kaki 

(stretching) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber informasi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya dan bahan bacaan bagi mahasiswa. 

3. Bagi Instansi Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi yang 

dapat membantu tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang 

optimal kepada lansia khususnya di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kab. Gowa. 

4. Bagi Profesi Keperawatan 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat tentang 

pengaruh pemberian latihan gerak kaki (stretching) terhadap penurunan nyeri 

sendi ekstremitas bawah pada lansia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Lansia 

1. Definisi lansia 

Menurut UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia 

pada BAB  pasal 1 ayat 2 ”lanjut usia (old age) adalah seseorang yang 

telah mencapai usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun ke atas.” 

Menurut Bustan M.N (2007) lanjut usia atau manusia usia lanjut 

(manula), adalah kelompok berumur tua. Golongan penduduk yang 

mendapat perhatian atau pengelompokkan tersendiri ini adalah populasi 

berumur 60 tahun atau lebih. 

Menurut Costantinides (1994), menua (menjadi tua) adalah suatu 

proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk 

memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya 

sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki 

kerusakan yang diderita (Potter & Perry, 2006). 

2. Batas-batas lanjut usia 

Umur yang dijadikan patokan sebagai lanjut usia berbeda-beda, 

umumnya berkisar antara 60 sampai 65 tahun. Beberapa pendapat para ahli 

tentang batasan  umur yaitu : 

a. Menurut World Health Organization (WHO), usia lanjut dibagi  

menjadi empat kriteria berikut: usia pertengahan (middle age) ialah 
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kelompok usia 45 sampai 59 tahun, lanjut usia (elderly) ialah antara 60 

dan 74 tahun, lanjut usia tua (old) ialah antara 75 dan 90 tahun, usia 

sangat tua (very old) ialah di atas 90 tahun. 

b. Menurut Dra. Ny. Jos Masdani (Psikolog UI) terdapat empat fase 

yaitu: fase inventus usia antara 25 sampai 40 tahun, fase vertilitas usia 

antara 40 sampai 50 tahun, fase prasenium usia antara 55 sampai 65 

tahun, dan fase senium usia antara 65 tahun hingga tutup usia. 

c. Menurut Prof. DR. Koesoemanto Setyonegoro, masa lanjut usia 

(geriatric age):   lebih dari  65 tahun atau 70 tahun. Masa lanjut usia  

(geriatric age) itu sendiri dibagi menjadi tiga batasan umur, yaitu usia 

70 sampai 75 yahun (young old), usia 70 sampai 80 tahun (old), dan 

Usia lebih dari 80 tahun (very old). 

3. Perubahan yang terjadi pada lanjut usia 

Adapun perubahan yang terjadi pada lanjut usia adalah : 

a. Perubahan Fisik dalam hal ini Sistem musculoskeletal 

Perubahan normal muskuloskeletal terkait usia lanjut termasuk 

penurunan tinggi badan, redistribusi massa otot dan lemak subkutan, 

peningkatan parositas tulang, atrofi otot, pergerakan yang lambat, 

pengurangan kekuatan, dan kekakuan sendi-sendi (Stanyley, 2007). 

Perubahan pada tulang, otot, dan sendi mengakibatkan terjadinya 

perubahan penampilan, kelemahan, dan lambatnya pergerakan yang 

menyertai penuaan. 
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Kekuatan muskular mulai merosot sekitar usia 40 tahun, 

dengan suatu kemunduran yang dipercepat setelah usia 60 tahun. 

Perlambatan pergerakan yang kurang aktif dihubungkan dengan 

perpanjangan waktu kontraksi otot, periode laten, periode relaksasi 

dari unit motor dalam jaringan otot. Sendi-sendi seperti pinggul, lutut, 

siku, pergelangan tangan, dan vertebra menjadi sedikit fleksi pada usia 

lanjut. Peningkatan fleksi disebabkan oleh perubahan dalam 

kolumnavertebralis, ankilosis (kekakuan) ligament dan sendi, 

penyusutan dan sklerosis tendon dan otot, dan perubahan degeneratif 

sistem ekstrapiramidal. 

b. Perubahan Mental 

Masalah kesehatan mental pada lansia dapat berasal dari empat 

aspek yaitu fisik, psikologik, sosial dan ekonomi. Masalah tersebut 

dapat berupa emosi labil, mudah tersinggung, gampang merasa 

dilecehkan, kecewa tidak bahagia, perasaan kehilangan, dan tidak 

berguna. Berkurangnya penampilan, persepsi dan keterampilan 

psikomotor (Nugroho, 2008). 

c. Perubahan Psikososial 

Perubahan sosialisasi karena produktivitas menurun, 

berkurangnya kesibukan sosial, kehilangan finansial, status, teman atau 

relasi, pekerjaan atau kegiatan. 

 

 



15 
 

4. Penyakit yang umum yeng terjadi pada lanjut usia 

Menurut Stieglitz (1945) yang dikutip dalam Buku Keperawatan 

Gerontik mengemukakan adanya empat penyakit yang sangat erat 

hubungannya dengan proses menua, yakni: 

a. Gangguan sirkulasi darah seperti hipertensi, kelainan pembuluh darah, 

gangguan pembuluh darah di otak dan ginjal. 

b. Gangguan metabolisme hormonal, seperti diabetes melitus, dan 

ketidakseimbangan tiroid. 

c. Gangguan pada persendian, seperti osteoarthritis dan gout artritis. 

d. Berbagai penyakit neoplasma. 

Di Indonesia penyakit yang sering dijumpai pada lansia meliputi; 

penyakit sistem persyarafan, penyakit kardiovaskuler dan pembuluh darah, 

penyakit pencernaan makanan, penyakit urogenital, penyakit gangguan 

metabolik, penyakit persendian dan tulang, dan penyakit-penyakit akibat 

keganasan (Nugroho, 2008). 

5. Pandangan islam tentang lanjut usia 

Seperti halnya masyarakat usia produktif, lansia juga mempunyai 

hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

komprehensif meliputi bio-psiko-sosial dan spiritual. Ini adalah tugas yang 

harus dijalankan oleh perawat. Lansia adalah orang tua yang harus 

dirawat, dihormati, dan dimuliakan. Hal ini sangat dianjurkan bahkan 

diwajibkan dalam syariat Islam. 
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Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Isra’/17: 23-24. 

                                              

                                    

                                  

              

Terjemahnya: 

 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 

keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia(23).” 

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 

kecil (24).” 

 

Dari ayat diatas mengingatkan bahwa kita sebagai seorang anak 

harus berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana pada saat kita masih 

bayi hingga dewasa, orang tua dengan tulus dan ikhlas memberikan 

bimbingan, kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya.Dan hingga 

kita beranjak dewasa kasih sayangnya tiada batas apapun. Dan merupakan 

suatu kewajiban bagi seorang anak untuk merawat dan menghormati orang 

tuanya tatkala mereka menginjak usia lanjut.  

Menua merupakan proses yang terus-menerus yang berlanjut 

secara alamiah yang dimulai sejak lahir dan umumnya dialami oleh semua 
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makhluk hidup. Terutama ibu, kita harus berbakti sebagaimana 

dikemukakan dalam sebuah hadits. 

عَنْ أبَيِْ هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  

كَ، قاَلَ ثمَُّ مَنْ؟ قاَل    فقَاَلَ  :ياَ رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أحََقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابتَيِ؟ قاَلَ أمُُّ

كَ، قاَلَ ثمَُّ مَنْ، قاَلَ أبَوُْك كَ، قاَلَ ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ أمُُّ  أمُُّ

Artinya : 

 

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang 

datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihiwasallam dan berkata, 

‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama 

kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihiwasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan 

orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi 

shalallaahu ‘alaihiwasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut 

bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, 

‘Ibumu’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ 

Nabi shalallahu ‘alaihiwasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.” 

 

Imam Al-Qurthubi menjelaskan, “Hadits tersebut menunjukkan 

bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali 

lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi SAW 

menyebutkan kata ibu sebanyak tiga kali, sementara kata ayah hanya satu 

kali. Bila hal itu sudah kita mengerti, realitas lain bisa menguatkan 

pengertian tersebut. Karena kesulitan dalammenghadapi masa hamil, 

kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan 

merawat anak, hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga bentuk kehormatan 

itu hanya dimiliki oleh seorang ibu, seorang ayah tidak memilikinya. Ada 

banyak bukti, bahwa berbakti kepada kedua orang tua dalam wacana Islam 

adalah persoalan utama, dalam jejeran hukum-hukum yang terkait dengan 

berbuat baik terhadap sesama manusia. Allah SWT sudah cukup 
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menegaskan wacana ‘berbakti’ itu, dalam banyak firman-Nya, demikian 

juga Rasulullah SAW dalam banyak sabdanya, dengan memberikan 

‘bingkai-bingkai’ khusus, agar dapat diperhatikan secara lebih saksama.  

Dijelaskan mengenai menua dalam Q.S yasin/36: 68. 

                    

Terjemahnya: 

 

“Dan barang siapa Kami panjangkan umurnya niscaya Kami 

kembalikan dia kepada kejadian(nya), maka apakah mereka tidak 

memikirkan ?.” 

 

Allah telah menjelaskan dalam surah Yasin ayat 68 bahwa siapa 

yang dipanjangkan umurnya sampai usia lanjut akan dikembalikan 

menjadi lemah seperti keadaan semula. Keadaan itu ditandai dengan 

rambut yang memulai memutih, penglihatan mulai kabur, pendengaran 

sayup-sayup, gigi mulai berguguran, kulit mulai keriput, langkahpun mulai 

gontai.Ini adalah sunnatullah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun 

(Fadhil, 2013). 

 

B. Nyeri Sendi Ekstremitas Bawah 

1. Definisi nyeri 

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan 

bersifat sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang 

dalam hal skala atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat 

menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya.(Hidayat, 

2006). 
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Menurut Mc. Caffery (1979) dikutip dalam buku konsep & 

penatalaksanaan nyeri (Tamsuri, 2006),  nyeri didefinisikan sebagai suatu 

keadaan yang mempengaruhi seseorang, dan eksistensinya diketahui bila 

seseorang pernah mengalaminya. Menurut Asosiasi Nyeri Internasional 

(1979) disebutkan bahwa nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan 

emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya 

kerusakan jaringan baik secara aktual, maupun potensial, atau 

mengambarkan keadaan kerusakan seperti tersebut di atas. 

2. Fisiologi nyeri 

Pathways Nyeri 

Rangkaian proses terjadinya nyeri diawali dengan tahap transduksi, 

di mana hal ini terjadi ketika nosiseptor yang terletak pada bagian perifer 

tubuh distimulasi oleh berbagai stimulus, seperti faktor biologis, mekanis, 

listrik, radiasi, thermal dan lain-lain. Serabut saraf tertentu bereaksi atas 

stimulus tertentu, sebagaimana juga telah disebutkan dalam klasifikasi 

reseptor sebelumnya. 

Fast pain dicetuskan oleh reseptor tipe mekanis atau thermal (yaitu 

serabut saraf A-Delta), sedangkan slow pain (nyeri lambat) biasanya 

dicetuskan oleh serabut saraf C. Serabut saraf A-delta mempunyai 

karakteristik menghantarkan nyeri dengan cepat serta bermielinasi, dan 

serabut C yang tidak bermielinasi, berukuran sangat kecil dan bersifat 

lambat dalam menghantarkan nyeri. Serabut A mengirim sensasi yang 

tajam, terlokalisasi, dan jelas dalam melokalisasi sumber nyeri dan 
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mendeteksi intensitas nyeri. Serabut C menyampaikan impuls yang tidak 

terlokalisasi (bersifat difusi), viseral dan terus menerus. 

