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ABSTRAK 

Nama  : Dahliah Darwis 

NIM  : 70900122006 

Judul : Efektivitas Coloring Therapy Pada Asuhan Keperawatan Anak Dengan       

  Diagnosa Nefroblastoma Yang Mengalami Kecemasan Akibat Hospitalisasi 

 

Latar Belakang : Insidensi tumor pada anak semakin meningkat dan telah berada pada urutan 

sepuluh besar penyakit terbanyak pada anak. Sekitar 85% keganasan primer ginjal pada anak 

adalah tumor wilms. Tumor masa kanak-kanan mempengaruhi baik perubahan fisik maupun 

psikososial berupa kecemasan yang mungkin terjadi akibat perkembangan penyakit dan efek 

samping pengobatan. Salah satu intervensi non farmakologis yang dapat dilakukan untuk 

menurunkan tingkat kecemasan pada anak yaitu coloring therapy. Tujuan : Untuk mengetahui 

efektivitas coloring therapy pada asuhan keperawatan anak dengan diagnosa nefroblastoma yang 

mengalami kecemasan akibat hospitalisasi di ruang Pinang RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota 

Makassar. Metode : Digunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara dengan keluarga pasien, observasi, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi keperawatan. 

Pemberian intervensi coloring therapy diberikan selama 1 kali dalam 3 hari pengimplementasian. 

Hasil : Terjadi penurunan tingkat kecemasan pada anak, dihari pertama tingkat kecemasan anak 

berdasarkan facial image scale mengalami kecemasan sedang dengan ekspresi wajah di angka (4). 

Evaluasi hari kedua anak mengalami kecemasan ringan (3). Adapun evaluasi hari ketiga anak tidak 

mengalami kecemasan atau kecemasan berkurang (2). Kesimpulan : Berdasarkan hasil studi kasus 

pada An. M.I.H dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi non farmakologis yaitu coloring 

therapy efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan pada anak. Pendekatan yang baik dan tepat 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan perawatan, terutama pada anak yang 

mengalami kecemasan selama hospitalisasi. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan yang dapat 

mengurangi kecemasan akibat hospitalisasi, seperti terapi bermain mewarnai gambar. 

 

Kata Kunci : Coloring Therapy, Nefroblastoma, Kecemasan Akibat Hospitalisasi 
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ABSTRACT 

Name  : Dahliah Darwis 

NIM  : 70900122006 

Title : The Effectiveness of Coloring Therapy in Nursing Care of Children with  

  Nefroblastoma Diagnosed with Anxiety Due to Hospitalization 

 

Background : The incidence of tumors in children is increasing and has been in the order of the 

top ten most common diseases in children. Approximately 85% of primary renal malignancies in 

children are Wilms tumors. Childhood tumors affect both physical and psychosocial changes in 

the form of anxiety that may occur due to disease progression and side effects of treatment. One of 

the non-pharmacological interventions that can be done to reduce anxiety levels in children is 

coloring therapy. Purpose : To determine the effectiveness of coloring therapy in nursing care of 

children with a diagnosis of nefroblastoma who experience anxiety due to hospitalization in the 

Pinang room of Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital, Makassar City. Method : The case study 

method was used with data collection techniques through interviews with the patient's family, 

observation, physical examination, and nursing documentation. Giving coloring therapy 

intervention is given for 1 time in 3 days of implementation. Results : There was a decrease in the 

level of anxiety in children, on the first day the child's anxiety level based on the facial image scale 

experienced moderate anxiety with facial expressions at number (4). Evaluation of the second day 

the child experienced mild anxiety (3). As for the evaluation on the third day, the child did not 

experience anxiety or reduced anxiety (2). Conclusion : Based on the results of the case study on 

An. M.I.H can be concluded that giving non-pharmacological therapy, namely coloring therapy, is 

effective in reducing anxiety levels in children. A good and appropriate approach makes a 

significant contribution to the success of treatment, especially for children who experience anxiety 

during hospitalization. Therefore, it is necessary to have activities that can reduce anxiety due to 

hospitalization, such as play therapy coloring pictures. 

 

Keywords : Coloring Therapy, Nefroblastoma, Anxiety Due to Hospitalization 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Insidensi tumor pada anak semakin meningkat dan telah berada pada 

urutan sepuluh besar penyakit terbanyak pada anak. Tumor anak memberikan 

dampak perubahan baik fisik maupun psikososial yang dapat terjadi akibat 

perjalanan penyakit maupun efek samping pengobatan (Hendrawati et al., 

2019). Tumor anak tetap menjadi masalah kesehatan di berbagai belahan 

dunia, namun tidak semua anak menerima pengobatan yang efektif (Lestari, 

2021).  

Penyakit kanker atau tumor tidak hanya menyerang orang dewasa, 

tetapi juga anak-anak. Bahkan anak yang menderita kanker di Indonesia tidak 

sedikit jumlahnya. World Health Organization (WHO, 2020) melalui Agensi 

International untuk Riset Kanker (IARC) memperkirakan, ada 8.677 anak 

Indonesia berusia 0-14 tahun yang menderita kanker pada tahun 2020. Jumlah 

itu menjadi urutan terbesar dibandingkan negara lainnya di Asia Tenggara. 

Fhilipina berada di urutan kedua dengan 3.507 anak yang diperkirakan 

menderita kanker. Kemudian, anak yang menderita kanker di Vietnam 

sebanyak 2.806 kasus, Thailand sebanyak 1.437 kasus. Sebanyak 1.126 anak 

di Malaysia juga diperkirakan menderita kanker. Ada pula 1.009 anak di 

Myanmar yang menderita penyakit tersebut. Lalu anak yang menderita kanker 

di Kamboja sebanyak 615 kasus. Sementara 458 anak penderita kanker 

tersebar di negara Asia Tenggara Lainnya. Adapun data didapatkan dari 

penelitian Alyani (2019), yang melakukan evaluasi kasus tumor ginjal di 

RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo didapatkan angka kejadian karsinoma sel 

ginjal selama periode 2015-2019 yaitu sebanyak 30 kasus. 

Yayasan Onkologi Anak Indonesia menyebutkan bahwa jenis kanker 

atau tumor pada anak diantaranya adalah leukemia, retinoblastoma, tumor 

otak, limfoma, neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, osteosarcoma, dan 

nefroblastoma atau yang biasa disebut tumor wilms (Hendrawati et al. 2019).



2 
 

 
 

Tumor Wilms atau yang disebut juga nefroblastoma merupakan keganasan 

ginjal yang paling sering pada anak. Sekitar 85% keganasan primer ginjal 

pada anak adalah tumor wilms. Kebanyakan anak dengan tumor wilms 

terdiagnosis antara usia 1-5 tahun, dengan usia tersering pada 3 tahun 

(Nicodemus & Ardani, 2022).  

Kudubes et al. (2014) menunjukkan bahwa anak-anak yang didiagnosis 

dengan tumor dapat mengalami perubahan psikologis, fisik, sosial dan 

kognitif terkait dengan pengobatan dan perkembangan penyakit tersebut. 

Perubahan psikologis yang terjadi mungkin juga disebabkan oleh efek rawat 

inap yang berulang dan perawatan yang lama sehingga anak tidak dapat 

melakukan aktivitas dasar seperti bersekolah dan bermain dengan teman 

sebayanya. Perubahan psikologis yang dapat terjadi dapat berupa perasaan 

khawatir, cemas dan takut akan ancaman kematian serta rasa sakit selama 

terapi. Selanjutnya menurut Li et al. (2013), anak yang terdiagnosis tumor 

cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Perubahan psikologis, fisik, 

sosial, dan kognitif yang terjadi pada anak penderita kanker juga dapat 

mempengaruhi kualitas hidup anak, oleh karena itu anak harus mendapatkan 

penanganan yang tepat untuk masalah hospitalisasinya. 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO)  tahun 2018 

bahwa 3%-10% pasien anak yang dirawat di Amerika Serikat mengalami stres 

dan kecemasan selama hospitalisasi. Sekitar 3%-7% dari anak usia sekolah 

yang dirawat di Jerman juga mengalami hal serupa, 5%-10% anak yang 

dihospitalisasi di Kanada dan Selandia Baru juga mengalami tanda stres dan 

kecemasan selama hospitalisasi (American Academy of Pediatrics, 2016). 

Angka kesakitan anak di Indonesia mencapai lebih dari 45% dari jumlah 

keseluruhan populasi anak di Indonesia. Sehingga terdapat peningkatan 

hospitalisasi pada anak menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 

2018 angka rawat inap atau hospitalisasi anak di Indonesia naik sebesar 13% 

dibandingkan tahun 2017 (BPS, 2018). 

Salah satu fungsi perawat anak adalah meringankan respon hospitalisasi 

dengan cara menghibur anak dan memenuhi segala kebutuhannya, seperti 



3 
 

 
 

memberikan suatu lingkungan yang dapat menghilangkan kecemasan yang 

disebabkan oleh penyakit dan lingkungan rumah sakit. Salah satu cara 

meminimalkan kecemasan anak yaitu dengan bermain, karena dengan bermain 

akan berdampak bagi kesehatan mental, emosional, dan sosial (Nursalam, 

2005). Terapi bermain adalah cara alamiah bagi anak untuk mengungkapkan 

konflik dalam dirinya yang tidak disadari. Bermain juga merupakan kegiatan 

yang dilakukan sesuai dengan keinginan sendiri untuk memperoleh 

kesenangan.  

Ada berbagai macam terapi bermain yang dapat diberikan pada anak 

yang mengalami kecemasan akibat reaksi hospitalisasi, salah satu diantaranya 

yaitu coloring therapy atau terapi mewarnai gambar. Terapi bermain mewarnai 

gambar merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan stimulasi dan mengurangi kecemasan akibat hospitaliasi selama 

anak dirawat. Terapi bermain mewarnai gambar merupakan kategori bermain 

aktif yang sifatnya konstruksi karena pada permainan ini anak berperan secara 

aktif, kesenangan diperoleh dari apa yang diperbuat oleh mereka sendiri yaitu 

anak melakukan permainan dengan menggunakan energi dan inisiatif yang 

muncul dari anak sendiri (Purnamasari et al., 2022).  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianti et al. 

(2022) yang menyatakan ada pengaruh terapi aktivitas bermain mewarnai 

terhadap nilai tingkat kecemasan anak di ruang rawat inap RSUD Kabupaten 

Tangerang. Hal serupa juga dinyatakan oleh penelitian Idris & Reza (2018), 

yang menyatakan bahwa terapi bermain (mewarnai) efektif terhadap 

penurunan kecemasan akibat hospitalisasi pada anak usia pra sekolah (3-6 

tahun) di ruang melati RSUD Dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi. 

Penelitian Gerungan & Walelang (2020), juga ikut menyatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari terapi bermain mewarnai gambar terhadap 

tingkat kecemasan anak usia prasekolah akibat hospitalisasi.  

Berdasarkan uraian masalah diatas, kecemasan merupakan masalah 

yang harus segera diatasi. Kecemasan yang tidak segera diatasi atau 

berkepanjangan pada anak akan menimbulkan kehilangan kendali yang bisa 
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menimbulkan regresi, anak akan cepat marah dan agresif, gangguan 

perkembangan anak, berkembangnya gangguan emosional jangka panjang 

atau stres, anak akan kehilangan otonominya dan pada akhirnya akan menarik 

diri dari hubungan interpersonal. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk 

melakukan intervensi coloring therapy pada asuhan keperawatan anak 

penyakit kronis dengan diagnosa medis nefroblastoma yang mengalami 

kecemasan akibat hospitalisasi di ruang pinang RSUP Dr Wahidin 

Sudirohusodo Kota Makassar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada 

penulisan Karya Tulis Akhir ini adalah “Bagaimana efektivitas coloring 

therapy pada asuhan keperawatan anak dengan diagnosa nefroblastoma yang 

mengalami kecemasan akibat hospitalisasi di ruang Pinang RSUP Dr Wahidin 

Sudirohusodo Kota Makassar?” 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektivitas coloring therapy pada asuhan 

keperawatan anak dengan diagnosa nefroblastoma yang mengalami 

kecemasan akibat hospitalisasi di ruang Pinang RSUP Dr Wahidin 

Sudirohusodo Kota Makassar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengkajian keperawatan pada pasien dengan 

nefroblastoma yang mengalami kecemasan 

b. Untuk mengetahui diagnosis keperawatan pada pasien dengan 

nefroblastoma yang mengalami kecemasan 

c. Untuk mengetahui intervensi keperawatan pada pasien dengan 

nefroblastoma yang mengalami kecemasan 

d. Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada pasien dengan 

nefroblastoma yang mengalami kecemasan 

e. Untuk mengetahui evaluasi keperawatan keperawatan pada pasien 

dengan nefroblastoma yang mengalami kecemasan 
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f. Untuk mengetahui efektivitas coloring therapy pada pasien dengan 

nefroblastoma yang mengalami kecemasan akibat hospitalisasi 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Dengan adanya karya tugas akhir ners ini diharapakan dapat 

menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran 

dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien 

nefroblastoma dengan masalah keperawatan ansietas (kecemasan) 

menggunakan intervensi coloring therapy di ruang Pinang RSUP Dr 

Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. 

1.4.2 Manfaat Aplikatif  

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu referensi pemberian intervensi EBPN (Eviden Based Practice in 

Nursing) dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien 

nefroblastoma dengan masalah keperawatan ansietas (kecemasan) 

menggunakan intervensi coloring therapy pada berbagai tatanan 

pelayanan kesehatan dan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Medis 

2.1.1 Konsep Medis Nefroblastoma 

2.1.1.1 Definisi 

Tumor Wilms (Nefroblastoma) adalah tumor ginjal yang 

tumbuh dari sel embrional primitive di ginjal. Tumor Wilms 

biasanya ditemukan pada anak-anak yang berumur kurang dari 5 

tahun, tetapi kadang ditemukan pada anak yang lebih besar atau 

orang dewasa. Tumor wilms merupakan tumor ganas 

intraabdomen yang tersering pada anak-anak (Silalahi, 2021).  

Nefroblastoma adalah tumor ganas embrional dari ginjal, 

yang ditemukan seratus tahun lalu oleh Max Wilms, seorang 

ahli bedah Jerman dan sampai sekarang dikenal sebagai tumor 

wilms. Nefroblastoma merupakan kanker anak-anak dibawah 

tiga tahun dan lima tahun. muncul sama seringnya baik pada 

anak laki-laki maupun perempuan. Pada lima persen kasus, 

muncul di dua sisi ginjal. Pada kasus ini, tumor sering bersifat 

keturunan dan terkadang disertai dengan kelainan bawaan pada 

mata, saluran kemih, organ kelamin, atau gangguan 

pertumbuhan (Jong, 2004). 

Menurut Meadow & Newell (2005), nefroblastoma 

merupakan tumor ginjal embrionik yang biasanya timbul 

sebagai massa abdominal unilateral selama masa anak-anak 

awal. Massa ini seringkali solid dan kistik dalam ginjal. 

Hematuria mikroskopik ditemukan pada sepertiga kasus, namun 

hematuria makroskopik jarang ditemukan. Eksisi bedah dan 

kemoterapi sering menghasilkan penyembuhan sempurna. 
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2.1.1.2 Etiologi 

Penyebab tumor wilms tidak diketahui secara pasti, tetapi 

diduga melibatkan faktor genetik. Tumor wilms lebih cenderung 

terjadi pada anak-anak dengan kelainan bawaan tertentu, seperti: 

a. Kelainan saluran kemih 

b. Aniridia (tidak memiliki iris) 

c. Hemihipertrofi (pembesaran separuh bagian tubuh) 

Namun kebanyakan anak dengan tumor wilms tidak 

memiliki kelainan yang dikenali tersebut. Tumor wilms bisa 

tumbuh cukup besar, tetapi biasanya tetap berada dalam 

kapsulnya. Tumor juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain 

(David, 2009). 

Adapun menurut Purwati & Sulastri (2019), penyebab dari 

nefroblastoma dapat berasal dari herediter keluarga (kurang dari 

2%) autosomal dominan, lebih umum terjadi pada saudara 

kandung. Selain itu, dapat dikaitkan juga dengan anomali 

kongenital. 

2.1.1.3 Klasifikasi 

Berdasarkan American Cancer Society dalam Sari (2016), 

Tumor wilms dibagi menjadi 2 tipe berdasarkan bagaimana sel 

dilihat dibawah mikroskop (secara histologi), yaitu: 

a. Favorable histology (Histologi baik)  

Pada jenis ini didapatkan tumor yang menyerupai 

perkembangan ginjal normal dengan tiga tipe sel, yaitu 

blastemal, epitelial (tubulu), dan stromal. Tidak semua tumor 

mengandung ketiga jenis sel secara bersamaan, tetapi dapat 

pula ditemukan tumor yang hanya mengandung satu jenis sel 

yang membuat diagnosis menjadi lebih sulit. Lebih dari 9 

dari 10 anak dengan tumor wilms memiliki favorable 

histology. 
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b. Unfavorable histology (Anaplastic wilms tumor) 

Pada jenis ini didapatkan pleomorfisme dan atipia yang hebat 

pada sel-sel tumor yang dapat bersifat fokal maupun difus. 

Anaplasia fokal tidak selalu berhubungan dengan prognosis 

yang buruk, tetapi anaplasia difus selalu mempunyai 

prognosis yang buruk (kecuali pada stadium I). Anaplasia 

berhubungan pula dengan resistensi terhadap kemoterapi dan 

masih dapat terdeteksi setelah kemoterapi preoperatif. 

2.1.1.4 Patofisiologi 

Tumor berasal dari blastea metanefrik dan terdiri atas 

blastema, stroma dan epitel. Kadang tidak tampak unsur epitel 

atau stroma. Secara makroskopis tumor ini tampak sebagai 

massa yang besar dan sering meluas menembus kapsula dan 

menginfiltrasi jaringan lemak perinefrik dan bahkan sampai ke 

dasar mesenterium. Daerah perdarahan dan nekrosis sering 

ditemukan menyatu dengan jaringan tumor solid yang berwarna 

putih bersama dengan daerah kartilago dan musinosa. Secara 

histologis kedua jaringan epitel dan masenkim dapat ditemukan 

dimana tumor berasal dari jaringan medonefrik mesoderm. 

Glomerulus dan tubulus terbentuk tidak sempurna yang terletak 

dalam stroma sel spindle (Pora et al., 2022). Adapun derajat 

keparahan atau stadium tumor tersebut terbagi menjadi stadium 

I-V, sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Stadium Tumor Wilms / Nefroblastoma 
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a. Stadium I 

Tumor terbatas pada ginjal dan dapat direseksi secara 

lengkap dengan kapsul ginjal yang utuh. Tidak terjadi ruptur 

atau robekan kapsul. Pembuluh darah sinus renal tidak 

terlibat. 

b. Stadium II 

Tumor sudah melewati kapsul ginjal namun dapat dieksisi 

secara lengkap. Terdapat ekstensi regional tumor yang 

dibuktikan dengan penetrasi kapsul atau dengan invasi 

ekstensif sinus renal. Pembuluh darah di luar sinus renal 

dapat mengandung tumor. Tumor mangalami cedera akibat 

biopsi atau tercecer terbatas di daerah flank. Tidak ada bukti 

tumor pada atau di luar batas reseksi. 

c. Stadium III 

Terdapat sisa tumor nonhematogen yang terbatas pada 

abdomen, atau yang meliputi berikut ini: 

1. Keterlibatan kelenjar getah bening pada hilus atau pelvis 

2. Penetrasi tumor melalui permukaan peritoneum 

3. Implan tumor pada permukaan peritoneum 

4. Tumor gross atau mikroskopik pada atau di luar batas 

reseksi bedah 

5. Tumor tidak dapat direseksi secara lengkap karena 

infiltrasi lokal ke dalam struktur vital 

6. Tumor menyebar tidak terbatas pada daerah flank 

d. Stadium IV 

Metastasis hematogen ke paru-paru, hepar, tulang atau otak 

atau metastasis ke kelenjar getah bening di luar abdomen dan 

pelvis. Nodul paru tampak pada CT Scan harus dibiopsi 

untuk diagnosis definitif stadium IV. 
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e. Stadium V 

Keterlibatan kedua ginjal pada diagnosis. Setiap sisi harus 

didiagnosis secara individu menurut kriteria diatas. (Silalahi, 

2021) 

2.1.1.5 Manifestasi Klinik 

Menurut Patel (2007), gejala yang dapat muncul pada 

kasus nefroblastoma antara lain pireksia, hematuria, polisitemia, 

gejala awal dari deposit sekunder ke paru, tulang, hati, atau otak 

seperti hemoptisis, batuk, atau fraktur patologis, varikokel kiri 

jika vena ginjal kiri tertutup oleh tumor. Adapun menurut Health 

Secret (2013), tumor ini gejalanya ditandai dengan kencing 

berdarah, rasa tidak enak di perut, dan bila sudah cukup besar, 

perut tampak membesar serta teraba keras. 

Selain itu menurut Purwati & Sulastri (2019), manifestasi 

klinis nefroblastoma dapat meliputi: 

a. Pembengkakan atau massa yang keras pada abdomen 

b. Kehilangan berat badan 

c. Demam 

d. Kelelahan 

e. Malaise dengan kompresi organ abdomen 

f. Hematuria (kurang dari 25%) 

g. Hipertensi dalam beberapa kasus (terutama jika keterlibatan 

ginjal bilateral sinkron atau metachronous) 

h. Temuan lain yang berhubungan dengan kompresi organ 

sekitar atau metastasis 

2.1.1.6 Komplikasi 

Komplikasi nefroblastoma dalam Silalahi (2021), antara lain: 

a. Tumor bilateral 

b. Ekstensi intracaval dan atrium 

c. Tumor lokal yang berlanjut 

d. Obstruksi usus halus 
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e. Tumor maligna sekunder 

Adapun komplikasi jangka panjang bagi anak yang 

mengalami nefroblastoma menurut Meadow & Newell (2005), 

sebagai berikut: 

a. Disfungsi hipofisis 

b. Pubertas prekok 

c. Gagal tumbuh 

d. Kesulitan belajar 

e. Kardiotoksisitas 

f. Infertilitas 

2.1.1.7 Pencegahan 

Tumor pada anak memang berbeda dengan tumor  yang 

dijumpai pada orang dewasa. Tumor pada orang dewasa dapat 

dicegah, sementara pada anak tidak. Pola hidup  dan makan 

yang sehat tetap harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini. 

Buka semata bertujuan untuk mencegah tumor yang dapat 

timbul pada usia kanak-kanak, namun untuk mencegah agar saat 

mereka menginjak usia dewasa, mereka dapat terhindar dari 

berbagai jenis tumor yang biasanya meenyerang orang dewasa 

(Ardinasari, 2016). 

Pada sebagian besar kasus belum diketahui cara untuk 

mencegah tumor pada anak, termasuk tumor wilms. Namun 

faktor risiko yang dapat memicu terjadinya tumor wilms dapat 

dihindari. Pada anak yang lahir dari orang tua dengan riwayat 

tumor wilms, dokter akan menganjurkan pemeriksaan secara 

berkala. Tujuannya adalah agar kemunculan tumor dapat 

dideteksi sedini mungkin dan penanganannya dapat dilakukan 

lebih awal (Pater, 2021). 
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2.1.1.8 Penatalaksanaan 

Terdapat dua modalitas utama yang dapat menjadi pilihan 

dalam tatalaksana tumor wilms yakni nefrektomi dan 

kemoterapi (Sutedja & Supriana, 2017). 

a. Nefrektomi atau pembedahan 

Pembedahan merupakan tatalaksana terpenting dalam 

penanganan tumor wilms disamping kemoterapi. Prosedur 

operasi yang dijalankan dengan akurat dapat menentukan 

staging dari tumor wilms dengan tepat serta rencana 

tatalaksana selanjutnya.  

b. Kemoterapi 

Kemoterapi merupakan suatu modalitas yang berperan 

penting dalam tatalaksana tumor wilms. Terdapat beberapa 

obat-obatan antineoplastik yang dapat dipilih dalam 

tatalaksana tumor wilms antara lain dactinomycin, 

vincristine, doxorubicin, cyclophosphamide, etoposide dan 

carboplatin. Pemberian dosis bergantung pada berat badan 

anak dan stadium dari pasien.  

2.1.1.9 Pemeriksaan Penunjang 

Adapun pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan 

menurut Silalahi (2021), sebagai berikut: 

a. CT Scan atau MRI abdomen 

b. USG abdomen 

c. Rontgen abdomen 

d. Rontgen dada (untuk melihat adanya penyebaran tumor ke 

dada) 

e. Pemeriksaan darah lengkap (mungkin akan menunjukkan 

anemia) 

f. BUN 

g. Kreatinin 
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h. Urinalisis (analisis air kemih, bisa menunjukkan adanya 

darah atau protein urine) 

i. Pielogram intravena 

2.1.2 Konsep Dasar Kecemasan Akibat Hospitalisasi 

2.1.2.1 Definisi  

Kecemasan hospitalisasi pada anak adalah bentuk stressor 

individu yang berlangsung selama individu di rawat di rumah 

sakit, hospitalisasi sering kali menjadi menjadi krisis yang harus 

di hadapi anak, stresor utama dari hospitalisasi adalah 

perpisahan, kehilangan kendali, cedera tubuh dan nyeri dan 

reaksi anak tehadap krisis tersebut di pengaruhi oleh usia 

perkembangannya (Asmarawanti & Lustyawati, 2018) 

Kecemasan (Ansietas) adalah gangguan alam dengan 

perasaan kekhawatiran perasaan yang ditandai ketakutan atau 

yang mendalam dan berkelanjutan, kepribadian masih tetap utuh 

(tidak mengalami keretakan kepribadian) (Khairani & Olivia, 

2018). 

Definisi kecemasan menurut pandangan beberapa ahli. 

Dalam Dictionary of Sport dan Exercise Sciences (Anshel, 

Freedson, Hamill, Haywood, Horvat, dan Plowman, 1991) 

mendefinisikan kecemasan sebagai perasaan subjektif tentang 

ketakutan atau adanya persepsi tentang sesuatu hal yang 

mengancam (Wiguna, 2021). 

Adapun menurut Siahaan & Juniah (2022), kecemasan 

merupakan suatu perasaan yang berlebihan terhadap suatu 

kondisi ketakutan, kegelisahan, bencana yang akan datang, 

khawatir atau ketakutan terhadap ancaman nyata atau yang 

dipersepsikan. 

