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ABSTRAK 

 

 Nama  : Ghina Syafira Yulianti Syam 

NIM  : 70900122030 

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Hemorrhagic Stroke 

dengan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Menggunakan 

Intervensi Mobilisasi Progresif Level 1 Di Ruang ICU RSUP. Dr 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

 

Latar Belakang: Prevalensi stroke yang didiagnosis dokter di Indonesia pada tahun 2018 

berusia ≥ 15 tahun (10,9%) atau  diperkirakan sebanyak 2.120.362 orang. Sulawesi Selatan 

memiliki prevalensi stroke tertinggi berdasarkan diagnosis dan gejala yang dilaporkan oleh 

tenaga kesehatan.Stroke hemoragik adalah stroke yang diakibatkan oleh pecahnya 

pembuluh darah di otak, yang mengakibatkan iskemia dan hipoksia hilir. Salah satu 

intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

adalah dengan melakukan mobilisasi progresif level 1.Tujuan penulisan adalah 

Melaksanakan Asuhan Keperawatan Pada Pasien Hemorrhagic Stroke dengan Penurunan 

Kapasitas Adaptif Intrakranial Menggunakan Intervensi Mobilisasi Progresif Level 1 Di 

Ruang ICU RSUP. Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar. Metode yang digunakan adalah 

studi kasus dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pemeriksaan 

fisik dan dokumentasi. Penatalaksanaan mobilisasi progresif level 1 satu kali dalam sehari 

selama 3 hari pemberian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi progresif level 

1 satu kali dalam sehari selama 3 hari sebelum dan sesudah intervensi didapatkan bahwa 

mobilisasi progresif level 1 dapat digunakan untuk menstabilkan tekanan darah, tingkat 

kesadaran dan saturasi oksigen. Kesimpulan berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan 

menyatakan bahwa  penerapan mobilisasi progresif level 1 yang dilaksanakan satu kali 

dalam sehari, menunjukkan bahwa pada hari pertama sampai hari ketiga implementasi 

terjadi peningkatan status hemodinamik dalam hal ini tekanan darah membaik, saturasi 

oksigen meningkat dan tingkat kesadaran meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa 

mobilisasi progresif level 1 efektif dilakukan pada pasien yang mengalami masalah 

terhadap penurunan kapasitas adaptif intracranial. 

 

 

 

 

Kata Kunci: Hemorrhagic Stroke, Mobilisasi Progresif Level 1, Saturasi Oksigen, 

Tekanan darah,  
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ABSTRACT 
 

Name  : Ghina Syafira Yulianti Syam 

NIM  : 70900122030 

Title  : Analysis of Nursing Care in Hemorrhagic Stroke Patients with 

Decreased Intracranial Adaptive Capacity Using Level 1 

Progressive Mobilization Intervention in the ICU Room of RSUP. 

Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

 

Background: The prevalence of stroke diagnosed by doctors in Indonesia in 2018 was 

aged ≥ 15 years (10.9%) or an estimated 2,120,362 people. South Sulawesi has the highest 

prevalence of stroke based on diagnosis and symptoms reported by health workers. 

Hemorrhagic stroke is a stroke caused by rupture of a blood vessel in the brain, which 

results in downstream ischemia and hypoxia. One of the interventions that can be done to 

overcome the decrease in intracranial adaptive capacity is to perform stage progressive 

mobilization. The purpose of writing is to Implement Nursing Care in Hemorrhagic Stroke 

Patients with Decreased Intracranial Adaptive Capacity Using Level 1 Progressive 

Mobilization Interventions in the ICU Room of RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar. The method used is a case study with data collection techniques through 

observation, interviews, physical examination and documentation. Management of level 1 

progressive mobilization once a day for 3 days of administration. The results showed that 

level 1 progressive mobilization once a day for 3 days before and after the intervention 

found that level 1 progressive mobilization could be used to stabilize blood pressure, level 

of consciousness and oxygen saturation. The conclusion based on the results of the case 

studies conducted stated that the implementation of level 1 progressive mobilization which 

was carried out once a day, showed that on the first day to the third day of implementation 

there was an increase in hemodynamic status in this case the blood pressure improved, 

oxygen saturation increased and the level of consciousness increased. This indicates that 

level 1 progressive mobilization is effective in patients who have problems with decreased 

intracranial adaptive capacity. 

 

Keywords: Blood Pressure, Hemorrhagic Stroke, , Level 1 Progressive Mobilization, 

Oxygen Saturation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Intensif Care Unit (ICU) adalah unit perawatan intensif yang disediakan 

oleh rumah sakit untuk merawat pasien dengan keadaan khusus yang memerlukan 

kondisi pasien tersebut. Ini memiliki peralatan medis canggih yang dipantau 24 jam 

sehari oleh perawat, dokter jaga, dan staf lainnya. (Erna Satwika, 2022) 

Stroke merupakan penyebab kematian ketiga di negara industri settelah 

penyakit arteri koroner (13%) dan kanker (12%). Prevalensi stroke bervariasi di 

berbagai btelahan dunia (Mutiarasari, 2019). Jumlah orang yang menderita stroke 

di seluruh dunia meningkat setiap tahunnya, dengan satu dari empat orang 

mengalami stroke dalam hidup mereka. Data dari World Stroke Organization 

menunjukkan terdapat 13,7 juta kasus stroke baru dan 5,5 juta kematian setiap 

tahunnya (Organization, 2021). Prevalensi stroke yang didiagnosis dokter di 

Indonesia tahun 2018 pada penduduk usia ≥ 15 tahun (10,9%), atau diperkirakan 

2.120.362 orang (Kemenkes RI, 2019). Dan Prevalensi stroke berdasarkan 

diagnosis nakes dan gejala tertinggi terdapat di Sulawesi Selatan (17,9%), diikuti 

Daerah Istimewa Yogyakarta (16,9%). Prevalensi penyakit stroke tertinggi di 

Indonesia yaitu Sulawesi Selatan berdasarkan gejala dan diagnosis oleh tenaga 

kesehatan pada tahun 2007 sebesar 7,4% dan terjadi peningkatan drastis pada tahun 

2013 yaitu 17,9% RISKESDAS 2013 dalam (Nurhikmah et al., 2021). 

Stroke yang tiba-tiba dapat menyebabkan kecacatan fisik dan mental serta 

kematian, baik pada usia produktif maupun pada usia lanjut. Stroke terbagi menjadi 

stroke iskemik dan stroke hemoragik. Secara umum, sekitar 50% stroke hemoragik 

berakibat fatal, sementara hanya 20% stroke iskemik yang berakibat fatal. Stroke 

hemoragik terjadi karena pembuluh darah bocor (berdarah) di otak. 

Tekanan darah tinggi/hipertensi merupakan faktor resiko terpenting dalam 

hal keparahan resiko stroke. Faktor lain termasuk merokok, hiperlipidemia, fibrilasi 

atrium, penyakit jantung iskemik, penyakit katup jantung dan diabetes. 

(Hutagalung, 2019). Menurut  Setiawan, (2020), Stroke hemoragik dapat terjadi 

melalui berbagai mekanisme. Stroke hemoragik dapat terjadi melalui berbagai 

mekanisme. Stroke hemoragik yang berhubungann dengan hipertensi terjadi pada 
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stroke dalam yang berasal dari arteri tembus seperti basal ganglia (50%), lobus otak 

(10% sampai 20%), talamus (15%), pons, dan batang otak (10% sampai 20%). ). 

terkirim. ).) dan serebelum (10%), stroke lobus yang terjadi pada pasien usia lanjut 

dikaitkan dengan angiopati amiloid serebral. 

Tanda atau gejala klinis yang biasa adalah defisit neurologis vokal yang 

muncul tiba-tiba. Kehilangan kesadaran, muntah, sakit kepala, kejang, dan tekanan 

darah yang sangat tinggi dapat mengindikasikan stroke hemoragik. Sakit kepala 

adalah gejala awal yang paling umum pada pasien, seiring dengan perluasan 

hematoma, menyebabkan peningkatan TIK dan massa otak. Gejala lain yang 

mungkin terjadi antara lain kekakuan leher yang disebabkan oleh perdarahan di 

thalamus, caudate, dan cerebellum (Setiawan, 2020). 

Pasien stroke yang menderita kondisi gawat darurat memerlukan 

pemantauan status hemodinamik, seperti pemantauan kebugaran fungsi 

kardiovaskular. Hasil pengukuran hemodinamik ini dapat digunakan untuk menilai 

kondisi pasien secepat mungkin sehingga caregiver dapat memutuskan tindakan 

yang tepat untuk pasien. (Astuti et al., 2022). 

Allah juga sudah menyempurnakan fungsi tubuh manusia dengan proses 

metabolisme tubuh yang seimbang, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah 

Al Infithar Ayat 7 yang berbunyi: 

 

Terjemahan: 

Yang ttelah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan 

menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang.” (QS. Al Infithar: 7) 

Bukti keseimbangan tubuh bisa jadi kita mati di aliran darah. Keseimbangan 

darah, saat keluar dari jantung, saat masuk ke dalam jantung dan seterusnya, 

semuanya ttelah diatur dengan sangat sempurna oleh Allah.  

Tafsir Ibnu Katsir apakah yang ttelah memperdayakan kamu berbuat 

durhaka terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang ttelah menciptakan kamu, 

lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. 

(Al-Infithar: 7), Yaitu yang ttelah menjadikanmu sempurna, tegak mempunyai 

tinggi yang seimbang dengan bentuk yang paling baik dan paling rapi. Imam 

Ahmad mengatakan, ttelah menceritakan kepada kami Abul Mughirah, ttelah 

menceritakan kepada kami Jarir, ttelah menceritakan kepadaku Abdur Rahman ibnu 
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Maisarah, dari Jubair ibnu Nasir dari Bisyr ibn Jahhasy Al-Qurasyi, bahwa di suatu 

hari Rasulullah Saw. meludah pada telapak tangannya sendiri, lalu meletakkan 

telunjuknya pada ludahnya itu seraya bersabda: Allah Swt. berfirman, "Hai anak 

Adam, mana bisa engkau selamat dari (azab)-Ku, Aku ttelah menciptakanmu dari 

sesuatu seperti ini (hina seperti ludah ini). hingga manakala engkau ttelah 

Kusempurnakan bentukmu dan Aku jadikan engkau berdiri tegak, lalu engkau dapat 

berjalan dengan mengenakan sepasang kain burdah, sedangkan di bumi engkau 

ttelah mempunyai tempat kuburan, kemudian kamu menghimpun harta benda dan 

enggan memberinya. Hingga manakala roh sampai di tenggorokanmu, baru kamu 

katakan, "Aku akan bersedekah, " maka dimanakah masa untuk bersedekah (saat 

itu)?" Hal yang sama ttelah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar ibnu Abu 

Syaibah, dari Yazid ibnu Harun, dari Jarir ibnu Usman dengan sanad yang sama. 

Guru kami Al-Hafiz Abul Hajjaj Al-Mazi mengatakan bahwa hal yang sama ttelah 

diikuti oleh Yahya ibnu Hamzah, dari Saur ibnu Yazid, dari Abdur Rahman ibnu 

Maisarah (Syaikh, 2015). 

Salah satu intervensi yang dapat menstabilkan hemodinamik adalah 

mobilisasi progresif Level I, dimana intervensi ini terbukti memberikan hasil yang 

sangat baik dalam meningkatkan status klinis pasien stroke dan pasien sakit kritis 

yang dirawat di Intensif Care Unit (ICU). hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti., et al (2022) menyebutkan bahwa Intervensi untuk mengontrol tekanan 

darah dan saturasi oksigen pada pasien stroke dapat dilakukan dengan 

menggunakan mobilisasi Level 1 progresif yang mencakup elevasi kepala 300, 

kemiringan kanan dan kiri, dan rentang gerak pasif. 

Posisi head of bed akan meningkatkan aliran darah dari area bawah ke 

atrium kanan. Hal ini karena resistensi pembuluh darah dan tekanan di atrium kanan 

berada dalam batas normal, menyebabkan jumlah darah yang masuk ke atrium 

kanan (venous return) dan tekanan pengisian ventrikel kanan (preload) juga 

meningkat, menyebabkan perubahan pada stroke menghasilkan volume dan curah 

jantung. Perubahan posisi lateral atau oblik mengakibatkan perubahan aliran balik 

vena ke jantung dan mempengaruhi hemodinamik. Dan untuk mengurangi efek 

stroke, Anda dapat menggunakan ROM (range of motion) untuk mengubah saturasi 
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oksigen dan meningkatkan kewaspadaan serta kelenturan sendi tungkai pada 

pasien. (Suyanti et al., 2019). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat, umumnya perawat 

melakukan tindakan penurunan tekanan darah dengan menggunakan obat 

penghambat saluran kalsium seperti nifediphine, angiotensin converting enzyme 

(ACE) inhibitor seperti captopril, dan antidiuretik seperti LASIK. Terapi non 

Farmakologi sudah diterapkan akan tetapi penerapannya belum maksimal sesuai 

dengan penerapan mobilisasi progresif level 1. 

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan Intervensi 

mobilisasi progresif level I untuk menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen 

pada pasien stroke hemoragik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena terkait mobilisasi progresif level 1 yang terdapat 

pada latar belakang diatas maka rumusan masalah pada Karya Tulis Ilmiah: Studi 

Kasus ini adalah Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien  stroke 

hemoragik dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan 

intervensi mobilisasi progresif level 1 di ruangan ICU RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Makassar. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan 

masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi 

mobilisasi progresif level 1 di ruangan ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar? 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien stroke hemoragik 

dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien stroke hemoragik 

dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien stroke hemoragik 

dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial 
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d. Untuk menganalisis Implementasi keperawatan pada pasien stroke 

hemoragik dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien stroke hemoragik 

dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien stroke hemoragik 

dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi 

mobilisasi progresif level 1 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik 

keperawatan sebagai proses pembelajaran melakukan analisis asuhan 

keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan masalah penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial (tekanan darah dan saturasi oksigen) 

menggunakan intervensi mobilisasi progresif level 1 di ruangan ICU RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

2. Manfaat Aplikatif 

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

pemberian intervensi EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien 

stroke hemoragik dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

(tekanan darah dan saturasi oksigen) menggunakan intervensi mobilisasi 

progresif level 1 pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep medis 

1. Definisi 

Stroke adalah adanya gejala klinis yang berkembang pesat akibat 

disfungsi otak vokal (global), dengan gejala yang berlangsung selama 24 jam 

atau lebih, dan mengakibatkan kematian tanpa penyebab yang jelas selain 

penyebab vaskular. (Lingga, 2013).  

Stroke hemoragik adalah stroke yang terjadi karena pembuluh darah di 

otak pecah, mengakibatkan iskemia dan hipoksia hilir. Di antara penyebab 

stroke hemoragik adalah: tekanan darah tinggi, pecahnya aneurisma, 

malformasi arteriovenosa. Biasanya terjadi saat melakukan aktivitas atau 

aktivitas fisik, tetapi juga bisa terjadi saat istirahat. Kesadaran pasien umumnya 

menurun (Batticaca, 2018).  

Stroke hemoragik terjadi karena pembuluh darah yang menyebabkan 

otak bocor (berdarah). Kebocoran disebabkan oleh peningkatan tekanan secara 

tiba-tiba di otak, sehingga pembuluh darah yang tersumbat tidak dapat lagi 

menahan tekanan tersebut, akhirnya pecah dan menyebabkan pendarahan. 

Bocor menyebabkan darah gagal mencapai tujuannya, yaitu sel-sel otak yang 

membutuhkan suplai darah. Saat suplai darah terhenti, bisa dipastikan suplai 

oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan otak juga akan terhenti dan akhirnya sel-

sel otak akan mati (Lingga, 2013). 

Dapat disimpulkan bahwa stroke hemoragik adalah jenis stroke yang 

disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga darah tidak dapat 

mengalir dengan baik, sehingga terjadi hipoksia di otak dan mengakibatkan 

kelumpuhan berakhir.  

2. Etiologi 

Penyumbatan suplai darah ke otak pada stroke hemoragik disebabkan 

oleh pecahnya arteri yang memasok darah ke otak. Misalnya, tiba-tiba 

menyebabkan tekanan darah tinggi dan/atau penderitaan mental yang parah. 

Peningkatan tekanan darah yang tiba-tiba juga dapat disebabkan oleh trauma 

kepala atau peningkatan tekanan lainnya seperti aktivitas, batuk, angkat berat, 
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dll. Pecahnya pembuluh darah, biasanya karena arteri dengan dinding tipis 

berbentuk balon, disebut aneurisma, atau abrasi arteri akibat plak 

aterosklerotik. (Irwan, 2018). 

Selain hal-hal yang ttelah disebutkan di atas, ada faktor lain yang 

menyebabkan stroke (Irwan, 2018) diantaraya : 

a. Faktor resiko medis 

Faktor resiko medis yang memperburuk stroke adalah: 

1) Arteriosklerosis (pengerasan pembuluh darah) 

2) Adanya penyakit stroke dalam keluarga (faktor keturunan) 

3) Migraine (sakit kepala unilateral) 

b. Faktor resiko bagi pelaku 

Stroke sendiri dapat terjadi karena faktor resiko penyebab. Para pelaku 

mengadopsi kebiasaan makan dan hidup yang tidak sehat. Ini bisa dilihat 

di: 

1) merokok 

2) Mengkonsumsi minuman bersoda dan alkohol 

3) Suka makan makan fast food/junk food 

4) Kurang berolahraga 

5) Suasana hati yang tidak menyenangkan, seperti sering marah tanpa 

alasan         yang jelas 

Dalam firmannya pada surat Al Maidah ayat 90-91 yang berbunyi: 

َٰٓأيَُّهَا ا   ٱلَّذِينَ  يَ  مُ  وَٱلْْنَصَابُ  وَٱلْمَيْسِرُ  ٱلْخَمْرُ  إِنَّمَا ءَامَنُوَٰٓ نْ  رِجْس   وَٱلْْزَْلَ  نِ  عَمَلِ   م ِ يْطَ    لَعَلَّكمُْ  فَٱجْتنَِبُوهُ  ٱلشَّ

  تفُْلِحُونَ 

Terjemahan: 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Abidin, 2021). 

Di dalam ash-Shabibain ttelah diriwayatkan, dari Umar bin-al-

Khaththab, bahwa ia pernah berkata dalam khutbahnya di atas mimbar 

Rasulullah “hai sekalian manusia, sesungguhnya ttelah turun ayat yang 

mengharamkan khamr, yaitu yang terbuat dari lima hal: anggur, kurma, 

madu, biji gandum, dan gandum. Dan khamr adalah minuman yang dapat 

menutupi akal (Syaikh, 2015). 
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Efek dari konsumsi alkohol sangat buruk dan dapat menyebabkan 

kecanduan. Dan jika Anda mengkonsumsi overdosis, Anda akan 

overdosis, yang dapat menyebabkan kematian. Allah pun memerintahkan 

untuk menjauhi minuman yang mengandung khamr  atau alkohol 

c. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi 

1) Hipertensi (tekanan darah tinggi) 

Tekanan darah tinggi adalah resiko stroke terbesar. Tekanan darah 

tinggi menyebabkan aliran darah yang buruk, yang menyebabkan 

pembuluh darah menyusut dan menurunkan aliran darah ke otak. 

Berkurangnya aliran darah ke otak menyebabkan kekurangan oksigen 

dan glukosa di otak, dan seiring berjalainnya waktu jaringan otak akan 

mati. 

2) Penyakit jantung 

Penyakit jantung seperti serangan jantung dan infark miokard 

(kematian otot jantung) merupakan faktor terpenting terjadinya stroke. 

Jantung merupakan pusat aliran darah dalam tubuh. Jika pusat pengatur 

rusak, maka aliran darah dalam tubuh terganggu, termasuk aliran darah 

di otak. Gangguan aliran darah dapat menyebabkan kematian jaringan 

otak secara tiba-tiba atau bertahap. 

3) Diabetes mellitus 

Pembuluh darah penderita diabetes melitus seringkali lebih kaku atau 

kurang lentur. Ini dilakukan dengan naik atau turunnya kadar gula darah 

secara tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian otak. 

4) Hiperkolesterolemia 

Hiperkolesterolemia adalah suatu kondisi di mana kadar kolesterol 

dalam darah terlalu tinggi. Kelebihan LDL menyebabkan pembentukan 

plak di pembuluh darah. Kondisi seperti ini pada akhirnya 

mempengaruhi aliran darah, termasuk aliran darah ke otak. 

5) Obesitas 

Obesitas, atau kelebihan berat badan (overweight), merupakan salah 

satu faktor terjadinya stroke. Ini terkait dengan kadar kolesterol darah 

yang tinggi. Pada orang dengan obesitas, kadar LDL (low-density 
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lipoprotein) seringkali lebih tinggi daripada kadar HDL (high-density 

lipoprotein). Menurut standar Indonesia, seseorang dianggap obesitas 

jika indeks massa tubuhnya melebihi 25 kg/m2. Sebenarnya ada dua 

jenis obesitas atau kegemukan yaitu obesitas perut dan obesitas 

perifer.Obesitas perut didefinisikan sebagai ukuran pinggang lebih dari 

102 cm pada pria dan 88 cm pada wanita. 

6) Merokok 

Menurut berbagai penelitian, diketahui bahwa perokok memiliki kadar 

fibrinogen yang lebih tinggi dalam darahnya dibandingkan bukan 

perokok. Peningkatan kadar fibrinogen mendorong pembuluh darah 

menebal, menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih sempit dan 

kaku. Saat pembuluh darah menjadi sempit dan kaku, aliran darah bisa 

terganggu. 

d. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi 

1) Usia 

Semakin tua usia Anda, semakin besar resiko stroke. Ini terkait 

dengan degenerasi alami (penuaan). Pada orang tua, pembuluh darah 

lebih kaku karena penumpukan plak yang berlebihan. Penumpukan 

plak yang berlebihan menyebabkan berkurangnya aliran darah ke 

seluruh tubuh, termasuk otak. 

2) Jenis kelamin 

Pria cenderung memiliki resiko lebih tinggi menderita stroke 

dibandingkan dengan wanita. Hal ini terkait dengan fakta bahwa laki-

laki cenderung merokok. Bahaya terbesar merokok adalah merusak 

pembuluh darah di dalam tubuh. 

3) Riwayat keluarga 

Jika salah satu anggota keluarga menderita stroke, maka kemungkinan 

dari keturunan keluarga tersebut dapat mengalami stroke. Orang 

dengan riwayat stroke pada keluarga memiliki resiko lebih besar 

untuk terkena stroke dibanding dengan orang yang tanpa riwayat 

stroke pada keluarganya. 
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4) Perbedaan ras 

Bukti terbaru menunjukkan bahwa stroke adalah sekitar dua kali lebih 

umum di antara penduduk Afro-Karibia dibandingkan penduduk non-

Karibia. Ini dimungkinkan karena tekanan darah tinggi dan diabetes 

lebih umum di antara orang Afro-Karibia daripada orang Karibia non-

Afrika. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor 

lingkungan. 

3. Klasifikasi 

Klasifikasi stroke hemoragik dibagi menjadi dua kategori, yaitu (Muttaqin, 

2020):  

a. Perdarahan Intraserebral (PIS)  

Perdarahan Intraserebral disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah 

intraserebral, sehingga darah keluar dari pembuluh darah dan kemudian 

masuk ke dalam jaringan otak. Penyebab PIS biasanya disebabkan oleh 

tekanan darah tinggi dalam jangka Panjang, yang kemudian menyebabkan 

kerusakan pada dinding pembuluh darah, termasuk munculnya 

mikroaneurisma. pemicu lainnya adalah stress fisik, kegembiraan, 

peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba, yang menyebabkan pecahnya 

pembuluh darah. Sekitar 60-70% PIS disebabkan oleh tekanan darah 

tinggi. Penyebab lainnya adalah malformasi vaskular kongenital dan 

gangguan koagulasi. Faktanya, 70% kasus berakibat fatal, terutama jika 

perdarahannya meluas (masif). 

b. Perdarahan subarachnoid (PSA)  

Dalam perdarahan subarachnoid, darah memasuki ruang subarachnoid dari 

tempat lain (perdarahan subarachnoid sekunder) dan sumber perdarahan 

berasal dari ruang subarachnoid itu sendiri (perdarahan subarachnoid 

primer). Sebagian besar kasus PSA terjadi tanpa penyebab eksternal, 

namun sepertiga kasus terkait dengan stres psikologis dan fisik. Aktivitas 

fisik yang keras seperti mengangkat beban, membungkuk, batuk atau 

bersin berlebihan, aktivitas fisik, dan berhubungann seks terkadang dapat 

menjadi penyebab. 
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4. Patofisiologi 

Ada dua bentuk CVA bleeding (Dewanto et al., 2019) 

 

 

c. Perdarahan intraserebral  

Pecahnya pembuluh darah di otak, terutama karena tekanan darah tinggi, 

menyebabkan darah masuk ke jaringan otak dan membentuk massa atau 

memar yang menekan jaringan otak dan menyebabkan edema di sekitar 

otak. Peningkatan TIK yang terjadi dengan cepat dapat menyebabkan 

kematian mendadak akibat peristiwa otak. Perdarahan intraserebral 

umumnya terjadi di putamen, talamus, sub korteks, nukleus berekor, pon, 

dan otak kecil. Hipertensi kronis menyebabkan perubahan struktur dinding 

pembuluh darah berupa lipohyalinosis atau nekrosis fibrinoid.. 

d. Perdarahan sub arachnoid  

Pecahnya pembuluh darah karena aneurisma atau AVM. Aneurisma paling 

sering terjadi di cabang pembuluh besar sistem peredaran darah Willis. 

AVM dapat ditemukan di jaringan otak pada permukaan piameter dan 

ventrikel serebral, atau di ventrikel serebral dan ruang subarachnoid. 