Serabut A-Delta Serabut C 

Bermielinasi 
Tidak bermielinasi 

Diameter 2-5 mikrometer                
Diameter 0,4-12,2 mikrometer 

Kecepatan hantaran 12-39 m/dt 
Kecepatan hantar 0,5-2 m/dt 

Menyalurkan impuls yang bersifat 

tajam, menusuk, terlokalisasi dan 

jelas 

Menyalurkan impuls nyeri yang 

bersifat tidak terlokalisasi, viseral 

dan terus menerus.  

Tabel 2.1 Perbedaan Serabut Saraf A-Delta dan C 

Tahap selanjutnya adalah transmisi, dimana impuls nyeri kemudian 

ditransmisikan serat afferen  (A-delta dan C) ke medulla spinalis melalui 

dorsal horn, di mana disini impuls akan bersinapsis di substansia 

gelatinosa (lamina II dan III). Impuls kemudian menyeberang keatas 

melewati traktus spinothalamus anterior dan lateral. Beberapa impuls yang 

melewati traktus spinothalamus lateral diteruskan langsung ke thalamus 

tanpa singgah di formation retikularis membawa impuls fast pain. Di 

bagian thalamus dan korteks serebri inilah individu kemudia dapat 

mempersepsikan, menggambarkan, melokalisasi, menginteroretasikan dan 

mulai berespon terhadap nyeri. 

Beberapa impuls nyeri ditransmisikan melalui traktus 

paleospinothalamus pada bagian tengah medulla spinalis. Impuls ini 

memasuki formation retikularis dan sistem limbik yang mengatur perilaku 

emosi dan kognitif, serta integrasi dari sistem saraf otonom, slow pain 

yang terjadi akan mengakibatkan emosi, sehingga timbul respon terkejut, 
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marah, cemas, tekanan darah meningkat, keluar keringat dingin dan 

jantung berdebar-debar. 

Secara singkat proses terjadinya nyeri dapat dilihat pada gambar. 

Stimulus nyeri: biologis., zat kimia, panas, listrik, serta mekanik 

 

 

Stimulasi nyeri menstimulasi nosiseptor di perifer 

 

 

Impuls nyeri diteruskan oleh serat afferen (A-delta & C) ke medulla 

spinalis melalui dorsal horn 

 

 

Impuls besinapsis di substansia gelatinosa (lamina II dan III) 

 

 

Impuls melewati  traktus spinothalamus 

 

 

 

Impuls masuk ke  formatio      impuls langsung masuk  

Retikolaris       ke thalamus 

 

 

    Sistem limbik         fast pain 

 

 

Slow pain 

- Timbul respon emosi 

- Respon otonom: TD meningkat, keringat dingin 

Gambar 2.1  Proses Terjadinya Nyeri 
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3. Klasifikasi nyeri 

a. Nyeri akut 

Nyeri akut terjadi setelah terjadinya cedera akut, penyakit, atau 

intervensi bedah dan memiliki awitan yang cepat dengan intensitas 

yang bervariatif (ringan sampai berat) dan berlangsung untuk waktu 

singkat (Meinhart & McCaffery, 1983 yang dikutip oleh Prasetyo, 

2010). Nyeri akut berdurasi singkat (kurang dari 6 bulan), memiliki 

onset yang tiba-tiba, dan terlokalisir. Nyeri ini biasanya diakibatkan 

oleh trauma, bedah, atau inflamasi. Nyeri akut terkadang disertai oleh 

aktivasi sistem saraf simpatis yang akan memperlihatkan gejala-gejala 

seperti: peningkatan tekanan darah, peningkatan respirasi, peningkatan 

denyut jantung, dan dilatasi pupil. 

b. Nyeri kronis 

Nyeri kronik berlangsung lebih lama dari pada nyeri akut, 

intensitas bervariasi (ringan sampai berat) dan biasanya berlangsung 

lebih dari 6 bulan. Tanda dan gejala yang tampak pada nyeri kronis 

sangat bebeda dengan yang diperlihatkan oleh nyeri akut. Tanda-tanda 

vital seringkali dalam batas normal dan tidak disertai dengan dilatasi 

pupil. (Prasetyo, 2010). 

c. Nyeri Kutaneus/ superficial (cutaneus pain) 

Ada dua macam bentuk nyeri superficial, bentuk yang pertama 

adalah nyeri dengan onset yang tiba-tiba dan mempunyai kualitas yang 

tajam, dan bentuk kedua adalah nyeri dengan onset yang lambat 
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disertai rasa terbakar. Nyeri superficial dapat dirasakan pada seluruh 

permukaan tubuh atau kulit klien (Prasetyo, 2010). 

d. Nyeri somatik dalam (deep somatic pain) 

Nyeri somatis merupakan fenomena nyeri yang kompleks. 

Struktur somatik merupakan bagian pada tubuh seperti otot-otot atau 

tulang (Prasetyo, 2010). 

e. Nyeri visceral 

Nyeri visceral cenderung bersifat difus (dirasakan menyebar), 

sulit untuk dilokalisir, samar-samar, dan bersifat tumpul. 

f. Reffered pain 

Nyeri ini dapat diakibatkan dari gangguan organ visceral atau 

lesi pada bagian somatik dalam (missal: otot, ligament, vertebra). 

Reffered pain terkadang “aneh” ketika reffered pain dirasakan oleh 

klien dengan sangat, padahal mungkin pada titik nyeri sebenarnya 

hanya merupakan stimulus nyeri yang ringan bahkan tidak ada. 

g. Nyeri psikogenik 

Nyeri psikogenik disebut juga psychalgia atau nyeri 

somatoform, adalah nyeri yang tidak diketahui secara fisik, nyeri ini 

biasanya timbul karena pengaruh psikologis, mental, emosional atau 

faktor perilaku. 
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4. Faktor yang mempengaruhi persepsi dan reaksi terhadap nyeri 

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi persepsi dan 

reaksi masing-masing individu terhadap nyeri. Faktor-faktor tersebut 

antara lain: 

a. Usia 

Usia merupakan variabel yang penting mempengaruhi nyeri, 

khususnya pada anak-anak dan lansia. Cara lansia berespon terhadap 

nyei dapat berbeda dengan cara berespon dengan orang yang berusia 

lebih muda. Namun individu yang berusia lanjut memilki resiko tinggi 

mengalami situasi-situasi yang membuat mereka merasakan nyeri. 

Karena lansia hidup lebih lama, mereka kemungkinan lebih tinggi 

untuk mengalami kondisi patologis yang menyertai nyeri. 

b. Jenis kelamin 

Secara umum, pria dan wanita tidak berbeda secara bermakna dalam 

berespon terhadap nyeri. Beberapa kebudayaan yang mempengaruhi 

jenis kelamin, misalnya menganggap bahwa seorang anak laki-laki 

harus berani dan tidak boleh menangis, sedangkan seorang anak 

perempuan boleh menangis dalam situasi yang sama (Gill, 1990). 

c. Kebudayaan 

Kebudayaan dan nilai-nilai budaya mempengaruhi cara individu 

mengatasi nyeri. Individu mempelajari apa yang diharapkan dan apa 

yang diterima oleh kebudayaan mereka. Hal ini meliputi bagaimana 
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bereaksi terhadap nyeri. Cara individu mengepresikan nyeri 

merupakan sifat kebudayaan. 

d. Makna nyeri 

Makna nyeri pada seseorang mempegaruhi pengalaman nyeri dan cara 

seseorang beradaptasi terhadap nyeri. 

e. Lokasi dan tingkat keparahan nyeri 

Nyeri yang dirasakan bervariasi dalam intensitas dan tingkat keparahan 

pada masing-masing individu. Nyeri yang dirasakan mungkin terasa 

ringan, sedang atau biasa jadi nyeri berat. Dalam kaitannya dengan 

kualitas nyeri, masing-masing individu juga bervariasi, ada yang 

melaporkan nyeri seperti tertusuk, nyeri tumpul, berdenyut, terbakar, 

dan lain-lain. 

f. Perhatian 

Tingkat perhatian seseorang terhadap nyeri akan mempengaruhi 

persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat terhadap nyeri akan 

meningkatkan respon nyeri sedangkan upaya pengalihan (distraksi) 

dihubungkan dengan penurunan respon nyeri. Konsep inilah yang 

mendasari berbagai terapi untuk menghilangkan nyeri, seperti 

relaksasi, tekik imajinasi terbimbing, dan masase (Gill, 1990). 

g. Ansietas (kecemasan) 

Hubungan antara nyeri dan kecemasan bersifat kompleks. Kecemasan 

seringkali meningkatkan persepsi nyeri, akan tetapi nyeri juga dapat 

menimbulkan suatu perasaan kecemasan.  
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h. Keletihan 

Keletihan/ kelelahan yang dirasakan seseorang akan meningkatkan 

sensasi nyeri dan menurunkan kemampuan koping individu. 

i. Pengalaman sebelumnya 

Seseorang yang terbiasa merasakan nyeri akan lebih siap dan mudah 

mengantisipasi nyeri daripada individu yang mempunyai pengalamn 

sedikit tentang nyeri.     

j. Dukungan keluarga dan sosial 

Individu yang mengalami nyeri seringkali membutuhkan dukungan, 

bantuan, perlindungan dari anggota keluarga lain, atau teman terdekat. 

Walaupun nyeri masih dirasakan oleh klien, kehadiran orang terdekat 

akan meminimalkan kesepian dan ketakutan.  

5. Pengkajian nyeri 

Terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan seseorang di 

dalam memulai  mengkaji respon nyeri yang dialami oleh klien. Donovan 

& Girton (1984) yang dikutip dalam Buku Konsep dan Proses 

Keperawatan Nyeri (2010) mengidentifikasikan komponen-komponen 

tersebut, diantaranya: 

a. Penentuan ada tidaknya nyeri 

Dalam melakukan pengkajian terhadap nyeri, perawat harus 

mempercayai ketika pasien melaporkan adanya nyeri, walaupun dalam 

observasi perawat tidak menemukan adanya cedera atau luka.Setiap 

nyeri yang dilaporkan oleh klien adalah nyata. 



27 
 

b. Karakteristik nyeri (Metode P. Q. R. S.T) 

1) Faktor pencetus (P: Provocate) 

Perawat mengkaji tentang penyebab atau stimulus-stimulus nyeri 

pada klien, dalam hal ini dapat melakukan observasi bagian-bagian 

tubuh yang mengalami cedera. 

2) Kualitas (Q: Quality) 

Kualitas nyeri merupakan sesuatu yang subjektif yang 

diungkapkan oleh klien, seringkali klien mendeskripsikan nyeri 

dengan kalimat-kalimat: tajam, tumpul, berdenyut, berpindah-

pindah, seperti tertindih, perih, tertusuk dan lain-lain. 

3) Lokasi (R: Region) 

Untuk mengkaji lokasi nyeri maka perawat meminta klien untuk 

menunjukkan semua bagian/daerah yang dirasakan tidak nyaman 

oleh klien. 

4) Keparahan (S: Severe) 

Tingkat keparahan nyeri merupakan karakteristik yang paling 

subjektif. Pada pengkajian ini klien diminta menggambarkan nyeri 

yang ia rasakan sebagai nyeri ringan, nyeri sedang atau berat. 

Ada beberapa metode yang umumnya digunakan untuk menilai 

intensitas nyeri, antara lain: 

a) Skala Deskriptif Verbal (Verbal Descriptor Scale, VDS) 

merupakan salah satu alat ukur tingkat keparahan yang lebih 

bersifat objektif. Skala Deskriptif Verbal terdiri dari beberapa 
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kalimat pendeskripsi yang tersusun dalam jarak yang sama 

sepanjang garis. 

Gambar 2.2 Skala Deskriptif Verbal (Verbal Descriptor Scale, 

VDS) 

 

 
 

b) Skala Numerik (Numerical Rating Scale, NRS) digunakan 

sebagai pengganti alat pendeskripsi kata. Dalam hal ini, pasien 

menilai nyeri dengan skala 0 sampai 10 (AHCPR, 1992). 