Terkait dengan kecemasan telah dijelaskan pula dalam 

hadist riwayat Al-Bukhari, No. 5641 dan 5642 serta Muslim, 

No. 2573 yang berbunyi :  



14 
 

 
 

وْلَةِ  مَا يصُِيبُ اممُْسْلَِِ مِنْ هصََبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هٍَّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غٍَّ حَتَّى امشى

ُ ِ اَ مِنْ َ َ ااَ ُ  لاى لَ ىرَ ااى
إِ
  شَُالُ اَا ا

Terjemahnya : 

“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan 

keletihan, kehawatiran dan kesedihan, dan tidak juga 

gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya 

melainkan Allah akan menghapus kesalahan-

kesalahannya.” (HR. Bukhari no. 5641, 5642) 

Dari Abu Sa‟id dan Abu Hurairah, mereka mendengar 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

لاى لُ ِّرَ بِهِ مِنْ 
إِ
هُ ا مَا يصُِيبُ اممُْؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا هصََبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ حَتَّى امْ َمِّ يُُمَُّ

ِّ اَاِهِ   سَي

Terjemahnya : 

“Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa 

rasa sakit (yang tidak kunjung sembuh), rasa lelah, rasa 

sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa 

melainkan dosa-dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim 

no. 2573) 

Ujian dan cobaan yang menimpa seorang hamba itu 

beraneka ragam jenisnya, ada yang berkaitan dengan fisik dan 

ada yang berkaitan dengan psikis serta hati. Ada yang berat ada 

pula yang ringan. Ada yang berasal dari diri sendiri dan ada pula 

yang berasal dari luar. Seorang muslim harus yakin bahwa 

setiap ujian dan cobaan itu adalah bagian dari takdir Allah yang 

harus diterima dengan sabar, ridha, dan syukur.  

Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya 

yang beriman adalah sebagai penggugur dosa sekaligus sebagai 

ladang pahala baginya dengan syarat diterima dengan sabar. 

Dalam hadits lain disebutkan: 

َ يقَُووُ : َ نْ  اَاشَِةَ  اَمَْ   ُ  َ َْ هِ وَسَلِى ِ صَ ى ااى ْ ُ  رَسُووَ ااى ءٍ يصُِيبُ اممُْؤْمِنَ : َ ِ مَا مِنْ شََْ

ْ  َ نْهُ ِ اَ َ ِ  ئةَ نةًَ أَوْ حُ ى ُ لََُ ِ اَ حَس َ لاى لَتبََ ااى
إِ
وْلَةِ اصُِ بُهُ ا  حَتَّى امشى

Terjemahnya : 

“Diriwayatkan dari „Aisyah radhiyallahu ‟anha berkata: 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Tidak 

ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang yang 
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beriman sampaipun duri yang melukainya melainkan 

dengannya Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan 

untuknya dan mengampuni dosa dosanya.” (HR. Muslim, 

no. 4669) 

Luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-

Nya yang beriman dengan menjadikan ujian dan musibah itu 

sebagai penebus dosa dan penambah pahala. Hal tersebut 

sebagai nasihat bagi orang yang sedang mengalami musibah dan 

cobaan untuk merenungkan akan keutamaan dan kebaikan yang 

ada di balik musibah dan cobaan yang sedang dia hadapi agar 

tidak berkeluh kesah dan merasa sedih yang berlebihan. 

2.1.2.2 Etiologi  

Menurut Sari & Batubara (2017), kecemasan anak saat 

hospitalisasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

perpisahan, hilang kendali, cedera tubuh, dan nyeri. Hal tersebut 

sejalan dengan Paula et al. (2021), bahwa anak-anak yang 

menjalani hospitalisasi biasanya akan mengalami kecemasan. 

Penyebab kecemasan akibat hospitalisasi pada anak diantaranya: 

karena perpisahan, kehilangan kontrol, mengalami cedera pada 

tubuh, dan adanya nyeri. Kondisi kecemasan pada anak ini akan 

menimbulkan reaksi pada anak yang dipengaruhi oleh berbagai 

hal, yaitu usia tumbuh kembang anak, pengalaman penyakit 

sebelumnya, kemampuan koping anak, tingkat keparahan 

diagnosis, serta sistem dukungan yang ada. 

Kondisi sakit dan perawatan di rumah sakit merupakan 

kondisi krisis bagi anak dan dapat menyebabkan kecemasan. 

Khususnya pada bayi dan anak usia toddler, kecemasan 

hospitaliasi menurut Nurlaila et al. (2018), dapat disebabkan 

karena: 

a. Perubahan kegiatan dan lingkungan.. 

b. Keterbatasan mekanisme koping pada anak untuk 

menghadapi kecemasan. 
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c. Kehilangan kontrol  

Perasaan kehilangan kontrol pada anak di lingkungan rumah 

sakit akan meningkatkan kecemasan pada anak saat 

menjalani rawat inap. Berbagai macam situasi yang 

menyebabkan anak kehilangan kontrol adalah pembatasan 

kegiatan fisik dan terapi pengobatan rutin. 

d. Nyeri  

Takut adanya perlukaan tubuh dan nyeri sering kali menjadi 

stressor bagi anak di rumah sakit. Pada perawatan di rumah 

sakit, perawat sebaiknya memperhatikan adanya risiko cedera 

pada anak serta reaksi nyeri pada berbagai tingkatan usia. 

Selain itu menurut Amalia et al. (2021), penyebab 

munculnya kecemasan pada anak bervariasi seperti faktor 

keturunan atau adanya perlakuan kekerasan terhadap anak. 

Kelekatan orangtua yang insecure juga menjadi salah satu sebab 

munculnya rasa cemas. Ada yang mengalami gangguan 

kecemasan karena memiliki fobia terhadap objek tertentu, 

pernah mengalami peristiwa traumatis seperti kecelakaan, pola 

asuh orang tua yang kurang sesuai, dan memiliki riwayat 

keluarga dengan gangguan kecemasan (faktor genetik). 

Kecemasan seperti ini merupakan salah satu bentuk gangguan 

emosi yang dialami oleh anak sehingga penanganan yang sesuai 

dibutuhkan untuk mencegah keparahan gejala. 

2.1.2.3 Tingkat Kecemasan 

Rentang respon kecemasan terdiri dari: 

Gambar 2.2 Rentang Respon Kecemasan 

 

Sumber : Stuart & Sundeen (2015) 
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Tingkat kecemasan dapat diklasifikasikan ke dalam empat 

kategori yaitu ringan, sedang, berat, dan panik (Astuti et al., 

2010). 

a. Kecemasan Ringan 

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan dalam 

kehidupan sehari-hari dan me-nyebabkan seseorang menjadi 

waspada dan meningkatkan persepsinya. Kecemasan ringan 

dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan dan 

kreativitas. Manifestasi yang muncul pada tingkat ini adalah 

kelelahan, iritabel, persepsi meningkat, kesadaran tinggi, 

mampu untuk belajar, motivasi meningkat, dan tingkah laku 

yang sesuai situasi. 

b. Kecemasan Sedang 

Memungkinkan seseorang memusatkan pikiran pada masalah 

yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga 

seseorang mengalami perhatian yang selektif, namun dapat 

melakukan sesuatu yang terarah. Manifestasi yang terjadi 

pada tingkat ini, yaitu kelelahan meningkat, kecepatan denyut 

jantung, pernapasan meningkat, ketegangan otot meningkat, 

bicara cepat dengan volume tinggi, persepsi menyempit, 

mampu untuk belajar namun tidak optimal, kemampuan 

konsentrasi menurun, perhatian selektif dan terfokus pada 

rangsangan yang tidak menambah ansietas, mudah 

tersinggung, tidak sabar, mudah lupa, marah, dan menangis. 

c. Kecemasan Berat  

Seseorang dengan kecemasan berat cenderung untuk 

memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta 

tidak dapat berpikir tentang hal lain. Orang tersebut 

memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan 

perhatiannya. Manifestasi yang muncul pada tingkat ini 

adalah mengeluh pusing, sakit kepala, nausea, tidak dapat 
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tidur (insomnia), sering kencing, diare, palpitasi, persepsi 

menyempit, tidak bisa belajar secara efektif, berfokus pada 

dirinya sendiri, dan keinginan untuk menghilangkan 

kecemasan tinggi, perasaan tidak berdaya, bingung, 

disorientasi. 

d. Panik 

Panik berhubungan dengan terperangah, ketakutan, dan teror 

karena mengalami kendali. Orang yang sedang panik tidak 

mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. 

Tanda dan gejala yang terjadi pada keadaan ini adalah susah 

bernapas, dilatasi pupil, palpitasi, pucat, diaphoresis, 

pembicaraan inkoheren, tidak dapat merespons terhadap 

perintah yang sederhana, berteriak, menjerit, mengalami 

halusinasi dan delusi. 

2.1.2.4 Patofisiologi  

Menurut Wong (2009) dalam Paula et al. (2021), reaksi 

atau respons anak terhadap hospitalisasi dipengaruhi oleh:  

a. Kecemasan akibat perpisahan 

Kondisi kecemasan akibat perpisahan pada anak akan 

menimbulkan perubahan perilaku pada anak yang dapat 

berupa tahap protes, tahap putus asa dan tahap penolakan. 

Perpisahan yang dialami oleh anak selama hospitalisasi yaitu 

berada pada lingkungan baru yang berbeda dari lingkungan 

rumah, permainan serta teman-teman sepermainan yang 

sebelumnya merupakan lingkungan yang nyaman bagi anak. 

b. Kecemasan akibat kehilangan kontrol dan autonomy  

Akibat menderita penyakit, dan menjalani hospitalisasi, anak 

akan menunjukkan reaksi agresif seperti marah dan berteriak 

atau menangis karena kehilangan kebebasan dalam 

pengembangan otonominya dan ketergantungan yang 

dialami. 
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c. Adanya cedera pada tubuh dan adanya nyeri  

Kecemasan yang dialami oleh anak akibat cedera pada tubuh 

dan adanya nyeri akan membuat anak merasa tertekan dan 

tidak nyaman. Stres akan timbul akibat kondisi ini. Ekspresi 

akibat nyeri akan berbeda sesuai dengan usia perkembangan 

anak. Anak usia pra-sekolah akan menunjukkan ekspresi 

yang sama seperti saat masih bayi yaitu meringis, menangis, 

menggigit bibir, mata terbuka secara lebar, menendang atau 

memukul akibat nyeri yang dialami. Sedangkan pada anak 

yang usianya lebih besar atau akhir masa balita akan mampu 

menyampaikan rasa nyeri yang dialami. 

2.1.2.5 Manifestasi Klinik 

Tanda dan gejala dari kecemasan pada anak menurut 

Firmansyah et al. (2021), sebagai berikut: 

a. Pada kecemasan ringan pada anak biasanya ditandai dengan 

perasaan agak tidak nyaman, gelisah, insomnia ringan akibat 

perubahan pola perilaku, perubahan nafsu makan ringan.  

b. Kecemasan sedang merupakan perkembangan dari 

kecemasan ringan. Anak akan terlihat lebih berfokus pada 

lingkungan, konsentrasi hanya pada tugas individu, dan 

jumlah waktu yang digunakan dalam mengatasi masalah yang 

muncul pada anak akan semakin bertambah. Kondisi ini akan 

ditandai dengan takipneu, takikardi, serta terjadi peningkatan 

ketegangan otot karena tindakan fisik yang berlebihan. 

c. Tanda dan gejala kecemasan berat pada anak merupakan 

lanjutan dari kecemasan sedang. Biasanya anak akan 

mengalami perasaan terancam, terjadi perubahan pernafasan, 

perubahan gastrointestinal serta perubahan spesifik lainnya. 

Selanjutnya menurut Amalia et al. (2021), gangguan 

kecemasan adalah suatu emosi yang ditandai dengan perasaan 

khawatir, gugup, tangan berkeringat, peningkatan tekanan darah, 
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detak jantung lebih cepat, mual, sakit perut dan sakit kepala. 

Seperti orang dewasa, gangguan kecemasan yang dialami oleh 

anak juga membuat sulit untuk konsentrasi dan berusahan 

menghindari situasi yang membuat anak merasa cemas. Saat 

mengalami gangguan kecemasan, anak kemungkinan cenderung 

memikirkan hal-hal yang buruk, terjadi perubahan nafsu makan, 

gangguan tidur, tantrum dan agresif. 

2.1.2.6 Dampak Kecemasan Hospitalisasi 

Menurut Fuadah et al. (2020), dampak kecemasan akibat 

hospitalisasi jika tidak segera diatasi maka anak akan menjadi 

stres, kehilangan kendali yang bisa menimbulkan regresi, anak 

akan cepat marah dan agresif, anak akan kehilangan otonominya 

dan pada akhirnya akan menarik diri dari hubungan 

interpersonal. 

Dampak kecemasan yang bisa terjadi pada anak 

prasekolah menurut Aryani & Zaly (2021), seperti menarik diri. 

menangis, tidak mau berpisah dengan orang tua, tingkah laku 

protes serta lebih peka lagi dan pasif seperti menolak makan dan 

menolak tindakan invasif yang diberikan perawat sehingga akan 

memperlambat proses penyembuhan anak. 

Menurut Siahaan & Juniah (2022), kecemasan 

hospitalisasi pada anak dapat membuat anak menjadi sulit 

makan, tidak tenang, takut, gelisah, cemas dan tidak mau 

bekerjasama dalam tindakan medikasi sehingga mengganggu 

proses penyembuhan anak. 

2.1.2.7 Penanganan Dampak Kecemasan Akibat Hospitalisasi 

Anak akan merasa aman atau tidak cemas jika kecemasan 

diperhatikan dan tidak disalahkan, ada beberapa hal yang dapat 

dilakukan perawat untuk menghadapi anak yang mengalami 

kecemasan yaitu: 

a. Mencari sumber yang membuat anak cemas 
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b. Mencoba untuk mengalihkan perhatian anak dari hal-hal yang 

membuatnya cemas. 

c. Tidak mendesak anak untuk menjelaskan, bila anak tersebut 

sedang merasakan rasa cemasnya. Perawat mencoba 

menenangkannya dengan memeluk dan membawanya ke 

ruang lain, agar tidak menjadi bahan ejekan atau tontonan 

teman-temannya. 

d. Mengajak anak untuk berbicara tentang sumber kecemasan 

yang dialaminya dengan kata-kata yang menenangkan dan 

membuat ia merasa aman.  

e. Melakukan program-program kegiatan yang menyenangkan 

seperti membacakan cerita, mendengarkan musik, 

menggambar ketika anak merasa cemas. 

f. Membiasakan anak mengekspresikan apa yang dirasakannya 

dalam bentuk kata-kata. 

g. Memberikan umpan balik atau pujian bila anak berhasil 

mengungkapkan rasa cemasnya  

h. Membuat program kegiatan yang mengedukasi bahwa 

kecemasan anak tidak perlu ditakuti (Izzaty, 2017). 

Selain beberapa penanganan diatas, doa juga termasuk 

penanganan terhadap segala kecemasan atau kekhawatiran atas 

musibah yang sedang menimpa. Hakikat doa adalah pengakuan 

kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu 

kecuali atas izin-Nya. Kita tentu selalu berharap kepada Allah 

agar mendapatkan apa yang diharapkan dan supaya selalu 

mendapatkan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia. 

Dalam al-Qur‟an terdapat beberapa doa yang bisa 

diamalkan, salah satunya adalah doa agar selalu diberikan 

petunjuk dalam segala hal. Doa tersebut terdapat dalam Al-

Qur'an surah Al-Kahfi ayat 10. yang berbunyi : 

ْ منَاَ مِنْ أَمْرِنََ رَشَدًا ةً وَهَيِّّ هكَْ رَحَْْ ىناَ أآِناَ مِنْ لََُ لََ امْكَ ْفِ فقَاَموُا رَب
إِ
ذْ أَوَى امِْ تَْ ةُ ا

إِ
 ا
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Terjemahnya : 

“(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat 

berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, „Wahai 

Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu 

dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam 

urusan kami (ini).” (Q.S. Al-Kahfi : 10) 

Menurut Imam Baidhawi dalam tafsirnya doa ini berisi 

tentang permintaan rahmat Allah agar selalu turun, karena akan 

mendatangkan ampunan, serta mempermudah datangnya rizki, 

dan membawa kesentosaan serta keamanan dari musuh. Syekh 

Nawawi Al-Bantani  menambahkan, doa ini bertujuan untuk 

dimudahkan dalam segala urusan, terutama agar tercapai 

keinginan yang diharapkan. Maka dari itu, sebagai seorang 

mukmin sebaiknya selalu berdoa agar senantiasa mendapatkan 

petunjuk, agar hidup selalu mendapatkan rahmat dari Allah Swt, 

dan dimudahkan dalam segala urusan. 

2.1.3 Konsep Teori Coloring Therapy 

2.1.3.1 Definisi Coloring Therapy 

Coloring therapy atau Terapi mewarnai gambar adalah 

kegiatan memberikan warna pada gambar atau tiruan barang 

yang dibuat dengan coretan pensil/pewarna pada kertas. Salah 

satu permainan yang cocok dilakukan untuk anak usia 

prasekolah yaitu mewarnai gambar, dimana anak mulai 

menyukai dan mengenal warna serta mengenal bentuk-bentuk 

benda di sekelilingnya. Mewarnai merupakan salah satu 

permainan yang memberikan kesempatan pada anak untuk bebas 

berekspresi dan sangat terapeutik (Marni et al., 2018). 

Pengertian mewarnai menurut Nursetyaningsih (2015), 

mewarnai merupakan proses memberi warna pada suatu media, 

mewarnai gambar diartikan sebagai proses memberi warna pada 

media yang sudah bergambar. Mewarnai buku gambar adalah 
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terapi permainan melalui buku gambar untuk mengembangkan 

kreativitas pada anak untuk mengurangi stress dan kecemasan 

serta meningkatkan komunikasi pada anak. 

Warna memiliki peran penting dalam kehidupan manusia 

adalah sebagai alat komunikasi manusia dengan dunia luar 

untuk mengidentifikasikan sebuah objek dan sebagai alat untuk 

kelancaran ingatan dalam otak manusia, bukan hanya itu saja, 

melainkan para ilmuan dan filsuf menggunakan warna sebagai 

opera atau alat bantu dalam penyembuhan. Dalam al-Qur‟an 

terdapat 6 warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, hitam, dan 

putih yang tersebar pada 33 ayat yang terkandung dalam 22 

surat (Al-Baqi, 1971, p. 654), dengan bentuk kata dan 

penggunaan yang bermacam-macam untuk menggambarkan 

sebuah objek tertentu (Hidayat, 2020). 

Beberapa ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang 

adanya warna antara lain : 

a. Merah 

Dalam Alquran, setidak-tidaknya Allah Swt menyebut 

warna merah (hamroa) sebanyak lima kali. Surah dan ayat 

Al-Qur‟an yang memuat penyebutan warna merah, di 

antaranya pada Q.S. Al-Insyiqaq ayat 16, yang berbunyi : 

 ِ  َ   ۙ فََ   اُ قۡسِمُ ِ مشى

Terjemahnya : 

“Maka sesungguhnya Aku bersumpah demi cahaya 

merah pada waktu senja.” (Q.S. Al-Insyiqaq : 16) 

  

Merah pada ayat tersebut merupakan predikat warna 

cahaya sekaligus memperkuat ilustrasi keadaan cahaya. 

b. Kuning 

Dalam Al-Qur‟an, setidaknya warna kuning (sufrah) 

disebutkan lima kali. Surah dan ayat Al-Qur‟an yang memuat 
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istilah kuning, di antaranya yaitu Q.S. Al-Mursalat ayat 33 

yang berbunyi : 

ىههٗ ِ   ٌَ  صُ قۡرٌ   َ هَ

Terjemahnya : 

“Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.” (Q.S. Al-

Mursalat : 33) 

 

Dalam ayat ini, kuning menjadi keterangan tentang 

warna iringan unta. 

c. Hijau 

Hijau (hadroa) juga berasal dari campuran dua warna 

primer (kuning dan biru). Dalam Al-Qur‟an, setidaknya 

warna ini disebutkan sembilan kali. Surah dan ayat Al-Qur‟an 

yang memuat penyebutan warna ini, di antaranya Q.S. Al-

An‟aam ayat 99, yang berbunyi : 

ءٍ فاََْ رَجْناَ مِنْهُ    ءًًۚ فاََْ رَجْناَ بِهٖ هبََاتَ كُِّ شََْ ءِ مَا  مَا  يْٓ اَنزَْوَ مِنَ امسى ِ وَهُوَ الَّى

نْ اَْ ناَبٍ  جَنّ ٍ  مِّ الِبًاًۚ وَمِنَ امنىخْلِ مِنْ طَ ِْ  اَ ِ نْوَانٌ دَاهَِ ةٌ وى تَََ رجُِ مِنْهُ حَبًّا مُّ ْ ا نُُّّ َ ضًِِ

مِكُُْ لَايٰ ٍ   ا اِلَ  ثمََرِٖ ٓ اِذَآ اَثمَْرَ وَينَِْ هٖ ٍۗاِنى فِِْ ذ  غيََْْ مُتشََابِهٍٍۗ اُهظُْرُوْٓ انَ مُشْتبَِِاً وى مى يتُْوْنَ وَامرُّ امزى وى

ُّؤْمِنوُْنَ   مِقَّوٍْ  ي

Terjemahnya : 

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu 

Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-

tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-

tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami 

keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang 

banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-

tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan 

(Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa 

dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada 

waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada 

yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) 

bagi orang-orang yang beriman. 

Dalam ayat tersebut, hijau atau lebih tepatnya 

menghijau menerangkan warna tanaman. 
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d. Biru 

Dalam Al-Qur‟an, warna biru (zurqa) disebutkan Allah 

Swt sebanyak satu kali, yakni saat menggambarkan warna 

muka orang-orang berdosa ketika ditiupnya sangkakala 

(penanda hari kiamat). Hal ini dijelaskan pada Q.S Thaaha 

ayat 102, yang berbunyi : 

ممُْجْرمِِيَن يوَْمَِ ذٍ زُرْ اً
 
شُُُ أ ورِ ًۚ وَنََْ مصُّ

 
 يوََْ  ينَُ خُ فِِ أ

Terjemahnya : 

 “(yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala 

dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-

orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. ” 

(Q.S. Thaaha: 102).  

 

Biru muram dalam ayat tadi bukan hanya menerangkan, 

tetapi juga mengilustrasikan warna dan keadaan wajah. 

e. Hitam 

Diantara warna-warna yang ada, hitam adalah warna 

yang paling gelap, hitam disebutkan empat belas kali dalam 

Al-Qur‟an. Salah satu ayat yang menerangkan tentang warna 

hitam (muswadda) terdapat dalam Q.S. Al-A‟la ayat 5, yang 

berbunyi : 

ىىؕ  و   فجَََ َ هٗ  ُ اَءًٓ اَحقۡ

Terjemahnya : 

 “Lalu dijadikan-Nya (rumput-rumput) itu kering 

kehitam-hitaman.” (Q.S. Al-A‟la : 5)  

Dalam ayat ini, hitam dijadikan warna ilustratif untuk 

menguatkan kesan kering. Rerumputan itu tumbuh, lalu 

setelah sekian lama dijadikan-Nya rerumputan itu kering dan 

berubah warna menjadi kehitam-hitaman. Begitulah siklus 

kehidupan di dunia lahir, tumbuh, berkembang, matang, 

kemudian mati. Semua tunduk pada aturan Allah dan tidak 

ada yang mampu menghindari kehendak-Nya. 
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f. Putih 

Putih (baidho) dijadikan simbol kebaikan dan 

keindahan, putih disebutkan tiga belas kali dalam Al-Qur‟an. 

Hal tersebut antara lain tampak pada Q.S. Ash-Shaffaat ayat 

46, yang berbunyi : 

 ًۚ بِِيْنَ ٍ  نِّ شُّ  ءَ لََّى  بَْ َ ا 

Terjemahnya : 

 “(warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-

orang yang minum.” (Q.S. Ash-Shaffaat : 46) 

Allah Swt mendeskripsikan diedarkannya gelas berisi 

air dari mata air surga yang putih bersih diantara para 

penghuni surga. Dengan demikian, putih dalam konteks ini 

bukan hanya warna, melainkan juga melambangkan 

kebersihan dan kesucian. 

2.1.3.2 Manfaat Coloring Therapy 

Ada banyak manfaat mewarnai gambar bagi anak, antara 

lain: melatih anak mengenal aneka warna dan nama-nama 

warna, menstimulasi daya imajinasi dan kreativitas, melatih 

mengenal objek yang akan diwarnai, melatih anak untuk 

membuat target, melatih anak mengenal garis batas, melatih 

keterampilan motorik halus anak sebagai salah satu sarana untuk 

mempersiapkan kemampuan menulis, melatih kemampuan 

koordinasi antar mata dan tangan. Mulai dari berbagai cara yang 

tepat menggenggam krayon hingga memilih warna dan 

menajamkan krayon sebagai terapi permainan kreatif yang 

merupakan metode penyuluhan kesehatan untuk merubah 

prilaku anak selama dirumah sakit (Aryani & Zaly, 2021). 

Menurut Widahyani (2021), manfaat mewarnai gambar 

sebagai berikut : 

a. Mewarnai gambar merupakan media berekspresi 

b. Membantu mengenal perbedaan warna 
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c. Mewarnai merupakan media terapi 

d. Mewarnai melatih kemampuan koordinasi 

e. Dapat membantu menggenggam pensil 

f. Mewarnai membantu kemampuan motorik 

g. Mewarnai meningkatkan konsentrasi 

h. Mewarnai dapat melatih anak mengenal garis bidang 

i. Mewarnai melatih anak membuat target 

j. Warna sebagai media komunikasi 

2.1.3.3 Mekanisme Coloring Therapy Dalam Menurunkan 

Kecemasan 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan 

kecemasan adalah melalui kegiatan terapi bermain. Bermain 

merupakan salah satu alat komunikasi yang natural bagi anak-

anak. Bermain merupakan dasar pendidikan dan aplikasi 

terapeutik yang membutuhkan pengembangan pada pendidikan 

anak usia dini. Terapi bermain dapat membuat anak-anak 

melepaskan perasaan marah, sedih, atau rasa cemas yang 

sebelumnya terasa sulit bagi anak untuk mengekspresikan 

perasaan tersebut. Anak kemungkinan mengalami kesulitan 

mengekspresikan perasaan karena intensitas trauma yang 

dialami, atau kurangnya sistem pendukung yang akan 

memungkinkan anak mengekspresikan perasaannya. Hasil akhir 

dari kegiatan terapi bermain memberikan perasaan lega bagi 

anak (Aryani & Zaly, 2021). Hal ini didukung oleh penyataan 

Sari (2016), bahwa melalui bermain, anak dapat mengurangi 

stres dan kecemasan dari stressor lingkungannya dengan 

terdistraksi dari stressor kecemasan tersebut. Permainan juga 

membantu anak mengekspresikan emosinya. 