Pecahnya arteri dan kebocoran darah ke dalam ruang subarachnoid 

menyebabkan peningkatan TIK secara tiba-tiba, yang meregangkan 

struktur peka nyeri dan menyebabkan sakit kepala parah. Leher kaku dan 

tanda-tanda lain dari iritasi pada lapisan otak sering terjadi.Peningkatan 

TIK yang tiba-tiba juga menyebabkan perdarahan retina subhyaloid dan 

kehilangan kesadaran. Perdarahan subaraknoid dapat menyebabkan 

vasospasme serebral. Vasospasme ini sering terjadi 3 sampai 5 hari 

settelah perdarahan dimulai, memuncak pada hari ke 5 sampai 9, dan dapat 

mereda 2 sampai 5 minggu. Terjadinya vasospasme diyakini karena 
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interaksi antara bahan yang berasal dari darah dan dilepaskan ke dalam 

cairan serebrospinal dan arteri ruang subarachnoid. Vasospasme ini dapat 

mengakibatkan disfungsi otak global (sakit kepala, penurunan kesadaran) 

atau vokal (hemiparesis, hemisensori, afasia, dan lain-lain).Saat otak 

hipoksia, tubuh berusaha mencari O2 melalui proses metabolisme 

anaerobik, yang dapat menyebabkan pembuluh darah di otak melebar. 

5. Manifestasi Klinis 

Menurut Batticaca (2018), Manifestasi klinis stroke tergantung pada sisi 

atau bagian yang terkena, kecepatan serangan, ukuran lesi, dan adanya sirkulasi 

kolateral. Gejala klinis stroke hemoragik meliputi: 

a. Kelumpuhan tiba-tiba pada wajah atau ekstremitas (hemiparesis) atau 

hemiplegia (kelumpuhan). 

Kelumpuhan terjadi akibat kerusakan area motorik pada korteks frontal, 

kerusakan ini bersifat kontralateral, yaitu jika kerusakan terjadi pada 

hemisfer kanan maka kelumpuhan otot terjadi pada bagian kiri. Pasien juga 

kehilangan kendali atas otot-otot rentan dan sensorik, membuatnya tidak 

dapat meregang atau menekuk. 

b. Gangguan sensorik pada satu atau lebih ekstremitas 

Gangguan sensorik diakibatkan oleh kerusakan sistem saraf otonom dan 

gangguan pada saraf sensorik. 

c. Penurunan kesadaran (kebingungan, delirium, letargi, stupor, atau koma), 

terjadi akibat perdarahan, kerusakan otak yang kemudian menekan batang 

otak atau terjadinya kelainan metabolisme pada otak akibat hipoksia 

d. Afasia (kesulitan dalam berbicara) 

Afasia adalah defisit dalam keterampilan komunikasi verbal, termasuk 

membaca, menulis, dan pemahaman bahasa.Afasia terjadi ketika area 

pusat bicara utama di btelahan otak kiri rusak dan biasanya terjadi pada 

stroke yang melibatkan arteri median kiri. Afasia dibagi menjadi tiga 

kategori: afasia motorik, afasia sensorik, dan afasia global. Afasia motorik 

atau ekspresif terjadi ketika area tersebut berada di area Broca, yang 

terletak di lobus frontal otak. Dengan bentuk afasia ini, pasien dapat 

memahami orang lain tetapi tidak dapat mengungkapkannya dan kesulitan 
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mengungkapkan diri secara verbal. 

Afasia sensorik terjadi akibat kerusakan pada area Wernicke, yang terletak 

di lobus temporal.Pada afasia sensorik, pasien tidak dapat menerima 

rangsangan pendengaran tetapi dapat mengungkapkan ucapan. Dengan 

demikian, respon bicara pasien tidak nyambung atau koheren. Pada afasia 

global, pasien dapat merespons bahasa dengan menerima atau 

mengekspresikan bahasa. 

e. Disatria (Ucapan cadel atau pelo) 

Kesulitan berbicara, terutama dalam artikulasi, sehingga ucapan menjadi 

tidak jelas. Namun, pasien dapat memahami berbicara, menulis, 

mendengarkan dan membaca. Disartria 

terjadi akibat kerusakan saraf kranial, yang menyebabkan kelemahan otot 

bibir, lidah, dan laring. Pasien juga mengalami kesulitan mengunyah dan 

menelan. 

f. Gangguan penglihatan, diplopia 

Pasien mungkin kehilangan penglihatan 

atau memiliki penglihatan ganda dan cacat bidang visual unilateral. Hal 

ini karena kerusakan lobus temporal atau parietal dapat 

menghambat serabut saraf optik di korteks oksipital. Gangguan 

penglihatan juga dapat disebabkan oleh kerusakan 

saraf kranial III, IV, dan VI. 

g. Disfagia 

Disfagia atau disfagia terjadi akibat kerusakan saraf kranial IX. Selama 

menelan, bolus didorong oleh lidah, glotis menutup, dan makanan masuk 

ke kerongkongan. 

h. Inkontinensia 

Inkontinensia usus dan kandung kemih sering terjadi karena gangguan 

saraf yang mempersarafi kandung kemih dan usus 

i. Pusing, mual, muntah, sakit kepala yang disebabkan oleh peningkatan 

tekanan intrakranial, edema serebral 
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Tabel perbedaan PIS dan PSA 

Gejala dan tanda PIS PSA 

Kelainan / defisit Hebat Ringan 

Sakit kepala Hebat Sangan Hebat 

Kaku kuduk Jarang Biasanya ada 

Kesadaran Terganggu Terganggu sebentar 

Hipertensi Selalu ada Biasanya tidak ada 

Lemah sebtelah tubuh Ada sejak awal Awalnya tak ada 

LCS Eritrosit > 5000/mm3 Eritrosit . 25.000/mm3 

Angiografi Shift ada Shift tidak ada 

CT-Scan Area putih Kadang normal 

Table 1 Perbedaan PIS dan PSA 

(Y Yueniwati, 2016) 

6. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan untuk stroke hemoragik, antara lain (Padang, 2019):  

a. Menurunkan kerusakan iskemik serebral  

Infark serebral terdapat kehilangan secara mantap inti central jaringan 

otak, sekitar daerah itu mungkin ada jaringan yang masih bisa 

diselamatkan, tindakan awal difokuskan untuk menyelamatkan sebanyak 

mungkin area iskemik dengan memberikan O2, glukosa dan aliran darah 

yang adekuat dengan mengontrol / memperbaiki disritmia (irama dan 

frekuensi) serta tekanan darah. 

b. Mengendalikan hipertensi dan menurunkan TIK  

Dengan meninggikan kepala 15-30 menghindari flexi dan rotasi kepala 

yang berlebihan, pemberian dexamethasone. 

c. Pengobatan  

1) Anti koagulan: Heparin untuk menurunkan kecenderungan 

perdarahan pada fase akut.  

2) Obat antitrombotik: Pemberian ini diharapkan mencegah peristiwa 

trombolitik/emobolik.  

3) Diuretika : untuk menurunkan edema serebral 
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d. Penatalaksanaan Pembedahan  

Endarterektomi karotis dilakukan untuk memperbaiki peredaran darah 

otak. Penderita yang menjalani tindakan ini seringkali juga menderita 

beberapa penyulit seperti hipertensi, diabetes dan penyakit kardiovaskular 

yang luas. Tindakan ini dilakukan dengan anestesi umum sehingga saluran 

pernapasan dan kontrol ventilasi yang baik dapat dipertahankan 

7. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien dengan stroke 

hemoragik adalah sebagai berikut (Radaningtyas et al., 2018). 

a. Angiografi serebral  

Membantu menentukan penyebab spesifik stroke, mis. B. perdarahan 

arteriovenosa atau adanya ruptur, dan lokasi sumber perdarahan, mis. B. 

aneurisma atau malformasi vaskular. 

b. Lumbal pungsi  

Tekanan tinggi dengan bercak darah pada cairan lumbal menunjukkan 

perdarahan subaraknoid atau perdarahan intrakranial.  

c. CT scan  

Pemindai ini secara akurat menunjukkan lokasi edema, hematoma, adanya 

infark atau iskemia jaringan otak dan lokasi persisnya.  

d. MRI (Magnetic Imaging Resonance)  

Menggunakan gelombang magnetik untuk menentukan lokasi dan ukuran 

pendarahan otak. Hasil yang didapatkan adalah area lesi dan infark akibat 

perdarahan.  

e. EKG  

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji masalah yang muncul dan 

dampak jaringan yang rusak pada pelemahan impuls listrik di jaringan otak. 

8. Komplikasi 

Stroke hemoragik dapat menyebabkan (Kurniati et al., 2013) 

a. Infark Serebri  

b. Hidrosefalus yang sebagian kecil menjadi Hidrosefalus normotensif  

c. Fistula carotid cavernosa 

d. Epistaksis  



 

16 
 

e. Peningkatan TIK, tonus otot abnormal
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9. Penyimpangan KDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipertensi, aneurisma serebral, penyakit jantung, perdarahan serebral, DM, usila, rokok, alkoholik, peningkatan kolesterol, 

obesitas 

Trombus, emboli, perdarahan serebral 

Ganggguan aliran darah ke otak 

 

Pecahnya pembuluh darah otak 

 

kerusakan neuromotorik 

 

Transmisi impuls UMN ke LMN 

tergangu 

 

Kelemahan otot progresif 

 

Mobilitas terganggu 

 

Perdarahan intracranial 

 

Gangguan mobilitas fisik 

Darah merembes kedalam 

parenkim otak 

Penekanan pada jaringan otak 

 
Peningkatan tekanan 

intracranial 

 
Penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial 

Peningkatan Co2 dan O2 

Ketidakseimbangan ventilasi-perfusi 

Menurunnya suplai O2 

 
Gangguan Pertukaran Gas 

Penurunan kesadaran 

Refleks menelan terganggu 

 

Kerusakan pada lobus frontal dan lobus temporal  

 
Apasia global 

 
Gangguan Komunikasi Verbal 

Resiko 

Aspirasi 
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Hipersekresi mucus 
Secret tertahan di saluran 

nafas 

 
Penumpukan secret/mucus 

 
Bersihan jalan nafas tidak efektif 

ADL dibantu 

 
Pasien bedrest 

Defisit perawatan diri Penekanan yang lama pada 

daerah punggung dan 

bokong 

 

Suplai nutrisi dan o2 

kedaerah tertekan berkurang 

Resiko Luka Tekan 

Herniasi 

 
Hipotalamus 

 
Gangguan mekanisme termoregulasi 

 
Termoregulasi tidak efektif 

Gangguan 

funggsi 

motorik 

 

Kelemahan 

otot 

mengunyah 

 

Defisit 

Nutrisi Resiko Gangguan 

integritas kulit 
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B. Konsep Asuhan Keperawatan 

1. Pengkajian 

a. Primer  

1) Airway Adanya sumbatan / obstruksi jalan nafas oleh adanya 

penumpukan sekret akibat kelemahan reflek batuk. Jika obstruksi maka 

lakukan :  

a) Chin lift / jaw thrust  

b) Suction / hisap  

c) Guedel airway  

d) Intubasi trakea dengan leher ditahan (imobilisasi) pada posisi netral 

2) Breathing  

Menelan yang buruk/batuk/saluran nafas terlindungi, mengi dan/atau 

pernapasan tidak teratur, suara nafas terdengar 

3) Circulation  

Tekanan darah mungkin normal atau meningkat, hipotensi stadium lanjut, 

takikardia, bunyi jantung normal stadium awal, aritmia jantung, pucat 

pada kulit dan selaput lendir, pilek, sianosis stadium lanjut. 

4) Disability  

Kaji kesadaran dengan cepat jika Anda sadar hanya sebagai respons 

terhadap rasa sakit atau jika Anda sama sekali tidak sadar. Tidak 

disarankan untuk mengukur GCS.  

Cara yang paling jelas dan tercepat adalah: 

Terbangun: A 

Tanggapan Suara: V 

Respon Nyeri : P 

Tidak ada jawaban :U 

5) Eksposure  

Lepaskan pakaian dan pelindung tubuh pasien untuk memeriksa cedera. 

ika diduga cedera leher atau tulang belakang, maka imobilisasi in line 

harus dikerjakan. 
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b. Sekunder  

Penilaian sekunder meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik. Riwayat dapat 

menggunakan format AMPLE (Alergi, Medikasi, Post illness, Last meal, dan 

Event/ Environment yang berhubungann dengan kejadian). Pemeriksaan fisik 

dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki dan juga dapat ditambahkan ke 

tes diagnostik. 

2. Diagnosis Keperawatan  

Berdasarkan (PPNI, 2017) beberapa diagnosis keperawatan yang sesuai 

dengan kondisi klinis hemorrhagic stroke yaitu: 

a. Bersihan Jalan nafas tidak efektif berhubungann dengan  disfungsi 

neuromuskuler  

b. Pola nafas tidak efektif berhubungann dengan Hambatan upaya nafas 

c. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungann dengan peningkatan 

tekanan darah dan stroke hemoragik 

d. Termoregulasi  tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit (infeksi) 

e. Gangguan komunikasi verbal berhubungann dengan penurunan sirkulasi 

serebral 

f. Defisit perawatan diri berhubungann dengan kelemahan  

g. Gangguan mobilitas fisik berhubungann dengan penurunan kekuatan otot  

h. Defisit Nutrisi berhubungann dengan ketidakmampuan mencerna makanan  

i. Resiko gangguan integritas kulit/jaringan ditandai dengan penurunan 

mobilitas  

j. Resiko luka tekan ditandai dengan penurunan mobilitas 

k. Resiko Aspirasi ditandai dengan penurunan tingkat kesadaran 
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3. Rencana/Intervensi Keperawatan 

NO 
Rencana tindakan keperawatan 

Diagnosis Tujuan dan kriteria hasil Intervensi 

1 Bersihan Jalan nafas 

tidak efektif 

berhubungann dengan  

disfungsi 

neuromuskuler 

Settelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama … x … 

jam diharapkan bersihan 

jalan nafas meningkat 

dengan kriteria hasil: 

- Produksi sputum 

menurun 

- Sulit bicara menurun 

- Frekuensi nafas 

membaik 

- Pola nafas membaik 

I.01011 Manajemen jalan 

nafas 

Observasi 

- Monitor pola nafas 

- Monitor bunyi nafas 

tambahan 

- Monitor sputum 

Terapeutik 

- Posisikan semi fowler 

atau fowler 

- Lakukan Penghisapan 

lendir kurang dari 15 

detik 

- berikan oksigen 

Edukasi 

- Anjurkan asupan cairan 

2000 ml/hari 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, 

ekspektoran, mukolitik 

2 Pola nafas tidak efektif 

berhubungann dengan 

Gangguan neurologis 

L.01004 Settelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 

….x… diharapkan Pola nafas  

membaik dengan kriteria 

hasil 

- Diameter thorax 

anterior posterior 

meningkat 

- Tekanan ekspirasi 

meningkat 

- tekanan inspirasi 

meningkat 

- dyspnea menurun 

- Penggunaan otot 

bantu nafas 

menurun 

- Frekuensi nafas 

membaik 

Manajemen jalan nafas I.01011 

Observasi 

- Monitor pola nafas 

(frekuensi, kedalaman, 

usaha nafas) 

- Monitor bunyi nafas 

tambahan 

Terapeutik 

- Posisikan semi-fowler 

atau fowler 

- Berikan oksigen, jika 

perlu 

Edukasi 

- Anjurkan asupan 

cairan 2000 ml/hari, 

jika tidak terjadi 

kontraindikasi 

3 Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial 

berhubungann dengan 

peningkatan tekanan 

darah dan stroke 

hemoragik 

Settelah        dilakukan 

Intervensi keperawatan 

selama … x …. jam 

diharapkan kapasitas adaptif 

intrakranial meningkat 

dengan 

Kriteria hasil : 

- Tingkat kesadaran 

meningkat 

- Postur desebrasi 

(ekstensi) menurun 

Manajemen peningkatan 

tekanan intrakranial 

Observasi 

- Identifikasi penyebab 

peningkatan TIK (mis. 

gangguan metabolism, 

lesi, edema serebral) 

- monitor tanda dan gejala 

peningkatan TIK (mis. 

tekanan darah meningkat, 
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- papiledema  

menurun 

- tekanan darah 

membaik 

- tekanan nadi 

membaik 

tekanan nadi melebar, 

bradikardia, pola nafas 

ireguler, kesadaran 

menurun) 

- Monitor status 

pernapasan 

Terapeutik 

- minimalkan stimulus dengan 

menyediakan lingkungan 

yang tenang 

- berikan posisi semi fowler 

- atur ventilator agar PaCo2 

optimal 

Edukasi 

- Kolaborasi pemberian sedasi 

dan anti konvulsan, jika perlu 

4 Termoregulasi  tidak 

efektif berhubungan 

dengan proses penyakit 

(infeksi) 

 

Tujuan: Settelah dilakukan 

intervensi selama … x ….  

jam, diharapkan 

termoregulasi membaik 

dengan Kriteria hasil: 

- takikardi menurun 

- takipnea menurun 

- suhu tubuh membaik 

- tekanan darah 

membaik 

Regulasi temperatur 

Observasi 

- monitor tekanan darah 

frekuensi pernapasan dan nadi 

- monitor dan catat tanda dan 

gejala hipotermia atau 

hipertermia 

Terapeutik 

- pasang alat pemantau suhu jika 

perlu 

- tingkatkan asupan cairan dan 

nutrisi yang adekuat 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

antipiretik, jika perlu 

5 Gangguan komunikasi 

verbal berhubungann 

dengan penurunan 

sirkulasi serebral 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama … x ….  jam maka 

komunikasi verbal 

meningkat dengan kriteria 

hasil:  

- Kemampuan 

berbicara meningkat  

- Kemampuan 

mendengar 

meningkat  

- Kesesuaian ekspresi 

wajah/tubuh 

meningkat 

Promosi komunikasi: defisit 

bicara  

Observasi  

- Monitor kecepatan, 

tekanan, kuantitas, 

volume, dan diksi bicara  

- Monitor proses kognitif, 

anatomis, dan fisiologis 

yang berkaitan dengan 

bicara  

- Monitor frustasi, marah, 

depresi, atau hal lain 

yang mengganggu bicara  

- Identifikasi perilaku 

emosional dan fisik 

sebagai bentuk 

komunikasi  

Terapeutik  
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- Gunakan metode 

komunikasi alternative  

- Sesuaikan gaya 

komunikasi dengan 

kebutuhan  

- Ulangi apa yang 

disampaikan pasien  

Edukasi  

- Anjurkan berbicara 

perlahan 

6 Defisit perawatan diri 

berhubungann dengan 

kelemahan 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama … x ….  jam maka 

perawatan diri meningkat 

dengan kriteria hasil:  

- Kemampuan mandi 

meningkat  

- Kemampuan 

mengenakan pakaian 

meningkat 

- Kemampuan makan 

meningkat  

- Kemampuan ke toilet 

meningkat 

Dukungan perawatan diri 

Observasi  

- Identifikasi kebiasaan 

aktivitas perawatan diri 

sesuai usia  

- Monitor tingkat 

kemandirian  

- Identifikasi kebutuhan 

alat bantu kebersihan 

diri, berpakaian, berhias, 

dan makan  

Terapeutik  

- Sediakan lingkungan 

yang terapeutik  

- Siapkan keperluan 

pribadi  

- Damping dalam 

melakukan perawatan 

diri sampai mandiri  

Edukasi  

- Anjurkan melakukan 

perawatan diri secara 

konsisten sesuai 

kemampuan 

7 Gangguan mobilitas 

fisik berhubungann 

dengan penurunan 

kekuatan otot 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama … x ….  jam maka 

mobilitas fisik meningkat 

dengan kriteria hasil:  

- Pergerakan 

ekstremitas 

meningkat  

- Kekuatan otot 

meningkat 

- Rentang gerak 

(ROM) meningkat 

Dukungan mobilisasi  

Observasi  

- Identifikasi adanya nyeri 

atau keluhan fisik lainnya  

- Identifikasi toleransi fisik 

melakukan pergerakan  

- Monitor kondisi umum 

selama melakukan 

mobilisasi  

Terapeutik  

- Fasilitasi melakukan 

pergerakan  

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dan 

prosedur mobilisasi  
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- Anjurkan melakukan 

mobilisasi dini 

8 Defisit Nutrisi 

berhubungann dengan 

ketidakmampuan 

mencerna makanan 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama … x ….  jam maka 

status nutrisi membaik 

dengan kriteria hasil:  

- Porsi makanan yang 

dihabiskan meningkat  

- Berat badan membaik  

- Indeks massa tubuh 

(IMT) membaik  

- Frekuensi makan 

membaik  

- Nafsu makan 

membaik 

Manajemen nutrisi  

Observasi  

- Identifikasi status nutrisi  

- Identifikasi kebutuhan 

kalori dan jenis nutrient  

- Monitor asupan makanan  

- Monitor berat badan  

Terapeutik  

- Berikan makanan tinggi 

serat untuk mencegah 

konstipasi  

- Berikan makanan tinggi 

kalori dan tinggi protein  

Edukasi  

- Ajarkan diet yang 

diprogramkan 

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian 

medikasi sebelum makan 

9 Resiko gangguan 

integritas 

kulit/jaringan ditandai 

dengan penurunan 

mobilitas 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama … x ….  jam maka 

integritas kulit dan jaringan 

meningkat dengan kriteria 

hasil:  

- Kerusakan jaringan 

menurun  

- Kerusakan lapisan 

kulit menurun 

Perawatan integritas kulit  

Observasi  

- Identifikasi penyebab 

gangguan integritas kulit 

Terapeutik  

- Ubah posisi tiap 2 jam 

jika tirah baring  

- Lakukan pemijatan pada 

area penonjolan tulang 

Edukasi  

- Anjurkan menggunakan 

pelembab  

- Anjurkan minum air yang 

cukup  

- Anjurkan menghindari 

terpapar suhu ekstrem 

10 Resiko luka tekan 

ditandai dengan 

penurunan mobilitas 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama … x ….  jam maka 

integritas kulit dan jaringan 

meningkat dengan kriteria 

hasil:  

- elastisitas meningkat 

- perfusi jaringan 

meningkat 

- suhu kulit membaik 

Pencegahan luka tekan 

Observasi  

- Periksa luka tekan 

menggunakan skala Imis. 

Norton, Skala Braden) 

- Periksa adanya luka 

tekan sebelumnya 

- Monitor suhu kulit yang 

tertekan 

- Monitor kulit di atas 

tonjolan tulang atau titik 

tekan saat mengubah 

posisi 
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- Monitor mobilitas dan 

aktivitas individu 

Terapeutik  

- Gunakan barrier seperti 

lotion atau bantalan 

penyerap air 

- Ubah posisi dengan hati-

hati setiap 1-2 jam 

- buat jadwal perubahan 

posisi 

- Jaga Sprei tetap kering, 

bersih dan tidak ada 

kerutan atau lipatan 

- Hindari menggunakan air 

hangat dan sabun keras 

saat mandi 

- Berikan asupan makanan 

yang cukup terutama 

protein, vitamin B dan c, 

zat besi dan kalori. 

Edukasi 

- Jelaskan tanda-tanda 

kerusakan kulit 

- anjurkan melapor jika 

menemukan tanda-tanda 

kerusakan kulit 

- Ajarkan cara merawat 

kulit 

11 Resiko aspirasi 

ditandai dengan 

penurunan tingkat 

kesadaran 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama … x ….  jam maka 

tingkat aspirasi dengan 

kriteria hasil: 

- Tingkat kesadaran 

meningkat  

- Kemampuan menelan 

meningkat  

- Dyspnea menurun  

- Kelemahan otot 

menurun  

- Akumulasi secret 

menurun 

Pencegahan aspirasi  

Observasi  

- Monitor tingkat 

kesadaran, batuk, muntah 

dan kemampuan menelan  

- Monitor status 

pernapasan  

- Monitor bunyi nafas, 

terutama settelah 

makan/minum  

- Pertahankan kepatenan 

jalan nafas  

Terapeutik  

- Anjurkan makan secara 

perlahan  

Edukasi 

- Ajarkan teknik 

mengunyah atau menelan 

Table 2 Rencana Tindakan Keperawatan 

(PPNI, 2018), (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018) 
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4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi juga diartikan sebagai tindakan nyata dari perawat dalam 

melaksanakan intervensi keperawatan yang dituangkan dalam rencana asuhan 

keperawatan. Implementasi adalah saat perawat menindaklanjuti rencana tindakan 

yang telah diputuskan. Rencana ini khusus untuk setiap pasien dan berfokus pada 

hasil yang dapat dicapai. Tindakan yang terlibat dalam rencana asuhan 

keperawatan meliputi pemantauan pasien untuk tanda-tanda perubahan atau 

perbaikan, langsung merawat pasien atau melakukan tugas medis diperlukan, 

mendidik dan menginstruksikan pasien tentang manajemen kesehatan lebih lanjut, 

dan merujuk atau menghubungi pasien untuk tindak lanjut. Implementasi ini dapat 

berlangsung selama berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan 

berbulan-bulan (Yunike et al., 2022).  

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan. Perawat mengkaji 

ulang kondisi klien dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi klien sebelum 

dan settelah dilakukan intervensi. Perawat juga melakukan penilaian terhadap 

respon klien untuk menentukan apakah rencana perawatan klien perlu diubah atau 

tidak. Bagian penting dari evaluasi adalah dokumentasi (Yunike et al., 2022).  

Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi keperawatan menurut (Yunike et al., 

2022). 

evaluasi keperawatan meliputi: 

a. Pengumpulan data 

Perawat mengumpulkan kembali data sehingga dapat ditarik kesimpulan 

tentang apakah tujuan ttelah terpenuhi. Biasanya penting untuk 

mengumpulkan data objektif dan subjektif. Data harus didokumentasikan 

secara ringkas dan akurat untuk memfasilitasi bagian selanjutnya dari proses 

evaluasi 

b. Membandingkan data yang dikumpulkan dengan hasil yang diinginkan 

Sasaran yang didokumentasikan dari rencana asuhan keperawatan menjadi 

standar atau kriteria yang digunakan untuk mengukur kemajuan klien apakah 



 

27 
 

hasil yang diinginkan ttelah terpenuhi, sebagian terpenuhi, atau tidak 

terpenuhi. 