Angka 0 diartikan kondisi klien tidak merasakan nyeri, angka 

10 mengindikasikan nyeri paling hebat. Skala ini efektif 

digunakan untuk mengkaji intensitas nyeri sebelum dan 

sesudah intervensi terapeutik. 

Gambar 2.3 Skala Numerik (Numerical Rating Scale, NRS) 

 

c) Skala wajah Wong-Bekers untuk mengukur nyeri 

Metode ini dengan cara melihat mimik wajah pasien dan 

biasanya untuk menilai intensitas nyeri pada anak-anak. 

Gambar 2.4 Skala wajah Wong-Bekers untuk mengukur nyeri 
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d) Skala Analog Visual (Visual Analog Scale, VAS) merupakan 

suatu garis lurus, yang mewakili intensitas nyeri yang terus 

menerus dan memiliki alat pendeskripsi verbal pada setiap 

ujungnya.  

Gambar 2.5 Skala Analog Visual (Visual Analog Scale, VAS) 

 

5) Durasi ( T: Time) 

Perawat menanyakan pada pasien untuk menentukan awitan, 

durasi, dan rangkaian nyeri. 

6. Nyeri sendi pada lanjut usia 

a. Definisi nyeri sendi 

Nyeri sendi adalah suatu peradangan sendi yang ditandai 

dengan pembengkakan sendi, warna kemerahan, panas, nyeri dan 

terjadinya gangguan gerak. Pada keadaan ini lansia sangat terganggu, 

apabila lebih dari satu sendi yang terserang (Santoso, 2009). 

Nyeri sendi merupakan keluhan utama pasien reumatik. Nyeri 

yang dirasakan berlangsung lama/kronik dan menetap rasa sakit 

biasanya digambarkan sebagai rasa sakit yang berat dan membatasi 

mobilitas. Nyeri pada malam hari dan meningkat pada pagi hari 

terutama dirasakan sebagai suatu regangan, merupakan nyeri akibat 

peninggian tekanan intraartikuler akibat suatu nekrosisavaskuler atau 

kolaps tulang akibat reumatik yang berat (Suyono S., Waspadji, S., 

Lesman, L., et al, 2001). 
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Pada awalnya, nyeri terjadi bersama gerakan, kemudian nyeri 

dapat terjadi pada saat istirahat. Peningkatan rasa nyeri diiringi oleh 

kehilangan fungsi secara progresif. Keseluruhan koordinasi dan postur 

tubuh mungkin terpengaruh sebagai hasil dari nyeri dan hilangnya 

mobilitas. Kaku sendi merupakan rasa seperti diikat, pasien merasa 

sukar untuk menggerakkan sendi (worn off). Keadaan ini biasa akibat 

desakan cairan yang berada disekitar jaringan yang mengalami 

inflamasi, kaku sendi makin nyata pada pagi hari atau setelah istirahat. 

Gangguan fugsional disebabkan oleh rasa nyeri ketika sendi 

digerakkan dan keterbatasan gerak yang terjadi akibat perubahan 

structural dalam sendi (Reeves, C.J., Roux, G., Lockhart, R, 1999). 

b. Patofisiologi kerusakan nyeri sendi 

Tulang-tulang dalam tubuh dihubungkan satu sama lain dengan 

sendi atau artikulasi yang memungkinkan berbagai macam gerakan. 

Hubungan anatara dua tulang atau lebih dinamakan sendi (Smeltzer, 

2001). Sendi merupakan bagian tubuh yang paling sering terkena 

inflamasi dan degenerasi yang terlihat pada lansia. Meskipun memiliki 

keanekaragaman mulai dari kelainan multisistem yang sistemik, semua 

nyeri sendi meliputi inflamasi dan degenerasi dalam derajat tertentu 

yang biasa terjadi sekaligus. Pada penyakit reumatik inflamatori, 

inflamasi merupakan proses primer dan degenerasi yang terjadi proses 

sekunder yang timbul akibat pembentukan pannus. Sebaliknya, pada 

penyakit reumatik degeneratif dapat terjadi proses inflamasi yang 
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sekunder. Sinovitas biasanya lebih ringan serta mengambarkan suatu 

proses reaktif, dan lebih besar terlihat pada penyakit yang lanjut 

(Smeltzer& Bare, 2001). 

 

Gambar 2.6 Respon inflamasi pada sendi (A) sendi pada gambar 

sebelah kiri mengalami pembengkakan dan penumpukan cairan. 

(B) sendi pada sebelah kanan memperlihatkan pannus, kartilago 

artikuler yang erosive dan penyempitan rongga sendi semua ini 

turut menyebabkan atrofi otot dan ankilosis (Smeltzer dan Bare, 

1996).  

 

 

Gambar 2.7 penyempitan rongga sendi dan asteofit (bone spurs) 

merupakan ciri khas perubahan degeneratif dalam sendi (Smeltzer 

dan Bare, 1996). 

 

 

 

 

 



32 
 

7. Penatalaksanaan nyeri sendi 

Sampai sekarang belum ada obat yang speifik yang khas untuk 

nyeri sendi. Program penanganan melibatkan tim multidisplin termasuk 

pasien sendiri merupakan dasar bagi penatalaksanaan nyeri sendi. Sifat 

kronik pada sebagian besar penyakit ini mengharuskan pasien untuk 

memahaminya, mendapatkan informasi yang diperlukan dalam 

pengambilan keputusan yang terbaik secara mandiri berkenaan dengan 

penanganan penyakit dan memperoleh program terapi yang dapat 

disesuaikan dengan gaya hidupnya (Smeltzer& Bare, 2001). 

Terdapat berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi nyeri yang diderita. Tindakan-tindakan tersebut mencakup 

tindakan nonfarmakologis dan tindakan farmakologis. Terdapat tiga 

kategori tindakan yang digunakan untuk mengontrol nyeri, yaitu: tindakan 

farmakologis, non-invasif dan tindakan invasif (Prasetyo, 2010). 

Penatalaksanaan nyeri secara farmakologis meliputi penggunaan 

oploid (narkotik), nonoploid/NSAIDs (Nonsteroid Anti-Inflammation 

Drugs), dan adjuvan, serta ko-analgesik (Tamsuri, 2006). 

Penatalaksanaan nonfarmakologis terdiri dari berbagai tindakan 

penanganan nyeri berdasarkan stimulasi fisik maupun perilaku kognitif. 

Penanganan nyeri dengan tindakan fisik dilakukan dengan tujuan sebagai 

berikut: meningkatkan kenyamanan, memperbaiki adanya disfungsi fisik, 

merubah respons fisiologik, menurunkan kecemasan yang berhubungan 
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dengan imobilitas karena nyeri atau karena adanya pembatasan aktivitas 

(Tamsuri, 2006). 

Adapun jenis penanganan nyeri secara invasif (nonfarmakologis) 

antara lain: 

a. Masase kulit 

Masase kulit memberikan efek penurunan kecemasan dan 

ketegangan otot. Rangsangan masase ini dipercaya akan merangsang 

serabut berdiameter besar, sehingga mampu memblok atau 

menurunkan impuls nyeri. 

b. Kompres 

Penggunaan kompres panas, selain memberikan efek mengatasi 

atau menghilangkan sensasi nyeri, teknik ini juga memberikan reaksi 

fisiologis antara lain: meningkatkan respons inflamasi, meningkatkan 

aliran darah dalam jaringan, meningkatkan pembentukan edema 

(Tamsuri, 2006).  

c. Stimulasi Kontralateral 

Stimulasi kontralateral adalah memberi stimulasi pada daerah 

kulit di sisi yang berlawanan dari daerah terjadinya nyeri. Stimulasi 

kontralateral dapat berupa garukan pada daerah yang berlawanan jika 

terjadi gatal, menggosok (masase) jika kram (kejang) atau pemberian 

kompres dingin atau panas serta pemberian balsem atau obat gosok 

(Tamsuri, 2006). 
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d. Akupressure (pijat refleksi) 

Akupressure dikembangkan dari ilmu pengobatan kuno Cina 

dengan menggunakan sistem akupuntur. Terapi ini memberi tekanan 

jari-jari pada berbagai titik organ tubuh seperti pada akupuntur. 

Tindakan ini merupakan tindakan sederhana dan mudah dipelajari 

(Tamsuri, 2008). 

e. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) 

Stimulasi saraf elektristranskutan unit peralatan yang 

dijalankan dengan elektroda yang dipasang pada kulit untuk 

menghasilkan sensasi kesemutan, gataran, atau mendengung pada area 

kulit tertentu. 

f. Imobilisasi 

Imobilisasi terhadap organ tubuh yang mengalami nyeri hebat 

mungin dapat meredakan nyeri. Kasus seperti arthritis reumatoid 

mungkin memerlukan teknik untuk mengatasi nyeri. 

g. Distraksi 

Distraksi adalah pengalihan dari fokus perhatian terhadap nyeri 

ke stimulus yang lain. Macam-macam distraksi yaitu distraksi visual, 

distraksi pendengaran, distraksi intelektual, tekik pernapasan, dan 

imajinasi terbimbing. 

h. Relaksasi  

Relaksasi adalah suatu tindakan untuk membebaskan mental 

dan fisik dari ketegangan dan stress, sehingga dapat meningkatkan 
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toleransi terhadap nyeri. Berbagai metode relaksasi digunakan untuk 

menurunkan kecemasan dan ketegangan otot  sehingga didapatkan 

penurunan denyut jantung, penurunan respirasi serta penurunan 

ketegangan otot. Contoh tindakan relaksasi yang dapat dilakukan 

untuk menurunkan nyeri adalah napas dalam dan relaksasi otot. 

Berikut prosedur napas dalam dan relaksasi otot yang dapat diajarkan 

pada klien: 

Napas dalam 

1) Anjurkan pasien untuk duduk relaks 

2) Anjurkan klien untuk tarik napas dalam dengan pelan 

3) Tahan beberapa detik, kemudian lepaskan (tiupkan lewat bibir). 

Saat menghembuskan udara anjurkan klien untuk merasakan 

relaksasi. 

Relaksasi otot 

1) Anjurkan klien untuk mengepalkan tangan dan mintalah klien 

merasakan, biarkan ketegangan beberapa detik. 

2) Mintalah klien untuk melepaskan kepalan, dan relaks. 

3) Lanjutkanlah tindakan yang sama pada beberapa otot (lengan, 

bahu, muka, kaki). 

Latihan relaksasi progresif merupakan kombinasi latihan 

pernapasan dan rangkaian kontraksiserta relaksasi kelompok otot.Saat 

klien melakukan relaksasi pernapasan dalam dengan diafragma dengan 

teratur, perawat mengarahkan klien untuk melokalisasi daerah yang 
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mengalami ketegangan otot, merasakannya, menegangkan otot 

tersebut, kemudian mengendorkan dengan sepenuhnya (Prasetyo, 

2010). 