Mewarnai gambar merupakan salah satu permainan yang 

memberikan kesempatan anak untuk bebas berekspresi dan 

sangat terapeutik (sebagai permainan penyembuh). Anak dapat 
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mengekspresikan perasaannya dengan cara mewarnai. Mewarnai 

bagi anak merupakan suatu cara untuk berkomunikasi tanpa 

menggunakan kata-kata. Mewarnai gambar juga dapat 

memberikan rasa senang karena pada dasarnya anak usia 

prasekolah sudah sangat aktif dan imajinatif selain itu anak 

masih tetap dapat melanjutkan perkembangan kemampuan 

motorik halus dengan mewarnai, meskipun masih menjalani 

perawatan di rumah sakit (Rahmanita et al., 2020). 

Menurut Faris (2009) dalam Munawaroh (2022), bahwa 

dalam otak manusia terdapat struktur yang mengelilingi pangkal 

otak, yaitu sistem limbik. Di dalam sistem limbik tersebut 

terdapat amigdala, yang berfungsi sebagai bank memori emosi 

otak, tempat menyimpan semua kenangan baik tentang kejayaan 

dan kegagalan, harapan dan ketakutan, kejengkelan dan frustasi 

Struktur otak lainnya adalah hippocampus dan neocortex. Dalam 

ingatan, amigdala dan hippocampus bekerja bersama-sama, 

masing-masing menyimpan dan memunculkan kembali 

informasi khusus secara mandiri. Bila hippocampus 

memunculkan kembali informasi maka amigdala menentukan 

apakah informasi mempunyai nilai emosi tertentu.  

Sakit dan dirawat di rumah sakit merupakan pengalaman 

yang tidak menyenangkan bagi anak. Pada saat itu, data yang 

masuk melalui lima panca indera (penglihatan, penciuman, 

pengecapan, pendengaran, dan sentuhan) semua masuk melalui 

otak tengah (thalamus) dan direkam, disimpan secara tidak sadar 

oleh hipocampus dan muatan emosi tersimpan di amigdala 

(Munawaroh, 2022).  

Menurut Potter (2015) dalam Munawaroh (2022), melalui 

mewarnai gambar seorang dapat menuangkan simbolisasi 

tekanan atau kondisi traumatis yang dialaminya ke dalam 

coretan dan pemilihan warna. Dinamika secara psikologis 
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menggambarkan bahwa individu dapat menyalurkan perasaan-

perasaan yang tersimpan dalam bawah sadarnya dan tidak dapat 

dimunculkan ke dalam realita melalui gambar. Melalui 

mewarnai gambar, seseorang secara tidak sadar telah 

mengeluarkan muatan amigdalanya, yaitu mengekspresikan rasa 

sedih, tertekan, stres, menciptakan gambaran – gambaran yang 

membuat kita kembali merasa bahagia, dan membangkitkan 

masa-masa indah yang pernah kita alami bersama orang-orang 

yang kita cintai. Melalui aktifitas mewarnai gambar, emosi dan 

perasaan yang ada di dalam diri bisa dikeluarkan, sehingga 

dapat menciptakan koping yang positif. Koping positif ini 

ditandai dengan perilaku dan emosi yang positif. Keadaan 

tersebut akan membantu dalam mengurangi stress/cemas yang 

dialami anak. 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Konsep Teori Keperawatan Yang Terkait 

Menurut teori model adaptasi Sister Callista Roy memandang 

manusia sebagai mahluk yang holistik dengan menggunakan 

pendekatan yang dinamis, dimana peran perawat sebagai pemberi 

asuhan keperawatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasien 

secara fisik maupun fisiologis yang berdasarkan pada identifikasi 

kebutuhan pasien dan keluarga. Pada studi kasus ini kecemasan anak 

dan orang tua merupakan input dari masalah yang nantinya akan 

dikontrol oleh peran perawat sehingga output yang nantinya akan 

diharapkan adalah kecemasan anak dan orang tua menjadi berkurang 

melalui proses adaptasi baik oleh peran perawat. Melalui peran perawat 

dapat memfasilitasi kemampuan anak dan orang tua untuk melakukan 

adaptasi dalam menghadapi perubahan kebutuhan dasarnya (Putra et al., 

2022).  

Anak dan orang tua ketika berada di rumah sakit akan sulit untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan, oleh karna itu peran perawat 
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sangat dibutuhkan agar keluarga dapat beradaptasi terhadap lingkungan 

baru sehingga anak yang dirawat akan nyaman dan orang tua merasa 

tenang ketika anaknya dalam masa hospitalisasi. Peran perawat yang 

dapat diberikan seperti pembela, pendidik, konselor, koordinator, 

pembuat keputusan etik dan perencanaan kesehatan menyebabkan 

kecemasan anak dan orang tua berkurang. Peran perawat yang 

memberikan penjelasan kepada keluarga tentang prosedur pengobatan 

dan perawatan yang akan diberikan kepada anak dapat membantu 

menghilangkan kekhawatiran orang tua, sehingga orang tua merasa 

tenang dan tidak cemas selama anaknya dirawat di rumah sakit (Putra et 

al., 2022). 

Model adaptasi Roy menjadi petunjuk bagi perawat untuk 

menerapkan intervensi keperawatan dengan memperhatikan bahwa 

manusia selalu melalui proses adaptasi dalam mencapai setiap tahap 

perkembangannya. Pada anak usia prasekolah yang dirawat di rumah 

sakit juga mengalami proses adaptasi untuk mencapai kestabilan fisik, 

psikis, dan psikososial. Adaptasi adalah sebuah proses respon positif 

terhadap perubahan lingkung. Respon adaptasi datang dari adanya 

stimulus dan level adaptasi. Stimulus berasal dari lingkungan internal 

dan eksternal. Level adaptasi dibentuk oleh dorongan tiga jenis stimulus 

yaitu: stimulus fokal, stimulus kontekstual dan stimulus residual 

(Mulyani, 2018). Aplikasi adaptasi Roy digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.3 Aplikasi Teori Model Adaptasi Sister Callista Roy 

Person As Adaptif System 
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Pada keadaan ini anak usia prasekolah yang mengalami 

hospitalisasi. Adaptasi dapat terjasa ketika individu berespon positif 

terhadap perubahan lingkungan. Respon adaptasi ini meningkatkan 

integritas individu yang menyebabkan sehat. Respon inefektif terhadap 

stimulus menyebabkan gangguan integritas seseorang. Adaptasi ini 

memerlukan waktu yang sangat lama, tergantung pada kondisi anak 

untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru. Menurut Mulyani 

(2018), empat fungsi model adaptasi menurut Roy yaitu : 

a. Fungsi Fisiologis, komponen sistem adaptasi ini diantarannya, 

oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktifitas, dan istirahat, integritas kulit, 

indera, cairan dan elektrolit, fungsi neurologis dan fungsi endokrin. 

b. Konsep diri yang mempunyai pengertian seseorang mengenal pola-

pola interaksi sosial dalam berhubungan dengan oranglain.  

c. Fungsi peran merupakan proses penyesuaian yang berhubungan 

dengan peran seseorang dalam mengenal pola-pola interaksi sosial 

dalam berhubungan dengan orang lain. 

d. Interdependen atau perubahan dalam mempertahankan 

keseimbangan antara kemandirian dan ketergantungan, merupakan 

kemampuan seseorang mengenal pola-pola tentang kasih sayang, 

cinta yang dilakukan melalui hubungan secara interpersonal pada 

tingkat individu atau kelompok. 

Sistem adalah suatu kesatuan yang dihubungkan karena fungsinya 

sebagai kesatuan untuk beberapa tujuan dan adanya saling 

ketergantungan dari setiap bagian-bagiannya. Menurut Roy sistem 

terdiri dari proses input, output, control dan umpan balik dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

a. Input 

Input sebagai stimulus, merupakan suatu informasi dari lingkungan 

yang dapat menimbulkan respon. Stimulus dibagi dalam tiga 

komponen yaitu: 
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1. Stimulus fokal, yaitu stimulus yang langsung berhadapan dengan 

seseorang (stimulus internal) dan efeknya segera. Pada anak yang 

sakit stimulus fokal berupa tindakan infasif yang dilakukan dan 

keadaan sakit yang dialami oleh anak.  

2. Stimulus kontekstual, yaitu semua stimulus lain yang dialami 

seseorang baik internal maupun eksternal (lingkungan, keluarga, 

teman, masyarakat, petugas kesehatan) yang mempengaruhi 

situasi dan dapat diobservasi, diukur dan secara subyektif 

dilaporkan. Rangsangan ini muncul secam bersamaan yang dapat 

menimbulkan respon negative pada stimulus fokal. Pada anak 

yang sakit stimuli ini berupa lingkungan rumah sakit yang asing, 

petugas kesehatan, peralatan di rumah sakit. 

3. Stimulus residual, yaitu cirri-ciri tambahan yang ada dan relevan 

dengan situasi yang ada tetapi sukar untuk diobservasi meliputi 

kepercayaan, sikap, sifat individu berkembang sesuai pengalaman 

yang lalu, hal ini member proses belajar untuk toleransi. 

b. Kontrol 

Kontrol bentuk mekanisme koping yang digunakan anak. 

Mekanisme ini dibagi atas sebagai berikut: 

1. Subsistem regulator, mempunyai komponen input-proses dan 

output. Input stimulus berupa internal dan eksternal, transmitter 

regulatorsistem adalah kimia, neural, endokrin yang merupakan 

respon fisiologis.  

2. Kognator, stimulus untuk sistem kognator dapat eksternal maupun 

internal. Perilaku output regulator subsistem dapat menjadi 

stimulus umpan balik untuk kognator subsistem. Kognator kontrol 

proses berhubungan dengan fungsi otak dalam memproses 

informasi, penilaian dan emosi. Selanjutnya berhasil tidaknya 

proses adaptasi pada anak dipengaruhi oleh umur. pengalaman 

dirawat, dukungan keluarga, kemampuan koping anak. 
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c. Output 

Output dari suatu sistem adalah perilaku yang dapat diamati. diukur 

atau secara subyektif dapat dilaporkan baik berasal dari dalam 

maupun dari luar. Perilaku ini merupakan umpan balik untuk sistem. 

output pada sistem ini dapat berupa respon yang adaptif atau respon 

mal adaptif. Respon adaptif dapat meningkatkan integritas seseorang 

yang secara keseluruhan dapat terlihat bila seseorang tersebut 

mampu melaksanakan tujuan yang berkenaan dengan kelangsungan 

hidup, perkembangan reproduksi dan keunggulan, sedangkan respon 

yang inefektif adalah perilaku yang tidak mendukung tujuan ini. 

Dalam output ini respon adaptif atau respon maladaptifnya terdiri 

dari jenis dari kecemasan pada anak pra sekolah yaitu kecemasan 

ringan, sedang, berat, dan panik (Mulyani, 2018). 

2.2.2 Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian merupakan langkah awal dari proses keperawatan. 

Tujuan pengkajian adalah memberikan suatu gambaran mengenai 

kesehatan pasien. Tahap pengkajian dari proses keperawatan 

merupakan proses dinamis yang terorganisasi yang meliputi tiga 

aktivitas dasar yaitu mengumpulkan data secara sistematis, memilah 

dan menyusun data yang dikumpulkan, serta mendokumentasikan data 

yang telah terkumpul. Adapun data dasar pengkajian pasien meliputi: 

a. Identitas 

Menanyakan nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon yang dapat 

dihubungi. 

b. Riwayat kesehatan sekarang 

Pasien mengeluh kencing berwarna merah atau bercampur darah, 

bengkak sekitar perut. tidak nafsu makan, mual, muntah dan diare, 

badan panas hanya sutu hari pertama sakit. 

c. Riwayat kesehatan dahulu 

Apakah pasien pernah mengeluh kelainan pada ginjal sebelumnya, 

atau gejala-gejala tumor wilms. 
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d. Riwayat kesehatan keluarga 

Apakah ada riwayat keluarga pasien yang pernah mengidap kanker 

atau tumor sebelumnya. 

e. Pemeriksaan fisik 

Melakukan pemeriksaan TTV pasien, mengobservasi head to toe dan 

yang harus di perhatikan adalah palpasi abdomen yang cermat serta 

pengukuran tekanan darah pada keempat extremitas. Tumor dapat 

memproduksi renin atau menyebabkan kompresi vaskuler sehingga 

mengakibatkan hipertensi. Deskripsi yang rinci mengenai kelainan 

traktus urinarius dan adanya aniridia atau hemihipertrofi juga perlu 

dicari. 

f. Pemeriksaan penunjang  

1. Pemeriksaan laboratorium tidak banyak membantu, hanya dapat 

ditemukan laju endap darah yang meninggi dan kadang-kadang 

ditemukan hematuria. Bila kedua kelainan labolatorium ini 

ditemukan, maka prognosis diagnosa buruk. 

2. Pada foto polos abdomen akan tampak massa jaringan lunak dan 

jarang ditemukan klasifikasi didalamnya. 

3. Pemeriksaan pielografi intravena dapat memperlihatkan 

gambaran distori. penekanan dan pemanjangan susunan pelvis 

dan kalises. 

4. Dari pemeriksaan renoarteriogram didapatkan gambaran arteri 

yang memasuki masa tumor. Foto thoraks dibuat untuk mencari 

metastasi kedalam paru-paru. 

g. Pola aktivitas 

1. Pola nutrisi dan metabolisme 

Suhu badan normal hanya panas hari pertama sakit. Dapat terjadi 

kelebihan beban sirkulasi karena adanya retensi natrium dan air, 

edema pada sekitar mata dan seluruh tubuh. Pasien mudah 

mengalami infeksi karena adanya depresi sistem imun. Adanya 

mual, muntah dan anoreksia menyebabkan intake nutrisi yang 



35 
 

 
 

tidak adekuat. BB meningkat karena adanya edema. Perlukaan 

pada kulit dapat terjadi karena uremia. 

2. Pola eliminasi 

Eliminasi alvi tidak ada gangguan, eliminasi urin gangguan pada 

glumerulus menyebakan sisa-sisa metabolisme tidak dapat 

dickskresi dan terjadi penyerapan kembali air dan natrium pada 

tubulus yang tidak mengalami gangguan yang menyebabkan 

oliguria sampai anuria, proteinuri, hematuria. 

3. Pola aktifitas dan latihan 

Pada pasien dengan kelemahan malaise, kelemahan otot dan 

kehilangan tonus karena adanya hiperkalemia. Dalam perawatan 

pasien perlu istirahat karena adanya kelainan jantung dan tekanan 

darah mutlak selama 2 minggu serta mobilisasi duduk dimulai 

bila tekanan darah sudah normal selama 1 minggu. Adanya edema 

paru maka pada inspeksi terlihat retraksi dada, pengggunaan otot 

bantu napas, teraba, auskultasi terdengar rales dan krekels. pasien 

mengeluh sesak. Frekuensi napas, kelebihan beban sirkulasi dapat 

menyebabkan pemmbesaran jantung (Dispnea, ortopnea dan 

pasien terlihat lemah), anemia dan hipertensi yang juga 

disebabkan olch spasme pembuluh darah, hipertensi yang 

menetap dapat menyebabkan gagal jantung, hipertensi 

ensefalopati merupakan gejala serebrum karena hipertensi dengan 

gejala penglihatan kabur, pusing, muntah dan kejang-kejang. 

4. Pola tidur dan istirahat  

Pasien tidak dapat tidur terlentang karena sesak dan gatal karena 

adanya uremia, keletihan, kelemahan malaise, kelemahan otot dan 

kehilangan tonus. 

5. Kognitif dan perseptual 

6. Peningkatan ureum darah menyebabkan kulit bersisik kasar dan 

rasa gatal. Gangguan penglihatan dapat terjadi apabila terjadi 
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ensefalopati hipertensi. Hipertemi terjadi pada hari pertama sakit 

dan ditemukan bila ada infeksi karena inumnitas yang menurun.  

h. Persepsi diri 

Pasien cemas dan takut karena urinenya berwarna merah, edema dan 

perawatan yang lama. Anak berharap dapat sembuh kembali seperti 

semula 

i. Hubungan peran 

Anak tidak dibesuk oleh teman-temannya karena jauh dan 

lingkungan perawatan yang baru serta kondisi kritis menyebabkan 

anak banyak diam dan murung (Jefone & Adriana, 2019). 

2.2.3 Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang dapat muncul pada kasus 

nefroblastoma berdasarkan SDKI (2016), meliputi: 

a. Nyeri Akut (D.0077) 

Kategori  : Psikologis 

Subkategori : Nyeri dan Kenyamanan 

Tabel 2.1 Diagnosis Nyeri Akut 

Definisi : 

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan 

aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan benintensitas 

ringan hingga berat yang berlangsung kurang dan 3 bulan. 

Penyebab : 

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

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

3. Agen pencedera fisik (mis abses, amputasi terbakar, terpotong. mengangkat 

berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan) 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

1. Mengeluh nyeri 

 

 

Objektif 

1. Tampak meringis 

2. Bersikap protektif (mis waspada 

posisi menghindari nyen) 

3. Gelisah 

4. Frekuensi nadi meningkat 

5. Sulit tidur 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

(tidak tersedia) 

 

 

Objektif 

1. Tekanan darah meningkat  

2. Pola napas berubah 

3. Nafsu makan berubah  

4. Proses berpikir terganggu 

5. Menarik diri 

6. Berfokus pada din sendin  
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7. Diaforesis 

Kondisi Klinis Terkait : 

1. Kondisi pembedahan 

2. Cedera traumatis 

3. Infeksi 

4. Sindrom koroner akut  

5. Glaukoma 

 

b. Defisit Nutrisi (D.0019) 

Kategori  : Fisiologis 

Subkategori : Nutrisi dan Cairan 

Tabel 2.2 Diagnosis Defisit Nutrisi 

Definisi : 

Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. 

Penyebab : 

1. Ketidakmampuan menelan makanan  

2. Ketidakmampuan mencerna makanan 

3. Ketidakmampuan mengabsorbsi nutrien 

4. Peningkatan kebutuhan metabolisme  

5. Faktor ekonomi (mis finansial tidak mencukupi)  

6. Faktor psikologis (mis stres, keengganan untuk makan) 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

(tidak tersedia) 
Objektif 

1. Berat badan menunun minimal 

10% di bawah rentang ideal 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

1. Cepat kenyang setelah makan  

2. Kram/nyen abdomen 

3. Nafsu makan menurun 

Objektif 

1. Bising usus hiperaktif 

2. Otot pengunyah lemah 

3. Otot menelan lemah 

4. Membran mukosa pucat  

5. Sariawan 

6. Serum albumin turun  

7. Rambut rontok berlebihan 

8. Diare 

Kondisi Klinis Terkait : 

1. Stroke 

2. Parkinson 

3. Mobius syndrome  

4. Cerebral palsy 

5. Cleft lip 

6. Cleft palate 

7. Amyotropic isteral sclerosis 

8. Kerusakan neuromuskular 

9. Luka bakar 

10. Kanker 

11. Infeksi 

12. AIDS 

13. Penyaks Crohn's 

14. Enterokolitis 

15. Fibrosis kistik 

 

c. Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054) 

Kategori  : Fisiologis 

Subkategori : Aktivitas/Istirahat 

Tabel 2.3 Diagnosis Gangguan Mobilitas Fisik 

Definisi : 

Keterbatasan dalam gerakan fisik dan satu atau lebih ekstremitas secara 
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mandiri. 

Penyebab : 

1. Kerusakan integntas struktur 

tulang  

2. Perubahan metabolisme 

3. Ketidakbugaran fisik  

4. Penurunan kendali otot 

5. Penurunan massa otot 

6. Penurunan kekuatan otot 

7. Keterlambatan perkembangan 

8. Kekakuan sendi. 

9. Kontraktur  

10. Malnutrisi 

11. Gangguan muskuloskeletal 

12. Gangguan neuromuskular 

13. Indeks masa tubuh diatas persentil 

ke-75 sesuai usia  

14. Efek agen farmakologis 

15. Program pembatasan gerak 

16. Nyeri 

17. Kurang terpapar informasi tentang 

aktivitas fisik 

18. Kecemasan 

19. Gangguan kognitif  

20. Keengganan melakukan 

pergerakan 

21. Gangguan sensoripersepsi 

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 

Kondisi Klinis Terkait : 

1. Stroke 

2. Cedera medula spinalis 

3. Trauma 

4. Fraktur 

5. Osteoarthritis 

6. Ostemalasia 

7. Keganasan 

 

d. Hipovolemia (D.0003) 

Kategori  : Fisiologis  

Subkategori : Nutrisi dan Cairan 

Tabel 2.4 Diagnosis Hipovolemia 

Definisi : 

Penurunan volume cairan intravaskular, interstisial, dan/atau intraselular. 

Penyebab : 

1. Kehilangan cairan aktif  

2. Kegagalan mekanisme regulasi 

3. Peningkatan permeabilitas kapiler  

4. Kekurangan intake cairan 

5. Evaporasi 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

(tidak tersedia) 
Objektif 

1. Frekuensi nadi meningkat  

2. Nadi teraba lemah 

3. Tekanan darah menurun 

4. Tekanan nadi menyempit  

5. Turgor kulit menurun 
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6. Membran mukosa kering  

7. Volume urin menurun 

8. Hematokrit meningkat 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

1. Merasa lemah  

2. Mengeluh haus 

Objektif 

1. Pengisian vena menurun  

2. Status mental berubah 

3. Suhu tubuh meningkat  

4. Urin meningkat 

5. Berat badan turun tiba-tiba 

Kondisi Klinis Terkait : 

1. Penyakit Addison  

2. Trauma/perdarahan 

3. Luka bakar  

4. AIDS 

5. Penyakit Crohn 

6. Muntah  

7. Diare 

8. Kolitis ulseratif 

9. Hipoalbuminemia 

 

e. Ansietas (D.0080) 

Kategori  : Psikologis 

Subkategori : Integritas Ego 

Tabel 2.5 Diagnosis Ansietas 

Definisi : 

Kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap objek yang tidak 

jelas dan spesifik akibat antis pasi bahaya yang memungkinkan individu 

melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. 

Penyebab : 

1. Krisis situasional 

2. Kebutuhan tidak terpenun  

3. Krisis maturasional 

4. Ancaman terhadap konsep diri 

5. Ancaman terhadap kematian  

6. Kekhawatiran mengalami kegagalan 

7. Disfungsi sistem keluarga 

8. Hubungan orang tua-anak tidak memuaskan 

9. Faktor keturunan (temperamen mudah teragitasi sejak lahir) 

10. Penyalahgunaan zat  

11. Terpapar bahaya lingkungan (mis toksin polutan, dan lain-lain) 

12. Kurang terpapar informasi 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

1. Merasa bingung  

2. Merasa khawatir dengan akibat 

dan kondisi yang dihadapi 

3. Sulit berkonsentrasi 

Objektif 

1. Tampak gelisah 

2. Tampak tegang 

3. Sulit tidur 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

1. Mengeluh pusing  

2. Anoreksia 

Objektif 

1. Frekuensi napas meningkat 

2. Frekuensi nadi meningkat  
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3. Palpitasi 

4. Merasa tidak berdaya 

3. Tekanan darah meningkat 

4. Diaforesis 

5. Tremor 

6. Muka tampak pucal 

7. Suara bergelar 

8. Kontak mata buruk 

9. Sering berkemih  

10. Berorientas: pada masa lalu 

Kondisi Klinis Terkait : 

1. Penyakit kronus progresit (mis kanker, penyakit autoimun)  

2. Penyakit akut 

3. Hospitalisasi  

4. Rencana operasi 

5. Kondisi diagnosis penyakit belum jelas 

6. Penyakit neurologis  

7. Tahap tumbuh kembang 

 

f. Resiko Infeksi (D.0142) 

Kategori  : Lingkungan 

Subkategori : Keamanan dan Proteksi 

Tabel 2.6 Diagnosis Risiko Infeksi 

Definisi : 

Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik. 

