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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

   1. Konsonan 

Huruf arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ h (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓṡ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ی

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('). 

2. Vokal  

 Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ
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 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i ـَي

 fathah dan wau au a dan u ـَو

3. Maddah  

 Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

ي...َ ا / َ  … fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya ī i dan garis di atas ي ِ

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas  ُ و

4. Tā' marbūṭah 

  Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 

sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah (h). kalau pada kata yang berakhir tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang 

mengunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda 

tasydid (  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf konsonan 

ganda yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan 

didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah 

(i). 

6. kata sandang  

 Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan 

seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ُ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasikan secara utuh.    

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 

 Kata “Allah” yang didahului partikel hruuf seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan 

tanpa huruf hamzah.  

10. Huruf kapital  

 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awak nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari juduk referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).  
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 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebgai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

B. Daftar Singkatan  

swt.   = subḥānahū wa ta ‘ālā 

saw.    = ṣallallāhū ‘alaihi wa sallam 

a.s    = ‘alaihi al-salām 

SM    = sebelum masehi  

QS…/…: 4   = QS al-Baqarah/2: 4  

HR    = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Indriyanti Arimurti Putri 

NIM   : 70900121014  

Judul  : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia Yang Mengalami 

Isolation/Depression Dengan Masalah Ansietas Menggunakan 

Relaksasi Zikir Di Sentra Gau Mabaji Gowa 

  

   

 Latar Belakang: sindrom Isolation/Depression pada lansia dengan masalah 

ansietas/depresi dapat mempengaruhi kehidupannya karena menimbulkan 

hilangnya selera makan, pusing, tekanan darah tinggi, mudah marah, sedih, sulit 

berkonsentrasi, dan tidak bisa tidur. Salah satu jenis terapi yang dapat menurunkan 

ansietas adalah relaksasi zikir. 

Tujuan Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami 

isolation/depression dengan masalah ansietas menggunakan intervensi zikir di 

Sentra Gau Mabaji Gowa pada tahun 2022.  

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode studi 

kasus. Subyek yang digunakan adalah individu/pasien yang sudah memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu 

format proses asuhan keperawatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 

melakukan terapi zikir, pengakajian pengukuran skala depresi. Analisis data 

disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan dalam bentuk teks dan 

dijelaskan secara naratif. 

Hasil pemberian terapi zikir dilakukan selama 5 hari pada tanggal 27 

September- 03 Oktober 2022 di Sentra Gau Mabaji Gowa dan didapatkan hasil 

tingkat depresi pasien menurun dari 13 (depresi) menjadi 7 (kemungkina depresi. 

 Kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi kasus dinyatakan bahwa terapi zikir 

efektif menurunkan tingkat depresi 

 

Kata Kunci : Isolation/Depression, Ansietas, Terapi zikir. 
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ABSTRACT 

Name : Indriyanti Arimurti Putri 

NIM   : 70900121014  

Title  : Analysis of Nursing Care for Elderly People Experiencing 

Isolation/Depression with Anxiety Problems Using Dhikr Relaxation at 

Sentra Gau Mabaji Gowa 

  

   

 Background Isolation/Depression syndrome in the elderly with 

anxiety/depression problems can affect their life because it causes loss of appetite, 

dizziness, high blood pressure, irritability, sadness, difficulty concentrating, and 

unable to sleep. One type of therapy that can reduce anxiety is dhikr relaxation. 

 The purpose To analyze nursing care for the elderly experiencing 

isolation/depression with anxiety problems using dhikr intervention at the Gau 

Mabaji Gowa Sentra in 2022. 

 Metodh used is a descriptive approach with a case study method. The subjects 

used were individuals/patients who met the inclusion and exclusion criteria. The 

instruments used in this case study were the format of the nursing care process and 

Standard Operating Procedures (SOP) in conducting dhikr therapy, studying 

depression scale measurements. Data analysis is presented textually with facts put 

in text form and explained narratively. 

Result of giving dhikr therapy were carried out for 5 days from 27 September 

to 03 October 2022 at Sentra Gau Mabaji Gowa and the results showed that the 

patient's depression level decreased from 13 to 7. 

 Conclusion based on the results of the case evaluation stated that dhikr 

therapy was effective in reducing depression levels 

 

Keywords: Isolation/Depression, Anxiety, dhikr therapy. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Besarnya jumlah penduduk lansia menjadi beban jika lansia memiliki 

masalah penurunan kesehatan yang mengakibatkan terjadi peningkatan biaya 

pelayanan kesehatan, tidak berdaya, peningkatan disabilitas, tidak adanya 

dukungan sosial dan lingkungan yang tidak ramah pada lansia (Livana et al., 

2018). Masalah lain yang akan muncul akibat dari peningkatan jumlah 

penduduk lansia adalah munculnya masalah kesehatan lansia baik fisik maupun 

psikososial seperti depresi (Dwi Prasetyo & Amalia, 2019). 

Populasi lanjut usia tersebar disemua daerah dan negara di dunia 

(Novayanti et al., 2020). Di Indonesia peningkatan Usia Harapan Hidup akan 

menyebabkan meningkatnya jumlah lanjut usia. Berdasarkan data proyeksi 

penduduk, diperkirakan peningkatan jumlah lansia pada tahun 2025 (33,69 

juta), tahun 2030 (40,95 juta) dan tahun 2035 (48,19 juta) (Kemenkes RI, 

2021). Menurut World Health Organization (2022), di kawasan Asia Tenggara 

populasi Lansia sekitar 142 juta jiwa atau sebesar 8%. kemudian tahun 2024 

diperkirakan mencapai 28,800,000 (11,34%) jumlah lansia dari total populasi. 

Jumlah lansia di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi 

Selatan tahun 2021 sebesar 26,82 juta jiwa atau 9,92% dari total penduduk 

Indonesia, diperkirakan pada tahun 2050 populasi lansia meningkat 3 kali lipat 

dari tahun ini. Jumlah lansia di provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 

849.960 jiwa (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2021). Tahun 2020 
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Kabupaten Gowa memiliki jumlah lanjut usia yaitu sebanyak 6847 jiwa 

(Puspitha, A., Nurdin, N., & Saleh, 2021). 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (2021) Prevalensi depresi 

pada populasi lansia diperkirakan 1-2%, laki-laki 0,4% dan prevalensi 

perempuan 1,4%. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa prevalensi depresi 

yang terjadi pada lansia antara 0,5-35%, rata-rata prevalensi depresi mayor 

1,9%, depresi minor 9,7%, dan gejala klinis depresi nyata 13,7% (Hsu et al., 

2022). Sekitar 16% lanjut usia tidak menunjukkan gejala depresi yang jelas dan 

depresi terjadi lebih banyak pada lansia yang memiliki penyakit medis (Irawan, 

2021). 

Menurut Permenkes (2015) yang dimaksud dengan sindrom geriatri 

isolasi/depresi adalah menarik diri dari lingkungan sekitar. Penyebab yang 

sering terjadi diakibatkan karena depresi dan pikiran/keadaan fisik yang berat. 

Keadaan yang berlanjut akan memunculkan kecenderungan untuk bunuh diri 

baik pasif maupun aktif. 

Depresi pada lansia masa dimana terganggunya fungsi dalam diri 

manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih serta gejala yang 

menyertainya. Dengan kata lain depresi merupakan gangguan perasaan hati 

dengan ciri merasa sendirian, sedih, putus asa, rendah diri, biasanya disertai 

dengan tanda-tanda retardasi psikomotor atau kadang-kadang agitasi, menarik 

diri dan terdapat gangguan begetatif seperti insomnia dan anoreksia 

(Wicaksana & Widiarta, 2021). Depresi yang dialami lansia lebih sulit untuk 

dideteksi diakibatkan usia yang lanjut dan sering menutupi kesepian serta rasa 
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sedih dengan justru lebih aktif dalam mengikuti kegiatan (Aisyatin Kamila, 

2022). 

Depresi yang dirasakan oleh lanjut usia dapat mempengaruhi 

kehidupannya karena dapat menimbulkan hilangnya selera makan, bicara 

berlebihan atau juga menarik diri, gejala muka yang memerah atau tubuh yang 

menggigil, kedinginan, dan masih banyak lagi. Stres dapat menimbulkan 

dampak negatif, misalnya: pusing, tekanan darah tinggi, mudah marah, sedih, 

sulit berkonsentrasi, nafsu makan berubah dan tidak bisa tidur (Prabhaswari & 

Putu Ariastuti, 2020). Beberapa kondisi lingkungan juga berkaitan dengan 

tingkat depresi lebih besar, orang yang tinggal di kota dua kali lebih depresi 

dibandingkan di pedesaan. Kondisi ekonomi miskin, orang yang tinggal 

sendiri, tidak punya tempat tinggal, orang yang bercerai dan tidak bekerja lebih 

tiga kali lebih sering depresi dibanding populasi umum (Ristiawan, 2022). 

Berbagai penelitian telah dilakukan melalui terapi psikoterapi zikir 

pada diri seseorang. Tria Widyastuti, dkk (2019), melakukan penelitian bahwa 

terapi zikir mampu menurunkan gangguan kecemasan pada lansia. Zikir 

didefinisikan sebagai upaya mengingat Tuhan dan merupakan salah satu 

bentuk ibadah dalam Islam (abdul aziz azari, mohammad ilham zururi, 2021) 

telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra’d ayat 28,  

 
ُ
مَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
وْبُۗ ال

ُ
قُل
ْ
ِ تَطْمَىِٕنُّ ال رِ اللّٰه

ْ
ا بِذِك

َ
ل
َ
ۗ  ا ِ رِ اللّٰه

ْ
 وْبُهُمْ بِذِك

Terjemahnya : (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat 
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Allah hati akan selalu tentram (Kemenag, 2019) Dari ayat tersebut dapat di 

jelaskan bahwa zikir adalah sebuah metode yang bersumber langsung dari 

Tuhan (Aizid, 2015). zikir disini diposisikan sebagai kehidupan yang mampu 

menenangkan gejolak kejiwaan yang dialami sesorang (Aisyatin Kamila, 

2022).  

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh peneliti di Sentra Gau 

Mabaji Gowa pada tanggal 24 September 2022 di dapatkan data lansia merasa 

cemas, takut jika sakitnya bertambah parah dan tidak suka sendiri lansia 

tampak menunjukkan mimik sedih, cemas dan tegang. Oleh sebab itu penyebab 

utama yang lebih mengarah pada adanya kecemasan, diperlukan pendekatan 

secara psikologis dalam menangani lansia. Berdasarkan pemaparan diatas, 

peneliti tertarik untuk menganalisis lansia yang mengalami 

Isolation/Depression dengan masalah ansietas dan dapat dilakukan dengan 

terapi zikir di Sentra Gau Mabaji Gowa. 

1.2. Rumusan Masalah 

Peningkatan angka depresi pada lansia diikuti dengan peningkatan kasus 

ditiap tahunnya menjadi perhatian utama yang memerlukan penanganan segera 

untuk menurunkan angka depresi pada lansia yang dapat berakibat hingga 

kematian, oleh sebab itu maka dirumuskan masalah bagaimana “Asuhan 

Keperawatan pada Lansia yang Mengalami Isolation/Depression dengan 

Masalah Ansietas Menggunakan Relaksasi Zikir Di Sentra Gau Mabaji 

Gowa”? 
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1.3. Tujuan  

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami 

isolation/depression dengan masalah ansietas menggunakan intervensi zikir 

di Sentra Gau Mabaji Gowa? 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada lansia yang 

mengalami Isolation/depression  

2. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada lansia yang 

mengalami Isolation/depression 

3. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada lansia yang 

mengalami Isolation/depression 

4. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada lansia yang 

mengalami Isolation/depression 

5. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada lansia yang 

mengalami Isolation/depression 

6. Untuk menganalisis penerapan intervensi Evidance Base Practice In 

Nursing (EBPN) terapi zikir dengan masalah ansietas 

1.4. Manfaat  

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Karya tulis ilmiah ini diharapkan menjadi bahan referensi dasar 

dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan 

analisis asuhan keperawatan dan menambah wawasan keilmuan dalam 
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keperawatan pada lansia yang mengalami Isolation/depression dengan 

masalah ansietas 

1.4.2. Manfaat Aplikatif  

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi pemberian EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada 

lansia yang mengalami Isolation/depression dengan masalah ansietas 

menggunakan terapi zikir pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan 

masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Teori Lansia dengan Sindrom Geriatri Isolation/depression 

2.1.1. Definisi 

Lanjut usia atau biasa disebut lansia adalah seseorang yang kondisi 

fisiknya biasanya lemah, kondisi psikis sering merasa kesepian dan 

diterlantarkan (Shosuke Satake, MD & Koichi Kozaki, MD, 2018). Lanjut 

usia merupakan seseorang yang usianya mendekati 65 tahun atau lebih, 

diusia ini daya pikir dan fisik mulai mengalami penurunan (Martono HH., 

2013). Sedangkan menurut World Health Organization seseorang dapat 

disebut lanjut usia jika sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Ketika 

memasuki fase usia lanjut usia maka akan terjadi proses yang disebut 

dengan aging process atau proses penuaan. 

Proses penuaan ini terjadi secara degeneratif yang berakibat terjadi 

perubahan-perubahan pada diri manusia seperti perubahan fisik, kognitif, 

perasaan, sosial dan seksual (Marcus M dkk, 2018). Salah satu keluhan yang 

paling umum dijumpai pada lansia adalah depresi/kecemasan (Azizah, 

2015) seseorang yang berusia lebih dari 50 tahun keatas mempunyai 

keluhan pada dirinya, misalnya: kecemasan akibat penyakit degeneratif, 

ketakutan menjalani hidup sendiri (Darmojo, 2013) Ansietas dapat 

menimbulkan dampak yang besar terhadap kualitas hidup seperti 

menyebabkan penurunan penurunan nafsu makan, isolasi sosial, gangguan 
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tidur dan depresi (Miller, 2015) Pada perubahan yang terjadi dapat membuat 

lansia mengalami sindrom geriatri yaitu sindrom issolation/depresion. 

Sindrom geriatri merupakan sekumpulan tanda dan gejala dari satu 

atau beberapa penyakit yang sering dikeluhkan oleh lansia (Mauk, 2014) 

penyebab utama depresi pada lanjut usia adalah kehilangan seseorang yang 

disayangi, pasangan hidup, anak, bahkan binatang peliharaan  

Syamsu Yusuf (2019) mengemukakan anxiety (cemas) merupakan 

ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak aman, tidak matang, dan 

kekurangmampuan dalam menghadapi tuntutan realitas (lingkungan), 

kesulitan dan tekanan  kehidupan sehari-hari.  Dikuatkan  oleh  Kartini  

Kartono  (2020)  bahwa  cemas  adalah  bentuk ketidakberanian  ditambah  

kerisauan  terhadap  hal-hal  yang  tidak  jelas.  Senada  dengan  itu,  Sarlito  

Wirawan Sarwono (2021) menjelaskan kecemasan merupakan takut yang 

tidak jelas objeknya dan tidak jelas pula alasannya. 

Adapun Klasifikasi sindrom geriatri menurut (Amha et al., 2020) 

Immobility (kurang bergerak), Incontinence (Inkontinensia Urin dan Alvi), 

Instability (Instabilitas dan Jatuh), Inlektual Impairement (gangguan 

Intelektual seperti Demensia dan Delirium), Isolasi (Depresi), Infection 

(Infeksi), Impairement of hearing, vision and smell (Gangguan 

pendengaran, penglihatan, dan penciuman), Iatrogenic (penyakit karena 

pemakaian obat-obatan), Inanition (malnutrisi), Impecunity (kemiskinan), 

Insomnia (Sulit tidur), Impaction (sulit buang air besar) dan 
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Immunodeficiency (Penurunan system kekebalan tubuh), Impotency 

(Impotensi). 

2.1.2. Etiologi Sindrom Geriatri Isolation/Depression 

Penyebab utama depresi pada usia lanjut adalah kehilangan 

seseorang yang disayangi, pasangan hidup, anak, bahkan binatang 

peliharaan. Selain itu, kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan, 

menyebabkan dirinya terisolasi dan menjadi depresi. Keluarga yang mulai 

mengacuhkan karena merasa direpotkan menyebabkan pasien akan merasa 

hidup sendiri dan menjadi depresi. Beberapa orang dapat melakukan usaha 

bunuh diri akibat depresi yang berkepanjangan (Gasril, 2022). 

2.1.3. Manifestasi Klinis Sindrom Geriatric Isolation/Depression   

Menurut Sadock B, n.d. dalam Darmojo (2013) Manifestasi klinis 

sindrom Isolation/Depression, biasanya dialami selama 2 minggu serta 

setidaknya menimbulkan 4 dari daftar gejala pada pasien, yaitu: 

a.  Perubahan nafsu makan dan berat badan 

b.  Perubahan tidur dan aktivitas 

c.  Kekurangan energi 

d.  Memiliki perasaan bersalah 

e.  Gangguan berpikir dan membuat keputusan 

f.  Timbulnya pemikiran berulang tentang kematian atau bunuh diri 

Selain itu, (Sadock B, n.d.) menambahkan bahwa terdapat juga tanda 

dan gejala lain yang menimbulkan perubahan fungsi pada seseorang yang 

mengalami depresi seperti: 
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a. Penurunan mood (depressed mood), yang diketahui dari keluhan pasien 

secara subjektif seperti merasa sedih, kosong dan tidak mempunyai 

harapan. Dalam hal ini, orang lain melihat pasien tampak menangis. 

Sedangkan pada kasus anak dan remaja gejala yang tampak adalah 

mudah tersinggung atau marah 

b. Hilang minat dalam hampir semua aktivitas sepanjang hari, baik 

berdasarkan laporan klien atau pengamatan orang lain. 

c. Penurunan dan peningkatan berat badan atau nafsu makan 

d. Mengalami gangguan tidur seperti insomnia dan hipersomnia hampir 

setiap hari 

e. Agitasi ataupun retardasi psikomotorik hampir setiap hari 

f. Kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari 

g. Perasaan tidak berharga dan rasa bersalah yang berlebihan (kemungkinan 

bersifat delusi) hampir setiap hari 

h. Hilangnya kemampuan berpikir dan berkonsentrasi serta memiliki 

keraguan hampir setiap hari 

i. Timbulnya pemikiran tentang kematian secara terus-menerus dan 

keinginan bunuh diri (Ghina) 

2.1.4. Pemeriksaan Diagnostik Sindrom Geriatri Isolation/Depression 

Pemeriksaan diagnostik sindrom geriatrik Isolation/Depression yang 

dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengkajian atau anamnesis secara 

menyeluruh, sebagai berikut :  
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a. Riwayat psikiatri : Riwayat psikiatri yang lengkap termasuk identifikasi 

(nama, umur, jenis kelamin, status marital), keluhan utama, riwayat 

penyakit sekarang, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat kepribadian, dan 

riwayat keluarga. Data tentang pengobatan pasien yang didapat selama ini 

dan sebelumnya.  

b. Pemeriksaan Status Mental : Pemeriksaan status mental yang dilakukaan 

pada saat pasien datang menunjukkan bagaimana lansia berpikir, 

merasakan, dan berperilaku selama pemeriksaan. Pengulangan 

pemeriksaan status mental perlu dilakukan karena terjadi perubahan 

fluktuasi pada keluarga pasien. 

c. Deskripsi Umum : Deskripsi umum pada pasien meliputi penampilan, 

aktivitas psikomotor, sikap saat pemeriksaan dan aktivitas berbahasa. 

d. Functional Assesment : Pasien yang berumur diatas 65 tahun sebaiknya 

dievaluasi untuk kemandirian dan dapat beraktifitas sehari-hari dalam 

kehidupannya, yang meliputi BAK, makan, memakai baju dll. Derajat 

kemandirian sangat penting untuk menentukan rencana pengobatan yang 

akan diberikan.  

e. Mood, perasaan dan afek : Kesendirian adalah alasan paling sering untuk 

kejadian bunuh diri pada geriatri. Perasaan kesepian, tidak ada harapan 

adalah gejala dari depresi yang memberikan risiko tinggi untuk terjadinya 

bunuh diri. 
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f. Sensorium dan Kognisi. Sensorium berfokus pada fungsi dari perasaan 

yang khusus, sedangkan kognisi berfokus pada proses informasi dan 

intelektual. Meliputi : 

a) Kesadaran 

b) Orientasi : waktu, tempat dan orang 

c) Memori : jangka pendek dan jangka panjang 

d) Intelektual, informasi dan intelejensi 

e) Membaca dan menulis 

f) Judgment : kapasitas untuk mengambil keputusan pada situasi tertentu 

(Spar JE., 2013).  

2.1.5. Penatalaksanaan Sindrom Geriatri Isolation/Depression 

Penatalaksanaan sindrom geriatri Isolation/Depression dibagi 

menjadi dua yaitu dengan cara farmakologis dan nonfarmakologis, sebagai 

berikut : 

a. Farmakologis 

Secara umum, dalam memberikan obat kepada pasien geriatri, 

mengikuti aturan, “start low, go slow”. Memulai pengobatan dengan 

tidak lebih dari setengah dari dosis maksimum dewasa muda, 

menetapkan dosis dengan pelan dan pemberian obat jangka pendek. 

Karena jika pemakaian lebih lanjut akan menyebabkan ketergantungan 

dan potensi dari gejala lepas obat. Pemberian obat Clorpromazin sebagai 

antiemetic dan antipsikotik. Obat haloperidol sebagai antipsikotik, 
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neuroleptic, butirofenon dan Trihexypenidil sebagai antiparkinson 

(Daniel J. Taylor et al, 2019). 

b. Nonfarmakologis 

Salah satu cara nonfarmakologis yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi tingkat kecemasan lansia dengan terapi zikir. Melakukan 

terapi zikir secara rutin dianggap mampu menghempaskan gangguan-

gangguan psikis pada individu seperti depresi, stres dan termasuk juga 

gangguan kecemasan (Nida, 2020). Ditinjau dari segi kesehatan jiwa, 

zikir dan doa mengandung unsur psikoterapi yang mendalam. 

Psikoreligius terapi ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan 

psikoterapi psikiatrik karena mengandung kekuatan spiritual kerohanian 

yang membangkitkan  rasa  percaya  diri  dan  rasa  optimisme (harapan 

kesembuhan). Dua hal ini, yaitu rasa percaya diri dan optimisme, 

merupakan dua hal yang amat essensial bagi penyembuhan suatu 

penyakit di samping obat-obatan dan tindakan medis yang diberikan 

(Kristianto & Wibowo, 2019).  

2.2 Konsep Keperawatan 

2.2.1 Pengkajian 

Pengkajian keperawatan pada lansia merupakan pengkajian yang 

dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek biologis, 

psikologis, social serta spiritual lansia. Data pengkajian dapat diperoleh baik 

dari data subyektif (data yang didapatkan/disampaikan langsung oleh 

lansia) data obyektif (data yang perawat dapatkan melalui observasi dan 
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hasil pemeriksaan terhadap pasien (Aspiani, 2014). Adapun hal-hal yang 

perlu dikaji pada pengkajian asuhan keperawatan adalah: 

2.2.1.1. Data Demografi : Pada data demografi, berisi data-data terkait 

tentang identitas pasien seperti nama pasien, usia, jenis kelamin, agama, 

dan alamat pasien. Kemudian berisi tentang jumlah keturunan pasien 

seperti jumlah anak dan cucu pasien beserta data tentang nama 

suami/istri dan umurnya. 

2.2.1.2. Pengkajian Fisik 

Data yang dapat dikaji melalui wawancara yaitu : 

a. Pandangan lanjut usia terkait kesehatannya 

b. Kegiatan yang masih mampu dilakukan lanjut usia 

c. Kebiasaan lansia dalam merawat diri sendiri 

d. Kekuatan fisik lanjut usia 

e. Kebiasaan makan, minum. Istirahat/tidur, buang air besar/buang air 

kecil 

f. Kebiasaan gerak badan/olahraga/senam lanjut usia 

g. Peubahan-perubahan pada fungsi tubuh yang paling bermakna 

dirasakan 

h. Kebiasaan lanjut usia dalam memelihara kesehatannya serta 

kebiasaanya dalam minum obat 

i. Masalah seksual yang dirasakan lansia 

Pemeriksaan fisik 
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Data yang dapat dikaji melalui pemeriksaan inspeksi, auskultasi, palpasi 

dan perkusi dengan cara Head to toe yaitu sebagai berikut : 

a. Temperatur, hasil diperoleh dari suhu tubuh pasien 

b. Pulse/denyut nadi : kecepatan, irama dan tempat pengukuran 

c. Respirasi/pernapasan : kecepatan, irama, kedalaman serta bunyi 

pernapasan 

d. Tekanan darah, pengukuran harus dilampirkan posisi pengukuran 

tekanan darah 

e. Berat dan tinggi badan terakhir beserta IMT 

f. Tingkat orientasi yaitu mengkaji mengenai waktu, tempat dan orang 

g. Memory/ingatan 

h. Tidur, yang dikaji yaitu kuantitas atau lama tidur, kualitas dan pola 

tidur 

i. Istirahat, yang dikaji kuantitas atau lama tidur, kualitas dan pola 

tidur 

j. Penyesuaian psikososial 

Pengkajian sistem persyarafan : 

Kesimetrisan raut wajah , tingkat kesadaran: apakah lansia mengalami 

snile (pikun) atau terjadi penurunan data ingat, mata: pergerakan, 

penglihatan, dan penyakit penyerta, pupil: kesamaan; isokor/anisokor, 

ketajaman penglihatan: jangan diuji didepan jendela, penggunaan 

gambar dan tangan, cek kondisi kacamata. sensori deprivation 

(gangguan sensori), ketajaman pendengaran: apakah menggunakan alat 
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bantu dengar, tunitus, dan serumen serta mengkaji rasa sakit atau nyeri: 

PQRST. 

Sistem kardiovaskuler : 

Sirkulasi perifer: warna, waktu dan akral, denyut nadi apical, 

pembengkakan vena jugularis, pusing, nyeri dada dan edema. 

Sistem gastrointestinal : 

Status gizi: pemasukan diet, anoreksia, mual, muntah, mengunyah dan 

menelan, keadaan gigi, rahang, rongga mulut, keadaan perut: auskultasi 

bising usus, palpasi apakah perut kembung atau pelebaran kolon, 

konstipasi (sembelit), diare dan inkontinensia alvi. 

Sistem genitourinarius : 

Warna dan bau urine, distensi kandung kemih, inkontinensia, frekuensi, 

tekanan/desakan, pemasukan cairan, pengeluaran cairan, dysuria dan 

seksualitas: minat untuk melakukan hubungan seks dan adanya 

kecacatan social yang mengarah ke aktivitas seksual 

Sistem kulit : 

Kulit: temperature, tingkat kelembaban, keadaan luka dan turgor 

(kekenyalan kulit), jaringan parut, keadaan kuku, keadaan rambut, 

gangguan-gangguan umum 

System musculoskeletal 

a. Kontraktur : otot, tendon, gerakan sendi 

b. Tingkat mobilisasi : ambulasi, gerakan, kekuatan otot dan 

kemampuan melangkah atau berjalan 
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c. Pemeriksaan sendi 

d. Paralisis/kelumpuhan 

e. Kifosis/bungkuk 

2.2.1.3. Pengkajian Psikologis : 

a. Pengenalan masalah-masalah utama lansia,  

b. Bagaimana sikap lansia terhadap proses penuaan 

c. Apakah dirinya merasa dibutuhkan atau tidak  

d. Pandangan lansia terhadap kehidupan  

e. Bagaimana mengatasi stress yang di alami 

f. Apakah mudah dalam menyesuaikan diri  

g. Apakah lansia sering mengalami kegagalan 

h. Harapan saat ini dan harapannya yang akan datang 

i. Fungsi kognitif : daya ingat, proses piker, alam perasaan, orientasi, 

kemampuan dalam penyelesaian masalah 

2.2.1.4. Sosial Ekonomi : 

a. Dari mana sumber keuangan lansia 

b. Apa saja kesibukan dalam mengisi waktu luang lansia 

c. Dengan siapa lansia tinggal  

d. Kegiatan organisasi apa yang diikuti lansia 

e. Bagaimana pandangan lansia terhadap lingkungannya 

f. Siapa saja yang biasa mengunjunginya 

g. Apakah dapat menyaluran hobi/kegiatan sesuai fasilitas yang ada 
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2.2.1.5. Spiritual : 

a. Agama yang dianut lansia 

b. Kegiatan ibadah lansia 

c. Kegiatan keagamaan yang dilakukan 

d. Cara lanjut usia menyelesaikan masalahnya 

e. Penampilan lansia 

2.2.1.6. Psikososial : 

a. Tingkat ketergantungan lansia  

b. Fokus diri 

c. Perhatian 

d. Rasa kasih kasih saying yang dirasakan. 

2.2.1.7. Pengkajian status fungsional dengan menggunakan Indeks Katz 

yang terdiri dari 6 pertanyaan untuk mencocokkan kondisi lansia 

dengan skor yang diperoleh 

2.2.1.8. Pengkajian status kognitif dan afektif dengan Short Portable 

Mental Status Questionnaire (SPMSQ) yang terdiri dari 10 

pertanyaan dengan interpretasi kesalahan 0-2 : fungsi intelektual 

utuh, kesalahan 3-4 : fungsi intelektual ringan, kesalahan 5-7 : 

fungsi intelektual sedang dan kesalahan 8-10 : fungsi intelektual 

berat 

2.2.1.9. Pengkajian skala depresi geriatric (Geriatric Depression 

Scale/GDS) dengan Short Form yang terdiri dari 15 pertanyaan 
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dengan interpretasi 0-5 : normal, 6-10 : kemungkinan depresi dan 

>10 : depresi 

2.2.1.10. Pengkajian skala jatuh morse (Morse Fall Scale/MFS) yang 

terdiri dari 6 pertanyaan. Adapun interpretasinya yaitu tidak 

berisiko jatuh : 0-24, berisiko rendah : 25-50 dan berisiko tinggi 

≥51 

2.2.1.11. Pengkajian status sosial dengan menggunakan APGAR keluarga 

yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan total skor 10. Adapun 

interpretasi penilaiaan 0-5 : fungsi sosial kurang dan 6-10 : fungsi 

sosial baik 

2.2.1.12.Pengkajian Barthel Indeks yang terdiri dari 13 pertanyaan. 