Relaksasi otot rangka dipercaya dapat menurunkan nyeri 

dengan merelaksasikan ketegangan otot yang mendukung rasa 

nyeri.Teknik relaksasi mungkin perlu diajarkan beberapa kali agar 

mencapai hasil yang optimal. Dengan relaksasi, dapat mengubah 

persepsi terhadap nyeri. Kemampuannya dalam melakukan relaksasi 

fisik dapat menyebabkan relaksasi mental. Relaksasi memberikan efek 

secara langsung terhadap fungsi tubuh seperti: penurunan tekanan 

darah, nadi, frekuensi pernapasan, penurunan komsumsi oksigen oleh 

tubuh, penurunan ketegangan otot, meningkatkan kemampuan 

konsentrasi dan menurunkan perhatian terhadap stimulus 

lingkungan.(Tamsuri, 2008). 

i. Umpan Balik Tubuh 

Umpan balik tubuh adalah (biofeedback) adalah teknik 

mengatasi nyeri dengan memberikan informasi kepada klien tentang 

respon fisiologis tubuh terhadap nyeri yang di alami klien (misalnya, 

tekanan darah atau ketegangan otot) dan cara untuk mengendalikan 

secara involunter respons tersebut (Tamsuri, 2006). 

j. Sentuhan Terapeutik 

Teknik yang digunakan adalah perawat melakukan meditasi 

dalam waktu singkat sebelum kontak dengan klien. Pada periode ini, 
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perawat menyembunyikan tingkat energi internal, kemudian meraba 

klien dan mentransmisikan energi penyembuhan. Rasionalisasi 

keberhasilan metode ini dapat dimengerti dengan jelas (Tamsuri, 

2006). 

 

C. Peregangan (Stretching) 

1. Definisi peregangan (Stretching) 

Latihan peregangan(Stretching)adalah salah satu bentuk latihan 

yang merangsang kerja otot rangka yang salah satu aksinya adalah 

menghasilkan panas, dan pada saat otot berkontraksi energi kontraksi 

dipenuhi dari pemecahan ATP dan kegiatan kalsium yang cukup 

beroksigen sehingga nantinya dapat memperlancar sirkulasi darah 

sehingga mekanisme pengangkutan zat-zat yang terkandung dalam otot 

(asam laktat) berjalan lancar (Barbara C long, 1998). 

Peregangan atau stretching adalah aktivitas meregangkan otot 

untuk meningkatkan fleksibilitas (kelenturan) otot dan jangkauan gerakan 

persendian. Aktivitas peregangan merupakan bagian penting dari latihan 

olahraga atau program rehabilitasi. Peregangan membantu pemanasan 

tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik sehingga mengurangi resiko 

kecelakaan dan nyeri otot. 

2. Manfaat melakukan peregangan (Stretching) 

Terdapat beberapa manfaat apabila seseorang malakukan gerakan 

peregangan sebelum memulai aktifitas olahraga, diantaranya dapat adalah 
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meningkatkan kelenturan (fleksibilitas), meningkatkan sirkulasi darah, 

meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, mengurangi nyeri, 

meningkatkan kemampuan fisik, mempercepat pemulihan setelah 

berolahraga, meningkatkan produksi cairan sinovial persendian, dan 

meningkatkan kebugaran. 

3. Teknik-teknik umum peregangan (Stretching) 

Terdapat lima teknik peregangan (stretching), yaitu statis, balistik, 

PNF, terisolasi aktif, gerakan aktif. (Millar, 2003) 

a. Peregangan Statis 

Peregangan statis mungkin merupakan yang paling termudah 

dan paling bermanfaat untuk dilakukan. Teknik ini tidak hanya 

sederhana tetapi membuat nyaman dan tidak memerlukan bantuan 

dalam melakukannya. Peregangan statis dilakukan dengan 

menggerakkan tubuh ke posisi yang menurut dapat menghasilkan 

tarikan lembut pada otot yang akan diregangkan lalu tahan posisi 

tersebut. Saat otot terasa lentur, Anda dapat sedikit meregangkan lagi 

dan dengan peregangan teratur, gerakan akan semakin meningkat.  

Peregangan yang paling efektif, yakni selama 30 detik dan 

pengulangan peregangan sebanyak 3-5 kali akan memberikan 

kemajuan luar biasa (Bandi, Irion, dan Briggler, 1998). Peregangan 

minimum dilakukan tiga kali seminggu, setelah program peregangan 

dihentikan, maka program harian akan membantu Anda mengurangi 

kekakuan.  



39 
 

b. Peregangan Balistik 

Peregangan balistik menerapkan gerakan melompat berulang-

ulang untuk terjadinya peregangan. Peregangan balistik dikenal 

sebagai peregangan buruk, karena sebagian besar merujuk pada teori 

bukan pada penelitian. 

c. Teknik Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) 

Teknik Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) 

adalah teknik yang memanfaatkan refleks sistem saraf untuk 

membantu melemaskan otot. Meskipun sangat efektif, peregangan ini 

memerlukan bantuan orang lain dan sangat bergantung pada teknik 

yang tepat (Sady, Wortman, dan blake, 1962 dikutip oleh Millar, 

2003). 

d. Peregangan Terisolasi Aktif 

Peregangan Terisolasi Aktif merupakan variasi yang relatif 

baru peregangan dengan bantuan orang lain yang semakin populer 

akhir-akhir ini. (Wharton dan Wharton, 1996 dikutip oleh Millar 

2003). 

e. Rentang Gerakan Aktif 

Rentang gerakan aktif merupakan teknik kelenturan yang 

umumnya digunakan oleh ahli terapi fisik sebagai program pemulihan. 

Gerakan ini sebenarnya bukan merupakan metode peregangan, 

melainkan digunakan untuk meningkatkan gerak normal. Kegiatan ini 
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melibatkan penggunaan otot sekitar sendi untuk menggerakkan sendi 

tersebut dengan sempurna untuk rentang gerakan yang ada. 

Latihan rentang gerak harus dilakukan 5-10 kali, tergantung 

pada kenyamanan (Kisner dan Colby, 2002). Karena aktivitas rentang 

gerakan bukan peregangan yang sebenarnya, aktivitas tersebut paling 

berguna untuk menjaga gerak normal dan mengurangi kekakuan pada 

sendi, sedangakan aktivitas sebelumnya sebenarnya dirancang untuk 

meningkatkan jangkauan gerakan sendi. 

4. Petunjuk-petunjuk melakukan peregangan (Stretching) 

Sebelum mulai melakukan program peregangan (stretching) harus 

memperhatikan petunjuk-petunjuk berikut ini: 

a. Selalu mengutamakan keselamatan dan menghindari cedera pada 

tubuh anda. 

b. Identifikasi tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dan realistis 

dalam melakukan peregangan. 

c. Tidak melakukan peregangan segera setelah makan. 

d. Mengenakan pakaian yang longgar dan nyaman. 

e. Sebaiknya menanggalkan perhiasan yang dipakai. 

f. Memilih tempat yang bersih dan tenang. 

g. Lakukan peregangan pada permukaan tempat yang tidak licin. 

5. Prinsip dasar peregangan (Stretching) 

Peregangan adalah hal yang harus dilakukan oleh siapa saja 

minimal 15 sampai 30 menit.(Ahmad, 2012). 
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6. Prosedur latihan gerak kaki (Stretching) untuk ekstremitas bawah 

a. Peregangan betis 

1) Mulai dengan pemanasan ringan selama 2 sampai 3 menit (berjalan 

di tempat sambil mengayun-ayunkan tangan ke depan dan 

belakang melewati tubuh bagian atas). 

2) Pertama-tama, kita akan melakukan peregangan betis. Sandarkan 

kedua lengan bawah ke dinding atau benda lain sebagai tumpuan. 

Tempelkan dahi di punggung telapak tangan. Tekuk salah satu 

lutut dan dekatkan ke dinding atau sandaran. Kaki yang berada di 

belakang harus lurus, telapak kaki menempel di lantai serta 

mengarah lurus ke depan. 

 

Gambar 2.8 Peregangan Betis 

 

3) Sekarang tanpa mengubah posisi kaki, gerakkan perlahan-lahan 

pinggul Anda ke depan sambil menjaga kaki belakang tetap lurus 

dan telapak kaki menempel di lantai. Lakukan peregangan ringan 

di otot betis. Tahan regangan ringan selama 10 detik. Kemudian, 

beralih sedikit ke peregangan lanjutan selama 10 detik. Jangan 

sampai berlebihan. Kini lakukan peregangan pada betis yang lain. 
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b. Peregangan untuk Kaki dan Pergelangan Kaki: 

1) Putar pergelangan kaki searah dan berlawanan jarum jam, dari satu 

sisi ke sisi yang lain, dengan sedikit ditahan oleh tangan. Gerakan 

memutar ini membantu meregangkan dengan lembut ligament 

pergelangan kaki yang kaku. Ulangi 10 sampai 20 kali untuk setiap 

arah. Lakukan pada kedua pergelangan dan rasakan jika ada 

perbedaan rasa kaku dan jangkauan gerak. Kadang-kadang 

pergelangan kaki yang keseleoakan terasa sedikit lebih lemah dan 

kaku. Perbedaan ini mungkin baru diketahui setelah mengerakkan 

tiap pergelangan secara terpisah dan membandingkan keduanya.  

2) Selanjutnya, gunakan jari-jari tangan untuk menarik dengan lembut 

jari kaki ke arah tubuh untuk meregangkan ujung telapak kaki dan 

otot jari kaki. Tahan regangan ringan selama 10 detik. Ulangi 2 

sampai 3 kali. Lakukan pada kedua kaki. Menahan posisi ini juga 

membantu merelakskan telapak kaki (plantar fascia). 

3) Letakkan jempol tangan di pangkal jempol kaki, telunjuk ditekuk 

sedikit dan ditaruh di atas kuku jempol kaki. Gunakan telunjuk dan 

jempol tangan itu untuk mengerakkan jempol kaki maju mundur 

selama 15 sampai 20 detik, kemudian putar jempol kaki dengan 

gerakan melingkar searah jarum jam dan berlawanan jarum jam 

selama 10 sampai 15 detik. Pusatkan perhatian untuk 

meningkatkan jangkauan gerak jari –jari kaku saat melatih daerah 
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ini adalah cara yang bagus untuk memperbaiki atau 

mempertahankan kelenturan dan peredaran darah di daerah ini. 

4) Dengan jempol, pijat naik turun lengkung membujurditelapak kaki. 

Lakukan gerak melingkar dengan sedikit tekanan untuk 

melonggarkan jaringan. Lakukan pada kedua telapak kaki. Ini 

membantu mengurangi ketegangan dan kekakuan pada telapak 

kaki. 

5) Berbaringlah pada posisi kiri tubuh, kepala bertumpuh pada 

telapak tangan kiri. Pegang ujung kaki kanan dengan tangan kanan 

diantara jari dan sendi pergelangan kaki. Perlahan tarik tumit kanan 

ke arah bokong kanan untuk meregangkan pergelangan kaki dan 

quadrisep (paha depan). Tahan regangan ringan selama 10 detik. 

6) Sekarang gerakkan pinggul kanan depan anda ke depan dengan 

mengkontraksikan otot paha kanan sambil menarik kaki kanan 

dengan tangan kanan sambil menarik kaki meregangkan paha 

depan. Dan merelakskan paha belakang (hamstring). Tahan 

regangan ringan selama 10 detik. Jaga agar tubuh tetap dalam garis 

lurus. Sekarang regangkan kaki kiri dengan cara yang sama. 

Melakukan peregangan secara teratur akan menghasilkan 

perubahan positif.  
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Gambar 2.9 Ringkasan peregangan untuk kaki dan pergelangan 

kaki 

c. Variasi posisi kaki lurus dan lutut tertekuk 

1) Letakkan lengan kiri ke sisi luar kaki kanan. Letakkan tangan 

kanan ke samping untuk menjaga keseimbangan. Gerakan ini akan 

meregangkan otot punggung atas dan tulang belakang serta 

samping punggung bawah, selain paha belakang. Untuk merubah 

regangan, menolehlah ke belakang pundak kanan sambil memutar 

bagian depan pinggul kiri sedikit ke arah dalam. Ini  akan 

meregangkan punggung bawah dan daerah di antara tulang belikat. 

Bernapaslah dengan santai. Jangan menahan napas. Tahan selama 

10 sampai 15 detik. 