Penyebab : 

1. Penyakit kronis (mis diabetes melitus) 

2. Efek prosedur invasif 

3. Malnutris: 

4. Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan  

5. Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer: 

a. Gangguan peristaltik  

b. Kerusakan integritas kulit 

c. Perubahan sekresi pH 

d. Penurunan kerja sillars 

e. Ketuban pecah lama 

f. Ketuban pecah sebelum waktunya 

g. Merokok 

h. Statis cairan tubuh 

6. Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder: 

a. Penurunan hemoglobin 

b. Imununosupresi 

c. Leukopenia 

d. Supresi respon inflamasi  

e. Vaksinasi tidak adekuat 

Kondisi Klinis Terkait : 

1. AIDS 

2. Luka bakar 

3. Penyakit paru obstruktif kronis 

4. Diabetes melitus  

5. Tindakan invasif 

6. Kondisi penggunaan terapi 

steroid  

7. Penyalahgunaan obat 

8. Ketuban Pecah Sebelum Waktunya 

(KPSW) 

9. Kanker  

10. Gagal ginjal 

11. Imunosupresi 

12. Lymphedema 

13. Leukositopenia 

14. Gangguan fungsi hati 
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2.2.4 Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan yang dapat diberikan sesuai dengan 

standar SIKI (2018) dan SLKI (2018) adalah sebagai berikut: 

a. Nyeri Akut  

Intervensi Keperawatan  : Manajemen Nyeri  

Luaran Keperawatan   : Tingkat Nyeri Menurun  

Tindakan    :  

Observasi  

1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri  

2. Identifikasi skala nyeri  

3. Identifikasi respons nyeri non verbal  

4. Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri  

5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri  

6. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri  

7. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup  

8. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan  

9. Monitor efek samping penggunaan analgetik  

Terapeutik 

1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

(mis. TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, 

terapi pijat, aromaterapi teknik imajinasi terbimbing, kompres 

hangat/dingin, terapi bermain)  

2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu 

ruangan, pencahayaan, kebisingan)  

3. Fasilitasi istirahat dan tidur  

4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi 

meredakan nyeri  

Edukasi  

1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri  

2. Jelaskan strategi meredakan nyeri  
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3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri  

4. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat  

5. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi  

1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu  

b. Defisit Nutrisi 

Intervensi Keperawatan  : Manajemen Nutrisi  

Luaran Keperawatan   : Status Nutrisi Membaik  

Tindakan    :  

Observasi  

1. Identifikasi status nutrisi  

2. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan  

3. Identifikasi makanan yang disukai  

4. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient  

5. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik  

6. Monitor asupan makanan  

7. Monitor berat badan  

8. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium  

Terapeutik  

1. Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu 

2. Fasilitasi menentukan pedoman diet (mis. Piramida makanan)  

3. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai  

4. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi  

5. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein  

6. Berikan suplemen makanan, jika perlu  

7. Hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika 

asupan oral dapat ditoleransi  

Edukasi  

1. Anjurkan posisi duduk, jika mampu  

2. Ajarkan diet yang diprogramkan  
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Kolaborasi  

1. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis. Pereda 

nyeri, antlemetik), jika perlu  

2. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan 

jenis nutrien yang dibutuhkan, jika perlu  

c. Gangguan Mobilitas Fisik 

Intervensi Keperawatan  : Dukungan Mobilisasi  

Luaran Keperawatan   : Mobilitas Fisik Meningkat  

Tindakan    :  

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  

1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Pagar 

tempat tidur)  

2. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu  

3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan 

pergerakan  

Edukasi  

1. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi  

2. Anjurkan melakukan mobilisasi dini  

3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. Duduk 

di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat 

tidur ke kursi)  

d. Hipovolemia 

Intervensi Keperawatan  : Manajemen Hipovolemia 

Luaran Keperawatan  : Status Cairan Membaik 

Tindakan   :  
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Observasi 

1. Periksa tanda dan gejala hypovolemia (mis. Frekuensi nadi 

meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan 

nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa, kering, 

volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah) 

2. Monitor intake dan output cairan 

Terapeutik 

1. Hitung kebutuhan cairan 

2. Berikan posisi modified trendelenburg Berikan asupan cairan oral 

Edukasi 

1. Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral 

2. Anjurkan menghindan perubahan posisi mendadak  

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian cairan IV isotons (mis. Nacl, RL)  

2. Kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis (mis. glukosa 2,5%, 

Nacl 0,4%) 

3. Kolaborasi pembenan cairan koloid (mis. albumin, plasmanate) 

4. Kolaborasi pembenan produk darah 

e. Ansietas 

Intervensi Keperawatan  : Terapi Bermain 

Luaran Keperawatan  : Tingkat Ansietas Menurun 

Tindakan   :  

Observasi  

1. Identifikasi perasaan anak yang diungkapkan selama bermain 

2. Monitor penggunaan peralatan bermain anak 

3. Monitor respon anak terhadap terapi 

4. Monitor tingkat kecemasan anak selama terapi 

Terapeutik 

1. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 

2. Sediakan waktu yang cukup untuk memungkinkan sesi bermain 

efektif 
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3. Atur sesi bermain untuk memfasilitasi hasil yang diinginkan 

4. Tetapkan batasan untuk sesi latihan terapeutik 

5. Sediakan peralatan bermain yang aman, sesuai, kreatif, tepat 

guna, peralatan yang merangsang perkembangan anak, yang dapat 

mendorong ekspresi pengetahuan dan perasaan anak 

6. Motivasi anak untuk berbagi perasaan, pengetahuan, dan persepsi 

7. Komunikasikan penerimaan perasaan, baik positif maupun 

negatif, yang diungkapkan melalui permainan 

8. Lanjutkan sesi bermain secara teratur untuk membangun 

kepercayaan dan mengurangi rasa takut akan peralatan atau 

perawatan yang tidak dikenal 

9. Dokumentasikan pengamatan yang dilakukan selama sesi bermain 

Edukasi  

1. Jelaskan tujuan bermain bagi anak dan orang tua 

2. Jelaskan prosedur bermain kepada anak dan/atauorang tua dengan 

bahasa yang mudah dipahami 

f. Risiko Infeksi 

Intervensi Keperawatan  : Pencegahan Infeksi  

Luaran Keperawatan   : Tingkat Infeksi Menurun  

Tindakan    :  

Observasi 

1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik  

Terapeutik  

1. Berikan perawatan kulit pada area edema  

2. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan 

lingkungan pasien  

3. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi  

Edukasi 

1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi  

2. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar  

3. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi  
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4. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi  

5. Anjurkan meningkatkan asupan cairan  

Kolaborasi  

1. Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu.  

2.2.5 Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan adalah pelaksanaan tindakan yang 

telah ditentukan dengan maksud agar kebutuhan pasien terpenuhi secara 

optimal. Pelaksanaan tindakan keperawatan adalah implementasi 

keperawatan terhadap pasien secara urut sesuai prioritas masalah yang 

sudah dibuat dalam rencana tindakan asuhan keperawatan, termasuk 

didalamnya nomor urut dan waktu ditegakkannya suatu pelaksanaan 

asuhan keperawatan (Basri et al., 2020). 

Menurut Martin (2011) dalam (Nopitasari, 2019), implementasi 

merupakan pelaksanaan perencanaan keperawatan oleh perawat. Seperti 

tahap-tahap yang lain dalam proses keperawatan, fase pelaksanaan 

terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : 

a. Validasi (pengesahan) rencana keperawatan.  

b. Menulis/mendokumentasikan rencana keperawatan.  

c. Memberikan asuhan keperawatan.  

d. Melanjutkan pengumpulan data. 

2.2.6 Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan serta 

pengkajian ulang rencana keperawatan. Evaluasi menilai respon pasien 

yang meliputi Subjek, Objek, Pengkajian kembali (Assesment), 

Rencana tindakan (Planning). Evaluasi merupakan langkah terakhir 

dari proses keperawatan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari 

rencana keperawatan tercapai. Evaluasi dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil akhir yang teramati dengan tujuan dan kriteria 

hasil yang dibuat dalam rencana keperawatan (Ernawati, 2019). 

Menurut Martin (2011) dalam (Nopitasari, 2019), evaluasi 

merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan yang merupakan 
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kegiatan sengaja dan terusmenerus yang melibatkan pasien dengan 

perawat dan anggota tim kesehatan lainnya. Tujuan evaluasi adalah :  

a. Menilai apakah tujuan dalam rencana keperawatan tercapai atau 

tidak.  

b. Melakukan pengkajian ulang.  

c. Dapat menilai apakah tujuan ini tercapai atau tidak dapat dibuktikan 

dengan perilaku pasien :  

1. Tujuan tercapai jika pasien mampu menunjukan perilaku sesuai 

dengan pernyataan tujuan pada waktu atau tanggal yang telah 

ditentukan.  

2. Tujuan tercapai sebagian jika pasien sudah mampu menunjukan 

perilaku tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan pernyataan tujuan 

sesuai dengan waktu yang ditentukan.  

3. Tujuan tidak tercapai jika pasien tidak mampu atau tidak mau 

sama sekali menunjukan perilaku yang telah ditentukan. 

2.3 Eviden Based Practice in Nursing (EBPN) 

2.3.1 Pengertian 

Terapi mewarnai gambar merupakan salah satu permainan yang 

sesuai dengan prinsip rumah sakit dimana secara psikologis permainan 

ini dapat membantu anak dalam mengekspresikan perasaan cemas, 

takut, sedih, tertekan dan emosi (Arifin et al., 2019). Mewarnai gambar 

merupakan suatu bentuk kegiatan kreativitas, dimana anak diajak untuk 

memberikan satu atau beberapa goresan warna pada suatu bentuk atau 

pola gambar, sehingga tercipta sebuah kreasi seni (Olivia, 2013). Terapi 

mewarnai gambar sangat efektif untuk penurunan kecemasan anak 

hospitalisasi, bahwa ketika melakukan terapi mewarnai gambar anak 

dengan mudah mengekspresikan perasaan, pikiran cemas, takut, sedih, 

tegang dan nyeri yang dirasakan (Tubalawony & Lakuteru, 2021). 

2.3.2 Tujuan 

Menurut Gusnadi (2013), tujuan mewarnai gambar sebagai berikut : 

a. Gerakan motorik halusnya lebih terarah 
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b. Berkembang kognitifnya 

c. Dapat bermain sesuai tumbuh kembangnya 

d. Dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman sebaya 

e. Cemas/stress selama dirawat di RS berkurang/hilang 

2.3.3 Indikasi 

Menurut Setyawan (2019), indikasi pemerian terapi mewarnai 

yaitu pada anak usia pra sekolah dan sekolah yang dirawat dengan 

kriteria: 

a. Kesadaran compos mentis 

b. Cukup kooperatif 

c. Keadaan umum cukup baik 

2.3.4 Kontraindikasi 

Adapun kontraindikasi diberikanya terapi mewarnai menurut 

Setyawan (2019), yaitu : 

a. Anak dengan kondisi kritis 

b. Keterbatasan gerak pada tangan dan lemah 

2.3.5 Prosedur Pemberian dan Rasional 

Standar operasional prosedur mewarnai gambar menurut 

Setiyanto (2019), sebagai berikut: 

Tabel 2.7 SOP Mewarnai Gambar 

Prosedur Pemberian Rasional 

Tahap Pra Interaksi 

1. Melakukan kontrak waktu 

2. Mengecek kesiapan anak (tidak 

mengantuk, tidak rewel, kondisi 

yang memungkinkan) 

3. Menyiapkan alat 

4. Melakukan hand hygiene 

1. Kontrak waktu dapat menciptakan 

rasa percaya pasien terhadap perawat 

2. Mengetahui kesiapan anak sebelum 

pemberian terapi 

3. Agar alat yang dibutuhkan segera 

tersedia sebelum terapi dilaksanakan 

seperti buku mewarnai dan pensil 

warna atau krayon 

4. Untuk menjaga kebersihan diri dan 

mencegah penyebaran infeksi bakteri 

atau virus sebelum bertemu dengan 

pasien 

Tahap Orientasi 

1. Memberikan salam terapeutik dan 

menyapa nama pasien 

2. Memvalidasi keadaan pasien 

3. Menjelaskan tujuan dan prosedur 

pelaksanaan 

4. Menanyakan persetujuan dan 

1. Salam terapeutik merupakan kalimat 

pembuka untuk memulai suatu 

percakapan sehingga terjalin rasa 

nyaman dan percaya 

2. Untuk mengetahui keadaan pasien 

sebelum diberikan terapi 

3. Agar pasien dan keluarga memahami 
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kesiapan pasien sebelum kegiatan 

dilakukan 

tujuan dan prosedur pemberian terapi 

4. Meminta persetujuan pasien dan 

keluarga sebelum terapi dimulai 

Tahap Kerja 

1. Membaca basmalah 

2. Memberi petunjuk pada anak cara 

bermain mewarnai 

3. Mempersilahkan anak untuk 

melakukan permainan sendiri 

atau dibantu 

4. Memotivasi keterlibatan pasien 

dan keluarga 

5. Memberi pujian pada anak bila 

dapat melakukan bermain 

mewarnai 

6. Mengobservasi emosi, hubungan 

interpersonal, psikomotor anak 

saat bermain mewarnai 

7. Meminta anak menceritakan apa 

yang dilakukan / dibuatnya 

8. Menanyakan perasaan anak 

setelah bermain mewarnai 

9. Menanyakan perasaan dan 

pendapat keluarga tentang 

permainan 

1. Untuk memulai aktivitas agar 

dilancarkan hendaklah mengucap 

basmalah 

2. Agar anak dapat mengetahui cara 

bermain mewarnai 

3. Agar anak bebas berekspresi dan 

melakukan permainannya sendiri 

4. Mendukung agar anak dapat 

semangat dalam mewarnai gambar 

5. Agar anak lebih semangat dengan 

diberikannya pujian 

6. Untuk melihat adanya perubahan 

emosi, hubungan interpersonal, serta 

psikomotorik anak selama bermain 

7. Agar anak bebas mengekspresikan 

apa yang dibuat melalui kata-kata 

8. Untuk mengetahui perasaan anak 

setelah mewarnai 

9. Untuk mengetahui perasaan dan 

tanggapan orang tua atau keluarga 

mengenai terapi bermain yang 

diberikan 

Tahap Terminasi 

1. Melakukan evaluasi 

2. Membereskan dan 

mengembalikan alat ke tempat 

semula 

3. Melakukan hand hygiene 

4. Mencatat jenis permainan dan 

kesimpulan hasil ermain meliputi 

emosional, hubungan 

interpersonal, psikomotor 

5. Mendoakan pasien 

6. Kontrak waktu selanjutnya dan 

berpamitan 

1. Untuk menilai adanya perubahan 

sebelum dan setelah pemberian 

terapi bermain mewarnai 

2. Membereskan alat dan bahan yang 

telah digunakan selama pemberian 

terapi 

3. Untuk menjaga kebersihan diri 

4. Mendokumentasikan segala tindakan 

yang telah dilaksanakan 

5. Agar pasien lekas diberi kesembuhan 

dengan senantiasa mendoakan  

6. Kontrak waktu dapat membantu 

persetujuan untuk pertemuan 

selanjutnya, berpamitan merupakan 

akhir fase yang harus dilaukan untuk 

menyudahi percakapan 

 

2.3.6 Kriteria Evaluasi 

Kriteria evaluasi pemberian terapi mewarnai menurut (Dhika, 

2017), sebagai berikut: 

a. Anak dapat mengembangkan motorik halus dengan menghasilkan 

satu gambar yang diwarnai 

b. Anak dapat mengikuti kegiatan dengan baik 

c. Anak merasa senang 
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d. Orang tua dapat mendampingi kegiatan anak sampai selesai 

e. Orang tua mengungkapkan manfaat yang dirasakan dengan aktifitas 

bermain 

2.3.7 Artikel Utama dan Pendukung 

Tabel 2.8 Artikel Utama dan Pendukung 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Rancangan Studi Kasus 

Studi kasus merupakan suatu teknik mempelajari seseorang atau 

individu secara mendalam untuk membantu memperoleh penyesuaian diri 

yang lebih baik (Jamila et al., 2020). Menurut Hidayat (2019), studi kasus 

(case study) adalah suatu bagian dari metodologi penelitian yang dalam 

pembahasannya peneliti dituntut agar lebih cermat, mendalam, serta teliti 

untuk mengungkapkan suatu kasus ataupun peristiwa, baik itu bersifat 

perorangan atau perkelompok. 

Pada penulisan Karya Tugas Akhir ini, jenis penelitian yang digunakan 

penulis adalah melakukan „studi kasus‟ dimana dalam penyajiannya 

dilakukan secara mendalam untuk melihat suatu keadaan atau kondisi pasien 

dengan cara menyeluruh dan tersistematis. Pengumpulan data diawali dengan 

informed concent, lalu memulai proses wawancara kepada keluarga pasien 

dan pasien, kemudian melakukan observasi, pemeriksaan fisik, serta 

pendokumentasian. Setelah data terkumpul kemudian melakukan analisis data 

dan memberikan intervensi berdasarkan EBPN (Eviden Based Practice in 

Nursing) yaitu Coloring Therapy, dimana implementasi dilakukan satu kali 

sehari selama tiga hari pemberian. Terakhir dilakukan evaluasi berdasarkan 

EBPN sebelum dan sesudah pemberian intervensi Coloring Therapy pada 

anak yang mengalami kecemasan akibat hospitalisasi. 

3.2 Subyek Studi Kasus 

Dalam studi kasus ini, subyek yang digunakan ialah bersifat individu 

atau pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

Adapun kriteria inklusi pada studi kasus ini sebagai berikut:  

1. Pasien anak yang bersedia menjadi subyek studi kasus 

2. Pasien anak yang mengalami masalah keperawatan ansietas atau 

kecemasan akibat hospitalisasi 



52 
 

 
 

b. Kriteria Ekslusi 

Adapun kriteria ekslusi pada studi kasus ini sebagai berikut: 

1. Pasien anak yang pulang sebelum tiga hari pemberian intervensi 

2. Pasien anak yang sama sekali tidak dapat bergerak 

3.3 Fokus Studi Kasus 

Fokus studi kasus pada karya tugas akhir ini yaitu melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien anak yang mengalami kecemasan akibat 

hospitalisasi menggunakan intervensi coloring therapy. 

3.4 Instrumen Studi Kasus 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh, mengukur dan menganalisis data dari subjek atau sampel yang 

berkaitan dengan objek atau masalah yang diteliti (Kurniawan, 2021). 

Menurut Sugiyono (2014), instrumen peenelitian diartikan sebagai suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang akan 

diamati. Dalam studi kasus ini instrumen yang digunakan adalah pengukuran 

kecemasan FIS (Facial Image Scale) yang dikembangkan oleh Mc Murty 

(2016), untuk mengukur kecemasan pada pasien anak. FIS yang merupakan 

suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat keecemasan anak 

berdasarkan pada ekspresi wajah yang nampak. Skala pengukuran tingkat 

kecemasan ini terdiri dari lima baris ekspresi wajah (Nurlaila et al., 2021). 

Adapun pengkategorian FIS sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Pengkategorian FIS 

 
 5  4  3  2  1 

a. Gambar 1 adalah sangat tidak cemas ditunjukkan dengan sudut bibir 

terangkat keatas kearah  mata dan memiliki skor 1 

b. Gambar 2 adalah tidak cemas ditunjukkan dengan sudut bibir sedikit 

terangkat keatas kearah mata dan memiliki skor 2 
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c. Gambar 3 adalah cemas ringan ditunjukkan dengan sudut bibir ditarik ke 

samping mau tidak bergerak dan memiliki skor 3 

d. Gambar 4 adalah cemas sedang ditunjukkan dengan sudut bibir ditarik 

kearah dagu dan memiliki skor 4 

e. Gambar 5 adalah sangat cemas (cemas berat) ditunjukkan dengan sudut 

bibir sangat ditekuk ke bawah dagu hingga menangis dan memiliki skor 5 

Adapun instrumen pendukung lainnya yaitu buku mewarnai dan pensil 

warna / krayon. 

3.5 Prosedur Pengambilan Data 

a. Tahap persiapan 

1. Mahasiswa (i) mengajukan judul terkait studi kasus yang akan diteliti 

dan mengajukan intervensi berbasis Evidance Based Practice in 

Nursing (EBPN) kepada dosen yang ditunjuk sebagai dosen 

pembimbing. 

2. Mahasiswa (i) melakukan koordinasi dengan kepala ruangan Pinang 

RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar untuk menjelaskan 

prosedur studi kasus yang akan dilakukan. 

3. Mahasiswa (i) menjelaskan kepada pasien dan keluarga terkait tindakan 

yang akan dilakukan. 

4. Mahasiswa (i) menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam 

melakukan coloring therapy. 

b. Pengumpulan data 

Pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara. 

c. Penyusunan laporan 

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah. 

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

Studi kasus ini dilakukan di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota 

Makassar tepatnya di ruang perawatan anak Pinang dan studi kasus ini telah 

dilakukan pada bulan Desember 2022. 
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3.7 Analisis Data dan Penyajian Data 

Analisis data adalah serangkaian kegiatan untuk meninjau, 

mengelompokkan, mensistematisasikan, menafsirkan, dan memvalidasi data 

sehingga suatu fenomena memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah. 

Analisis data disebut juga sebagai pengolahan data dan interpretasi data 

(Siyoto & Sodik, 2015). Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan 

gambaran hasil studi kasus yang dirumuskan dalam tujuan penulisan dan 

untuk menarik kesimpulan studi kasus secara umum yang memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu yang relevan (Notoatmodjo, 2012). 

Analisis data dilakukan sejak peneliti turun praktek kelapangan, mulai 

dari awal pengumpulan data hingga semua data terkumpul. Analisis data 

dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta melalui pengkajian keperawatan, 

membandingkan dengan teori yang ada dan dituangkan melalui opini 

pembahasan. Teknik yang digunakan yaitu dengan menarasikan jawaban 

yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

kemudian akan diinterpretasikan oleh peneliti untuk memberikan intervensi 

terkait masalah yang ditemukan. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data 

dimana data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif serta sintesis 

kemudian dikemukakan dalam memberikan interpretasi hasil. 

3.8 Etika Studi Kasus 

Dalam melakukan studi kasus, seorang peneliti harus berpedoman pada 

Kode Etik yang merupakan pedoman etik yang berlaku dalam setiap kegiatan 

studi kasus yang melibatkan peneliti, pihak-pihak yang diteliti, dan 

masyarakat yang akan menerima dampak dari hasil studi kasus (Notoatmodjo, 

2012). Prinsip-prinsip etika dalam melakukan studi kasus ini digunakan untuk 

melindungi subyek atau pasien dari berbagai kekhawatiran dan implikasi 

yang muncul selama kegiatan studi kasus. Menurut Nursalam (2016), prinsip 

etika dalam penelitian dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu prinsip 

manfaat, prinsip menghargai hak-hak subjek, dan prinsip keadilan. Dalam 

studi kasus ini, peneliti menyoroti bahwa ada beberapa etik yang perlu 

difokuskan yaitu: 
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a. Beneficience (Manfaat) dan Non Maleficence (Tidak Merugikan) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat pada umumnya dan pihak yang disurvei pada 

khususnya. Manfaat yang diharapkan dari studi kasus ini antara lain hasil 

studi kasus dapat menambah pengetahuan tentang efektivitas coloring 

therapy pada asuhan keperawatan anak penyakit kronis dengan diagnosa 

medis nefroblastoma yang mengalami kecemasan akibat hospitalisasi dan 

menjadi masukan serta sumber informasi bagi rumah sakit khususnya di 

bidang keperawatan dan pelayanan, mengurangi angka kecemasan anak 

akibat hospitalisasi di berbagai fasilitas kesehatan. Dalam studi kasus ini, 

peneliti memiliki kewajiban untuk tidak membahayakan subyek penelitian. 

Subyek dapat memilih untuk berpartisipasi dalam studi kasus tanpa risiko 

yang merugikan. Studi kasus ini berupaya untuk menghindari kerugian 

fisik, psikologis, sosial dan ekonomi pada subyek. 

b. Anomity (Tanpa Nama) dan Confidentiality (Kerahasiaan) 

Anomity adalah ukuran kerahasiaan, peneliti tidak akan memberikan 

nama subyek, sehingga subyek hanya akan dituliskan inisialnya pada 

laporan studi kasus ini. Peneliti tidak memberikan informasi mengenai 

identitas dan kerahasiaan subyek. Dengan kata lain, informasi yang 

diperoleh peneliti tidak akan dibagikan kepada orang lain dan hanya akan 

digunakan untuk kepentingan karya tugas akhir. Seperti dalam penelitian 

ini, hanya beberapa huruf pertama dari nama yang digunakan untuk 

melindungi kerahasiaan subyek penelitian. Dalam studi kasus ini, peneliti 

harus menghormati hak-hak subyek atau pasien tersebut. 

c. Justice (Adil) 

Prinsip keadilan yang ditekankan dalam studi kasus ini adalah 

peneliti menjamin perlakuan dan manfaat yang sama bagi semua elemen 

atau subjek penelitian. Dalam hal ini juga peneliti tidak akan melakukan 

diskriminasi terhadap subjek baik dari segi gender, agama, etnis, dan 

sebagainya.  
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BAB IV 

LAPORAN KASUS 

4.1 Pengkajian 

I. Biodata 

A. Identitas Klien 

Nama   : An. M.I.H 

TTL/Usia  : Kolaka, 28 Mei 2019 / 3 Tahun 6 Bulan 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Agama  : Islam 

Pendidikan  : Belum Sekolah 

Alamat  : Jl. Teluno Poros 

Tanggal Masuk  : 23 Desember 2022 

Tanggal Pengkajian : 27 Desember 2022 

Diagnosa Medik  : Tumor Intraabdomen Of Causa   

Nefroblastoma Sinistra Grade III 

B. Identitas Orang Tua 

1. Ayah 

Nama  : Tn. G 

Usia  : 36 Tahun 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan : Petani 

Agama  : Islam 

Alamat  : Kolaka 

2. Ibu 

Nama  : Ny. H 

Usia  : 39 Tahun 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan : IRT 

Agama  : Islam 

Alamat  : Kolaka 
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C. Identitas Saudara Kandung 

Tabel 4.1 Identitas Saudara Kandung 

No. Nama Usia Hubungan Status Kesehatan 

1. An. Z 11 Tahun Saudara Sehat 

2. An. R 7 Tahun Saudari Sehat 

3. An. M.I.H 3 Tahun 6 Bulan Pasien Sakit  

4. An. U 3 Tahun 6 Bulan Saudara 

Kembar 

Sehat 

II. Keluhan Utama / Alasan Masuk Rumah Sakit : Lemah 

Ibu pasien mengatakan penyakit yang diderita anaknya sudah sejak ± 1 

bulan yang lalu, kemudian pada awal Desember ± 3 minggu yang lalu 

dilakukan operasi pengangkatan ginjal kiri. Anak nampak lemah dan 

kurus. 

III. Riwayat Kesehatan 

A. Riwayat Kesehatan Sekarang 

Anak laki-laki dirujuk oleh dokter spesialis dari Rumah Sakit 

Bahteramas Kendari dengan diagnosis nephroblastoma sinistra 

stadium III + peripheral artery disease + anemia + gizi buruk untuk 

menjalani kemoterapi dan evaluasi lebih lanjut oleh bedah vaskuler. 

Ada benjolan dialami sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit. 

kemudian pada awal desember telah dilakukan operasi pengangkatan 

ginjal kiri. Pasien sulit menggerakkan kedua kaki dan muncul 

kehitaman pada kedua ibu jari kaki setelah menjalani operasi hingga 

saat ini. Tidak demam, Tidak kejang, ada riwayat batuk sejak 10 hari 

yang lalu sebelum masuk rumah sakit, tidak sesak, tidak muntah, anak 

malas makan dan minum, buang air besar biasa kuning, buang air 

kecil kuning kesan cukup. Ibu pasien mengatakan anaknya sering 

mengeluh sakit pada bagian kedua paha dan kaki, anak nampak sulit 

menggerakkan ekstremitas bawah. Ibu pasien mengatakan anak 

kurang nafsu makan, pasien nampak kurus, ada iga gambang. 