1) Tujuan tercapai, bila respon klien sama dengan hasil yang diinginkan 

2) Tujuan tercapai sebagian, ketika hasil jangka pendek tercapai tetapi tujuan 

jangka Panjang tidak tercapai, atau tujuan yang diinginkan tidak tercapai 

secara sempurna 

3) Tujuan tidak terpenuhi 

c. Menganalisis respon klien yang berkaitan dengan aktivitas keperawatan 

Hal ini juga sangat penting untuk menentukan apakah kegiatan keperawatan 

memiliki hubungan dengan hasil apakah dicapai atau tidak. 

d. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau 

kegagalan rencana keperawatan 

Diperlukan untuk mengumpulkan lebih banyak data untuk mengkonfirmasi 

apakah rencana itu berhasil atau gagal. Faktor yang berbeda dapat 

berkontribusi pada pencapaian tujuan. Misalnya, keluarga klien mendukung 

atau tidak, atau klien mungkin tidak kooperatif untuk melakukan aktivitas 

tersebut. 

e. Melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri rencana asuhan keperawatan 

dan 

Proses keperawatan bersifat dinamis dan siklis. Jika tujuan tidak mencukupi, 

proses keperawatan dimulai lagi dari langkah pertama. Saat klien 

menyelesaikan tujuan mereka, Tujuan baru ditetapkan. Jika tujuan tetap tidak 

terpenuhi, perawat harus mengevaluasi alasan tujuan ini tidak dicapai dan 

merekomendasikan revisi rencana asuhan keperawatan. 

f. Merencanakan asuhan keperawatan di masa depan/Perencanaan Pulang  

perencanaan pulang adalah proses transisi pasien dari satu tingkat perawatan 

ke tingkat berikutnya. Rencana pemulangan adalah instruksi individual yang 

diberikan saat klien dipersiapkan untuk perawatan lanjutan di luar fasilitas 

kesehatan atau untuk hidup mandiri di rumah. 
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C. Evidence Based Practice in Nursing 

1. Pengertian 

Mobilisasi progresif level 1 adalah aktivitas yang dilakukan dengan 

langkah-langkah berurutan, dimulai dengan posisi ujung kepala 30°, kemudian 

melakukan ROM pasif atau aktif dan memposisikan pasien menyamping ke kiri 

dan ke kanan (Astuti et al., 2022). Mobilisasi adalah kegiatan fundamental 

keperawatan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk 

menerapkan secara efektif untuk pasien sakit kritis. Mobilisasi dapat menghasilkan 

outcome yang baik bagi pasien seperti meningkatkan pertukaran gas, mengurangi 

angka ventrikel atrial pressure (VAP), mengurangi durasi penggunaan ventilator, 

dan meningkatkan kemampuan fungsional jangka panjang (Mobiliu & Tomayahu, 

2021). 

Letak mempengaruhi perubahan tekanan darah dan tekanan vena sentral 

Pada bagian kepala tempat tidur menunjukkan aliran balik darah dari bagian bawah 

ke atrium kanan cukup baik karena resistensi vaskular dan tekanan pada atrium 

kanan tidak terlalu tinggi. , sehingga volume darah yang masuk (venous return 

flow) tidak terlalu banyak. Ketika atrium kanan cukup baik, bias ventrikel kanan 

meningkat, yang dapat menyebabkan peningkatan volume sekuncup dan curah 

jantung. Perubahan posisi lateral atau miring mempengaruhi aliran balik darah ke 

jantung dan mempengaruhi hemodinamik (Mobiliu & Tomayahu, 2021).  

Saat diberikan ROM pasif pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah 

maka pembuluh darah menjadi elastis dan terjadi fase dilatasi pada pembuluh 

darah maka aliran darah menuju ke jantung menjadi lancer yang menyebabkan 

kerja jantung stabil sehingga kemampuan jantung dalam memompa darah 

meningkat kemudian terjadi peningkatan tekanan darah. Perubahan posisi lateral 

atau miring mempengaruhi aliran balik darah yang menuju ke jantung sehingga 

terjadi peningkatan volume jantung oleh karena itu kemampuan jantung dalam 

memompa darah meningkat (Hartoyo et al., 2017). 
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2. Tujuan 

Mobilisasi progresif level 1 bertujuan untuk mencegah komplikasi pada 

pasien stroke dengan menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen sebagai 

terapi obat bersamaan. (Astuti et al., 2022). Pemberian mobilisasi progresif harus 

digunakan sebagai rehabilitasi bagi pasien dengan gangguan kesadaran yang 

menderita imobilitas karena kondisinya. Mobilisasi progresif dapat membuat 

pasien tetap aktif untuk menjaga kekuatan otot dan mencegah perubahan yang 

tidak diinginkan pada respons kardiovaskular (Mobiliu & Tomayahu, 2021). 

3. Indikasi 

Beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk melakukan mobilisasi 

progresif level 1 adalah sebagai berikut: 

a. Pasien stroke 

b. Pasien dengan tekanan darah >120 mmHg 

c. Pasien dengan ketidaksadaran 

4. Kontraindikasi 

Terdapat kondisi yang membuat mobilisasi progresif tidak dapat dilakukan 

yaitu apabila pasien mengalami fraktur servikal.  

5. Prosedur Pemberian 

Prosedur pemberian mobilisasi progresif level 1 diawali dengan tekanan 

darah dan saturasi oksigen, dilanjutkan dengan gerakan bedhead selama 30 menit, 

dilanjutkan dengan ROM pasif selama 10 menit, kemudian pasien berbelok ke 

kanan secara diagonal selama satu jam dan ke belakang secara diagonal selama 

satu jam ke kiri. jam. dan ini terjadi dua kali sehari, pagi dan sore. Anda kemudian 

mengukur tekanan darah dan saturasi oksigen lagi menggunakan 

sphygmomanometer dan oksimetri nadi  (Astuti et al., 2022). 

6. Kriteria Evaluasi 

Mengikuti operasi mobilisasi progresif level 1 (Head Of Bed 300, ROM 

pasif dan miring kanan dan miring kiri) bertujuan untuk mencegah komplikasi 

pada pasien stroke dengan menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen darah 

sebagai terapi tambahan farmakologi dengan kriteria hasil: 
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a. Tingkat kesadaran meningkat 

b. tekanan darah membaik 

c. tekanan nadi membaik 

7. Artikel Utama dan Pendukung  

a. Artikel utama (Ani Astuti, Rasyidah AZ, Satria Akbar Wibowo, 2022, 

Mobilisasi Progresif Level 1 Menstabilkan Tekanan Darah dan Saturasi 

Oksigen Pasien Stroke, Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan) 

b. Artikel Pendukung (Suwarly Mobiliu, Mansur Tomayahu, 2021, Pengaruh 

Mobilisasi Progresif Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Pasien Stroke 

di Ruangan ICU, Jambura Journal: Of Health Sciences and Research) 

c. Artikel Pendukug (Afif Mustikarani, Akhmad Mustofa, 2020, Peningkatan 

Saturasi Oksigen Pada Pasien Stroke Melalui Pemberian Posisi Head Up, Ners 

Muda) 

d. Artikel Pendukung (Wahyu Rima Agustin, Gatot Suparmanto, Wahyuningsih 

Safitri, 2020, Pengaruh Mobilisasi Progresif Terhadap Status Hemodinamik 

Pada Pasien Kritis Di Intensif Care Unit, Journal Of Health Research) 

e. Artikel Pendukung (Mugi Hartoyo, Shobirun, Budiyati, Rizqi Rachmilia, 2017, 

Pengaruh Mobilisasi Progresif Level 1 Terhadap Tekanan Darah dan Saturasi 

Oksigen Pasien Kritis dengan Penurunan Kesadaran, Jurnal Perawat Indonesia) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Studi Kasus 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut 

Nursalam (2017) studi kasus adalah penelitian yang mencakup pengkajian yang 

bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat 

maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus 

memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam 

metode studi kasus ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi 

yang dialami oleh klien dengan cara sistematis. 

B. Subyek Studi Kasus 

Subjek yang  digunakan dalam studi kasus ini adalah individu atau klien yang 

sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi pada kasus ini 

yaitu: 

1. Pasien dengan diagnosis Medis Stroke Hemoragik 

2. Jenis Kelamin Laki-Laki 

3. Usia 20-60 Tahun 

4. Memiliki riwayat tekanan darah >120 mmHg 

5. Pasien dengan penurunan kesadaran 

6. pasien terpasang ventilasi mekanik 

Adapun Kriteria Eksklusi pada studi kasus yaitu 

1. pasien dengan fraktur dengan Batasan mobilisasi 

2. Pasien dengan post op abdomen 

C. Fokus Studi Kasus 

Melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien stroke hemoragik dengan 

penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi Mobilisasi progresif 

level 1 

D. Instrumen Studi Kasus 

Instrumen studi kasus ini berupa format asuhan keperawatan 
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E. Prosedur Pengambilan Data 

Prosedur penelitian menggambarkan proses studi kasus yang terdiri dari beberapa 

tahapan, antara lain: 

1. Persiapan 

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengajuan judul studi 

kasus dan pencarian literatur 

2. Pengumpulan Data 

Langkah selanjutnya yaitu menyusun melakukan pengumpulan data melalui 

observasi dan wawancara dan pengumpulan data base melalui internet. 

3. Penyusunan Laporan 

Langkah terakhir yaitu penyusunan laporan dengan melakukan pengkajian dari 

data objektif dan subjektif serta wawancara. Kemuadian, penegakan diagnosis, dan 

menyusun perencanaan intervensi yang ttelah dilakukan, implementasi serta 

evaluasi, dan terakhir dilakukan pendokumentasian dalam bentuk laporan karya 

tulis ilmiah. Laporan ditulis berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah 

sesuai panduan karya tulis akhir profesi ners UIN Alauddin Makassar 2022. 

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

Pengambilan data dan observasi serta wawancara pada keluarga pasien 

dilakukan pada tanggal 7 Maret 2023 di Ruangan ICU RSUP Dr Wahidin 

Sudirohusodo Makassar. 

G. Analisis Data dan Penyajian Data 

Analisis dan penyajian data pada kasus ini berupa kajian khusus yang 

didapatkan secara fakta dan dituangkan dalam teks dan bersifat sistematis. Analisis 

data pada kasus ini yaitu pasien memiliki riwayat stroke sejak tahun 2020 dengan 

keluhan badan terasa lemas secara tiba tiba dan terdapat kelemahan fungsi pada sisi 

tubuh sebtelah kanan settelah melakukan pengobatan pasien berangsung-angsur 

membaik dan pada saat itu pasien hanya dapat berbicara 1 atau 2 kata. Sebelum pasien 

dirujuk ke RS Wahidin, pasien pernah dirawat di RS faisal dengan keluhan yang sama 

(Stroke ke 2 ) dengan riwayat kejang secara tiba tiba. settelah itu pasien sempat 

dipulangkan ke rumah untuk melakukan pengobatan rawat jalan akan tetapi pada saat 
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sehari pulang kerumah pasien tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran pada saat 

berbaring dan pasien dirujuk ke RS Wahidin dan dibawa ke IGD dan dilakukan 

pemeriksaan serta pemasangan oksigen NRM (10L). settelah dari IGD pasien 

dipindahkan ke HCU saraf  dan pada tanggal 28 februari pasien dipindahkan ke ruang 

ICU untuk melakukan perawatan yang lebih intensif dan di ICU pasien dipasangkan 

ventilator karena pasien mengalami gagal nafas, dipasangkan OPA, ETT dan NGT. 

Riwayat hipertensi sudah ada sejak lama dan pasien mengkonsumsi obat 

Amlodipine 10 mg. 

Riwayat Kesehatan Keluarga : keluarga pasien mengatakan adik kandung 

pasien menderita penyakit diabetes melitus dan hanya pasien yang menderita penyakit 

hipertensi. 

Saat ini pasien dalam keadaan tersedasi, Tekanan Darah :164/117 mmHg, Nadi: 

118 x/menit, Pola Nafas Tidak Teratur, akral teraba dingin, Pergerakan Ekstremitas 

(pasif), GCS stupor E2 M2 Vx (ETT), Tingkat Kesadaran : Stupor, nampak lesi pada 

mata, Riwayat penyakit hipertensi, riwayat stroke ke 3, Riwayat hemiparese 

MSCT Scan Kepala 

Kesan: 

- Pendarahan pada spons, thalamus kanan dan nucleus lentiformis kiri 

- Infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan thalamus kiri 

- Brain atrofi disertai ventriculomegaly ex vacuo 

- Concha bullosa media bilateral 

Hasil pemeriksaan lab 

Natrium 156 Mmol/l (136-145) 

H. Etika Studi Kasus 

Setiap penelitian kesehatan yang melibatkan relawan sebagai subyek penelitian 

harus dilandasi oleh tiga prinsip etika (basic moral principle), yaitu: 

1. Respect of Persons (Others) memiliki tujuan mendasar untuk mempertahankan 

otonomi, pengambilan keputusan independen (penentuan nasib sendiri) dan 

perlindungan kelompok yang bergantung atau rentan dari penyalahgunaan. 
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Pengasuh dapat menginformasikan pasien bahwa mereka dalam kondisi baik, 

meskipun ada beberapa gangguan. 

2. Beneficence & Non Maleficence: Prinsip berbuat baik, memberikan keuntungan 

maksimum dan resiko minimum. Misalnya, jika ada resiko, itu harus masuk akal 

(reasonable). Perawat dapat merekomendasikan olahraga untuk meningkatkan 

kesehatan pasien, jika olahraga dilakukan dapat menimbulkan resiko kekambuhan 

penyakit. Dengan rancangan penelitian ilmiah, peneliti mampu melakukannya 

dengan baik, mengikuti prinsip jangan merugikan (no harm, no evil) 

3. Prinsip etika keadilan (Justice): Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang berhak 

mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya dalam arti keadilan distributif dan 

pemerataan. Jangan biarkan kelompok rentan memiliki masalah yang tidak adil. 

Pada prinsipnya sponsor dan peneliti tidak bertanggung jawab atas perlakuan tidak 

adil tersebut. Misalnya, jika seorang pasien baru saja dirawat inap dan ada pasien 

lain, perawat mempertimbangkan beberapa faktor dan kemudian bertindak dengan 

cara yang adil sehingga pasien lain tidak merasa dikucilkan atau diakali. 
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BAB  V 

LAPORAN KASUS 

A. Pengkajian 

ASSESSMENT 

Nama Pasien : Tn. Z 
 

Umur : 49 Tahun 

Jenis kelamin:     L    P 

 

No Rm: 01011419 

Nama Keluarga :Tn. F … 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Wirausaha 

Alamat Rumah             : Jln. Batua Raya II 

Telp/Hp                      : 

Diagnosa Medis : Hemoragik Stroke 

Tanggal Masuk ICU   : Minggu, 5 Maret 2023 

Datang Tanggal : 28 Februari 

2023 

Pukul: 15:30 WITA Asal Ruangan: HCU Saraf 

Alat Terpasang :     √ Infus                       

√ Ventilator            √ Monitor 

√ Kateter           

√NGT √CVC                  

□Transfusi  

□ Lainnya…………………                   

 

KATEGORI MASUK ICU      : Prioritas 2 
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Keluhan Utama : Pasien Gagal Nafas  

Riwayat Penyakit/ Mekanisme Cedera : pasien memiliki riwayat stroke sejak tahun 

2020 dengan keluhan badan terasa lemas secara tiba tiba dan terdapat kelemahan 

fungsi pada sisi tubuh sebtelah kanan settelah melakukan pengobatan pasien 

berangsung-angsur membaik dan pada saat itu pasien hanya dapat berbicara 1 atau 2 

kata. Sebelum pasien dirujuk ke RS Wahidin, pasien pernah dirawat di RS faisal 

dengan keluhan yang sama (Stroke ke 2 ) dengan riwayat kejang secara tiba tiba. 

settelah itu pasien sempat dipulangkan ke rumah untuk melakukan pengobatan rawat 

jalan akan tetapi pada saat sehari pulang kerumah pasien tiba-tiba mengalami 

penurunan kesadaran pada saat berbaring dan pasien dirujuk ke RS Wahidin dan 

dibawa ke IGD dan dilakukan pemeriksaan serta pemasangan oksigen NRM (10L). 

settelah dari IGD pasien dipindahkan ke HCU saraf  dan pada tanggal 28 februari 

pasien dipindahkan ke ruang ICU untuk melakukan perawatan yang lebih intensif dan 

di ICU PASIEN dipasangkan ventilator karena pasien mengalami gagal nafas, 

dipasangkan OPA, ETT dan NGT. 

Riwayat hipertensi sudah ada sejak lama dan pasien mengkonsumsi obat Amlodipine 

10 mg 

Riwayat Kesehatan Keluarga : keluarga pasien mengatakan adik kandung pasien 

menderita penyakit diabetes melitus dan hanya pasien yang menderita penyakit 

hipertensi. 

 

Orientasi tempat, waktu, dan orang) : Tidak dapat dikaji 
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT 

& ONGOING ASSESSMENT 

Riwayat Kesehatan Lalu : 

SAMPLE 

S (Sign & Simptom) = pasien memiliki riwayat hipertensi, TD: 164/ 117 

mmHg, Keluarga pasien mengatakan sebelumnya pasien sering mengeluh 

pusing, pasien tidak dapat menggerakkan tangan kanan sebtelah kanan, 

kekuatan otot menurun, berbicara hanya 1 atau 2 kata, terdengar bunyi suara 

nafas tambahan Ronchi. 

A (Allergies) = tidak ada riwayat alergi 

M (Medications) = pasien memiliki riwayat hipertensi sejak lama dan 

mengkonsumsi amlodipine 10 mg 

P (Past Illnesss) = Pasien memiliki riwayat Hipertensi 

L (Last Meal) =  pasien terakhir makan bubur saring melalui NGT 

E (Event Leading) =  Awalnya pasien sudah dipulangkan dari rawat inap RS 

Faisal, tetapi pada saat dibangunkan pasien sudah tidak membuka mata dan 

tidak merespon.  pasien dirawat di RS Faisal selama 2 minggu dengan keluhan 

yang sama (Stroke ke 2) 

 

AIUEO 

A (Alkohol): Pasien tidak mengkonsumsi alkohol 

I  (Insulin): Tidak pernah mengkonsumsi insulin 

U (Uremia): tidak ada 

E (Epilepsi): tidak ada  

O (Over dosis): tidak ada 

Pengkajian B1-B6 

B1 (Breathing)   

• Bentuk dada Normochest 

• RR : 16 x/menit 

• Pola Nafas ireguler 

• Terpasang OPA (+), NPA (-), Endotrakeal Tube (+) 
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• Penggunaan Otot Bantu Nafas (+)  

• Pernapasan cuping hidung (-) 

• Penggunaan Alat Bantu Pernapasan Ventilator mode SIMV 

BB;50 Kg,VT;510, Peep;6, T.Insp;1:2, f tot: 16,  

• Suara Nafas  (Ronchi).  

• Suara nafas  tambahan :Wheezing (-),Ronchi (+), Gargling (-)  

Masalah : Ya 

- Bersihan jalan nafas tidak efektif 

B2 (Circulation) 

• Tekanan Darah :164/117 mmHg 

• Nadi: 118 x/menit 

• Suhu: 37.3 0C 

• CRT :< 3 detik 

• Sianosis (-) 

• Konjungtiva berwarna merah 

Masalah : Ya 

 

B3 (Neurologi)  

• Tingkat Kesadaran : Stupor 

• GCS : Stupor E2 M2 Vx (ETT) 

• Refleks Kornea (+/+) 

• Refleks Cahaya (+/+) 

• Reflek Pupil (+/+) 

Ukuran Pupil (isokor) ukuran (2.5 mm/2.5 mm) 

• Refleks Motorik (bisep +/-   trisep +/-   patella +/- ) : Sulit dikaji 

• Refleks Nervus Kranialis (Jabarkan 12 Nervus Kranialis dengan singkat): Sulit 

dikaji 

Masalah : Ya/Tidak 
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Penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

B4 (Bladder)  

• Edema Vagina/Scrotum (+/-) : Tidak ada 

• Produksi Urine 350 cc/7jam /50 ml / jam 

• Warna Urine Kuning 

• Bau Urine Ammonia 

• Sedimen Urine (-), darah (-) 

• Distensi Uretra (-) 

• Terpasang kateter Urine (+), Jenis: Silicon 

• Balance Cairan/24 Jam : 1182/24 J 

- NaCl 0.9 % 1000  mg  

- Fentanyl 30 mg 

- Midazolam 3 mg 

- Atracurium 30 mg 

- Perdipine 2 mg 

- Citicolin 500 mg 

- Omeprazole 40 mg 

- Metamizole 19 mg 

- Meropenem 19 mg 

- Atorvastatin  20 mg 

- Mecobalamin  500 mg 

- Feniton  100 mg 

- Mannitol  150 mg 

- Dexmedetomidine 50 mg 

Jumlah Input: 2462 cc/24 J 

Jumlah Output: 1280 cc/24 J 

Masalah : Ya/Tidak 
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B5 (Bowel) 

• Terpasang NGT (+),ukuran 18 Fr 

• Kebutuhan Cairan 1508  cc/24 J 

• Kebutuhan Nutrisi Parenteral 650 kkal/24 J,Jenis: susu dan bubur saring 

• Restriksi Cairan (-) tidak ada 

• Bentuk Abdomen (simetris),  

• Distensi Abdomen (-),  

• Asites (-),  

• Mual (-),  

• Muntah (-), 

• Peristaltik Usus 7 x/menit 

Masalah : Ya/Tidak 

B6 (Bone)  

• Warna Kulit sawo matang 

• Dekubitus (-) tidak ada 

• Pergerakan Ekstremitas (pasif) 

• Kekuatan Otot sulit dikaji 

• Lesi (-) 

• Fraktur (-) 

• Dekubitus (-),Luka terbuka (-), Luka Post Operasi (-), 

 Ukuran : tidak ada 

 Area  : 
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Keterangan Gambar :   

Pengkajian Rasa Aman dan Nyaman 

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

PQRST. 

Pasien tampak gelisah  

Tampak pasien di restrain 

Pasien jika batuk badannya ikut bergerak 

Kaki kanan ditekuk 

Skala nyeri 4 BPS 

b. Apakah mengganggu aktivitas? 

Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur 

c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi / menghilangkan nyeri? 

Pasien tersedasi dan terpasang fentanyl 30 mg/jam, midazolam 3mg 

/jam, atracurium 30 mg/jam 

d. Apakah cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri efektif? 

Pasien tersedasi 

e. Apakah ada riwayat pembedahan ? 

Tidak ada 
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Pengkajian Aktivitas,Istirahat dan Tidur 

a. AKTIVITAS 

Apakah klien selalu berolahraga? Jenis OR? Keluarga pasien 

mengatakan pasien jarang berolahraga 

Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktivitas? Pasien tidak 

menggunakan alat bantu aktivitas 

Apakah ada gangguan aktivitas? Keluarga pasien mengatakan pasien 

sulit menggerakkan sisi tubuh sebtelah kanan 

Bagaimana aktivitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu 

bantuan? Jelaskan secara Rinci. 

Selama sakit klien tidak bisa beraktivitas karena klien mengalami 

penurunan Kesadaran, klien hanya mampu berbaring ditempat tidur, 

dan klien tidak mampu Merawat dirinya sendiri, seluruh aktivitas 

dibantu oleh perawat. 

b. ISTIRAHAT 

Kapan dan berapa lama klien beristirahat? Keluarga pasien mengatakan 

pasien istirahat tidak menentu 

Apa kegiatan untuk mengisis waktu luang?  

Apakah klien menyediakan waktu khusus untuk istirahat? Keluarga 

pasien mengatakan pasien tidak memiliki waktu khusus untuk istirahat 

Apakah pengisian waktu luang sesuai hobi? Keluarga kurang 

mengetahui hobi pasien 

Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini?Saat ini klien hanya 

berbaring ditempat tidur 

c. TIDUR 

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

Keluarga pasien mengatakan Pola tidur pasien sebelum sakit tidak 

menentu  

Apakah kondisi saat ini mengganggu klien? Sulit dikaji 
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Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur? 

Tidak 

Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur? Keluarga pasien 

mengatakan tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan sebelum tidur 

Bagaimana kebiasaan tidur? Kebiasaan tidur pasien terlentang 

Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya ? Sebelum sakit 

pasien tidak suka begadang , kualitas tidur pasien baik. 

Apakah klien sering terjaga saat tidur? Keluarga pasien mengatakan 

pasien terbangun jika buang air kecil 

Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya? Tidak pernah 

Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut? Tidak ada 

Pengkajian Riwayat Sosial : 

a. Apakah klien mempunyai teman dekat? Keluarga pasien mengatakan 

kurang mengetahui siapa teman yang paling didekati 

b. Siapa yang dipercaya klien? Anak dan istrinya 

c. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat? Keluarga pasien 

mengatakan pasien sering ikut dalam kegiatan gotong royong, maupun 

kegiatan masyarakat lainnya 

d. Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan? Pasien 

sekarang bekerja sebagai wirausaha dan sesuai dengan 

kemampuannya 

Pengkajian Riwayat Psikologi: 

a. Status Emosi. 

1. Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? Sulit dikaji 

2. Bagaimana suasana hati klien? Sulit dikaji 

3. Bagaimana perasaan klien saat ini? Sulit dikaji 

4. Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira? Sulit 

dikaji 

b. Konsep diri: 
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1. Bagaimana klien memandang dirinya? Sulit dikaji 

2. Hal – hal apa yang disukai klien? Sulit dikaji 

3. Bagaimana klien memandang diri sendiri ? Sulit dikaji 

4. Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang 

ada pada dirinya? Sulit dikaji pasien dalam keadaan tersedasi dan 

penurunan kesadaran 

5. Hal – hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? Tidak ada. Pasien 

hanya terbaring di tempat tidur 

Pengkajian Riwayat Spiritual : 

1. Apakah klien menganut satu agama? Ya pasien menganut agama 

islam 

2. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan 

ibadah? Saat ini pasien tidak pernah menjalankan ibadah hanya 

terbaring di tempat tidur dan pasien dalam penurunan kesadaran 

3. Bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama sulit 

dikaji 

Pemeriksaan Tanda Vital 

 

• TANDA VITAL 

TD           : 164/117 mmHg 

HR          : 118 x/menit 

RR          : 16 x/menit 

SUHU     : 37.2 0C 

NYERI (+) 

Behavioral Pain Scale: BPS 4 

Parameter 1 2 3 4 

Face 

(Wajah) 

Tenang/rileks Mengerutkan 

alis 

Kelopak mata 

tertutup 

Meringis 

Anggota 

Badan 

Tidak ada 

pergerakan 

Sebagian 

ditekuk 

Sepenuhnya 

ditekuk dengan 

Retraksi 

permanen 
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Sebtelah 

Atas 

fleksi jari-jari 

Ventilasi Pergerakan 

dapat 

ditoleransi 

Batuk dengan 

pergerakan 

Melawan  

ventilator 

Tidak dapat 

mengontrol 

dengan 

ventilasi 

 

Pemeriksaan Fisik 

• Kepala dan Leher 

• Inspeksi :bentuk normal, rambut warna hitam campur putih, rambut 

tidak mudah rontok 

Telinga ; bentuk simetris, tidak ada cairan darah dari telinga 

Mata ; mata simetris, sclera warna merah, konjungtiva anemis, pupil 

isokor, refleks Cahaya ; +/+, refleks pupil +/+ , kedua mata tertutup, 

terdapat lesi pada mata 

Hidung; bentuk simetris, tidak ada massa, tidak ada sekret, tidak ada 

lesi, tidak  ada darah tampak terpasang NGT,  Terdapat lendir kental 

berwarna putih yang berasal dari cannula trakea dan dari oral klien. 

Mulut ; mukosa bibir agak kering, tidak ada luka/ lesi , nampak 

terpasang ETT dan OPÀ, terdapat sekret pada mulut dan ETT, tidak 

ada tonsillitis, gigi putih 

Leher : tidak ada pembengkakan kelenjar dan peningkatan JVP 

• Palpasi : tidak ada nyeri tekan 

• Thorax 

• Inspeksi : bentuk dada normal, pergerakan dada ada, simetris kiri dan 

kanan, Tidak ada massa dan jejas, nampak penggunaan otot bantu saat 

bernafas, Nampak Retraksi dinding dada saat bernafas  Terpasang 

CVC di subclavia dextra. 

• Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi 
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• Perkusi : suara sonor 

• Auskultasi : Ronchi, terdengar bunyi nafas tambahan 

• Pelvis 

• Inspeksi : sulit dikaji 

• Palpasi : Tidak ada nyeri tekan 

• Ekstremitas atas/bawah 

• Inspeksi :  

• Atas: nampak kedua tangan di restrain, nampak oedem kedua jari dan 

telapak tangan, pasien tidak menggerakkan kedua tangannya 

Bawah: terdapat kontraksi otot pada kakinya namun tidak ada gerakan 

nampak terpasang tensi pada pergelangan kaki kiri, kuku kaki nampak 

panjang 

• Palpasi :  

Atas : akral teraba dingin 

Bawah: akral teraba dingin 

Kekuatan otot: pasien dalam keadaan tersedasi 

• Punggung 

• Inspeksi : Tampak datar, tidak ada jejas, tidak ada luka tekan 

• Palpasi : Punggung teraba hangat 

• Genitalia 

• Inspeksi : tampak terpasang kateter  

• Palpasi: tidak dikaji 

Pemeriksaan Diagnostik 

 RONTGEN    CT-SCAN    USG  EKG  ENDOSKOPI  Lain-lain, ... 

Hasil: 

Tanggal Pemeriksaan: 28 Februari 2023 

MSCT Scan Kepala 

Kesan: 

- Pendarahan pada spons, thalamus kanan dan nucleus lentiformis kiri 
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- Infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan thalamus kiri 

- Brain atrofi disertai ventriculomegaly ex vacuo 

- Concha bullosa media bilateral 

Foto Thorax AP (asimetris) (7 februari 2023) 

Kesan: 

- Pneumonia dextra 

- Cardiomegaly disertai dilation aortae 

Pemeriksaan Laboratorium 

Parameter Nilai normal Satuan Hasil Ket 

Hasil laboratorium waktu protrombin (PT) 

INR   1.08  

PT 10-14 detik 11.6 Normal 

Hasil pemeriksaan laboratorium GPT 

SGPT <41 u/L 81 Sirosis 

Pemeriksaan laboratorium APTT 

APTT 22.0-30.0 detik 23.0 Normal 

Hasil pemeriksaan laboratorium albumin 

Albumin 3.5-5.0 Gr/dl 3.1  

Hasil pemeriksaan laboratorium glukosa sewaktu 

GDS 140 Mg/dl 146  

Hasil pemeriksaan laboratorium D Drimer 

D Drimer  < 0.5  1.36 Gumpalan darah di 

daerah paru 

Hasil pemeriksaan ureum 

Ureum 10-50 Mg/dl 112 Uremia 

Hasil pemeriksaan laboratorium elektrolit 

Natrium 136-145 Mmol/l 156 Hipernatremia 

Kalium 3.5-5.1 Mmol/l 4.0 Normal 

Klorida 97-111 Mmol/l 124 Hiperkloremia 

Hasil pemeriksaan laboratorium Kreatinin 

Kreatinin L(<1,3);P(<1,1) Mg/dl 1.39  

Hasil pemeriksaan CRP Kuantitatif 

CRP 

Kuantitatif 

<5 Mg/l >130.0 Peradangan 

Hasil pemeriksaan bilirubin total 

Bilirubin 

total 

Dewasa 

(<1.1)Neonatus(<11.0) 

Mg/dl 0.67 Normal 

Hasil pemeriksaan prokalsitonin 

Prokalsitonin <0,05 Mg/ml 1.50 Sepsis 

Hasil pemeriksaan bilirubin Direk 

Bilirubin 

Direk 

Dewasa 

(<0.30)Neonatus(<3.0) 

Mg/dl 0.34  

Hasil pemeriksaan laboratorium hematologi rutin 

WBC 4.00-10.0 10^3/ul 11.7 Leukositosis 

RBC 4.00-6.00 10^6/ul 4.41 Normal 

HGB 12.0-16.0 Gr/dl 12.9 Normal 
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HCT  37.0-48.0 % 42 Normal 

MCV 80.0-97.0 fl 95 Normal 

MCH 26.5-33.5 pg 29 Normal 

MCHC 31.5-35.0 Gr/dl 31 Normal  

PLT 150-400 10^3/ul 403 Normal  

RDW-SD 37.0-54.0 fl 49.1 Normal 

RDW-CV 10.0-15.0 % 14.0 Normal 

PDW 10.0-18.0 fl 10.1 Normal  

MPV 6.50-11.0 fl 9.8 Normal 

P-LCR 13.0-43.0 %   

PCT 0.15-0.50 % 0.00 Normal 

NEUT 52.0-75.0 % 94.0 Leukositosis/peradangan  

LYMPH 20.0-40.0 % 4.0 Limfopenia/infeksi  

MONO 2.0-8.00 % 1.8 Leukositopenia 

EO 1.00-3.00 10^3/ul 0.0 Eosinofilik /infeksi 

BASO 0.00-0.10 % 0.2 Normal 

LED I (L<10,P<20) mm 54 peradangan 

Hasil pemeriksaan Analisa gas darah 

PH 7.35-7.45  
 

7.51 alkalosis 

PO2 80.0-100.0 mmHg 87.7 Normal 

PCO2 35.0-45.0 mmHg 33.3 Respiratorik 

SO2 95-98 % 97.4  

Hco3 22-26 Mmol/l 27.0 metabolik 

BE -2 s/d +2 Mmol/l 3.8  

CtO2 15.8-22.3  19.0  

Ctco2 23-27 Mmol/l 28.0  

Table 3 Hasil Pemeriksaan Laboratorium 
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SKORING DEKUBITUS 

Nama Pasien : Tn. Z     No. Rm : 1011419 

Tgl Lahir : 30-12-1973 

Ruangan  : ICU 

No  Skor Skroring 

1 (PERBANDINGAN BB/TB) 

a. Rata-rata 

b. >rata-rata 

c. Obesitas 

d. <rata-rata 

 

0 

1 

2 

3 

0 

2 (KONTINENSIA) 

a. terpasang kateter 

b. kadang-kadang 

c. inkontinensia fekal 

d. inkontinensia ganda 

 

0 

1 

2 

3 

0 

3 (JENIS KULIT) 

a. sehat 

b. tipis 

c. kering 

d. edema 

e. lembab 

f. pucat 

g. pecah-pecah 

 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

4 (MOBILITAS) 

a. penuh 

b. gelisah 

c. apatis 

d. terbatas 

e. kaku 

f. dengan kursi roda 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

5 (JENIS KELAMIN) 

a. laki-laki 

b. perempuan 

 

1 

2 

1 

6 (UMUR) 

a. 14-49 

b. 50-64 

c. 65-74 

d. 75-80 

e. <80 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

7 (NAFSU MAKAN) 

a. rata-rata 

b. buruk 

c. NGT 

d. anoreksia 

 

0 

1 

2 

3 

2 

8 (OBAT) 

Steroid sitotoksik anti inflamasi 

 

4 
- 
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9 (MALNUTRISI JARINGAN) 

a. terminal 

b. gagal jantung 

c. penyakit pd. perifer 

d. anemia 

e. merokok 

 

8 

5 

5 

2 

1 

- 

10 MOTORIK/SENSORIK 4-6 5 

11 SPINAL 5 - 

12 DI ATAS MEJA OPERASI 5 - 

TOTAL  13 

Table 4 Scoring Dekubitus 

keterangan: 

skor 10-15 beresiko 

skor 15-20 beresiko tinggi 

skor >20 beresiko sangat tinggi 
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BARTHEL INDEX 

No Fungsi Skor Keteragan 

Nilai skor 

Sebelum 

sakit 

Saat 

di RS 

1 
Mengendalikan 

rangsangan defekasi 

0 
Tak terkendali/tak teratur  (perlu 

bantuan) 
 0 

1 Kadang-kadang tidak terkendali   

2 Mandiri 2  

2 
Mengendalikan 

rangsangan berkemih 

0 Tak terkendali/ pakai kateter  0 

1 
Kadang-kadang tidak terkendali 

(1x24 jam) 
  

2 Mandiri  2  

3 

Membersihkan diri (seka 

muka, sisir rambut,sikat 

gigi) 

0 Butuh pertolongan orang lain  0 

1 Mandiri 1  

4 
Penggunaan jamban, 

masuk dan keluar 

0 
Tergantung pertolongan orang 

lain  
 0 

1 

Perlu pertolongan pada beberapa 

kegiatan tetapi dapat 

mengerjakan sendiri kegiatan 

lain 

  

2 Mandiri  2  

5 Makan  

0 Tidak mampu  0 

1 
Perlu ditolong memotong 

makanan 
  

2 Mandiri  2  

6 
Berubah sikap dari 

berbaring ke duduk  

0 Tidak mampu   0 

1 
Perlu bantuan orang untuk bisa 

duduk (2 orang) 
  

2 Bantuan minimal 2 orang    

3 Mandiri  3  

7 Berpindah / berjalan  

0 Tidak mampu   0 

1 Bisa (berpindah) dengan kursi   

2 Berjalan dengan bantuan 1 orang    

3 Mandiri  3  

8 Memakai baju 

0 Bergantung pada orang lain  0 

1 
Sebagian dibantu (mis 

mengancing baju) 
  

2 Mandiri 2  

9 Naik turun tangga  

0 Tidak mampu  0 

1 Butuh pertolongan    

2 Mandiri  2  

10  Mandi  
0 Tergantung   0 

1 Mandiri  1  

Total skor 20 0 

Table 5 Barthel Index 
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Keterangan :  

20 ; mandiri    5-8 : ketrgantungan berat 

12-19 : ketergantungan ringan  0-4 : ketergantungan total  
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PENYIMPANGAN KDM 
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ANALISIS DATA 

No Data Etiologi Masalah Keperawatan 

1. DS:  

Sulit dikaji 

 

DO: 

- RR : 16 

x/menit 

- Pola Nafas 

ireguler 

- Terpasang 

OPA (+) 

- Endotrakeal 

Tube (+) 

- Penggunaan 

Otot Bantu 

Nafas (+) 

- Suara nafas 

tambahan 

Ronchi (+) 

- Terdapat lendir 

kental 

berwarna putih 

yang berasal 

dari cannula 

trakea dan dari 

oral klien  

- Auskultasi 

:Ronchi , 

terdengar bunyi 

nafas tambahan 

Penurunan kesadaran 

 

 

Refleks menelan terganggu 

 

 

 

Hipersekresi mucus 

 

 

Secret tertahan di saluran 

nafas 

 

 

Penumpukan secret/mucus 

 

 

Bersihan jalan nafas tidak 

efektif 

Bersihan jalan nafas tidak efektif 

2 DS: 

- Sulit dikaji 

DO 

- RR : 16 x/menit 

- Penggunaan Alat 

Bantu 

Pernapasan 

Ventilator mode 

SIMV 

BB;50 

Kg,VT;510, 

Peep;6, 

T.Insp;1:2, f tot: 

16 

- Auskultasi : 

Ronchi, 

terdengar bunyi 

nafas tambahan 

Foto Thorax AP 

(asimetris) 

Kesan: 

- Pneumonia 

terganggunya difusi 

(pertukaran O2 dan Co2) 

 

 

kerusakan alveolus dan atau 

kapiler 

 

 

 

Menurunnya suplai O2 

 

 

Gangguan pertukaran gas 

Gangguan Pertukaran Gas 
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dextra 

Hasil pemeriksaan 

lab 

- D Drimer 1.36 (< 

0.5) 

Hasil pemeriksaan 

AGD 

- pH : 7.51 

- PCO2 : 33.3 

mmHg 

- Po2     : 87.7 

mmHg 

- So2     : 97.4 % 

- HCO3 : 27.0 

mmol/l 

Interpretasi nilai 

AGD 

- Alkalosis 

respiratorik dan 

metabolik 

3 DS: 

- Sulit dikaji 

DO 

- Tekanan Darah 

:164/117 mmHg 

- Nadi: 118 

x/menit 

- Pola Nafas 

Tidak Teratur 

- akral teraba 

dingin 

- Pergerakan 

Ekstremitas 

(pasif) 

- GCS stupor E2 

M2 Vx (ETT) 

- Tingkat 

Kesadaran : 

Stupor 

- nampak lesi pada 

mata 

- Riwayat 

penyakit 

hipertensi 

- riwayat stroke ke 

3 

- Riwayat 

hemiparese 

MSCT Scan 

Kepala 

Kesan: 

- Pendarahan pada 

spons, thalamus 

Hipertensi 

 

 

Thrombus, emboli, 

perdarahan serebral 

 

 

Pecahnya pembuluh darah 

otak 

 

 

 

Perdarahan intrakranial 

 

 

Darah merembes kedalam 

parenkim otak 

 

 

Penekanan pada jaringan 

otak 

 

 

Peningkatan tekanan 

intrakranial 

 

 

Penurunan kapasitas 

intrakranial 

 

Penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial 
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kanan dan 

nucleus 

lentiformis kiri 

- Infark corona 

radiata bilateral, 

lobus frontal kiri 

dan thalamus kiri 

- Brain atrofi 

disertai 

ventriculomegaly 

ex vacuo 

- Concha bullosa 

media bilateral 

Hasil pemeriksaan 

lab 

- Natrium 156 

Mmol/l (136-

145) 

4 DS: 

- Sulit dikaji 

DO: 

- Pasien terpasang 

ventilator dan 

hanya terbaring 

di tempat tidur 

- Kekuatan otot 

sulit dikaji 

- Pergerakan 

Ekstremitas 

(pasif) 

- Barthel index :0 

(kebutuhan total) 

- Diagnosis medis: 

Hemoragik 

Stroke 

- riwayat stroke ke 

3 

Hasil pemeriksaan 

lab 

- Ureum 112 

Mg/dl (10-50) 

Hipertensi 

 

 

Thrombus, emboli, 

perdarahan serebral 

 

 

Gangguan aliran darah ke 

otak 

 

 

 

Kerusakan neuromotorik 

 

 

Transmisi impuls UMN ke 

LMN terganggu 

 

 

Kelemahan otot progresif 

 

 

Mobilitas terganggu 

 

 

Gangguan mobilitas fisik 

 

Gangguan mobilitas fisik 

5 DS: 

- Sulit dikaji 

DO: 

- Pergerakan 

Ekstremitas 

(pasif) 

- GCS E2 M2 Vx 

(ETT)  

Hipertensi 

 

 

Thrombus, emboli, 

perdarahan serebral 

 

 

Gangguan aliran darah ke 

Defisit perawatan diri 



 

58 
 

-  Kesadaran : 

Stupor 

- Pasien terpasang 

ventilator dan 

hanya terbaring 

di tempat tidur 

- terdapat lesi pada 

mata 

- mukosa bibir 

agak kering 

- nampak oedem 

kedua jari dan 

telapak tangan 

- kuku kaki 

nampak panjang 

- Barthel index :0 

(kebutuhan total) 

otak 

 

 

Kerusakan neuromotorik 

 

 

Transmisi impuls UMN ke 

LMN terganggu 

 

 

Kelemahan otot progresif 

 

 

Mobilitas terganggu 

 

 

Gangguan mobilitas fisik 

 

 

ADL dibantu 

 

 

Defisit perawatan diri 

6 DS: 

- Sulit dikaji 

Do 

- suhu     : 37.2 

0C 

- akral teraba 

dingin 

Hasil 

pemeriksaan 

laboratorium 

- SGPT 81 u/L 

(<41) 

- CRP Kuantitatif 

>130.0 (  <5) 

- Prokalsitonin 

1.50 Mg/ml  

(<0,05) 

- WBC 11.7 

10^3/ul (4.00-

10.0) 

- NEUT 94.0 % 

- LYMPH 4.0 % 

- MONO 1.8 % 

- EO 0.0 10^3/ul 

- LED I 54 mm 

MSCT Scan 

Kepala 

Kesan: 

- Pendarahan pada 

spons, thalamus 

Metabolism anaerob 

meningkat 

 

Tekanan darah meningkat 

 

Volume darah ke otak 

meningkat 

 

Pembuluh darah otak 

berdilatasi 

 

Pembuluh darah pecah 

 

Edema serebral 

 

Peningkatan TIK 

 

Tekanan pada lobus 

temporalis otak bawah 

 

Herniasi 

 

Resiko Termoregulasi tidak 

efektif 
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kanan dan 

nucleus 

lentiformis kiri 

- Infark corona 

radiata bilateral, 

lobus frontal kiri 

dan thalamus kiri 

- Brain atrofi 

disertai 

ventriculomegaly 

ex vacuo 

- Concha bullosa 

media bilateral 

Hipotalamus 

 

Gangguan mekanisme 

termoregulasi 

 

Termoregulasi tidak efektif 

 

 

 

7 - Diagnosis medis: 

Hemoragik 

stroke 

- nampak kedua 

tangan di restrain 

- Punggung teraba 

hangat 

- Pasien terpasang 

ventilator dan 

hanya terbaring 

di tempat tidur 

- Pasien terpasang 

ventilator dan 

hanya terbaring 

di tempat tidur 

- Pergerakan 

Ekstremitas 

(pasif 

- Barthel index :0 

(kebutuhan total) 

- skoring 

dekubitus : 13 

(beresiko) 

Hasil pemeriksaan 

lab 

- Albumin 3.1 

Gr/dl 

Hipertensi 

 

 

Thrombus, emboli, 

perdarahan serebral 

 

 

Gangguan aliran darah ke 

otak 

 

 

Kerusakan neuromotorik 

 

 

Transmisi impuls UMN ke 

LMN terganggu 

 

 

Kelemahan otot progresif 

 

 

Mobilitas terganggu 

 

 

Pasien bedrest 

 

 

Penekanan yang lama pada 

daerah punggung dan 

bokong 

 

 

Suplai nutrisi dan o2 ke 

daerah tertekan berkurang 

 

 

Resiko Luka Tekan 

Resiko Luka tekan 

Table 6 Analisis Data 
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B. Rencana Tindakan Keperawatan 

N

O 

DIAGNOSIS 

KEPERAWATA

N 

LUARAN 

KEPERAWAT

AN 

INTERVENSI 

KEPERAWATAN 

RASIONAL 

 

1 Bersihan Jalan 

nafas tidak efektif 

berhubungann 

dengan  disfungsi 

neuromuskuler 

dibuktikan 

dengan: 

DS:  

Sulit dikaji 

DO: 

- RR : 16 

x/menit 

- Pola 

Nafas 

ireguler 

- Terpasan

g OPA (+) 

- Endotrak

eal Tube 

(+) 

- Pengguna

an Otot 

Bantu 

Nafas (+) 

- Suara 

nafas 

tambahan 

Ronchi 

(+) 

- Terdapat 

lendir 

kental 

berwarna 

putih 

yang 

berasal 

dari 

cannula 

trakea dan 

dari oral 

klien  

- Auskultas

i :Ronchi , 

terdengar 

bunyi 

nafas 

tambahan 

Settelah 

dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

selama  1 x 24 jam 

diharapkan 

bersihan jalan 

nafas meningkat 

dengan kriteria 

hasil: 

- Produksi 

sputum 

menurun 

- Sulit 

bicara 

menurun 

- Frekuen

si nafas 

membai

k 

- Pola 

nafas 

membai

k  

I.01011 Manajemen 

jalan nafas 

Observasi 

- Monitor pola 

nafas 

- Monitor bunyi 

nafas 

tambahan 

- Monitor 

sputum 

Terapeutik 

- Posisikan semi 

fowler atau 

fowler 

- Lakukan 

Penghisapan 

lendir kurang 

dari 15 detik 

- berikan 

oksigen 

Edukasi 

- Anjurkan 

asupan cairan 

2000 ml/hari 

Kolaborasi 

- Kolaborasi 

pemberian 

bronkodilator, 

ekspektoran, 

mukolitik 

- Mengetahui 

frekuensi, 

kedalaman dan 

irama nafas 

- Mengetahui 

adanya 

sumbatan jalan 

nafas atau 

ketidakefektifa

n jalan nafas 

- Mengetahui 

produksi 

sputum yang 

berlebihan 

dapat 

mengakibatkan 

obstruksi jalan 

nafas 

- Duduk tinggi 

memungkinkan 

ekspansi paru 

dan 

mempermudah 

pernapasan 

- Penghisapan 

yang lama 

dapat 

mengakibatkan 

Hipoksia 

- Menambah 

pergantian 

parenteral 

terhadap cairan 

yang hilang 

- Membantu 

mengencerkan 

dahak sehingga 

mudah untuk 

dikeluarkan 
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2 Gangguan 

pertukaran gas 

berhubungann 

dengan 

ketidakseimbang

an ventilasi-

perfusi 

dibuktikan 

dengan : 

DS: 

- Sulit dikaji 

DO 

- RR : 16 x/menit 

- Penggunaan 

Alat Bantu 

Pernapasan 

Ventilator 

mode SIMV 

BB;50 

Kg,VT;510, 

Peep;6, 

T.Insp;1:2, f 

tot: 16 

- Auskultasi : 

Ronchi, 

terdengar bunyi 

nafas tambahan 

Foto Thorax AP 

(asimetris) 

Kesan: 

- Pneumonia 

dextra 

Hasil 

pemeriksaan 

lab 

- D Drimer 1.36 

(< 0.5) 

Hasil 

pemeriksaan 

AGD 

- pH : 7.51 

- PCO2 : 33.3 

mmHg 

- Po2     : 87.7 

mmHg 

- So2     : 97.4 % 

- HCO3 : 27.0 

mmol/l 

Interpretasi nilai 

AGD 

- Alkalosis 

respiratorik dan 

metabolik 

Settelah 

dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

selama 3x24  

jam, diharapkan 

pertukaran gas 

meningkat 

dengan kriteria 

hasil: 

- Tingkat 

kesadaran  

membaik 

- Pola nafas 

membaik  

- PCO2  

membaik 

- PO2 

membaik 

- PH arteri 

membaik 

Pemantauan Respirasi 

Observasi  

- Monitor frekuensi 

irama, kedalaman, 

dan upaya nafas  

- Monitor pola nafas 

(seperti bradipnea, 

takipnea,hiperventil

asi, kussmaul, 

cheyne-

stokes,biot,ataksik) 

- Monitor 

kemampuan batuk 

efektif 

- Monitor adanya 

produksi sputum  

- Monitor adanya 

sumbatan jalan nafas  

- Auskultasi bunyi 

nafas 

- Monitor SPO2 

Terapeutik 

- Atur interval 

pemantauan 

respirasi sesuai 

kondisi  

- Dokumentasikan 

hasil pemantauan  

 

Edukasi  

- Jelaskan tujuan dari 

pemantauan  

- Informasikan hasil 

pemantauan, jika 

perlu  

 

 

Observasi 

- Penurunan bunyi 

nafas dapat 

menunjukkan 

atelectasis, ronchi 

mengi menunjukkan 

akumulasi secret 

- Untuk mengetahui 

perkembangan status 

kesehatan pasien 

- Batuk efektif dapat 

mengeluarkan dahak  

- Untuk memastikan 

adanya sputum di 

saluran nafas dan 

mengetahui seberapa 

parah kondisi pasien  

- Mengetahui adanya 

suara nafas tambahan 

dan kefektifan jalan 

nafas  

- Mengetahui adanya 

suara nafas tambahan 

- Mengetahui adanya 

perubahan nilai SPO2 

- Untuk mengukur 

jumlah oksigen dan 

karbondioksida dalam 

darah dan menentukan 

tingkat keasaman atau 

pH darah 

Terapeutik  

- Mengetahui keadaan 

nafas pasien apakah 

teratur atau tidak  

- Sebagai sarana untuk 

melakukan evaluasi 

terhadap tindakan 

yang ttelah dilakukan   
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3 Penurunan 

kapasitas adaptif 

intrakranial 

berhubungann 

dengan 

peningkatan 

tekanan darah 

dan stroke 

hemoragik 

dibuktikan 

dengan 

DS: 

- Sulit dikaji 

DO 

- Tekanan Darah 

:164/117 

mmHg 

- Nadi: 118 

x/menit 

- Pola Nafas 

Tidak Teratur 

- akral teraba 

dingin 

- Pergerakan 

Ekstremitas 

(pasif) 

- GCS stupor E1 

M3 V1(ETT) 

- Tingkat 

Kesadaran : 

Stupor 

- nampak lesi 

pada mata 

- Riwayat 

penyakit 

hipertensi 

- riwayat stroke 

ke 3 

- Riwayat 

hemiparese 

MSCT Scan 

Kepala 

Kesan: 

- Pendarahan 

pada spons, 

thalamus kanan 

dan nucleus 

lentiformis kiri 

- Infark corona 

radiata 

bilateral, lobus 

frontal kiri dan 

thalamus kiri 

Settelah        

dilakukan 

Intervensi 

keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan 

kapasitas adaptif 

intrakranial 

meningkat 

dengan 

Kriteria hasil : 

- Tingkat 

kesadaran 

meningkat 

- Postur 

desebrasi 

(ekstensi) 

menurun 

- papiledema  

menurun 

- tekanan darah 

membaik 

- tekanan nadi 

membaik 

Manajemen 

peningkatan tekanan 

intrakranial 

Observasi 

- Identifikasi 

penyebab 

peningkatan 

TIK (mis. 

gangguan 

metabolism, 

lesi, edema 

serebral) 

- monitor tanda 

dan gejala 

peningkatan 

TIK (mis. 

tekanan darah 

meningkat, 

tekanan nadi 

melebar, 

bradikardia, 

pola nafas 

ireguler, 

kesadaran 

menurun) 

- Monitor status 

pernapasan 

Terapeutik 

- minimalkan 

stimulus dengan 

menyediakan 

lingkungan yang 

tenang 

- berikan posisi semi 

fowler 

- atur ventilator agar 

PaCo2 optimal 

Berdasarkan intervensi 

EBPN menurut (Astuti 

et al., 2022) 

- Berikan posisi Head 

Up 30o 

- Berikan ROM pasif 

- Atur posisi MIKA 

MIKI setiap 2 jam 

Edukasi 

- Kolaborasi 

pemberian sedasi 

dan anti konvulsan, 

jika perlu 

Manajemen 

peningkatan tekanan 

Observasi  

- untuk mengetahui 

peningkatan TIK 

- untuk mendeteksi 

tanda-tanda bahaya 

Terapeutik  

- lingkungan yang 

tenang dapat 

memberikan 

kenyamanan pada 

pasien 

- meningkatkan 

ekspansi paru dan 

memudahkan 

pernapasan 

- dimana 

bila PaCO2 mening

kat terjadi 

vasodilatasi 

pembuluh darah 

vaskuler 

- Posisi head of bed 

menunjukkan aliran 

balik darah dari 

bagian  bagian 

inferior menuju ke 

atrium kanan cukup 

baik karena 

resistensi pembuluh 

darah dan tekanan 

atrium kanan tidak 

terlalu tinggi, 

sehingga volume 

darah yang masuk 

(venous return) ke 

atrium kanan cukup 

baik dan tekanan 

pengisian ventrikel 

kanan (preload) 

meningkat, yang 

dapat mengarah 

pada peningkatan 

stroke volume dan 

cardiac output. 