 
Gambar 2.10 .Variasi posisi kaki lurus dan lutut tertekukUntuk 

meregangkan bagian belakang kaki bawah (betis dan otot soleus), 

gunakan handuk melingkari telapak kaki untuk menarik jari-jari 

kaki ke arah lutut (Gbr.1) atau jika anda lentur, gunakan tangan 

untuk menarik jari-jari kaki ke arah lutut (Gbr.2) atau tarik telapak 

kaki ke arah lutut tanpa menggunakan tangan, kemudian majukan 

badan sedikit ke depan untuk meregangkan betis (Gbr.3). Tahan 10 

sampai 20 detik. 
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2) Untuk meregangkan sisi luar kaki bawah, pegang sisi luar telapak 

kaki dengan tangan yang berlawanan (lihat gambar). Sekarang, 

perlahan-lahan putar bagian luar telapak kaki ke arah dalam hingga 

terasa regangan di sisi luar kaki bawah. Peregangan ini dapat 

dilakukan dengan kaki lurus, atau dengan lutut di tekuk jika sulit 

menggapai batas luar telapak kaki dengan kaki lurus. Pada posisi 

kaki lurus, paha depan harus relaks. Tahan regangan ringan selama 

10 detik. 

3) Ingat jangan mengunci lutut saat melakukan peregangan sambil 

duduk. Pastikan paha depan relaks di setiap posisi. Anda tidak 

dapat meregangkan paha belakang dengan benar jika pasangan otot 

yang berlawanan (paha depan) tidak relaks. 

 

D. Kerangka Konsep 

 

 

Keterangan : 

: Variabel dependen 

: Variabel independen 

Gambar 2.11 Kerangka Konsep Penelitian 
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E. Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Kerangka Kerja 
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F. Variabel yang di Teliti 

Variabel Penelitian : 

1. Variabel dependen (terikat) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Nyeri sendi ekstremitas 

bawah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten 

Gowa dalam hal ini nyeri sendi diukur dengan Skala Numerik. 

2. Variabel Independen (bebas) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah relaksasi yakni pemberian 

latihan gerak kaki (stretching) yang dilakukan oleh lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre 

experimental design dengan rancangan one grup pre test-post test design 

dimana penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pre-test 

(pengamatan awal) terlebih dahulu sebelum diberikan intervensi, kemudian 

dilakukan post-test (pengamatan akhir).  

Tabel 3.1 Desain penelitian pengaruh latihan gerak kaki (Stretching) 

terhadap penurunan Nyeri sendi ekstremitas bawah 

 

Pretest    Perlakuan   Postest 

 

   O         X     O-A 

 Keterangan: 

O =  Observasi tingkat nyeri sendi sebelum pemberian latihan gerak 

kaki(stretching) 

X = Pemberian latihan gerak kaki (stretching)  

O-A= Observasi tingkat nyeri sendi setelah pemberian latihan gerak 

kaki(stretching). 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kabupaten Gowa. 

2. Jadwal Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 08 Juni sampai 21 Juni 2014. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansiayang tinggal di 

Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa yaitu sebanyak 

100 orang. 

2. Sampel 

Dalam penelitian ini sampel dilakukan dengan cara Non probality 

sampling jenis purposive sampling dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang 

spesifik yang ada dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan 

sampel. 

Dalam penelitian keperawatan, ktiteria sampel meliputi kriteria 

inklusi dan eksklusi, dimana kriteria tersebut menentukan dapat dan 

tidaknya sampel tersebut digunakan.  

a. Kriteria Inklusi 

1) Merupakan penghuni di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kabupaten Gowa. 
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2) Lansia yang mengalami nyeri sendi pada ekstremitas bawah. 

3) Lansia dalam keadaan sadar dan mampu berkomunikasi. 

4) Lansia yang masuk dalam kelompok elderly (60-74 tahun) dan 

lanjut usia tua/ old (75-90 tahun). 

5) Bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Lansia yang bed rest total. 

2) Lansia yang mengalami gangguan penglihatan (buta). 

3) Lansia  yang cacat fisik. 

4) Lansia meninggalkan Panti. 

5) Tidak bersedia menjadi responden. 

6) Lansiavery old (diatas 90 tahun). 

Besar sampel dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan teori 

Frenkel dan Wallen (1993) yang mengatakan bahwa jumlah sampel 

minumun dalam penelitian eksperimen adalah 15 subjek. 

Berdasarkan teori tersebut, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sampel sebanyak 20 orang. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden, yaitu 

lansia yang diberikan latihan gerak kaki (stretching). 



51 
 

b. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu data dari 

dokumentasi Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten 

Gowa. 

2. Cara Pengumpulan Data 

a. Mengumpulkan lansia yang akan mengikuti latihan gerak kaki 

(stretching). 

b. Memperkenalkan diri, maksud dan tujuan penelitian. 

c. Latihan gerak kaki (stretching) dengan frekuensi  3 kali seminggu 

selama 2 minggu. 

d. Melakukan pengukuran dengan lembar observasi skala intensitas nyeri 

numerical rating scale untuk mengetahui intensitas nyeri. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini dirancang oleh peneliti sesuai dengan literatur yang ada. 

1. Kuesioner untuk mengetahui identitas umum pasien. 

2. Lembar observasi skala intensitas nyeri numerical rating scaleuntuk 

mengetahui intensitas nyeri. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

a. Editing 

Proses editing setelah data hasil pemeriksaan terkumpul dan dilakukan 

dengan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kesinambungan data, 

dan keseragaman data. 

b. Coding 

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua data 

perlu disederhanakan yaitu dengan simbol-simbol tertentu, untuk 

setiap hasil pemeriksaan (pengkodean). 

c. Tabulating 

Tabulasi adalah kegiatan memasukkan data-data hasil penelitian ke 

dalam tabel-tabel sesuai kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

d. Entry Data  

Memasukkan data yang telah ditabulasi ke dalam program komputer. 

2. Analisa Data 

a. Analisa Univariat 

Dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian.Analisa ini 

menghasilkan distribusi dan presentasi dari tiap variabel yang diteliti. 

 

 

 



53 
 

b. Analisa Bivariat 

Dilakukan uji normalitas dari distribusi data dengan uji Shapiro wilk. 

Bila data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati distribusi 

normal, maka untuk mengetahui status perubahan nyeri sendi yang 

terjadi pada setiap perlakuan stretching dianalisis dengan uji paired t-

test.  Jika ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah 

perlakuan maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara 

signifikan (Suryabrata, 2011). Pada taraf signifikansi 5% (α = 0,05), 

apabila p value<α maka Ho ditolak yang berarti ada pengaruh latihan 

gerak kaki (stretching) yang diberikan terhadap variabel dependen.  

Sedangkan apabila p value>α berarti Ho diterima yang berarti tidak 

ada pengaruh latihan gerak kaki (stretching) yang diberikan (Arikunto, 

2010). 

 

G. Etika Penelitian 

Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat 

penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan 

langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan 

(Hidayat, 2007). Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Informed consent 

Informed consentdisampaikan kepada calon responden, peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, apabila bersedia menjadi 
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responden, maka peneliti memohon kesediaan menandatangani  lembar 

persetujuan. Bila calon responden tidak bersedia, peneliti tidak boleh 

memaksakan dan harus menghormati hak calon responden. 

2. Anonymity (tanpa nama) 

Untuk menjawab identitas responden, peneliti tidak boleh mencantumkan 

nama responden namun hanya menulis kode nama. 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dengan cara 

kuesioner disimpan dalam tempat yang terkunci dan pemusnahan akan 

dilakukan dengan cara dibakar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskriptif Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Juni sampai 22 Juni 2014, di 

Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. Jumlah populasi 

dalam penelitian ini  adalah 100 orang. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik Non probability yaitu purposive sampling yang mana 

jumlah sampel yang menjadi subjek penelitian ini adalah 20 orang. 

Dalam penelitian ini intervensi dilakukan tiga kali seminggu selama 2 

minggu dengan waktu 15 menit setiap intervensi. Penelitian diawali dengan 

observasi nyeri sebelum intervensi latihan gerak kaki (stretching). Setelah 

dilakukan intervensi latihan gerak kaki (stretching), di observasi kembali 

skala nyerinya. 

Setelah data terkumpul peneliti melakukan pengolahan data meliputi 

editing, koding, dan tabulasi. Selanjutnya data dalam bentuk ordinal dianalisa 

dengan analisa univariat dan bivariat. 

Data primer diambil melalui teknik wawancara berstruktur dan 

observasi langsung yang dilakukan pada responden dengan nyeri sendi. Dari 

hasil pengolahan data yang dilakukan maka hasil penelitian dapat disajikan 

sebagai berikut: 
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1. Karakteristik responden 

a. Umur 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur 

Di Panti Sosial TresnaWerdhaGauMabaji 

Kabupaten Gowa 

 

Umur n % 

Lanjut Usia (Elderly) 11 55,0 

Lanjut Usia Tua (Old) 9 45,0 

Total 20 100,0 

Sumber : Data Primer 2014 

Tabel 4.1 menunjukkan distribusi responden berdasarkan 

umur di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa yang 

paling banyak adalah dengan lanjut usia (Elderly) 60 sampai 74 

tahun. 

b. Jenis kelamin 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Di Panti Sosial TresnaWerdhaGauMabaji 

Kabupaten Gowa 

 

Jenis Kelamin n % 

Laki-laki 8 40,0 

Perempuan 12 60,0 

Total 20 100,0 

Sumber : Data Primer 2014 

 Tabel 4.2 menunjukkan distribusi responden berdasarkan 

jenis kelamin di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. 

Gowa yang paling banyak adalah perempuan. 
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c. Pendidikan 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Di Panti Sosial TresnaWerdhaGauMabaji 

Kabupaten Gowa 

 

Pendidikan n % 

Tidak Sekolah 15 75,0 

SD 4 20,0 

SMA 1 5,0 

Total 20 100,0 

Sumber : Data Primer 2014 

Tabel 4.3 menunjukkan distribusi responden berdasarkan 

tingkat pendididkan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kab. Gowa yang paling banyak adalah tidak sekolah. 

2. Analisis Univariat 

a. Penyakit yang diderita 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penyakit yang 

Diderita Di Panti Sosial TresnaWerdhaGauMabaji 

Kabupaten Gowa 

 

Penyakit Yang 

Diderita 

N % 

Reumatik 20 100,0 

Total 20 100,0 

  Sumber : Data Primer 2014 

Tabel 4.4 menunjukkan distribusi responden berdasarkan 

penyakit yang diderita di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kab. Gowa yang paling banyak adalah reumatik. 

 



58 
 

b. Lama nyeri  

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Menderita 

Nyeri Sendi Di Panti Sosial TresnaWerdhaGauMabaji 

Kabupaten Gowa 

 

Lama Nyeri n % 

3-6 bulan 4 20,0 

6 bulan-1 tahun 2 10,0 

>1 tahun 14 70,0 

Total 20 100,0 

Sumber : Data Primer 2014 

Tabel 4.5 menunjukkan distribusi responden berdasarkan 

lama menderita nyeri di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kab. Gowa yang paling banyak adalah > 1 tahun. 

c. Lokasi nyeri 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lokasi Nyeri  

Di Panti Sosial TresnaWerdhaGauMabaji 

Kabupaten Gowa 

 

Lokasi Nyeri n % 

Lutut 17 85,0 

Kaki 3 15,0 

Total 20 100,0 

Sumber : Data Primer 2014 

Tabel 4.6 menunjukkan distribusi responden berdasarkan 

lokasi nyeri disendi-sendi tubuh yang paling banyak adalah lutut. 
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d. Karakter nyeri 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakter Nyeri  

Di Panti Sosial TresnaWerdhaGauMabaji 

Kabupaten Gowa 

 

Karakter Nyeri n % 

Rasa terikat/ kram 18 90,0 

Tumpul/tajam 2 10,0 

Total 20 100,0 

Sumber : Data Primer 2014 

Tabel 4.7 menunjukkan distribusi responden berdasarkan 

karakter nyeri yang paling banyak adalah yang mengalami nyeri 

sendi seperti diikat/kram. 

e. Waktu nyeri 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Waktu Muncul 

Nyeri Di Panti Sosial TresnaWerdhaGauMabaji 

Kabupaten Gowa 

 

Lama Nyeri n % 

Pagi Hari 11 55,0 

Malam Hari 9 45,0 

Total  20 100,0 

Sumber : Data Primer 2014 

Tabel 4.8 menunjukkan distribusi responden berdasarkan 

waktu muncul nyeri yang paling banyak adalah pada pagi hari. 
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f. Serangan nyeri 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Hal yang 

Dilakukan Bila Ada Serangan Nyeri Di Panti Sosial  

Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa 

Bila Ada Serangan Nyeri n % 

Istirahat 15 75,0 

Mengkomsumsi obat 5 25,0 

Total 20 100,0 

Sumber : Data Primer 2014 

Tabel 4.9 menujukkan distribusi responden hal yang 

dilakukan bila ada serangan nyeri yang terbanyak adalah istirahat. 