B. Riwayat Kesehatan Lalu (Khusus untuk anak usia 0-5 tahun) 

1. Prenatal care  

a. Pemeriksaan kehamilan : Ibu pasien mengatakan rutin periksa 

kehamilan setiap bulan 
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b. Keluhan selama hamil : (Perdarahan/ PHS/ Infeksi/ Ngidam/ 

Muntah- muntah/ Demam/ Perawatan selama hamil)  

c. Riwayat : Terkena sinar: Tidak pernah ; Terapi obat: Tablet 

tambah darah 

d. Kenaikan BB selama hamil : Ibu pasien mengatakan sebelum 

hamil berat badannya 65 Kg, tetapi saat hamil berat badannya 

menjadi 80 Kg 

e. Imunisasi TT : Ibu pasien mengatakan pernah diberikan 

imunisasi TT pada kehamilan pertamanya 

f. Golongan darah ibu : A           ; Golongan darah ayah : B 

2. Natal  

a. Tempat melahirkan : RS Bahteramas ;   Klinik : -     ; Rumah : - 

b. Lama dan jenis persalinan : Ibu pasien mengatakan bahwa ia 

menjalani operasi caesar, ia melahirkan anak kembar dimana 

selang persalinan bayi pertama dan kedua sekitar 5 menit. Ibu 

pasien juga mengatakan saat itu tekanan darahnya tinggi, sekitar 

160 mmHg (Spontan/ Forceps/ Operasi/ Lain-lain)  

c. Penolong persalinan :  (Dokter/ Bidan/ Dukun)  

d. Cara untuk memudahkan persalinan : Tidak diketahui  (Drips/ 

Obat perangsang)  

e. Komplikasi waktu lahir : Robek perineum: Tidak ada (Operasi 

Sc) ; Infeksi nifas : Tidak ada infeksi  

3. Post natal  

a. Kondisi bayi : BB lahir : 3000 gram; PB : Ibu Pasien 

mengatakan lupa 

b. Apakah anak mengalami : Penyakit kuning :Tidak ada ; 

Kebiruan : Tidak ada ; Kemerahan : Tidak ada ; Problem 

menyusui : Tidak ada ; BB tidak stabil : BB normal (Untuk 

semua Usia)  

▪ Penyakit yang pernah dialami :  (Batuk/ Demam/ Diare/ 

Kejang/ Lain- lain)  
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▪ Kecelakaan yang dialami : Tidak pernah (Jatuh/ Tenggelam/ 

Lalu lintas/ Keracunan)  

▪ Pernah alergi : Tidak pernah (Makanan/ Obat–obatan/ Zat/ 

Subtansi kimia/ Textil)  

▪ Komsumsi obat-obatan bebas : Tidak pernah 

▪ Perkembangan anak dibanding saudara-saudaranya : (Lambat/ 

Sama/ Cepat). 

C. Riwayat Kesehatan Keluarga 

1. Penyakit anggota keluarga : Ibu Pasien ada riwayat hipertensi 

(Alergi/ Asma/ TBC/ Hipertensi/ Penyakit jantung/ Stroke/ 

Anemia/ Hemofilia/ Artritis/ Migrain/ DM/ Kanker/ Jiwa). 

2. Genogram  

 

G1 

 

 

 

                                                                                                               

G2                                                                                             

 

 

  

                                                                                                                                         

G3 

Keterangan : 

 : Perempuan    : Garis Keturunan 

 

 : Laki-Laki    : Garis Pernikahan 

 

 : Pasien    : Meninggal 

 

  ? : Umur Tidak Diketahui  : Tinggal Serumah 

G1 : Nenek dari ibu pasien sudah meninggal dan kakek dari ibu pasien 

masih hidup. Sedangkan Kakek dari ayah pasien sudah meninggal dan 

 ? ?  

39 ? ? 36 ? 

11 3,6 3,6 7 
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nenek dari ayah pasien masih hidup. Keluarga pasien menyatakan 

tidak ada penyakit penyerta baik menular ataupun menurun dari kakek 

dan nenek pasien. Beliau meninggal karena faktor usia. 

G2 : Kedua orang tua pasien masih hidup. Ibu pasien berusia 39 tahun 

merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara sedangkan ayah pasien 

berumur 36 tahun merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ayah 

pasien dalam kondisi sehat, sedangkan ibu pasien ada riwayat 

hipertensi, Ibu menyatakan bahwa tekanan darahnya sering naik turun. 

G3 : Pasien merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Ibu pasien 

mengatakan tidak ada keluarga yang memiliki penyakit yang sama 

dengan pasien. Pasien merupakan anak lahir kembar, saudara kembar 

pasien tidak memiliki penyakit yang sama dengan pasien dan dalam 

kondisi sehat. 

IV. Riwayat Imunisasi 

Tabel 4.2 Riwayat Imunisasi 

No. Jenis Imunisasi Usia Pemberian Reaksi Setelah 

pemberian 

1 BCG 1 Bulan - 

2 DPT (I, II, III) 2, 3 Bulan - 

3 Polio (I, II, III, IV) 1, 2, 3 Bulan - 

4 Campak - - 

5 Hepatitis < 24 Jam - 

 

V. Riwayat Tumbuh Kembang 

A. Pertumbuhan Fisik  

1. Berat badan : Berat Badan saat di UGD 12,5 Kg, Saat ini berat 

badan anak yaitu 9,8 Kg (dibawah -3 SD) atau berat badan 

sangat kurang.  

2. Tinggi badan : 92 Cm  

B. Waktu tumbuh gigi : Umur 9 bulan                                      

C. Perkembangan Tiap tahap Usia Anak Saat  

1. Berguling : 4 Bulan 

2. Duduk : 5 Bulan 

3. Merangkak : 5 Bulan 

4. Berdiri : 9 Bulan 
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5. Berjalan : 11 Bulan 

6. Senyum kepada orang lain pertama kali : Lupa 

7. Bicara pertama kali : Lupa 

8. Berpakaian tanpa bantuan : Ibu mengatakan usia 2 tahun 

VI. Riwayat Nutrisi 

A. Pemberian ASI  

1. Pertama kali disusui : Awal lahir  

2. Cara pemberian : Setiap kali menangis : Iya  ; Terjadwal:-  

3. Lama pemberian : 2 Bulan/ Tahun  

B. Pemberian Susu Formula  

1. Alasan pemberian : Pemberian ASI dihentikan karena sudah 

tidak keluar 

2. Jumlah pemberian : Lupa 

3. Cara pemberian : Dengan dot : Iya ; Sendok :- ; Dan lain-lain : - 

C. Pola perubahan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini  

Tabel 4.3 Pola Perubahan Nutrisi 

Usia Jenis Nutrisi Lama Pemberian 

0 – 4 Bulan 

 

4 – 12 Bulan 

 

Saat Ini 

ASI dan Susu Formula 

 

Susu Formula dan 

MPASI 

Makan biasa 3 x 300 

kkal dan Susu F100 5 x 

120 

ASI diberikan selama 2 

Bulan, Setelah itu diberi 

Susu Formula 

Sejak umur 5 bulan 

 

Saat sakit sekarang ini 

 

VII. Riwayat Psikososial 

A. Apakah anak dan orang tua tinggal di :  (Rumah sendiri/ Kontrak)  

B. Lingkungan berada di :(Kota/ Setengah kota/ Desa)  

C. Apakah rumah : Dekat dengan sekolah : Iya ; Memiliki ruang 

bermain : Tidak ada Memiliki kamar tidur sendiri: Tidak ada 

D. Apakah ada tangga yang bisa membahayakan anak : Iya 

E. Hubungan antar anggota keluarga : Harmonis: Iya ;  Berjauhan: 

Tidak   

F. Pengasuh anak (Orang tua/ Baby siter/ Pembantu/ 

Nenek/Kakek/dan lain-lain) 
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VIII. Riwayat Spiritual 

A. Support sistem dalam keluarga : Orang tua, saudara, dan sanak 

keluarga 

B. Kegiatan Keagamaan : Tidak ada, Ibu mengatakan anaknya belum 

terlalu mengerti soal beribadah. 

IX. Reaksi Hospitalisasi 

A. Pengalaman keluarga tentang sakit dan rawat inap  

1. Mengapa ibu membawa anaknya ke RS : Karena anak 

mengalami sakit  

2. Apakah dokter menceritakan tentang kondisi anak (Ya/ Tidak)  

3. Bagaimana perasaan orang tua saat ini. (Cemas/ Takut/ 

Khawatir/ Biasa)  

4. Apakah orang tua akan selalu berkunjung (Ya/ Kadang-kadang/ 

Tidak)  

5. Siapa yang akan tinggal dengan anak (Ayah/ Ibu/ Kakak/ Lain-

lain)  

B. Pemahaman anak tentang sakit dan rawat inap  

1. Mengapa keluarga/ orang tua membawa kamu ke RS ?  

Anak belum mengerti terkait kondisi kesehatannya saat ini. 

2. Menurutmu apa penyebab kamu sakit ?  

Anak berusia 3 tahun 6 bulan belum mengerti terkait penyebab 

perubahan kondisi kesehatannya saat ini. 

3. Apakah dokter menceritakan keadaanmu ?  

Kondisi pasien hanya diceritakan kepada kedua orang tuanya 

karena anak belum mengerti terkait kondisinya saat ini. 

4. Bagaimana rasanya dirawat di RS : (Bosan/ Takut/ Senang/ 

Lain-lain), anak mengatakan takut, anak nampak gelisah saat 

diajak berinteraksi, kontak mata anak kurang, anak nampak 

murung dan sering menunduk, selain itu anak biasanya 

menangis ketika akan diberikan tindakan perawatan, 
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berdasarkan facial image scale anak mengalami kecemasan 

sedang dengan ekspresi wajah berada di angka 4. 

X. Aktivitas Sehari-Hari 

A. Nutrisi 

Tabel 4.4 Status Nutrisi 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Selera makan Ibu pasien mengatakan 

sebelum sakit anaknya 

memang malas makan 

Saat sakit nafsu makan 

menurun 

2. Menu makan Menu biasa  Nasi, lauk, sayur 

3. Frekuensi makan 2-3 x sehari 3 x sehari, makanan 

tidak pernah 

dihabiskan, anak 

hanya menghabiskan 3 

sendok makan 

4. Makanan pantangan Tidak ada Tidak ada 

5. Pembatasan pola makan Tidak ada Tidak ada 

6. Cara makan Makan seperti 

biasanya 

Pasien disuapi oleh 

ibunya 

7. Ritual saat makan Tidak ada Tidak ada 

B. Cairan 

Tabel 4.5 Status Cairan 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Jenis minuman Air putih dan Susu 

cap enak 

Air putih dan Susu 

F100  

2. Frekuensi minum Ibunya mengatakan 

minum cukup kira-

kira 4-5 gelas sehari 

Air putih cukup  

Susu F100 5 x 120 

3. Kebutuhan cairan Tidak diketahui Tidak diketahui 

4. Cara pemenuhan Minum air Minum air, susu, dan 

terpasang infus kaen 

3B pada tangan kiri 

C. Eliminasi (BAB dan BAK) 

Tabel 4.6 Status Eliminasi 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

BAB 

1. Tempat pembuangan WC Menggunakan popok 

2. Frekuensi (waktu) Rutin kesan normal 1-2 x sehari 

3. Konsistensi Normal Sedikit dan berbutir-

butir 

4. Kesulitan Tidak ada Perut agak kembung 

5. Obat pencahar Tidak ada Tidak ada 

BAK 
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1. Tempat pembuangan WC Menggunakan popok 

2. Frekuensi Rutin kesan normal Ganti popok 5x sehari 

3. Warna dan bau Normal Normal 

4. Volume Tidak diketahui Tidak diketahui 

5. Kesulitan Tidak ada Tidak ada 

D. Istirahat Tidur 

Tabel 4.7 Status Istirahat dan Tidur 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Jam tidur 

a. Siang 

 

 

b. Malam 

 

Jarang tidur siang 

 

 

Tidur malam dari jam 

8-9 

 

Tidur siang sebentar 

sekitar <1 jam 

Selama sakit pasien 

juga tidur dari jam 8 

malam 

2. Pola tidur Nyenyak Sering terbangun 

malam ketika merasa 

nyeri 

3. Kebiasaan sebelum 

tidur 

  Menonton Tidak ada 

4. Kesulitan tidur   Tidak ada Ada karena nyeri 

E. Olahraga 

Tabel 4.8 Status Olahraga 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Program olahraga Tidak ada Tidak ada 

2. Jenis dan frekuensi Tidak ada Tidak ada 

3. Kondisi setelah 

olahraga 

Tidak ada Tidak ada 

F. Personal Hygiene 

Tabel 4.9 Status Personal Hygiene 

No 

Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Mandi 

a. Cara 

b. Frekuensi 

c. Alat mandi 

 

Mandi mandiri 

2x sehari 

Sabun, shampo, sikat 

gigi, pasta gigi, 

handuk 

 

Diseka-seka 

1x sehari 

Tisu basah dan kering 

2. Cuci rambut 

a. Frekuensi 

b. cara 

 

2x sehari 

Diusap 

 

Tidak pernah 

Tidak pernah 
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3. Gunting kuku 

a. Frekuensi 

 

b. cara 

 

1x seminggu 

 

Seperti biasanya 

 

Kadang-kadang ketika 

terlihat panjang 

Seperti biasanya 

4. Gosok gigi 

a. Frekuensi 

b. cara 

 

2x sehari 

Seperti biasanya 

 

Tidak pernah 

Tidak pernah 

G. Aktivitas / Mobilitas Fisik 

Tabel 4.10 Status Aktivitas / Mobilitas Fisik 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

 1. Kegiatan sehari-hari Bermain bersama 

saudaranya 

Pasien nampak banyak 

berbaring di tempat 

tidur, Ibu pasien 

mengatakan bahwa 

anaknya dibantu total 

dalam melakukan 

aktivitas 

 2. Pengaturan jadwal 

harian 

Tidak ada jadwal 

khusus 

Tidak ada jadwal 

 3. Penggunaan alat bantu 

aktivitas 

Tidak ada Tidak ada 

 4. Kesulitan pergerakan 

tubuh 

Tidak ada Kaki belum bisa 

digerakkan 

H. Rekreasi 

Tabel 4.11 Status Rekreasi 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Perasaan saat sekolah Pasien belum sekolah Belum sekolah 

2. Waktu luang Bermain dengan 

saudaranya 

Hanya berbaring di 

tempat tidur 

3. Perasaan setelah 

rekreasi 

Tidak pernah rekreasi Tidak pernah rekreasi, 

anak perlu istirahat 

total 

4. Waktu senggang 

keluarga 

Bermain dan bercerita 

bersama anak 

Menjaga anaknya yang 

sedang sakit 

5. Kegiatan hari libur Bermain Tidak ada 

XI. Pemeriksaan Fisik 

A. Keadaan umum : Pasien nampak lemah dan sakit berat (Baik/ 

Lemah/ Sakit berat)  

B. Tanda-tanda vital  

1. S u h u : 37
o
C 

2. N a d i : 180 x/mnt 

3. Respirasi : 28 x/mnt 
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4. Tekanan darah : 90/80 mmHg 

C. Antropometri  

1. Tinggi Badan : 92 cm 

2. Berat Badan : 9,8 kg (Ibu pasien mengatakan sebelum sakit 

berat pasien 12,5 kg) 

3. Lingkar lengan atas : 13 cm 

4. Lingkar kepala : 47 cm 

5. Lingkar dada : 49 cm 

6. Lingkar perut : 51 cm 

7. Skin fold : Tidak dikaji 

D. Sistem pernapasan  

1. Hidung : Bentuk (Simetris kiri-kanan/ Tidak); Pernapasan 

cuping hidung : Tidak ada ; Secret : Tidak ada ; Polip : Tidak 

ada ; Epistaksis : Tidak ada ; Nyeri dihidung : Tidak ada ; 

Trauma :  Tidak ada ; Mimisan : Tidak ada. 

2. Leher : Pembesaran kelenjar : Tidak ada ; Tumor : Tidak ada  

3. Dada  

a. Bentuk dada (Normal chest/ Barrel chest/ Pigeon chest)  

b. Perbandingan ukuran AP dengan transversal : Normal 

c. Gerakan dada : Simetris : Iya ; Terdapat retraksi otot Bantu 

pernapasan : Tidak ada  

d. Suara napas (VF / Ronchi/ Wheezing/ Stridor/ Rales)  

4. Apakah ada Clubbing finger : Tidak ada 

E. Sistem Cardio Vaskuler  

1. Conjunctiva : (Anemia/ tidak); Bibir : Nampak kering (Pucat/ 

cyanosis); Arteri carotis : berdenyut (Kuat/ lemah), Tekanan 

vena jugularis  (Meninggi/ tidak) 

2. Ukuran jantung (Normal/ Membesar/ IC atau apex)  

3. Suara jantung : S1: Vesikuler ; S2: Vesikuler; Bising aorta: 

Normal 

4. Capillary Refilling Time : < 2 detik  
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F. Sistem Pencernaan  

1. Sklera : (Ikterus/ tidak); Bibir: (Lembab/ Kering/ Pecah-pecah); 

Labio skizis (Ada/ Tidak)  

2. Mulut : Stomatitis : Tidak ada ; Palato skizis: Tidak ada ; 

Jumlah gigi : Lengkap ; Kemampuan menelan : Ibu 

mengatakan anaknya mampu menelan namun kurang nafsu 

makan (Baik/ sulit)  

3. Gaster : Nampak (Kembung/ nyeri) ,  

4. Abdomen : Hati: (Teraba/ Tidak); Lien; (Teraba/ Tidak); ginjal: 

kanan (Teraba/ Tidak); Gerakan peristaltic : 5 kali per menit 

5. Anus : (Lecet/ tidak); Haemoroid .... (ada/ tidak)  

G. Sistem penglihatan  

Bentuk mata (Simetris kiri-kanan / Tidak ), Kongjungtiva (Anemis/ 

Tidak), Skelera (Ikterik/ Tidak) 

H. Sistem pendengaran  

Bentuk Telinga: Bentuk (Simetris kiri-kanan/ Tidak) Keadaan daun 

telinga: normal dan bersih; Kanal auditoris: (Bersih/ tidak); 

Serumen: Tidak ada 

I. Sistem saraf  

1. Fungsi cerebral  

a. Status mental : Oreintasi: Baik ; Daya ingat : Baik ; 

Perhatian dan perhitungan : Baik ; Bahasa : Baik 

b. Kesadaran : Eyes: 4 ; Motorik: 6 ; Verbal: 5 ; dengan  

GCS: 15  

c. Bicara (Ekspresif/ Resiptive) 

2. Fungsi cranial  

a. N. I : Anak mampu membedakan berbagai macam bau 

(Ya/Tidak)  

b. N. II : Visus : Baik ; Lapang pandang: Baik 

c. N. III, IV, VI: Gerakan bola mata : Normal kanan dan kiri ; 

Pupil (Isokor/ anisokor)  
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d. N. V : Sensorik: Baik ; Motorik: Baik 

e. N. VI : Otonom: Baik ; Motorik: Baik 

f. N. VIII : Pendengaran : Baik ; Keseimbangan: Pasien tidak 

mampu menggerakkan kedua kakinya sehingga pasien tidak 

mampu berdiri dan mengganggu keseimbangannya 

g. N. IX : Anak mampu membedakan rasa asin/ manis/ pahit : 

Iya 

h. N. X : Gerakan uvula: Baik ; Rangsang muntah/ menelan: 

Baik 

i. N. XI : Sternocledomastoideus: Baik ; Trapesius: Baik 

j. N. XII : Gerakan lidah : Baik  

3. Fungsi motorik : Massa otot: Baik ; Tonus otot: Lemah ; 

Kekuatan otot: 4 4 

       1 1 

4. Fungsi sensorik : Suhu: 37
o
C ; Nyeri: Skala 2 (Face scale); 

Getaran: Tidak ada tremor 

5. Fungsi cerebellum : Koordinasi : Baik ; Keseimbangan: Pasien 

tidak mampu berdiri 

6. Refleks : Bisep: Normal ; Trisep: Normal ; Patella: Tidak dapat 

dikaji ; Babinski: Ada 

7. Iritasi meningen : Kaku kuduk: Tidak ada ; Laseque sign: 

Normal ; Brudzinki I/II: Normal 

J. Sistem Muskuloskeletal  

1. Kepala : Bentuk kepala : Normo Chepal (Mikro/ Makro); 

Lingkar Kepala : 47 cm  

2. Vertebrae : Normal (Scoliosis/ Lordosis/ Kyposis); Gerakan: 

Baik 

3. Pelvis : Gaya jalan: Tidak mampu berjalan; Gerakan: Gerakan 

terbatas; ROM : Pasif ; Trendelenberg test : Tidak dikaji ; 

Ortolani/ Barlow: Tidak dikaji 
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4. Lutut : (Bengkak/ Kaku); Gerakan: Terbatas ; Mc Murray test : 

Tidak dikaji  

5. Ballotement test 

a) Kaki : nampak kaku (Bengkak/ Tidak); Gerakan: Terbatas 

atau ROM pasif pada ektreitas bawah; Kemampuan jalan: 

Tidak mampu berjalan 

b) Tangan : Normal (Bengkak/ Tidak); Gerakan: Normal ; 

ROM : Aktif  

K. Sistem Integumen  

1. Rambut : Warna: Hitam kecoklatan ; Mudah dicabut (Ya/ 

Tidak)  

2. Kulit : Warna : Coklat ; Temperatur: 37
o
C; Kelembaban: 

nampak lembab ; Bulu kulit: Tidak ada; Tahi lalat: Ada ; Ruam: 

Tidak ada ; Teksture: elastis 

3. Kuku : Warna: merah muda ; Permukaan kuku: Normal; 

Bentuk Kuku: Normal ; Mudah patah: Tidak ; Kebersihan: 

Kuku nampak panjang tetapi bersih 

L. Sistem Endokrin  

1. Kelenjar thyroid (Terjadi pembesaran/ tidak)  

2. Ekskresi urine berlebihan : Tidak (Poldipsi/ Poliphagia)  

3. Suhu tubuh yang tidak seimbang: Tidak ada ; Keringat 

berlebihan: Tidak ada 

4. Riwayat bekas air seni dikelilingi semut: Tidak ada 

M. Sistem Perkemihan  

1. Oedema palpebra: Tidak ada ; Moon face: Tidak ada ; Oedema 

anasarka: Tidak ada 

2. Keadaan kandung kemih: Baik 

3. Nocturia: Tidak ada ; Dysuria: Tidak ada ; Kencing batu: Tidak 

ada 

N. Sistem Reproduksi  

1. Wanita 
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a. Payudara : Putting: - ; Aerola mammae: - 

b. Labia mayora & minora : - ; Secret: - ; Bau: - 

2. Laki-Laki 

a. Keadaan glans penis : Baik ; Uretra: Baik ; Kebersihan: 

Bersih 

b. Testis sudah turun: Iya 

O. Sistem Imun  

1. Alergi : Tidak ada alergi (Cuaca/ Debu/ Bulu binatang/ Zat 

kimia)  

2. Penyakit yang berhubungan dengan perubahan cuaca : Tidak 

ada (Flu/ Urticaria/ Lain-lain)  

XII. Pemeriksaan Tingkat Perkembangan 

A. 0 – 6 Tahun  

Dengan menggunakan DDST  

1. Motorik kasar :  

Kondisi pasien secara umum lemah sehingga untuk penentuan 

DDST pada kategori motorik kasar secara garis besar pasien 

hanya dapat melakukan sebagian dikarenakan kondisi penyakit 

saat ini. Ibu pasien mengatakan sebelum sakit pasien sangat 

aktif dalam melakukan aktifitas seperti berjalan, berlari, 

melompat hingga berdiri dengan 1 kaki selama 6 detik. Dalam 

hal pernyataan ibu pasien, tumbuh kembang pasien untuk 

motorik kasar melebihi garis batas usia yang telah ditentukan. 

2. Motorik halus :  

Perkembangan motorik halus pasien sesuai dengan penilaian 

Denver yang bersinggungan garis usia pasien didapatkan pasien 

sudah mampu memilih garis yang lebih panjang, mencontoh 

membuat lingkaran, menggambar orang, menggoyangkan ibu 

jari, menara dari kubus dan mencontoh titik. Penilaian 3 

perkembangan yang tidak bersinggungan garis usia untuk 

bagian sebelah kiri pada pasien didapatkan pasien mampu 
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menyusun menara dari 6 kubus, menyusun menara dari 4 

kubus, pasien mampu meniru garis vertikal. Sedangkan untuk 

perkembangan bagian kanan yang tidak bersinggungan dengan 

garis usia pasien didapatkan pasien mampu mencontoh gambar 

segi empat yang ditunjukkan dan menggambar orang. 

3. Bahasa :  

Perkembangan bahasa pasien sesuai dengan penilaian Denver 

yang bersinggungan garis usia didapatkan pasien sudah 

mengetahui 2-3 kata sifat, mengartikan 5 kata, menyebut 4 

warna, mengerti 4 kata depan, bicara semua dimengerti, 

mengetahui 4 kegiatan, mengetahui kegunaan 2-3 benda, 

menghitung 1 kubus, dan menyebutkan satu warna. Penilaian 3 

perkembangan yang tidak bersinggungan pada garis usia untuk 

bagian sebelah kiri pasien didapatkan pasien mampu 

mengetahui 2 kegiatan, menyebutkan 4 gambar, dan bicara 

dengan dimengerti. Sedangkan untuk perkembangan bagian 

kanan yang tidak bersinggungan dengan garis usia pasien 

didapatkan pasien mampu menghitung 6 kubus, dan 

menyebutkan 2 kata yang berlawanan dan mengartikan 7 kata. 