Interpretasi penilaiannya lansia mandiri : 130, lansia 

ketergantungan sebagian : 60-125 dan lansia ketergantungan total 

: 55 

2.2.1.13.Penilaian potensi dekubitus (Skor Norton) yang terdiri dari 5 

pertanyaan dengan interpretasi 15-20 : kecil sekali/tidak terjadi, 

12-15 : kemungkinan kecil terjadi dan <12 : kemungkinan besar 

terjadi 

2.2.1.14.Identifikasi aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan 

MMSE (Mini Mental Status Exam) dengan mengkaji orientasi, 

registrasi, perhatian, kalkulasi dan mengingat kembali 

2.2.1.15.Pengkajian Keseimbangan yang terdiri dari beberapa pertanyaan 

dengan melakukannya secara langsung. Adapun interpretasinya 0-
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5 : risiko jatuh rendah, 6-10 : risiko jatuh sedang dan 11-15 : risiko 

jatuh tinggi 

2.2.1.16.Pengkajian waktu duduk dan berdiri pasien, interpretasinya ≤10 

detik : risiko jatu rendah, 11-19 detik : risiko jatuh sedang, 20-29 

detik : risiko jatuh tinggi dan ≥30 detik : gangguan mobilitas dan 

risiko jatuh tinggi. 
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2.2.2 Diagnosis Keperawatan  

Diagnosis Keperawatan yang dapat terjadi pada lanjut usia dengan sindrom geriatric Isolation/depression menurut Barker, 

(2019) disesuaikan dengan  SDKI (2016), SLKI (2019) dan SIKI (2018) yaitu :  

DIAGNOSIS LUARAN INTERVENSI RASIONAL 

Ansietas 

Definisi: Kondisi emosi dan 

pengalaman subyektif individu 

terhadap objek yang tidak jelas dan 

spesifik akibat antisipasi bahaya yang 

memungkinkan individu melakukan 

tindakan untuk menghadapi ancaman. 

Batasan Karakteristik 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif   

1. Merasa Bingung  

2. Merasa khawatir dengan akibat 

dan kondisi yang dihadapi  

Objektif 

1. Sulit berkonsentrasi   

2. Tampak Gelisah  

3. Tampak Tegang  

4. Sulit Tidur 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif   

1. Mengeluh Pusing  

2. Anoreksia 

3. Palpitasi  

4. Merasa tidak berdaya   

Objektif 

1. Frekuensi napas meningkat  

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama … x 24 jam, 

diharapkan tingkat ansietas (L.09093) 

menurun dengan Kriteria Hasil: 

a. Verbalisasi kebingungan 

menurun (1 ke 5)  

b. Verbalisasi khawatir akibat 

menurun (1 ke 5) 

c. kondisi yang dihadapi menurun (1 

ke 5) 

d. Perilaku gelisah menurun (1 ke 5) 

e. Perilaku tegang menurun (1 ke 5) 

f. Keluhan pusing menurun (1 ke 5) 

g. Anoreksia menurun (1 ke 5) 

h. Palpitasi menurun (1 ke 5) 

i. Frekuensi pernapasan menurun (1 

ke 5) 

j. Frekuensi nadi menurun (1 ke 5) 

k. Tekanan darah menurun (1 ke 5) 

l. Diaforesis menurun (1 ke 5) 

m. Tremor menurun (1 ke 5) 

n. Pucat menurun (1 ke 5) 

o. Konsentrasi membaik 

p. Pola tidur membaik 

q. Perasaan keberdayaan membaik 

r. Kontak mata membaik 

Terapi relaksasi  

Observasi 

1. Identifikasi penurunan tingkat 

energi, ketidakmampuan 

berkonsentrasi, atau gejala lain 

yang mengganggu kemampuan  

2. Identifikasi teknik relaksasi yang 

pernah efektif digunakan 

3. Identifikasi kesediaan, 

kemampuan, dan penggunaan 

teknik sebelumnya 

4. Periksa ketegangan otot, frekuensi 

nadi, tekanan darah, dan suhu 

sebelum dan sesudah latihan 

5. Monitor respons terhadap terapi 

relaksasi 

Terapeutik 

6. Ciptakan lingkungan tenang dan 

tanpa gangguan dengan 

pencahayaan dan suhu ruang 

nyaman, jika memungkinkan 

7. Berikan informasi tertulis tentang 

persiapan dan prosedur teknik 

relaksasi 

1. Untuk mengetahui hal yang 

mengganggu kemampuan 

2. Agar klien merasa lebih tenang  

3. Untuk mengetahui pemberian 

teknik relaksasi  

4. Untuk mengetahiu frekuensi 

nadi, TD, suhu, sebelum dan 

sesudah dberikan terapi relaksasi 

5. Untuk mengetahui respon klien 

selama diberikan terapi relaksasi 

6. Agar klien merasa nyaman 

Agar klien dapat memahami 

tindakan apa yang diberikan 

7. Agar klien lebih mengerti 

8. Agar klien merasa lebih tenang 

9. Agar klien lebih focus  

10. Agar klien bisa melakukan 

dengan mandiri  

11. Agar klien dapat memahami 

tindakan apa yang diberikan 

12. Agar klien merasa lebih tenang 

13. Agar klien lebih focus  

14. Agar klien bisa melakukan 

dengan mandiri  
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2. Frekuensi nadi meningkat 

3. Tekanan darah meningkat  

4. Deaforesis 

5. Tremor 

6. Muka tampak pucat  

7. Suara bergetar 

8. Kontak mata buruk  

9. Sering berkemih  

Berorientasi pada masa lalu 

s. Pola berkemih membaik 

t. Orientasi membaik 

 

8. Gunakan pakaian longgar 

9. Gunakan nada suara lembut dengan 

irama lambat dan berirama 

Edukasi 

10. Jelaskan tujuan manfaat, batasan, 

dan jenis relaksasi yang tersedia 

(mis. musik, meditasi, napas 

dalam, relaksasi otot progresif) 

11. Jelaskan secara rinci intervensi 

relaksasi yang dipilih 

12. Anjurkan mengambil posisi 

nyaman 

13. Anjurkan rileks dan merasakan 

sensasi relaksasi 

14. Anjurkan sering mengulangi atau 

melatih teknik yang dipilih 

15. Demonstrasikan dan latih teknik 

relaksasi (mls. napas dalam, 

peregangan, atau imajinasi 

terbimbing) 

15. Mengurangi ansietas klien 

Distres Spiritual (D.0003) 

Kategori: Subkategori: Psikologis 

Integritas Ego 

Definisi : makna dan tujuan hidup 

melalui hubungan dengan diri, orang 

lain Gangguan pada keyakinan atau 

sistem nilai berupa kesulitan 

merasakan lingkungan atau tuhan. 

Penyebab :  

1. Menjelang ajal 

2. Kondisi penyakit kronis 

3. Kematian orang terdekat 

4. Perubahan pola hidup  

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama … x 24 jam, 

diharapkan status spiritual (L. 09091) 

membaik dengan Kriteria Hasil: 

a. Verbalisasi makna dan tujuan 

hidup meningkat (1 ke 5) 

b. Verbalisasi kepuasan terhadap 

makna hidup meningkat (1 ke 5) 

c. Verbalisasi parasaan keberdayaan 

meningkat (1 ke 5) 

d. Verbalisesi perasaan tenang 

meningkat (1 ke 5) 

Dukungan spiritual (I.09276) 

Observasi 

1. Identifikasi perasaan khawatir, 

kesepian dan ketidakberdayaan 

2. Identifikasi pandangan tentang 

hubungan antara spiritual dan 

kesehatan  

3. Identifikasi ketaatan dalam 

beragama 

4. Identifikasi harapan dan kekuatan 

pasien 

Terapeutik  

1. Membantu mengidentifikasi 

tingkat kebutuhan pasien  

2. Mengetahui pandangan pasien 

tentang makna spiritual dalam 

proses penyembuhan 

3. Mengetahui tingkat ketaatan 

pasien dalam beragama  

4. Mengetahui harapan dan kekuatan 

pasien dalam menjalani 

kehidupannya  
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5. Kesepian 

6. Pengasingan diri  

7. Pengasingan sosial 

8. Gangguan sosio-kultural 

9. Peningkatan ketergantungan pada 

orang lain  

10. Kejadian hidup yang tidak 

diharapkan 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

1. Mempertanyakan makna/tujuan 

hidupnya 

2. Menyatakan hidupnya terasa 

tidak/kurang bermakna 

3. Merasa menderita/tidak berdaya 

Objektif 

1. Tidak mampu beribadah  

2. Marah pada tuhan 

Gejala dan Tanda Minor  

Subjektif 

1. Menyatakan hidupnya terasa 

tidak/kurang tenang 

2. Mengeluh tidak dapat menerima 

(kurang pasrah) 

3. Merasa bersalah 

4. Merasa terasing  

5. Menyatakan telah diabaikan 

Objektif 

1. Menolak berinteraksi dengan orang 

terdekat/pemimpin spiritual 

2. Tidak mampu berkreativitas (mis. 

menyanyi, mendengarkan musik, 

menulis) 

3. Koping tidak efektif  

e. Verbalisasi penerimaan 

meningkat (1 ke 5) 

f. Verbalisasi percaya pada orang 

lain meningkat (1 ke 5) 

g. Perilaku marah pada Tuhan 

menurun (1 ke 5) 

h. Verbalisasi perasaan bersalah 

menurun (1 ke 5) 

i. Verbalisasi perasaan asing 

menurun (1 ke 5) 

j. Verbalisasi perasaan diabaikan 

menurun (1 ke 5) 

k. Verbalisasi menyalahkan diri 

sendiri menurun (1 ke 5) 

l. Mimpi buruk Perasaan takut 

menurun (1 ke 5) 

m. Penghindaran aktivitas. tempat, 

orang terkait trauma menurun (1 

ke 5) 

n. Kewaspadaan berlebihan 

menurun (1 ke 5) 

o. Perilaku merusak diri menurun (1 

ke 5) 

5. Berikan kesempatan 

mengekspresikan perasaan tentang 

penyakit dan kematian  

6. Berikan kesempatan 

mengekspresikan dan meredakan 

marah secara tepat 

7. Yakinkan bahwa perawat bersedia 

mendukung selama masa 

ketidakberdayaan 

8. Sediakan privasi dan waktu tenang 

untuk aktivitas spiritual 

9. Diskusikan keyakinan tentang 

makna dan tujuan hidup, Jika pertu 

Fasilitasi melakukan kegiatan 

ibadah 

Edukasi  

10. Anjurkan berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan/atau orang 

lain  

11. Anjurkan berpartisipasi dalam 

kelompok pendukung 

12. Ajarkan metode relaksasi, 

meditasi, dan imajinasi terbimbing  

Kolaborasi 

13. Atur kunjungan dengan 

rohaniawan (mis. ustadz, pendeta, 

romo, biksu) 

5. Agar klien dapat mengekspresikan 

pandangan tentang penyakit dan 

kematian  

6. Agar klien dapat mengontrol 

marah secara tepat 

7. Menumbuhkan rasa kepercayaan 

pasien dan perawat  

8. Agar pasien lebih fokus  

9. Agar klien tidak merasa 

kehilangan arah dalam menjalani 

kehidupannya 

10. Agar klien tidak merasa diasingkan 

dan tidak dibutuhkan oleh keluarga  

11. Menumbuhkan kembali rasa 

dibutuhkan oleh kelompok 

12. Membantu mengatasi masalah 

distress spiritual yang dialami 

klien 

13. Membantu meningkatkan spiritual 

klien  
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4. Tidak berminat pada alam/literatur 

spiritual 

Kondisi Klinis Terkait 

1. Penyakit kronis (mis. arthritis 

rheumatoid, sklerosis multipel) 

2. Penyakit terminal (mis. kanker) 

3. Retardasi mental 

4. Kehilangan bagian tubuh  

5. Sudden infant death syndrome 

(SIDS) 

6. kelahiran mati, kematian janin, 

keguguran 

7. kemandulan 

8. gangguan psikiatrik 

Gangguan Pola Tidur (D.0055) 

Kategori: Fisiologis  

Subkategori: Aktivitas/Istirahat 

Definisi : Gangguan kualitas dan 

kuantitas waktu tidur akibat faktor 

eksternal. 

Penyebab 

1. Hambatan lingkungan (mis, 

kelembapan lingkungan sekitar, suhu 

lingkungan, pencahayaan, kebisingan, 

bau tidak sedap, jadwal 

pemantauan/pemeriksaan/tindakan)  

2. Kurang kontrol tidur 

3. Kurang privasi 

4. Restraint fisik 

5. Ketiadaan teman tidur  

6. Tidak familiar dengan peralatan 

tidur 

Gejala dan Tanda Mayor 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan dukungan tidur 3x24 

jam diharapkan pola tidur (L.05045) 

membaik dengan kriteria hasil: 

a. Keluhan sulit tidur menurun (1 ke 5) 

b. Keluhan sering terjaga menurun (1 

ke 5) 

c. Keluhan tidak puas tidur menurun (1 

ke 5) 

d. Keluhan pola tidur berubah 

menurun (1 ke 5) 

e. Keluhan istirahat tidak cukup 

menurun (1 ke 5) 

f. Kemampuan beraktivitas meningkat 

(1 ke 5) 

Dukungan Tidur (I. 05174) 

Observasi 

1. Identiifikasi pola aktivitas dan 

tidur 

2. Identifikasi faktor penganggu 

tidur (Fisik atau psikologis) 

Terapeutik 

3. modifikasi lingkungan (mis, 

pencahayaan, kebisingan, suhu, 

dan tempat tidur) 

4. batasi waktu tidur siang, jika 

perlu 

5. fasilitasi menghilangkan stress 

sebelum tidur 

Edukasi 

6. Jelaskan pentingnya tidur cukup 

selama sakit  

7. Anjurkan menepati kebiasaan 

waktu tidur  

Dukungan Tidur 

Observasi 

1. Mengetahui pola aktivitas klien 

agar penyebab gangguan tidurnya 

dapat diketahui 

2. faktor penganggu dapat 

mempengaruhi pola tidur 

Terapeutik 

3. lingkungan sekitar dapat 

membantu klien merasa nyaman 

dalam tidur  

4. Tidur siang yang lama juga 

mempengaruhi pola tidur malam  

5. Menghilangkan stress sebelum 

tidur bisa mengalihkan rasa 

cemasnya salah stau contohnya 

dengan mendengarkan music 

Edukasi 
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Subjektif 

1. Mengeluh sulit tidur 

2. Mengeluh sering terjaga 

3. Mengeluh tidak puas tidur 

4. Mengeluh pola tidur berubah 

5. Mengeluh istirahat tidak cukup 

Objektif 

(tidak tersedia) 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

1. Mengeluh kemampuan beraktivitas 

menurun 

Objektif  

(tidak tersedia) 

Kondisi Klinis Terkait 

1. Nyeri/kolik  

2. Hipertiroidisme 

3. Kecemasan 

4. Penyakit paru obstruktif kronis 

5. Kehamilan 

6. Periode pasca partum 

7. Kondisi pasca operasi 

8. Ajarkan Teknik relaksasi 

autogenic atau cara 

nonfarmakologi lainnya 

6. Mengetahui efek dari pola tidur 

yang buruk  

7. Kebiasaan tidur yang baik dapat 

dilakukan secara berulang 

8. Penggunaan cara nonfarmakologi 

ini dapat menurunkan atau 

mengalihkan rasa cemas pada 

klien 

Defisit Nutrisi 
a. Defenisi 

Asupan nutrisi tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme 

tubuh (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 

2016). 

b. Penyebab 

1) Ketidakmampuan menelan 

makanan.. 

2) Ketidakmampuan mencerna 

makanan. 

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama … x 24 jam, 

diharapkan status nutrisi (L.03030) 

membaik dengan Kriteria hasil : 

a. Porsi makanan yang dihabiskan 

meningkat (1 ke 5) 

b. Kekuatan otol pengunyah 

meningkat (1 ke 5) 

c. Kekuatan otot menelan 

meningkat (1 ke 5) 

Manajemen Nutrisi 

Observasi  

1. Identifikasi alergi dan intoleransi 

makanan  

2. Identifikasi makanan yang disukai 

3. Identifikasi status nutrisi 

4. Identifikasi kebutuhan kalori dan 

jenis nutrien  

5. Identifikasi perlunya penggunaan 

selang nasogastrik 

6. Monitor asupan makanan 

1. nutrisi berperan dalam 

penyediaan sumber energi, 

pengaturan metabolism tubuh, 

dan membangun jaringan tubuh. 

2. Dengan konsultasi, kita dapat 

menentukan metode diet yang 

memenuhi asupan kalori dan 

nutrisi yang optimal. 

3. Faktor-faktor seperti nyeri, 

kelemahan, peng gunaan 
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3) Meningkatnya kebutuhan 

metabolisme tubuh. 

4) Ketidakmampuan mengabsorbsi 

nutrien. 

5) Faktor ekonomi. 

6) Faktor psikologis. 

c. Gejala dan tanda mayor 

1) Subjektif (tidak tersedia). 

2) Objektif (penurunan berat 

badan minimal 10 % di bawah 

rentang ideal). 

d. Gejala dan tanda minor 

1) Subjektif 

a) Merasa cepat kenyang. 

b) Nyeri/kram abdomen.  

c) Penurunan nafsu makan. 

2) Objektif 

a) Bising usus hiperaktif.  

b) Otot pengunyah lemah. 

c) Otot menelan lemah. 

d) Membran mukosa pucat. 

e) Sariawan. 

f) Penurunan serum albumin. 

g) Rambut rontok. 

h) Diare. 

e. Kondisi klinis terkait 

1) Parkinson. 

2) Stroke. 

3) Mobius sindroma. 

4) Cerebral palsy. 

5) Clept lip. 

6) Clept palate. 

7) Amyotropic lateral sclerosis. 

8) Kerusakan neuromuskular. 

d. Serum albumin meningkat (1 ke 

5) 

e. Verbalisasi keinginan untuk 

meningkatkan nutrisi meningkat 

(1 ke 5) 

f. Pengetahuan tentang pilihan 

makanan yang sehat meningkat 

(1 ke 5) 

g. Pengetahuan tentang pilihan 

minuman yang sehat 

meningkat(1 ke 5) 

h. Pengetahuan tentang standar 

asupan nutrisi yang tepat 

meningkat (1 ke 5) 

i. Penyiapan dan penyimpanan 

makanan yang aman meningkat 

(1 ke 5) 

j. Sikap terhadap 

makanan/minuman sesuai dengan 

tujuan kesehatan meningkat (1 ke 

5) 

k. Perasaan cepat kenyang menurun 

(1 ke 5) 

l. Nyeri abdomen menurun (1 ke 5) 

m. Sariawan menurun (1 ke 5) 

n. Rambut rontok menurun (1 ke 5) 

o. Diare menurun (1 ke 5) 

p. Berat badan menurun (1 ke 5) 

q. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

membaik (1 ke 5) 

r. Frekuensi makan membaik (1 ke 

5) 

s. Nafsu makan membaik (1 ke 5) 

t. Bising usus membaik (1 ke 5) 

7. Monitor berat badan 

8. Monitor hasil pemeriksaan 

laboratorium 

Terapeutik  

9. Lakukan oral hygiene sebelum 

makan, jika perlu  

10. Fasilitasi menentukan pedoman 

diet (mis. piramida makanan) 

11. Sajikan makanan secara menarik 

dan suhu yang sesual 

12. Berikan makanan tinggi serat 

untuk mencegah konstipasi 

13. Berikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein 

14. Hentikan pemberian makan 

melalui selang nasogatrik jika 

asupan oral dapat ditoleransi 

15. Berikan suplemen makanan, jika 

perlu 

Edukasi  

16. Anjurkan posisi duduk, jika 

mampu 

17. Ajarkan diet yang diprogramkan 

Kolaborasi  
18. Kolaborasi pemberian medikasi 

sebelum makan (mis. pereda nyeri, 

antlemetik), jika perlu 

19. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan 

jenis nutrien yang dibutuhkan, jika 

perlu 

analgesik, dan imobilitas dapat 

menyebabkan anorexia. 

4. Kondisi yang lemah lebih lanjut 

dapat menurunkan keinginan dan 

kemampuan klien anorexia un tuk 

makanan. 

5. Distribusi total asupan kalori 

yang merata sepanjang hari 

membantu mencegah distensi 

lambung sehingga selera makan 

mungkin akan meningkat. 

6. Pembatasan asupan cairan saat 

makan mem bantu mencegah 

distensi lambung. 

7. Kurangnya kebersihan mulut 

menyebabkan bau tidak sedap 

dan menurunkan nafsu makan 

8. Menyediakan makanan TKTP 

saat lapar memungkinkan klien 

mengkonsumsi kalori dan protein 

yang adekuat. 

9. Dapat meningkatkan keinginan 

untuk makan 

10. Menentukan jenis nutrisi  

11. Untuk meningkatkan nafsu 

makan 

12. Makanan tinggi serat dapat 

membantu memperlancar buang 

air besar 

13. Dapat memberikan tenaga 

tambahan dan mencukupi 

kebutuhan protein harian 

14. Melatih makan via oral  
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9) Kanker. 

10) Luka bakar. 

11) Infeksi. 

12) AIDS. 

13) Penyakit Cron's 

u. Tebal lipatan kulit trisep 

membaik (1 ke 5) 

v. Membran mukosa membaik(1 ke 

5) 

15. Membantu meningkatkan 

kebutuhan makanan 

16. Membantu mempercepat proses 

makanan 

17. Menentukan jumlah kalori sesuai 

kebutuhan pasien 

18. Menekan ketidakinginan untuk 

makan  

19. Untuk memenuhi kebutuhan 

kalaroi protein pasien 

Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054) 

Definisi : Keterbatasan dalam gerakan 

fisik dari satu atau lebih ektremitas 

secara mandiri. 

Penyebab : 

a.Kerusakan integritas struktur tulang 

b.Perubahan metabolisme 

c.Ketidakbugaran fisik 

d.Penurunan kendali otot 

e.Penurunana massa otot 

f.Penurunan kekuatan otot 

g.Keterlambatan perkembangan 

h.Kekakuan sendi 

i.Kontraktur 

j.Malnurisi 

k.Gangguan moskuloskeletal 

l.Gangguan neuromoskular 

m.Indeks massa tubuh di atas 

persentil ke-75 sesuai usia 

n.Efek agen farmakologis 

o.Program pembatasan gerak 

p.Nyeri 

q.Kurang terpapar informasi tentang 

aktivitas fisik 

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama ... x 24 jam, 

diharapkan mobilitas fisik meningkat 

dengan 

Kriteria hasil : 

a. Pergerakan ekstremitas meningkat 

(1 ke 5) 

b. Kekuatan otot meningkat (1 ke 5) 

c. Rentang gerak (ROM) meningkat 

(1 ke 5) 

d. Nyeri menurun (1 ke 5) 

e. Kecemasan menurun (1 ke 5) 

f. Kaku sendi menurun (1 ke 5) 

g. Gerakan tidak terkoordinasi 

menurun (1 ke 5) 

h. Gerakan terbatas menurun (1 ke 5) 

i. Kelemahan fisik menurun (1 ke 5) 

 

Observasi: 

1. Identifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya  

2. Identifikasi toleransi fisik melalui 

pergerakan  

3. Monitor frekuensi jantung dan 

tekanan darah sebelum memulai 

mobilisasi  

4. Monitor kondisi umum selama 

melakukan mobilisasi  

Teraupetik : 

5. Fasilitasi aktivitas mobilisasi 

dengan alat bantu  

6. Fasilitasi melakukan pergerakan, 

jika perlu 

7. Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatkan pergerakan 

Edukasi : 

8. Jelaskan tujuan dan prosedur 

mobilisasi 

9. Anjurkan melakukan mobilisasi 

dini 

 

1. Untuk mengurangi cedera pada 

bagian tubuh lain 

2. Untuk meminimalkan gerakan pada 

bagian tersebut  

3. Untuk mengidentifikasi faktor 

resiko terkena penyakit lain  

4. Untuk menghindari terjadinya 

komplikasi 

5. Untuk memudahkan proses 

mobilisasi  

6. Agar memudahkan melakukan 

pergerakan  

7. Untuk membantu proses mobilisasi 

tersebut  

8. Agar pasien paham mengenai 

prosedur tindakan yang diberikan  

9. Untuk meminimalisir pergerakan 

mobilisasi yang banyak 

10. Agar pasien dan keluarga dapat 

melakuknnya dengan individu 
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r.Kecemasan 

s.Gangguan kognitif 

t.Keengganan melakukan pergerakan 

u.Gangguan sensori persepsi 

Batasan Karakteristik 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif   

1.Mengeluh sulit menggerakkan 

ekstremitas  

Objektif  

1.Kekuatan otot menurun 

2.Rentang gerak (ROM) menurun 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif   

1.Nyeri saat bergerak 

2.Enggan melakukan pergerakan 

3.Merasa cemas saat bergerak 

Objektif  
1.Sendi kaku 

2.Gerakan tidak terkoordinasi 

3.Gerakan terbatas 

4.Fisik lemah 

10. Ajarkan mobilisasi sederhana yang 

harus dilakukan (mis. duduk di 

tempat tidur, duduk di sisi tempat 

tidur, pindah dari tempat tidur ke 

kursi) 

Risiko Defisit Nutrisi 

Beresiko mengalami asupan nutrisi 

tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme 

Faktor Risiko 

a. Ketidakmampuan menelan 

makanan 

b. Ketidakmampuan mencerna 

makanan 

c. Ketidakmampuan mengabsorbsi 

nutrien 

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama … x 24 jam, 

diharapkan status nutrisi (L.03030) 

membaik dengan Kriteria hasil : 

a. Porsi makanan yang dihabiskan 

meningkat (1 ke 5) 

b. Kekuatan otol pengunyah 

meningkat (1 ke 5) 

c. Kekuatan otot menelan 

meningkat (1 ke 5) 

d. Serum albumin meningkat (1 ke 

5) 

Manajemen Nutrisi 

Observasi  

1. Identifikasi alergi dan intoleransi 

makanan  

2. Identifikasi makanan yang disukai 

3. Identifikasi status nutrisi 

4. Identifikasi kebutuhan kalori dan 

jenis nutrien  

5. Identifikasi perlunya penggunaan 

selang nasogastrik 

6. Monitor asupan makanan 

7. Monitor berat badan 

11. nutrisi berperan dalam 

penyediaan sumber energi, 

pengaturan metabolism tubuh, 

dan membangun jaringan tubuh. 

12. Dengan konsultasi, kita dapat 

menentukan metode diet yang 

memenuhi asupan kalori dan 

nutrisi yang optimal. 

13. Faktor-faktor seperti nyeri, 

kelemahan, peng gunaan 

analgesik, dan imobilitas dapat 

menyebabkan anorexia. 
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d. Peningkatan kebutuhan 

metabolisme 

e. Faktor ekonomi (mis. finansial 

tidak mencukupi) 

f. Faktor psikologis (mis. stres, 

keenganan untuk makan) 

Kondisi Klinis Terkait 

a. Stroke 

b. Parkinson 

c. Mobius Syndrome 

d. Celebral palsy 

e. Cleft lip 

f. Cleft palate 

g. Amyotropic lateral scierosis 

h. Kerusakan neuromuskular 

i. Luka bakar 

j. Kanker 

k. Infeksi 

l. AIDS 

m. Penyakit Crohn’s 

n. Enterokolotis 

o. Fibrosis kistik 

e. Verbalisasi keinginan untuk 

meningkatkan nutrisi meningkat 

(1 ke 5) 

f. Pengetahuan tentang pilihan 

makanan yang sehat meningkat 

(1 ke 5) 

g. Pengetahuan tentang pilihan 

minuman yang sehat 

meningkat(1 ke 5) 

h. Pengetahuan tentang standar 

asupan nutrisi yang tepat 

meningkat (1 ke 5) 

i. Penyiapan dan penyimpanan 

makanan yang aman meningkat 

(1 ke 5) 

j. Sikap terhadap 

makanan/minuman sesuai dengan 

tujuan kesehatan meningkat (1 ke 

5) 

k. Perasaan cepat kenyang menurun 

(1 ke 5) 

l. Nyeri abdomen menurun (1 ke 5) 

m. Sariawan menurun (1 ke 5) 

n. Rambut rontok menurun (1 ke 5) 

o. Diare menurun (1 ke 5) 

p. Berat badan menurun (1 ke 5) 

q. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

membaik (1 ke 5) 

r. Frekuensi makan membaik (1 ke 

5) 

s. Nafsu makan membaik (1 ke 5) 

t. Bising usus membaik (1 ke 5) 

u. Tebal lipatan kulit trisep 

membaik (1 ke 5) 

8. Monitor hasil pemeriksaan 

laboratorium 

Terapeutik  

9. Lakukan oral hygiene sebelum 

makan, jika perlu  

10. Fasilitasi menentukan pedoman 

diet (mis. piramida makanan) 

11. Sajikan makanan secara menarik 

dan suhu yang sesual 

12. Berikan makanan tinggi serat 

untuk mencegah konstipasi 

13. Berikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein 

14. Hentikan pemberian makan 

melalui selang nasogatrik jika 

asupan oral dapat ditoleransi 

15. Berikan suplemen makanan, jika 

perlu 

Edukasi  

16. Anjurkan posisi duduk, jika 

mampu 

17. Ajarkan diet yang diprogramkan 

Kolaborasi  

18. Kolaborasi pemberian medikasi 

sebelum makan (mis. pereda nyeri, 

antlemetik), jika perlu 

19. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan 

jenis nutrien yang dibutuhkan, jika 

perlu 

14. Kondisi yang lemah lebih lanjut 

dapat menurunkan keinginan dan 

kemampuan klien anorexia un tuk 

makanan. 