3. Analisa Bivariat 

a. Distribusi frekuensi responden berdasarkan intensitas nyeri sebelum 

diberikan latihan gerak kaki (stretching). 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Nyeri 

Sebelum Latihan Gerak Kaki (Stretching) Di Panti Sosial 

Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa 

 

Tingkatan nyeri 

sebelum latihan 

gerak kaki 

(stretching) 

n % 

Nyeri ringan 4 20,0 

Nyeri sedang 14 70,0 

Nyeri hebat 2 10,0 

Total 20 100,0 

Sumber : Data Primer 2014 

 

Tabel 4.10 menunjukkan intensitas nyeri sebelum  

diberikan latihan gerak kaki (stretching) di Panti Sosial Tresna 
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Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa  yang paling banyak adalah nyeri 

sedang. 

b. Distribusi frekuensi responden berdasarkan intensitas nyeri setelah 

diberikan latihan gerak kaki (stretching). 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan nyeri 

Setelah Latihan Gerak Kaki (Stretching) Di Panti Sosial  

Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa 

 

Tingkatan nyeri 

sebelum latihan 

gerak kaki 

(stretching) 

n % 

Nyeri ringan 15 75.0 

Nyeri sedang 5 25.0 

Total 20 100,0 

Sumber : Data Primer 2014 

 

Tabel 4.11 menujukkan intensitas nyeri setelah diberikan 

latihan gerak kaki (stretching) di Panti Sosial Tresna Werdha Gau 

Mabaji Kab. Gowa  yang paling banyak adalah nyeri ringan. 

c. Uji Normalitas 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

 Shapiro-Wilk 

Sig. 

Sebelum intervensi 0,076 

Setelah intervensi 0,0128 

Sumber : Data Primer 2014 

 

Tabel 4.12 menujukkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas 

dengan uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data berdistribusi 
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normal (>0.05). setelah itu dilakukan uji paired t test untuk 

mengetahui pengaruh latihan gerak kaki (stretching) terhadap 

penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia sebelum dan 

setelah dilakukan intervensi.  

d. Hasil uji beda paired t test 

Tabel 4.13 

Pengaruh Pemberian Latihan Gerak Kaki (Stretching) Terhadap 

Penurunan Nyeri Sendi Ekstremitas Bawah pada Lansia 

Di Panti Sosial TresnaWerdhaGauMabaji 

Kabupaten Gowa 

 

Latihan  Skala Nyeri Mean  Selisih  p. value 

Nyeri hebat Nyeri 

sedang 

Nyeri ringan 

n  % n  % n  % 

Pre Test 2 10,0 14 70,0 4 20,0 24,80 5,45 0,000 

Post Test 0 0,0 5 25,0 15 75,0 19,35 

Uji paired t test 

Tabel 4.13 menunjukkan distribusi frekuensi pengaruh 

pemberian latihan gerak kaki (stretching) bahwa lansia yang sebelum 

dilakukan latihan gerak kaki yang mengalami nyeri hebat sebanyak 2 

responden (10,0%), dan yang mengalami nyeri sedang sebanyak 14 

responden (70,0%) serta yang mengalami nyeri ringan sebanyak 4 

responden (20,0%), sedangkan setelah dilakukan latihan gerak kaki  

yang mengalami nyeri hebat sebanyak 0 responden (0,0%) dan yang 

mengalami nyeri sedang sebanyak 5 responden (25,0%) serta yang 

mengalami nyeri ringan sebanyak 15 reponden (75,0%). 

Hasil analisis menggunakan uji paired t dengan tingkat 

kepercayaan 5% (α=0,05) diperoleh nilai p value adalah 0,000. Dengan 
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demikian p value <α (0,000 < 0,05), maka H0 ditolak yang berarti ada 

pengaruh antara latihan gerak kaki (stretching) terhadap tingkat nyeri. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh latihan gerak kaki (stretching) terhadap penurunan 

nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil uji tpaired  

didapatkanp-value sebesar 0.000 atau p<0.05 berarti ada pengaruh 

latihan gerak kaki (stretching)  secara signifikan terhadap penurunan 

nyeri sendi pada lansia. 

e. Grafik rata-ratanyeri per-sesi latihan 

 

Gambar 4.13. Grafik rata-rata persesi latihan 

 

Berdasarkan grafik diatas, menunjukan bahwa penurunan nyeri 

sendi terjadi secara signifikan karena latihan dilakukan secara rutin 

tiga kali seminggu selama 2 minggu. 

 

6,15

5,05

4,25

3,35
2,75

2,25
1,7

0

1

2

3

4

5

6

7

rata-rata nyeri

rata-rata nyeri



64 
 

B. Pembahasan 

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan 

bersifat sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang 

dalam hal skala atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat 

menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya (Hidayat, 2006). 

Intensitas nyeri dapat diketahui dengan melakukan observasi kepada pasien 

melalui skala numerik 0 sampai dengan 10, yaitu 0 bila tidak nyeri, 1 sampai 

dengan 3 bila nyeri ringan, 4 sampai dengan 6 bila nyeri sedang, 7 sampai 

dengan 9 bila nyeri hebat, dan bila 10 nyeri paling hebat. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelum diberikan latihan gerak kaki 

(stretching) didapatkan nyeri terbanyak adalah nyeri sedang  kemudian nyeri 

ringan, dan terakhir nyeri hebat. Setelah dilakukan latihan gerak kaki 

(stretching)  didapatkan hasil bahwa nyeri yang terbanyak adalah nyeri ringan 

kemudian nyeri sedang.  

Terjadinya penurunan intensitas nyeri dapat disebabkan beberapa 

faktor diantaranya bahwa lansia yang melakukan gerakan kaki (Stretching) 

melakukan gerakan dengan benar sesuai intruksi dari peneliti, ada juga faktor 

perancu yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti yaitu ada sebagian  responden 

yang mengkomsumsi obat jadi kemungkinan salah satu faktor yang harus di 

kontrol peneliti.  

Nyeri sedang yang dirasakan membuat lansia tidak dapat beraktivitas 

terlebih apabila mengalami nyeri hebat. Nyeri yang dirasakan ada yang 

bersifat akut dan kronis. Dan yang dialami lansia umumnya nyeri kronis 
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akibat reumatik. Nyeri kronis seperti pada reumatik mempunyai efek yang 

merugikan. Nyeri kronis sering menyebabkan depresi dan ketidakmampuan. 

Pasien tidak mampu melanjutkan aktivitas dan melakukan hubungan 

interpersonal bahkan sebelum nyeri mulai dirasakan. Ketidakmampuan ini 

dapat berkisar dari membatasi keikutsertaan dalam aktivitas fisik sampai tidak 

mampu untuk memenuhi kebutuhan ADL (Activity Daily Living) karena 

terkait nyeri pada sendi-sendi tubuh. 

Sekitar 50 persen keluhan reumatik adalah osteoarthritis yang 

merupakan peradangan pada sendi yang disebabkan karena rapuhnya atau 

pengoroposan kapsul sendi, sehingga merusak lapisan tulang rawan yang 

menutup permukaan ujung-ujung tulang. Menurut Dra Adelia S, 2011, 

osteoarthritis biasanya menyerang sendi-sendi penopang tubuh, seperti lutut, 

pinggul, dan tulang belakang. Pada sebagian penderita tidak sampai parah. 

Gejala osteoarthritis berupa nyeri dan kaku pada sendi, terutama pada waktu 

berdiri dan berjalan setelah lama duduk, apabila lutut dan pinggul yang 

terserang. Penyebab osteoarthritis disebabkan karena degenerasi atau ausnya 

kartilago (jaringan elastis) yang seharusnya melingkari ujung-ujung tulang 

pada persendian. 

Respon nyeri yang dialami lansia dengan reumatik dipengaruhi oleh 

karakter responden dan karakter nyeri. Karakter responden yaitu umur, jenis 

kelamin dan pendidikan. Sedangkan karakter nyeri yaitu lama menderita nyeri, 

lokasi nyeri, karakter nyeri dan waktu muncul nyeri. 
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Menurut teori Suyono, S (2001) menyatakan bahwa yang paling 

beresiko terkena reumatik adalah perempuan dibanding laki-laki. Diatas 50 

tahun perempuan lebih banyak menderita reumatik. Hal ini menunjukkan 

adanya peran hormonal pada pathogenesis reumatik. Pada usia diatas 50 tahun 

wanita akan mengalami menopause. Seiring dengan ovarium yang akan 

mengisut, produksi esterogen menurun. Menurunnya produksi esterogen 

mengurangi pembentukan osteoblas tetapi meningkatkan aktivitas osteoklas 

(sel-sel yang memfagosit tulang). Hal ini akan mengurangi kepadatan tulang, 

tulang akan menjadi rapuh dan rentan terhadap infeksi dan degenerasi.  

Nyeri sendi yang berlangsung lama biasanya lebih dari 6 bulan. 

Selama proses penyakit nyeri akan hilang timbul atau intermiten, tergantung 

pada pencetus nyeri. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Reeves (1999) yang menyatakan bahwa nyeri sendi pada 

kasus reumatik merupakan nyeri yang bersifat kronik. Nyeri ini berlangsung 

lama, intensitas bervariasi, bersifat menetap, intermiten dan biasanya 

berlangsung lebih dari 6 bulan. 

Menurut teori Suyono, S (2001) menyatakan bahwa nyeri sendi 

merupakan keluhan utama pasien reumatik, dengan karakteristik nyeri seperti 

terikat, kaku, dan susah digerakkan. Keadaan ini disebabkan karena desakan 

cairan yang berada disekitar sendi. Nyeri tajam sering dialami oleh pasien 

reumatik dengan kasus osteoarthritis dimana pada kasus ini terbentuk nodus-

nodus pada bagian distal jari-jari. Gesekan yang terjadi antara ujung-ujung 
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tulang pada saat sendi digerakkan akan menimbulkan sensasi nyeri yang tajam 

seperti tertusuk. 

Nyeri terikat terjadi akibat proses inflamasi pada jaringan sinovial 

yang membatasi mobilisasi klien. Nyeri digambarkan sebagai rasa terikat dan 

susah digerakkan dan kaku. Akibat dari  inflamasi yang berefek erosi pada 

kartilago yang normalnya sebagai bantalan pada ujung-ujung sendi pada saat 

mobilisasi. Terjadi pengikisan lapisan kartilago sangat memungkinkan 

terjadinya fraksi pada saat mobilisasi yang dapat digambarkan sebagai nyeri 

yang tertusuk dan tajam. 

Nyeri reumatik biasanya akan dirasakan pada pagi dan malam hari. 