-  ROM pasif pada 

ekstremitas atas dan 

ekstremitas bawah.  

pembuluh darah 

menjadi elastis dan 

terjadi fase dilatasi 

pada pembuluh 
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- Brain atrofi 

disertai 

ventriculomega

ly ex vacuo 

- Concha bullosa 

media bilateral 

Hasil 

pemeriksaan 

lab 

- Natrium 156 

Mmol/l (136-

145)Mmol/l 

(136-145) 

darah maka aliran 

darah menuju ke 

jantung menjadi 

lancer yang 

menyebabkan kerja 

jantung stabil 

sehingga 

kemampuan jantung 

dalam memompa 

darah meningkat 

kemudian terjadi 

peningkatan tekanan 

darah.  

- Perubahan posisi 

lateral atau miring, 

mempengaruhi 

aliran balik darah 

yang menuju ke 

jantung sehingga 

terjadi peningkatan 

volume jantung oleh 

karena itu 

kemampuan jantung 

dalam memompa 

darah meningkat 

Edukasi  

- Sebagai 

terapi anti kejang. 

4. Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungann 

dengan penurunan 

kekuatan otot  

DS: 

- Sulit dikaji 

DO: 

- Pasien 

terpasang 

ventilator dan 

hanya terbaring 

di tempat tidur 

- Kekuatan otot 

sulit dikaji 

- Pergerakan 

Ekstremitas 

(pasif) 

- Barthel index :0 

(kebutuhan 

total) 

- Diagnosis 

medis: 

Hemoragik 

Stroke 

Tujuan: Settelah 

dilakukan 

intervensi selama 

3x24 jam, 

diharapkan 

mobilitas fisik 

meningkat 

dengan Kriteria 

hasil: 

- Pergerakan 

ekstremitas 

meningkat 

- Kekuatan 

otot 

meningkat 

- Rentang 

gerak 

(ROM) 

meningkat  

- Gerakan 

terbatas 

menurun 

- Kelemahan 

fisik 

menurun 

Dukungan Mobilisasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya 

nyeri atau keluhan 

fisik lainnya 

- Identifikasi toleransi 

fisik melakukan 

pergerakan 

- Monitor frekuensi 

jantung dan tekanan 

darah sebelum 

memulai mobilisasi  

- Monitor kondisi 

umum selama 

melakukan mobilisasi 

Terapeutik 

- Fasilitasi aktivitas 

mobilisasi dengan alat 

bantu (mis. pagar 

tempat tidur)  

- Fasilitasi melakukan 

pergerakan, jika perlu 

- Libatkan keluarga 

untuk membantu 

Dukungan Mobilisasi 

Observasi 

- Untuk mengetahui 

faktor penyebab 

keterbatasan gerak 

- Menentukan batas 

gerakan yang akan 

dilakukan 

- Mengetahui 

perkembangan klien 

 

- Mengetahui 

perkembangan klien 

 

Terapeutik 

- Membantu pasien agar 

mudah dalam 

melakukan aktivitas 

- Gerakan tubuh aktif 

atau pasif untuk 

mempertahankan atau 

memperbaiki 

fleksibilitas sendi 

- Membantu pasien agar 
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- riwayat stroke 

ke 3 

Hasil 

pemeriksaan 

lab 

- Ureum 112 

Mg/dl (10-50) 

 pasien dalam 

meningkatkan 

pergerakan 

Edukasi 

- Jelaskan tujuan dan 

prosedur mobilisasi  

- Anjurkan melakukan 

mobilisasi dini 

- Anjurkan mobilisasi 

sederhana yang harus 

dilakukan 

 

mudah dalam 

melakukan aktivitas 

Edukasi 

- Memberikan 

pemahaman mengenai 

manfaat tindakan yang 

akan dilakukan 

- Untuk meminimalkan 

kekakuan sendi 

Ambulasi dini baik 

bagi sirkulasi, 

pemulihan peristaltik 

usus, dan mempercepat 

proses penyembuhan 

luka 

5. Defisit perawatan 

diri berhubungann 

dengan kelemahan 

dibuktikan dengan  

DS: 

- Sulit dikaji 

DO: 

- Pergerakan 

Ekstremitas 

(pasif) 

- GCS E2 M2 Vx 

(ETT)  

-  Kesadaran : 

Stupor 

- Pasien 

terpasang 

ventilator dan 

hanya terbaring 

di tempat tidur 

- terdapat lesi 

pada mata 

- mukosa bibir 

agak kering 

- nampak oedem 

kedua jari dan 

telapak tangan 

- kuku kaki 

nampak 

panjang 

- Barthel index 

:0 (kebutuhan 

total) 

Tujuan: settelah 

dilakukan 

intervensi 

keperawatan 

selama 3x24 jam 

maka perawatan 

diri meningkat 

dengan kriteria 

hasil:  

- Kemampuan 

mandi 

meningkat  

- Kemampuan 

mengenakan 

pakaian 

meningkat 

- Kemampuan 

makan 

meningkat  

- Kemampuan 

ke toilet 

meningkat 

Dukungan perawatan 

diri Observasi  

- Identifikasi 

kebiasaan 

aktivitas 

perawatan diri 

sesuai usia  

- Monitor tingkat 

kemandirian  

- Identifikasi 

kebutuhan alat 

bantu 

kebersihan diri, 

berpakaian, 

berhias, dan 

makan  

Terapeutik  

- Sediakan 

lingkungan 

yang terapeutik  

- Siapkan 

keperluan 

pribadi  

- Damping dalam 

melakukan 

perawatan diri 

sampai mandiri  

Edukasi  

Anjurkan melakukan 

perawatan diri secara 

konsisten sesuai 

kemampuan 

Dukungan 

Perawatan Diri  

Observasi  

- Mengetahui 

kegiatan perawatan 

diri yang dilakukan  

- Mengetahui 

kemampuan 

perawatn diri 

sendiri 

- Mengetahui 

kebutuhan alat 

perawatan diri  

 

Terapeutik  

- Memberikan 

kenyamanan pada 

pasien  

- Untuk 

pempersiapkan 

kebutuhan pribadi  

- Untuk membantu 

melakukan 

perawatan diri  

 

 

Edukasi  

- Untuk melatih 

melakukan 

perawatan diri 

secara mandiri  

6 Termoregulasi 

tidak efektif 

berhubungan 

dengan proses 

penyakit (infeksi) 

dibuktikan 

Tujuan: Settelah 

dilakukan 

intervensi selama 

3x24 jam, 

diharapkan 

termoregulasi 

Regulasi temperatur 

Observasi 

- monitor tekanan darah 

frekuensi pernapasan 

dan nadi 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Untuk mengetahui 

perkembangan ada 

tidaknya peningkatan 

tekanan intrakranial 
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dengan  

DS: 

- Sulit dikaji 

Do 

- suhu     : 37.2 

0C 

- akral teraba 

dingin 

Hasil 

pemeriksaan 

laboratorium 

- SGPT 81 u/L 

(<41) 

- CRP 

Kuantitatif 

>130.0 (  <5) 

- Prokalsitonin 

1.50 Mg/ml  

(<0,05) 

- WBC 11.7 

10^3/ul (4.00-

10.0) 

- NEUT 94.0 % 

- LYMPH 4.0 % 

- MONO 1.8 % 
- EO 0.0 10^3/ul 

- LED I 54 mm 

MSCT Scan 

Kepala 

Kesan: 

- Pendarahan 

pada spons, 

thalamus kanan 

dan nucleus 

lentiformis kiri 

- Infark corona 

radiata 

bilateral, lobus 

frontal kiri dan 

thalamus kiri 

- Brain atrofi 

disertai 

ventriculomega

ly ex vacuo 

- Concha bullosa 

media bilateral 

membaik dengan 

Kriteria hasil: 

- takikardi 

menurun 

- takipnea 

menurun 

- suhu 

tubuh 

membai

k 

- tekanan 

darah 

membai

k 

- monitor dan catat 

tanda dan gejala 

hipotermia atau 

hipertermia 

Terapeutik 

- pasang alat pemantau 

suhu jika perlu 

- tingkatkan asupan 

cairan dan nutrisi 

yang adekuat 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

antipiretik, jika perlu 

- mencegah terjadinya 

pasien kedinginan  

Terapeutik 

- memudahkan 

memantau suhu tubuh 

pasien 

- minuman berkarbonat 

untuk mengganti 

natrium dan kalium ... 

Kolaborasi 

- Hipertermia harus 

dikenali dan diobati 

dengan tepat untuk 

menghindari 

komplikasi yang 

serius  

7 Resiko luka tekan 

ditandai dengan 

penurunan 

mobilitas ditandai 

dengan faktor 

resiko : 

- Diagnosis 

Tujuan: settelah 

dilakukan 

intervensi 

keperawatan 

selama 3x24 jam 

maka integritas 

kulit dan 

Pencegahan luka tekan 

Observasi  

- Periksa luka 

tekan 

menggunakan 

skala Imis. 

Pencegahan luka tekan 

Observasi  

- Norton scale 

merupakan alat 

penilaian resiko 

ulkus luka 

tekan pertama yang 



 

66 
 

medis: 

Hemoragik 

stroke 

- nampak kedua 

tangan di 

restrain 

- Punggung 

teraba hangat 

- Pasien 

terpasang 

ventilator dan 

hanya terbaring 

di tempat tidur 

- Pasien 

terpasang 

ventilator dan 

hanya terbaring 

di tempat tidur 

- Pergerakan 

Ekstremitas 

(pasif 

- Barthel index :0 

(kebutuhan 

total) 

- skoring 

dekubitus : 13 

(beresiko) 

Hasil 

pemeriksaan 

lab 

- Albumin 3.1 

Gr/dl 

jaringan 

meningkat 

dengan kriteria 

hasil:  

- elastisitas 

meningkat 

- perfusi 

jaringan 

meningkat 

- suhu kulit 

membaik 

Norton, Skala 

Braden) 

- Periksa adanya 

luka tekan 

sebelumnya 

- Monitor suhu 

kulit yang 

tertekan 

- Monitor kulit di 

atas tonjolan 

tulang atau titik 

tekan saat 

mengubah 

posisi 

- Monitor 

mobilitas dan 

aktivitas 

individu 

Terapeutik  

- Gunakan barrier 

seperti lotion 

atau bantalan 

penyerap air 

- Ubah posisi 

dengan hati-hati 

setiap 1-2 jam 

- buat jadwal 

perubahan 

posisi 

- Jaga Sprei tetap 

kering, bersih 

dan tidak ada 

kerutan atau 

lipatan 

- Hindari 

menggunakan 

air hangat dan 

sabun keras saat 

mandi 

- Berikan asupan 

makanan yang 

cukup terutama 

protein, vitamin 

B dan c, zat besi 

dan kalori. 

Edukasi 

- Jelaskan tanda-

tanda kerusakan 

kulit 

- anjurkan 

melapor jika 

menemukan 

dapat dijadikan 

sebagai alat untuk 

memantau 

kejadian luka tekan 

- melihat tanda dan 

gejala dekubitus 

- suhu kulit yang 

panas dapat 

menyebabkan 

terjadinya luka 

dekubitus 

- mengidentifikasi 

terjadinya luka 

tekan 

- melihat kondisi 

mobilitas pasien 

Terapeutik  

- lotion dapat 

melembabkan kulit 

- mengubah posisi 

dapat memperlancar 

peredaran darah 

sehingga tidak 

terjadi luka tekan 

akibat kekurangan 

o2 dan nutrisi 

- untuk memantau 

kondisi pasien 

- agar tidak 

menimbulkan 

terjadinya luka 

tekan akibat seprei 

yang lembab 

- air hangat dapat 

membuat kulit 

menjadi lebih 

mudah iritasi 

- dengan asupan 

makanan yang 

cukup dapat 

meningkatkan 

sistem imun dan 

nutrisi pada jaringan 

kulit 
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tanda-tanda 

kerusakan kulit 

- Ajarkan cara 

merawat kulit 

Table 7 Rencana Tindakan Keperawatan 

 

 



 

 
 

C. Implementasi Dan Evaluasi 

HARI/TANGGAL/ 

JAM 

IMPLEMENTASI EVALUASI PARAF 

& 

NAMA 

Selasa/ 07 maret 

2023 

14.30 

Diagnosis 1  

- Memonitor pola nafas 

Hasil :  pola nafas tidak 

teratur  

- Memonitor bunyi nafas 

tambahan 

Hasil: ada bunyi nafas 

tambahan (Ronchi ) 

- Memonitor sputum 

Hasil : ada lendir kental  

berwarna putih  

- memposisikan semi 

fowler atau fowler 

Hasil: pasien dalam 

posisi semi fowler  

- melakukann 

Penghisapan lendir 

kurang dari 15 detik 

Hasil : pasien di suction 

saat ada lendir yang 

keluar di ETT, saat sesak 

dan sebelum diberikan 

makan dan tampak lendir 

berwarna putih. 

- memberikan oksigen 

Hasil : pasien terpasang 

ventilator mode SIMV. 

VT : 510  PEEP : 6 

T.insp 1:2 F tot : 16 

S : - 

O :  

- Pola nafas tidak teratur  

- Ada bunyi nafas 

tambahan (Ronchi) 

- Ada lendir kental 

berwarna putih  

- Pasien terpasang 

ventilator mode SIMV. 

VT : 510  PEEP : 6 

T.insp 1:2 F tot : 16 

- RR: 20 x/menit 

- intake/ 24 jam : 2246 

cc/ 24 jam  

A:  masalah bersihan jalan 

nafas tidak efektif tida teratasi  

P :  lanjutkan intervensi  

- monitor pola nafas 

- monitor bunyi nafas 

tambahan 

- monitor sputum  

- posisikan semi 

fowler atau fowler  

- lakukan 

penghisapan lendir 

kurang dari 15 detik 

 

 Diagnosis 2 

- Memonitor frekuensi 

irama, kedalaman, dan 

upaya nafas  

Hasil : RR : 16 x/ menit. 

Pola nafas tidak teratur, 

pasien menggunakan 

pernapasan dada 

- Memonitor pola nafas  

Hasil : pola nafas tidak 

teratur, takipnea  

- Memonitor kemampuan 

batuk efektif 

Hasil : pasien tidak 

mampu melakukann 

batuk efektif karena 

pasien kesadaran 

menurun  

- Memonitor adanya 

produksi sputum 

S : -  

O :  

- RR : 16 x/ menit. Pola 

nafas tidak teratur  

- Pasien kesadaran 

menurun (tersedasi) 

- terdapat lendir/ sputum 

kental berwarna putih   

- terdengar bunyi Ronchi 

- AGD : pH : 7,51 PCO2 : 

33,3 HCO3 : 27.0 

(alkalosis respiratorik da 

metabolik)  

A:  masalah gangguan 

pertukaran gas tidak teratasi  

P :  lanjutkan intervensi  

- Monitor frekuensi, 

irama da upaya nafas  

- Monitor pola nafas 
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Hasil : terdapat lendir/ 

sputum kental berwarna 

putih   

- mengauskultasi bunyi 

nafas  

Hasil : terdengar bunyi 

Ronchi  

- Memonitor SPO2 

Hasil : 97 %  

- Memonitor hasil AGD :  

Hasil : pH : 7,51 PCO2 : 

33,3 HCO3 : 27.0 

(alkalosis respiratorik dan 

metabolik)  

- Mengatur interval 

pemantauan respirasi 

sesuai kondisi 

Hasil: pemantauan 

respirasi dilakukan 

setiap jam 

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan 

Hasil:  

Pukul 14:00 pola nafas 

takipnea, menggunakan 

pernapasan dada dan 

sesekali pernapasan 

perut, TD: 164/112 

mmHg, N: 105x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 36,8 

0C. 

Pukul 15:00 pola nafas 

takipnea,TD: 142/90 

mmHg, N: 115x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 36,8 

0C. 

Pukul 16:00 pola nafas 

takipnea, TD: 145/92 

mmHg, N: 100x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 36,8 

0C. 

Pukul 17:00 pola nafas 

takipnea, TD: 144/99 

mmHg, N: 110x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 36,8 

0C. 

Pukul 18:00 pola nafas 

takipnea, TD: 139/94 

mmHg, N: 114x/menit, 

RR: 20x/menit, S: 36,2 

0C. 

Pukul 19:00 pola nafas 

takipnea, TD: 139/90 

- Monitor kemampuan 

batuk efektif  

- Monitor hasil AGD  

- monitor SPO2 

- Atur interval 

pemantauan respirasi 

sesuai kondisi  

- Dokumentasikan 

hasil pemantauan 
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mmHg, N: 112x/menit, 

RR: 19x/menit, S: 36,2 

0C. 

Pukul 20:00 pola nafas 

takipnea, menggunakan 

pernapasan dada dan 

sesekali pernapasan 

perut, TD: 139/92 

mmHg, N: 115x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 36,8 

0C. 

Pukul 21:00 pola nafas 

takipnea, menggunakan 

pernapasan dada, TD: 

128/89 mmHg, N: 

119x/menit, RR: 

20x/menit, S: 36,6 0C. 

Pukul 22:00 pola nafas 

takipnea, TD: 144/83 

mmHg, N: 113x/menit, 

RR: 20x/menit, S: 39,6 

0C. 

 Diagnosis 3 

- Mengidentifikasi 

penyebab peningkatan 

TIK (mis. gangguan 

metabolism, lesi, edema 

serebral) 

Hasil: terdapat lesi pada 

mata, dan hasil MSCT 

Scan Kepala 

Kesan: 

- Pendarahan pada 

spons, thalamus 

kanan dan nucleus 

lentiformis kiri 

- Infark corona 

radiata bilateral, 

lobus frontal kiri 

dan thalamus kiri 

- Brain atrofi disertai 

ventriculomegaly ex 

vacuo 

- Concha bullosa 

media bilateral 

- Memonitor tanda dan 

gejala peningkatan TIK 

(mis. tekanan darah 

meningkat, tekanan nadi 

melebar, bradikardia, 

pola nafas ireguler, 

kesadaran menurun) 

S : - 

O :  

- TD:  144/83 mmHg 

- kesadaran menurun 

(dalam keadaan 

tersedasi) 

- Kesadaran stupor 

- GCS: E2 M2 Vx 

(ETT) 

- ekstremitas tampak 

kaku 

- tampak adanya lesi 

pada mata 

- N: 113 x/menit 

A:  masalah Penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial 

belum teratasi  

P : lanjutkan intervensi  

- monitor tanda dan 

gejala peningkatan 

TIK 

- Monitor status 

pernapasan 
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Hasil: TD: 164/112 

mmHg, pola nafas 

ireguler, pasien dalam 

kesadaran menurun 

(tersedasi) 

- Memonitor status 

pernapasan 

Hasil: pernapasan 

takipnea 

- meminimalkan stimulus 

dengan menyediakan 

lingkungan yang tenang 

Hasil: dalam ruangan 

ICU tidak ada penjaga 

dan diusahakan keadaan 

lingkungan untuk tetap 

tenang agar terciptanya 

lingkungan yang nyaman 

dan tenang 

- Memberikan posisi semi 

fowler 

Hasil: pasien dalam 

keadaan semi fowler 

- Mengatur ventilator agar 

PaCo2 optimal 

Hasil: pasien terpasang 

ventilator mode SIMV. 

VT : 510  PEEP : 6 T.insp 

1:2 F tot : 16 

- Memberikan posisi Head 

Up 30o 

- Hasil: pasien diberikan 

posisi Head Up 30o 

- Memberikan ROM pasif 

Hasil: pasien diberikan 

ROM pasien dan belum 

mampu bergerak aktif 

secara mandiri 

- Mengatur posisi MIKA 

MIKI setiap 2 jam 

Hasil: Dilakukan MIKA 

MIKI tiap 2 jam 

- Kolaborasi pemberian 

fentanyl, midazolam, 

Dexmedetomidine 

Hasil: pasien diberikan 

fentanyl 300 mg/jam IV-

Sp 

Midazolam 3 mg/jam 

IV-SP 

Dexmedetomidine 0.2 

mg/jam IV-SP 

 Diagnosis 4 S : -  
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- mengidentifikasi adanya 

nyeri atau keluhan fisik 

lainnya 

Hasil : pasien penurunan 

kesadaran  

- Mengidentifikasi toleransi 

fisik melakukann 

pergerakan 

Hasil : pasien dengan GCS 

E2 M2 VX (ETT) dan 

hanya terbaring di tempat 

tidur  

- Memonitor frekuensi 

jantung dan tekanan darah 

sebelum memulai 

mobilisasi  

Hasil : TD 164/117 mmHg  

Kekuatan otot : pasien 

dalam keadaan tersedasi 

- Fasilitasi aktivitas 

mobilisasi dengan alat 

bantu (mis. Pagar tempat 

tidur)  

Hasil : tempat tidur pasien 

terpasang pembatas atau 

pagar  

- Memfasilitasi melakukann 

pergerakan, 

Hasil  : membantu pasien  

MIKA MIKI dan 

membantu melakukan 

ROM pasif pada kedua 

ekstremitasnya  

O :  

- pasien penurunan kesadaran  

- pasien dengan GCS E2 M2 

Vx (ETT) dan hanya 

terpabring di tempat tidur 

- TD 164/117 mmHg 

- Rentang gerak pasien (ROM 

) pasif  

- Kekuatan otot pasien dalam 

keadaan tersedasi 

A: masalah gangguan 

mobilitas fisik belum teratasi  

P : lanjutkan intervensi  

- Identifikasi adanya 

nyeri atau keluhan 

fisik lainnya  

- Identifikasi toleransi 

fisik  

- Monitor frekuensi 

jantung dan tekanan 

darah  

- Fasilitasi melakukan 

pergerakan  

 Diagnosis 5  

- Mengidentifikasi 

kebiasaan aktivitas 

perawatan diri sesuai 

usia  

Hasil : pasien dibantu 

oleh perawat  untuk 

mandi karena pasien 

kesadaran menurun  

- Memonitor tingkat 

kemandirian  

Hasil  : pasien dibantu 

total oleh perawat  

- Mengidentifikasi 

kebutuhan alat bantu 

kebersihan diri, 

berpakaian, berhias, dan 

makan   

S: - 

O:  

- Pasien penurunan 

kesadaran  

- Pasien dibantu total 

oleh perawat terkait 

personal hygienenya  

- Pasien mandi 1 kali 

sehari  

A :  masalah defisit perawatan 

diri teratasi  

P : pertahankan intervensi  
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Hasil : kebutuhan 

personal hygiene pasien 

di urus oleh perawat  

- Menyediakan 

lingkungan yang 

terapeutik  

Hasil : saat melakukann 

kebersihan pasien dijaga 

privasinya   

 Diagnosis 6 

- Meonitor tekanan darah 

frekuensi pernapasan dan 

nadi 

Hasil: td: 164/112 mmhg, 

rr: 16x/menit, n: 

113x/menit 

- Memonitor dan catat tanda 

dan gejala hipotermia atau 

hipertermia 

Hasil: hasil 

flowseet/hemodinamik 

pasien menunjukkan suhu 

yang tidak stabil, tampak 

terjadi peningkatan suhu 

tubuh 

- Memasang alat pemantau 

suhu jika perlu 

Hasil: pasien terpasang alat 

pemantau suhu yang 

terhubung dengan monitor 

- Kolaborasi pemberian obat 

meropenem, metamizole 

Hasil: pasien diberikan 

meropenem 1 gr/8 jam /IV 

Metamizole 1 gram/8 

jam/IV 

S: - 

O:  

- RR: 16 x /menit, N: 113 

x/menit 

- pernapasan takipnea 

- suhu tubuh 39,6 0C 

A:  masalah Termoregulasi 

tidak efektif belum teratasi   

P :  lanjutkan intervensi  

- monitor tekanan darah 

frekuensi pernapasan dan 

nadi 

- monitor dan catat tanda dan 

gejala hipotermia atau 

hipertermia 

- Kolaborasi pemberian 

antipiretik, jika perlu 

 

 Diagnosis 7 

- Memeriksa luka 

tekan menggunakan 

skala Imis. Norton, 

Skala Braden) 

Hasil: hasil skor 

norton 7 (<14) 

beresiko tinggi 

terjadinya dekubitus 

- Memeriksa adanya 

luka tekan 

sebelumnya 

Hasil: pasien tidak 

memiliki luka tekan 

sebelumnya 

S: - 

O :  

- keadaan kulit kering 

- pasien dalam 

penurunan kesadaran 

(tersedasi) dan hanya 

terbaring di tepat tidur 

- suhu kulit pada daerah 

tertekan teraba hangat 

A: masalah resiko luka tekan 

belum teratasi  

P : lanjutkan intervensi  

- Monitor suhu kulit 

yang tertekan 

-  Monitor kulit di atas 

tonjolan tulang atau 
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- Memonitor suhu kulit 

yang tertekan 

Hasil: suhu kulit 

tertekan teraba hangat 

- Memonitor kulit di 

atas tonjolan tulang 

atau titik tekan saat 

mengubah posisi 

Hasil: pada saat 

mengubah posisi 

kondisi kulit yang 

tertekan tampak baik 

- Memonitor mobilitas 

dan aktivitas individu 

Hasil:  pasian dalam 

penurunan kesadaran 

(tersedasi) dan hanya 

terbaring di tempat 

tidur 

- Menggunakan barrier 

seperti lotion atau 

bantalan penyerap air 

Hasil: setiap habis 

mandi pasien 

diberikan handbody 

dan minyak zaitun 

pada seluruh 

tubuhnya 

- Mengubah posisi 

dengan hati-hati 

setiap 1-2 jam 

Hasil: pasien diubah 

posisinya MIKA 

MIKI setiap pagi dan 

sore 

- Membuat jadwal 

perubahan posisi 

Hasil: Perubahan 

posisi setiap pagi dan 

sore hari 

- Menjaga Sprei tetap 

kering, bersih dan 

tidak ada kerutan atau 

lipatan 

Hasil: pasien ganti 

seprei setiap hari 

apabila selesai mandi 

dan apabila sprei 

dalam keadaan basah 

- Menghindari 

menggunakan air 

hangat dan sabun 

keras saat mandi 

titik tekan saat 

mengubah posisi 

- Monitor mobilitas dan 

aktivitas individu 

- Gunakan barrier 

seperti lotion atau 

bantalan penyerap air 

- Ubah posisi dengan 

hati-hati setiap 1-2 jam 
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Hasil: pasien 

dimandikan 

menggunakan air 

dingin 

- Memberikan asupan 

makanan yang cukup 

terutama protein, 

vitamin B dan c, zat 

besi dan kalori. 