15. Distribusi total asupan kalori 

yang merata sepanjang hari 

membantu mencegah distensi 

lambung sehingga selera makan 

mungkin akan meningkat. 

16. Pembatasan asupan cairan saat 

makan mem bantu mencegah 

distensi lambung. 

17. Kurangnya kebersihan mulut 

menyebabkan bau tidak sedap 

dan menurunkan nafsu makan 

18. Menyediakan makanan TKTP 

saat lapar memungkinkan klien 

mengkonsumsi kalori dan protein 

yang adekuat. 

19. Dapat meningkatkan keinginan 

untuk makan 

20. Menentukan jenis nutrisi  

21. Untuk meningkatkan nafsu 

makan 

22. Makanan tinggi serat dapat 

membantu memperlancar buang 

air besar 

23. Dapat memberikan tenaga 

tambahan dan mencukupi 

kebutuhan protein harian 

24. Melatih makan via oral  

25. Membantu meningkatkan 

kebutuhan makanan 
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v. Membran mukosa membaik(1 ke 

5) 

26. Membantu mempercepat proses 

makanan 

27. Menentukan jumlah kalori sesuai 

kebutuhan pasien 

28. Menekan ketidakinginan untuk 

makan  

29. Untuk memenuhi kebutuhan 

kalaroi protein pasien 

Risiko Jatuh (D.0143) 

Kategori: Lingkungan  

Subkategori: Keamanan dan Proteksi 

Definisi : Berisiko mengalami 

kerusakan fisik dan gangguan 

kesehatan akibat terjatuh. 

 

Faktor Risiko 

1. Usia >65 tahun (pada dewasa) atau 

≤2 tahun (pada anak)  

2. Riwayat jatuh 

3. Anggota gerak bawah prostesis 

(buatan)  

4. Penggunaan alat bantu berjalan 

5. Penurunan tingkat kesadaran 

6. Perubahan fungsi kognitif  

7. Lingkungan tidak aman (mis. licin, 

gelap, lingkungan asing)  

8. Kondisi pasca operasi 

9. Hipotensi ortostatik 

10. Perubahan kadar glukosa 

11. Anemia 

12. Kekuatan otot menurun  

13. Gangguan pendengaran 

14. Gangguan keseimbangan  

Setelah dilakukan asuhan keperawatan 

selama 3 x 24 jam, diharapkan tingkat 

jatuh (L.14138) menurun dengan 

kriteria hasil :  

1.Jatuh dari tempat tidur menurun (1 

ke 5) 

2.Jatuh saat berdiri menurun (1 ke 5) 

3.Jatuh saat duduk menurun (1 ke 5) 

4. Jatuh saat berjalan menurun (1 ke 5) 

5.Jatuh saat dipindahkan menurun (1 

ke 5) 

6. Jatuh saat di kamar mandi menurun 

(1 ke 5) 

I.14540 Pencegahan Jatuh 

Observasi 

1. Identifikasi faktor risiko jatuh 

2. Identifikasi risiko jatuh setidaknya 

sekali setiap shift atau sesuai 

dengan kebijakan institusi 

3. Identifikasi faktor lingkungan yang 

meningkatkan risiko jatuh 

4. Hitung risiko jatuh dengan 

menggunakan skala 

5. Monitor kemampuan berpindah 

dari tempat tidur ke kursi roda dan 

sebaliknya 

Terapeutik  

6. Orientasikan ruangan pada pasien 

dan keluarga 

7. Pastikan roda tempat tidur dan 

kursi roda selalu dalam kondisi 

terkunci  

8. Pasang handrall tempat tidur  

9. Tempatkan pasien berisiko tinggi 

jatuh dekat dengan pantauan dari 

nurse station  

10. Dekatkan bel pemanggil dalam 

jangkauan pasien  

Edukasi  

1. Mengenal perilaku dan faktor-

faktor yang berpotensi 

mengakibatkan jatuh  

2. Memonitor adanya risiko jatuh 

guna melakukan pencegahan 

3. Mengenal keadaan lingkungan 

sekitar yang berkontribusi pada 

risiko jatuh 

4. Mengetahui tingkat risiko jatuh 

5. Untuk meningkatkan keamanan 

dan kemandirian pasien 

6. Untuk mengenal ruangan dan 

mengidentifikasi tempat yang 

memiliki risiko jatuh 

7. Meminimalisir risiko jatuh dari 

tempat tidur atau kursi roda 

8. Dapat menciptakan aktivitas yang 

mandiri dengan aman dan nyaman 

9. Memudahkan perawat untuk 

mengawasi pasien dengan risiko 

jatuh  

10. Membuat pasien memiliki rasa 

aman, dapat mengatur diri dan 

mengurangi ketakutan karena 

ditinggal sendiri 

11. Menurunkan risiko terjatuh  
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15. Gangguan penglihatan (mis. 

glaukoma, katarak, ablasio retina, 

neuritis optikus) 

16. Neuropati 

17. Efek agen farmakologis (mis. 

sedasi, alkohol, anastesi umum) 

Kondisi Klinis Terkait 

1. Osteoporosis  

2. Kejang 

3. Penyakit sebrovaskuler 

4. Katarak 

5. Glaukoma 

6. Demensia 

7. Hipotensi 

8. Amputasi 

9. Intoksikasi 

10. Preeklampsi 

11. Anjurkan memanggil perawat jika 

membutuhkan bantuan untuk 

berpindah  

12. Anjurkan menggunakan alas kaki 

yang tidak licin  

13. Anjurkan berkonsentrasi untuk 

menjaga keseimbangan tubuh  

14. Anjurkan melebarkan jarak kedua 

kaki untuk meningkatkan 

keseimbangan saat berdiri  

15. Ajarkan cara menggunakan bel 

untuk memanggil perawat 

12. Membantu pasien berjalan dengan 

langkah tetap untuk 

mempertahankan keseimbangan 

diri dan mencegah terjadinya kaki 

terkilir 

13. Meminimalisir risiko jatuh 

14. Meminimalisir risiko jatuh  

30. Membuat pasien memiliki rasa 

aman dan mengurangi ketakutan 

karena ditinggal sendiri 
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2.2.3 Implementasi Keperawatan 

Implementasi Keperawatan adalah suatu ide dari rencana tindakan 

dalam membantu mencapai tujuan secara khusus. Proses pelaksanaannya 

diawali penyusunan rencana tindakan dan ditujukan kepada perintah 

keperawatan (nursing orders) dalam membantu klien mencapai tujuan yang 

diinginkan (Awaludin et al, 2018) 

2.2.4 Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses tindak lanjut. 

Langkah evaluasi ini akan menilai keberhasilan tindakan yang telah dilakukan. 

Indikatornya adalah kriteria hasil yang telah ditulis ke dalam tujuan selama 

pengembangan rencana aksi. Evaluasi dikatakan berhasil jika tujuan tercapai. 

Pada asuhan keperawatan catatan perkembangan berupa laporan implementasi 

setiap intervensi terdiri dari:  

1. Data subyektif (S) 

Data subyektif merupakan ungkapan secara subjketif pasien setelah 

dilakukan intervensi, misalnya pasien mengatakan nyeri yang dirasakan 

sudah berkurang. 

2. Data obyektif (O)  

Data obyektif merupakan data yang dapat dilihat secara objketif atau secara 

langsung, data ini merupakan hasil pemeriksaan atau observasi, dan hasil 

pemeriksaan penunjang. Contohnya tekanan darah klien 120/80 mmHg. 
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3. Analisis (A) 

Analisis hasil yang diperoleh dengan mengacu pada tujuan yang relevan 

dengan diagnosis keperawatan. Analisis ini kesimpulan dari pencapaian 

indikator outcome. 

4. Perencanaan (P) 

Perencanaan merupakan tindakan lanjutan apabila indikator hasil belum 

tercapai maka dapat melakukan modifikasi intervensi, atau dapat 

melanjutkan intervensi selanjutnya jika indikator hasil tercapai. 

Langkah-langkah evaluasi bisa formatif dan sumatif. Evaluasi formatif 

merupakan hasil asesmen yang dilakukan selama proses keperawatan, yang 

menjabarkan evaluasi pelaksanaan setiap intervensi. Evaluasi sumatif 

merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir asuhan keperawatan 

secara keseluruhan (Sutioningsih et al., 2019). 

2.3 Pendekatan Teori yang Digunakan 

Penggunaan Teori Comfort Kolcaba terhadap teori keperawatan dalam 

memperoleh kenyamanan. Rasa nyaman merupakan bagian dari perawatan 

yang sangat penting untuk diperhatikan. Teori yang dikembangkan oleh 

Kolcaba ini menekankan bahwa kenyamanan merupakan prioritas utama dalam 

menerapkan proses keperawatan. Kolcaba menjelaskan bahwa kenyamanan 

holistik merupakan kenyamanan yang menyeluruh seperti kenyamanan fisik, 

psikospiritual, lingkungan dan psikososial. Tingkat kenyamanan ini terbagi 

menjadi tiga yaitu: relief adalah pasien membutuhkan kenyamanan yang 

spesifik, ease adalah pasien terbebas dari rasa ketidaknyamanan atau rasa 

nyaman meningkat, dan transcendence yaitu pasien mampu mentoleransi atau 
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mampu beradaptasi dengan ketidaknyamanan yang dirasakan (Kolcaba, K., & 

DiMarco, 2005).  

Teori Comfort Kolcaba memaparkan bahwa untuk memenuhi 

kebutuhan kenyamanan yang holistik diperlukan kerja sama antara tenaga 

perawat dan keluarga pasien. Keterlibatan keluarga mutlak diperlukan pada 

perawatan karena keluarga adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

anggota keluarga yang sakit. Anggota keluarga memiliki peran yang sangat 

penting dalam meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan pasien. Keluarga 

juga merupakan sumber utama dalam memberikan kekuatan dan dukungan 

(Neal, et al 2007). Sesuai dengan studi kasus ini bahwa pasien memerlukan 

keterlibatan perawat dalam melakukan terapi zikir nonfarmakologi untuk 

meningkatkan kenyamanan yang holistik. Kenyamanan holistik ini berpengaruh 

pada persepsi pasien dalam menangani ansietas sehingga ansietas yang 

dirasakan akan berkurang, hilang atau pasien juga mampu meningkatkan 

koping positif terhadap ansietas yang dirasakan (Muhith A &Siyoto S., 2016). 

2.4 Evidance Based Practice In Nursing 

2.4.1 Pengertian  

Terapi zikir merupakan upaya perlakuan yang mencakup aktivitas 

mengingat, menyebut nama, dan keagungan Allah SWT secara berulang, 

yang disertai kesadaran akan Allah SWT dengan tujuan untuk 

menyembuhkan keadaan patologis (Rofiqah, 2017). Terapi zikir dalam 

penelitian ini terdiri dari empat pertemuan. Pertemuan pertama yaitu 

pemberian materi mengenai makna zikir, bacaan zikir beserta artinya, 

pelaksanaan zikir, dan manfaat zikir. Pertemuan kedua, ketiga, dan keempat 
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yaitu praktik zikir bersama. Pada praktik zikir, subjek dipandu untuk 

mengucapkan zikir, subjek diberi pemahaman mengenai arti bacaan zikir 

yang diucapkan. Subjek juga diberi tugas untuk melakukan zikir setiap 

selesai salat dan sebelum tidur (Widyastuti et al., 2019). 

2.4.2 Tujuan 

Terapi zikir dapat menurunkan skala depresi seseorang 

(Miftakurrosyidin & Wirawati, 2022). Terapi zikir juga dapat merilekskan 

otot-otot sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman. 

Manfaat zikir bagi manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran, 

hadis Nabi saw, dan juga pengalaman para ulama. Di dalam salah satu ayat 

Al-Quran Allah berfirman: “Dan apabila aku sakit, Dialah yang 

menyembuhkanku, dan yang akan mematikanku, kemudian akan 

menghidupkanku (kembali)” (Dr.dr.Arman Yurisaldi Saleh, MS, 2018). 

2.4.3 Indikasi  

1. pasien lansia yang beragama islam 

2. pasien lansia yang bersedia menjadi responden 

3. pasien lansia yang mengalami kecemasan. 

2.4.4 Kontraindikasi  

Pemberian terapi zikir tidak menimbulkan efek samping apapun 

(Basri, N. B. et al, 2020) 

2.4.5 Prosedur pemberian dan rasionalisasi  

Langkah-langkah terapi zikir menurut (Sulistyawati et al., 2019) 

adalah sebagai berikut: 

1. Fase Orientasi 
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a. Berikan salam 

b. Perkenalkan diri 

c. Identifikasi pasien 

d. Kontrak waktu 

e. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan 

kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan jawab seluruh 

pertanyaan pasien, berikan informed consent. 

2. Fase Kerja  

a. Langkah pertama: pasien percaya bahwa zikir dapat membuat hati 

menjadi tenang sehingga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan 

pasien.  

b. Langkah kedua: Atur posisi yang nyaman. Pilih posisi yang 

nyaman untuk duduk, baik itu diatas lantai dengan bersila atau pun 

di atas kursi. Namun jika sedang sakit, bisa dengan posisi berbaring 

disunnahkan ketika berzikir menghadap kiblat. 

c. Langkah ketiga : Tenangkan diri sampai nyaman (rileks). Lalu 

mulailah menyebut kata atau kalimat dengan tenang dan perlahan. 

dimulai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim (Dengan 

menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). 

Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Istighfar pendek: 

Astaghfirullah (aku mohon ampun kepada Allah) sebanyak 33 kali. 

zikir Tasbih: Subhanallah (Maha Suci Allah) sebanyak 33 kali. 

Takbir: Allahu Akbar (Allah Maha Besar)sebanyak 33 kali. 

Tahmid: Alhamdulillah (Segala Puji Bagi Allah) sebanyak 33 kali. 
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d. Langkah keempat: lakukan teknik relaksasi dalam jangka waktu 

tertentu dan dilakukan dalam waktu 10-20 menit. Pasien dapat 

dianjurkan untuk sering mengulang.  

3. Fase Terminasi 

a. Beritahu pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan 

b. Evaluasi tindakan 

c. Beri reinforcement positif pada pasien. 

2.4.6 Kriteria evaluasi 

Setelah dilakukan intervensi tingkat depresi berat menurun 

menjadi tingkat depresi sedang atau tingkat ringan dan tingkat depresi 

sedang menurun menjadi tidak depresi (Putri & Nurhidayati, 2022). 

2.4.7 Artikel utama & pendukung  

1. Artikel utama 

Penulis : Rosa Isnaini Putri, Tri Nurhidayati 

Judul : Penerapan slow deep breathing dan zikir terhadap tingkat 

kecemasan penderita hipertensi pada lansia 

Sumber :Google Scholar, Ners Muda 

2. Artikel utama 

Penulis : Ririn Afrian Sulistyawati, Probosuseno, Sri Setiyarini 

Judul : Dhikr Therapy for Reducing Anxiety in Geriatric Patients 

Sumber : ScienceDirect, Asia-Pacific Journal of Nursing 

3. Artikel pendukung 

Penulis : Tria Widyastuti, Moh. Abdul Hakim, Salmah Lilik 
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Judul : Terapi Zikir sebagai Intervensi untuk Menurunkan Kecemasan 

pada Lansia 

Sumber : Neliti, Gadjah Mada Journal Of Professional Psychology. 

4. Artikel pendukung  (Videbeck, 2015)  

Penulis : Miftakurrosyidin, Maulidta Karunianingtyas Wirawati 

Judul : Penerapan Terapi Zikir Untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan 

Pada Pasien Lansia Di Desa Baleadi 

Sumber : Google Scholar, Jurnal Ners Widya Husada.  

5. Artikel pendukung (M.D. et al., 2022) 

Penulis : Lauren Fields M.D. Daniel Shalev M.D. Mark Nathanson M.D. 

& Peter A.Shapiro M.D. 

Judul : Palliative Care Training for Geriatric Psychiatry Fellows: A 

National Survey Project 

Sumber : ScienceDirect, The American Journal of Geriatric Psychiatry 
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2.5 Kecemasan dalam Perspektif Islam 

Dalam islam kecemasan bisa juga diartikan sebagai gelisah, gelisah 

merupakan salah satu penyakit hati yang harus segera diobati seperti halnya 

penyakit lain. Apabila penyakit hati ini tidak segera diobati maka akan timbul 

penyakit-penyakit yang lain yang jauh lebih berbahaya. Banyak hal negatif yang 

timbul dari dampak penyakit gelisah tersebut, apabila orang tersebut tidak 

segera mengambil tindakan yang tepat dan tidak dibekali iman yang kuat, bisa 

jadi ia akan menjadi malas dalam belajar, kesedihan berlarut-larut untuk 

menghilangkan kegelisahan dalam hatinya tersebut. Allah berfirman dalam 

Surah Al-Hajr/15:54-56 : 

نْ 
ُ
ا تَك

َ
ِ فَل

حَق 
ْ
رْنكَٰ بِال وْا بَشَّ

ُ
رُوْنَ قَال كِبَرُ فَبِمَ تُبَش ِ

ْ
نِيَ ال سَّ نْ مَّ

َ
ٰٓى ا يْ عَل رْتُمُوْنِ

بَشَّ
َ
 ا

َ
نَ م ِ قَال

وْنَ ا
ُّ
اۤل ا الضَّ

َّ
ٖٓ اِل ه  ِ

حْمَةِ رَب  قْنَطُ مِنْ رَّ  وَمَنْ يَّ
َ
قٰنِطِيْنَ قَال

ْ
 ل

Terjemahnya : 

(54) Dia (Ibrahim) berkata, “Benarkah kamu memberi kabar gembira 

kepadaku, padahal usiaku telah lanjut. Maka, dengan (cara) apa kamu 

memberi kabar gembira?” (55) Mereka menjawab, “Kami menyampaikan 

kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka, janganlah engkau termasuk 

orang yang berputus asa.” (56) Dia (Ibrahim) berkata, “Adakah orang yang 

berputus asa dari rahmat Tuhannya selain orang yang sesat?” (Kemenag 

2019) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya manusia tidak perlu 

merasa cemas dan putus asa dengan segala apa yang menimpa kepada dirinya, 

karena sesungguhnya Allah memberikan cobaan maupun ujian sesuai dengan 

kadar kemampuan masing-masing.  

Depresi pada lansia masa dimana terganggunya fungsi dalam diri 

manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih serta gejala yang 

menyertainya. Dengan kata lain depresi merupakan gangguan perasaan hati 

dengan ciri merasa sendirian, sedih, putus asa, rendah diri, biasanya disertai 
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dengan tanda-tanda retardasi psikomotor atau kadang-kadang agitasi, menarik 

diri dan terdapat gangguan begetatif seperti insomnia dan anoreksia (Wicaksana 

& Widiarta, 2021).  

وْنَ 
ُ
ا يَعْقِل

َ
فَل

َ
قِۗ ا

ْ
ل خَ
ْ
سْهُ فِى ال ِ

 
رْهُ نُنَك  وَمَنْ نُّعَم ِ

Terjemahnya : 

“Siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami balik proses 

penciptaannya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak 

mengerti?” (Kemenag, 2019) 

Jika ditinjau dalam perspektif islam, kecemasan ini muncul akibat 

adanya ketakutan akan suatu ujian yang akan diberikan oleh Allah swt. 

Penelitian oleh Tria Widyastuti, dkk (2019) bahwa terapi zikir mampu 

menurunkan gangguan kecemasan pada lansia. Zikir didefinisikan sebagai 

upaya mengingat Tuhan dan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam 

telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra’d ayat 28 

 
ْ
ِ تَطْمَىِٕنُّ ال رِ اللّٰه

ْ
ا بِذِك

َ
ل
َ
ۗ  ا ِ رِ اللّٰه

ْ
وْبُهُمْ بِذِك

ُ
مَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
وْبُۗ ال

ُ
 قُل

Terjemahnya : 
(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan 

selalu tentram (Kemenag, 2019)  

Dari ayat tersebut dapat di jelaskan bahwa zikir adalah sebuah metode 

yang bersumber langsung dari Tuhan (Aizid, 2015). zikir disini diposisikan 

sebagai kehidupan yang mampu menenangkan gejolak kejiwaan yang dialami 

sesorang (Aisyatin Kamila, 2022). Al-Qur’an menjelaskan di dalam surah QS 

Al. Baqarah 2:195 dimana ayat ini memberi pelajaran untuk menjaga kesehatan 

bagaimana gangguan mental berupa kekhawatiran dan kesedihan akan jauh dari 

kehidupan.  
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بُّ  َ يُحِ حْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰه
َ
ةِ ۛ وَا

َ
ك
ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ اِل

ُ
يْدِيْك

َ
قُوْا بِا

ْ
ا تُل

َ
ِ وَل نْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه

َ
مُحْسِنِيْنَ  وَا

ْ
 ال

Terjemahnya :  

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam 

kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik.” (Kemenag, 2019) 

Lanjut usia atau biasa disebut lansia adalah seseorang yang kondisi 

fisiknya biasanya lemah, kondisi psikis sering merasa kesepian dan 

diterlantarkan (Shosuke Satake, MD & Koichi Kozaki, MD, 2018). Lanjut usia 

merupakan seseorang yang usianya mendekati 65 tahun atau lebih, diusia ini 

daya pikir dan fisik mulai mengalami penurunan (Martono HH., 2013). Allah 

berfirman dalam surah Al-Isra/17:23 untuk berbakti kepada kedua orang tua 

dengan sebaik-baiknya.  

 
َ
كِبَرَ ا

ْ
غَنَّ عِنْدَكَ ال

ُ
ا يَبْل وَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ اِمَّ

ْ
آٖ اِيَّاهُ وَبِال

َّ
ا اِل ا تَعْبُدُوْٖٓ

َّ
ل
َ
هُمَآٖ دُ حَ ۞ وَقَضٰى رَبُّكَ ا

رِيْمًا 
َ
ا ك

ً
هُمَا قَوْل

َّ
 ل
ْ
ا تَنْهَرْهُمَا وَقُل

َ
ل ٍّ وَّ

ف 
ُ
هُمَآٖ ا

َّ
 ل
ْ
ا تَقُل

َ
هُمَا فَل

ٰ
وْ كِل

َ
 ا

Terjemahnya : 

23.  Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia 

dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, 

sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan 

janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya 

perkataan yang baik.426) 

426) Sekadar mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang 

tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih 

kasar. (Kemenag, 2019) 

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa Tuhanmu telah menetapkan 

agar kalian tidak menyembah kecuali kepada-Nya dan berbakti kepada kedua 

orangtua dengan sebaik-baiknya. Apabila keduanya atau salah satunya dalam 

keadaan lemah atau berusia lanjut, maka janganlah kamu bantah ucapan dan 
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sikap mereka dengan suara yang menunjukkan marah. Dan jangan sekali-kali 

kamu menghardik keduanya. Akan tetapi berkatalah kepada keduanya dengan 

perkataan yang baik, lembut dan penuh dengan kebaikan serta penghormatan 

kepada keduanya. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Rancangan Studi Kasus 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus 

Hidayat (2019) mendefinisikan studi kasus yaitu bagian dari metode penelitian 

yang memberikan kerangka tertentu pada tahapan prosesnya dengan 

menentukan tema dan subjek penelitian, menentukan tempat, menentukan 

metode yang akurat, menentukan teknik pengumpulan data yang relevan, 

menganalisis hasil data, membuat kesimpulan dan laporan dari penelitian. 

3.2. Subyek Studi Kasus 

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah pasien atau 

individu yang mengalami gangguan kecemasan/ansietas, berusia >60 tahun 

bersedia menjadi responden dan tidak sedang mengalami gangguan 

pendengaran. 

3.3. Fokus Studi Kasus  

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap 

masalah yang dikaji secara mendalam yaitu asuhan keperawatan pada lansia 

yang mengalami Isolation/depression dengan masalah ansietas melalui 

intervensi terapi zikir. 

3.4. Instrumen Studi Kasus 

Instrumen yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu format proses 

asuhan keperawatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 

melakukan terapi zikir, perlu dilakukan pengakajian depresi seperti : 

pengenalan masalah-masalah utama lansia, Bagaimana sikap lansia terhadap 
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proses penuaan, Apakah dirinya merasa dibutuhkan atau tidak, Pandangan 

lansia terhadap kehidupan, Bagaimana mengatasi stress yang di alami, 

Apakah mudah dalam menyesuaikan diri, Apakah lansia sering mengalami 

kegagalan, Harapan saat ini dan harapannya yang akan datang dan Fungsi 

kognitif : daya ingat, proses pikir, alam perasaan, orientasi, kemampuan 

dalam penyelesaian masalah.  

  Berdasarkan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh (Widyastuti 

et al., 2019) menggunakan metode rating question untuk mengukur depresi 

yang dirasakan responden, kuesioner yang berjumlah 15 pertanyaan dengan 

3 kategori interpretasi : 0 – 5 : Normal, 6 – 10 : Kemungkinan depresi, >10 : 

Depresi. Jika responden yang tidak mampu mengisi kuesioner, maka penulis 

membantu mengisi kuesioner responden tersebut.  

Penilaian : 

0 – 5 : Normal 

No Pertanyaan Ya Tdk 

1 Apakah pada dasarnya anda puas dengan kehidupan anda? 0 1 

2 Apakah anda telah banyak meninggalkan kegiatan dan 

minat/kesenangan anda? 

1 0 

3 Apakah anda merasa kosong dengan kehidupan yang dijalani saat ini? 1 0 

4 Apakah anda sering bosan? 1 0 

5 Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu? 0 1 

6 Apakah anda takut sesuatu akan terjadi pada anda? 1 0 

7 Apakah anda merasa bahagia di setiap waktu ? 0 1 

8 Apakah anda merasa tidak berdaya? 1 0 

9 Apakah anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari, daripada pergi 

dan melakukan sesuatu yang baru? 

1 0 

10 Apakah anda memiliki banyak masalah dengan daya ingat dibandingkan 

kebanyakan orang? 

1 0 

11 Apakah anda berpikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini? 0 1 

12 Apakah anda merasa saya sangat tidak berharga/berguna? 1 0 

13 Apakah anda merasa penuh semangat? 0 1 

14 Apakah anda merasa tidak memiliki harapan? 1 0 

15 Apakah anda berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada anda? 1 0 

 Total Skor 15 
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6 – 10 : Kemungkinan depresi 

>10 : Depresi 

3.5.Prosedur Pengambilan Data  

Prosedur penelitian berisi tentang uraian proses dalam  melakukan studi kasus 

yang terdiri dari beberapa tahap antara lain: 

3.5.1.Persiapan  

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus.  

3.5.2.Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi dan wawancara.  

3.5.3.Penyusunan Laporan  

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah. 

3.6.Tempat dan Waktu Pengambilan  

Penelitian ini dilakukan di Sentra Gau Mabaji di Kab. Gowa yang 

dilaksanakan dua pekan pada tanggal mulai pengkajian yaitu 24 September 

2022 sampai dengan 07 Oktober 2022. 

3.7. Analisis Data dan Penyajian Data 

Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi 

kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal ini 

pengkajian, diagnosis, interevensi dan evaluasi keperawatan, pengolahan data 

yang sudah didapatkan dari hasil pengkajian dari proses wawancara, 

pemeriksaan fisik dan observasi kemudian memasukan data yang telah 

didapatkan kedalam tabel analisa data dan kemudian dilakukan kategorisasi 

data untuk menentukan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan keadaan 

pasien berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), 
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menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dan menentukan kriteria hasil yang 

ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) 

kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan 

dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP 

seletah dilakukan tindakan khususnya pemberian terapi benson, penyajian data 

disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan serta menggambarkan bagaimana 

hasil pengkajian sampai dengan evaluasi. 

3.8. Etika Studi Kasus 

Menurut Hidayat (2019) etika penelitian yang harus diperhatikan yaitu: 

3.8.1. Informed consent/persetujuan  

 Sebelum melakukan pengkajian penulis terlebih dahulu melakukan 

informed consent pada klien. Informed consent adalah suatu bentuk 

persetujuan antara penulis dan pasien, informed consent bertujuan untuk 

mengetahui maksud, tujuan serta dampak intervensi yang ingin diberikan, 

dalam studi kasus ini penulis telah mendapat persetujuan pasien untuk 

diberikan intervensi. 