4. Personal sosial : 

Keadaan umum pasien kurang kooperatif, pasien berdasarkan 

personal sosial kurang mencapai target sesuai dengan garis 

DDST tumbuh kembang anak. Pasien kurang mampu merespon 

dengan baik saat diberikan berbagai pertanyaan, tidak menyapa 

saat bertemu dengan orang baru serta serta memerlukan bantuan 

dalam memenuhi kebutuhannya seperti mengambil makan, 

berpakaian mengenakan celana dan baju perlu bantuan dan lain 

sebagainya. Selama sakit kondisi pasien agak lemah dan ibu 

pasien mengatakan pasien tidak terlalu mampu untuk 

mengunyah makanan dan menghalangi aktifitas sosial pasien 

selama hospitalisasi di ruang perawatan. 
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B. 6 tahun keatas  

Perkembangan kognitif : Belum dapat dikaji 

Perkembangan Psikoseksual : Belum dapat dikaji 

Perkembangan Psikososial : Belum dapat dikaji 

XIII. Test Diagnostik 

A. Pemeriksaan Laboratorium 

Tanggal : 23 Desember 2022 

Tabel 4.12 Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan Hasil Nilai Rujukan Satuan 

HEMATOLOGI 

Anemia 

RET 3,10 0,00-0,10 10^3/ul 

WBC 14,6 4,00-10,0 10^3/ul 

RBC 3,94 4,00-6,00 10^6/ul 

HGB 11,3 12,0-16,0 gr/dl 

HCT 32 37,0-48,0 % 

MCV 82 80,0-97,0 fL 

MCH 29 26,5-33,5 pg 

MCHC 35 31,5-35,0 gr/dl 

PLT 517 150-400 10^3/ul 

RDW-SD 15,3 37,0-54,0 fL 

RDW-CV  10,0-15,0  

PDW 8,2 10,0-18,0 fL 

MPV 8,5 6,50-11,0 fL 

P-LCR  13,0-43,0 % 

PCT 0.00 0,15-0,50 % 

NEUT 74,3 52,0-75,0 % 

LYMPH 19,3 20,0-40,0 % 

MONO 5,4 2,00-8,00 10^3/ul 

EO 0,6 1,00-3,00 10^3/ul 

BASO 0,4 0,00-0,10 10^3/ul 

LED I - (L < 10, P < 20) 10^3/ul 

LED Jam II -  mm 

KIMIA DARAH  

Glukosa 

GDS 106 140 mg/dl 

Fungsi Ginjal 

Ureum 53 10-50 mg/dl 

Kreatinin 0,34 L (<1,3) ; P (<1,1) mg/dl 

Fungsi Hati 

SGOT 46 <38 U/L 

SGPT 101 <41 U/L 

Albumin 4,1 3,5-5,0 gr/dl 

Elektrolit 

Natrium 133 136-145 mmol/l 

Kalium 3,1 3,5-5,1 mmol/l 

Klorida 97 97-111 mmol/l 
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Tanggal : 23 Desember 2022 

Pemeriksaan Hasil Nilai Rujukan Satuan 

IMUNOSEROLOGI 

Imunoserologi Lain 

CRP Kuantitatif 10,7 < 5 mg/l 

Prokalsitonin 0,11 < 0,05 ng/ml 

 

B. Pemeriksaan Radiologi 

Foto Thoraks PA/AP 

Tanggal : 23 Desember 2022 

2. Posisi asimetris, kondisi foto baik, inspirasi cukup 

3. Tampak bercak infiltrat parahilar dan paracardial kedua paru 

4. Cor : kesan normal, aorta normal 

5. Kedua sinus dan diafragma baik 

6. Tulang-tulang intak 

7. Jaringan lunak sekitar kesan baik 

Kesan :  

8. Pneumonia bilateral 

9. Cor normal 

XIV. Terapi Saat Ini 

Tabel 4.13 Terapi  

Jenis Terapi Dosis Rute 

Pemberian 

Indikasi 

Vit C 50 mg / 12 jam Oral Antioksidan untuk 

meningkatkan kekebalan 

tubuh 

Ceftriaxone 950 gram/24 jam IV Untuk mengatasi penyakit 

akibat infeksi bakteri 

Gentamicin 25 mg/12 jam IV Antibiotik yang digunakan 

untuk mengobati infeksi 

bakteri 

Vit B Comp 1 Tab / 24 jam  Oral Membantu memenuhi 

kebutuhan vitamin B 

Vit A 200.000u/24 jam Oral Nutrisi penting untuk organ 

penglihatan, pertumbuhan 

tubuh, pembelahan sel, 

kesehatan sistem reproduksi 

dan menunjang sistem 

kekebalan tubuh 

Asam Folat 5 mg/24 jam Oral Untuk menjaga daya tahan 

tubuh 

 



74 
 

 
 

KLASIFIKASI DATA 

Tabel 4.14 Klasifikasi Data 

Data Subjektif Data Objektif 

1. Anak belum mengerti terkait kondisi 

kesehatannya saat ini 

2. Anak mengatakan takut 

3. Anak malas makan dan minum 

4. Ibu pasien mengatakan anaknya kurang 

nafsu makan 

5. Ibu pasien mengatakan anaknya sering 

mengeluh sakit pada bagian kedua paha 

dan kaki 

6. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya 

dibantu total dalam melakukan aktivitas 

 

1. Anak nampak gelisah saat diajak 

berinteraksi 

2. Kontak mata anak kurang  

3. Anak nampak murung dan sering 

menunduk 

4. Anak biasanya menangis ketika akan 

diberikan tindakan perawatan 

5. Berdasarkan facial image scale anak 

mengalami kecemasan sedang dengan 

ekspresi wajah berada di angka 4 

6. Anak nampak lemah dan kurus 

7. Ada iga gambang 

8. Berat Badan saat di UGD 12,5 Kg, Saat 

ini berat badan anak yaitu 9,8 Kg 

(dibawah -3 SD) atau berat badan sangat 

kurang 

9. Makanan tidak pernah dihabiskan, anak 

hanya menghabiskan 3 sendok makan 

10. Anak nampak sulit menggerakkan 

ekstremitas bawah 

11. Pasien nampak banyak berbaring di 

tempat tidur 

12. Pasien tidak mampu berdiri dan berjalan 

13. Kaki nampak kaku  

14. Gerakan terbatas atau ROM pasif pada 

ektreitas bawah 

15. Tonus otot lemah 

16. Kekuatan otot: 4   4 

                1   1 

17. S u h u : 37
o
C 

N a d i : 180 x/mnt 

Respirasi : 28 x/mnt 

Tekanan darah : 90/80 mmHg 

 

KATEGORISASI DATA 

Tabel 4.15 Kategorisasi Data 

Kategorisasi dan Sub Kategorisasi Data Subjektif dan Objektif 

Fisiologis 

Respirasi - 

Sirkulasi 

S u h u : 37
o
C 

N a d i : 180 x/mnt 

Respirasi : 28 x/mnt 

Tekanan darah : 90/80 mmHg 

Nutrisi dan Cairan 

DS : 

1. Anak malas makan dan minum 

2. Ibu pasien mengatakan anak kurang 

nafsu makan 

DO : 

1. Anak nampak lemah dan kurus 

2. Ada iga gambang 
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3. Berat Badan saat di UGD 12,5 Kg, Saat 

ini berat badan anak yaitu 9,8 Kg 

(dibawah -3 SD) atau berat badan sangat 

kurang 

4. Makanan tidak pernah dihabiskan, anak 

hanya menghabiskan 3 sendok makan 

Eliminasi - 

Aktivitas dan Istirahat 

DS : 

1. Ibu pasien mengatakan anaknya sering 

mengeluh sakit pada bagian kedua paha 

dan kaki 

2. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya 

dibantu total dalam melakukan aktivitas 

DO : 

1. Anak nampak sulit menggerakkan 

ekstremitas bawah 

2. Pasien nampak banyak berbaring di 

tempat tidur 

3. Pasien tidak mampu berdiri dan berjalan 

4. Kaki nampak kaku  

5. Gerakan terbatas atau ROM pasif pada 

ektreitas bawah 

6. Tonus otot lemah 

7. Kekuatan otot: 4    4 

                1    1 

Neurosensory - 

Reproduksi dan Seksualitas - 

Psikologis 

Nyeri dan Kenyamanan - 

Integritas Ego 

DS : 

1. Anak belum mengerti terkait kondisi 

kesehatannya saat ini 

2. Anak mengatakan takut 

DO : 

1. Anak nampak gelisah saat diajak 

berinteraksi 

2. Kontak mata anak kurang  

3. Anak nampak murung dan sering 

menunduk 

4. Anak biasanya menangis ketika akan 

diberikan tindakan perawatan 

5. Berdasarkan facial image scale anak 

mengalami kecemasan sedang dengan 

ekspresi wajah berada di angka 4 

Pertumbuhan dan 

Perkembangan 

3 Tahun 6 Bulan 

Perilaku 
Kebersihan Diri - 

Penyuluhan dan Pembelajaran - 

Relasional Interaksi Sosial - 

Lingkungan Keamanan dan Proteksi - 
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ANALISIS DATA 

Tabel 4.16 Analisis Data 

No. Data Etiologi Masalah 

Keperawatan 

1 DS : 

1. Anak belum mengerti terkait 

kondisi kesehatannya saat ini 

2. Anak mengatakan takut 

DO : 

1. Anak nampak gelisah saat diajak 

berinteraksi 

2. Kontak mata anak kurang  

3. Anak nampak murung dan sering 

menunduk 

4. Anak biasanya menangis ketika 

akan diberikan tindakan 

perawatan 

5. Berdasarkan facial image scale 

anak mengalami kecemasan 

sedang dengan ekspresi wajah 

berada di angka 4 

6. S u h u : 37
o
C 

N a d i : 180 x/mnt 

Respirasi : 28 x/mnt 

Tekanan darah : 90/80 mmHg 

Kelainan genetika 

 

Poliferasi patologik 

blastoma 

 

Tubuh dan glomerulus 

tidak berdifusi dengan 

baik pada kehamilan 

 

Blastoma renalis di 

janin 

 

Tumor wilms / 

nefroblastoma 

 

Adanya massa di 

abdomen 

 

Rencana pembedahan / 

hospitalisasi jangka 

panjang 

 

Kurang pengetahuan 

 

Gelisah, cemas, sulit 

tidur, menangis 

 

Ansietas 

Ansietas 

2 DS : 

1. Anak malas makan dan minum 

2. Ibu pasien mengatakan anak 

kurang nafsu makan 

DO : 

1. Anak nampak lemah dan kurus 

2. Ada iga gambang 

3. Berat Badan saat di UGD 12,5 

Kg, Saat ini berat badan anak 

yaitu 9,8 Kg (dibawah -3 SD) atau 

berat badan sangat kurang 

4. Makanan tidak pernah dihabiskan, 

anak hanya menghabiskan 3 

sendok makan 

Kelainan genetika 

 

Poliferasi patologik 

blastoma 

 

Tubuh dan glomerulus 

tidak berdifusi dengan 

baik pada kehamilan 

 

Blastoma renalis di 

janin 

 

Tumor wilms / 

nefroblastoma 

 

Tumor berdiferensiasi 

 

Tumor menembus 

kapsul ginjal perirenal, 

vena renal 

 

Disfungsi ginjal 

Defisit Nutrisi 
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Gangguan 

keseimbangan asam 

basa 

 

Asidosis metabolik 

 

Peningkatan asam 

lambung 

 

Mual muntah 

 

Nafsu makan menurun 

 

Ketidakseimbangan 

nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh 

 

Defisit Nutrisi 

3 DS : 

1. Ibu pasien mengatakan anaknya 

sering mengeluh sakit pada bagian 

kedua paha dan kaki 

2. Ibu pasien mengatakan bahwa 

anaknya dibantu total dalam 

melakukan aktivitas 

DO : 

1. Anak nampak sulit menggerakkan 

ekstremitas bawah 

2. Pasien nampak banyak berbaring 

di tempat tidur 

3. Pasien tidak mampu berdiri dan 

berjalan 

4. Kaki nampak kaku  

5. Gerakan terbatas atau ROM pasif 

pada ektreitas bawah 

6. Tonus otot lemah 

7. Kekuatan otot: 4    4 

                               1    1 

Kelainan genetika 

 

Poliferasi patologik 

blastoma 

 

Tubuh dan glomerulus 

tidak berdifusi dengan 

baik pada kehamilan 

 

Blastoma renalis di 

janin 

 

Tumor wilms / 

nefroblastoma 

 

Immobilisasi 

 

Tidak mampu 

beraktivitas 

 

Tirah baring 

 

Kehilangan daya otot 

 

Penurunan kekuatan 

otot 

 

Perubahan sistem 

muskuloskeletal 

 

Gangguan Mobilitas 

Fisik 

Gangguan Mobilitas 

Fisik 
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4.2 Diagnosis Keperawatan 

Tabel 4.17 Diagnosis Keperawatan 

No. Diagnosis 

1 Ansietas b.d krisis situasional d.d : 

DS : 

1. Anak belum mengerti terkait kondisi kesehatannya saat ini 

2. Anak mengatakan takut 

DO : 

1. Anak nampak gelisah saat diajak berinteraksi 

2. Kontak mata anak kurang  

3. Anak nampak murung dan sering menunduk 

4. Anak biasanya menangis ketika akan diberikan tindakan perawatan 

5. Berdasarkan facial image scale anak mengalami kecemasan sedang dengan ekspresi 

wajah berada di angka 4 

6. S u h u : 37
o
C 

N a d i : 180 x/mnt 

Respirasi : 28 x/mnt 

Tekanan darah : 90/80 mmHg 

2 Defisit Nutrisi b.d Faktor psikologis (keengganan untuk makan) d.d : 

DS : 

1. Anak malas makan dan minum 

2. Ibu pasien mengatakan anak kurang nafsu makan 

DO : 

1. Anak nampak lemah dan kurus 

2. Ada iga gambang 

3. Berat Badan saat di UGD 12,5 Kg, Saat ini berat badan anak yaitu 9,8 Kg (dibawah -

3 SD) atau berat badan sangat kurang 

4. Makanan tidak pernah dihabiskan, anak hanya menghabiskan 3 sendok makan 

3 Gangguan Mobilitas Fisik b.d Penurunan kekuatan otot d.d : 

DS : 

1. Ibu pasien mengatakan anaknya sering mengeluh sakit pada bagian kedua paha dan 

kaki 

2. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya dibantu total dalam melakukan aktivitas 

DO : 

1. Anak nampak sulit menggerakkan ekstremitas bawah 

2. Pasien nampak banyak berbaring di tempat tidur 

3. Pasien tidak mampu berdiri dan berjalan 

4. Kaki nampak kaku  

5. Gerakan terbatas atau ROM pasif pada ektreitas bawah 

6. Tonus otot lemah 

7. Kekuatan otot: 4    4 

1 1 
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4.3 Intervensi Keperawatan 

Tabel 4.18 Intervensi Keperawatan 

No Diagnosis Keperawatan Rencana Tindakan Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Rasional 

1 Ansietas b.d krisis situasional 

d.d : 

DS : 

1. Anak belum mengerti 

terkait kondisi 

kesehatannya saat ini 

2. Anak mengatakan takut 

DO : 

1. Anak nampak gelisah saat 

diajak berinteraksi 

2. Kontak mata anak kurang  

3. Anak nampak murung dan 

sering menunduk 

4. Anak biasanya menangis 

ketika akan diberikan 

tindakan perawatan 

5. Berdasarkan facial image 

scale anak mengalami 

kecemasan sedang dengan 

ekspresi wajah berada di 

angka 4 

6. S u h u : 37
o
C 

N a d i : 180 x/mnt 

Respirasi : 28 x/mnt 

Tekanan darah : 90/80 

mmHg 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3 x 24 jam, 

diharapkan tingkat ansietas 

menurun, dengan kriteria hasil 

rentang (3-5) : 

1. Verbalisasi takut atau 

khawatir akibat kondisi yang 

dihadapi menurun  

2. Perilaku gelisah menurun  

3. Kontak mata membaik 

Terapi Bermain (I.10346) 

Tindakan :  

Observasi  

1. Identifikasi perasaan anak yang 

diungkapkan selama bermain 

2. Monitor tingkat kecemasan anak 

selama terapi 

Terapeutik 

3. Ciptakan lingkungan yang aman 

dan nyaman 

4. Sediakan peralatan bermain yang 

aman, sesuai, kreatif, tepat guna, 

peralatan yang merangsang 

perkembangan anak, yang dapat 

mendorong ekspresi pengetahuan 

dan perasaan anak 

5. Motivasi anak untuk berbagi 

perasaan, pengetahuan, dan persepsi 

6. Lanjutkan sesi bermain secara 

teratur untuk membangun 

kepercayaan dan mengurangi rasa 

takut akan peralatan atau perawatan 

yang tidak dikenal 

Edukasi  

7. Jelaskan tujuan bermain bagi anak 

dan orang tua 

8. Jelaskan prosedur bermain kepada 

anak dan/atau orang tua dengan 

bahasa yang mudah dipahami 

 

 

 

1. Untuk mengetahui perasaan 

anak salam pemberian terapi 

bermain 

2. Untuk mengetahui tingkat 

kecemasan anak  

3. Agar pasien merasa tenang dan 

nyaman  

4. Sebagai media dan alat dalam 

melakukan terapi bermain 

mewarnai gambar 

5. Agar anak dapat berbagi 

mengenai apa yang 

dirasakannya saat ini 

6. Agar kecemasan ataupun 

ketakutan anak dapat 

diminimalisir dengan adanya 

terapi bermain secara teratur 

7. Agar anak dan orang tuanya 

mengerti mengenai tujuan 

diberikannya terapi bermain 

8. Agar anak dan orang tuanya 

mengerti mengenai tahapan 

atau prosedur terapi bermain 

mewarnai gambar 
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2 Defisit Nutrisi b.d Faktor 

psikologis (keengganan untuk 

makan) d.d : 

DS : 

1. Anak malas makan dan 

minum 

2. Ibu pasien mengatakan 

anak kurang nafsu makan 

DO : 

1. Anak nampak lemah dan 

kurus 

2. Ada iga gambang 

3. Berat Badan saat di UGD 

12,5 Kg, Saat ini berat 

badan anak yaitu 9,8 Kg 

(dibawah -3 SD) atau berat 

badan sangat kurang 

4. Makanan tidak pernah 

dihabiskan, anak hanya 

menghabiskan 3 sendok 

makan 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3 x 24 jam 

diharapkan status nutrisi 

membaik, dengan kriteria hasil 

rentang (3-5) : 

1. Porsi makan yang dihabiskan 

meningkat  

2. Nafsu makan membaik  

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Tindakan :  

Observasi  

1. Identifikasi status nutrisi  

Terapeutik  

2. Sajikan makanan secara menarik 

dan suhu yang sesuai 

3. Berikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein  

Edukasi  

4. Anjurkan posisi duduk, jika mampu  

5. Ajarkan diet yang diprogramkan 

 

 

 

1. Untuk mengetahui status nutrisi 

pasien 

2. Agar nafsu makan pasien dapat 

kembali  

3. Untuk memperbaiki nutrisi 

pasien 

4. Sebagai posisi nyaman untuk 

mencerna makanan 

5. Agar pasien tahu makanan apa 

saja yang perlu ditingkatkan 

dan dikurangi terkait kondisi 

kesehatannya saat ini 

3 Gangguan Mobilitas Fisik b.d 

Penurunan kekuatan otot d.d : 

DS : 

1. Ibu pasien mengatakan 

anaknya sering mengeluh 

sakit pada bagian kedua 

paha dan kaki 

2. Ibu pasien mengatakan 

bahwa anaknya dibantu 

total dalam melakukan 

aktivitas 

DO : 

1. Anak nampak sulit 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3 x 24 jam 

diharapkan mobilitas fisik 

meningkat, dengan kriteria hasil 

rentang (3-5) : 

1. Pergerakan ekstremitas 

meningkat  

2. Kekuatan otot meningkat  

3. Rentang gerak meningkat 

Dukungan Mobilisasi (I.05173) 

Tindakan : 

Observasi 

1. Identifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya 

2. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan 

Terapeutik 

3. Fasilitasi melakukan pergerakan, 

jika perlu 

4. Libatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan 

pergerakan 

 

 

 

1. Mengetahui keluhan lain pasien 

dan rencana tidakan berikutnya 

yang dapat dilakukan 

2. Mengetahui kemampuan dan 

batasan pasien terkait 

latiahan/gerak yang akan 

dilakukan berikutnya 

3. Meningkatkan status mobilitas 

fisik pasien 

4. Keluarga dapat secara mandiri 
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menggerakkan ekstremitas 

bawah 

2. Pasien nampak banyak 

berbaring di tempat tidur 

3. Pasien tidak mampu 

berdiri dan berjalan 

4. Kaki nampak kaku  

5. Gerakan terbatas atau 

ROM pasif pada ektreitas 

bawah 

6. Tonus otot lemah 

7. Kekuatan otot: 4    4 

                               1    1 

Edukasi 

5. Ajarkan mobilisasi sederhana yang 

dapat dilakukan (mis. Pengaturan 

posisi, duduk) 

membantu pasien melakukan 

latihan pergerakan 

5. Melatih kekuatan otot dan 

pergerakan pasien agar tidak 

terjadi kekakuan otot maupun 

sendi 

 

4.4 Implementasi Keperawatan 

Inisial Pasien : An. M.I.H         No. RM  : 1003612 

Umur  : 3 Tahun 6 Bulan        Diagnosa Medik : Nefroblastoma 

Tabel 4.19 Implementasi Keperawatan 

Tanggal / Jam Diagnosis Tindakan Keperawatan dan Hasil Nama Jelas 

Rabu, 28 Desember 2022 

10.30 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansietas 1. Mengidentifikasi perasaan anak yang diungkapkan selama bermain 

Hasil : Anak nampak banyak terdiam sambil menunduk, kontak mata 

kurang saat diajak berkomunikasi 

2. Memonitor tingkat kecemasan anak selama terapi 

Hasil : Berdasarkan facial image scale anak mengalami kecemasan 

sedang dengan ekspresi wajah berada di angka 4 

3. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 

Hasil : Lingkungan sekitar anak terlihat aman dan nyaman 

4. Menyediakan peralatan bermain yang aman, sesuai, kreatif, tepat 

guna, peralatan yang merangsang perkembangan anak, yang dapat 

mendorong ekspresi pengetahuan dan perasaan anak 

Hasil : Telah disediakan buku bergambar dan pensil warna 

Dahliah Darwis 
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10.50 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05 WITA 

 

 

 

5. Memotivasi anak untuk berbagi perasaan, pengetahuan, dan persepsi 

Hasil : Anak mengungkapkan ingin mewarnai, anak juga mampu 

menyebutkan beberapa warna, serta anak mampu menyebutkan salah 

satu nama binatang yang ada di buku bergambar 

6. Melanjutkan sesi bermain secara teratur untuk membangun 

kepercayaan dan mengurangi rasa takut akan peralatan atau 

perawatan yang tidak dikenal 

Hasil : Telah dilakukan kontrak waktu untuk sesi selanjutnya 

7. Menjelaskan tujuan bermain bagi anak dan orang tua 

Hasil : Telah dijelaskan tujuan bermain mewarnai gambar kepada 

anak dan orang tuanya 

8. Menjelaskan prosedur bermain kepada anak dan/atau orang tua 

dengan bahasa yang mudah dipahami 

Hasil : Telah diberikan penjelasan mengenai prosedur bermain 

mewarnai gambar kepada anak dan orang tuanya 

Defisit Nutrisi 1. Mengidentifikasi status nutrisi 

Hasil : Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya kurang nafsu makan, 

terjadi penurunan berat badan dari 12,5 Kg menjadi 9,8 Kg (dibawah 

-3 SD) atau berat badan anak sangat kurang, anak nampak lemah dan 

kurus 

2. Menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 

Hasil : Makanan anak disajikan semenarik mungkin 

3. Memberikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein  

Hasil : Anak diberi makanan oleh petugas gizi sesuai kebutuhannya 

4. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu  

Hasil : Anak dianjurkan duduk ketika ingin makan 

5. Mengajarkan diet yang diprogramkan 

Hasil : Anak diberi makan biasa 3 x 300 kkal dan susu F100 5 x 120 

ml 

Dahliah Darwis 

Gangguan Mobilitas 

Fisik 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 

Hasil : Ibu pasien mengatakan anaknya sering mengeluh sakit pada 

bagian kedua paha dan kaki  

2. Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 

Hasil : Anak nampak sulit menggerakkan ekstremitas bawah, anak 

Dahliah Darwis 
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tidak mampu berdiri atau berjalan 

3. Memfasilitasi melakukan pergerakan 

Hasil : Anak dilatih untuk menggerakkan kakinya secara perlahan 

4. Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Hasil : Keluarga membantu dalam melatih pergerakan kaki anaknya 

5. Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. 

Pengaturan posisi, duduk) 

Hasil : Keluarga pasien dianjurkan untuk membantu anak dalam 

mengubah posisi ke kanan dan kiri saat berbaring serta membantu 

anak ketika akan duduk 

Kamis, 29 Desember 2022 

08.00 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansietas 1. Mengidentifikasi perasaan anak yang diungkapkan selama bermain 

Hasil : Anak mulai sesekali berbicara dengan perawat tetapi dengan 

dorongan dari orang tuanya, anak masih nampak murung tetapi 

sesekali menjawab saat diajak berkomunikasi, selama proses bermain 

anak nampak sesekali tersenyum ketika diberi lelucon 

2. Memonitor tingkat kecemasan anak selama terapi 

Hasil : Berdasarkan facial image scale anak mengalami kecemasan 

ringan dengan ekspresi wajah berada di angka 3 

3. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 

Hasil : Sebisa mungkin disediakan lingkungan yang aman dan 

nyaman bagi anak 

4. Menyediakan peralatan bermain yang aman, sesuai, kreatif, tepat 

guna, peralatan yang merangsang perkembangan anak, yang dapat 

mendorong ekspresi pengetahuan dan perasaan anak 

Hasil : Telah tersedia buku bergambar dan pensil warna 

5. Memotivasi anak untuk berbagi perasaan, pengetahuan, dan persepsi 

Hasil : Anak mengatakan ingin mewarnai lagi, anak juga mengatakan 

ingin ditemani oleh ibu, anak tampak mengerti beberapa warna yang 

sesuai dengan contoh 

6. Melanjutkan sesi bermain secara teratur untuk membangun 

kepercayaan dan mengurangi rasa takut akan peralatan atau 

perawatan yang tidak dikenal 

Hasil : Sesi bermain tetap dilanjutkan sesuai kontrak waktu bersama 

Dahliah Darwis 
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08.20 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.35 WITA 

 

anak dan orang tuanya 

Defisit Nutrisi 1. Mengidentifikasi status nutrisi 

Hasil : Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya hanya ingin makan 

sedikit, anak masih nampak lemas dan kurang nafsu makan, anak 

hanya menghabiskan 5 sendok makan  

2. Menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 

Hasil : Makanan disajikan dalam bentuk yang semenarik mungkin 

3. Memberikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein  

Hasil : Makanan yang diberikan oleh petugas gizi sesuai dengan 

kebutuhan anak 

4. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu  

Hasil : Anak nampak duduk saat ingin makan 

5. Mengajarkan diet yang diprogramkan 

Hasil : Anak diberi makan biasa 3 x 300 kkal dan susu F100 5 x 120 

ml 

Dahliah Darwis 

Gangguan Mobilitas 

Fisik 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 

Hasil : Anak masih menyatakan sakit pada kedua kakinya saat 

digerakkan, ibu pasien mengatakan bahwa anaknya masih sulit untuk 

menggerakkan kedua kakinya 

2. Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 

Hasil : Anak nampak banyak berbaring di tempat tidur, anak nampak 

lemah 

3. Memfasilitasi melakukan pergerakan 

Hasil : Anak diberikan latihan gerak ringan berupa pergerakan pada 

kedua ekstremitas secara perlahan 

4. Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Hasil : Keluarga membantu dalam meningkakan pergerakan anak, 

ibu pasien juga mengatakan sering memijat kaki anaknya  

5. Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. 