Hasil: pasien setiap 

harinya diberikan 

makanan bubur 

saring dan susu setiap 

3 kali sehari seta 

diberikan obat Vit. B 

complex serta obat 

albumin 

Rabu , 08 maret 2023 

22.30 

Diagnosis 1  

- Memonitor pola nafas 

Hasil :  pola nafas tidak 

teratur  

- Memonitor bunyi nafas 

tambahan 

Hasil: ada bunyi nafas 

tambahan (Ronchi ) 

- Memonitor sputum 

Hasil : ada lendir kental  

berwarna putih  

- memposisikan semi 

fowler atau fowler 

Hasil: pasien dalam 

posisi semi fowler  

- melakukann 

Penghisapan lendir 

kurang dari 15 detik 

Hasil : pasien di suction 

saat ada lendir yang 

keluar di ETT, saat sesak 

dan sebelum diberikan 

makan dan tampak lendir 

berwarna putih. 

S : - 

O :  

- Pola nafas tidak teratur  

- Ada bunyi nafas 

tambahan (Ronchi) 

- Ada lendir kental 

berwarna putih  

- Pasien terpasang 

ventilator mode SIMV. 

VT : 510  PEEP : 6 

T.insp 1:2 F tot : 16 

- RR: 18 x/menit 

- intake/ 24 jam : 1122 

cc/ 24 jam  

A:  masalah bersihan jalan 

nafas tida efektif tidak teratasi  

P :  lanjutkan intervensi  

- monitor pola nafas 

- monitor bunyi nafas 

tambahan 

- monitor sputum  

- posisikan semi 

fowler atau fowler  

- lakukan 

penghisapan lendir 

kurang dari 15 detik 

 

 Diagnosis 2 

- Memonitor frekuensi 

irama, kedalaman, dan 

upaya nafas  

Hasil : RR : 20 x/ menit. 

Pola nafas tidak teratur, 

pasien menggunakan 

pernapasan dada 

- Memonitor pola nafas  

S : -  

O :  

- RR : 20 x/ menit. Pola 

nafas tidak teratur  

- Pasien kesadaran 

menurun (tersedasi) 

- terdapat lendir/ sputum 

kental berwarna putih   

- terdengar bunyi Ronchi 
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Hasil : pola nafas tidak 

teratur, takipnea  

- Memonitor kemampuan 

batuk efektif 

Hasil : pasien tidak 

mampu melakukann 

batuk efektif karena 

pasien kesadaran 

menurun  

- Memonitor adanya 

produksi sputum 

Hasil : terdapat lendir/ 

sputum kental berwarna 

putih   

- mengauskultasi bunyi 

nafas  

Hasil : terdengar bunyi 

Ronchi  

- Memonitor SPO2 

Hasil : 97 %  

- Memonitor hasil AGD :  

Hasil : pH : 7,51 PCO2 : 

33,3 HCO3 : 27.0 

(alkalosis respiratorik dan 

metabolik)  

- Mengatur interval 

pemantauan respirasi 

sesuai kondisi 

Hasil: pemantauan 

respirasi dilakukan 

setiap jam 

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan 

Hasil:  

Pukul 22:00 pola nafas 

takipnea, menggunakan 

pernapasan dada dan 

sesekali pernapasan 

perut, TD: 157/94 

mmHg, N: 105x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 36,7 

0C. 

Pukul 23:00 pola nafas 

takipnea,TD: 164/108 

mmHg, N: 104x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 36,9 

0C. 

Pukul 00:00 pola nafas 

takipnea, TD: 163/100 

mmHg, N: 104x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 37,1 

0C. 

Pukul 01:00 pola nafas 

- AGD : pH : 7,51 PCO2 : 

33,3 HCO3 : 27.0 

(alkalosis respiratorik da 

metabolik)  

A:  masalah gangguan 

pertukaran gas tidak teratasi  

P :  lanjutkan intervensi  

- Monitor frekuensi, 

irama da upaya nafas  

- Monitor pola nafas 

- Monitor kemampuan 

batuk efektif  

- Monitor hasil AGD  

- monitor SPO2 

- Atur interval 

pemantauan respirasi 

sesuai kondisi  

- Dokumentasikan 

hasil pemantauan 
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takipnea, TD: 166/123 

mmHg, N: 102x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 37,0 

0C. 

Pukul 02:00 pola nafas 

takipnea, TD: 159/110 

mmHg, N: 100x/menit, 

RR: 20x/menit, S: 37,2 

0C. 

Pukul 03:00 pola nafas 

takipnea, TD: 130/100 

mmHg, N: 102x/menit, 

RR: 19x/menit, S: 37,0 

0C. 

Pukul 04:00 pola nafas 

takipnea, menggunakan 

pernapasan dada dan 

sesekali pernapasan 

perut, TD: 150/115 

mmHg, N: 102/menit, 

RR: 16x/menit, S: 36,9 

0C. 

Pukul 05:00 pola nafas 

takipnea, menggunakan 

pernapasan dada, TD: 

151/115 mmHg, N: 

119x/menit, RR: 

20x/menit, S: 37 0C. 

Pukul 06:00 pola nafas 

takipnea, TD: 148/100 

mmHg, N: 113x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 37,0 

0C. 

Pukul 07:00 pola nafas 

takipnea, TD: 150/100 

mmHg, N: 102x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 37,0 

0C. 

Pukul 08:00 pola nafas 

takipnea, TD: 140/90 

mmHg, N: 90x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 37,0 

0C. 

 Diagnosis 3 

- Memonitor tanda dan 

gejala peningkatan TIK 

(mis. tekanan darah 

meningkat, tekanan nadi 

melebar, bradikardia, 

pola nafas ireguler, 

kesadaran menurun) 

Hasil: TD: 157/94 

mmHg, pola nafas 

S : - 

O :  

-  kesadaran stupor 

- GCS: E2 M3 Vx 

(ETT) 

- TD: 148/100 mmHg 

- ekstremitas tampak 

kaku 

- tampak adanya lesi 

pada mata 
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ireguler, pasien dalam 

kesadaran menurun 

(tersedasi) 

- Memonitor status 

pernapasan 

Hasil: pernapasan 

takipnea 

- Memberikan posisi Head 

Up 30o 

- Hasil: pasien diberikan 

posisi Head Up 30o 

- Memberikan ROM pasif 

Hasil: pasien diberikan 

ROM pasien dan belum 

mampu bergerak aktif 

secara mandiri 

- Mengatur posisi MIKA 

MIKI setiap 2 jam 

Hasil: Dilakukan MIKA 

MIKI tiap 2 jam 

- Kolaborasi pemberian 

fentanyl, midazolam, 

Dexmedetomidine 

Hasil: pasien diberikan 

fentanyl 300 mg/jam IV-

Sp 

Midazolam 3 mg/jam 

IV-SP 

Dexmedetomidine 0.2 

mg/jam IV-SP 

- N: 113 x/menit 

A:  masalah Penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial 

belum teratasi  

P : lanjutkan intervensi  

- monitor tanda dan 

gejala peningkatan 

TIK 

- Monitor status 

pernapasan 

- Kolaborasi 

pemberian fentanyl, 

midazolam, 

Dexmedetomidine 

 Diagnosis 4 

- mengidentifikasi adanya 

nyeri atau keluhan fisik 

lainnya 

Hasil : pasien penurunan 

kesadaran  

- Mengidentifikasi toleransi 

fisik melakukann 

pergerakan 

Hasil : pasien dengan GCS 

E2 M2 Vx (ETT) dan hanya 

terbaring di tempat tidur  

- Memonitor frekuensi 

jantung dan tekanan darah 

sebelum memulai 

mobilisasi  

Hasil : TD: 157/94 mmHg 

N: 105x/menit  

Kekuatan otot : pasien 

dalam keadaan tersedasi 

- Memfasilitasi melakukan 

pergerakan, 

S : - 

O :  

- pasien penurunan kesadaran  

- pasien dengan GCS E2 M3 

Vx (ETT) dan hanya 

terpabring di tempat tidur 

- TD: 148/100 mmHg  

- Rentang gerak pasien (ROM 

) pasif  

- Kekuatan otot pasien dalam 

keadaan tersedasi 

A: masalah gangguan 

mobilitas fisik belum teratasi  

P : lanjutkan intervensi  

- Identifikasi adanya 

nyeri atau keluhan 

fisik lainnya  

- Identifikasi toleransi 

fisik  

- Monitor frekuensi 

jantung dan tekanan 

darah  
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Hasil  : membantu pasien  

MIKA MIKI dan 

membantu melakukan 

ROM pasif pada kedua 

ekstremitasnya 

- Fasilitasi melakukan 

pergerakan 

 Diagnosis 6 

- Meonitor tekanan darah 

frekuensi pernapasan dan 

nadi 

Hasil: TD: 157/94 mmHg, 

N: 105x/menit, RR: 

16x/menit 

- Memonitor dan catat tanda 

dan gejala hipotermia atau 

hipertermia 

Hasil: hasil 

flowsheet/hemodinamik 

pasien menunjukkan suhu 

yang tidak stabil, tampak 

terjadi peningkatan suhu 

tubuh 

- Kolaborasi pemberian obat 

meropenem, metamizole 

Hasil: pasien diberikan 

meropenem 1 gr/8 jam /IV 

Metamizole 1 gram/8 

jam/IV 

S: - 

O:  

- TD: 148/100 mmHg, N: 

113x/menit, RR: 20x/menit  

- pernapasan takipnea 

- S: 37,0 0C  

A:  masalah Termoregulasi 

tidak efektif belum teratasi   

P :  lanjutkan intervensi  

- monitor tekanan darah 

frekuensi pernapasan dan 

nadi 

- monitor dan catat tanda dan 

gejala hipotermia atau 

hipertermia 

- Kolaborasi pemberian 

antipiretik, jika perlu 

 

 Diagnosis 7 

- Memonitor suhu kulit 

yang tertekan 

Hasil: suhu kulit 

tertekan teraba hangat 

- Memonitor kulit di 

atas tonjolan tulang 

atau titik tekan saat 

mengubah posisi 

Hasil: pada saat 

mengubah posisi 

kondisi kulit yang 

tertekan tampak baik 

- Memonitor mobilitas 

dan aktivitas individu 

Hasil:  pasian dalam 

penurunan kesadaran 

(tersedasi) dan hanya 

terbaring di tempat 

tidur 

- Menggunakan barrier 

seperti lotion atau 

bantalan penyerap air 

Hasil: setiap habis 

mandi pasien 

diberikan handbody 

S: - 

O :  

- keadaan kulit kering 

- pasien dalam 

penurunan kesadaran 

(tersedasi) dan hanya 

terbaring di tepat tidur 

- suhu kulit pada daerah 

tertekan teraba hangat 

A: masalah resiko luka tekan 

belum teratasi  

P : lanjutkan intervensi  

- Monitor suhu kulit 

yang tertekan 

-  Monitor kulit di atas 

tonjolan tulang atau 

titik tekan saat 

mengubah posisi 

- Monitor mobilitas dan 

aktivitas individu 

- Gunakan barrier 

seperti lotion atau 

bantalan penyerap air 

- Ubah posisi dengan 

hati-hati setiap 1-2 jam 
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dan minyak zaitun 

pada seluruh 

tubuhnya 

- Mengubah posisi 

dengan hati-hati 

setiap 1-2 jam 

Hasil: pasien diubah 

posisinya MIKA 

MIKI setiap pagi dan 

sore 

Sabtu , 10 maret 

2023 

09.00 

Diagnosis 1  

- Memonitor pola nafas 

Hasil :  pola nafas tidak 

teratur  

- Memonitor bunyi nafas 

tambahan 

Hasil: ada bunyi nafas 

tambahan (Ronchi ) 

- Memonitor sputum 

Hasil : ada lendir kental  

berwarna putih  

- memposisikan semi 

fowler atau fowler 

Hasil: pasien dalam 

posisi semi fowler  

- melakukan Penghisapan 

lendir kurang dari 15 

detik 

Hasil : pasien di suction 

saat ada lendir yang 

keluar di ETT, saat sesak 

dan sebelum diberikan 

makan dan tampak lendir 

berwarna putih. 

S : - 

O :  

- Pola nafas tidak teratur  

- Ada bunyi nafas 

tambahan (Ronchi) 

- Ada lendir kental 

berwarna putih  

- Pasien terpasang 

ventilator mode SIMV. 

VT : 510  PEEP : 6 

T.insp 1:2 F tot : 16 

- RR: 20 x/menit 

- intake/ 24 jam : 1134 

cc/ 24 jam  

A:  masalah bersihan jalan 

nafas tidak efektif tidak 

teratasi  

P :  lanjutkan intervensi  

- monitor pola nafas 

- monitor bunyi nafas 

tambahan 

- monitor sputum  

- posisikan semi 

fowler atau fowler  

- lakukan 

penghisapan lendir 

kurang dari 15 detik 

 

 Diagnosis 2 

- Memonitor frekuensi 

irama, kedalaman, dan 

upaya nafas  

Hasil : RR : 18 x/ menit. 

Pola nafas tidak teratur, 

pasien menggunakan 

pernapasan dada 

- Memonitor pola nafas  

Hasil : pola nafas tidak 

teratur, takipnea  

- Memonitor kemampuan 

batuk efektif 

Hasil : pasien tidak 

mampu melakukan batuk 

S : -  

O :  

- RR : 20 x/ menit. Pola 

nafas tidak teratur  

- Pasien kesadaran 

menurun (tersedasi) 

- terdapat lendir/ sputum 

kental berwarna putih   

- terdengar bunyi Ronchi 

- AGD : pH : 7,51 PCO2 : 

33,3 HCO3 : 27.0 

(alkalosis respiratorik da 

metabolik)  

A:  masalah gangguan 

pertukaran gas tidak teratasi  
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efektif karena pasien 

kesadaran menurun  

- Memonitor adanya 

produksi sputum 

Hasil : terdapat lendir/ 

sputum kental berwarna 

putih   

- mengauskultasi bunyi 

nafas  

Hasil : terdengar bunyi 

Ronchi  

- Memonitor SPO2 

Hasil : 100 %  

- Memonitor hasil AGD :  

Hasil : pH : 7,51 PCO2 : 

33,3 HCO3 : 27.0 

(alkalosis respiratorik dan 

metabolik)  

- Mengatur interval 

pemantauan respirasi 

sesuai kondisi 

Hasil: pemantauan 

respirasi dilakukan 

setiap jam 

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan 

Hasil:  

Pukul 07:00 pola nafas 

takipnea, menggunakan 

pernapasan dada dan 

sesekali pernapasan 

perut, TD: 125/79 

mmHg, N: 82 x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 36,5 

0C. 

Pukul 08:00 pola nafas 

takipnea,TD: 139/92 

mmHg, N: 85 x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 36,6 

0C. 

Pukul 09:00 pola nafas 

takipnea, TD: 131/86 

mmHg, N: 86 x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 37,1 

0C. 

Pukul 10:00 pola nafas 

takipnea, TD: 125/80 

mmHg, N: 86 x/menit, 

RR: 16x/menit, S: 37,0 

0C. 

Pukul 11:00 pola nafas 

takipnea, TD: 132/88 

mmHg, N: 86 x/menit, 

P :  lanjutkan intervensi  

- Monitor frekuensi, 

irama da upaya nafas  

- Monitor pola nafas 

- Monitor kemampuan 

batuk efektif  

- Monitor hasil AGD  

- monitor SPO2 

- Atur interval 

pemantauan respirasi 

sesuai kondisi  

- Dokumentasikan 

hasil pemantauan 
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RR: 20x/menit, S: 37,7 

0C. 

Pukul 12:00 pola nafas 

takipnea, TD: 156/98 

mmHg, N: 92 x/menit, 

RR: 19x/menit, S: 37,8 

0C. 

Pukul 13:00 pola nafas 

takipnea, menggunakan 

pernapasan dada dan 

sesekali pernapasan 

perut, TD: 155/101 

mmHg, N: 92/menit, 

RR: 20x/menit, S: 38.0 

0C. 

 Diagnosis 3 

- Memonitor tanda dan 

gejala peningkatan TIK 

(mis. tekanan darah 

meningkat, tekanan nadi 

melebar, bradikardia, 

pola nafas ireguler, 

kesadaran menurun) 

Hasil: TD: 125/79 

mmHg, pola nafas 

ireguler, pasien dalam 

kesadaran menurun 

(tersedasi) 

- Memonitor status 

pernapasan 

Hasil: pernapasan 

takipnea 

- Memberikan posisi Head 

Up 30o 

- Hasil: pasien diberikan 

posisi Head Up 30o 

- Memberikan ROM pasif 

Hasil: pasien diberikan 

ROM pasien dan belum 

mampu bergerak aktif 

secara mandiri 

- Mengatur posisi MIKA 

MIKI setiap 2 jam 

Hasil: Dilakukan MIKA 

MIKI tiap 2 jam 

- Kolaborasi pemberian 

fentanyl, midazolam, 

Dexmedetomidine 

Hasil: pasien diberikan 

fentanyl 300 mg/jam IV-

Sp 

Midazolam 3 mg/jam 

IV-SP 

S : - 

O :  

-  kesadaran Stupor  

- GCS: E3 M3 Vx 

(ETT) 

- TD: 155/101 mmHg 

- ekstremitas tampak 

kaku 

- tampak adanya lesi 

pada mata 

- N: 92 x/menit 

A:  masalah Penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial 

belum teratasi  

P : lanjutkan intervensi  

- monitor tanda dan 

gejala peningkatan 

TIK 

- Monitor status 

pernapasan 

- Kolaborasi 

pemberian fentanyl, 

midazolam, 

Dexmedetomidine 
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Dexmedetomidine 0.2 

mg/jam IV-SP 

 Diagnosis 4 

- mengidentifikasi adanya 

nyeri atau keluhan fisik 

lainnya 

Hasil : pasien penurunan 

kesadaran  

- Mengidentifikasi toleransi 

fisik melakukan pergerakan 

Hasil : pasien dengan GCS 

E2 M3 Vx (ETT) dan hanya 

terbaring di tempat tidur  

- Memonitor frekuensi 

jantung dan tekanan darah 

sebelum memulai 

mobilisasi  

Hasil : 131/86 mmHg, N: 

86 x/menit 

Kekuatan otot : pasien 

dalam keadaan tersedasi 

- Memfasilitasi melakukan 

pergerakan, 

Hasil  : membantu pasien  

MIKA MIKI dan 

membantu melakukan 

ROM pasif pada kedua 

ekstremitasnya 

S : - 

O :  

- pasien penurunan kesadaran  

- pasien dengan GCS: E3 M3 

Vx (ETT) 

- dan hanya terpabring di 

tempat tidur 

- TD: 155/101 mmHg  

- Rentang gerak pasien (ROM 

) pasif  

- Kekuatan otot pasien dalam 

keadaan tersedasi 

A: masalah gangguan 

mobilitas fisik belum teratasi  

P : lanjutkan intervensi  

- Identifikasi adanya 

nyeri atau keluhan 

fisik lainnya  

- Identifikasi toleransi 

fisik  

- Monitor frekuensi 

jantung dan tekanan 

darah  

- Fasilitasi melakukan 

pergerakan 

 

 Diagnosis 6 

- Meonitor tekanan darah 

frekuensi pernapasan dan 

nadi 

Hasil: 149/101 mmHg, N: 

86 x/menit, RR: 10 x/menit 

- Memonitor dan catat tanda 

dan gejala hipotermia atau 

hipertermia 

Hasil: hasil 

flowsheet/hemodinamik 

pasien menunjukkan suhu 

yang tidak stabil, tampak 

terjadi peningkatan suhu 

tubuh 

- Kolaborasi pemberian obat 

meropenem, metamizole 

Hasil: pasien diberikan 

meropenem 1 gr/8 jam /IV 

Metamizole 1 gram/8 

jam/IV 

S: - 

O:  

- TD: 155/101 mmHg, N: 

92/menit, RR: 20x/menit 

- pernapasan takipnea 

- S: 38.0 0C  

A:  masalah Termoregulasi 

tidak efektif belum teratasi   

P :  lanjutkan intervensi  

- monitor tekanan darah 

frekuensi pernapasan dan 

nadi 

- monitor dan catat tanda dan 

gejala hipotermia atau 

hipertermia 

- Kolaborasi pemberian 

antipiretik, jika perlu 

 

 Diagnosis 7 

- Memonitor suhu kulit 

yang tertekan 

S: - 

O :  

- keadaan kulit kering 
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Hasil: suhu kulit 

tertekan teraba hangat 

- Memonitor kulit di 

atas tonjolan tulang 

atau titik tekan saat 

mengubah posisi 

Hasil: pada saat 

mengubah posisi 

kondisi kulit yang 

tertekan tampak baik 

- Memonitor mobilitas 

dan aktivitas individu 

Hasil:  pasian dalam 

penurunan kesadaran 

(tersedasi) dan hanya 

terbaring di tempat 

tidur 

- Menggunakan barrier 

seperti lotion atau 

bantalan penyerap air 

Hasil: setiap habis 

mandi pasien 

diberikan handbody 

dan minyak zaitun 

pada seluruh 

tubuhnya 

- Mengubah posisi 

dengan hati-hati 

setiap 1-2 jam 

Hasil: pasien diubah 

posisinya MIKA 

MIKI setiap pagi dan 

sore 

- pasien dalam 

penurunan kesadaran 

(tersedasi) dan hanya 

terbaring di tepat tidur 

- suhu kulit pada daerah 

tertekan teraba hangat 

A: masalah resiko luka tekan 

belum teratasi  

P : lanjutkan intervensi  

- Monitor suhu kulit 

yang tertekan 

-  Monitor kulit di atas 

tonjolan tulang atau 

titik tekan saat 

mengubah posisi 

- Monitor mobilitas dan 

aktivitas individu 

- Gunakan barrier 

seperti lotion atau 

bantalan penyerap air 

- Ubah posisi dengan 

hati-hati setiap 1-2 jam 

Table 8 Implementasi dan Evaluasi 
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BAB V  

PEMBAHASAN 

A. Analisis Asuhan Keperawatan 

1. Analisis Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian ini dilakukan diruang ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo pada 

tanggal 6 maret 2023 pada pukul 14.20 WITA. Pengkajian ini dilakukan pada Tn. 