3.8.2. Anomity (Tidak Menyebutkan Nama) 

Anonimity ini berhubungan dengan penyebutan nama pasien dimana 

didalamnya tidak diperbolehkan mencantumkan nama pasien saat 

pendokumentasian, cukup dengan menuliskan kode atau inisial nama pasien 

pada lembar dokumentasi. Dalam studi kasus ini penulis hanya menuliskan 

nama pasien menggunakan inisial. 
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3.8.3. Confidentially (Kerahasiaan) 

Confidentiality berhubungan dengan jaminan kerahasiaan. Dalam 

studi kasus ini penulis menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dan 

menjelaskan kepada klien bahwa semua data-data klien akan dirahasiakan. 
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BAB IV  

LAPORAN KASUS 

4.1 Pengkajian  

 Data Demografi 

Nama Lansia : Ny. P 

Umur    : 101 tahun 

Alamat  : Pangkep 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Jumlah Keturunan   

- Anak   : 1 (1 laki-laki, meninggal) 

- Cucu  : - 

Nama Suami : Meninggal 

Umur  : - 

Tgl Pengkajian : 27 September 2022 

1. Pengkajian Fisik 

Wawancara  

 Pandangan lanjut usia tentang kesehatannya:  

Klien mengatakan jika seseorang sudah tua, akan mudah terkena 

penyakit. Klien mengatakan menerima masa tuanya 

 Kegiatan yang mampu dilakukan lanjut usia:  

Klien mengatakan sebelum sakit, masih mampu melakukan kegiatan 

sehari-hari secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Klien mengatakan 

sering membersihkan rumah seperti menyapu, melakukan kegiatan 

lainnya seperti mandi, makan dan aktivitas ringan lainnya. Namun saat 

sakit, klien dibantu sebagian  

 Kebiasaan lanjut usia merawat diri sendiri:  

Klien mengatakan mandi 1 kali sehari, sikat gigi 1 kali sehari dan 

mencuci rambut 1 kali dalam 2 hari, dan mencuci baju 

 Kekuatan fisik lanjut usia:  
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klien mengatakan merasa fisiknya melemah, dan tidak mampu 

melakukan kegiatan semasa muda, klien dibantu sebagian  

 Kekuatan otot dan sendi: 

Klien mengatakan fungsi ototnya menurun dan mengeluh kedua 

kakinya sudah tidak bisa berjalan, klien mengatakan ada riwayat jatuh 

seminggu yang lalu sebelum pengkajian pada tanggal 20/09/22 dikamar 

mandi 

 

 Penglihatan dan pendengaran: 

Penglihatan : klien mengatakan mampu melihat jelas dengan jarak 

dekat, meskipun sudah tidak terlalu baik. Klien mengalami penurunan 

fungsi penglihatan, terutama untuk penglihatan jarak jauh.  

Pendengaran: klien mengatakan masih dapat mendengar dengan baik. 

Saat diajak bicara, klien dapat berkomunikasi dengan baik  

 Kebiasaan makan, minum, istirahat/tidur, buang air besar/kecil: 

Klien mengatakan makan 3 kali dalam sehari, yakni pada saat pagi, 

siang dan malam hari. Klien mengatakan pilih-pilih makanan, klien 

mengatakan kurang nafsu makan, klien tampak tidak menghabiskan 

porsi makannya setiap hari selama pengkajian. Klien menghabiskan ½ 

porsi makannya. Klien tampak perlahan saat mengunyah makanan. 

minum 5-7 gelas dalam sehari, klien mengatakan istirahatnya kurang 

berkualitas, waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun 

dalam rentang waktu tersebut klien sering terbangun tanpa hal yang 

jelas, klien mengatakan susah untuk tidur kembali. klien mengatakan 

tidur lagi saat pagi pukul 10.00-11.00 wita karena merasa tidur 

malamnya kurang. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari. 

intensitas buang air besar 1 kali/hari, kadang juga 1 kali/2 hari, buang 

air kecil ±4-5 kali/hari.  

 Kebiasaan gerak badan/olahraga/senam lanjut usia:  

Klien mengatakan memiliki kebiasaan membersihkan kamar dan 

mencuci pakaian, aktivitas itu dianggap sebagai olahraga. 

3 3 

1 1 
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 Perubahan-perubahan fungsi tubuh yang sangat bermakna 

dirasakan:  

Klien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan perubahan 

adalah otot dan sendi pada tangan. Klien mengatakan jika dulu dia 

masih merasa mampu bergerak, akan tetapi semakin bertambahnya 

umur, klien tampak kesulitan bergerak, klien tampak gerak terbatas.  

 Kebiasaan lanjut usia dalam memelihara kesehatan dan kebiasaan 

dalam minum obat:  

Klien mengatakan suka makan kue. Klien mengatakan tidak 

memperhatikan kesehatannya karena kadang lupa minum obat jika sakit 

 Masalah-masalah seksual yang dirasakan: Klien mengatakan tidak 

memiliki masalah 

Pemeriksaan Fisik  

 Pemeriksaan dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan 

auskultasi untuk mengetahui perubahan sistem tubuh 

 Pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan fisik, yaitu: 

- Head to toe 

- Sistem tubuh  

1. Temperatur : 36,5oC 

- Tempat pengukuran : Pada aksila 

2. Pulse (denyut nadi) 

 Kecepatan : 88x/menit 

 Irama : Reguler 

Tempat pengukuran : Arteri Radialis pada pergelangan tangan 

3. Respirasi (Pernapasan) 

 Kecepatan : 20x/menit 

 Irama : Teratur 

 Kedalaman : Dada bergerak secara simestris 

 Bunyi : Vesikuler 

4. Tekanan darah : 150/80 mmHg 
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Posisi pengukuran : Klien dalam posisi duduk, pemeriksaan pada 

lengan atas sebelah kiri  

5. Berat dan tinggi badan terakhir : BB sulit dievaluasi, TB 155 cm 

6. Tingkat orientasi 

a. Waktu : Saat ditanya tanggal, bulan dan tahun berapa hari ini, klien 

tidak mampu menjawab karena tidak pernah melihat kalender 

b. Tempat : Saat ditanya klien berada dimana sekarang, di ruang apa, 

di daerah mana, klien menjawab di Gau Mabaji tepatnya di Asrama 

1 dan berada di daerah Gowa 

c. Orang : Saat klien ditanya siapa nama perawat yang sedang 

bersamanya, klien mengatakan Indi. 

7. Memory (ingatan) : Ingatan klien masih bagus, masih mampu bercerita 

tentang masa lalunya 

8. Tidur : 

a. Kuantitas (lama tidur) : Klien mengatakan pada malam hari ±4-5 

jam/hari, sedangkan pada siang hari klien tidur 10.00-11.00 wita, 

klien tampak lesu  

b. Kualitas : Kualitas tidur kurang baik 

c. Pola : Pola tidur tidak teratur 

9. Istirahat 

a. Kuantitas (lama tidur) : Malam 4-5 jam 

b. Kualitas : kurang baik 

c. Pola : tidak teratur 

10. Penyesuaian psikososial : Klien mengatakan merasa cemas akan 

kehidupannya karena tidak dapat berjalan dan menggerakkan kedua 

kakinya sama sekali sejak lahir. Klien takut jika sakitnya bertambah 

parah. Klien tampak cemas. Klien tampak tegang. Klien mengatakan 

tidak memiliki siapapun, klien hidup sebatang kara sejak tahun 1989, 

klien mengatakan tidak suka sendiri, klien selalu meminta untuk 

ditemani bercerita.  

Sistem Persyarafan  
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1. Kesimetrian raut wajah : Raut wajah klien tampak penuh dengan 

kerutan 

2. Tingkat kesadaran: 

 Snile (pikun) : Klien tidak mengalami pikun 

 Daya ingat : Klien memiliki daya ingat yang baik dan mampu 

mengingat masa lalunya 

3. Mata 

 Pergerakan : Baik dan normal 

 Penglihatan : Klien mampu melihat jelas dengan jarak dekat, 

meskipun sudah tidak terlalu baik, 

 Penyakit penyerta : Tidak ada 

 Mata klien tampak sayu, terdapat kehitaman area sekitar bawah mata 

4. Pupil 

 Kesamaan : Isokor  

5. Ketajaman penglihatan : Kurang baik karena hanya mampu melihat 

jelas objek yang dekat 

6. Sensori deprivation (gangguan sensorik) : Tidak ada gangguan  

7. Ketajaman pendengaran 

 Apakah menggunakan alat bantu dengar : Tidak  

 Tinitus : Tidak 

 Serumen : Tidak  

8. Rasa sakit dan nyeri : Klien tidak mengeluh nyeri  

Sistem Kardiovaskuler 

1. Sirkulasi perifer  

- Warna : Merah muda 

- Waktu : 2 detik 

2. Denyut nadi apikal : Normal 

3. Pembengkakan vena jugularis : Tidak ada pembengkakan  

4. Pusing : Tidak mengalami pusing 

5. Nyeri dada : Tidak ada nyeri dada 

6. Edema : Tidak ada edema 
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Sistem Gastrointestinal 

1. Status gizi : Baik  

2. Pemasukan diet : Klien dianjurkan diet rendah garam 

3. Anoreksia : Tidak 

4. Mual : Tidak 

5. Muntah : Tidak 

6. Mengunyah dan menelan : Klien mampu menelan tidak ada gangguan 

saat menelan, klien tampak kesusahan mengunyah, akibat gigi yang 

kurang 

7. Keadaan gigi : Gigi klien yang tersisa ±3 buah gigi, 2 gigi depan atas, 

1 gigi bawah, klien tidak menggunakan gigi palsu 

8. Rahang : Normal, tidak ada kelainan pada rahang 

9. Rongga mulut : Normal, tidak terdapat stomatitis 

10. Keadaan perut : Baik, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada 

pembengkakan 

11. Konstipasi (sembelit) : Klien mengatakan sudah BAB pagi tadi 

12. Diare : Tidak mengalami diare 

13. Intontinesia alvi : klien tidak mengalami inkontinensia alvi 

Sistem Genitourinarius 

1. Warna dan bau urin : Berwarna kuning jernih dan bau khas urin 

2. Distensi kandung kemih : Tidak ada distensi kandung kemih 

3. Inkontinensia : Tidak terjadi inkontinensia 

4. Frekuensi : Klien mengatakan 4-5 kali sehari 

5. Tekanan/desakan : Tidak ada tekanan atau desakan 

6. Pemasukan cairan : 5-7 gelas 

7. Pengeluaran cairan : 4 kali sehari 

8. Disuria : Tidak mengalami disuria  

9. Seksualitas 

 Minat melaksanakan hubungan seks : Klien mengatakan sudah tua. 

Klien lebih senang bercerita dengan orang-orang 

Sistem Kulit  

1. Kulit 
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 Temperatur : 36,5oC 

 Tingkat kelembaban : Kulit teraba hangat  

 Keadaan luka : Tidak ada luka  

 Turgor (kekenyalan kulit) : Kulit tampak keriput dan kering 

2. Jaringan parut : Tidak ada jaringan parut 

3. Keadaan kuku : Pendek dan bersih 

4. Keadaan rambut : cepak, tipis dan putih  

5. Gangguan-gangguan umum : Tidak ada 

Sistem Muskuloskeletal 

1. Kontraktur 

 Otot : Mengalami penurunan kekuatan otot 

 Tendon : Terjadinya penurunan fungsi tendon 

 Gerakan sendi : Mengalami penurunan fungsi sendi, sendi 

mengalami kekakuan  

2. Tingkat mobilisasi  

 Ambulasi : Klien mengatakan tidak dapat berjalan dan tidak dapat 

menggerakkan kakinya sejak lahir, klien hanya menggeser kakinya 

dengan menggunakan tangannya 

 Gerakan : Lambat 

 Kekuatan otot : Melemah/menurun 

 

 Kemampuan melangkah atau berjalan : Klien tidak mampu berjalan 

dan berdiri, klien menggunakan alat bantu kursi roda untuk bergerak, 

klien tampak hanya menggeser badannya 

3. Pemeriksaan sendi : Tidak ditemukan adanya krepitasi pada kedua 

lutut. Lutut klien tidak bengkak, tidak ditemukan deformitas. Klien juga 

mengatakan jika berpindah tempat, klien terlebih dahulu menapak 

dengan kuat menggunakan lutut dan tangannya sebelum menaiki kursi 

roda 

4. Paralisis : Tidak 

5. Kifosis : Tidak 

3 3 

1 1 
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B. Pengkajian Psikologis 

 Pengenalan masalah-masalah utama : Klien menyadari bahwa kedua 

kakinya sudah tidak dapat digerakkan  

 Sikap terhadap proses penuaan : Klien mengatakan bahwa penyakit yang 

dideritanya karena dirinya sudah tua. Klien menyadari hal tersebut dan 

mengatakan merasa khawatir jika kekuatan ototnya semakin menurun  

 Perasaan dibutuhkan : Klien mengatakan saat suami keduanya masih 

hidup, klien sangat dibutuhkan karena klien sangat perhatian pada 

suaminya dan mampu melakukan pekerjaan IRT 

 Pandangan terhadap kehidupan : Klien tampak kurang bersemangat 

dalam menjalani kehidupannya karena klien menyadari kondisinya yang 

semakin tua. Klien tampak sering menunjukkan mimik sedih, kontak 

mata kurang 

 Koping stressor : Klien mengatakan ketika lelah langsung beristirahat 

dan ketika klien memiliki masalah, klien akan menceritakan pada orang-

orang yang merawatnya 

 Penyesuaian diri : Klien mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan 

lingkungannya dengan baik 

 Kegagalan : Klien mengatakan pernah mengalami kegagalan dalam 

pernikahan pertamanya. Klien mengatakan 2x menikah, klien tampak 

sedih saat bercerita 

 Harapan saat ini dan yang akan datang : Klien berharap agar mahasiswa 

yang praktik selanjutnya dapat mengurus dan menyayangi dirinya 

 Fungsi kognitif 

- Daya ingat : Klien mampu mengingat kejadian di masa lalunya  

- Proses pikir : Pembicaraan klien dapat dipahami dengan baik  

- Alam perasaan : Sedih 

- Orientasi : Klien tidak mampu mengetahui bulan apa ini, klien mampu 

mengetahui bahwa dia berada dibalai sentra gau mabaji dan klien 

mampu mengingat nama mahasiswa 
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- Kemampuan dalam penyelesaian masalah : Klien mengatakan 

penyelesaian masalah tidak dibantu siapapun. Klien mengatakan 

terbiasa menyelesaikan masalah sendirian 

C. Sosial Ekonomi 

 Sumber keuangan 

Klien mengatakan sejak tinggal di BRSLU, hidupnya dibiayai pemerintah 

 Kesibukan dalam mengisi waktu luang 

Membersihkan tempat tidur, menonton TV dan melihat lingkungan sekitar 

BRSLU  

 Teman tinggal 

Tinggal bersama beberapa orang lansia 

 Kegiatan organisasi 

Tidak ada 

 Pandangan terhadap lingkungannya  

Klien mengatakan suka dengan lingkungannya  

 Yang biasa mengunjungi 

Tidak ada 

 Penyaluran hobi/kegiatan sesuai fasilitas yang ada :  

Klien hobi menjahit menggunakan tangan 

D. Spiritual  

 Agama : Islam 

 Kegiatan ibadah : Klien mengatakan masih mengingat tuhan  

 Kegiatan keagamaan : Klien mengatakan sudah tidak mampu salat.  

 Cara lanjut usia menyelesaikan masalah : Klien menyelesaikan masalah 

dengan berdoa dan menceritakan pada orang-orang yang merawatnya 

 Penampilan lansia : Klien tampak rapi. Klien mengatakan bahwa dirinya 

dahulu sangat cantik dan banyak yang menyukainya 

E. Psikososial 

 Tingkat ketergantungan : Klien dalam melakukan aktivitas dibantu 

sebagian 

 Perhatian : Klien mampu memperhatikan diri maupun lingkungannya  
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 Rasa kasih sayang : Klien menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada 

orang lain  

PENGKAJIAN STATUS FUNGSIONAL 

INDEKS KATZ 

SCORE KRITERIA 

A Kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah, ke kamar kecil, berpakaian, 

dan mandi 

√ Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, 

kecuali satu dari fungsi tersebut (berpindah) 

C Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi dan satu 

fungsi tambahan 

D Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, 

kecuali mandi, berpakaian dan satu fungsi tambahan 

E Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, 

kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil dan satu fungsi tambahan 

F Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, 

berpindah dan satu fungsi 

Tambahan 

G Ketergantungan pada enam fungsi tersebut 

Interpretasi : Beri tanda (√) pada point yang sesuai kondisi klien  

Analisis Hasil : Mandiri semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas 

 

PENGKAJIAN STATUS KOGNITIF DAN AFEKTIF 

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) 

Score No Pertanyaan Jawab 

+ - 

 - 1 Tanggal berapa hari ini ? Klien tidak tahu 

 - 2 Hari apa sekarang ini ? (hari, tanggal, tahun) Klien tidak tahu 

+  3 Apa nama tempat ini ? Balai Gau Mabaji 

 - 4a Berapa nomor telpon anda ? Tidak punya 

 - 4b Dimana alamat anda ? (tanyakan 

hanya bila klien tidak mempunyai no.telepon) 

Klien tidak tahu 

 - 5 Berapa umur anda ? Klien tidak tahu 

 - 6 Kapan anda lahir ? Klien mengatakan lupa 

+  7 Siapa presiden sekarang ? Klien menjawab Jokowi 

Dodo 

+  8 Siapa presiden sebelumnya ? Klien mengatakan SBY 

+  9 Siapa nama kecil ibu anda ? Klien menjawab Puji 

 - 10 Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap 

angka baru, semua secara menurun 

Klien tidak tahu  
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Penilaian : 

 Kesalahan 0– 2 fungsi intelektual utuh 

 Kesalahan 3– 4 fungsi intelektual ringan 

 Kesalahan 5– 7 fungsi intelektual sedang 

 Kesalahan 8– 10 fungsi intelektual berat  

Hasil : kesalahan total nilai 7 dengan gangguan fungsi intelektual sedang 

 

SKALA DEPRESI GERIATRIK 

(GERIATRIC DEPRESSION SCALE / GDS) 

(Short Form) 

 
No Pertanyaan Ya Tdk 

1 Apakah pada dasarnya anda puas dengan kehidupan anda? 0 1√ 

2 Apakah anda telah banyak meninggalkan kegiatan dan 

minat/kesenangan anda? 

1√ 0 

3 Apakah anda merasa kosong dengan kehidupan yang dijalani saat ini? 1√ 0 

4 Apakah anda sering bosan? 1√ 0 

5 Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu? 0 1√ 

6 Apakah anda takut sesuatu akan terjadi pada anda? 1√ 0 

7 Apakah anda merasa bahagia di setiap waktu ? 0 1√ 

8 Apakah anda merasa tidak berdaya? 1√ 0 

9 Apakah anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari, daripada pergi 

dan melakukan sesuatu yang baru? 
1√ 0 

10 Apakah anda memiliki banyak masalah dengan daya ingat dibandingkan 

kebanyakan orang? 

1 0√ 

11 Apakah anda berpikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini? 0 1√ 

12 Apakah anda merasa saya sangat tidak berharga/berguna? 1 √ 0 

13 Apakah anda merasa penuh semangat? 0 1√ 

14 Apakah anda merasa tidak memiliki harapan? 1 0√ 

15 Apakah anda berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada anda? 1√ 0 

 Skor 13 

Penilaian : 

 0 – 5 : Normal 

 6 – 10 : Kemungkinan depresi 

>10 : Depresi 

Hasil : total skor 13 dengan interpretasi depresi  
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SKALA JATUH MORSE (MORSE FALL SCALE/ MFS) 

 
No. Item Skala Skor 

1 Riwayat jatuh 

Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir? 

 

Tidak 

 

0 

 

 

Ya 25 25 

2 Diagnosis sekunder 

Apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit? 

 

Tidak 

 

0 

 

Ya 15 15 

3 Alat bantu pergerakan 

Bed rest/dibantu perawat 

  

0 

 

 

Walker/kruk/tongkat  15 15 

Berpegangan pada benda sekitar (kursi, meja, 

lemari) 

 30  

4 Terapi intravena: 

Apakah saat ini lansia terpasang infus? 

 

Tidak 

 

0 

 

0 

Ya 20  

5 Gaya berjalan/cara berpindah 

Normal 

  

0 

 

Lemah  10  

Gangguan/tidak normal  20 20 

6 Status mental 

Lansia menyadari kondisinya 

  

0 

 

0 

Lansia mengalami keterbatasan daya ingat  15  

Total nilai 75 

Keterangan: 

Tingkat Risiko Nilai MPS Tindakan 

Tidak berisiko 0 -24 Perawatan dasar 

Risiko rendah 25 – 50 Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar 

Risiko tinggi ≥ 51 Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi 

Hasil : total nilai 75 dengan interpretasi risiko jatuh tinggi dengan pelaksanaan 

intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi.  
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PENGKAJIAN STATUS SOSIAL 

 
APGAR Keluarga 

 

No 

 

Fungsi 

 

Uraian 

 

Selalu 

 

Kadang 

Hampir 

tidak 

pernah 

2 1 0 

1 Adaptasi Saya puas bahwa saya dapat 

kembali pada keluarga (teman-teman) 

saya untuk membantu pada waktu 

sesuatu menyusahkan saya 

√   

2 Hubungan Saya puas dengan cara 

keluarga (teman-teman) saya 

membicarakan sesuatu dengan saya 

dan mengungkapkan masalah dengan 

saya 

√   

3 Pertumbuhan Saya puas bahwa keluarga (teman-

teman) saya menerima dan 

mendukung keinginan saya untuk 

melakukan aktivitas atau arah baru 

√   

4 Afeksi Saya puas dengan cara 

keluarga 

(teman-teman) saya 

mengekspresikan afek dan 

berespons terhadap emosi-emosi 

saya, seperti marah, sedih atau 

mencintai 

√   

5 Pemecahan Saya puas dengan cara teman-

teman saya dan saya menyediakan 

waktu bersama-sama 

√   

SKOR 10 

Penilaian : 

0 – 5 :Fungsi sosial kurang 

6 – 10 : Fungsi sosial baik 

Hasil : total skor 10, klien berada di fungsi social baik 
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BARTHEL INDEKS 

 
 

No 

 

Kriteria 
Dengan 

Bantuan 
Mandiri Keterangan 

1 Makan 5 10 Frekuensi : 3 kali  

Jumlah : Sedang  

Jenis : Sayuran, nasi, ikan 

dan kue 

2 Minum 5 10 Frekuensi : 5-7 kali  

Jumlah : Sedang  

Jenis : Air putih  

3 Berpindah dari kursi 

roda ke tempat tidur dan 

sebaliknya 

5 – 10 15 Mandiri 

4 Personal toilet (cuci muka, 

menyisir rambut, gosok 

gigi) 

0 5 Frekuensi : Setiap hari 

5 Keluar masuk toilet 

(membuka pakaian, 

menyeka tubuh, 

menyiram) 

5 10 Dengan bantuan 

6 Mandi 5 15 Frekuensi : 1 kali sehari  

7 Jalan di permukaan datar 0 5 Tidak mampu 

8 Naik turun tangga 5 10 Tidak mampu 

9 Mengenakan pakaian 5 10 Dengan bantuan 

10 Kontrol bowel (BAB) 5 10 Frekuensi : 1 kali sehari, 

kadang 1 kali/2 hari 

11 Kontrol bladder 

(BAK) 
5 10 Frekuensi : 5 kali sehari  

12 Olahraga/latihan 5 10 Membersihkan tempat tidur, 

mencuci pakaian 

13 Rekreasi/pemanfaatan 

waktu luang 
5 10 Melihat pemandangan 

sekitar BRSLU 

Total 100 

Keterangan : 

 130 : Mandiri 

 60-125 : Ketergantungan sebagian 

 55 : Ketergantungan total 

Hasil : total skor BI klien adalah 100 dengan ketergantungan sebagian  
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PENILAIAN POTENSI DEKUBITUS (SKOR NORTON) 

Interpretasi : 

15-20 : Kecil sekali/tak terjadi 

12-15 : Kemungkinan kecil terjadi 

< 12 : Kemungkinan besar terjadi 

Hasil : total skor Norton 17 dengan penilaian potensi dekubitus interpretasi kecil 

sekali/tak terjadi 

 

 

 

 

 

Kondisi Fisik Umum: lumayan  

Baik     4 

Lumayan    3 

Buruk      2 

Sangat buruk  1 

Kesadaran : kompos mentis  

a) Kompos mentis 4 

b) Apatis 3 

c) Sopor 2 

d) Koma 1 

Aktivitas : ambulan dengan bantuan 

a) Ambulan 

 

4 

b) Ambulan dengan bantuan 3 

c) Hanya bisa duduk 2 

d) Tiduran 1 

Mobilitas : sedikit terbatas  

Bergerak bebas 4 

Sedikit terbatas 3 

Sangat terbatas 2 

Tidak bisa bergerak  1 

Inkontinen: tidak 

a) Tidak 

 

4 

b) Kadang-kadang 3 

c) Sering Inkontinesia urin 2 

d) Inkontinensia alvi 1 
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Identifikasi aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan MMSE 

(Mini Mental Status Exam) 

 Orientasi 

 Registrasi 

 Perhatian 

 Kalkulasi 

 Mengingat kembali 

 

No. 
Aspek 

Kognitif 

Nilai 

Maks 

Nilai 

Klien 
Kriteria 

1 

 

Orientasi 

Waktu 

5 1 Menyebutkan dengan benar : 

(Nilai 1 untuk tiap jawaban) 

◘ Tahun : 2022 

◘ Bulan : tidak tahu 

◘ Hari : tidak tahu 

◘ Musim : tidak tahu 

◘ Tanggal : tidak tahu 

Orientasi 

Tempat 

5 3 Dimana kita sekarang berada? 

(Nilai 1 untuk setiap jawaban) 

◘ Kota : Makassar  

◘ Propinsi/Kabupaten/Kecamatan:tidak tahu  

◘ Di ruangan mana : asrama 1 

◘ Di lantai berapa : tidak tahu 

◘ Nama wisma : gau mabaji 

2 Registrasi 3 3 Sebutkan nama 3 obyek/benda (oleh pemeriksa), 1 

detik untuk menyebutkan masing-masing obyek. 

Kemudian tanyakan kepada klien ketiga obyek yang 

disebutkan tadi. (Nilai 1 untuk setiap jawaban) 

◘ Obyek : radio  

◘ Obyek : pemanas 

◘ Obyek : ranjang 

3 Perhatian dan 

kalkulasi 

5 0 Minta klien mengeja 5 kata dari belakang, misal 

“BAPAK” 

 K 

 A 

 P 

 A 

 B 

Minta klien hitung mundur dari 100 ke bawah 

dengan pengurangan 5. Berhenti setelah mendapat 

nilai 75. 

(Nilai 1 setip jawaban benar) 

4 Mengingat 3 3 Minta klien untuk mengulangi ketiga obyek pada 

No.2 (registrasi) tadi. Bila benar, 1 poin untuk 

masing-masing obyek. 
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Interpretasi hasil : klien berada pada total skor 14 artinya klien mengalami kelainan 

fungsi kognitif ringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radio  

 Ranjang  

 Tempat masak nasi 

5 Bahasa (9) 

Menamai 

 

 

 

Pengulangan 

 

 

 

 

Pemahaman 

 

 

 

 

Membaca 

 

 

Menulis 

 

 

 

Menggambar 

 

 

2 2 Tunjukkan pada klien suatu benda dan tanyakan 

namanya pada klien. 

◘ jam tangan 

◘ cincin 

1 1 Minta klien untuk mengulang kata berikut : “Tak ada 

jika, dan, atau, tetapi.” Bila benar, nilai satu poin. 

◘ Pernyataan benar 1 : tidak ada 

3 

 

0 Minta klien untuk mengikuti perintah berikut yang 

tediri dari 3 langkah : Ambil kertas di tangan anda, 

lipat dua, dan taruh di lantai.” 

◘ Klien tidak mampu 

1 1 Perintahkan pada klien untuk hal 

Berikut (bila aktivitas sesuai perintah nilai 1 point)  

◘ Tutup mata 

1 0 Perintahkan pada klien untuk menulis satu kalimat 

dan menyalin gambar. 

◘ Tulis satu kalimat 

1 0 Perintahkan klien untuk menggambar, gambar di 

bawah ini : 
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Pengkajian Keseimbangan 

Pengkajian keseimbangan dinilai dari dari dua komponen utama dalam bergerak, 

dari kedua komponen tersebut dibagi dalam beberapa gerakan yang perlu di 

observasi oleh perawat. Kedua komponen tersebut adalah: 

1) Perubahan posisi atau gerakan keseimbangan 

Beri nilai 0 jika klien tidak menunjukkan kondisi di bawah ini, dan 1 bila 

menunjukkan kondisi berikut ini. 