Pengaturan posisi, duduk) 

Hasil : Anak diajarkan untuk rutin beraktivitas ringan seperti duduk 

di tempat tidur 

 

Dahliah Darwis 
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Jum‟at, 30 Desember 2022 

09.10 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

Ansietas 1. Mengidentifikasi perasaan anak yang diungkapkan selama bermain 

Hasil : Anak nampak senang ketika diajak mewarnai kembali, anak 

nampak tersenyum ketika diberi lelucon, anak ikut bernyanyi sambil 

mewarnai gambar, anak nampak tertawa ketika perawat benyanyi 

sambil bertepuk tangan 

2. Memonitor tingkat kecemasan anak selama terapi 

Hasil : Berdasarkan facial image scale anak tidak mengalami 

kecemasan atau kecemasan berkurang dengan ekspresi wajah berada 

di angka 2 

3. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 

Hasil : Nampak lingkungan sekitar anak aman dan nyaman 

4. Menyediakan peralatan bermain yang aman, sesuai, kreatif, tepat 

guna, peralatan yang merangsang perkembangan anak, yang dapat 

mendorong ekspresi pengetahuan dan perasaan anak 

Hasil : Telah tersedia buku bergambar hewan dan pensil warna 

5. Memotivasi anak untuk berbagi perasaan, pengetahuan, dan persepsi 

Hasil : Anak menyatakan keinginannya untuk kembali mewarnai, 

anak mampu menunjukkan gambar yang ingin diwarnai 

6. Melanjutkan sesi bermain secara teratur untuk membangun 

kepercayaan dan mengurangi rasa takut akan peralatan atau 

perawatan yang tidak dikenal 

Hasil : Orang tua dianjurkan tetap memotivasi anak untuk bermain 

mewarnai gambar agar tidak cemas, jenuh atau bosan selama 

melakukan perawatan di rumah sakit, anak diberikan peralatan 

mewarnai agar dapat digunakan sehari-hari 

Dahliah Darwis 

Defisit Nutrisi 1. Mengidentifikasi status nutrisi 

Hasil : Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya sudah mulai meminta 

makanan saat lapar, anak juga meminta kue untuk dimakan, ibu juga 

mengatakan bahwa anaknya makan sedikit-sedikit, anak nampak 

mulai bersemangat untuk makan 

2. Menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 

Hasil : Makanan disajikan semenarik mungkin untuk meningkatkan 

nafsu makan anak 

3. Memberikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein  

Dahliah Darwis 
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09.45 WITA 

 

Hasil : Makanan diberikan sesuai kebutuhan gizi anak 

4. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu  

Hasil : Anak nampak duduk ketika ingin makan dibantu oleh orang 

tuanya 

5. Mengajarkan diet yang diprogramkan 

Hasil : Untuk kebutuhan nutrisinya anak diberi makan biasa 3 x 300 

kkal dan susu F100 5 x 120 ml 

Gangguan Mobilitas 

Fisik 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 

Hasil : Anak mengeluh nyeri pada kedua kakinya, anak tampak 

meringis dan masih sulit untuk menggerakkan kakinya 

2. Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 

Hasil : Anak banyak berbaring di tempat tidur, tetapi ibu pasien 

mengatakan bahwa anaknya sering diubah posisi miring kiri dan 

kanan serta anak sesekali duduk ketika akan makan 

3. Memfasilitasi melakukan pergerakan 

Hasil : Anak diberi latihan rom ringan seperti menggerakkan kedua 

ekstremitas secara perlahan 

4. Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Hasil : Keluarga ikut membantu dalam meningkatkan pergerakan 

anak 

5. Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. 

Pengaturan posisi, duduk) 

Hasil : Anak dan keluarga diajarkan untuk menggerakkan kaki, 

melatih untuk duduk dan diajarkan untuk mengubah posisi sesuai 

tingkat kenyamanan anak 

Dahliah Darwis 
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4.5 Evaluasi Keperawatan 

Inisial Pasien : An. M.I.H         No. RM  : 1003612 

Umur  : 3 Tahun 6 Bulan        Diagnosa Medik : Nefroblastoma 

Tabel 4.20 Evaluasi Keperawatan 

Diagnosis Evaluasi Hari Pertama  Evaluasi Hari Kedua Evaluasi Hari Ketiga 

Ansietas Rabu, 28 Desember 2022  

Jam : 13.40 WITA 

S : Anak mengungkapkan ingin 

mewarnai, anak juga mampu 

menyebutkan beberapa warna, serta anak 

mampu menyebutkan salah satu nama 

binatang yang ada di buku bergambar 

O : Anak nampak banyak terdiam sambil 

menunduk, kontak mata kurang saat 

diajak berkomunikasi, berdasarkan facial 

image scale anak mengalami kecemasan 

sedang dengan ekspresi wajah berada di 

angka 4 

A : Masalah ansietas belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan  

Terapi Bermain (I.10346) 

Tindakan :  

1. Identifikasi perasaan anak yang 

diungkapkan selama bermain 

2. Monitor tingkat kecemasan anak 

selama terapi 

3. Ciptakan lingkungan yang aman dan 

nyaman 

4. Sediakan peralatan bermain yang 

aman, sesuai, kreatif, tepat guna, 

peralatan yang merangsang 

Kamis, 29 Desember 2022 

Jam : 13.50 WITA 

S : Anak mengatakan ingin mewarnai lagi, 

anak juga mengatakan ingin ditemani oleh ibu 

O : Anak tampak mengerti beberapa warna 

yang sesuai dengan contoh, anak mulai 

sesekali berbicara dengan perawat tetapi 

dengan dorongan dari orang tuanya, anak 

masih nampak murung tetapi sesekali 

menjawab saat diajak berkomunikasi, selama 

proses bermain anak nampak sesekali 

tersenyum ketika diberi lelucon, berdasarkan 

facial image scale anak mengalami kecemasan 

ringan dengan ekspresi wajah berada di angka 

3 

A : Masalah ansietas teratasi sebagian 

P : Intervensi dilanjutkan 

Terapi Bermain (I.10346) 

Tindakan :  

1. Identifikasi perasaan anak yang 

diungkapkan selama bermain 

2. Monitor tingkat kecemasan anak selama 

terapi 

3. Ciptakan lingkungan yang aman dan 

nyaman 

4. Sediakan peralatan bermain yang aman, 

Jum‟at, 30 Desember 2022 

Jam : 13.55 WITA 

S : Anak menyatakan keinginannya untuk 

kembali mewarnai, anak mampu 

menunjukkan gambar yang ingin diwarnai 

O : Anak nampak senang ketika diajak 

mewarnai kembali, anak nampak tersenyum 

ketika diberi lelucon, anak ikut bernyanyi 

sambil mewarnai gambar, anak nampak 

tertawa ketika perawat benyanyi sambil 

bertepuk tangan, berdasarkan facial image 

scale anak tidak mengalami kecemasan atau 

kecemasan berkurang dengan ekspresi wajah 

berada di angka 2 

A : Masalah ansietas teratasi 

P : Intervensi dihentikan 



88 
 

 
 

perkembangan anak, yang dapat 

mendorong ekspresi pengetahuan 

dan perasaan anak 

5. Motivasi anak untuk berbagi 

perasaan, pengetahuan, dan persepsi 

6. Lanjutkan sesi bermain secara 

teratur untuk membangun 

kepercayaan dan mengurangi rasa 

takut akan peralatan atau perawatan 

yang tidak dikenal 

sesuai, kreatif, tepat guna, peralatan yang 

merangsang perkembangan anak, yang 

dapat mendorong ekspresi pengetahuan 

dan perasaan anak 

5. Motivasi anak untuk berbagi perasaan, 

pengetahuan, dan persepsi 

6. Lanjutkan sesi bermain secara teratur 

untuk membangun kepercayaan dan 

mengurangi rasa takut akan peralatan 

atau perawatan yang tidak dikenal 

Defisit Nutrisi Jam : 13.45 WITA 

S : Ibu pasien mengatakan bahwa 

anaknya kurang nafsu makan 

O : Terjadi penurunan berat badan dari 

12,5 Kg menjadi 9,8 Kg (dibawah -3 SD) 

atau berat badan anak sangat kurang, 

anak nampak lemah dan kurus 

A : Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Tindakan :  

1. Identifikasi status nutrisi  

2. Sajikan makanan secara menarik 

dan suhu yang sesuai 

3. Berikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein  

4. Anjurkan posisi duduk, jika mampu  

5. Ajarkan diet yang diprogramkan 

Jam : 13.55 WITA 

S : Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya 

hanya ingin makan sedikit, anak hanya 

menghabiskan 5 sendok makan 

O : Anak masih nampak lemas dan kurang 

nafsu makan 

A : Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Tindakan :  

1. Identifikasi status nutrisi  

2. Sajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

3. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi 

protein  

4. Anjurkan posisi duduk, jika mampu  

5. Ajarkan diet yang diprogramkan 

Jam : 14.00 WITA 

S : Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya 

sudah mulai meminta makanan saat lapar, 

anak juga meminta kue untuk dimakan, ibu 

juga mengatakan bahwa anaknya makan 

sedikit-sedikit 

O : Anak nampak mulai bersemangat untuk 

makan 

A : Masalah defisit nutrisi teratasi sebagian 

P : Intervensi dilanjutkan 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Tindakan :  

1. Identifikasi status nutrisi  

2. Sajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

3. Berikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein  

4. Anjurkan posisi duduk, jika mampu  

5. Ajarkan diet yang diprogramkan 

Gangguan 

Mobilitas Fisik 
Jam : 13.50 WITA 

S : Ibu pasien mengatakan anaknya 

sering mengeluh sakit pada bagian kedua 

paha dan kaki 

O : Anak nampak sulit menggerakkan 

Jam : 14.00 WITA 

S : Anak masih menyatakan sakit pada kedua 

kakinya saat digerakkan, ibu pasien 

mengatakan bahwa anaknya masih sulit untuk 

menggerakkan kedua kakinya 

Jam : 14.05 WITA 

S : Anak mengeluh nyeri pada kedua 

kakinya, anak banyak berbaring di tempat 

tidur, tetapi ibu pasien mengatakan bahwa 

anaknya sering diubah posisi miring kiri dan 
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ekstremitas bawah, anak tidak mampu 

berdiri atau berjalan 

A : Masalah gangguan mobilitas fisik 

belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

Dukungan Mobilisasi (I.05173) 

Tindakan : 

1. Identifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya 

2. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan 

3. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika 

perlu 

4. Libatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan 

pergerakan 

5. Ajarkan mobilisasi sederhana yang 

dapat dilakukan (mis. Pengaturan 

posisi, duduk) 

O : Anak nampak banyak berbaring di tempat 

tidur, anak nampak lemah 

A : Masalah gangguan mobilitas fisik belum 

teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

Dukungan Mobilisasi (I.05173) 

Tindakan : 

1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan 

fisik lainnya 

2. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan 

3. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika 

perlu 

4. Libatkan keluarga untuk membantu pasien 

dalam meningkatkan pergerakan 

5. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat 

dilakukan (mis. Pengaturan posisi, duduk) 

kanan serta anak sesekali duduk ketika akan 

makan 

O : Anak tampak meringis dan masih sulit 

untuk menggerakkan kakinya 

A : Masalah gangguan mobilitas fisik 

teratasi sebagian 

P : Intervensi dilanjutkan 

Dukungan Mobilisasi (I.05173) 

Tindakan : 

1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan 

fisik lainnya 

2. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan 

3. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika 

perlu 

4. Libatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan pergerakan 

5. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat 

dilakukan (mis. Pengaturan posisi, 

duduk) 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisa Asuhan Keperawatan 

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan 

Pada laporan kasus ini, penulis melakukan pengkajian pada 

pasien anak di ruang perawatan Pinang RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Kota Makassar. Pengkajian keperawatan merupakan 

salah satu proses keperawatan yang dimulai segera setelah membina 

hubungan antara perawat dan pasien. Pengkajian keperawatan 

merupakan langkah pertama dalam proses keperawatan yang 

melibatkan pengumpulan data yang sistematis dan berkelanjutan, 

verifikasi data, organisasi data, interpretasi data, dan pendokumentasian 

(Pangkey et al, 2021). Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal 

dan landasan dalam proses keperawatan, untuk itu diperlukan 

kecermatan dan ketelitian dalam menangani masalah-masalah pasien 

sehingga dapat menentukan tindakan keperawatan yang tepat, 

keberhasilan dari suatu proses keperawatan sangat tergantung pada 

tahap ini (Muttaqin, 2011). Pengkajian dilakukan pada An. M.I.H pada 

hari Selasa, 27 Desember 2022.  

Hasil pengkajian didapatkan pasien berusia 3 tahun 6 bulan 

berjenis kelamin laki-laki. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Nicodemus & Ardani (2022), bahwa tumor wilms atau yang disebut 

juga nefroblastoma merupakan keeganasan ginjal yang paling sering 

pada anak. Sekitar 85% keganasan primer ginjal pada anak adalah 

tumor wilms. Kebanyakan anak dengan tumor ini terdiagnosis antara 

usia 1-5 tahun, dengan usia tersering pada 3 tahun. Adapun menurut 

Fiona (2022), tumor wilms lebih rentan dan sering menyerang anak-

anak karena adanya perubahan sel DNA pada ginjal anak. Pada kasus 

yang jarang terjadi, kesalahan dalam DNA yang menyebabkan tumor 

wilms yang diturunkan dari orang tua ke anak. Ginjal mulai 
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berkembang saat janin tumbuh di dalam rahim. Pada usia sekitar 3 

tahun sel ginjal menjadi matang dan berfungsi dengan normal. Namun, 

pada anak-anak dengan tumor wilms, tidak semua sel ginjal berfungsi. 

Sel-sel ginjal yang belum matang ini mulai mengelompok menjadi 

massa yang tumbuh diluar kendali, kemudian mengarah ke tumor atau 

benjolan di ginjal.  

Ibu pasien mengatakan keluhan anaknya saat masuk rumah sakit 

yaitu lemah, penyakit yang diderita anaknya sudah sejak ± 1 bulan yang 

lalu terdapat benjolan pada area perut yang semakin membesar, 

kemudian pada awal Desember ± 3 minggu yang lalu dilakukan operasi 

pengangkatan ginjal kiri. Anak belum mengerti terkait kondisi 

kesehatannya saat ini, anak mengatakan takut, anak nampak gelisah saat 

diajak berinteraksi, anak biasanya menangis ketika akan diberikan 

tindakan keperawatan, ibu pasien mengatakan anak kurang nafsu 

makan, anak nampak lemah dan kurus, ibu pasien mengatakan anaknya 

sering mengeluh sakit pada bagian kedua paha dan kaki, ibu pasien 

mengatakan bahwa anaknya dibantu total dalam melakukan 

aktivitasnya, dan anak nampak sulit menggerakkan ekstremitas bawah. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Dimu (2019), yang menyatakan 

bahwa tanda dan gejala utama dari nefroblastoma atau tumor wilms 

yaitu nyeri dan pembengkakan pada perut. Adapun tanda dan gejala 

lainnya yang dapat menyertai yaitu penurunan nafsu makan, tubuh 

terasa sangat lelah dan lemas, mual muntah, demam, konstipasi, 

hematuria, dan penurunan berat badan.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik keadaan anak composmentis 

dengan tanda-tanda vital suhu 37
o
C, nadi 180 x/mnt, respirasi 28 x/mnt, 

tekanan darah  90/80 mmHg, TB 92 cm, BB 9,8 kg (dibawah -3 SD) 

atau berat adan sangat kurang. Anak nampak lemah dan terlihat sakit 

berat, kontak mata kurang, anak nampak murung dan sering menunduk, 

berdasarkan facial image scale anak mengalami kecemasan sedang 

dengan ekspresi wajah berada di angka 4. Berdasarkan penelitian Fahira 
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(2022), menyatakan bahwa anak-anak yang menjalani hospitalisasi 

akan mengalami berbagai dampak seperti kecemasan, ketakutan, serta 

dapat menimbulkan gangguan emosional lainnya sehingga hal tersebut 

dapat menunda proses penyembuhan penyakit. 

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan adalah keputusan klinis mengenai 

seseorang, keluarga, atau masyarakat sebagai akibat dari masalah 

kesehatan atau proses kehidupan yang aktual atau potensial. Diagnosis 

keperawatan merupakan dasar dalam penyusunan rencana tindakan 

asuhan keperawatan, sangat perlu untuk didokumentasikan dengan baik. 

Diagnosis keperawatan pada kasus An. M.I.H dari hasil pengkajian dan 

pemeriksaan fisik terhadap pasien didapatkan 3 masalah keperawatan 

yang dapat ditegakkan yaitu:   

a. Ansietas berhubungan dengan krisis situasional 

Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subyektif 

individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antis 

pasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan 

untuk menghadapi ancaman (PPNI, 2017). Ansietas berhubungan 

dengan krisis situasional. Berdasarkan buku (SDKI, 2016), diagnosis 

ansietas tanda/gejala mayornya ialah merasa bingung, merasa 

khawatir dengan akibat dan kondisi yang dihadapi, sulit 

berkonsentrasi, tampak gelisah, tampak tegang, dan sulit tidur. 

Sedangkan tanda/gejala minornya yaitu mengeluh pusing, anoreksia, 

palpitasi, merasa tidak berdaya, frekuensi napas meningkat, 

frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat, diaforesis, 

tremor, muka tampak pucat, suara bergetar, kontak mata buruk, 

sering berkemih, dan berorientasi pada masa lalu. Pada hasil 

pengkajian didapatkan anak belum mengerti terkait kondisi 

kesehatannya saat ini, anak mengatakan takut, anak nampak gelisah 

saat diajak berinteraksi, kontak mata anak kurang, anak nampak 

murung dan sering menunduk, anak biasanya menangis ketika akan 
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diberikan tindakan perawatan, berdasarkan facial image scale anak 

mengalami kecemasan sedang dengan ekspresi wajah berada di 

angka 4, su h u : 37
o
C, n a d i : 180 x/mnt, respirasi : 28 x/mnt, dan 

tekanan darah : 90/80 mmHg. Ansietas dapat terjadi karena adanya 

trauma hospitalisasi pada anak atau anak pernah dirawat di rumah 

sakit sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri et al. 

(2020), yang menyatakan bahwa anak yang menjalani hospitalisasi 

akan mengalami kecemasan dan stres. Hal itu diakibatkan oleh 

adanya perpisahan, kehilangan kontrol, ketakutan karena tinggal di 

lingkungan yang asing dan rasa sakit pada tubuhnya. 

b. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis (keengganan 

untuk makan) 

Defisit nutrisi adalah asupan nutrisi tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme (PPNI, 2017). Defisit nutrisi 

berhubungan dengan faktor psikologis (keengganan untuk makan) 

pada anak. Berdasarkan buku (SDKI, 2016), diagnosis defisit nutrisi 

tanda/gejala mayornya ialah berat badan menunun minimal 10% di 

bawah rentang ideal. Sedangkan tanda/gejala minornya yaitu cepat 

kenyang setelah makan, kram/nyen abdomen, nafsu makan menurun, 

bising usus hiperaktif, otot pengunyah lemah, otot menelan lemah, 

membran mukosa pucat, sariawan, serum albumin turun, rambut 

rontok berlebihan, dan diare. Pada hasil pengkajian didapatkan anak 

malas makan dan minum, ibu pasien mengatakan anak kurang nafsu 

makan, anak nampak lemah dan kurus, ada iga gambang, berat 

Badan saat di UGD 12,5 Kg, saat ini berat badan anak yaitu 9,8 Kg 

(dibawah -3 SD) atau berat badan sangat kurang, makanan tidak 

pernah dihabiskan, dan anak hanya menghabiskan 3 sendok makan. 

Defisit nutrisi terjadi karena adanya penurunan nafsu makan anak 

yang dialami selama sakit. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan 

dalam teori Ardi (2019), bahwa anak yang mengalami tumor 

menyebabkan malnutrisi, diperkirakan sekitar 6-50% pasien tumor 
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anak mengalami malnutrisi. Malnutrisi dapat terjadi karena asupan 

energi berkurang sedangkan kebutuhan meningkat atau keduanya. 

Selain itu hal ini sesuai dengan penelitian Hafid (2022), yang 

menyatakan bahwa tanda dan gejala anak yang mengalami penyakit 

tersebut akan mengalami  perubahan dimana berat badan akan 

mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya nafsu makan, mual 

dan muntah.  

c. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan 

otot.  

Gangguan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam gerakan 

fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri (PPNI, 2017). 

Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan 

otot pada anak. Berdasarkan buku (SDKI, 2016), diagnosis gangguan 

mobilitas fisik tanda/gejala mayornya ialah mengeluh sulit 

menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot menurun, dan rentang 

gerak (ROM) menurun. Sedangkan tanda/gejala minornya yaitu 

nyeri saat bergerak, enggan melakukan pergerakan, merasa cemas 

saat bergerak, sendi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, gerakan 

terbatas, dan fisik lemah. Pada hasil pengkajian didapatkan ibu 

pasien mengatakan anaknya sering mengeluh sakit pada bagian 

kedua paha dan kaki, ibu pasien mengatakan bahwa anaknya dibantu 

total dalam melakukan aktivitas, anak nampak sulit menggerakkan 

ekstremitas bawah, pasien nampak banyak berbaring di tempat tidur, 

pasien tidak mampu berdiri dan berjalan, kaki nampak kaku, gerakan 

terbatas atau ROM pasif pada ektreitas bawah, tonus otot lemah, dan 

kekuatan otot 4411. Gangguan mobilitas fisik terjadi akibat masalah 

fisiologis post operasi yang didominasi oleh nyeri yang disebabkan 

karena pasca pembedahan menyebabkan pasien kesulitan dalam 

bergerak. Nyeri akan membuat pasien sulit menggerakkan badan 

bahkan tidak mau turun dari tempat tidur. Selain itu penelitian Sari 

(2020), menyatakan bahwa efek samping dari terapi tumor wilms 
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meliputi efek muskuloskeletal. Pengobatan radiasi pada anak-anak 

dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan jaringan 

normal.  

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan yang diberikan pada An. M.I.H meliputi 

observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Intervensi-intervensi 

yang disusun berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan 

Indonesia oleh PPNI (2018) dengan memilih beberapa intervensi yang 

dapat diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Analisis intervensi 

dengan masalah keperawatan utama yang diberikan pada diagnosis 

ansietas adalah terapi bermain dengan rencana tindakan keperawatan 

meliputi observasi : mengidentifikasi perasaan anak yang diungkapkan 

selama bermain, memonitor tingkat kecemasan anak selama terapi. 

Terapeutik : menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, 

Menyediakan peralatan bermain yang aman, sesuai, kreatif, tepat guna, 

peralatan yang merangsang perkembangan anak, yang dapat mendorong 

ekspresi pengetahuan dan perasaan anak, memotivasi anak untuk 

berbagi perasaan, pengetahuan, dan persepsi, melanjutkan sesi bermain 

secara teratur untuk membangun kepercayaan dan mengurangi rasa 

takut akan peralatan atau perawatan yang tidak dikenal sebagai 

intervensi EBN. Edukasi : menjelaskan tujuan bermain bagi anak dan 

orang tua, serta menjelaskan prosedur bermain kepada anak dan/atau 

orang tua dengan bahasa yang mudah dipahami (SIKI, 2018). 

Berdasarkan hasil pengkajian untuk diagnosis defisit nutrisi 

dilakukan intervensi keperawatan manajemen nutrisi dengan tindakan 

observasi : mengidentifikasi status nutrisi. Terapeutik : menyajikan 

makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, memberikan makanan 

tinggi kalori dan tinggi protein. Edukasi : menganjurkan posisi duduk 

jika mampu, serta mengajarkan diet yang diprogramkan (SIKI, 2018). 

Adapun intervensi keperawatan pada diagnosis gangguan 

mobilitas fisik diberikan tindakan dukungan mobilisasi meliputi 
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observasi : mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, 

mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Terapeutik : 

Memfasilitasi melakukan pergerakan jika perlu, meliibatkan keluarga 

untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasi : 

Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. 

pengaturan posisi, duduk) (SIKI, 2018). 

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan pada An. M.I.H diberikan selama 3 x 

24 jam pada tanggal 28-30 Desember 2022 dengan melaksanakan 

intervensi yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan pasien yaitu 

memberikan terapi bermain, manajemen nutrisi, dan dukungan 

mobilisasi. Implementasi dilaksanakan selama 3 hari perawatan di 

Ruang Pinang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. 

Masalah ansietas yang dialami pasien diberikan implementasi 

berupa tindakan terapi bermain sesuai intervensi EBPN salah satunya 

yaitu dengan terapi bermain mewarnai gambar. Menurut Idris & Reza 

(2018), terapi bermain mewarnai gambar efektif dilakukan untuk 

mengurangi kecemasan akibat hospitalisasi pada anak usia pra sekolah 

(3-6 tahun).  

Pada masalah defisit nutrisi, pasien diberikan implementasi 

manajemen nutrisi dengan tujuan untuk meningkatkan nafsu makan 

serta meningkatkan status nutrisi anak. Menurut Rukmasari et al. 

(2019), bahwa hospitalisasi merupakan kondisi yang dapat membuat 

cemas atau stres pada anak sehingga menyebabkan hilangnya nafsu 

makan dan menimbulkan malnutrisi bagi anak. Dengan memberikan 

anak asupan nutrisi yang adekuat selama menjalani hospitalisasi maka 

dapat mencegah malnutrisi rumah sakit. Selain itu, penilaian terhadap 

status gizi pada awal anak menjalani hospitalisasi perlu dilakukan untuk 

mencegah penurunan status gizi. 