Menurut teori yang dikemukakan oleh Suyono, S (2001)  menyatakan bahwa 

nyeri pada reumatik dirasakan pada malam hari namun akan meningkat pada 

pagi hari. Tetapi pada kasus tertentu akan  muncul pada pagi hari. 

Peningkatan nyeri sendi pada pagi dan malam hari terkait suhu udara 

pada malam hari dan pagi hari yang rendah dengan viskositas cairan sinovial. 

Suhu udara yang rendah berpengaruh pada peningkatan viskositas cairan 

sinovial (kental). Kekentalan cairan sinovial mempengaruhi gerakan sendi 

menjadi tidak maksimal, terjadi gesekan ujung-ujung tulang yang terdapat 

pannus dan nodus akan berakibat penekanan pada kavum sinovial. Penekanan 

pada kavum synovial akan menimbulkan jejas serta penekanan pada taraf 

propioseptif. Reseptor-reseptor nyeri nosiseptor teraktivitasi dan berespon 

dengan mengirimkan sinyal/impuls nyeri ke substansia gelatinosa pada kornu 

dorsalis medulla spinalis. Selanjutnya impuls nyeri menyebrangi medulla 
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spinalis dari sisi berlawanan dan naik pada pusat yang lebih tinggi dalam otak 

melalui traktus spinotalamikus. 

Jejas yang timbul akibat penekanan akan mengeluarkan substansi-

substansi penghasil nyeri termasuk histamine, prostaglandin, dan bradikinin 

yang juga merangsang ujung-ujung saraf mentrasmisikan impuls nyeri pada 

tingkat yang lebih tinggi dalam otak yaitu korteks serebri untuk dipersepsikan. 

Allah Berfirman dalam surah Ar-Raad/13: 11. 

                  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga    

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

 

Islam menganjurkan dan cenderung mewajibkan seseorang untuk 

mampu memelihara kesehatan baik perorangan, keluarga maupun masyarakat. 

Untuk itu ada beberapa tuntunan yang perlu kita perhatikan sekaligus 

meningkatkan derajat kesehatan meliputi 4 hal yaitu penyuluhan, preventif 

atau pencegahan, kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif yaitu pemulihan.  

Latihan gerak kaki (stretching) termasuk dalam teknik relaksasi. 

Teknik relaksasi memberikan individu kontrol diri terhadap rasa tidak nyaman 

atau saat nyeri, stress fisik dan emosi pada nyeri. Stretching atau peregangan 

adalah penghubung penting antara kehidupan statis dan kehidupan aktif, yang 

membuat otot tetap lentur, membuat siap bergerak dan membantu tubuh 

beralih dari kehidupan kurang gerak ke aktivitas banyak gerak tanpa 

menimbulkan tegangan (Anderson, 2008). Latihan gerak kaki ini merupakan 

segala upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan 
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kondisi fisik pada lansia (Pujiastuti, 2003). Latihan gerak kaki (stretching) 

dapat bermanfaat secara optimal apabila dilakukan dengan benar dan teratur. 

Frekuensi latihan yang dianjurkan adalah 3 atau 5 kali per minggu secara 

teratur.Selain itu, latihan gerak kaki (stretching) dilakukan selama 15-30 

menit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan latihan, yaitu 

memilih latihan yang bermanfaat, aman, sesuai kebutuhan, melakukan latihan 

tidak dilakukan 1 - 2 jam setelah makan dan tidak duduk segera setelah latihan 

dan jangan mandi air dingin. 

Latihan gerak kaki (stretching) termasuk dalam teknik relaksasi. 

Stretching atau peregangan ketegangan otot menjadi berkurang, tubuh terasa 

lebih relaks, memperluas rentang gerak, menambah rasa nyaman, dan 

membantu mencegah cedera (Anderson, 2008). Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan latihan gerak kaki (stretching) antara lain lansia dapat melakukan 

latihan ini dengan tepat dan intensitas yang sesuai, adanya motivasi dan 

dukungan keluarga. 

Berdasarkan hasil uji paired t-test didapatkan p value sebesar 0.000 

atau p <0.05 berarti ada pengaruh latihan gerak kaki (stretching)  secara 

signifikan terhadap penurunan nyeri sendi pada lansia.  

Sebelum pemberian latihan gerak kaki (stretching) ditemukan bahwa 

nyeri yang paling banyak adalah nyeri sedang namun setelah pemberian 

latihan gerak kaki (stretching) ditemukan nyeri yang paling banyak adalah 

nyeri ringan. Pemberian  latihan gerak kaki (stretching) yang rutin diberikan 

akan memberikan kontribusi yang cukup besar pada penurunan tingkat 
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nyerinya. Berkurangnya rasa nyeri atau menurunnya sensasi nyeri dari nyeri 

berat menjadi nyeri sedang  dan nyeri sedang menjadi nyeri ringan karena efek 

dari latihan gerak kaki (stretching). Hal ini dikarenakan setelahlansia 

melakukan latihan gerak kaki (stretching) secara benar dan teratur, otot-otot 

yang tegang akan berkurang dan mempertahankan atau meningkatkan 

kelenturan tubuh sehingga tubuh terasa lebih relaks. Selain itu rentang gerak 

lansia menjadi lebih luas sehingga membuat aktivitas yang berat menjadi lebih 

mudah dilakukan. Dengan adanya penurunan nyeri sendi tersebut maka lansia 

dapat menjadi lebih aktif, produktif dan dapat menjalani masa tuanya dengan 

lebih nyaman. 

Hal ini juga dudukung oleh penelitian sejenis yang pernah dilakukan 

oleh Dewi Ika Sari (2010) tentang pengaruh latihan gerak kaki (stretching) 

terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Posyandu 

lansia Sejahtera GBI Setia Bakti Kediri dengan menggunakan uji statistik 

Wilcoxon Match Pair Test hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh latihan 

gerak kaki (stretching) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah 

dengan nilai p < 0,000. 

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan I Kadek Saputra tentang 

pemberian latihan peregangan terhadap penurunan nyeri pada pasien dengan 

ischialgia di Praktik Pelayanan Keperawatan Latu Usadha Abiansemal 

Badung dengan menggunakan Paired Sample t-test dengan tingkat 

kepercayaan  95 %. Hasil penelitian ini menemukan bahwa latihan peregangan 
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dapat menurunkan keluhan nyeri pada pasien dengan ischialgia, dengan P = 

0,000. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu untuk 

mengontrol responden agak sulit karena responden berbeda-beda tempat 

(wisma). Sehingga peneliti kewalahan mengontrol responden, berdasarkan 

hasil lembar observasi bahwa responden yang mengalami penurunan nyeri   

diketahui mengkonsumsi obat sehingga perlu dilakukan pengontrolan ketat 

untuk menghindari faktor perancu. Diharapkan juga perlunya dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh latihan gerak kaki (stretching) 

dengan melibatkan jumlah sampel yang besar, waktu penelitian yang lebih 

panjang, dan metode pengendalian faktor perancu yang lebih ketat. 
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BAB V 

KESIMPULAN  

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha 

Gau Mabaji Kabupaten Gowa dari tanggal 08 Juni sampai dengan tanggal 21 

Juni dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sebelum diberikan latihan gerak kaki (stretching) terdapat nyeri ringan, 

nyeri sedang, dan nyeri hebat. 

2. Setelah diberikan latihan gerak kaki (stretching) didapatkan hasil bahwa 

responden  mengalami penurunan yang paling banyak adalah nyeri 

sedang menjadi nyeri ringan. 

3. Terdapat pengaruh latihan gerak kaki  (stretching) terhadap penurunan 

nyeri sendi pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kabupaten Gowa dengan  uji paired Test didapatkan p value sebesar 

0.000 atau p <0.05. 

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Bagi Instansi Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Hasil penelitian menggambarkan bahwa latihan gerak kaki 

(stretching) sebagai salah satu metode pengendalian nyeri secara 

nonfarmakologis yang berpengaruh terhadap penurunan nyeri sendi 

ekstremitasbawah pada lansia. Maka, stretching dapat digunakan dalam 
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asuhan keperawatan pada lansia untuk membantu mengurangi rasa nyeri 

pada sendi. 

Latihan gerak kaki (stretching) sangat mudah dilakukan dan tidak 

memerlukan peralatan yang khusus sehingga perawat dapat mengajarkan 

tata cara kepada lansia atau keluarga, ataupun sesama perawat.  

2. Bagi Instansi 

Demi meningkatkan keilmuwan dan mutu pendidikan 

keperawatan, diharapkan perlu diperhatikan pengembangan informasi dan 

keterampilan mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

penderita reumatik khususnya latihan gerak kaki (stretching) kepada 

lansia. 

3. Bagi peneliti Berikutnya 

Melihat nyeri sendi merupakan keluhan utama pada penderita 

reumatik yang dapat menganggu aktivitas lansia maka bagi peneliti 

berikutnya dapat meneliti  tentang teknik nonfarmakologis lainnya untuk 

penurunan sensasi nyeri sendi. 
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LAMPIRAN 1 

SURAT PERMOHONAN RESPONDEN 

Kepada Yth. 

Bapak/ Ibu 

Di – Tempat 

 

Dengan Hormat, 

 Saya  mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar, saat ini sedang 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Latihan Gerak Kaki (Stretching) 

terhadap Penurunan nyeri Sendi Ekstremitas Bawah pada Lansia di Panti 

Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa” guna untuk memenuhi tugas 

akhir sebagai salah satu syarat kelulusan. 

 Sehubungan dengan penelitian di atas, saya mohon sekiranya kesediaan 

Bapak/ Ibu untuk mengisi kuesioner yang telah saya sediakan. 

Saya menjamin kerahasiaan dan tidak akan saya gunakan di luar kepentingan 

penelitian ini, serta hasilnya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

 Demikian lembar persetujuan ini saya buat, atas kesediaanya saya ucapkan 

terimah kasih. 

Wassalam 

Makassar,   Juni 2014 

 

NUR ASIAH    



 
 

LAMPIRAN 2 

INFORMED CONSENT 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya : 

Nama : 

Umur : 

Alamat: 

 Setelah mendapatkan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian bahwa 

segala informasi tentang penelitian ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk 

kepentingan peneliti, maka saya (bersedia/ tidak bersedia)* untuk menjadi responden 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Latihan Gerak Kaki (Stretching) terhadap 

Penurunan nyeri Sendi Ekstremitas Bawah pada Lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa”. Apabila terjadi sesuatu yag tidak diinginkan 

dari saya akibat ini, maka saya akan bertanggung jawab dan tidak akan menuntut 

dikemudian hari. 

                  Makassar,     Juni 2014 

                  Responden, 

 

                 (                        ) 

Catatan : 

*Coret yang tidak perlu 



 
 

LAMPIRAN 3 

LEMBAR KUESIONER 

Judul Penelitian   :  Pengaruh latihan gerak kaki (stretching) terhadap penurunan 

nyeri sendi ekstremitas bawah pada Lansia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. 

Tanggal penelitian : 

No. Kode penelitian : 

Nama  : (Inisial) 

Umur  : tahun 

Petunjuk  : 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan bapak/ibu untuk menjawab 

seluruh pertanyaan. 