 Bangun dari tempat duduk (dimasukkan dalam analisis) dengan 

mata terbuka  

Tidak bangun dari tempat tidur dengan sekali gerakan, akan tetapi 

lansia mendorong tubuhnya ke atas dengan tangan atau bergerak 

ke bagian depan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri 

pertama kali (1) 

 Duduk ke kursi (dimasukkan ke dalam analisis) dengan mata 

terbuka  

Menjatuhkan diri ke kursi, tidak duduk di tengah kursi (1) 

 Bangun dari tempat duduk (dimasukkan ke dalam analisis) dengan 

mata tertutup  

Tidak bangun dari tempat duduk dengan sekali gerakan, akan 

tetapi lansia mendorong tubuhnya ke atas dengan tangan atau 

bergerak ke bagian depan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada 

saat berdiri pertama kali (1) 

 Duduk ke kursi (dimasukkan ke dalam analisis) dengan mata 

tertutup  

Menjatuhkan diri ke kursi, tidak duduk ke tengah kursi (1) 

Keterangan : Kursi harus yang keras tanpa lengan 

 Menahan dorongan pada sternum (Pemeriksa mendorong 

sternum sebanyak 3 kali dengan hati-hati) dengan mata terbuka  

Klien menggerakkan kaki, memegang objek untuk dukungan, kaki 

tidak menyentuh sisi-sisinya (1) 
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 Menahan dorongan pada sternum (pemeriksa mendorong sternum 

sebanyak 3 kali dengan hati-hati) dengan mata tertutup 

Klien menggerakkan kaki, memegang objek untuk dukungan, kaki 

tidak menyentuh sisi-sisinya (1) 

 Perputaran leher (klien sambil berdiri) 

Menggerakkan kaki, menggenggam objek untuk dukungan kaki; 

keluhan vertigo, pusing, atau keadaan tidak stabil (1) 

 Gerakan menggapai sesuatu 

Tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi 

sepenuhnya sementara berdiri pada ujung-ujung jari kaki, tidak 

stabil memegang sesuatu untuk dukungan (1) 

 Membungkuk  

Tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek-objek kecil 

(misalnya pulpen) dari lantai, memegang objek untuk bisa berdiri 

lagi, dan memerlukan usaha-usaha yang keras untuk bangun (1) 

2) Komponen gaya berjalan atau pergerakan 

Beri nilai 0 jika klien tidak menunjukkan kondisi di bawah ini, atau beri nilai 1 

jika klien menunjukkan salah satu dari kondisi di bawah ini : 

 Minta klien untuk berjalan ke tempat yang ditentukan  

Ragu-ragu, tersandung, memegang objek untuk pegangan (1) 

 Ketinggian langkah kaki (mengangkat kaki saat melangkah) Kaki 

tidak naik dari lantai secara konsisten (menggeser atau menyeret 

kaki), mengangkat kaki terlalu tinggi (> 5 cm) (1) 

 Kontinuitas langkah kaki (lebih baik diobservasi dari samping 

klien)  

Setelah langkah-langkah awal menjadi tidak konsisten, memulai 

mengangkat satu kaki sementara kaki yang lain menyentuh lantai 

(1) 

 Kesimetrisan langkah (lebih baik diobservasi dari samping klien)  

Langkah tidak simetris, terutama pada bagian yang sakit (1) 
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 Penyimpangan jalur pada saat berjalan (lebih baik diobservasi 

dari samping kiri klien)  

Tidak berjalan dalam garis lurus, bergelombang dari sisi ke sisi 

(1) 

 Berbalik  

Berhenti sebelum mulai berbalik, jalan sempoyongan, bergoyang, 

memegang objek untuk dukungan (1) 

Interpretasi hasil: nilai yang diperoleh adalah 15 dan masuk ke dalam 

risiko jatuh tinggi 

Jumlahkan semua nilai yang diperoleh klien, kemudian di 

interpretasikan sebagai berikut : 0 – 5 risiko jatuh rendah 

 6 – 10 risiko jatuh sedang 

 11 – 15 risiko jatuh tinggi  

Waktu duduk dan berdiri klien 

No Langkah 

1. Posisi klien duduk di kursi 

2. Minta klien berdiri dari kursi, berjalan 10 langkah (3 meter), kembali ke kursi, 

ukur waktu dalam detik 

Interpretasi : Klien tidak mampu berdiri, sehingga pemeriksaan tidak dilakukan, 

hasil hisiko jatuh tinggi 

≤ 10 detik : Risiko jatuh rendah  

11-19 detik : Risiko jatuh sedang  

20-29 detik : Risiko jatuh tinggi 

≥ 30 detik : Gangguan mobilitas dan risiko jatuh tinggi 
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4.2 Analisis Data 

 
NO. DATA ETIOLOGI MASALAH 

KEPERAWATAN 

1. DS: 

1. Klien mengatakan merasa cemas akan 

kehidupannya karena tidak dapat 

berjalan dan menggerakkan kedua 

kakinya sama sekali sejak lahir.  

2. Klien mengatakan takut jika sakitnya 

bertambah parah  

3. Klien mengatakan tidak memiliki 

siapapun, klien hidup sebatang kara sejak 

tahun 1989, 

4. klien mengatakan tidak suka sendiri, klien 

selalu meminta untuk ditemani.  

5. Klien mengatakan pernah mengalami 

kegagalan dalam pernikahan pertamanya. 

Klien mengatakan 2x menikah 

6. Klien berharap agar mahasiswa yang 

praktik selanjutnya dapat mengurus dan 

menyayangi dirinya 

7. Klien mengatakan tidak ada yang 

mengunjungi  

8. Klien mengatakan sudah tidak mampu 

sholat. 

9. klien mengeluh istirahatnya kurang 

berkualitas 

 

DO: 

1. klien tampak sering menunjukkan mimik 

sedih 

2. Klien tampak cemas.  

3. Klien tampak tegang.  

4. Klien tampak kurang bersemangat dalam 

menjalani kehidupannya. 

5. Alam perasaan : sedih  

6. klien tampak sedih saat bercerita 

7. Pengkajian skala depresi geriatrik dengan 

total skor 13 dengan interpretasi depresi  

8. klien tampak lesu 

9. klien tampak kurang bersemangat 

10. kontak mata kurang 

11. Tekanan darah : 150/80 mmHg 

Krisis maturasioal Ansietas 

2. DS: 

1. klien mengeluh istirahatnya kurang 

berkualitas 

2. klien mengeluh sulit tidur  

3. Klien mengatakan pola tidurnya tidak 

teratur  

4. waktu tidur klien antara pukul 22:00-

05:00 WITA, namun dalam rentang 

waktu itu klien sering terbangun tanpa hal 

yg jelas,  

5. klien mengatakan susah untuk tidur 

kembali 

Kurang kontrol 

tidur 

Gangguan pola 

tidur 
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6. klien mengatakan tidur lagi saat pagi 

pukul 10.00-11.00 wita karena merasa 

tidur malamnya kurang.  

DO:  

1. Klien tampak tidur terduduk saat pagi 

hari. 

2. klien tampak lesu 

3. Mata klien tampak sayu 

4. terdapat kehitaman area sekitar bawah 

mata 

5. klien tampak kurang bersemangat 

3. DS: 

1. Klien mengatakan fungsi ototnya 

menurun dan mengeluh kedua kakinya 

sudah tidak bisa berjalan 

2. Klien mengatakan fungsi tubuh yang 

paling dia rasakan perubahan adalah otot 

dan sendi pada tangan. 

3. Klien mengatakan tidak dapat berjalan 

dan tidak dapat menggerakkan kakinya 

sejak lahir 

4. Klien menyadari hal tersebut dan 

mengatakan merasa khawatir jika 

kekuatan ototnya semakin menurun  

DO:  
1. Gerakan klien tampak lambat 

2. klien tampak kesulitan bergerak, 

3. klien tampak gerak terbatas.  

4. Kekuatan otot tampak melemah/menurun  

5. klien hanya menggeser kakinya dengan 

menggunakan tangannya 

3 3 

1 1 
 

Penurunan 

kekuatan otot 
Gangguan 

mobilitas fisik 

4. Faktor risiko : 

1. Klien tidak mampu berjalan dan berdiri 

2. klien menggunakan alat bantu kursi roda 

untuk bergerak 

3. klien mengatakan pernah jatuh seminggu 

yang lalu sebelum pengkajian tanggal 

20/09/22 dikamar mandi 

4. klien tampak hanya menggeser badannya 

5. Klien mengalami penurunan fungsi 

penglihatan, terutama untuk penglihatan 

jarak jauh. 

6. klien Mengalami penurunan kekuatan 

otot 

7. klien Mengalami penurunan fungsi sendi, 

sendi mengalami kekakuan  

3 3 

1 1 

8. klien tampak terbatas dalam melakukan 

aktifitas  

9. Gerakan klien tampak lambat 

10. Kekuatan otot tampak melemah/menurun 

11. Tingkat ketergantungan : Klien dalam 

melakukan aktivitas dibantu sebagian 

Usia <65 tahun 

dan riwayat jatuh 

Risiko jatuh 
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12. Pengkajian status fungsional : Mandiri 

semuanya kecuali salah satu saja dari 

fungsi di atas 

13. Pada pengkajian barthel indeks Total skor 

klien adalah 100 dengan ketergantungan 

sebagian  

14. Pengkajian skala morse dengan total nilai 

75 dengan interpretasi risiko jatuh tinggi 

dengan pelaksanaan intervensi 

pencegahan jatuh risiko tinggi. 

15. Pengkajian Keseimbangan Klien tidak 

mampu berdiri, sehingga pemeriksaan 

tidak dilakukan, hasil risiko jatuh tinggi 

5. Faktor risiko :  

1. Klien mengatakan pilih-pilih makanan,  

2. klien mengatakan kurang nafsu makan, 

3. klien tampak tidak menghabiskan porsi 

makannya setiap hari selama pengkajian.  

4. Klien tampak perlahan saat mengunyah 

makanan. 

5. BB klien sulit dievaluasi 

6. Klien dianjurkan diet rendah garam 

7. klien tampak kesusahan mengunyah 

8. Gigi klien yang tersisa ±3 buah gigi, 2 

gigi depan atas, 1 gigi bawah  

Faktor psikologis 

(keengganan untuk 

makan) 

Risiko defisit 

nutrisi  
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4.3 Intervensi Keperawatan 

 
No Diagnosis Keperawatan Kriteria Evaluasi Intervensi Rasional 

1 Ansietas (D.0080) berhubungan 

dengan Krisis maturasioal 

dibuktikan dengan :  

DS: 

1. Klien mengatakan merasa 

cemas akan kehidupannya 

karena tidak dapat berjalan 

dan menggerakkan kedua 

kakinya sama sekali sejak 

lahir.  

2. Klien mengatakan takut jika 

sakitnya bertambah parah  

3. Klien mengatakan tidak 

memiliki siapapun, klien 

hidup sebatang kara sejak 

tahun 1989, 

4. klien mengatakan tidak suka 

sendiri, klien selalu meminta 

untuk ditemani.  

5. Klien mengatakan pernah 

mengalami kegagalan dalam 

pernikahan pertamanya. Klien 

mengatakan 2x menikah 

6. Klien berharap agar 

mahasiswa yang praktik 

selanjutnya dapat mengurus 

dan menyayangi dirinya 

7. Klien mengatakan yang 

mengunjungi Tidak ada 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 3 x 24 

jam maka diharapkan 

tingkat ansietas (L.09093) 

menurun dengan kriteria 

hasil 

a. Verbalisasi khawatir 

akibat kondisi yang 

dihadapi menurun (2 ke 

4) 

b. Perilaku tegang 

menurun (3 ke 4) 

c. Kontak mata membaik 

(3 ke 5) 

d. Tekanan darah menurun 

(2 ke 3) 

e. Pola tidur membaik (2 

ke 4) 

 

Terapi Relaksasi (I.09326) 

Observasi  

1. Identifikasi penurunan tingkat energi, 

ketidakmampuan berkonsentrasi atau 

gejala lain yang mengganggu 

kemampuan kognitif 

2. Periksa ketegangan otot, frekuensi 

nadi, tekanan darah dan suhu sebelum 

dan sesudah latihan 

3. Monitor respon terhadap terapi 

relaksasi 

Terapeutik  

4. Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa 

gangguan dengan pencahayaan dan 

suhu ruang yang nyaman 

5. Gunakan pakaian longgar 

6. Gunakan nada suara lembut dengan 

irama lambat dan berirama 

Edukasi  

7. Jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan 

jenis relaksasi (terapi zikir) 

8. Jelaskan secara rinci intervensi yang 

dipilih 

9. Anjurkan mengambil posisi nyaman 

10. Anjurkan rileks dan merasakan sensasi 

relaksasi 

11. Anjurkan sering mengulangi atau 

melatih teknik yang dipilih 

12. Demonstrasikan dan latih teknik 

relaksasi 

 

1. Jika klien mengalami penurunan 

tingkat energi, ketidakmampuan 

berkonsentrasi atau gejala lain yang 

mengganggu, maka klien akan sulit 

melakukan teknik relaksasi tersebut 

2. Mengetahui apakah ada perubahan 

pada otot, frekuensi nadi, tekanan 

darah dan suhu sebelum dan sesudah 

latihan 

3. Membandingkan perasaan sebelum 

dan setelah terapi 

4. Untuk memberikan perasaan yang 

tenang dan nyaman pada saat klien 

sedang latihan terapi relaksasi 

5. Agar klien lebih mudah bergerak 

6. Untuk memberikan perasaan tenang 

pada klien  

7. Untuk memberikan informasi terkait 

tindakan jenis relaksasi 

8. Agar klien memahami intervensi 

 

9. Untuk memberikan rasa nyaman pada 

saat diberikan intervensi 

10. Sebagai penunjang agar bisa 

merasakan ketenangan 

11. Untuk membuat klien mudah 

mengingat dan menerapkan intervensi  

12. Untuk memudahkan klien melakukan 

intervensi  
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8. Klien mengatakan sudah tidak 

mampu salat. 

9. klien mengeluh istirahatnya 

kurang berkualitas 

DO: 

1. klien tampak sering 

menunjukkan mimik sedih 

2. Klien tampak cemas.  

3. Klien tampak tegang.  

4. Klien tampak kurang 

bersemangat dalam menjalani 

kehidupannya. 

5. klien tampak sedih saat 

bercerita 

6. Pengkajian skala depresi 

geriatrik dengan total skor 13 

dengan interpretasi depresi  

7. klien tampak lesu 

8. klien tampak kurang 

bersemangat 

9. kontak mata kurang 

10. Tekanan darah : 150/80 

mmHg 

2. Gangguan pola tidur (D.0055) 

berhubungan Kurang kontrol tidur 

dengan dibuktikan dengan :  

DS: 

1. klien mengeluh istirahatnya 

kurang berkualitas 

2. klien mengeluh sulit tidur  

3. Klien mengatakan pola 

tidurnya tidak teratur  

4. waktu tidur klien antara pukul 

22:00-05:00 WITA, namun 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

dukungan tidur 3x24 jam 

diharapkan pola tidur 

(L.05045) membaik dengan 

kriteria hasil: 

g. Keluhan sulit tidur 

menurun (3 ke 4) 

h. Keluhan sering terjaga 

menurun (3 ke 4) 

Dukungan Tidur (I. 05174) 

Observasi 

1. Identiifikasi pola aktivitas dan tidur 

2. Identifikasi faktor penganggu tidur 

(Fisik atau psikologis) 

Terapeutik 

3. modifikasi lingkungan (mis, 

pencahayaan, kebisingan, suhu, dan 

tempat tidur) 

4. batasi waktu tidur siang, jika perlu 

Dukungan Tidur 

Observasi 

1. Mengetahui pola aktivitas klien agar 

penyebab gangguan tidurnya dapat 

diketahui 

2. faktor penganggu dapat 

mempengaruhi pola tidur 

Terapeutik 

3. lingkungan sekitar dapat membantu 

klien merasa nyaman dalam tidur  
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dalam rentang waktu itu klien 

sering terbangun tanpa hal yg 

jelas,  

5. klien mengatakan susah untuk 

tidur kembali 

6. klien mengatakan tidur lagi 

saat pagi pukul 10.00-11.00 

wita karena merasa tidur 

malamnya kurang.  

DO:  
1. Klien tampak tidur terduduk 

saat pagi hari. 

2. klien tampak lesu 

3. Mata klien tampak sayu 

4. terdapat kehitaman area 

sekitar bawah mata 

5. klien tampak kurang 

bersemangat 

i. Keluhan tidak puas tidur 

menurun (3 ke 4) 

j. Keluhan istirahat tidak 

cukup menurun (3 ke 4) 

k. Kemampuan beraktivitas 

meningkat (3 ke 4) 

5. fasilitasi menghilangkan stress 

sebelum tidur 

Edukasi 

6. Jelaskan pentingnya tidur cukup 

selama sakit  

7. Anjurkan menepati kebiasaan waktu 

tidur  

8. Ajarkan Teknik relaksasi autogenic 

atau cara nonfarmakologi lainnya 

4. Tidur siang yang lama juga 

mempengaruhi pola tidur malam  

5. Menghilangkan stress sebelum tidur 

bisa mengalihkan rasa cemasnya 

salah stau contohnya dengan 

mendengarkan music 

Edukasi 

6. Mengetahui efek dari pola tidur yang 

buruk  

7. Kebiasaan tidur yang baik dapat 

dilakukan secara berulang 

8. Penggunaan cara nonfarmakologi ini 

dapat menurunkan atau mengalihkan 

rasa cemas pada klien 

3. Gangguan mobilitas fisik 

(D.0054) berhubungan dengan 

Penurunan kekuatan otot 

dibuktikan dengan :  

DS: 

1. Klien mengatakan fungsi 

ototnya menurun dan 

mengeluh kedua kakinya 

sudah tidak bisa berjalan 

2. Klien mengatakan fungsi 

tubuh yang paling dia rasakan 

perubahan adalah otot dan 

sendi pada tangan. 

3. Klien mengatakan tidak dapat 

berjalan dan tidak dapat 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan dukungan 

mobilisasi selama 3x24jam 

pertemuan, diharapkan 

mobilitas fisik (L. 05042) 

meningkat dengan kriteria 

hasil: 

a. Pergerakan ekstremitas 

meningkat (3 ke 4) 

b. kekuatan otot cukup 

meningkat (3 ke 4) 

c. kaku sendi menurun (3 

ke 4) 

d. gerakan terbatas 

menurun (2 ke 3) 

Dukungan mobilisasi (I. 05173) 

Observasi: 

1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan 

fisik lainnya 

2. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan 

3. Monitor frekuensi jantung dan 

tekanan darah sebelum memulai 

mobilisasi  

4. Monitor kondisi umum selama 

melakukan mobilisasi 

Terapeutik:  

5. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan 

alat bantu (Pagar tempat tidur)  

6. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika 

perlu 

Dukungan mobilisasi 

 

1. Mengetahui apabila adanya nyeri dan 

keluhan fisik lainnya 

2. Mengetahui adanya keterbatasan dalam 

melakukan aktivitas 

3. Mengetahui frekuensi jantung dan 

tekanan darah pasien 

4. Mengetahui kondisi umum pasien 

untuk memberikan dukungan 

mobilisasi 

5. Memasang pagar pengaman tempat 

tidur untuk mencegah terjadinya 

insiden 

6. Memfasilitasi pergerakn apabila 

mampu 
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menggerakkan kakinya sejak 

lahir 

4. Klien menyadari hal tersebut 

dan mengatakan merasa 

khawatir jika kekuatan 

ototnya semakin menurun  

DO:  

1. Gerakan klien tampak lambat 

2. klien tampak kesulitan 

bergerak, 

3. klien tampak gerak terbatas.  

4. Kekuatan otot tampak 

melemah/menurun  

5. klien hanya menggeser 

kakinya dengan 

menggunakan tangannya 

3 3 

1 1 
 

7. Libatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Edukasi: 

8. Jelaskan tujuan dan prosedur 

mobilisasi  

9. Anjurkan melakukan mobilisasi dini 

10. Anjurkan mobilisasi sederhana yang 

harus dilakukan (Duduk di tempat 

tidur) 

7. Libatkan keluarga untuk membantu 

mobilisasi pasien 

8. Perlunya Pendidikan bahwa mobilisasi 

dini perlu diberikan kepada pasien 

9. Mobilisasi dini diperlukan untuk 

menghindari terjadinya kekakuan pada 

sendi 

10. Mobilisasi sederhana ditempat tidur 

dapat dilakukan seperti miring kiri dan 

miring kanan 

 

 

4. Risiko jatuh (D.0143) dibuktikan 

dengan Usia <65 tahun dan 

riwayat jatuh 

Faktor risiko : 

1. Klien tidak mampu berjalan 

dan berdiri 

2. klien menggunakan alat bantu 

kursi roda untuk bergerak 

3. klien mengatakan pernah 

jatuh seminggu yang lalu 

sebelum pengkajian tanggal 

20/09/22 dikamar mandi 

4. klien tampak hanya 

menggeser badannya 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 3 x 24 

jam, diharapkan tingkat 

jatuh (L.14138) menurun 

dengan kriteria hasil : 

a. Jatuh saat duduk 

menurun (2 ke 4) 

b. Jatuh saat dipindahkan 

menurun (2 ke 5) 

c. Jatuh saat di kamar 

mandi menurun (2 ke 5) 

Pencegahan Jatuh 

Observasi 

1. Identifikasi faktor risiko jatuh 

2. Identifikasi risiko jatuh setidaknya 

sekali setiap shift atau sesuai dengan 

kebijakan institusi 

3. Identifikasi faktor lingkungan yang 

meningkatkan risiko jatuh 

4. Hitung risiko jatuh dengan 

menggunakan skala 

5. Monitor kemampuan berpindah dari 

tempat tidur ke kursi roda dan 

sebaliknya 

Terapeutik  
6. Orientasikan ruangan pada pasien dan 

keluarga 

Pencegahan Jatuh 

1. Mengenal perilaku dan faktor-faktor 

yang berpotensi mengakibatkan jatuh  

2. Memonitor adanya risiko jatuh guna 

melakukan pencegahan 

3. Mengenal keadaan lingkungan sekitar 

yang berkontribusi pada risiko jatuh 

4. Mengetahui tingkat risiko jatuh 

5. Untuk meningkatkan keamanan dan 

kemandirian pasien 

6. Untuk mengenal ruangan dan 

mengidentifikasi tempat yang 

memiliki risiko jatuh 

7. Meminimalisir risiko jatuh dari 

tempat tidur atau kursi roda 
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5. Klien mengalami penurunan 

fungsi penglihatan, terutama 

untuk penglihatan jarak jauh. 

6. klien Mengalami penurunan 

kekuatan otot 

7. klien Mengalami penurunan 

fungsi sendi, sendi 

mengalami kekakuan  

3 3 

1 1 

8. klien tampak terbatas dalam 

melakukan aktifitas  

9. Gerakan klien tampak lambat 

10. Kekuatan otot tampak 

melemah/menurun 

11. Tingkat ketergantungan : 

Klien dalam melakukan 

aktivitas dibantu sebagian 

12. Pengkajian status fungsional : 

Mandiri semuanya kecuali 

salah satu saja dari fungsi di 

atas 

13. Pada pengkajian barthel 

indeks Total skor klien adalah 

100 dengan ketergantungan 

sebagian  

14. Pengkajian skala morse 

dengan total nilai 75 dengan 

interpretasi risiko jatuh tinggi 

dengan pelaksanaan 

intervensi pencegahan jatuh 

risiko tinggi. 

15. Pengkajian Keseimbangan 

Klien tidak mampu berdiri, 

7. Pastikan roda tempat tidur dan kursi 

roda selalu dalam kondisi terkunci  

8. Pasang handrall tempat tidur  

9. Tempatkan pasien berisiko tinggi 

jatuh dekat dengan pantauan dari 

nurse station  

10. Dekatkan bel pemanggil dalam 

jangkauan pasien  

Edukasi  

10. Anjurkan memanggil perawat jika 

membutuhkan bantuan untuk 

berpindah  

11. Anjurkan menggunakan alas kaki 

yang tidak licin  

12. Anjurkan berkonsentrasi untuk 

menjaga keseimbangan tubuh  

13. Anjurkan melebarkan jarak kedua 

kaki untuk meningkatkan 

keseimbangan saat berdiri 

14. Ajarkan cara menggunakan bel untuk 

memanggil perawat 

8. Dapat menciptakan aktivitas yang 

mandiri dengan aman dan nyaman 

9. Memudahkan perawat untuk 

mengawasi pasien dengan risiko jatuh  

10. Membuat pasien memiliki rasa aman, 

dapat mengatur diri dan mengurangi 

ketakutan karena ditinggal sendiri 

11. Menurunkan risiko terjatuh  

12. Membantu pasien berjalan dengan 

langkah tetap untuk mempertahankan 

keseimbangan diri dan mencegah 

terjadinya kaki terkilir 

13. Meminimalisir risiko jatuh 

14. Membuat pasien memiliki rasa aman 

dan mengurangi ketakutan karena 

ditinggal sendiri 
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sehingga pemeriksaan tidak 

dilakukan, hasil risiko jatuh 

tinggi 

5.  Risiko defisit nutrisi (D.0032) 

dibuktikan dengan Faktor 

psikologis (keengganan untuk 

makan) 

Faktor risiko :  

1. Klien mengatakan pilih-pilih 

makanan,  

2. klien mengatakan kurang 

nafsu makan, 

3. klien tampak tidak 

menghabiskan porsi 

makannya setiap hari selama 

pengkajian.  

4. Klien tampak perlahan saat 

mengunyah makanan. 

5. BB klien sulit dievaluasi 

6. Klien dianjurkan diet rendah 

garam 

7. klien tampak kesusahan 

mengunyah 

8. Gigi klien yang tersisa ±3 

buah gigi, 2 gigi depan atas, 1 

gigi bawah  

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 3 x 24 

jam maka diharapkan status 

nurisi (L.03030) membaik 

menurun dengan kriteria 

hasil 

a. Porsi makan yang 

dihabiskan meningkat 

(2 ke 3) 

b. Verbalisasi keinginan 

untuk meningkatkan 

nutrisi meningkat (1 ke 

3) 

c. Kekuatan otot 

mengunyah meningkat 

(2 ke 3) 

d. Nafsu makan membaik 

(3 ke 4) 

Manajemen Nutrisi 

Observasi 

1. Identifikasi makanan yang disukai 

2. Monitor berat badan  

3. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium 

Terapeutik 

4. Lakukan oral hygiene sebelum makan, 

jika perlu   

5. Sajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai  

6. Berikan makan tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi  

Edukasi 

7. Anjurkan posisi duduk, jika mampu  

8. Ajarkan diet yang diprogramkan 

Manajemen Nutrisi 

 

1. Agar nafsu makan klien meningkat 

2. Untuk memantau peningkatan atau 

penurunan berat badan 

3. Unruk memantau peningkatan atau 

penurunan albumin 

4. Agar nafsu makan klien meningkat 

5. Untuk memberikan ketertarikan pasien 

terhadap makanannya 

6. Agar klien tidak mengalami konstipasi 

7. Untuk mempermudah klien dalam 

menelan 

8. Agar klien paham diet yang dijalani 
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4.4 Implementasi Keperawatan dan Evaluasi Keperawatan 

 
Hari/Tgl/Waktu Diagnosis 

Keperawatan 

Implementasi Keperawatan Evaluasi Keperawatan Pelaksana 

Rabu,  

28-09-2022 

07.35 WITA 

 

 

 

 

 

 

07.40 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.45 WITA 

 

 

 

08.00 WITA 

 

 

 

 

08.05 WITA 

 

Ansietas Terapi Relaksasi 

Observasi  

1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, 

ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang 

mengganggu kemampuan kognitif 

Hasil:  

Klien tampak tegang dan sering menunjukkan mimik 

sedih, tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi 

relaksasi bisa diberikan 

2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah 

dan suhu sebelum dan sesudah latihan 

Hasil:  

Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot menurun 

dimana anggota gerak bagian atas dapat menahan tahanan 

minimal sedangkan anggota gerak bagian bawah hanya 

bisa menggerakkan ujung jari, frekuensi nadi 88x/menit, 

tekanan darah 130/60 mmHg dan suhu 36,5°C 

3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi 

Hasil:  

Klien mengatakan bersedia diberikan terapi relaksasi 

(terapi zikir) 

Terapeutik  

4. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan 

dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman 

Hasil:  

Pintu kamar dibuka sehingga udara menjadi sejuk dan 

pencahayaan cukup. Klien tampak rileks 

5. Menggunakan pakaian longgar 

Hasil:  

13.00  WITA 

S:  

1. Klien mengatakan merasa cemas akan 

kehidupannya karena tidak dapat berjalan 

dan menggerakkan kedua kakinya sama 

sekali sejak lahir 

2. Klien selalu meminta untuk ditemani 

3. Klien mengeluh istirahatnya kurang 

berkualitas 

4. Klien menyadari bahwa dirinya semakin tua 

dan mengatakan merasa khawatir jika 

kekuatan ototnya semakin menurun 

O: 

1. Klien tampak cemas.  

2. Klien tampak tegang.  

3. klien tampak lesu 

4. alam perasaan : sedih 

5. kontak mata kurang 

6. klien tampak sedih saat bercerita 

7. Tekanan darah : 140/90 mmHg 

8. GDS : Total skor 13 dengan interpretasi 

depresi 

 A: Masalah ansietas belum teratasi  

P: Lanjutkan intervensi 

1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, 

ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala 

lain yang mengganggu kemampuan kognitif 

Indri 
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08.10 WITA 

 

 

Perawat mengganti sprei dan pakaian klien. Klien tampak 

nyaman 

6. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan 

berirama 

Hasil:  

Klien memberi respon dengan baik dan mampu 

berkomunikasi secara kooperatif 

2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, 

tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah 

latihan 

3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi 

7. Menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan 

jenis relaksasi (terapi zikir) 

8. Menjelaskan secara rinci intervensi yang 

dipilih 

9. Menganjurkan mengambil posisi nyaman 

10. Menganjurkan rileks dan merasakan 

sensasi relaksasi 

11. Menganjurkan sering mengulangi atau 

melatih teknik yang dipilih 

12. Mendemonstrasikan dan latih teknik 

relaksasi 

Rabu,  

28-09-2022 

09.00 WITA 

 

 

 

 

 

 

09.05 WITA 

 

 

 

 

 

09.10 WITA 

 

 

 

Ganguan Pola 

tidur 

Dukungan Tidur 

Observasi 

1. Mengidentiifikasi pola aktivitas dan tidur 

Hasil : Klien mengatakan pola tidurnya tidak teratur, 

waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun 

dalam rentang waktu itu klien sering terbangun tanpa hal 

yg jelas dan susah untuk tidur kembali, klien mengatakan 

aktivitas sebelum tidur sering membenahi barang 

disamping tempat tidur 

2. Mengidentifikasi faktor penganggu tidur 

Hasil : klien mengatakan tidurnya kurang nyeyak karena 

memikirkan hal yang berkaitan penyakitnya, klien 

mengatakan senang mengobrol saat malam hari dengan 

teman sebayanya. 