Untuk diagnosis terakhir yaitu gangguan mobilitas fisik diberikan 

implementasi dukungan mobilisasi berupa latihan Range Of Motion 
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(ROM) yang diberikan secara aktif maupun pasif pada pasien. Menurut 

Purba et al. (2022), latihan ROM merupakan salah satu teknik untuk 

mengembalikan sistem pergerakan dan memulihkan kekuatan otot 

untuk bergerak kembali memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian Andriani et al. (2022), yang 

menyatakan bahwa terapi ROM berpengaruh signifikan dalam 

meningkatkan kekuatan otot. 

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi keperawatan pada studi kasus ini dilakukan selama 3 

hari pada tanggal 28 – 30 Desember 2022. Evaluasi keperawatan 

merupakan kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah 

ditentukan, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pasien secara 

optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Penilaian 

keberhasilan adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. 

Tahap evaluasi keperawatan merupakan mengkaji respon pasien 

terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan oleh perawat 

dengan mengacu pada standar atau kriteria hasil yang telah ditetapkan 

pada rumusan tujuan. Evaluasi dibagi menjadi dua bagian yaitu evaluasi 

proses atau formatif dilakukan setiap selesai melaksanakan tindakan 

dan evaluasi hasil atau sumatif dilakukan dengan membandingkan 

respon klien pada tujuan khusus dan umum yang telah ditentukan 

(Supratti & Ashriady, 2016). 

a. Evaluasi Formatif 

1. Ansietas 

Pada diagnosis ansietas diawal pengkajian diperoleh data 

bahwa pasien mengalami kecemasan akibat hospitalisasinya. 

Setelah implementasi hari pertama, hasil evaluasi menunjukkan 

bahwa anak mengungkapkan ingin mewarnai, anak juga mampu 

menyebutkan beberapa warna, serta anak mampu menyebutkan 

salah satu nama binatang yang ada di buku bergambar. Anak 

nampak banyak terdiam sambil menunduk, kontak mata kurang 
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saat diajak berkomunikasi, berdasarkan facial image scale anak 

mengalami kecemasan sedang dengan ekspresi wajah berada di 

angka 4. Evaluasi hari kedua menunjukkan bahwa anak 

mengatakan ingin mewarnai lagi, anak juga mengatakan ingin 

ditemani oleh ibu. Anak tampak mengerti beberapa warna yang 

sesuai dengan contoh, anak mulai sesekali berbicara dengan 

perawat tetapi dengan dorongan dari orang tuanya, anak masih 

nampak murung tetapi sesekali menjawab saat diajak 

berkomunikasi, selama proses bermain anak nampak sesekali 

tersenyum ketika diberi lelucon, berdasarkan facial image scale 

anak mengalami kecemasan ringan dengan ekspresi wajah berada 

di angka 3. Adapun evaluasi hari ketiga menunjukkan bahwa anak 

menyatakan keinginannya untuk kembali mewarnai, anak mampu 

menunjukkan gambar yang ingin diwarnai. Anak nampak senang 

ketika diajak mewarnai kembali, anak nampak tersenyum ketika 

diberi lelucon, anak ikut bernyanyi sambil mewarnai gambar, 

anak nampak tertawa ketika perawat benyanyi sambil bertepuk 

tangan, berdasarkan facial image scale anak tidak mengalami 

kecemasan atau kecemasan berkurang dengan ekspresi wajah 

berada di angka 2. 

2. Defisit Nutrisi 

Untuk diagnosis defisit nutrisi pada awal pengkajian 

diperoleh data bahwa pasien mengalami defisit nutrisi selama 

menderita penyakit yang dialaminya saat ini. Setelah 

implementasi hari pertama, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 

ibu pasien mengatakan bahwa anaknya kurang nafsu makan, 

terjadi penurunan berat badan dari 12,5 Kg menjadi 9,8 Kg 

(dibawah -3 SD) atau berat badan anak sangat kurang, anak 

nampak lemah dan kurus. Evaluasi hari kedua menunjukkan 

bahwa ibu pasien mengatakan bahwa anaknya hanya ingin makan 

sedikit, anak hanya menghabiskan 5 sendok makan, anak masih 
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nampak lemas dan kurang nafsu makan. Adapun evaluasi hari 

ketiga menunjukkan bahwa ibu pasien mengatakan bahwa 

anaknya sudah mulai meminta makanan saat lapar, anak juga 

meminta kue untuk dimakan, ibu juga mengatakan bahwa 

anaknya makan sedikit-sedikit, serta anak nampak mulai 

bersemangat untuk makan. 

3. Gangguan Mobilitas Fisik 

Untuk diagnosis gangguan mobilitas fisik pada awal 

pengkajian diperoleh data bahwa pasien mengalami kelemahan 

pada kedua ekstremitas bawahnya setelah operasi pengangkatan 

ginjal. Setelah implementasi hari pertama, hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa ibu pasien mengatakan anaknya sering 

mengeluh sakit pada bagian kedua paha dan kaki, anak nampak 

sulit menggerakkan ekstremitas bawah, dan anak tidak mampu 

berdiri atau berjalan. Evaluasi hari kedua menunjukkan bahwa 

anak masih menyatakan sakit pada kedua kakinya saat 

digerakkan, ibu pasien mengatakan bahwa anaknya masih sulit 

untuk menggerakkan kedua kakinya, anak nampak banyak 

berbaring di tempat tidur, anak nampak lemah. Adapun evaluasi 

hari ketiga menunjukkan bahwa anak mengeluh nyeri pada kedua 

kakinya, anak banyak berbaring di tempat tidur, tetapi ibu pasien 

mengatakan bahwa anaknya sering diubah posisi miring kiri dan 

kanan serta anak sesekali duduk ketika akan makan, anak tampak 

meringis dan masih sulit untuk menggerakkan kakinya. 

b. Evaluasi Sumatif 

Implementasi keperawatan yang diberikan pada An. M.I.H 

selama 3 hari dimulai dari tanggal 28 – 30 Desember 2022 dengan 

melaksanakan intervensi yang telah disusun, dengan masalah 

ansietas, defisit nutrisi, dan gangguan mobilitas fisik. Evaluasi 

dilakukan setiap hari, dalam proses pelaksanaan evaluasi untuk 

masalah ansietas menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, 
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dimana pada awal pengkajian anak mengatakan takut, anak nampak 

gelisah saat diajak berinteraksi, kontak mata anak kurang, anak 

nampak murung dan sering menunduk, anak biasanya menangis 

ketika akan diberikan tindakan perawatan, berdasarkan facial image 

scale anak mengalami kecemasan sedang dengan ekspresi wajah 

berada di angka 4. Namun setelah diberikan intervensi anak nampak 

senang ketika diajak mewarnai kembali, anak nampak tersenyum 

ketika diberi lelucon, anak ikut bernyanyi sambil mewarnai gambar, 

anak nampak tertawa ketika perawat benyanyi sambil bertepuk 

tangan, berdasarkan facial image scale anak tidak mengalami 

kecemasan atau kecemasan berkurang dengan ekspresi wajah berada 

di angka 2. Sehingga untuk masalah ansietas sudah teratasi namun 

pasien masih membutuhkan pengontrolan untuk memaksimalkan 

intervensi yang telah diberikan. 

Sedangkan untuk masalah defisit nutrisi, pasien telah 

menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, dimana sebelum 

diberikan intervensi anak malas makan dan minum, ibu pasien 

mengatakan anak kurang nafsu makan, anak nampak lemah dan 

kurus, ada iga gambang, berat Badan saat di UGD 12,5 Kg, Saat ini 

berat badan anak yaitu 9,8 Kg (dibawah -3 SD) atau berat badan 

sangat kurang, makanan tidak pernah dihabiskan, anak hanya 

menghabiskan 3 sendok makan. Setelah dilakukan intervensi 

didapatkan hasil bahwa masalah defisit nutrisi yang dialami pasien 

sudah teratasi sebagian atau membaik. Ibu pasien mengatakan bahwa 

anaknya sudah mulai meminta makanan saat lapar, anak juga 

meminta kue untuk dimakan, ibu juga mengatakan bahwa anaknya 

makan sedikit-sedikit, serta anak nampak mulai bersemangat untuk 

makan. 

Adapun untuk masalah gangguan mobilitas fisik, pasien juga 

telah menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, dimana 

sebelum diberikan intervensi diperoleh data bahwa ibu pasien 
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mengatakan anaknya sering mengeluh sakit pada bagian kedua paha 

dan kaki, ibu pasien mengatakan bahwa anaknya dibantu total dalam 

melakukan aktivitas, anak nampak sulit menggerakkan ekstremitas 

bawah, pasien nampak banyak berbaring di tempat tidur, pasien tidak 

mampu berdiri dan berjalan, kaki nampak kaku, gerakan terbatas 

atau ROM pasif pada ektreitas bawah, serta tonus otot lemah. 

Setelah diberikan intervensi diperoleh hasil bahwa masalah 

gangguan mobilitas fisik yang dialami pasien sudah teratasi sebagian 

atau mulai membaik dengan hasil ibu pasien mengatakan bahwa 

anaknya sering diubah posisi miring kiri dan kanan serta anak 

sesekali duduk ketika akan makan, anak tampak meringis dan masih 

sulit untuk menggerakkan kakinya. 

5.2 Analisa Intervensi EBPN 

Analisis intervensi dengan masalah keperawatan utama yaitu ansietas 

dengan pemberian intervensi berbasis Eviden Based Practice in Nursing 

(EBPN) dengan melakukan intervensi Coloring Therapy atau Terapi 

Mewarnai Gambar. Terapi ini merupakan salah satu permainan yang sesuai 

dengan prinsip rumah sakit dimana secara psikologis permainan ini dapat 

membantu anak dalam mengekspresikan perasaan cemas, takut, sedih, 

tertekan dan emosi. Menurut Aryani & Zaly (2021), terapi aktivitas bermain 

merupakan salah satu kegiatan yang baik untuk mengatasi cemas pada anak 

yang dirawat di rumah sakit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

menurunkan kecemasan adalah melalui kegiatan terapi bermain. Bermain 

merupakan salah satu alat komunikasi yang natural bagi anak-anak. Bermain 

merupakan dasar pendidikan dan aplikasi terapeutik yang membutuhkan 

pengembangan pada pendidikan anak usia dini (Aryani & Zaly, 2021).  

Callista Roy mengemukakan bahwa anak sebagai sebuah sistem yang 

dapat menyesuaikan diri (adaptive system). Sebagai sistem yang dapat 

menyesuaikan diri anak dapat digambarkan secara holistik (bio, psiko, sosial) 

sebagai satu kesatuan yang mempunyai Input (masukan), Control dan 

Feedback Processes dan Output (keluaran/hasil). Proses kontrol adalah 
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mekanisme koping yang dimanifestasikan dengan cara-cara penyesuaian diri. 

Lebih spesifik manusia didefinisikan sebagai sebuah sistem yang dapat 

menyesuaikan diri dengan aktivifitas kognator dan regulator untuk 

mempertahankan adaptasi dalam empat cara-cara penyesuaian yaitu fungsi 

fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi (Nurjanah, 2017). 

Teori Adaptasi Callista Roy terdapat 4 model yaitu yang pertama input, 

disini input digambarkan dalam suatu penggunaan terapi bermain mewarnai 

gambar yang akan memberikan stimulus kognitif, afektif dan psikomotor 

dalam diri anak. Kedua proses, yang digambarkan sebagai regulator yaitu 

otak bagian belakang dan terdapat hormone endorphin yang mengatur pusat 

kesenangan dan kenyamanan pada saat bermain mewarnai, anak akan 

merasakan kesenangan sehingga memicu meningkatnya hormone endorphin, 

akibat kedepannya anak akan mencari kesenangan dengan jalan bermain yang 

sudah terpola sejak awal perkembangannya. Proses juga menggambarkan 

suatu kognator yang merupakan proses pembentukan persepsi yang baik, 

berpartisipasi aktif dan tanggung jawab. Proses regulator dan kognator 

tersebut berkaitan erat dengan hasil stimulasi dalam diri anak yang 

selanjutnya akan mempengaruhi penyesuaian diri. Penyesuaian diri 

merupakan efektor model ketiga dari adaptasi Roy. Keempat, output yang 

menggambarkan perilaku adaptif dan interaksi anak (Nurjanah, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian Saputri & Rahmawati (2022), bahwa 

tingkat kecemasan sebelum dilakukan intervensi terapi bermain mewarnai 

gambar dilakukan satu kali terapi perhari selama 15-30 menit dan 

dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut pada anak yang mengalami 

hospitalisasi. Adapun intervensi terapi mewarnai gambar tersebut telah 

diberikan kepada An. M.I.H yang mengalami kecemasan akibat 

hospitalisasinya selama 3 hari pemberian intervensi dan didapatkan hasil 

terdapat efektivitas pemberian terapi mewarnai terhadap penurunan tingkat 

kecemasan anak yang menjalani perawatan di rumah sakit.  

Secara fisiologis ketika anak mewarnai akan merangsang Corticotropin 

Releasing Factor (CRF). Substansi tersebut akan menstimulasi hipofisis 
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untuk meningkatkan sekresi hormon endorphine dan Pro Oploid Melano 

Cortin (POMC) yang akan meningkatkan produksi ensefalin oleh medula 

adrenal sehingga mempengaruhi suasana hati menjadi senang dan 

memberikan perasaan rileks. Dengan meningkatnya endorpin maka terjadi 

penurunan kerja saraf simpatis, meningkatkan pengaktifan saraf parasimpatis 

yang bekerja dengan cara menstimulus medula adrenal untuk menurunkan 

pengeluaran epinefrin, noreepinefrin, dan kortisol (hormon yang terlibat 

dalam kecemasan) serta nitric oxide dalam darah, kemudian terjadi penurunan 

denyut nadi, tekanan darah, konsumsi oksigen, metabolisme tubuh, produksi 

laktat sehingga seseorang akan merasa nyaman. Perubahan fisik tersebut 

menyebabkan psikis juga akan merasa tenang dan terjadi pengontrolan 

perilaku kecemasan menurun (Rahmadani et al., 2017).   

Salah satu fungsi bermain adalah sebagai terapi dimana dengan 

melakukan permainan anak akan terlepas dari ketegangan dan stres yang 

dialaminya. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengalihkan rasa sakit 

pada permainannya (distraksi) dan relaksasi melalui kesenangannya 

melakukan permainan tersebut. Menurut penelitian Aryani & Zaly (2021), 

terapi aktivitas bermain seperti mewarnai gambar merupakan salah satu 

kegiatan yang baik untuk mengatasi cemas anak yang dirawat di rumah sakit, 

sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan sakit pada anak tersebut. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian Nugraha et al. (2021), bahwasannya 

penerapan terapi bermain mewarnai gambar terbukti dapat menurunkan 

tingkat kecemasan akibat stres hospitalisasi. 

Setelah dilakukan implementasi dan evaluasi keperawatan dengan 

pemberian terapi mewarnai gambar terjadi penurunan tingkat kecemasan pada 

anak, dihari pertama tingkat kecemasan anak berdasarkan facial image scale 

mengalami kecemasan sedang dengan ekspresi wajah berada di angka 4. 

Evaluasi hari kedua berdasarkan facial image scale anak mengalami 

kecemasan ringan dengan ekspresi wajah berada di angka 3. Adapun evaluasi 

hari ketiga berdasarkan facial image scale anak tidak mengalami kecemasan 

atau kecemasan berkurang dengan ekspresi wajah berada di angka 2. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian dari terapi non farmakologis 

yaitu terapi mewarnai gambar efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan 

pada anak. Terapi mewarnai dapat menyalurkan perasaan dan pikiran anak 

melalui ekspresi non verbal yang ditujukan selama melakukan permainan. 

Pemberian terapi mewarnai membuat anak dapat menghilangkan rasa cemas 

yang ada akibat hospitalisasi dengan aktivitas melalui mewarnai gambar 

(Tanesi et al., 2019).  

Kecemasan pada dasarnya selalu ada disetiap kehidupan manusia 

terutama bila dihadapkan pada hal-hal yang baru. Cobaan hidup yang dialami 

seseorang merupakan proses meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. 

Setiap umat muslim dianjurkan untuk selalu memohon pertolongan kepada 

Allah saat mengalami segala kesulitan. Perintah ini Allah jelaskan dalam Al-

Qur‟an surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi: 

 َ زَنقۡ اِنى ااّ  وُ مِصَاحِبِهٖ لَا تََقۡ ِ اِذقۡ هَُُا فِِ امقۡغاَرِ اِذقۡ يقَُوقۡ ا ثََنَِِ اثقۡنيَنقۡ يقۡنَ لََ رُوقۡ ِ رَجَهُ الَّى ُ اِذقۡ اَ قۡ ُ  ااّ  ُ  فقَدَقۡ هصَََُ وقۡ اِلاى اـَنقۡصُُُ

ِ هَِِ امقُۡ  قَۡ ا ىؕ  مَةُ ااّ  يقۡنَ لََ رُوا امسُّ قۡ    ىؕ وَكََِ ِ مَةَ الَّى هَا وَجََ لَ كََِ ىمقۡ ترََوقۡ دٍ م نُوقۡ ىدَ هٗ بُِِ هِ وَاَ ي ُ سَكِيقۡنـَتَههٗ  َ َ قۡ مََ ناَ  ًۚ فاََنقۡزَوَ ااّ 

ُ َ زيِقۡزٌ حَكِ قٌۡ   وَااّ 

Terjemahnya :  

“Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), sesungguhnya Allah 

telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari 

Mekah); sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya 

berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, “Jangan 

engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” Maka Allah 

menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) dan membantu 

dengan bala tentara (malaikat-malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan 

Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah 

itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” 

Dikutip dari buku Jadikan Allah Sebagai Sandaran: Motivasi Hidup 

Dalam Perspektif Islam Berdasarkan Filosofi Kehidupan oleh Nuratika, 

S.Pd.I, ayat ini menjelaskan bahwa segala kesedihan akan hilang jika selalu 

memohon pertolongan dari Allah. Selain itu, ayat ini memberikan keyakinan 

untuk orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu menyertai dan 

melindunginya. 

Turunnya surah At-Taubah ayat 40 berkaitan dengan kisah nabi Saw 

dan Abu Bakar yang bersembunyi dari kejaran kaum kafir quraisy sewaktu 
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perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dikutip dari buku Sepenggal 

Cerita Sejuta Makna oleh Abdul Wahid al-Faizin, dalam surah At-Taubah 

ayat 40, Allah memberikan ketenangan hati dan pertolongan kepada Nabi 

Saw dan Abu Bakar. Kala itu, keduanya bersembunyi di gua Tsur dari kejaran 

kaum kafir quraisy. Menurut riwayat At-Thabrani dan beberapa sejarawan, 

Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang pada mulut gua. 

Tujuannya adalah untuk mengecoh kaum kafir quraisy sehingga mereka tidak 

tahu bahwa Nabi Saw dan Abu Bakar ada di dalam gua. 

Kisah Nabi Muhammad dan Abu Bakar dapat menjadi pelajaran bagi 

kaum muslimin bahwa Allah adalah satu-satunya harapan serta sandaran pada 

setiap ujian dan cobaan. Kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang 

mempunyai ciri-ciri yang terkadang muncul secara psikologis ada perasaan 

tegang yang menyenangkan dan perasaan khawatir serta mengeluhkan bahwa 

sesuatu yang buruk akan terjadi. Menurut Alloy kecemasan adalah perasaan 

tidak menyenangkan yang ditandai dengan istilah-istilah seperti 

kekhawatiran, kepribadian, dan rasa takut yang tidak jelas penyebabnya 

(Ikhsan, 2021). Berdasarkan asumsi penulis bahwa ayat diatas jelas 

menyerukan bahwa janganlah kamu bersedih dan cemas karena Allah ada 

bersama kita. Allah Swt merupakan satu-satunya Dzat yang Maha 

melapangkan pada saat permasalahan hidup terasa sempit. Ketika seorang 

mukmin telah yakin kepada Allah, dia akan menjadikan Allah sebagai satu-

satunya harapan dalam menghadapi segala masalah dan ujian hidup. Seorang 

mukmin akan selalu optimis bahwa tidak ada suatu hal yang mustahil jika 

diserahkan kepada Allah Swt. 

5.3 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam studi kasus ini yaitu desain yang digunakan tanpa 

kelompok kontrol sehingga peneliti hanya bisa membandingkan hasil pre test 

dan post test. Selain itu, studi kasus ini tidak melihat sikap perawat dan 

kondisi rumah sakit, hal tersebut kemungkinan dapat memberikan pengaruh 

pada kecemasan anak prasekolah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada An. M.I.H, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

a. Pengkajian keperawatan yang didapatkan pada pasien nefroblastoma 

dengan masalah ansietas yaitu anak belum mengerti terkait kondisi 

kesehatannya saat ini, anak mengatakan takut, anak nampak gelisah saat 

diajak berinteraksi, kontak mata anak kurang, anak nampak murung dan 

sering menunduk, anak biasanya menangis ketika akan diberikan tindakan 

perawatan, berdasarkan Facial Image Scale (FIS) anak mengalami 

kecemasan sedang dengan ekspresi wajah berada di angka 4. 

b. Diagnosis keperawatan utama yang ditemukan pada pasien nefroblastoma 

yang menjalani hospitalisasi ialah dengan masalah utama ansietas. 

c. Intervensi keperawatan yang dilakukan pada pasien nefroblastoma dengan 

masalah ansietas yaitu dengan pemberian intervensi coloring therapy. 

d. Implementasi keperawatan yang diberikan pada pasien nefroblastoma 

dengan masalah ansietas yaitu selama 3 hari berturut-turut. 

e. Hasil evaluasi keperawatan yang dilakukan pada pasien nefroblastoma 

dengan masalah ansietas dinyatakan dapat teratasi. Setelah dilakukan 

pemberian intervensi coloring therapy pada pasien anak yang mengalami 

nefrolastoma dengan masalah keperawatan ansietas didapatkan hasil 

masalah teratasi dengan hasil pengukuran berdasarkan facial image scale 

anak mengalami kecemasan sedang dengan ekspresi wajah berada di 

angka 4. Namun setelah diberikan intervensi berdasarkan facial image 

scale anak tidak mengalami kecemasan atau kecemasan berkurang dengan 

ekspresi wajah berada di angka 2. Implementasi dilakukan dalam waktu 

pemberian 3 x 24 jam. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 

coloring therapy efektif diberikan kepada anak yang mengalami 

kecemasan akibat hospitalisasi. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil studi kasus, ada beberapa saran yang 

direkomendasikan oleh peneliti yang kiranya dapat menjadi pertimbangan.  

a. Bagi Perawat Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Bentuk pendekatan yang baik dan tepat sangat membantu 

keberhasilan perawat terutama pada anak yang mengalami kecemasan 

selama hospitalisasi, sehingga perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dapat 

menurunkan kecemasan akibat hospitalisasi seperti terapi bermain 

mewarnai gambar. Peneliti menyarankan agar melakukan terapi bermain 

sebagai salah satu program wajib yang dilaksanakan dalam pemberian 

asuhan keperawatan anak. 

b. Bagi Institusi Keperawatan 

Dengan adanya studi kasus ini diharapkan dapat berguna atau 

dijadikan bahan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran 

untuk kemajuan profesi keperawatan dalam bidang pengetahuan dan 

teknologi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti lain dapat menindak lanjuti studi kasus ini agar 

lebih sempurna dan bermanfaat serta mengadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi kecemasan pada anak saat 

dirawat di rumah sakit. Studi kasus ini juga diharapkan dapat memberikan 

masukan dan sumber referensi bagi penelitian yang sejenis.  
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Lampiran 1 : Pathway 
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Lampiran 2 : Standar Operasional Prosedur 

 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Coloring Therapy 

Definisi Coloring Therapy atau terapi mewarnai gambar merupakan salah satu 

permainan yang sesuai dengan prinsip rumah sakit dimana secara psikologis 

permainan ini dapat membantu anak dalam mengekspresikan perasaan cemas, 

takut, sedih, tertekan dan emosi. 

Tujuan a. Gerakan motorik halusnya lebih terarah 

b. Berkembang kognitifnya 

c. Dapat bermain sesuai tumbuh kembangnya 

d. Dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman sebaya 

e. Cemas/stress selama dirawat di RS berkurang/hilang 

Indikasi a. Kesadaran compos mentis 

b. Cukup kooperatif 

c. Keadaan umum cukup baik 

Kontra 

Indikasi 

a. Anak dengan kondisi kritis 

b. Keterbatasan gerak pada tangan dan lemah 

Prosedur 

Pemberian 

Tahap Pra Interaksi 

a. Melakukan kontrak waktu 

b. Mengecek kesiapan anak (tidak mengantuk, tidak rewel) 

c. Menyiapkan alat 

d. Melakukan hand hygiene 

Tahap Orientasi 

a. Memberikan salam terapeutik dan menyapa nama pasien 

b. Memvalidasi keadaan pasien 

c. Menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan 

d. Menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien sebelum kegiatan dilakukan 

Tahap Kerja 

a. Membaca basmalah 

b. Memberi petunjuk pada anak cara bermain mewarnai 

c. Mempersilahkan anak untuk melakukan permainan sendiri atau dibantu 

d. Memotivasi keterlibatan pasien dan keluarga 

e. Memberi pujian pada anak bila dapat melakukan bermain mewarnai 

f. Mengobservasi emosi, hubungan interpersonal, psikomotor anak saat 

bermain mewarnai 

g. Meminta anak menceritakan apa yang dilakukan / dibuatnya 

h. Menanyakan perasaan anak setelah bermain mewarnai 

i. Menanyakan perasaan dan pendapat keluarga tentang permainan 

Tahap Terminasi 

a. Melakukan evaluasi 

b. Membereskan dan mengembalikan alat ke tempat semula 

c. Melakukan hand hygiene 

d. Mencatat jenis permainan dan kesimpulan hasil ermain meliputi emosional, 

hubungan interpersonal, psikomotor 

e. Mendoakan pasien 

f. Kontrak waktu selanjutnya dan berpamitan 

Kriteria 

Evaluasi 

a. Anak dapat mengembangkan motorik halus dengan menghasilkan satu 

gambar yang diwarnai 

b. Anak dapat mengikuti kegiatan dengan baik 

c. Anak merasa senang 

d. Orang tua dapat mendampingi kegiatan anak sampai selesai 

e. Orang tua mengungkapkan manfaat yang dirasakan dengan aktivitas 

bermain 
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Lampiran 3 : Jurnal Rujukan Utama 
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