2. Berikan tanda checklist ( ) pada pertanyaan yang anda anggap paling sesuai. 

(KODE) 

    Diisi oleh peneliti 

Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin      :  

1) Laki-laki 

2) Perempuan  

2. Pendidikan      : 

1) Tidak sekolah 

2) SD 

3) SMP                                                                             



 
 

4) SMA 

                                                         

Data tentang nyeri 

1. Penyakit yang paling diderita sekarang ini  :      

 

1) Reumatik 

2) Hipertensi 

3) DM 

2. Sudah berapa lama mengalami nyeri   :      

1) 3-6 bulan 

2) 6 bulan-1 tahun  

3) Lebih dari satu tahun 

3. Dimana lokasi/titik yang paling anda rasakan nyerinya :      

1) Lutut 

2) Kaki 

3) Pergelangan kaki 

4. Seperti apa nyeri yang anda rasakan   :      

1) Rasa terikat/ kram  

2) Tumpul/tajam 

3) Remuk  

 
                                  

 

 



 
 

                              

5. Nyeri paling sering muncul waktu   :      

1) Pagi hari 

2) Siang hari 

3) Malam hari 

6. Apa yang anda lakukan bila ada serangan nyeri   :      

1) Istirahat 

2) Mengkomsumsi obat 

3) Melakukan aktivitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 4 

SKALA NYERI DENGAN SKALA NUMERIK 0 SAMPAI 10 

 

1. 0  : Tidak Nyeri 

2. 1 - 3 : Nyeri Ringan: secara objektif klien dapat berkomunikasi 

3. 4 - 6 : Nyeri Sedang: secara objektif klien mendesis, dapat men- 

deskripsikannya, dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mengikuti 

perintah dengan baik.   

4. 7 - 9 : Nyeri Hebat: secara objektif klien terkadang tidak dapat  

   mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat     

   menunjukkan lokasi nyeri,  

5. 10  : Nyeri Paling Hebat: pasien tidak mampu lagi  berkomunikasi. 

       

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 5 

Format Observasi Nyeri 

Sebelum Intervensi Stretching 

Nama    : …………(inisial) 

No. Kode Responden : ………………. 

Tanggal Penelitian : ………………. 

SKALA NYERI DENGAN SKALA NUMERIK 0 SAMPAI 10 

    

NO INTERVENSI SKALA NUMERIK KET 

0  

Tidak 

Nyeri 

1 – 3 

Nyeri 

Ringan 

4 – 6 

Nyeri 

Sedang 

7 – 9 

Nyeri 

ebat 

10  Nyeri 

Paling 

Hebat 

1 INTERVENSI 1       

2 INTERVENSI 2       

3 INTERVENSI 3       

4 INTERVENSI 4       

5 INTERVENSI 5       

6 INTERVENSI 6       



 
 

TOTAL       

HASIL :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 6 

Format Observasi Nyeri 

Setelah Intervensi Stretching 

Nama    : …………(inisial) 

No. Kode Responden : ………………. 

Tanggal Penelitian : ………………. 

NO INTERVENSI SKALA NUMERIK KET 

0  

Tidak 

Nyeri 

1 – 3 

Nyeri 

Ringan 

4 – 6 

Nyeri 

Sedang 

7 – 9 

Nyeri 

ebat 

10  Nyeri 

Paling 

Hebat 

1 INTERVENSI 1       

2 INTERVENSI 2       

3 INTERVENSI 3       

4 INTERVENSI 4       

5 INTERVENSI 5       

6 INTERVENSI 6       

TOTAL       

 

HASIL :  

 

 



ANALISA UNIVARIAT 

 

UMUR 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60-74 11 55.0 55.0 55.0 

75-90 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

JENIS_KELAMIN 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LAKI-LAKI 8 40.0 40.0 40.0 

PEREMPUAN 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK 

SEKOLAH 

15 75.0 75.0 75.0 

SD 4 20.0 20.0 95.0 

SMA 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

PENYAKIT_PALING_DERITA 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid REUMATIK 20 100.0 100.0 100.0 



 

LOKASI_NYERI 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LUTUT 17 85.0 85.0 85.0 

PERGELANGAN 

KAKI 

3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

KARAKTER_NYERI 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid RASA 

TERIKAT/KRAM 

18 90.0 90.0 90.0 

REMUK 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

WAKTU_MUNCUL 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PAGI HARI 11 55.0 55.0 55.0 

MALAM 

HARI 

9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 



 

 

\ 

 

NYERI_DIRASAKAN_SETELAH 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ISTIHARAT 12 60.0 60.0 60.0 

AKTIVITAS 

RINGAN 

8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

BILA_ADA_SERANGAN_NYERI 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ISTIRAHAT 15 75.0 75.0 75.0 

MENGKONSUMSI 

OBAT 

5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 
 

 

 

 

 

 

LAMA_NYERI 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3-6 BULAN 4 20.0 20.0 20.0 

6-1 TAHUN 2 10.0 10.0 30.0 

>1 TAHUN 14 70.0 70.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  



FREKUENSI SKALA NYERI 

Statistics 

 PRE_TEST POST_TEST 

N Valid 20 20 

Missing 0 0 

 

 

PRE_TEST 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NYERI RINGAN 4 20.0 20.0 20.0 

NYERI SEDANG 14 70.0 70.0 90.0 

NYERI HEBAT 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

POST_TEST 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NYERI RINGAN 15 75.0 75.0 75.0 

NYERI SEDANG 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 



 

PRE TEST PEMBERIAN INTERVENSI LATIHAN GERAK KAKI STRETCHING               

NO INISIAL 
PRE TEST 

1 
PRE TEST 

2 
PRE TEST 

3 
PRE TEST 

4 
PRE TEST 

5 
PRE TEST 

6 
JUMLAH MEAN KETERANGAN 

 
1 F 4 3 2 1 1 1 12 2 2  
2 R 7 6 4 3 3 2 25 4.166667 3  
3 N 6 5 5 4 3 2 25 4.166667 3  
4 M 6 5 5 4 4 3 27 4.5 3  
5 T 6 5 4 4 3 3 25 4.166667 3  
6 B 4 2 2 1 0 0 9 1.5 2  
7 K 6 5 4 3 3 2 23 3.833333 3  
8 S 7 6 5 4 3 3 28 4.666667 3  
9 SU 9 8 7 6 6 5 41 6.833333 4  

10 D 4 3 2 2 1 0 12 2 2  
11 PI 9 8 7 6 6 6 42 7 4  
12 H 8 7 6 6 5 5 37 6.166667 3  
13 NU 6 5 4 4 3 3 25 4.166667 3  
14 BA 6 5 4 3 2 2 22 3.666667 3  
15 Z 6 5 5 4 4 3 27 4.5 3  
16 NG 6 5 4 4 3 3 25 4.166667 3  
17 A 4 3 3 2 2 2 16 2.666667 2  
18 SS 6 5 4 3 3 2 23 3.833333 3  
19 BJ 6 5 4 4 3 2 24 4 3  
20 KA 7 6 5 5 3 2 28 4.666667 3  

            
       KET: 1 = TIDAK NYERI ( 0 )   
        2 = NYERI RINGAN  (1 - 3 )  
        3 = NYERI SEDANG ( 4 - 6 )  
        4 = NYERI HEBAT ( 7 - 9 )  
        5 = NYERI PALING HEBAT ( 10 )              

 
  



 
POST TEST PEMBERIAN INTERVENSI LATIHAN GERAK KAKI STRETCHING 

            

NO INISIAL 
POST TEST 

1 
POST TEST 

2 
POST TEST 

3 
POST TEST 

4 
POST TEST 

5 
POST TEST 

6 
JUMLAH MEAN KETERANGAN  

 
1 F 3 2 1 0 0 0 6 1 2  
2 R 6 4 3 3 2 1 19 3.1666667 2  
3 N 5 5 4 2 2 1 19 3.1666667 2  
4 M 5 5 4 4 3 2 23 3.8333333 3  
5 T 5 4 4 3 3 2 21 3.5 2  
6 B 2 2 1 0 0 0 5 0.8333333 2  
7 K 5 4 3 3 2 2 19 3.1666667 2  
8 S 6 5 5 3 3 3 25 4.1666667 3  
9 SU 8 7 6 6 5 4 36 6 3  

10 D 3 2 1 1 0 0 7 1.1666667 2  
11 PI 8 7 6 6 5 4 36 6 3  
12 H 7 6 6 4 4 4 31 5.1666667 3  
13 NU 4 4 3 3 2 2 18 3 2  
14 BA 5 4 2 2 1 1 15 2.5 2  
15 Z 5 4 4 3 3 2 21 3.5 2  
16 NG 5 4 3 2 2 2 18 3 2  
17 A 3 3 2 2 2 1 13 2.1666667 2  
18 SS 5 4 3 2 2 1 17 2.8333333 2  
19 BJ 5 4 3 3 2 1 18 3 2  
20 KA 6 5 3 3 2 1 20 3.3333333 2  
            
        KET: 1 = TIDAK NYERI ( 0 )   
         2 = NYERI RINGAN  (1 - 3 )  
         3 = NYERI SEDANG ( 4 - 6 )  
         4 = NYERI HEBAT ( 7 - 9 )  
         5 = NYERI PALING HEBAT ( 10 ) 
            

 

                              
 



 

                          

 

LAMPIRAN 7 

 

DATA DEMOGRAFI DAN DATA TENTANG NYERI PENGARUH LATIHAN GERAK 

KAKI STRETCHING 

 

 

             
N
O 

INISIA
L 

UMU
R 

JENIS 
KELAMI

N 
PENDIDIKAN 

PENYAKIT PALING 
DIDERITA 

LAMA 
NYERI 

LOKASI 
NYERI 

KARAKTER NYERI 
WAKTU 

MUNCUL 
NYERI DIRASAKAN 

SETELAH 
BILA ADA 

SERANGAN NYERI 
 

1 F 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 
 

2 R 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

3 N 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 
 

4 M 1 2 2 1 3 1 1 3 2 1 
 

5 T 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 
 

6 B 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
 

7 K 2 2 1 1 3 1 3 3 1 1 
 

8 S 2 2 1 1 3 1 1 3 1 1 
 

9 SU 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 
 

10 D 1 1 4 1 3 1 1 3 1 2 
 

11 PI 1 2 1 1 1 3 1 3 1 2 
 

12 H 1 2 2 1 3 3 1 3 2 2 
 

13 NU 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 
 

14 BA 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 
 

15 Z 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 
 

16 NG 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 
 

17 A 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 
 

18 SS 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 
 

19 BJ 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
 

20 KA 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 
 

  

 
 
    

1= 
TIDAK 
SEKOLA
H 

1 = 
REUMATI
K 

1 = 
3 - 
6 
BLN 

1 = 
LUTU
T 

1= RASA 
TERIKAT/KRA
M 

1 = 
PAGI 
HARI 

1 = 
ISTIRAHA
T 1 = ISTIRAHAT  

    2= SD 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 =  



 

HIPERTEN
SI 

6 
BLN 
- 1 
TH
N 

KAKI TUMPUL/TAJA
M 

SIANG 
HARI 

AKTIVITA
S 
RINGAN 

MENGKOMSUM
SI OBAT 

    3= SMP 3 = DM 

3 = 
> 1 
TH
N 

3 = P. 
KAKI 3 = REMUK 

3 = 
MALA
M 
HARI 

3 = 
AKTIVITA
S BERAT 

3 = 
MELAKUKAN 
AKTIVITAS  

    4= SMA         

             



 

TES NORMALITAS 

 

                                                Tests of Normality 

 

 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

SEBELUM .914 20 .076 

SESUDAH .926 20 .128 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
T-Test 
 

Paired Samples Statistics 

 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 SEBELUM 24.80 20 8.606 1.924 

SESUDAH 19.35 20 8.425 1.884 

 

 

Paired Samples Correlations 

 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 SEBELUM & SESUDAH 20 .987 .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 SEBELUM - 

SESUDAH 

5.450 1.395 .312 4.797 6.103 17.478 19 .000 



 

LAMPIRAN 8 

 

DATA UNIVARIAT 

 

Statistics 

 

UMUR 

JENIS_KELA

MIN 

PENDIDIKA

N 

PENYAKIT_P

ALING_DERI

TA 

LAMA_NYE

RI 

LOKASI_NYE

RI 

KARAKTER_

NYERI 

WAKTU_MU

NCUL 

NYERI_DIRA

SAKAN_SET

ELAH 

BILA_ADA_S

ERANGAN_N

YERI 

N Valid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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