Terapeutik 

3. Memodifikasi lingkungan (pencahayaan, kebisingan, 

suhu, dan tempat tidur) 

Hasil : pintu dalam keadaan tertutup sehingga 

meminimalisir suara dan serangga yang masuk kedalam 

13.01 WITA 

S:  

1. Klien mengatakan sering terbangun saat 

malam hari tanpa alasan yang jelas  

2. Klien mengatakan sulit untuk tidur kembali  

3. Klien mengeluh sulit tidur 

O: 

1. Klien tampak lesu  

2. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari 

3. Klien tampak mampu mengikuti kegiatan 

TAK di Aula Gau Mabaji  

 A: gangguan pola tidur belum teratasi  

P: Lanjutkan intervensi 

1. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur 

3. Memodifikasi lingkungan 

4. Membatasi waktu tidur siang 

5. Memfasilitasi menghilangkan stress 

sebelum tidur  

Indri 
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12.00 WITA 

 

 

 

 

09.20 WITA 

 

 

 

 

 

09.25 WITA 

 

 

 

 

09.30 WITA 

 

kamar yang menyebabkan tidur terganggu, lampu kamar 

diredupkan, meminimalisir aktivitas yang mengganggu 

jam tidur.  

4. Membatasi waktu tidur siang 

Hasil : siang hari klien diajak berbicara oleh perawat 

mengobrol seputar masa lalu klien sehingga saat malam 

hari klien tidak merasa terjaga 

Edukasi 

5. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur  

Hasil : pendingin ruangan dinyalakan, membatasi 

mengobrol saat malam hari dengan penghuni balai yang 

lain, menganjurkan mengurangi aktivitas berbenah saat 

malam hari, menjauhkan peralatan yang memungkinkan 

kualitas tidur kurang.  

6. Menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit  

Hasil : klien paham pentingnya tidur cukup, untuk 

meningkatkan imun tubuh, memperbaiki suasana hati, 

memberi energi lebih untuk melakukan aktivtas sehari-

hari.  

7. Menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur  

Hasil : klien mengerti untuk tidur tepat waktu antara 

pukul 09.00-10.00 wita demi mendapatkan tidur yang 

cukup  

Rabu,  

28-09-2022 

10.00 WITA 

 

 

 

10.06 WITA 

 

 

 

 

Gangguan 

mobilitas fisik 

Dukungan Mobilisasi 

Observasi 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik 

lainnya  

Hasil: klien mengatakan tidak nyeri, klien mengeluh 

fungsi ototnya menurun dan mengeluh kakinya sudah 

tidak mampu berjalan  

2. Mengidentifikasi toleransi fisik melalui pergerakan  

Hasil: Gerakan terbatas  

Kekuatan otot : lemah  

3 3 

13.00 WITA 

S:  

1. Klien mengatakan fungsi ototnya menurun  

2. Klien mengatakan fungsi tubuh yang paling 

dia rasakan perubahan adalah otot dan sendi 

O:  

1. Gerak klien tampak lambat  

2. Klien tampak kesulitan bergerak 

3. Sendi tampak kaku 

4. Klien tampak gerak terbatas 

5. Kekuatan otot tampak melemah 

Indri 



 

 

80 

 

 

 

 

 

10.10 WITA 

 

 

 

10.15 WITA 

 

 

 

 

10.20 WITA 

 

 

 

11.00 WITA 

 

1 1 

Klien tampak tidak mampu berdiri dan berjalan 

Klien mampu berpindah perlahan dari tempat tidur ke 

kursi roda 

Klien tampak bertumpu pada tangan  

3. Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah 

sebelum memulai mobilisasi  

Hasil: 

TD: 130/80 mmHg 

Nadi : 96 x / menit 

4. Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi 

Hasil: keadaan umum klien tampak baik, klien tampak 

siap dilakukan intervensi, klien tampak mengikuti 

instruksi dengan baik.  

5. Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi  

Hasil: klien paham tujuan mobilisasi yaitu untuk 

Mempertahankan fungsi tubuh. Memperlancar peredaran 

darah, Mempertahankan tonus otot.  

6. Menganjurkan mobilisasi sederhana yang harus 

dilakukan 

Hasil: Klien dibantu oleh perawat untuk melakukan rom 

aktif 

3 3 

1 1 

A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum 

teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik 

lainnya 

2. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan 

3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan 

darah seelum memulai mobilisasi  

4. Monitor kondisi umum selama melakukan 

mobilisasi 

6. Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus 

dilakukan (rom aktif) 

Rabu,  

28-09-2022 

11.05 WITA 

 

 

 

11.10 WITA 

 

 

 

 

11.30 WITA 

Risiko jatuh Pencegahan Jatuh  

Observasi  

1. Mengidentifikasi faktor risiko jatuh 

Hasil: Klien berumur 101 tahun, klien tidak mampu 

berdiri, klien menggunakan kursi roda sehari-hari, klien 

ada riwayat jatuh seminggu yang lalu dikamar mandi 

2. Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan 

risiko jatuh  

Hasil: klien melakukan kegiatan secara mandiri, lantai 

kamar mandi yang licin, alat mandi yang susah diraih 

klien menggunakan kursi roda sebagai alat bantu  

3. Menghitung risiko jatuh dengan menggunakan skala  

13.00 WITA 

S: 

1. Klien berumur 101 tahun  

2. Klien mengatakan seminggu yang lalu 

pernah jatuh dikamar mandi 

3. Klien mengatakan tidak mampu berdiri  

O:  

1. Tingkat ketergantungan : Klien dalam 

melakukan aktivitas dibantu sebagian 

Indri 
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11.35 WITA 

 

Hasil: Pengkajian skala morse dengan total nilai 75 

dengan interpretasi risiko jatuh tinggi dengan 

pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi. 

4. Memonitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke 

kursi roda dan sebaliknya  

Hasil: Klien mampu berpindah dari tempat tidur ke kursi 

roda dan sebaliknya tanpa dengan bantuan 

2. Pengkajian status fungsional : Mandiri 

semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi 

di atas 

3. Pada pengkajian barthel indeks Total skor 

klien adalah 100 dengan ketergantungan 

sebagian  

4. Pengkajian skala morse dengan total nilai 

75 dengan interpretasi risiko jatuh tinggi 

dengan pelaksanaan intervensi pencegahan 

jatuh risiko tinggi. 

5. Pengkajian Keseimbangan Klien tidak 

mampu berdiri, sehingga pemeriksaan tidak 

dilakukan, hasil risiko jatuh tinggi 

A: Risiko jatuh tidak terjadi  

P: Lanjutkan intervensi  

Terapeutik : 

5. Mengidentifikasi faktor lingkungan yang 

meningkatkan risiko jatuh  

6. Menghitung risiko jatuh dengan 

menggunakan skala  

6. Memastikan roda kursi roda selalu dalam 

kondisi terkunci  

Rabu,  

28-09-2022 

11.40 WITA 

 

 

 

11.45 WITA 

 

11.50 WITA 

 

 

Risiko defisit 

nutrisi 
Manajemen Nutrisi 

Observasi 

1. Mengidentifikasi makanan yang disukai 

Hasil: Klin mengatakan menyukai makan sambal manga 

dengan nasi, klien menyukai makan burasa 

2. Memonitor berat badan  

Hasil : BB klien sulit dievaluasi 

Terapeutik 

3. melakukan oral hygiene sebelum makan 

Hasil : gigi klien tinggal 3 buah, klien diajurkan minum 

air putih terlebih dahulu  

13.05 WITA 

S:  

1. Klien mengatakan kurang nafsu makan  

2. Klien mengatakan pilih-pilih jenis makanan 

3. Klien mengatakan tidak suka makan bubur  

O: 

1. BB klien sulit dievaluasi 

2. Klien tampak tidak menghabiskan porsi 

makannya setiap hari  

3. Klien tampak kesusahan mengunyah  

4. Gigi klien tersisa 3 buah 

Indri 
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11.55 WITA 

 

 

 

 

12.00 WITA 

 

 

 

 

12.10 WITA 

 

 

 

12.15 WITA 

 

4. menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang 

sesuai  

Hasil : makanan disajikan dalam keadaan hangat oleh 

pegawai balai, dengan lauk yang bervariasi tiap hari 

lengkap dengan buah dan sayur 

5. Memberikan makan tinggi serat untuk mencegah 

konstipasi  

Hasil : 1 porsi makanan yang disediakan lengkap 

dengan sayur sehingga mencegah konstipasi pada pasien 

Edukasi 

6. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu  

Hasil : Klien mampu duduk, klien makan di atas kursi 

rodanya 

7. Mengajarkan diet yang diprogramkan 

Hasil : Klien memiliki riwayat hipertensi, klien 

dianjurkan diet rendah garam, klien dibatasi 

mengonsumsi garam berlebih 

A: Defisit nutrisi belum teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan 

3. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika 

perlu   

4. Sajikan makanan secara menarik dan suhu 

yang sesuai  

5. Berikan makan tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi  

Kamis, 

29-09-2022 

07.35 WITA 

 

 

 

 

 

 

07.40 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

Ansietas  Terapi Relaksasi 

Observasi  

1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, 

ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang 

mengganggu kemampuan kognitif 

Hasil:  

Klien tampak tegang dan sering menunjukkan mimik 

sedih, tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi 

relaksasi bisa diberikan 

2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan 

darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan 

Hasil:  

Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot menurun 

dimana anggota gerak bagian atas dapat menahan 

tahanan minimal sedangkan anggota gerak bagian bawah 

hanya bisa menggerakkan ujung jari, frekuensi nadi 

88x/menit, tekanan darah 130/60 mmHg dan suhu 36,5°C 

13.00  WITA 

S:  

1. Klien mengatakan merasa cemas akan 

kehidupannya karena tidak dapat berjalan 

dan menggerakkan kedua kakinya sama 

sekali sejak lahir 

2. Klien selalu meminta untuk ditemani 

3. Klien mengeluh istirahatnya kurang 

berkualitas 

4. Klien menyadari bahwa dirinya semakin tua 

dan mengatakan merasa khawatir jika 

kekuatan ototnya semakin menurun 

O: 

1. Klien tampak cemas.  

2. Klien tampak tegang.  

3. klien tampak lesu 

4. alam perasaan : sedih 

Indri 
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07.45 WITA 

 

 

 

08.00 WITA 

 

 

 

 

08.05 WITA 

 

 

 

08.10 WITA 

 

 

3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi 

Hasil:  

Klien mengatakan bersedia diberikan terapi relaksasi 

(terapi zikir) 

Terapeutik  

4. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan 

dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman 

Hasil:  

Pintu kamar dibuka sehingga udara menjadi sejuk dan 

pencahayaan cukup. Klien tampak rileks 

5. Menggunakan pakaian longgar 

Hasil:  

Perawat mengganti pakaian klien. Klien tampak nyaman 

6. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat 

dan berirama 

Hasil:  

Klien memberi respon dengan baik dan mampu 

berkomunikasi secara kooperatif 

7. Menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi 

(terapi zikir) 

Hasil : Tujuan pemberian terapi zikir sebagai terapi yang 

memiliki tujuan pengobatan serta menumbuhkan rasa 

ikhlas sehingga klien mampu menerima kondisinya dan 

bangkit dari kondisi tersebut. Manfaat terapi zikir dapat 

Menghilangkan rasa takut, Menenteramkan dan 

membuat hati menjadi damai, dan Menambah keyakinan, 

terapi zikir dapat dilakukan saat pagi dan petang. 

8. Menganjurkan mengambil posisi nyaman 

Hasil : pasien nyaman dengan posisi duduk diatas tempat 

tidur 

Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi 

Hasil : pasien memegang tasbih, dimulai dari membaca 

ta’awudz kemudian dilanjut beristighfar, lalu 

mengucapkan kalimat zikir Subhanallah 33x, 

5. kontak mata kurang 

6. klien tampak sedih saat bercerita 

7. Tekanan darah : 140/90 mmHg  

8. GDS : Total skor 12 dengan interpretasi 

depresi 

 A: Masalah ansietas belum teratasi  

P: Lanjutkan intervensi 

1. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi 

nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan 

sesudah latihan 

3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi 

7. Menganjurkan mengambil posisi nyaman 

8. Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi 

relaksasi 

9. menganjurkan sering mengulangi atau 

melatih teknik yang dipilih 
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walhamdulillah 33x, wala ilaha illallah 33x, wallahu 

akbar 33x.  

9. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik 

yang dipilih 

hasil : klien mengerti untuk sering menerapkan dan 

mengulangi terapi zikir untuk menurunkan kecemasan 

yang ia alami 

Kamis, 

29-09-2022 

09.00 WITA 

 

 

 

 

 

 

09.05 WITA 

 

 

 

 

 

09.10 WITA 

 

 

 

 

 

 

12.00 WITA 

 

 

 

 

Ganguan Pola 

tidur 

Dukungan Tidur 

Observasi 

1. Mengidentiifikasi pola aktivitas dan tidur 

Hasil : Klien mengatakan pola tidurnya tidak teratur, 

waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun 

dalam rentang waktu itu klien sering terbangun tanpa hal 

yg jelas dan susah untuk tidur kembali, klien mengatakan 

aktivitas sebelum tidur sering membenahi barang 

disamping tempat tidur 

2. Mengidentifikasi faktor penganggu tidur 

Hasil : klien mengatakan tidurnya kurang nyeyak karena 

memikirkan hal yang berkaitan penyakitnya, klien 

mengatakan senang mengobrol saat malam hari dengan 

teman sebayanya. 

Terapeutik 

3. Memodifikasi lingkungan (pencahayaan, kebisingan, 

suhu, dan tempat tidur) 

Hasil : pintu dalam keadaan tertutup sehingga 

meminimalisir suara dan serangga yang masuk kedalam 

kamar yang menyebabkan tidur terganggu, lampu kamar 

diredupkan, meminimalisir aktivitas yang mengganggu 

jam tidur.  

4. Membatasi waktu tidur siang 

Hasil : siang hari klien diajak berbicara oleh perawat 

mengobrol seputar masa lalu klien sehingga saat malam 

hari klien tidak merasa terjaga 

Edukasi 

13.01 WITA 

S:  

1. Klien mengatakan sering terbangun saat 

malam hari tanpa alasan yang jelas  

2. Klien mengatakan sulit untuk tidur kembali  

3. Klien mengeluh sulit tidur 

O: 

1. Klien tampak lesu  

2. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari 

3. Klien tampak mampu mengikuti kegiatan 

TAK di Aula Gau Mabaji  

 A: gangguan pola tidur belum teratasi  

P: Lanjutkan intervensi 

1. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur 

3. Memodifikasi lingkungan 

4. Membatasi waktu tidur siang 

5. Memfasilitasi menghilangkan stress 

sebelum tidur  

Indri 
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09.20 WITA 

 

 

 

 

 

09.25 WITA 

 

 

 

 

09.30 WITA 

 

5. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur  

Hasil : pendingin ruangan dinyalakan, membatasi 

mengobrol saat malam hari dengan penghuni balai yang 

lain, menganjurkan mengurangi aktivitas berbenah saat 

malam hari, menjauhkan peralatan yang memungkinkan 

kualitas tidur kurang.  

6. Menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit  

Hasil : klien paham pentingnya tidur cukup, untuk 

meningkatkan imun tubuh, memperbaiki suasana hati, 

memberi energi lebih untuk melakukan aktivtas sehari-

hari.  

7. Menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur  

Hasil : klien mengerti untuk tidur tepat waktu antara 

pukul 09.00-10.00 wita demi mendapatkan tidur yang 

cukup  

Kamis,  

29-09-2022 

10.00 WITA 

 

 

 

10.06 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 WITA 

 

 

 

Gangguan 

mobilitas fisik 

Dukungan Mobilisasi 

Observasi 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik 

lainnya  

Hasil: klien mengatakan tidak nyeri, klien mengeluh 

fungsi ototnya menurun dan mengeluh kakinya sudah 

tidak mampu berjalan  

2. Mengidentifikasi toleransi fisik melalui pergerakan  

Hasil: Gerakan terbatas  

Kekuatan otot : lemah  

3 3 

1 1 

Klien tampak tidak mampu berdiri dan berjalan 

Klien mampu berpindah perlahan dari tempat tidur ke 

kursi roda 

Klien tampak bertumpu pada tangan  

3. Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah 

sebelum memulai mobilisasi  

Hasil: 

13.02 WITA 

S:  

1. Klien mengatakan fungsi ototnya menurun  

2. Klien mengatakan fungsi tubuh yang paling 

dia rasakan perubahan adalah otot dan sendi 

O:  

1. Gerak klien tampak lambat  

2. Klien tampak kesulitan bergerak 

3. Sendi tampak kaku 

4. Klien tampak gerak terbatas 

5. Kekuatan otot tampak melemah 

3 3 

1 1 

A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum 

teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik 

lainnya 

Indri 
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10.15 WITA 

 

 

 

 

10.20 WITA 

 

 

 

11.00 WITA 

 

TD: 130/80 mmHg 

Nadi : 96 x / menit 

4. Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi 

Hasil: keadaan umum klien tampak baik, klien tampak 

siap dilakukan intervensi, klien tampak mengikuti 

instruksi dengan baik.  

5. Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi  

Hasil: klien paham tujuan mobilisasi yaitu untuk 

Mempertahankan fungsi tubuh. Memperlancar peredaran 

darah, Mempertahankan tonus otot.  

6. Menganjurkan mobilisasi sederhana yang harus 

dilakukan 

Hasil: Klien dibantu oleh perawat untuk melakukan rom 

aktif 

2. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan 

3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan 

darah seelum memulai mobilisasi  

4. Monitor kondisi umum selama melakukan 

mobilisasi 

6. Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus 

dilakukan (rom aktif) 

Jumat, 

30-09-2022 

07.35 WITA 

 

 

 

 

 

 

07.40 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.45 WITA 

 

Ansietas  Terapi Relaksasi 

Observasi  

1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, 

ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang 

mengganggu kemampuan kognitif 

Hasil:  

Klien tampak tegang dan sering menunjukkan mimik 

sedih, tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi 

relaksasi bisa diberikan 

2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan 

darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan 

Hasil:  

Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot menurun 

dimana anggota gerak bagian atas dapat menahan 

tahanan minimal sedangkan anggota gerak bagian bawah 

hanya bisa menggerakkan ujung jari, frekuensi nadi 

88x/menit, tekanan darah 130/60 mmHg dan suhu 36,5°C 

3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi 

Hasil:  

13.02  WITA 

S:  

5. Klien mengatakan merasa cemas akan 

kehidupannya karena tidak dapat berjalan 

dan menggerakkan kedua kakinya sama 

sekali sejak lahir 

6. Klien selalu meminta untuk ditemani 

7. Klien mengeluh istirahatnya kurang 

berkualitas 

8. Klien menyadari bahwa dirinya semakin tua 

dan mengatakan merasa khawatir jika 

kekuatan ototnya semakin menurun 

O: 

1. Klien tampak cemas.  

2. Klien tampak tegang.  

3. klien tampak lesu 

4. alam perasaan : sedih 

5. kontak mata kurang 

6. klien tampak sedih saat bercerita 

7. Tekanan darah : 130/60 mmHg  

Indri 
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08.00 WITA 

 

 

 

 

08.05 WITA 

 

 

 

08.10 WITA 

 

 

Klien mengatakan bersedia diberikan terapi relaksasi 

(terapi zikir) 

Terapeutik  

4. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan 

dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman 

Hasil:  

Pintu kamar dibuka sehingga udara menjadi sejuk dan 

pencahayaan cukup. Klien tampak rileks 

5. Menggunakan pakaian longgar 

Hasil:  

Perawat mengganti sprei dan pakaian klien. Klien 

tampak nyaman 

6. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat 

dan berirama 

Hasil:  

Klien memberi respon dengan baik dan mampu 

berkomunikasi secara kooperatif 

7. Menganjurkan mengambil posisi nyaman 

Hasil : pasien nyaman dengan posisi duduk diatas tempat 

tidur 

Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi 

Hasil : pasien memegang tasbih, dimulai dari membaca 

ta’awudz kemudian dilanjut beristighfar, lalu 

mengucapkan kalimat zikir Subhanallah 33x, 

walhamdulillah 33x, wala ilaha illallah 33x, wallahu 

akbar 33x.  

8. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik 

yang dipilih 

hasil : klien mengerti untuk sering menerapkan dan 

mengulangi terapi zikir untuk menurunkan kecemasan 

yang ia alami 

8. GDS : Total skor 11 dengan interpretasi 

depresi 

 A: Masalah ansietas belum teratasi  

P: Lanjutkan intervensi 

1. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi 

nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan 

sesudah latihan 

3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi 

9. Menganjurkan mengambil posisi nyaman 

10. menganjurkan sering mengulangi atau 

melatih teknik yang dipilih 

 

Jumat, 

30-09-2022 

09.00 WITA 

Ganguan Pola 

tidur 

Dukungan Tidur 

Observasi 

1. Mengidentiifikasi pola aktivitas dan tidur 

13.03 WITA 

S:  

Indri 
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09.05 WITA 

 

 

 

 

 

09.10 WITA 

 

 

 

 

 

 

12.00 WITA 

 

09.20 WITA 

 

 

 

09.25 WITA 

 

 

 

 

09.30 WITA 

 

Hasil : Klien mengatakan pola tidurnya tidak teratur, 

waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun 

dalam rentang waktu itu klien sering terbangun tanpa hal 

yg jelas dan susah untuk tidur kembali, klien mengatakan 

aktivitas sebelum tidur sering membenahi barang 

disamping tempat tidur 

2. Mengidentifikasi faktor penganggu tidur 

Hasil : klien mengatakan tidurnya kurang nyeyak karena 

memikirkan hal yang berkaitan penyakitnya, klien 

mengatakan senang mengobrol saat malam hari dengan 

teman sebayanya. 

Terapeutik 

3. Memodifikasi lingkungan (pencahayaan, kebisingan, 

suhu, dan tempat tidur) 

Hasil : pintu dalam keadaan tertutup sehingga 

meminimalisir suara dan serangga yang masuk kedalam 

kamar yang menyebabkan tidur terganggu, lampu kamar 

diredupkan, meminimalisir aktivitas yang mengganggu 

jam tidur.  

4. Membatasi waktu tidur siang 

Hasil : siang hari klien diajak berbicara oleh perawat 

mengobrol seputar masa lalu klien sehingga saat malam 

hari klien tidak merasa terjaga 

Edukasi 

5. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur  

Hasil : pendingin ruangan dinyalakan, membatasi 

mengobrol saat malam hari dengan penghuni balai yang 

lain, menganjurkan mengurangi aktivitas berbenah saat 

malam hari, menjauhkan peralatan yang memungkinkan 

kualitas tidur kurang.  

6. Menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur  

Hasil : klien mengerti untuk tidur tepat waktu antara 

pukul 09.00-10.00 wita demi mendapatkan tidur yang 

cukup  

1. Klien mengatakan sering terbangun saat 

malam hari tanpa alasan yang jelas  

2. Klien mengatakan sulit untuk tidur kembali  

3. Klien mengeluh sulit tidur 

O: 

1. Klien tampak lesu  

2. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari 

3. Klien tampak mampu mengikuti kegiatan 

TAK di Aula Gau Mabaji  

 A: gangguan pola tidur belum teratasi  

P: Lanjutkan intervensi 

2. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur 

6. Memodifikasi lingkungan 

7. Membatasi waktu tidur siang 

8. Memfasilitasi menghilangkan stress 

sebelum tidur  
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Jumat,  

30-09-2022 

10.00 WITA 

 

 

 

10.06 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 WITA 

 

 

 

10.15 WITA 

 

 

 

 

10.20 WITA 

 

 

 

11.00 WITA 

 

Gangguan 

mobilitas fisik 

Dukungan Mobilisasi 

Observasi 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik 

lainnya  

Hasil: klien mengatakan tidak nyeri, klien mengeluh 

fungsi ototnya menurun dan mengeluh kakinya sudah 

tidak mampu berjalan  

2. Mengidentifikasi toleransi fisik melalui pergerakan  

Hasil: Gerakan terbatas  

Kekuatan otot : lemah  

3 3 

1 1 

Klien tampak tidak mampu berdiri dan berjalan 

Klien mampu berpindah perlahan dari tempat tidur ke 

kursi roda 

Klien tampak bertumpu pada tangan  

3. Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah 

sebelum memulai mobilisasi  

Hasil: 

TD: 130/80 mmHg 

Nadi : 96 x / menit 

4. Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi 

Hasil: keadaan umum klien tampak baik, klien tampak 

siap dilakukan intervensi, klien tampak mengikuti 

instruksi dengan baik.  

5. Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi  

Hasil: klien paham tujuan mobilisasi yaitu untuk 

Mempertahankan fungsi tubuh. Memperlancar peredaran 

darah, Mempertahankan tonus otot.  

6. Menganjurkan mobilisasi sederhana yang harus 

dilakukan 

Hasil: Klien dibantu oleh perawat untuk melakukan rom 

aktif 

S:  

1. Klien mengatakan fungsi ototnya menurun  

2. Klien mengatakan fungsi tubuh yang paling 

dia rasakan perubahan adalah otot dan sendi 

O:  

1. Gerak klien tampak lambat  

2. Klien tampak kesulitan bergerak 

3. Sendi tampak kaku 

4. Klien tampak gerak terbatas 

5. Kekuatan otot tampak melemah 

3 3 

1 1 

A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum 

teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

5. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik 

lainnya 

6. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan 

7. Monitor frekuensi jantung dan tekanan 

darah seelum memulai mobilisasi  

8. Monitor kondisi umum selama melakukan 

mobilisasi 

9. Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus 

dilakukan (rom aktif) 

Indri 

Sabtu, Ansietas  Terapi Relaksasi 13.04  WITA Indri 
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01-10-2022 

07.35 WITA 

 

 

 

 

 

 

07.40 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.45 WITA 

 

 

 

08.00 WITA 

 

 

 

 

08.05 WITA 

 

 

 

08.10 WITA 

 

 

Observasi  

1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, 

ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang 

mengganggu kemampuan kognitif 

Hasil:  

Klien tampak tegang dan sering menunjukkan mimik 

sedih, tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi 

relaksasi bisa diberikan 

2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan 

darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan 

Hasil:  

Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot menurun 

dimana anggota gerak bagian atas dapat menahan 

tahanan minimal sedangkan anggota gerak bagian bawah 

hanya bisa menggerakkan ujung jari, frekuensi nadi 

88x/menit, tekanan darah 130/60 mmHg dan suhu 36,5°C 

3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi 

Hasil:  

Klien mengatakan bersedia diberikan terapi relaksasi 

(terapi zikir) 

Terapeutik  

4. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan 

dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman 

Hasil:  

Pintu kamar dibuka sehingga udara menjadi sejuk dan 

pencahayaan cukup. Klien tampak rileks 

5. Menggunakan pakaian longgar 

Hasil:  

Perawat mengganti sprei dan pakaian klien. Klien 

tampak nyaman 

6. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat 

dan berirama 

Hasil:  

S:  

1. Klien mengatakan merasa cemas akan 

kehidupannya karena tidak dapat berjalan 

dan menggerakkan kedua kakinya sama 

sekali sejak lahir 

2. Klien selalu meminta untuk ditemani 

3. Klien mengeluh istirahatnya kurang 

berkualitas 

4. Klien menyadari bahwa dirinya semakin tua 

dan mengatakan merasa khawatir jika 

kekuatan ototnya semakin menurun 

O: 

1. Klien tampak cemas.  

2. Klien tampak tegang.  

3. klien tampak lesu 

4. alam perasaan : sedih 

5. kontak mata kurang 

6. klien tampak sedih saat bercerita 

7. Tekanan darah : 130/60 mmHg 

8. GDS : total skor 9 dengan interpretasi 

kemungkinan depresi 

 A: Masalah ansietas belum teratasi  

P: Lanjutkan intervensi 

2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi 

nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan 

sesudah latihan 

3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi 

4. Menganjurkan mengambil posisi nyaman 

5. Menganjurkan rileks dan merasakan 

sensasi relaksasi 

6. menganjurkan sering mengulangi atau 

melatih teknik yang dipilih 

10. Mendemonstrasikan dan latih teknik 

relaksasi 
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Klien memberi respon dengan baik dan mampu 

berkomunikasi secara kooperatif 

7. Menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi 

(terapi zikir) 

Hasil : Tujuan pemberian terapi zikir sebagai terapi yang 

memiliki tujuan pengobatan serta menumbuhkan rasa 

ikhlas sehingga klien mampu menerima kondisinya dan 

bangkit dari kondisi tersebut. Manfaat terapi zikir dapat 

Menghilangkan rasa takut, Menenteramkan dan 

membuat hati menjadi damai, dan Menambah keyakinan, 

terapi zikir dapat dilakukan saat pagi dan petang. 

8. Menganjurkan mengambil posisi nyaman 

Hasil : pasien nyaman dengan posisi duduk diatas tempat 

tidur 

Menganjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi 

Hasil : pasien memegang tasbih, dimulai dari membaca 

ta’awudz kemudian dilanjut beristighfar, lalu 

mengucapkan kalimat zikir Subhanallah 33x, 

walhamdulillah 33x, wala ilaha illallah 33x, wallahu 

akbar 33x.  

9. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik 

yang dipilih 

hasil : klien mengerti untuk sering menerapkan dan 

mengulangi terapi zikir untuk menurunkan kecemasan 

yang ia alami 

10. mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi 

hasil :  

duduk dengan santai, menutup mata jika perlu, rilekskan 

seluruh otot-otot badan, bernapas secara alami dan mulai 

mengucapkan Tahlil, Tasbih, Tahmid, Takbir, dan 

Istighfar yang dibaca secara berulang-ulang 

Sabtu, 

01-10-2022 

11.05 WITA 

Risiko jatuh Pencegahan Jatuh  

Observasi  

13.02 WITA 

S:  

Indri 
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11.10 WITA 

 

 

 

 

11.30 WITA 

 

 

 

11.35 WITA 

 

1. Mengidentifikasi faktor risiko jatuh 

Hasil: Klien berumur 101 tahun, klien tidak mampu 

berdiri, klien menggunakan kursi roda sehari-hari, klien 

ada riwayat jatuh seminggu yang lalu dikamar mandi 

2. Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan 

risiko jatuh  

Hasil: klien melakukan kegiatan secara mandiri, lantai 

kamar mandi yang licin, alat mandi yang susah diraih 

klien menggunakan kursi roda sebagai alat bantu  

3. Menghitung risiko jatuh dengan menggunakan skala  

Hasil: Pengkajian skala morse dengan total nilai 75 

dengan interpretasi risiko jatuh tinggi dengan 

pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi. 

4. Memonitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke 

kursi roda dan sebaliknya  

Hasil: Klien mampu berpindah dari tempat tidur ke kursi 

roda dan sebaliknya tanpa dengan bantuan 

1. Klien berumur 101 tahun  

2. Klien mengatakan seminggu yang lalu 

pernah jatuh dikamar mandi 

3. Klien mengatakan tidak mampu berdiri  

O:  

1. Tingkat ketergantungan : Klien dalam 

melakukan aktivitas dibantu sebagian 

2. Pengkajian status fungsional : Mandiri 

semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi 

di atas 

3. Pada pengkajian barthel indeks Total skor 

klien adalah 100 dengan ketergantungan 

sebagian  

4. Pengkajian skala morse dengan total nilai 

75 dengan interpretasi risiko jatuh tinggi 

dengan pelaksanaan intervensi pencegahan 

jatuh risiko tinggi. 

5. Pengkajian Keseimbangan Klien tidak 

mampu berdiri, sehingga pemeriksaan tidak 

dilakukan, hasil risiko jatuh tinggi 

A: Risiko jatuh tidak terjadi  

P: Lanjutkan intervensi  

Terapeutik : 

5. Mengidentifikasi faktor lingkungan yang 

meningkatkan risiko jatuh  

6. Menghitung risiko jatuh dengan 

menggunakan skala  

7. Memastikan roda kursi roda selalu dalam 

kondisi terkunci  

Sabtu,  

01-10-2022 

11.40 WITA 

 

Risiko defisit 

nutrisi 

Manajemen Nutrisi 

Observasi 

1. Mengidentifikasi makanan yang disukai 

13.02 WITA 

S:  

1. Klien mengatakan kurang nafsu makan  

2. Klien mengatakan pilih-pilih jenis makanan 

Indri 
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11.45 WITA 

 

11.50 WITA 

 

 

11.55 WITA 

 

 

 

 

12.00 WITA 

 

 

 

 

12.10 WITA 

 

 

 

12.15 WITA 

 

Hasil: Klin mengatakan menyukai makan sambal manga 

dengan nasi, klien menyukai makan burasa 

2. Memonitor berat badan  

Hasil : BB klien sulit dievaluasi 

Terapeutik 

3. melakukan oral hygiene sebelum makan 

Hasil : gigi klien tinggal 3 buah, klien diajurkan minum 

air putih terlebih dahulu  

4. menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang 

sesuai  

Hasil : makanan disajikan dalam keadaan hangat oleh 

pegawai balai, dengan lauk yang bervariasi tiap hari 

lengkap dengan buah dan sayur 

5. Memberikan makan tinggi serat untuk mencegah 

konstipasi  

Hasil : 1 porsi makanan yang disediakan lengkap 

dengan sayur sehingga mencegah konstipasi pada pasien 

Edukasi 

6. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu  

Hasil : Klien mampu duduk, klien makan di atas kursi 

rodanya 

7. Mengajarkan diet yang diprogramkan 

Hasil : Klien memiliki riwayat hipertensi, klien 

dianjurkan diet rendah garam, klien dibatasi 

mengonsumsi garam berlebih 

3. Klien mengatakan tidak suka makan bubur  

O: 

1. BB klien sulit dievaluasi 

2. Klien tampak tidak menghabiskan porsi 

makannya setiap hari  

3. Klien tampak kesusahan mengunyah  

4. Gigi klien tersisa 3 buah 

A: Risiko Defisit nutrisi belum teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan 

3. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika 

perlu   

4. Sajikan makanan secara menarik dan suhu 

yang sesuai  

5. Berikan makan tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi  

Senin, 

03-10-2022 

07.35 WITA 

 

 

 

 

 

 

Ansietas  Terapi Relaksasi 

Observasi  

1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, 

ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang 

mengganggu kemampuan kognitif 

Hasil:  

Klien tampak tegang dan sering menunjukkan mimik 

sedih, tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi 

relaksasi bisa diberikan 

13.05  WITA 

S:  

1. Klien mengatakan merasa cemas akan 

kehidupannya karena tidak dapat berjalan 

dan menggerakkan kedua kakinya sama 

sekali sejak lahir 

2. Klien selalu meminta untuk ditemani 

3. Klien mengeluh istirahatnya kurang 

berkualitas 

Indri 
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07.40 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.45 WITA 

 

 

 

08.00 WITA 

 

 

 

 

08.05 WITA 

 

 

 

08.10 WITA 

 

 

2. Memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan 

darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan 

Hasil:  

Sebelum latihan didapatkan kekuatan otot menurun 

dimana anggota gerak bagian atas dapat menahan 

tahanan minimal sedangkan anggota gerak bagian bawah 

hanya bisa menggerakkan ujung jari, frekuensi nadi 

88x/menit, tekanan darah 130/60 mmHg dan suhu 36,5°C 

3. Memonitor respon terhadap terapi relaksasi 

Hasil:  

Klien mengatakan bersedia diberikan terapi relaksasi 

(terapi zikir) 

Terapeutik  

4. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan 

dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman 

Hasil:  

Pintu kamar dibuka sehingga udara menjadi sejuk dan 

pencahayaan cukup. Klien tampak rileks 

5. Menggunakan pakaian longgar 

Hasil:  

Perawat mengganti sprei dan pakaian klien. Klien 

tampak nyaman 

6. Menggunakan nada suara lembut dengan irama lambat 

dan berirama 

Hasil:  

Klien memberi respon dengan baik dan mampu 

berkomunikasi secara kooperatif 

7. menganjurkan sering mengulangi atau melatih teknik 

yang dipilih 

hasil : klien mengerti untuk sering menerapkan dan 

mengulangi terapi zikir untuk menurunkan kecemasan 

yang ia alami 

4. Klien menyadari bahwa dirinya semakin tua 

dan mengatakan merasa khawatir jika 

kekuatan ototnya semakin menurun 

O: 

1. Klien tampak tegang berkurang 

2. alam perasaan : sedih 

3. kontak mata baik 

4. klien tampak berkumpul bersama perawat 

5. Tekanan darah : 130/80 mmHg 

6. GDS : total skor 7 dengan interpretasi 

kemungkinan depresi  

 A: Masalah ansietas teratasi  

P: Lanjutkan intervensi 

10. menganjurkan sering mengulangi atau 

melatih teknik yang dipilih 

Senin, 

03-10-2022 

Ganguan Pola 

tidur 
Dukungan Tidur 

Observasi 

13.06 WITA 

S:  

Indri 
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09.00 WITA 

 

 

 

 

 

 

09.05 WITA 

 

 

 

 

 

09.10 WITA 

 

 

 

 

 

 

12.00 WITA 

 

 

 

 

09.20 WITA 

 

 

 

 

 

09.25 WITA 

 

 

1. Mengidentiifikasi pola aktivitas dan tidur 

Hasil : Klien mengatakan pola tidurnya tidak teratur, 

waktu tidur klien antara pukul 22:00-05:00 WITA, namun 

dalam rentang waktu itu klien sering terbangun tanpa hal 

yg jelas dan susah untuk tidur kembali, klien mengatakan 

aktivitas sebelum tidur sering membenahi barang 

disamping tempat tidur 

2. Mengidentifikasi faktor penganggu tidur 

Hasil : klien mengatakan tidurnya kurang nyeyak karena 

memikirkan hal yang berkaitan penyakitnya, klien 

mengatakan senang mengobrol saat malam hari dengan 

teman sebayanya. 

Terapeutik 

3. Memodifikasi lingkungan (pencahayaan, kebisingan, 

suhu, dan tempat tidur) 

Hasil : pintu dalam keadaan tertutup sehingga 

meminimalisir suara dan serangga yang masuk kedalam 

kamar yang menyebabkan tidur terganggu, lampu kamar 

diredupkan, meminimalisir aktivitas yang mengganggu 

jam tidur.  

4. Membatasi waktu tidur siang 

Hasil : siang hari klien diajak berbicara oleh perawat 

mengobrol seputar masa lalu klien sehingga saat malam 

hari klien tidak merasa terjaga 

Edukasi 

5. Memfasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur  

Hasil : pendingin ruangan dinyalakan, membatasi 

mengobrol saat malam hari dengan penghuni balai yang 

lain, menganjurkan mengurangi aktivitas berbenah saat 

malam hari, menjauhkan peralatan yang memungkinkan 

kualitas tidur kurang.  

6. Menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit  

Hasil : klien paham pentingnya tidur cukup, untuk 

meningkatkan imun tubuh, memperbaiki suasana hati, 

1. Klien mengatakan sering terbangun saat 

malam hari tanpa alasan yang jelas  

2. Klien mengatakan sulit untuk tidur kembali  

O: 

1. Klien tampak lesu  

2. Klien tampak tidur terduduk saat pagi hari 

3. Klien tampak mampu mengikuti kegiatan 

TAK di Aula Gau Mabaji  

 A: gangguan pola tidur belum teratasi  

P: Lanjutkan intervensi 

3. Mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur 

9. Memodifikasi lingkungan 

10. Membatasi waktu tidur siang 

11. Memfasilitasi menghilangkan stress 

sebelum tidur  
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09.30 WITA 

 

memberi energi lebih untuk melakukan aktivtas sehari-

hari.  

7. Menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur  

Hasil : klien mengerti untuk tidur tepat waktu antara 

pukul 09.00-10.00 wita demi mendapatkan tidur yang 

cukup  

Senin, 

03-10-2022 

10.00 WITA 

 

 

 

10.06 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 WITA 

 

 

 

10.15 WITA 

 

 

 

 

10.20 WITA 

 

 

 

Gangguan 

mobilitas fisik 
Dukungan Mobilisasi 

Observasi 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik 

lainnya  

Hasil: klien mengatakan tidak nyeri, klien mengeluh 

fungsi ototnya menurun dan mengeluh kakinya sudah 

tidak mampu berjalan  

2. Mengidentifikasi toleransi fisik melalui pergerakan  

Hasil: Gerakan terbatas  

Kekuatan otot : lemah  

3 3 

1 1 

Klien tampak tidak mampu berdiri dan berjalan 

Klien mampu berpindah perlahan dari tempat tidur ke 

kursi roda 

Klien tampak bertumpu pada tangan  

3. Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah 

sebelum memulai mobilisasi  

Hasil: 

TD: 130/80 mmHg 

Nadi : 96 x / menit 

4. Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi 

Hasil: keadaan umum klien tampak baik, klien tampak 

siap dilakukan intervensi, klien tampak mengikuti 

instruksi dengan baik.  

5. Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi  

13.04 WITA 

S:  

1. klien mengatakan dapat menggerakkan 

tangannya secara perlahan-lahan  
O:  

1. Gerak klien tampak lambat  

2. Klien bertumpu pada tangan 

3. Sendi kaki dan tangan tampak tidak kaku 

kaku 

4. Klien tampak gerak terbatas pada 

ekstremitas bawah 

3 3 

1 1 

A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum 

teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

11. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik 

lainnya 

12. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan 

13. Monitor frekuensi jantung dan tekanan 

darah seelum memulai mobilisasi  

14. Monitor kondisi umum selama melakukan 

mobilisasi 

15. Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus 

dilakukan (rom aktif) 

Indri 
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11.00 WITA 

 

Hasil: klien paham tujuan mobilisasi yaitu untuk 

Mempertahankan fungsi tubuh. Memperlancar peredaran 

darah, Mempertahankan tonus otot.  

6. Menganjurkan mobilisasi sederhana yang harus 

dilakukan 

Hasil: Klien dibantu oleh perawat untuk melakukan rom 

aktif 
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4.5 Analisis Evidence Based Practice in Nursing 

Pelaksanaan analisis asuhan keperawatan dengan intervensi terapi zikir ini 

melibatkan 1 lansia yang tinggal di Sentra Gau Mabaji Gowa dengan lansia berusia 

> 65 tahun dan skor depresi ≥ 5, Pengukuran skala depresi menggunakan instrumen 

The Geriatric Depression Scale-Short Form (GDS-SF) yang terdiri dari 15 

pertanyaan dengan 10 pertanyaan mengindikasikan depresi apabila dijawab “YA” 

sedangkan sisanya 5 pertanyaan akan mengindikasikan depresi apabila dijawab 

“TIDAK”(Greenberg, 2019). Pre tes dilakukan pada hari pertama yaitu pengukuran 

tingkat depresi dengan menggunakan instrument GDS-SF. Relaksasi zikir 

dilaksanakan dalam lima sesi pertemuan dalam waktu sekitar 10-20  menit selama 

2 minggu. Pada hari terakhir dilakukan post test yaitu pengukuran kembali tingkat 

depresi dengan menggunakan instrument GDS-SF yang sama.  

Diagram 5.1 Perubahan Skala Depresi 

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa pada hari pertama sebelum 

diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 13, sedangkan 

setelah pemberian terapi zikir didapatkan skor sama dengan nilai 13. Pada hari 

kedua sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 13, 

sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 12. Kemudian pada hari 

13 13
12
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12

11
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7

0

5

10
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ketiga sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 12, 

sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 11. Selanjutnya pada 

hari keempat sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total 

skor 11, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 9. Intervensi 

terakhir pada hari kelima sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan 

dengan total skor 9, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 7. 

Maka dapat disimpulkan bahwa terapi zikir efektif dalam menurunkan ansietas 

pada lansia.   
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BAB V  

PEMBAHASAN 

5.1  Analisis Asuhan Keperawatan 

5.1.1 Analisis Pengkajian 

  Pengkajian pada Ny. P dilakukan pada tanggal 27 September 2022 

di Sentra Gau Mabaji Gowa. Umur Ny. P saat ini 101 Tahun dengan 

keluhan merasa cemas akan kehidupannya dan takut jika sakitnya 

bertambah parah, hal ini sejalan dengan penelitian Sutioningsih et al., 

(2019) yang menemukan bahwa tubuh manusia menderita berbagai 

kondisi yang memburuk dari sudut pandang fisik serta mental, sosial, 

emosional, dan spiritual dikarenakan seiring bertambahnya usia. Oleh 

sebab itu, faktor usia berperan penting dalam kesehatan lansia. Ny. P juga 

mengeluhkan dirinya kurang nafsu makan dan tampak tidak menghabiskan 

porsi makannya setiap hari selama pengkajian. Hal ini sejalan dengan teori 

Alam et al., (2021) yang mengatakan, asupan dan nafsu makan 

dipengaruhi oleh depresi. Dalam depresi, biologis dan psikofarmakologis 

menunjukkan mekanisme perubahan dalam nafsu makan. Pada lansia yang 

depresi, suasana hati yang tertekan, perubahan nafsu makan dan gangguan 

kebiasaan tidur, terlihat karena rendahnya kadar serotonin dan perubahan 

dopamin. 

  Keluhan sulit tidur juga dirasakan pada Ny. P dan mengatakan 

istirahatnya kurang berkualitas, dalam penelitian Yusfar & Hani (2021) 

mengatakan salah satu masalah kesehatan paling umum yang dihadapi 
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lansia adalah gangguan tidur. Situasi ini membuat pertimbangan yang 

serius. Karena buruknya kualitas tidur lansia dikarenakan berkurangnya 

efisiensi tidur, dan terbangun lebih awal akibat proses penuaan. Proses 

tersebut di atas mengakibatkan gangguan fungsi neurotransmiter yang 

ditandai dengan distribusi norepinefrin yang menurun. Ny. P mengatakan 

fungsi ototnya menurun dan mengeluh kedua kakinya sudah tidak bisa 

berjalan. Pengkajian uji kekuatan otot pada Ny.P didapatkan bahwa pasien 

mengalami penurunan kekuatan otot dimana kaki sebelah kiri dan kanan 

pasien hanya ada sedikit gerakan (skor 1). Sedangkan pada kedua 

ekstremitas atas pasien mampu melakukan gerakan mengangkat 

ekstremitas atas tetapi tidak mampu melawan tahanan sedang (skor 3). 

Sesuai dengan teori yang dijelaskan (Widiantari, 2019) bahwa salah satu 

manifestasi klinis sindrom immobility yaitu penurunan massa otot.  

  Kien mengatakan riwayat jatuh seminggu yang lalu sebelum 

pengkajian pada tanggal 20/09/22 dikamar mandi sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Aminia et al., (2022) Faktor risiko jatuh pada 

lansia diakibatkan beberapa faktor yang secara umum diakibatkan oleh 

faktor usia, jenis kelamin, dan faktor fisiologis (vestibular, 

muskuloskeletal, neuromuskular, kekuatan otot, keseimbangan, visual), 

kondisi medis (patologis), lingkungan, dan psikologis (kecemasan dan 

ketakutan untuk jatuh).  

  Maka kesimpulan penulis mengenai keluhan subjektif serta objektif 

yang terjadi pada Ny.P dengan teori menurut beberapa penelitian sesuai 
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antara teori dan fakta. Kesimpulan yang didapat dari data pengkajian 

pasien hampir keseluruhan sesuai dengan teori.  

5.1.2 Analisis Diagnosis 

Setelah dilakukan pengkajian didapatkan 5 diagnosis yang 

ditetapkan pada pasien. Diagnosis utama pada kasus ini adalah 

ansietas/kecemasan. Berikut definisi ansietas berdasarkan buku SDKI 

(2016) adalah kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap 

objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang 

memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. 

Masalah ini ditemukan penulis sejak hari pertama dilakukannya 

pengkajian. Tanda dan gejala yang ditemukan pada Ny.P adalah klien 

merasa cemas dan tampak sering menunjukkan mimik sedih dan tegang. 

Hal tersebut seiring dengan penelitian oleh Wicaksana & Widiarta, (2021) 

yang menyebutkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari ansietas yang 

dialami lansia adalah masalah seperti kesepian dan perasaan sedih. 

Diperkuat dengan buku  SDKI (2016) gejala dan tanda mayor subjektif 

adalah merasa khawatir dan tidak berdaya, sedangkan gejala dan tanda 

mayor objektif tampak gelisah dan tegang. 

Diagnosis kedua ialah gangguan pola tidur dikarenakan Ny. P 

mengeluh istirahatnya kurang berkualitas, sulit tidur dan pola tidurnya 

tidak teratur. Kemudian, terlihat saat pengkajian Ny. P tampak tidur 

terduduk saat pagi hari, lesu dan kurang bersemangat, sejalan dengan buku  

SDKI (2016) yang menyebutkan bahwa gangguan kualitas dan kuantitas 

waktu tidur akibat faktor eksternal. Kemudian, tanda dan gejala yang 
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dialami oleh Ny. P tertuang di dalam buku  SDKI (2016) disebutkan bahwa 

gejala dan tanda mayor subjektif dari gangguan pola tidur adalah 

mengeluh sulit tidur, mengeluh sering terjaga, mengeluh tidak puas tidur 

dan mengeluh istirahat tidak cukup.  

Diagnosis ketiga ialah gangguan mobilitas fisik ditandai dengan 

Ny. P mengeluhkan fungsi ototnya menurun dan mengeluh kedua kakinya 

sudah tidak bisa berjalan dan merasakan perubahan pada otot dan sendi 

kedua tangan, juga tampak gerakan klien lambat, mengalami kesulitan 

bergerak, tampak gerak terbatas, Kekuatan otot tampak melemah/menurun 

dan klien hanya menggeser kakinya dengan menggunakan tangannya, Hal 

ini sesuai dengan buku  SDKI (2016)yang menjelaskan bahwa gangguan 

mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih 

ektremitas secara mandiri. Tanda dan gejalanya yang dialami oleh Ny.P 

sesuai dengan buku  SDKI (2016) bahwa gejala dan tanda mayor subjektif 

adalah mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, sedangkan gejala dan 

tanda mayor objektif adalah kekuatan otot menurun dan rentang gerak 

(ROM) menurun. Gejala dan tanda minor subjektif adalah sulit 

menggerakkan kaki, sedangkan gejala dan tanda minor objektif adalah 

sendi kaku 

Kemudian pada diagnosis risiko jatuh diapatkan klien tidak mampu 

berjalan dan berdiri, klien menggunakan alat bantu kursi roda untuk 

bergerak dan klien mengatakan pernah jatuh seminggu yang lalu sebelum 

pengkajian tanggal 20/09/22 dikamar mandi. Sesuai dengan teori Nermien 

Naim Adly, (2020) yang menyebutkan bahwa risiko jatuh dapat 
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disebabkan karena keadaan tubuh yang sedang mengalami sakit terutama 

yang sedang mengalami gangguan diekstremitas sehingga mengalami 

keterbatasan gerak, hampir semua yang mengalami risiko jatuh tinggi 

dikarenakan melakukan aktivitas mandiri tanpa meminta bantuan, 

kurangnya pengawasan, dan psuing. Sejalan dengan penelitian Penelitian 

Deborah J. Bolding & Ellen Corman, (2019) menjelaskan bahwa kekuatan 

otot pada ekstremitas sangat mempengaruhi kejadian jatuh, perawat dapat 

melakukan penilaian risiko jatuh pada tiap pasien dewasa dengan 

menggunakan Skala Jatuh Morse (Morse Fall Scale) dan Humpy Dumpty 

pada pasien anak-anak, pada hasil pengkajian kasus Ny.P dengan 

menggunakan skala morse ditemukan skor 75 dengan interpretasi pasien 

mengalami risiko jatuh tinggi. 

Diagnosis kelima risiko defisit nutrisi dibuktikan dengan Klien 

mengatakan pilih-pilih makanan, kurang nafsu makan, dan klien tampak 

tidak menghabiskan porsi makannya setiap hari selama pengkajian. 

Dijelaskan Amran et al. (2012) dalam buku Geriatri 2 (2021) bahwa 

gangguan pada saluran pencernaan, infeksi, gangguan penyerapan 

makanan dan peningkatan metabolism dapat menyebabkan kekurangan 

nafsu makan. Berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa 

penyakit penyerta menjadi salah satu faktor penyebab pada kurangnya 

pemenuhan nutrisi pada lansia. Faktor yang juga menyebabkan penurunan 

pada nafsu makan lansia ialah depresi yang dimana dapat menyebabkan 

penurunan keinginan untuk makan hal kebanyakan terjadi pada lansia 

perempuan.  
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Berdasarkan kasus tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada kesenjangan antara teori dengan kasus Ny.P yang mengalami 

isolation/depresion dengan masalah ansietas. 

5.1.3 Analisis Intervensi  

Intervensi yang dapat diberikan dalam mengatasi ansietas 

berdasarkan buku  SIKI (2018) adalah terapi relaksasi dengan rencana 

intervensi yang dapat dilakukan berupa identifikasi penurunan tingkat 

energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu 

kemampuan kognitif dan periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan 

darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan terakhir monitor respon 

terhadap terapi relaksasi (Sutioningsih et al., 2019). 

Intervensi yang dapat diberikan dalam mengatasi gangguan pola 

tidur berdasarkan buku  SIKI (2018) adalah dukungan tidur dengan 

rencana tindakan berupa observasi pola aktivitas dan tidur, faktor 

penganggu tidur, terapeutik dengan modifikasi lingkungan, batasi waktu 

tidur siang, fasilitasi menghilangkan stress sebelum tidur dan edukasi 

mengenai pentingnya tidur cukup selama sakit, menepati kebiasaan waktu 

tidur dan mengajarkan teknik relaksasi autogenic atau cara 

nonfarmakologi lainnya hal ini sejalan dengan penjelasan Merdekawati et 

al., (2021) bahwa Relaksasi otot progresif yang dilakukan di area kepala, 

leher, lengan, dan punggung dapat memusatkan perhatian pada suatu 

aktifitas otot, kemudian  menurunkan ketegangan dengan  teknik relaksasi   

untuk   mendapakan   perasaan relaks, melancarkan peredaran darah 

sehingga membuat kualitas tidur lebih baik.  
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Intervensi yang dapat diberikan dalam mengatasi gangguan 

mobilitas fisik berdasarkan buku  SIKI (2018) adalah dukungan 

mobilisasi, dengan rencana tindakan berupa observasi monitor frekuensi 

jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, monitor kondisi 

umum selama melakukan mobilisasi, terapeutik fasilitasi aktivitas 

mobilisasi dengan alat bantu, libatkan keluarga untuk membantu pasien 

dalam meningkatkan pergerakan, edukasi: jelaskan tujuan prosedur 

mobilisasi dan anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Hal 

ini sesuai dengan teori Milyati dkk (2021) yang menyatakan bahwa 

Latihan ROM membantu mempertahankan fleksibilitas sendi dan 

kekuatan otot serta merupakan latihan isotonik yang mampu 

meningkatkan atau mempertahankan daya tahan dan kekuatan otot serta 

dapat mencegah perburukan kapsul sendi, kontraktu dan ankilosis,. 

Lingkup mobilisasi itu sendiri mencakup exercise atau range of motion 

(ROM), ambulasi, body mechanic Kozier (2004) Pada kasus Ny.P salah-

satunya rencana yang akan dilakukan adalah meningkatkan pergerakan 

dan pemberian mobilisasi ROM secara mandiri, ROM adalah salah-satu 

bentuk intervensi mandiri perawat pada masalah keperawatan tersebut.  

Penurunan ROM disebabkan oleh tidak adanya aktivitas dan 

latihan untuk mempertahakan kenormalan ROM, sendi dan otot dengan 

maksimum dan dilakukan secara teratur sehingga terjadi degenerasi, erosi, 

dan kalsifikasi pada kartilago dan kapsul sendi. Sendi kehilangan 

fleksibilitasnya sehingga terjadi penurunan luas gerak sendi  Sehingga 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Dwi Nur Aini, (2022). 
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Terbukti bahwa latihan ROM aktif ini dapat meningkatkan rentang gerak 

sendi pada lansia yang telah mengalami immobilitas fisik maupun 

keterbatasan gerak walaupun memang berdasarkan hasil peneltian ini 

tidak semua rentang gerak sendi berada pada level normal, namun 

setidaknya setiap item gerakan/latihan terutama pada sendi lutut dan ankle 

yang dilakukan latihan semunya mengalami peningkatan rentang gerak 

sendi (Setyorini & Setyaningrum, 2019). 

Intervensi yang dapat diberikan dalam mengatasi risiko jatuh 

berdasarkan buku  SIKI (2018) adalah pencegahan jatuh dengan rencana 

tindakan observasi: identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift 

atau sesuai dengan kebijakan institusi, hitung risiko jatuh dengan 

menggunakan skala morse, terapeutik: pastikan roda kursi roda selalu 

dalam kondisi terkunci, edukasi: memberikan anjurkan memanggil 

perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Pada kasus Ny.P 

salah-satu rencana yang akan dilakukan adalah identifikasi risiko jatuh 

dengan mengguanakan skala morse, skala morse merupakan instrumen 

penilaian risiko jatuh yang dirancang untuk mengantisipasi pasien jatuh 

karena kondisi fisiologis Harun dkk (2021) 

Intervensi yang dapat diberikan dalam mengatasi risiko difisit 

nutrisi berdasarkan buku  SIKI (2018) Identifikasi makanan yang disukai, 

Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu, Sajikan makanan secara 

menarik dan suhu yang sesuai, Berikan makan tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi, Anjurkan makan posisi duduk, sejalan dengan 

pendapat Amran et al. (2012) dalam buku Geriatri 2 (2021) bahwa 



 

 

108 

 

makanan yang disediakan dengan penampilan menarik menjadi faktor 

yang dominan untuk dapat meningkatkan nafsu makan pada lansia dan 

makanan yang di dalamnya terdapat serat penting yang berguna untuk 

proses metabolisme dalam tubuh.  

5.1.4 Analisis Implementasi 

Pada proses implementasi keperawatan pada Ny. P diberikan 

sebanyak 5 hari dimulai dari senin 28 November 2022 hingga jumat 03 

Oktober 2022 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun. 

Diagnosis pertama yaitu ansietas telah diberikan implementasi dengan 

terapi relaksasi dengan cara mengidentifikasi penurunan tingkat energi, 

memeriksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu 

sebelum dan sesudah latihan, memonitor respon terhadap terapi relaksasi. 

Terapeutik dengan melaskan tujuan, manfaat, batasan dan memberi teknik 

non farmakologi terapi zikir. Relaksasi terapi zikir yang dilakukan selama 

5 hari berturut-turut membuat tingkat depresi menjadi menurun dimana 

sebelum dilakukan terapi zikir nilai GDS (geriatric depression scale) 

pasien dengan interpretasi nilai 13 (depresi), setelah pemberian intervensi 

terjadi penurunan tingkat depresi dengan interpretasi nilai 7 

(kemungkinan depresi). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Astuti 

et al., (2019) bahwa Tingkat kecemasan pasien sebelum diberikan terapi 

zikir diperoleh gambaran deskriptif dari nilai mean sebesar 21,75 dengan 

nilai median sebesar 21, kemudian Tingkat kecemasan pasien sesudah 

diberikan terapi zikir diperoleh gambaran deskriptif dari nilai mean 

sebesar 11,83 dengan nilai median sebesar 12. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian intervensi terapi zikir 

terhadap tingkat depresi pada lansia di Uptd Sosial Tresna werdha 

Nirwana Puri Samarinda. Sejalan dengan penelitian Widyastuti et al., 

(2019) yang menunjukan bahwa terapi zikir ini dapat menurunkan skala 

depresi berat dan sedang menjadi normal. 