Z dengan diagnosis medis hemoragik stroke. Pasien mengalami penurunan 

kesadaran sejak 25 februari 2023 yang dirasakan secara tiba-tiba pada saat 

berbaring 

a. B1 

Pasien dengan penurunan kesadaran dengan terpasang ventilator, nampak 

penggunaan  otot bantu nafas, pola nafas tidak teratur, dari hasil pengkajian 

baik secara teori maupun kasus dapat disimpulkan bahwa ada kesinambungan 

antara teori dan kasus sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Padila, 

2013) dimana pada saat dilakukan pengkajian secara inspeksi didapatkan data 

adanya penggunaan otot bantu pernapasan, peningkatan produksi sputum, 

sesak nafas. Kemudian pada auskultasi terdengar suara nafas tambahan 

dengan peningkatan produksi secret dan kemampuan batuk yang menurun 

yang sering didapatkan pada pasien dengan penurunan tingkat kesadaran.  

b. B2 

Pada teori didapatkan adanya peningkatan TIK yaitu peningkatan tekanan 

darah pada pasien yang sering terjadi pada pasien dengan stroke. Pada kasus 

didapatkan adanya peningkatan tekanan darah yaitu 164/112 mmHg, akral 

teraba dingin. Sehingga kembali disimpulkan bahwa adanya kesinambungan 

antara kasus dan teori yang ttelah dikemukakan oleh (Padila, 2013).  

c. B3 

Pada teori yang dikemukakan (Padila, 2013) dikemukakan bahwa adanya 

keluhan nyeri hebat, periksa adanya pupil unilateral, observasi tingkat 

kesadaran, kaji status mental, kaji fungsi intelektual, kaji kemampuan bicara. 

Pada kasus dan teori tidak dapat disimpulkan adanya kesinambungan ataupun 
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kesenjangan karena pada kasus ini pasien dalam kondisi tingkat kesadaran 

tersedasi  

d. B4 

Teori yang dikemukakan oleh Padila (2013) untuk mengkaji tanda-tanda 

inkontinensia akibat ketidakmampuan mengendalikan kandung kemih. Pada 

kasus didapatkan pasien nampak terpasang kateter urine yang artinya dapat 

dinilai ahwa ada kesinambungan antara kasus dan teori  

e. B5 

Pada pasien didapatkan nampak terpasang NGT, Peristaltik 7x/mnt, tidak ada 

mual dan muntah , serta pasien dalam kondisi tersedari sehingga sulit 

dijabarkan apakah ada kesinambungan ataukah kesenjangan antara kasus dan 

teori  sesuai yang dikemukakan Padila (2013) yang mengemukakan bahwa 

pasien dengan hemorrhagic stroke terdapat kesulitan menelan nafsu makan 

menurun  

f. B6 

Pasien dalam kondisi tersedasi, kekuatan otot menurun sehingga segala 

kebutuhan aktivitas pasien dibantu sepenuhnya oleh perawat.  

2. Analisis Diagnosis keperawatan  

Keluhan utama pasien adalah gagal nafas dengan penurunan kesadaran 

dengan data pasien menggunakan alat bantu nafas menggunakan ventilator mode 

SIMV, tingkat kesadaran stupor, GCS: E2 M Vx (ETT). Gagal nafas merupakan 

suatu kondisi dimana sistem respirasi gagal untuk melakukan fungsi pertukaran 

gas, pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida (Saputra et al., 2023). 

Pengertian lain gagal nafas merupakan kondisi klinis yang terjadi ketika sistem 

pernapasan gagal mempertahankan fungsi utamanya, yaitu pertukaran gas 

oksigenasi dan eliminasi karbondioksida, dimana PaCO2 lebih tinggi dari 50 

mmHg (Firmansyah et al., 2021).  

Diagnosis utama dalam kasus ini adalah berkurangnya kemampuan 

beradaptasi intrakranial. Masalah ini muncul dari hasil pengkajian pasien. 

Penurunan kemampuan adaptasi intrakranial merupakan gangguan pada 
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mekanisme dinamika intrakranial untuk mengkompensasi rangsangan yang dapat 

menurunkan kapasitas intrakranial. (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Masalah 

ini didapatkan pada saat selesai pengkajian pada pasien saat dirawat di Ruang ICU 

dengan data terdapat TD: 164/117 mmHg, N: 118 x/menit, pasien memiliki 

riwayat hipertensi, pasien memiliki riwayat stroke ke 3, memiliki riwayat 

hemiparese, hasil CT scan kepala terdapat perdarahan pada spons, thalamus kanan 

dan nucleus lentiformis kiri, infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan 

thalamus kiri. Hal ini sejalan dengan Libeskind 2018 yang menuliskan bahwa 

perdarahan terjadi akibat proses trauma yang menyebabkan pecahnya pembuluh 

darah otak. 

Diagnosis selanjutnya pada kasus ini adalah bersihan jalan nafas tidak 

efektif. Masalah ini didapatkan pada saat pengkajian. hasil data yang didapatkan 

RR: 16x/menit, pola nafas ireguler. terpasang OPA, terpasang ETT, penggunaan 

otot bantu nafas, terdengar suara nafas tambahan ronchi, terdapat lendir kental 

berwarna putih yang berasal dari kanul trakea dan dari oral klien. Bersihan jalan 

nafas tidak efektif merupakan ketidakmampuan membersihkan secret atau 

obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten (Tim Pokja 

SDKI DPP PPNI, 2017). bersihan produksi secret yang berlebih menyebabkan 

tertutupnya jalan nafas, oleh karena itu fungsi pernapasan tidak bekerja dengan 

baik akibat tertutupnya jalan nafas yang diakibatkan oleh secret berlebih.  

Diagnosis keperawatan lainnya  yang terdapat pada kasus ini adalah 

gangguan pertukaran gas masalah ini didapatkan pada saat pasien masuk di 

ruangan ICU. Hasil data yang didapatkan RR: 16x/menit, penggunaan alat bantu 

pernapasan ventilator mode SIMV, hasil foto thorax didapatkan kesan pneumonia 

dextra hasil AGD dengan Ph: 7,51, PCO2: 3,3 mmHg, Po2: 97,4%, HCO3: 27,0 

mmol/l, dengan interpretasi hasil AGD alkalosis respiratorik dan metabolik. 

Gangguan pertukaran gas merupakan kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan 

atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler paten (Tim Pokja 

SDKI DPP PPNI, 2017).   Terjadinya gangguan pertukaran gas ini menunjukkan 

kapasitas difusi menurun, antara lain disebabkan oleh penurunan luas permukaan 



 

97 
 

difusi, penebalan membran alveolar kapiler, terganggunya pengangkutan O2 dari 

paru ke jaringan akibat rasio ventilasi perfusi tidak baik, anemia, keracunan O2 

dan terganggunya aliran darah (Azwaldi, 2022). Hal ini sesuai dengan data yang 

menunjukkan hasil lab pasien menunjukkan alkalosis respiratorik dan metabolik.  

Diagosis keperawatan selanjutnya yang ditemukan pada kasus ini adalah 

gangguan mobilitas fisik. Data ini didapatkan pada saat dilakukannya pengkajian 

pada pasien. Data menunjukkan pasien memiliki pergerakan ekstremitas pasif, 

pasien dengan kebutuhan total, diagnosis medis: hemoragik stroke. Gangguan 

mobilitas fisik merupakan keterbatasan dalam gerak fisik dari satu atau lebih 

ekstremitas secara mandiri. (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). hal ini sejalan 

dengan  teori yang menjelaskan bahwa beberapa gejala yang dialami pada 

penderita stroke meliputi adanya kelemahan atau kelumpuhan lengan, atau tungkai 

atau salah satu sisi tubuh (Arum, 2015). Oleh karena itu pada pasien penderita 

stroke hemoragik mengalami gangguan pada fungsi tubuh tergantung letak daerah 

otak yang terkena.  

Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit seperti pada 

kasus sebelumnya adalah teori perawatan diri. Pada prinsipnya setiap manusia 

mempunyai kebutuhan untuk mengurus dirinya sendiri dan berhak untuk 

mengurus dirinya sendiri secara mandiri, kecuali jika orang tersebut tidak mampu 

melakukannya. Menurut Dhorothea Orem (2001), perawatan diri adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan hidup, 

kesehatan dan kesejahteraan seseorang dalam keadaan sehat dan sakit. Menurut 

teori Orem, pada kasus di atas kondisi pasien merupakan salah satu kebutuhan 

kompensasi dimana pasien tidak mampu melakukan aktivitas perawatan diri, 

sehingga caregiver dan pasien memiliki peran yang sama dalam melakukan 

perawatan diri. (Choloranyt, 2020) 

3. Analisis Intervensi Keperawatan 

Berdasarkan beberapa diagnosis keperawatan yang ttelah ditegakkan, 

maka dibuatlah rencana keperawatan 
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1. Untuk masalah bersihan Jalan nafas tidak efektif diberikan intervensi 

manajemen jalan nafas 

Rata-Rata pasien di ruang intensif care unit mengalami gangguan bersihan 

jalan nafas tidak efektif. Pada kasus ini untuk masalah bersihan jalan nafas tidak 

efektif, pasien diberikan intervensi manajemen jalan nafas.  Menurut (Tim 

Pokja SIKI, 2018) Manajemen jalan nafas merupakan mengidentifikasi dan 

mengelola kepatenan jalan nafas. Hal ini dilakukan untuk memastikan jalan 

nafas pada pasien tidak mengalami hambatan agar oksigen dan karbon dioksida 

dapat tersuplai dengan baik. Adapun kriteria hasil yang diharapkan untuk 

intervensi ini adalah Produksi sputum menurun, Sulit bicara menurun, 

Frekuensi nafas membaik, Pola nafas membaik (Tim Pokja SLKI, 2019). 

Pada kasus ini intervensi yang diberikan adalah pemberian posisi semi 

fowler, Suction dan pemberian oksigen. Pemberian posisi diharapkan dapat 

memperbaiki pola nafas pada pasien, dan suction digunakan untuk 

menghilangkan sputum yang mengganggu jalan nafas pasien, sehingga 

kebutuhan oksigen dalam tubuh menjadi terhambat. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh (Dewi Silfiah et al., 2020) diperoleh hasil bahwa Ada pengaruh 

suction dan posisi semi fowler terhadap perubahan saturasi oksigen pada pasien 

yang terpasang endotrakeal tube di ICU Rumah Sakit Omni Alam Sutra, dengan 

nilai p: 0,000 (<0,05). Perawat dapat melakukan tindakan suction dan 

pemberian posisi semi fowler pada pasien dengan masalah penyerta pada sistem 

pernapasan, khususnya pasien dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. 

2. Untuk masalah gangguan pertukaran gas diberikan intervensi pemantauan 

respirasi 

Selain masalah bersihan jalan nafas, masalah gangguan pertukaran gas 

juga sering dialami oleh pasien-pasien yang di rawat di ruang ICU. Dalam kasus 

ini. Intervensi yang diberikan pada gangguan pertukaran gas yang dialami oleh 

pasien ini adalah pemantauan respirasi. Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) 

Pemantauan respirasi adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data 

untuk memastikan kepatenan jalan nafas dan keefektifan pertukaran gas. 
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Adapun kriteria hasil yang ingin dicapai adalah tingkat kesadaran membaik, 

pola nafas membaik, PCO2  membaik, PO2 membaik, PH arteri membaik (Tim 

Pokja SLKI, 2019).  

Pada kasus ini, pemantauan respirasi dilakukan untuk melihat keefektifan 

penggunaan ventilator yang diberikan pada pasien untuk menunjang pasokan 

oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, sehingga dapat memperbaiki 

pertukaran O2 dan CO2 dalam tubuh. Pasien terpasang ventilator perlu 

dilakukan perawatan dan pemantauan yang intensif, diantaraya dengan 

pemeriksaan analisis gas darah indicator diantaraya nilai saturasi oksigen. 

Pemantauan nilai saturasi oksigen dapat diukur secara invasif (pemeriksaan 

analisis gas darah) dan non invasif (pulse oximetry). Pemantauan saturasi 

oksigen dengan pulse oximetry yang kontinyu dapat membantu mengobservasi 

kestabilan pasien setiap saat dan dengan analisis gas darah juga dapat memberi 

informasi langsung mengenai fungsi paru. Nilai saturasi oksigen penting untuk 

dipantau karena dapat menunjukkan keadekuatan oksigenasi atau perfusi 

jaringan pasien (Andriani & Hartono, 2013) 

3. Untuk masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi 

manajemen peningkatan tekanan intrakranial 

Pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan 

intervensi manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Menurut (Tim Pokja 

SIKI, 2018) manajemen peningkatan tekanan intrakranial adalah untuk 

mengidentifikasi dan mengelola peningkatan tekanan di rongga tengkorak. 

Kriteria hasil yang diinginkan adalah peningkatan tingkat kesadaran, penurunan 

postur otak, penurunan papilledema, peningkatan tekanan darah, dan 

peningkatan tekanan nadi.. (Tim Pokja SLKI, 2019).  

Untuk manajemen peningkatan tekanan intrakranial diperlukan 

pemantauan memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK, Seperti tekanan 

darah, nadi, pernapasan, dan tingkat kesadaran. Menurut (Amri, 2017) 

Pemantauan TIK diperlukan untuk menghindari transisi dari fase kompensasi 

ke fase dekompensasi. Pemantauan TIK dapat dilakukan dengan menggunakan 
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monitor, pencitraan, pengukuran non-invasif (TCD) dan tindak lanjut dengan 

berbagai modalitas. Dengan adanya monitoring TIK, pengelolaan menjadi lebih 

optimal. Manajemen peningkatan TIK meliputi manajemen umum dan 

manajemen khusus. Ada dua metode pemantauan TIK, yaitu metode invasif 

(langsung) dan metode non invasif (tidak langsung).Metode non-invasif (tidak 

langsung) dilakukan dengan memantau kondisi klinis, neuroimaging dan 

neurosonologi (transcranial Doppler ultrasound/TCD). Sedangkan metode 

invasif (langsung) dapat dilakukan dengan rute intraventrikuler, intraparenkim, 

subarachnoid/subdural dan epidural. Metode yang paling umum digunakan 

adalah intraventrikular dan intraparenkim (sensor mikro transduser), karena 

lebih tepat tetapi karena pemasangannya, resiko perdarahan dan infeksi harus 

diperhitungkan.Melalui pemantauan TIK, kami juga dapat menentukan nilai 

CPP yang sangat penting, yang menunjukkan apakah aliran darah serebral dan 

oksigenasi serebral tercapai atau tidak. 

4. Untuk masalah gangguan mobilitas fisik diberikan intervensi dukungan 

mobilisasi 

Pada diagnosis gangguan mobilitas fisik diberikan intervensi dukungan 

mobilitas dengan memberikan pasien fasilitas melakukan pergerakan, 

melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, 

menjelaskan tujuan prosedur mobilisasi serta menganjurkan melakukan 

mobilisasi dini dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas, rentang gerak, 

kaku sendi dan gerakan terbatas meningkat . Intervensi spesifik yang diberikan 

pada pasien pada pasien dengan intervensi dukungan mobilisasi yaitu ROM 

(Range Of Motion) diberikan pada pasien yaitu latihan yang dilakukan untuk 

meningkatkan massa otot , tonus otot dan meningkatkan rentang gerak pada 

pasien. ROM dilakukan dengan menggerakkan masing-masing persendian 

secara normal. 

Berdasarkan hasil penelitian (Daulay et al., 2021) tentang pengaruh latihan 

ROM terhadap kekuatan otot dan rentang gerak sendi pada ekstremitas 

menunjukkan ada pengaruh menunjukkan adanya pengaruh latihan ROM pasif 
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terhadap kekuatan otot dengan p-value sebesar 0,001 pada ekstremitas atas dan 

p-value sebesar 0,001 pada ekstremitas bawah. Hasil penelitian juga 

menunjukkan adanya pengaruh latihan ROM pasif terhadap rentang gerak sendi 

dengan p-value sebesar 0,001 pada ekstremitas atas dan p-value sebesar 0,001 

pada ekstremitas bawah. Sedangkan dalam penelitian (Andrianti et al., 2020) 

tentang pengaruh ROM (Range Of Motion) aktif dan pasif terhadap rentang 

gerak pada lansia menunjukkan hasil penelitiannya terdapat pengaruh range of 

motion yang dilakukan cara aktif, pasif terhadap rentang gerak pada lansia yang 

mengalami artritis reumatoid di Kota Bengkulu dengan p-value < 0,005. 

Latihan ROM aktif yaitu latihan isotonik yang mampu mempertahankan 

atau meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot serta dapat mencegah 

perburukan kapsul sendi, ankilosis, dan kontraktur. Lansia mengalami 

kemunduran pada sistem muskuloskeletal, pada lansia penurunan fungsi sendi 

dan otot serta beberapa penyakit yang menyerang persendian pada lansia, akibat 

dari penyakit tersebut lansia mengalami nyeri sehingga lansia takut melakukan 

pergerakan yang akan mengakibatkan terjadi kekakuan dan penurunan pada 

rentang gerak. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

kekakuan dan meningkatkan rentang gerak dilakukan Range of Motion (ROM) 

baik secara aktif maupun pasif (Andrianti et al., 2020). 

5. Untuk masalah defisit perawatan diri diberikan intervensi dukungan perawatan 

diri 

Pada diagnosis defisit perawatan diri intervensi yang diberikan adalah 

Dukungan Perawatan Diri . Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) Dukungan 

Perawatan Diri  adalah memfasilitasi pasien dalam pemenuhan kebutuhan 

perawatan diri. Adapun kriteria hasil yang diharapkan settelah memberikan 

intervensi yaitu kemampuan mandi meningkat dan kemampuan mengenakan 

pakaian meningkat. Di ruangan ICU pasien pasien dalam kondisi darurat dan 

kesadaran menurun, untuk itu perawatan diri pasien khususnya mandi dan oral 

hygiene dilakukan oleh perawat.      
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Berdasarkan hasil penelitian (Roslianti et al., 2020) tentang hubungan 

personal hygiene perawat terhadap kepuasan pasien di unit perawatan intensif 

RSUD Ciamis, hasil uji statistik Korelasi menunjukkan nilai signifikansi p-

value = 0,000 < α = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara personal hygiene perawat dengan kepuasan pasien di unit perawatan 

intensif RSUD Ciamis. Personal hygiene management memegang peranan 

penting dalam pelayanan di Intensif Care Unit (ICU). Pasien yang dirawat di 

ruang Intensif Care Unit (ICU) berada dalam kondisi kritis sehingga 

membutuhkan bantuan dalam melakukan perawatan diri sehingga peran 

perawat sangat dibutuhkan oleh pasien ICU. Perawatan di ICU juga akan 

mempengaruhi kepuasan pasien sehingga dapat menjadi ukuran kualitas 

pelayanan perawatan di rumah sakit. 

6. Untuk masalah termoregulasi tidak efektif diberikan intervensi regulasi 

temperature 

Pada diagnosis termoregulasi tidak efektif intervensi yang diberikan 

regulasi temperature. Regulasi temperatur adalah mempertahankan suhu tubuh 

dalam rentang normal. Adapun kriteria hasil yang diharapkan adalah takikardi 

menurun, takipnea menurun, suhu tubuh menurun, tekanan darah menurun. Di 

ruangan ICU termoregulasi perlu dipantau.  

Menurut (Fauzi et al., 2022) Beberapa   masalah   bisa   terjadi   settelah   

serangan   stroke.   Diantaraya   penurunan  kesadaran,   memburuknya   keadaan   

umum, penyakit   sistemik   lain   yang   sudah   terjadi sebelumnya,  demam  

dan  infeksi. Saat  terjadi hipertermi akan  diikuti dengan peningkatan nadi dan 

respirasi sebagai mekanisme kompensasi tubuh. Berdasarkan hasil penelitian 

(Fauzi et al., 2022) data dapat  diketahui  bahwa  nilai p-value 0,000(p<0,05),  

maka  ada hubungan  suhu  tubuh  dengan GCS  pasien  stroke. Terdapat 

hubungan  suhu  tubuh  dengan  GCS. pasien  stroke disebabkan  demam  

merupakan  komplikasi yang sering  pada  stroke,  dimana  pada  umumnya  

kenaikan  suhu  terkait  dengan  proses inflamasi  dan  infeksi  karena  pasien  
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stroke,  kebutuhan  metabolisme  meningkat,  kebutuhan oksigen bertambah 

sehingga dapat terjadi hipoksia, serta tekanan intrakranial juga meningkat.    

Untuk itu perlu pemantauan suhu tubuh pasien agar tidak memperparah 

serangan stroke. Jika suhu tubuh meningkat perawat berperan penting untuk 

menurunkan suhu tubuh pasien bisa dengan menggunakan teknik  farmakologis 

seperti memberikan obat paracetamol ataupun teknik non farmakologi seperti 

kompres air hangat.  

7. untuk masalah resiko luka tekan diberikan intervensi pencegahan luka tekan 

Pada diagnosis resiko luka tekanan intervensi yang diberikan adalah 

pencegahan luka tekan. Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) pencegahan luka 

tekan merupakan mengidentifikasi dan menurunkan resiko kematian jaringan 

pada area penonjolan tulang akibat tekanan atau gesekan. Adapun kriteria hasil 

yang diharapkan pada diagnosis ini yaitu elastisitas meningkat, perfusi jaringan 

meningkat,suhu kulit membaik. Salah satu intervensi yang diberikan pada 

pasien yaitu  ubah posisi tiap 1- 2 jam pada pasien tirah baring.  

Salah satu intervensi yang dapat diberikan yaitu pengaturan posisi. 

Pengaturan posisi yang yang dapat diberikan seperti miring kanan dan miring 

kiri. Berdasarkan hasil penelitian dari (Simanjuntak & Purnama, 2020) hasil  uji 

statistik menggunakan Independent   didapatkan   nilai   p=0,004,berarti ada 

pengaruh  mobilisasi  miring  kiri  miring  kanan dalam upaya pencegahan 

pressure injury/ luka tekan  pada  pasien  sepsis  di  Ruang  Instalasi Pelayanan 

Intensif.   

Salah  satu  intervensi keperawatan  yang sering  dilakukan  pada  pasien  

dengan bedrest total  adalah  pengaturan  posisi  dengan  tujuan untuk  mencegah  

terjadinya pressure  injury. Pencegahan merupakan hal yang penting pada 

pasien sepsis dengan imobilisasi,   upaya   untuk   tersebut, salah satunya   adalah   

dengan   cara   memiringkan badan     pasien     secara     teratur,     menjaga 

kebersihan  kulit.  Salah  satu  tindakan  untuk menurunkan angka kejadian 

pressure injury/luka  tekan  adalah dengan  pemberian posisi miring yang 

bertujuan untuk mempertahankan body alignment atau keseimbangan  tubuh,  
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mengurangi  komplikasi akibat  imobilisasi  dan  meningkatkan  rasa nyaman 

(Simanjuntak & Purnama, 2020).   

4. Analisis Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan merupakan pengelolaan dan perwujudan dari 

rencana keperawatan yang ttelah disusun pada tahap perencanaan. Ukuran 

intervensi keperawatan yang diberikan kepada klien terkait dengan dukungan, 

pengobatan, tindakan untuk memperbaiki kondisi, pendidikan untuk klien-

keluarga, atau tindakan untuk mencegah masalah kesehatan yang muncul di 

kemudian hari. Untuk kesuksesan implementasi keperawatan agar sesuai dengan 

intervensi, perawat harus memiliki kemampuan kognitif (intelektual), kemampuan 

dalam hubungan interpersonal dan keterampilan dalam melakukan tindakan. 

Proses pelaksanaan implementasi harus berpusat kepada kebutuhan klien, faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan keperawatan. (Supratti & Ashriady, 

2016) 

Implementasi yang dilakukan pada Tn. Z diberikan implementasi yang 

dilakukan selama 3 hari dalam 3x24 jam pada hari selasa, 7 Maret 2023 sampai 

hari kamis, 9 Maret 2023 dengan melaksanakan intervensi yang ttelah disusun 

yaitu melakukan mobilisasi progresif level 1, manajemen jalan nafas, pemantauan 

respirasi, Dukungan mobilisasi, dukungan perawatan diri, regulasi temperatur, dan 

pencegahan luka tekan.  

Masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial yang dialami pasien 

berikan implementasi berupa mobilisasi progresif level 1: posisi head up 300, ROM 

pasif, dan MIKA-MIKI sesuai dengan intervensi EBPN. Menurut  Astuti et al. 

(2022) intervensi ini sangat berpengaruh untuk menstabilkan tekanan darah dan 

saturasi oksigen pada pasien dengan stroke hemoragik.  

Berdasarkan diagnosa keperawatan awal bersihan jalan nafas tidak efektif, 

maka dilakukan penatalaksanaan jalan nafas dengan tujuan untuk mengontrol 

patensi jalan nafas.. Menurut Hammad et al. (2020) Pasien dengan gangguan 

kesadaran tidak memiliki refleks batuk yang efektif untuk membersihkan sekret, 

sehingga terjadi penumpukan sekret di saluran nafas berupa dahak atau phlegm. 
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Implementasi yang diberikan adalah monitor pola nafas tidak teratur dan suara 

nafas tambahan, monitor dengkuran, monitor sputum, lendir putih kental, dan 

tempatkan pasien pada posisi setengah fowler. Asumsi posisi setengah fowler 

dianggap cara yang paling efektif untuk meningkatkan ekspansi paru dan 

menurunkan laju pernapasan, dan posisi ini juga membantu mengembangkan otot 

pernapasan lebih optimal. (Yusnita et al., 2022). Selanjutnya dilakukan 

penghisapan lendir kurang dari 15 detik pada pasien saat ada lendir yang keluar di 

ETT, saat sesak dan sebelum diberikan makan dan tampak lendir berwarna putih, 

dan memberikan oksigen dengan pasien terpasang ventilator mode SIMV. VT : 

510,  PEEP : 6, T.insp 1:2 F tot : 16. 

Pada diagnosis kedua gangguan pertukaran gas, diberikan implementasi 

pemantauan respirasi untuk memastikan kepatenan jalan nafas dan keefektifan 

pertukaran gas dilakukan  memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas 

dengan nilai RR dari 16X/I menjadi 18x/I, dan pasien menggunakan pernapasan 

dada. Memonitor pola nafas tidak teratur, takipnea. Memonitor kemampuan batuk 

efektif, pasien tidak mampu melakukan batuk efektif karena pasien kesadaran 

menurun. Memonitor adanya produksi sputum, terdapat lendir/ sputum kental 

berwarna putih. Mengauskultasi bunyi nafas, terdengar bunyi ronchi. Memonitor 

SPO2 dari 97% menjadi 100%, memonitor hasil AGD, alkalosis respiratorik dan 

metabolik, mengatur interval pemantauan respirasi setiap jam, dan 

mendokumentasikan hasil pemantauan. 