Diagnosis kedua yaitu gangguan pola tidur peneliti memberikan 

intervensi dukungan tidur dengan mengobservasi pola aktivitas dan tidur, 

faktor penganggu tidur, memodifikasi lingkungan dan pemberian teknik 

relaksasi autogenic relaksasi otot proresif. Relaksasi oto progresif 

merupakan tindakan  massage  pada  punggung  atau bahu    yang    akan    

memberikan efek rileks. Efek yang ditimbulkan saat dilakukan intervensi 

mengurangi  keluhan gangguan pola tidur dimana memperbaiki  peredaran  

darah  dan  terjadi vasodilatasi pembuluh darah di dalam jaringan.  Sejalan  

dengan  penelitian  Shinta (2014)  menyatakan   bahwa relaksasi otot 

progresif akan  memberikan dampak    pada    peningkatan    sirkulasi, 

memperbaiki  sifat  otot  dan  memberikan efek  relaksasi  dimana relaksasi 

otot progresif mampu     memberikan     efek relaksasi   yang   mendalam,   

mengurangi kecemasan,     mengurangi     rasa     sakit, ketidaknyamanan 

secara fisik, dan meningkatkan tidur pada seseseorang (Paramurthi et al., 

2019). 

Diagnosis ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik peneliti 

memberikan intervensi dukungan mobilisasi dengan mengobservasi 

tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, monitor kondisi umum 

selama melakukan mobilisasi, pemberian ROM dan melibatkan pasien 
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dalam meningkatkan pergerakan, menjelaskan tujuan prosedur mobilisasi. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Rahmadani dan Rustandi, 2019) 

yang menjelaskan bahwa ada pengaruh range of motion (ROM) terhadap 

peningkatan kekuatan otot ekstremitas pasien. Penelitian Setyorini & 

Setyaningrum, (2019)  juga menyatakan bahwa setelah dilakukan latihan 

Range Of Motion, diketahui terdapat pengaruh latihan Range Of Motion 

terhadap kekuatan otot ekstremitas atas pada lansia.  

Diagnosis risiko jatuh peneliti telah memberikan implementasi 

dengan cara memnghitung risiko jatuh menggunakan skala morse, 

memastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci, pasang 

handrell tempat tidur, mengedukasi untuk memanggil perawat jika 

membutuhkan bantuan untuk berpindah.  

Diagnosis risiko defisit nutrisi diberikan implementasi manajemen 

nutrisi dengan cara mengidentifikasi makanan yang disukai melakukan 

oral hygiene sebelum makan, memonitor berat badan pasien, menyajikan 

makanan secara menarik dan suhu yang sesuai memberikan makan tinggi 

serat untuk mencegah konstipasi dan menganjurkan makan dalam posisi 

duduk, mengedukasi dan nutrisi mengenai diet seimbang dan asupan yang 

adekuat dapat menjadi hal yang efektif dalam memperbaiki status nutrisi 

lansia. Selain itu, dukungan keluarga, perawat dan lingkungan dalam 

mempersiapkan variasi makanan yang baik dan seimbang sangatlah 

penting. Penilaian kebiasaan makan juga diperlukan untuk mencegah 

masalah nutrisi pada lansia (Tirtadjaja et al., 2022). Penilaian nutrisi 

secara berkala sangat penting bagi seluruh lansia yang tinggal di panti 
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werdha dan pemantauan secara lebih intensif diperlukan bagi penghuni 

panti werdha dengan risiko malnutrisi untuk merencanakan program 

nutrisi secara individual. Setelah perencanaan nutrisi dilaksanakan, 

pengkajian ulang perlu dilakukan (misalnya dengan menimbang berat 

badan setiap minggu) (Sudargo et al., 2021).  

5.1.5 Analisis Evaluasi 

  Hasil evaluasi pada diagnosis pertama selama pemberian 

implementasi didapatkan bahwa terjadi penurunan tingkat depresi yang 

dirasakan oleh pasien, sebelum diberikan intevensi pasien mengalamai 

tingkat depresi dengan skor 13 (depresi) setelah diberikan intervensi terapi 

zikir terjadi penurunan tingkat depresi dengan skor 7 (kemungkinan 

depresi). Ny. P juga mengatakan cemas berkurang tegang menurun dan 

kontak mata membaik verbalisasi khawatir dengan keadaanya juga 

menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi zikir 

efektif dalam menurunkan depresi lansia. Ny.P mampu melakukan terapi 

zikir secara mandiri 

  Hasil evaluasi pada diagnosis kedua Ny.P mengatakan nyaman saat 

dilakukan relaksasi otot progresif, pasien juga tampak mampu mengikuti 

kegiatan di Aula Gau Mabaji yang dilaksanakan oleh mahasiswa, Ny. P 

juga paham untuk membatasi tidur siang agar tidur malam dapat lebih 

berkualitas.  

  Hasil evaluasi pada diagnosis ketiga adalah Ny.P mengatakan ia 

dapat menggerakkan tangannya secara perlahan-lahan dan meningkatkan 

kekuatan otot pasien diperoleh hasil sebelum diberikan intervensi 
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kekuatan otot tangan pasien dengan skor 3 setelah diberikan intervensi 

dengan skor 3. Ny. P tampak bertumpu pada tangan, sendi kaki dan tangan 

tampak tidak kaku kaku. Ny.P mampu mengetahui pengertian, tujuan dan 

pergerakan ROM aktif. 

Hasil evaluasi pada diagnosis keempat adalah tidak terjadi jatuh 

pada pasien selama perawatan, Ny.P mengatakan ia telah mengetahui dan 

mampu menerapkan intervensi pencegahan jatuh dalam kehidupan sehari-

hari. Sedangkan hasil evaluasi pada diagnosis keempat didapatkan hasil 

bahwa tidak terjadi defisit nutrisi selama perawatan. 

5.1.6 Analisis EBPN 

  Perioritas masalah dari kasus Ny.P adalah ansietas, dengan 

intervensi utama berupa terapi relaksasi dengan tindakan teknik non 

farmakologis dengan terapi zikir untuk mengurangi tingkat depresi pasien 

berdasarkan evidance based nursing. Terapi zikir adalah pengobatan 

psikologis dengan mengingat Allah dengan cara membaca lafal tertentu 

dan disertai dengan perenungan terhadap petunjuk yang Allah tampakkan 

(Ayu, K. P., Wulandari, R., & Latif, 2020). Hal ini sesuai dengan teori 

dalam Astuti et al., (2019) yang menyatakan bahwa zikir memiliki daya 

relaksasi yang dapat mengurangi kecemasan dan mendatangkan 

ketenangan jiwa. Religiusitas ditemukan memiliki hubungan yang negatif 

dengan kecemasan (Suparyanto & Rosad, 2020). Aspek spiritual yang 

terpenuhi menumbuhkan sikap yang positif sehingga dapat 

meminimalisasi kecemasan. Oleh karena itu, penanganan kecemasan 

dengan terapi zikir dipandang tepat. Hal ini didukung penelitian Abidin 
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(2006) yang menemukan bahwa zikir memberikan ketenangan pikiran dan 

perasaan, serta keikhlasan (Widyastuti et al., 2019). 

Pemberian relaksasi zikir pada hari pertama sebelum diberikan 

intervensi, skala depresi didapatkan dengan total skor 13, sedangkan setelah 

pemberian terapi zikir didapatkan skor sama dengan nilai 13. Pada hari 

kedua sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total 

skor 13, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 12. 

Kemudian pada hari ketiga sebelum diberikan intervensi skala depresi 

didapatkan dengan total skor 12, sedangkan setelah pemberian terapi zikir 

menurun menjadi 11. Selanjutnya pada hari keempat sebelum diberikan 

intervensi skala depresi didapatkan dengan total skor 11, sedangkan setelah 

pemberian terapi zikir menurun menjadi 9. Intervensi terakhir pada hari 

kelima sebelum diberikan intervensi skala depresi didapatkan dengan total 

skor 9, sedangkan setelah pemberian terapi zikir menurun menjadi 7. Maka 

dapat disimpulkan bahwa terapi zikir efektif dalam menurunkan ansietas 

pada lansia.   

  Pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani penyakit seperti 

kasus di atas yaitu teori comfort Kolcaba. Kolcaba berasumsi bahwa pada 

dasarnya semua manusia membutuhkan kenyamanan sebagai kebutuhan 

dasar. Kolcaba memandang bahwa teori kenyamanan menjadi salah satu 

pilihan teori keperawatan yang dapat diaplikasikan langsung di lapangan 

karena bersifat universal dan tidak terhalang budaya masyarakat (Kolcaba, 

K., & DiMarco, 2005) Sesuai dengan teori Kolcaba, kondisi pasien pada 

kasus diatas perlu dipenuhi kebutuhan akan kenyamanan psikisnya dimana 
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pasien berada dalam perasaan cemas, takut ditinggal sendiri karena 

ansietas sehingga perawat memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan 

akan psikisnya. 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan penulis selama penelitian terkendala pada pola 

komunikasi yang kurang efektif sehingga perlu pengulangan kata/kalimat oleh 

lansia. Juga keterbatasan pada karya tulis ini perlunya pemberian intervensi 

dengan rentang waktu yang cukup lama agar keefektifan dalam pemberian 

intervensi dapat berpengaruh dengan maksimal. Keterbatasan selama 

penelitian seperti kurangnya caregiver dalam mendampingi kehidupan lansia 

sehingga merasa kesepian dan mudah mengalami depresi. 

5.3 Kecemasan dalam Perspektif Islam  

 Setiap bacaan zikir mengandung makna yang sangat dalam, bacaan 

yang pertama yaitu Laillahhailallah memiliki artinya tiada tuhan yang 

disembah kecuali Allah SWT, adanya pengakuan bertuhan hanya kepada Allah 

dalam sebuah keyakinan. memiliki keyakinan yang kuat akan tuhannya. 

Bacaan Zikir membuat tubuh mengalami keadaan santai (relaksasi), tenang dan 

damai. Keadaan ini mempengaruhi otak yaitu menstimulasi aktivitas 

hipotalamus sehingga menghambat pengeluaran hormone corticotropin-

realising factor (CRF), dan mengakibatkan kelenjar anterior pituitary 

terhambat mengeluarkan adrenocorticotrophic hormone (ACTH) sehingga 

menghambat produksi hormone kortisol, adrenalin, dan noradrenalin. Hal ini 

menghambat pengeluaran hormone tiroksin oleh kelenjar tiroid terhambat. 

Menurut Yurisaldi (2010) kalimat yang mengandung huruf jahr, seperti kalimat 
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tauhid dan istighfar, dapat meningkatkan pembuangan karbondioksida dalam 

paru-paru. Manfaat lainnya disebutkan oleh Rasulullah saw. “barangsiapa 

senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap 

kesulitan, memberikan kelapangan dari kesusahan dan memberi rezeki 

kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka” (Kumala, O. D., Kusprayogi, 

Y., & Nashori, 2021).  

 Terapi zikir merupakan intervensi non farmakologi dan sebagai ikhtiar 

untuk membantu lansia proteksi dampak buruk dari ansietas dan depresi yang 

diharapkan memberikan efek yang positif bagi kesehatan dengan izin Allah 

swt. seperti firman Allah dalam QS Al-Syu’ara /26: 80 

 وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِۙ  

Terjemahnya:  

“dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku” (QS Al-Syu’ara /26: 

80). 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menandakan bahwa sakit 

merupakan keniscayaan hidup manusia yang harus dicari kesembuhannya. 

Nabi Ibrahim a.s. menegaskan bahwa penyerahan diri kepada Allah terhadap 

suatu penyakit yang diderita bukan berarti upaya manusia untuk meraih 

kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadis Nabi saw. yang 

memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim a.s. itu hanya bermaksud 

menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah Allah swt (Shihab, 2014). 

Maksud ayat diatas adalah segala penyakit yang diderita pasti akan 

disembuhkan oleh-Nya. 
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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan 

bahwa :  

6.1.1 Hasil pengkajian Hasil pengkajian yang dilakukan pada Ny.P di Sentra 

Gau Mabaji Gowa didapatkan bahwa Ny.P mengalami 

Isolation/depression yang disebabkan karena krisis maturasional. 

6.1.2 Diagnosis keperawatan yang didapatkan pada Ny.P, yaitu : ansietas, 

gangguan pola tidur, gangguan mobilitas fisik, risiko jatuh dan risiko 

defisit nutrisi. 

6.1.3 Intervensi keperawatan yang akan diterapkan pada Ny.P, yaitu : terapi 

relaksasi : terapi zikir, dukungan tidur, dukungan mobilisasi, pencegahan 

jatuh dan manajemen nutrisi 

6.1.4  Implementasi keperawatan yang telah diterapkan pada Ny.P dilakukan 

selama 5x24 jam dan semua implementasi yang diterapkan sesuai dengan 

intervensi yang telah disusun. 

6.1.5  Hasil evaluasi keperawatan pada Ny.P di dapatkan bahwa diagnosis 

keperawatan ansietas, gangguan pola tidur dan gangguan mobilisasi 

hasilnya belum teratasi. Sedangkan diagnosis keperawatan risko jatuh dan 

risiko defisit nutrisi hasilnya faktor resiko tidak terjadi. 

6.1.6  Hasil analisis terapi zikir sebelum diberikan intervensi skala depresi 

didapatkan dengan total skor 13, sedangkan setelah pemberian terapi zikir 
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menurun menjadi 7. Maka dapat disimpulkan bahwa terapi zikir efektif 

dalam menurunkan ansietas pada lansia.   

6.2 Saran  

6.2.1 Bagi Institusi  

Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan 

dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami 

Isolation/depression. 

6.2.2 Bagi Pelayanan Kesehatan 

 Karya tulis ini dapat menjadi bahan referensi bagi para perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami 

Isolation/depression. dan mengetahui tentang keefektifan pemberian terapi zikir 

dalam mengatasi ansietas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

DAFTAR PUSTAKA 

ABDUL AZIZ AZARI, MOHAMMAD ILHAM ZURURI. (2021). Faktor-Faktor 

Yang Berhubungan Dengan Depresi Pada Lansia. Medical Jurnal of Al Qodiri, 

6(2), 66–72.  

Aisyatin Kamila. (2022). Psikoterapi Zikir Dalam Menangani Kecemasan. 

Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science, 4(1), 40–49.  

Aizid, R. (2015). Melawan Stres & Depresi. Saufa. 

Alam, M. R., Karmokar, S., Reza, S., Kabir, M. R., Ghosh, S., & Mamun, M. A. 

Al. (2021). Geriatric malnutrition and depression: Evidence from elderly home 

care population in Bangladesh. Preventive Medicine Reports, 23, 101478.  

Amha, H., Fente, W., Sintayehu, M., Tesfaye, B., & Yitayih, M. (2020). Depression 

and associated factors among old age population in Dega damot district, North 

West Ethiopia. A cross-sectional study. Journal of Affective Disorders 

Reports, 2(October), 100034.  

Aminia, T. P., Yuliadarwati, N. M., & Utami, K. P. (2022). Hubungan Balance 

Confidence dengan Risiko Jatuh pada Lansia : Studi Literatur. Jurnal 

Psysiotherapy Health Science, 4(1), 43–51. 

Aspiani, R. Y. (2014). Buku Ajar Asuhan Keperawatan Gerontik. Trans Info Media. 

Astuti, D., Hartinah, D., & Permana, D. R. A. (2019). Pengaruh Pemberian Terapi 

Zikir Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Sc. Jurnal 

Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan, 10(2), 307.  

Awaludin, S., A, A. C. N., & Sekarwati, W. (2018). (2018). HUBUNGAN 

KECEMASAN DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN POST 

CORONARY ARTERY BAYPASS GRAFT (CABG) DI RUANG 

REHABILITASI JANTUNG RUMAH SAKIT JANTUNG DAN 

PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA. Jurnal Kesehatan 

Kusuma Husada, 1(1), 243–247. 

Ayu, K. P., Wulandari, R., & Latif, N. (2020). PENGARUH TERAPI ZIKIR 

TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA LANSIA DI POSYANDU 

LANSIA MOJOSARI KELURAHAN KETITANG KECAMATAN NOGOSARI 

(Doctoral dissertation, STIKES’Aisyiyah Surakarta). 

Azizah Lilik Ma’rifatul. (2015). Keperawatan Lanjut Usia Edisi 1. Graha Ilmu. 

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2021). Jumlah Penduduk Menurut 

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2021 dan 2020.  

Barker, S. (2019). Caring for Older People in Nursing (T. WA (ed.)). Learning 

Matters Ltd an imprint of SAGE Publication Ltd. 

Basri, N. B., Hong, G. C., Oon, N. L., & Kumagai, S. (2020). Islamic Religiosity, 

Depression and Anxiety among Muslim Patients. IAFOR Journal of 

Psychology & the Behavioral Sciences, 1(1).  

Daniel J. Taylor, Kenneth L. Lichstein, H. Heith Durrence, B. W. R., & Andrew J. 

Bush. (2019). Epidemiology of Insomnia, Depression, and Anxiety. Sleep. 28, 

1457–1464. 
Darmojo, B. (2013). Buku ajar geriatrik: Ilmu kesehatan usia lanjut, edisi 4 

cetakan. 3. Balai Penerbit FKUI. 

Deborah J. Bolding, P., & Ellen Corman. (2019). Falls in the Geriatric Patient. 

volume 35(issue 1).  



 

 

119 

 

Djoar, R. K., & Anggarani, A. P. M. (2021). Geriatri 2 (P. Asadani (ed.)). SYIAH 

JUALA UNIVERSITY PRESS. 

Dr.dr.Arman Yurisaldi Saleh, MS, S. . (2018). Berzikir Untuk Kesehatan Syaraf. 

Hikaru Publishing. 

Dwi Nur Aini, Nana Rohana, E. W. (2022). Pengaruh Latihan Range of Motion 

Pada Ekstremitas Atas Dengan Bola Karet Terhadap Kekuatan Otot Pasien 

Stroke Rsud Dr. H. Soewondo Kendal. In Proceeding Book: Vol. XV (Issue 1). 

Dwi Prasetyo, A., & Amalia, N. (2019). Hubungan Konsep Diri Dengan Kejadian 

Stress pada Lansia di Uptd Sosial Tresna werdha Nirwana Puri Samarinda 

2019. Borneo Student Research, 1(3), 2020. 

Gasril, P. (2022). Peran Keluarga Dalam Mencegah Risiko Depresi Pada Lansia 

Bersama Bkkbn. Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI, 6(1), 130–134.  

Hsu, C. W., Tseng, W. T., Wang, L. J., Yang, Y. H., Kao, H. Y., & Lin, P. Y. 

(2022). Comparative effectiveness of antidepressants on geriatric depression: 

Real-world evidence from a population-based study. Journal of Affective 

Disorders, 296, 609–615. 

INDONESIA, P. M. K. R. (2015). PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

KESEHATAN LANJUT USIA DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. 

In Teaching and Teacher Education (Vol. 12, Issue 1).  

Irawan. (2021). Gangguan Depresi pada Lanjut Usia Tapin RSUD Datu Tanggul. 

Cermin Dunia Kedokteran, 40(11), 815–819. 

Kemenkes RI. (2021). Hasil Utama Riskesdas 2021, Kemenkes RI: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 

Kolcaba, K., & DiMarco, M. (2005). Comfort Theory and Its Application to 

Pediatric Nursing. Pediatric Nursing.  

Kumala, O. D., Kusprayogi, Y., & Nashori, F. (2021). Efektivitas pelatihan zikir 

dalam meningkatkan ketenangan jiwa pada lansia penderita hipertensi. 

Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi, 4(1). 

Livana, Susanti, Y., Darwati, L. E., & Anggraeni, R. (2018). Gambaran Tingkat 

Depresi Lansia. Jurnal Keperawatan Dan Pemikiran IlMiah, 80–93. 

M. Quraish Shihab. (2014). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian 

Qur’an. Lentera Hati. 

M.D., L. F., Daniel ShalevM.D., M.D., M. N., & M.D., P. A. S. (2022). Palliative 

Care Training for Geriatric Psychiatry Fellows: A National Survey Project. 

The American Journal of Geriatric Psychiatry, 3(4), Pages 504-510. 

Marcus M, Yasamy MT, van Ommeren M, Dan Chisholm D, & S. S. (2018). 

Depression: A global public health concern. WHO Department of Mental 

Health and Substance Abuse. c2018. 

Martono HH. (2013). Aspek Gerontologi dan Pengantar Geriatri. In Buku ajar 

Geriatri. Balai Penerbit FK UI. 

Mauk, K. L. (2014). Gerontological nursing: Competencies for care, Edisi 3. 

Merdekawati, R., Komariah, M., & Sari, E. A. (2021). Intervensi Non Farmakologis 

untuk Mengatasi Gangguan Pola Tidur pada Pasien Hipertensi: Studi Literatur. 
Jurnal Keperawatan BSI, 9(2), 225–233.  

Miftakurrosyidin, M., & Wirawati, M. K. (2022). Penerapan Terapi Zikir Untuk 

Menurunkan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Hipertensi Di Desa Baleadi. 

Jurnal Ners Widya Husada.  



 

 

120 

 

Miller, C. A. (2015). Nursing for Wellness in Older Adults. (7th ed.). Wolters 

Kluwer Health. 

Muhith A &Siyoto S. (2016). Pendidikan Keperawatan Gerontik. ANDI. 

Nermien Naim Adly, W. M. A.-E.-G. & R. M. A.-H. (2020). Relationship between 

malnutrition and different fall risk assessment tools in a geriatric in-patient 

unit. Aging Clinical and Experimental Research, volume 32, pages1279–1287. 

Nida, F. L. K. (2020). Zikir Sebagai Psikoterapi Dalam Gangguan Kecemasan Bagi 

Lansia. Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 5(1), 133–150. 

Novayanti, P. E., Adi, M. S., & Widyastuti, R. H. (2020). Tingkat Depresi Lansia 

yang Tinggal di Panti Sosial. Jurnal Keperawatan Jiwa, 8(2), 117.  

Ns. Kristianto Dwi Nugroho, M. K., & Wibowo, S.Kep., Ns., M. B. (2019). Buku 

Ajar : Keperawatan pada Lansia (Dasar) (T. M. Publishing (ed.); pp. 55–60). 

MNC Publishing. 

Paramurthi, I. A. P., Tri, K., & Suparwati, A. (2019). Efektifitas Slow Stroke Back 

Massage Terhadap Peningkatan Kualitas Tidur Pada Lansia. Bali Health 

Journal, 3.(2). 

Prabhaswari, L., & Putu Ariastuti, N. L. (2020). Gambaran Kejadian Depresi Pada 

Lanjut Usia Di Wilayah Kerja Puskesmas Petang I Kabupaten Badung Bali 

2020. Intisari Sains Medis, 7(1), 47.  

Puspitha, A., Nurdin, N., & Saleh, U. (2021). Pendampingan Posyandu Lanjut 

Usia. 2(1).  

Putri, R. I., & Nurhidayati, T. (2022). Penerapan slow deep breathing dan zikir 

terhadap tingkat kecemasan penderita hipertensi pada lansia. Ners Muda, 3(2).  

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2021). Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan Kementerian RI tahun 2021. 

Ristiawan, E. (2022). Bimbingan rohani islam melalu i metode do’a dan zikir bagi 

penderita stres di panti sosial bina insan bangun daya 2 cipayung skripsi. 

Rofiqah, T. (2017). Konseling Religius: Mengatasi Rasa Kecemasan Dengan 

Mengadopsi Terapi Zikir Berbasis Religiopsikoneuroimunologi Religious 

Counseling: Overcoming Anxiety with the Adoption of 

Religiopsikoneuroimunologi Based Remembrance Therapy. KOPASTA: 

Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling, 3(2).  

Setyorini, A., & Setyaningrum, N. (2019). Pengaruh Latihan Range of Motion 

(Rom) Aktif Assitif Terhadap Rentang Gerak Sendi Pada Lansia Yang 

Mengalami Immobilisasi Fisik. Surya Medika: Jurnal Ilmiah Ilmu 

Keperawatan Dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, 13(2), 96–103.  

Shosuke Satake, MD, P., & Koichi Kozaki, MD, P. (2018). Cognitive Frailty in 

Geriatrics. Clinics in Geriatric Medicine, Volume 34(ISSUE 4), P667-675.  

Spar JE. (2013). Clinical Manual of Geriatric Psychiatry. American Psychiatry 

Publishing Inc. 

Sudargo, T., Aristasari, T., Aulia, Arif, A., Aninda, F., & Putri, R. (2021). ASUHAN 

GIZI PADA LANJUT USIA. 

Sulistyawati, R., Probosuseno, & Setiyarini, S. (2019). Dhikr Therapy for Reducing 
Anxiety in Patients. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 6(4), 411–416. 

https://doi.org/10.4103/apjon.apjon_33_19 

Suparyanto dan Rosad. (2020). Islamic Religiosity, Depression and Anxiety among 

Muslim Cancer Patients. Suparyanto Dan Rosad, 5(3), 248–253. 



 

 

121 

 

Sutioningsih, S., Suniawati, S., & Hamsanikeda, S. (2019). Pengaruh Terapi 

Meditasi (Zikir) terhadap Tingkat Stres pada Lansia. Jurnal Keperawatan 

Profesional, 7(1).  

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2016). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 

(Edisi 1). DPP PPNI. 

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia : 

Defenisi dan Tindakan Keperawatan (Edisi 1 Ce). DPP PPNI. 

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia : 

Definisi dan Kreteria Hasil Keperawatan (Edisi 1 Ce). DPP PPNI. 

Tirtadjaja, D. A., Apandi, M., & Dwipa, L. (2022). Perbedaan Adekuasi Asupan 

Nutrisi Lansia Sarkopenia dengan dan Tanpa Sarkopenia di Panti Werdha 

Bandung. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 8(4), 163.  

Videbeck, S. L. (2015). Psychiatric mental health nursing (edition five). Lippincott 

Williams & Wilkins Inc. 

Wicaksana, I. G. A. T., & Widiarta, M. B. O. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Ansietas Lansia. Jurnal Keperawatan Jiwa (JKI), 9(2), 349–

358. 

Widiantari, R. (2019). Asuhan Keperawatan Pada Klien Ny.D Dengan Sindrom 

Geriatri + Anoreksia Di Ruang Rawat Inap Interne Ambun Suri Lantai 3 Dr. 

Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019. Skripsi : Stikes Perintis Padang. 

Widyastuti, T., Hakim, M. A., & Lilik, S. (2019). Terapi Zikir sebagai Intervensi 

untuk Menurunkan Kecemasan pada Lansia. Gadjah Mada Journal of 

Professional Psychology (GamaJPP), 5(2), 147.  

World Health Organization. (2022). World health statistics 2022 (Monitoring 

health of the SDGs).  

Yusfar, & Hani. (2021). Hubungan Perilaku Zikir Dengan Kualitas Tidur Pada 

Lanjut Usia Di Desa Cempakamulya. Healthy Journal, 9(1), 11–18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

122 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 



 

 

123 

 

Lampiran 1 : Pathway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor fisik : pertambahan 

usia, mengalami penyakit 

menahun,  

Faktor psikologis: stress, pandangan negatif 

terhadap diri, tidak ada pasangan hidup, 

tidak ada tempat bergantung, cara 

penyelesaian tidak efektif  

Isolation/Depression 

Stress yang tidak 

dapat dihadapi 

Krisis maturasional   Keengganan untuk 

makan  

Penurunan 

pemasukan nutrisi  

Risiko defisit nutrisi 

Mudah stress 

Kekurangan energi 

Penurunan aktifitas 

Kaku sendi/otot 

Gangguan Mobilitas 

fisik 

Risiko jatuh  

Ansietas Kurang kontrol 

tidur 

Gangguan pola tidur 



 

 

124 

 

Lampiran 2 : Jurnal Rujukan Utama 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

 

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Indriyanti Arimurti Putri, lahir di Makassar pada 

tanggal 29 Maret 1999. Penulis merupakan anak ke 2 dari 

2 bersaudara, dari pasangan Alm. Bapak Umar Mury dan 

Almh. Ibu Wahidah. Penulis menempuh pendidikan di 

TK Aisiyah Panakukang kota Makassar, Sekolah Dasar 

(SD) Inpres Tamamaung 1 Makassar lulus tahun 2011, 

melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Negeri 08 Makassar lulus tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) MAN 2 Kota Makassar lulus tahun 2017. S1 di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) melalui jalur UMPTKIN, 

di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dengan Jurusan Keperawatan. 

Selanjutnya penulis melanjutkan kuliah Profesi Ners di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar (UINAM). Syukur Alhamdulillah penulis sangat 

berterimakasih masih diberi kesehatan sehingga dapat mampu melewati ujian-

ujian. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan selesai menyusun 

karya tulis ilmiah dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Lansia yang 

Mengalami Isolation/Depression dengan Masalah Ansietas Menggunakan 

Relaksasi Zikir Di Sentra Gau Mabaji Gowa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

126 

 

Lampiran 4 : Hasil Uji Turnitin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

127 

 

 

Lampiran 5 : Dokumentasi  

 

 

 

 