Jika mobilitas fisik terbatas didiagnosis, penerapan tindakan dukungan 

untuk mobilisasi diberikan. Salah satu gejala yang dialami penderita stroke 

hemoragik adalah kelumpuhan anggota tubuh (hemiparesis). Kelumpuhan tersebut 

disebabkan oleh kerusakan pada area motorik korteks frontal, kerusakan ini bersifat 

kontralateral, yaitu jika btelahan otak kanan rusak, kelumpuhan otot terjadi di 

bagian kiri dan sebaliknya. (Tarwoto, 2013). Pasien mengalami kerusakan pada 

hemisfer kiri sehingga ekstremitas sebtelah kanan atas dan bawah tidak bisa 

digerakkan. Salah satu implementasi yang diberikan yaitu ROM Pasif. 
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 Pada diagnosis kelima defisit perawatan diri berhubungann,diberikan 

implementasi Dukungan perawatan diri dengan mengidentifikasi kebiasaan 

aktivitas perawatan diri, pasien dibantu oleh perawat  untuk mandi, memonitor 

tingkat kemandirian pasien dibantu total oleh perawat, mengidentifikasi kebutuhan 

alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan pasien. Menyediakan 

lingkungan yang terapeutik dengan cara menjaga privasi pasien. 

Pada diagnosis keenam termoregulasi tidak efektif berhubungann,diberikan 

implementasi Regulasi temperatur dengan memonitor tekanan darah frekuensi 

pernapasan dan nadi yaitu  TD 164/112 mmHg menjadi 149/101 mmHg, RR: 16x/I 

menjadi 10x/i, nadi 113x/I menjadi 86x/i. Memonitor dan catat tanda dan gejala 

hipotermia atau hipertermia pasien didapatkan hasil flowsheet/hemodinamik 

pasien menunjukkan suhu yang tidak stabil, tampak terjadi peningkatan suhu tubuh 

dan mengkolaborasikan pemberian obat meropenem, metamizole. 

Pasien mengalami kerusakan pada hemisfer kiri sehingga ekstremitas kanan 

atas dan bawah tidak dapat bergerak. Salah satu implementasi yang diberikan 

adalah Passive ROM. (Primalia & Hudiyawati, 2020), Implementasi yang 

dilakukan yaitu melakukan pengkajian resiko dekubitus dengan Norton scale, 

pengkajian dan perawatan kulit, pengaturan posisi seperti elevasi kepala 30 derajat, 

mengubah posisi secara berkala. 

5. Analisis Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi keperawatan yang dilakukan pada studi kasus ini dilakukan selama 

3 hari pada tanggal 7 -9 Maret 2023. Evaluasi keperawatan merupakan kegiatan 

dalam menilai tindakan keperawatan yang ttelah ditentukan, untuk mengetahui 

pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses 

keperawatan. Penilaian keberhasilan adalah tahap yang menentukan apakah tujuan 

tercapai. Tahap evaluasi keperawatan merupakan mengkaji respon klien terhadap 

tindakan keperawatan yang ttelah diberikan oleh perawat dengan mengacu pada 

standar atau kriteria hasil yang ttelah ditetapkan pada rumusan tujuan. Evaluasi 

dibagi menjadi 2 bagian yaitu evaluasi proses atau formatif dilakukan setiap selesai 

melaksanakan tindakan dan evaluasi hasil atau sumatif dilakukan dengan 
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membandingkan respon klien pada tujuan khusus dan umum yang ttelah 

ditentukan. (Supratti & Ashriady, 2016). 

1) Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial 

Pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial di awal pengkajian 

diperoleh data bahwa pasien mengalami penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial akibat dari diagnosis medis yaitu hemoragik stroke. Settelah 

dilakukan implementasi hari pertama, hasil evaluasi menunjukkan bahwa TD 

menunjukan hasil abnormal yaitu 164/112 mmHg, pernapasan takipnea, dan 

pasien penurunan kesadaran Stupor GCS E2 M2 Vx (ETT). Hasil Ct Scan 

kepala menunjukkan adanya Pendarahan pada spons, thalamus kanan dan 

nucleus lentiformis kiri, Infark corona radiata bilateral, lobus frontal kiri dan 

thalamus kiri, Brain atrofi disertai ventriculomegaly ex vacuo, Concha bullosa 

media bilateral. hasil data tersebut menunjukkan pasien masih mengalami 

penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Evaluasi hari kedua menunjukkan TD: 

154/94 pola nafas ireguler, pasien dalam kesadaran Stupor GCS E2 M2 Vx 

(ETT). Hal ini menunjukkan terjadi penurunan tekanan darah dibanding hari 

pertama meskipun masih dalam batas abnormal. Adapun evaluasi hari ketiga 

menunjukkan hasil TD 125/79 mmHg, pola nafas ireguler, pasien dalam 

kesadaran Stupor GCS E3 M3 Vx (ETT). Hal ini menunjukkan terjadi 

penurunan tekanan darah dalam batas normal adapun keluhan lainnya belum 

teratasi sehingga masalah ini belum data teratasi selama 3 hari implementasi.  

2) Bersihan jalan nafas tidak efektif 

Pada diagnosis ini disebabkan karena proses penyakit. Settelah dilakukan 

implementasi hari pertama hasil evaluasi didapatkan pola nafas tidak teratur, 

terdengar bunyi nafas tambahan (Ronchi), terdapat tendir kental berwarna 

putih. Pada hari kedua didapatkan RR: 18x/ menit dengan terpasang ventilator, 

pola pernapasan tidak teratur dan masih terdapat lendir kental berwarna putih 

sehingga terdengar suara nafas tambahan ronchi. Adapun evaluasi pada 

implementasi hari ketiga yang didapatkan pasien RR: 20x/menit, pola nafas 

tidak teratur dan ma si terdapat lendir kental berwarna putih. sehingga pada saat 
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3 hari implementasi yang dilakukan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif 

belum teratasi 

3) Gangguan Pertukaran gas 

Pada diagnosis ini pasien mengalami penurunan kesadaran sehingga pasien 

terpasang ventilator mode SIMV. Evaluasi yang didapatkan pada saat 

implementasi hari pertama sampai dengan hari ketiga pasien tidak 

menunjukkan tanda-tanda peningkatan hasil lab masih menunjukkan alkalosis 

respiratorik dan metabolik dengan pasien penurunan kesadaran (tersedasi), 

kesadaran stupor. 

4) Gangguan Mobilitas Fisik 

Hal ini menunjukkan adanya faktor dari proses penyakit yang dimana pasien 

yang menderita stroke hemoragik mengalami penurunan pada kekuatan ototnya 

yang dimana hasil evaluasi pada saat implementasi hari pertama sampai dengan 

hari ketiga didapatkan rentang gerak pasif, pasien dalam keadaan penurunan 

kesadaran dan hanya terbaring di tempat tidur. Hal ini menunjukkan belum ada 

peningkatan kekuatan otot pada ekstremitas yang mengalami kelemahan. Hal 

ini Karena keefektifan dari pemberian terapi ROM pasif dapat dilihat settelah 

pemberian ≥ 1 bulan. Hosseini et al. (2019) menyatakan bahwa terdapat 

peningkatan fungsi motorik pada ekstremitas atas dan bawah settelah 

pemberian terapi ROM pasif yang mulai terlihat di bulan pertama dan terus 

meningkat sampai bulan ketiga dilakukannya observasi. 

5) Defisit Perawatan Diri 

Pada diagnosis ini ditemukan akibat dari pasien mengalami kelemahan dengan 

kebutuhan total care sehingga pasien tidak dapat melakukan personal hygine 

secara mandiri. maka dari itu settelah dilakukan implementasi pada hari 

pertama menunjukkan pasien tampak bersih, pasien dibantu total oleh perawat 

untuk personal hygiene, pasien masih 1 kali sehari. Dalam hal ini masalah 

tersebut teratasi dan intervensi dipertahankan  
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6) Termoregulasi Tidak efektif 

Diagnosis ini ditemukan akibat dari proses penyakit (infeksi) yang 

menunjukkan adanya perdarahan pada Pendarahan pada spons, thalamus kanan 

dan nucleus lentiformis kiri dan hasil lab menunjukkan terjadi peningkatan 

infeksi sehingga hasil evaluasi pertama pada saat dilakukan implementasi 

menunjukkan suhu tubuh 39,60C dan N: 113x/menit. pada hari kedua 

menunjukkan  suhu tubuh 370C, N; 113x/menit dan pada hari ketiga 

menunjukkan S: 38,00C, N: 92x/menit. hal ini menunjukkan pada hari pertama 

sampai hari ketiga terjadi termoregulasi tidak efektif sehingga masalah tersebut 

belum teratasi. 

7) Resiko Luka Tekan 

Diagnosis ini didapatkan akibat dari pasien dalam keadaan tersedasi dengan 

tirah baring lama beresiko mengalami luka tekan. Maka hasil implementasi 

pada hari pertama sampai hari ketiga didapatkan keadaan kulit pasien kering, 

suhu kulit belakang teraba hangat sehingga masalah belum teratasi. akan tetapi 

tidak terdapat luka tekan sehingga resiko tidak terjadi, masalah teratasi. 

B. Analisis Intervensi EBPN 

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien Tn. Z dengan masalah 

hemorrhargic stroke dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

diberikan intervensi mobilisasi progresif level 1 selama 3 hari implementasi. Intervensi 

ini diberikan 1 kali sehari dengan diawali pengukuran tekanan darah dan tingkat 

kesadaran pasien selanjutnya dilakukan intervensi dengan memberikan posisi head of 

bed 300 selama 30 menit, kemudian diberikan ROM pasif selama 10 menit selanjutnya 

memposisikan pasien dengan miring kanan selama 1 jam dan miring kiri selama 1 jam. 

Hal ini dilakukan satu kali sehari pada saat dinas. Durasi waktu pemberian intervensi 

ini kepada pasien selama 160 menit atau 2 jam 40 menit. dengan hasil pemantauan 

terjabarkan pada diagram berikut ini:  
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 TD Sistolik TD Diastolik SPO2 GCS 

Sebelum dilakukan intervensi H1 164 112 97 4 

Sesudah dilakukan intervensi H1 142 92 98 4 

 

Berdasarkan diagram diatas, presentase penurunan dan peningkatan tiap komponen 

sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yaitu TD Sistolik terjadi sebesar 13,4%, TD 

Diastolik sebesar 17,8%, SPO2 mengalami peningkatan sebesar 1% dan GCS tidak 

terjadi peningkatan. 
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 TD Sistolik TD Diastolik SPO2 GCS 

Sebelum dilakukan intervensi H2 148 100 99 4 

Sesudah dilakukan intervensi H2 140 90 99 5 

 

Berdasarkan diagram diatas, presentase penurunan dan peningkatan tiap komponen 

sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yaitu TD Sistolik terjadi sebesar 5,4%, TD 

Diastolik sebesar 10%, SPO2 tidak mengalami peningkatan dan GCS terjadi 

peningkatan sebesar 1%. 

 

 TD Sistolik TD Diastolik SPO2 GCS 

Sebelum dilakukan intervensi H3 139 92 98 5 

Sesudah dilakukan intervensi H3 125 80 99 6 

 

Berdasarkan diagram di atas, presentase penurunan dan peningkatan tiap komponen 

sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yaitu TD Sistolik terjadi sebesar 10%, TD 

Diastolik sebesar 13%, SPO2 mengalami peningkatan sebesar 1% dan GCS terjadi 

peningkatan sebesar 1% 

Dari hasil analisis diatas klien mengalami perubahan pada status hemodinamik 

yaitu tekanan darah, saturasi oksigen dan tingkat kesadaran seiring dengan berjalainnya 

terapi farmakologi yang diberikan dan didukung dengan intervensi mobilisasi progresif 

level 1. Settelah diberikan intervensi berupa mobilisasi progresif level 1 dari hari 
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pertama sampai hari ketiga didapatkan tekanan darah membaik yaitu TD: 164/112 

mmHg, SpO2: 97% dan GCS: E2 M2 Vx (ETT) menjadi TD 125/80 mmHg, SpO2: 

99% dan GCS: E3 M3 Vx (ETT). Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial pada klien membaik. salah satu indikator terhadap penilaian 

penurunan kapasitas adaptif intracranial yaitu tingkat kesadaran membaik, tekanan 

darah membaik, dan saturasi oksigen membaik (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

Akan tetapi,  dalam kasus ini tidak terjadi perubahan yang signifikan mengenai 

tingkat kesadaran, hal ini dikarenakan mengalami kontraindikasi yaitu pasien dalam 

kondisi trauma kapitis berat dan pasien dalam dalam kondisi tersedasi. Hal ini sejalan 

dengan penelitian  yang dilakukan oleh Hartoyo et al. (2017) bahwa dalam pemberian 

intervensi mobilisasi progresif level 1 ini sebagai pemberian aktivitas  fisik kepada 

pasien yang dapat mempengaruhi tekanan darah dan tingkat kesadaran. Hal ini juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. (2022) bahwa mobilisasi 

progresif ini dapat menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen pasien stroke.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. (2022) mobilisasi 

progresif level 1 merupakan  tindakan yang dilakukan secara bertahap berurutan 

dengan posisi awal  Head of Bed 30° selanjutnya pasien diberikan ROM pasif dan 

diposisikan miring ke kiri dan ke kanan. Tindakan ini memberikan dampak yang positif 

pada berbagai sistem tubuh. Mobilisasi dapat meningkatkan fungsi sistem respirasi 

seperti  frekuensi dan kedalaman pernapasan, Mobilisasi  dapat meningkatkan fungsi 

sistem respirasi seperti  frekuensi dan kedalaman pernapasan, memaksimalkan 

ventilasi alveolar, menormalkan kerja pernapasan dan pengembangan diafragma. Hal 

ini membawa pengaruh terhadap transpor oksigen ke seluruh tubuh pasien (Agustin et 

al., 2020) 

Sejalan pula dengan hasil penelitian Hartoyo et al. (2017), menunjukkan bahwa 

ada pengaruh mobilisasi progresif level 1 terhadap tekanan darah pada pasien kritis 

dengan penurunan kesadaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustikarani & 

Mustofa (2020) bahwa pemberian posisi Head up 300 terbukti efektif dalam menaikkan 

kadar saturasi pasien stroke hemorargik di RSUP. dr. Kariadi Semarang. Tekanan 

darah sebelum dan sesudah intervensi terdapat perbaikan. dan saturasi oksigen  
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sebelum dan sesudah dilakukan terdapat peningkatan. Adapun intervensi ini ttelah 

diberikan kepada Tn. Z yang menderita hemorrhagic stroke dengan keluhan pasien 

gagal nafas/penurunan kesadaran selama 3 hari pemberian intervensi terjadi 

peningkatan tekanan darah mulai stabil, dan saturasi meningkat. 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu dan studi kasus yang dilakukan, 

pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 efektif dalam menstabilkan status 

hemodinamik pasien pada pasien stroke hemoragik. Untuk itu pada pasien stroke 

hemorargik, mobilisasi progresif level 1 penting dilakukan secara kontinyu,  karena 

jika dibiarkan dengan posisi yang sama dalam waktu yang lama akan menyebabkan 

menetapnya gravitasi equilibrium dari waktu ke waktu, akibatnya, pasien menjadi 

semakin kesulitan menyesuaikan perubahan posisi (Astuti et al., 2022). 

Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa terjadi perubahan status 

hemodinamik yaitu tekanan darah pada pasien Hemorrhagik Stroke dengan pasien 

penurunan kesadaran menggunakan intervensi mobilisasi progresif level 1 selama tiga 

hari berturut-turut.  

Secara fisiologis, latihan mobilisasi progresif level 1 untuk mempertahankan 

keseimbangan kardiovaskular, melalui beberapa proses yaitu: 

1. Pada hari pertama tubuh beradaptasi dengan perlakuan intervensi mobilisasi 

progresif level 1.  

2. Pada hari ke-dua sistem kardiovaskular biasanya akan beradaptasi dengan 

merubah volume plasma yang berperan mengirim  transmisi pesan kepada sistem 

saraf autonomic agar merubah elastisitas pembuluh darah, atau telinga bagian 

dalam akan berespon yang disebut respon vestibular yang mempengaruhi sistem 

kardiovaskular selama terjadinya perubahan posisi (Mobiliu & Tomayahu, 2021).  

Dalam pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 terdapat beberapa 

aktivitas diantaraya: 

1. Posisi head of bed menunjukkan aliran balik darah dari bagian  bagian inferior 

menuju ke atrium kanan cukup baik karena resistensi pembuluh darah dan tekanan 

atrium kanan tidak terlalu tinggi, sehingga volume darah yang masuk (venous 

return) ke atrium kanan cukup baik dan tekanan pengisian ventrikel kanan 
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(preload) meningkat, yang dapat mengarah pada peningkatan stroke volume dan 

cardiac output. 

2.  ROM pasif pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah.  pembuluh darah 

menjadi elastis dan terjadi fase dilatasi pada pembuluh darah maka aliran darah 

menuju ke jantung menjadi lancer yang menyebabkan kerja jantung stabil 

sehingga kemampuan jantung dalam memompa darah meningkat kemudian terjadi 

peningkatan tekanan darah.  

3. Perubahan posisi lateral atau miring, mempengaruhi aliran balik darah yang 

menuju ke jantung sehingga terjadi peningkatan volume jantung oleh karena itu 

kemampuan jantung dalam memompa darah meningkat (Mustikarani & Mustofa, 

2020). 

Dalam kaitannya intervensi mobilisasi progresif level 1 dengan integrasi 

keislaman bahwasanya penyakit stroke atau rihul ahmar adalah penyakit berbahaya 

yang bisa merusak tubuh. Kita perlu berdoa kepada Allah agar terhindar dari penyakit 

ini. 

Dalam sebuah riwayat, cucu Nabi Muhammad SAW pernah terkena angin rihul 

ahmar sehingga keluar darah dari rongga hidungnya. Kemudian Malaikat Jibril datang 

menghampiri beliau. Akan tetapi saat Nabi SAW bertanya tentang adanya angin rihul 

ahmar, malaikat Jibril tidak menjawab dan malah menghilang. 

Lantas Rasulullah SAW bersabda: " Barang siapa membaca doa Rihul Ahmar, 

walau sekali dalam seumur hidupnya, maka ia akan dijauhkan dari penyakit angin 

ahmar atau stroke." 

Beberapa saat kemudian, Malaikat Jibril datang lagi mengajari doa rihul ahmar 

kepada Nabi SAW. Doa itu kemudian dibacakan kepada sang cucu. Atas izin Allah 

SWT, cucu Nabi SAW tersebut sembuh seketika. 

 

 

 

 



 

115 
 

Berikut bacaan doa rihul ahmar yang diajarkan Malaikat Jibril kepada 

Rasulullah SAW untuk menyembuhkan cucu beliau SAW: 

 اللهم إني أعوذبك من الريح الْحمر والدم الْسود والداء الْكبر

Terjemahnya:  

" Ya Allah ya Tuhanku, lindungi aku dari angin merah dan lindungi aku dari 

darah hitam (stroke) dan dari jenis penyakit berat lainnya.” 

Stroke merupakan gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan 

disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak yang sifatnya irreversible. Yang 

artinya sifat sel tidak akan kembali ke fungsi normal, akan tetapi dapat dilakukan upaya 

untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu cara untuk menjaga kualitas hidup 

pasien stroke yaitu dengan sering melakukan aktivitas fisik. Hal ini masuk kedalam 

proses rehabilitasi medik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasien dengan stroke 

memerlukan kesabaran dalam melakukan aktivitas fisik dalam hal ini mobilisasi 

progresif level 1. Agama juga mengajarkan kepada kita bahwa seseorang harus 

bersabar dalam setiap proses yang kita jalani dalam hal ini dalam melakukan aktivitas 

mobilisasi progresif level 1 dengan proses perubahan yang dialami yaitu dapat 

menstabilkan tekanan darah, tingkat kesadaran dan saturasi oksigen. Sebagaimana 

Allah SWT jelaskan dalam QS. Asy-Syura/42:32-33 

 

 

 

Terjemahnya: 

“Dan, diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah kapal-kapal (yang 

berlayar) di laut seperti gunung-gunung. Jikalau dia menghendaki, dia 

akan menenangkan angina, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di 

permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-

tanda (kekuasaan)-Nya bagi seiap orang yang bersabar dan banyak 

bersyukur” 

Allah berfirman bahwa di antara ayat-ayat-Nya yang menunjukkan 

keperkasaan-Nya yang hebat, dan kekuasaan-Nya adalah ditundukkan-Nya lautan agar 

kapal-kapal dapat berlayar sesuai dengan perintah-Nya:  َمِ ك لَ  عَأ ٱلْأ  (“seperti gunung-

gunung”) demikian yang dikatakan oleh Mujahid, al-Hasan, as-Suddi dan adl-Dlahhak. 

Maksudnya kapal-kapal di lautan itu seperti gunung-gunung di daratan (Syaikh, 2015) 
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Menurut Sahla, sabar adalah mengharapkan kebahagian dari Allah dan sesuatu 

yang paling mulia juga utama. Menurut sufi lain, sabar adalah berlaku sabar dengan 

kesabaran dengan artian tidak mencari kebahagiaan dan kesenangan dalam bersabar. 

Sedangkan, menurut pendapat Abu Ismail al Harawi dalam Kitab "Manazil as- Sairin", 

sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi dan menahan lisan agar 

tidak mengeluh dan sabar yang paling lemah adalah sabar karena Allah. Meski 

demikian, Ibnu Taimiyah mengatakan sabar dalam menghadapi musibah merupakan 

sikap sabar yang paling mendominasi. Jika seseorang memiliki stres, risih, resah, dan 

susah maka sebaik-baiknya senjata adalah bersabar (KEMENAG, 2022). 

C. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam studi kasus ini yaitu kurangnya interaksi langsung dengan 

pasien karena kondisi pasien dalam keadaan tersedasi sehingga kami tidak mengetahui 

respon langsung yang dirasakan klien settelah dilakukan intervensi. Adapun 

keterbatasan lain dari studi kasus ini yaitu hanya dilakukan pada satu pasien dan 

sebaiknya intervensi ini dilakukan dari awal pasien masuk di ruangan sampai dengan 

pasien keluar untuk melihat efektivitas dari pemberian intervensi ini. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Settelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Tn . Z dengan intervensi 

utama pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 dengan masalah penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial, maka dapat disimpulkan: 

1. Berdasarkan pengkajian yang didapatkan pasien atas nama Tn.Z dengan diagnosis 

hemorrhagic stroke usia 49 tahun berjenis kelamin laki-laki Pasien penurunan 

kesadaran sejak tanggal 25 Februari 2023 dirasakan secara tiba-tiba pada saat 

berbaring. Awalnya pasien sudah dipulangkan dari rawat inap, tetapi pada saat 

dibangunkan pasien sudah tidak membuka mata dan tidak merespon. pasien 

dirawat di RS Faisal selama 2 minggu dengan keluhan tiba-tiba badan pasien terasa 

lemas lalu kejang. Pasien memiliki riwayat stroke (serebral infark) pada tahun 

2020 dengan kelemahan pada sisi tubuh sebtelah kanan, settelah terapi pasien 

berangsur-angsur membaik, selain itu pasien hanya bisa bicara satu atau dua kata. 

Riwayat hipertensi sudah ada sejak lama dan pasien mengkonsumsi obat 

Amlodipine 10 mg. 

2. Diagnosis keperawatan yang didapatkan pada kasus ini yaitu Bersihan Jalan nafas 

tidak efektif berhubungann dengan  disfungsi neuromuskuler, Gangguan 

pertukaran gas berhubungann dengan ketidak seimbangan ventilasi-perfusi, 

Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungann dengan peningkatan 

tekanan darah dan stroke hemoragik, Gangguan mobilitas fisik berhubungann 

dengan penurunan kekuatan otot, Defisit perawatan diri berhubungann dengan 

kelemahan, Resiko Termoregulasi Tidak Efektif berhubungann dengan proses 

penyakit (infeksi), Resiko luka tekan ditandai dengan penurunan mobilitas. 

3. Intervensi Keperawatan, pada kasus ini yaitu pada  Bersihan jalan nafas tidak 

efektif diberikan manajemen jalan nafas, pada gangguan pertukaran gas diberikan 

pemantauan respirasi, pada penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan 

manajemen peningkatan tekanan intrakranial, pada gangguan mobilitas fisik 

diberikan dukungan mobilisasi, pada defisit perawatan diri diberikan dukungan 
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perawatan diri, pada rsiko termoregulasi diberikan regulasi temperature, pada 

resiko luka tekan diberikan pencegahan luka tekan. dan dilakukan intervensi 

berbasis EBPN terkait pemberian mobilisasi progresif level 1. 

4. Implementasi keperawatan dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari senin 6 Maret 

sampai hari rabu 8 maret 2023. pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 

lebih difokuskan pada penelitian ini. 

5. Evaluasi Keperawatan dilakukan pada setiap akhir dinas dan dari ketujuh 

diagnosis yang diangkat hanya Defisit Perawatan Diri yang dapat teratasi dan 

faktor resiko luka tekan tidak terjadi sehingga intervensi dipertahankan. Pada saat 

pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 terjadi kestabilan status 

hemodinamik pasien 

6. terjadi penurunan tekanan darah saturasi dan peningkatan tingkat kesadaran pada 

Tn. z. Settelah pemberian intervensi mobilisasi progresif level 1 pada tanggal 7-9 

Maret 2023. 

B. Saran 

1. Bagi profesi keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi 

perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian 

terapi non farmakologis pada pasien hemoragik stroke. 

2. Bagi institusi Pendidikan penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien hemoragik stroke. 

Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan kasus lain. 
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