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 ABSTRAK       

Nama   

NIM    

Judul  
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: 

Desy  

70900122014  

Asuhan Keperawatan Pada Anak Tuberkulosis Paru dengan 

Masalah Keperawatan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif  

Menggunakan Intervensi Aromaterapi Essential Oil 

Peppermint di Ruangan Al-Kautsar RSUD Haji Kota 

Makassar 

Pendahuluan: Tuberkulosis paru sering dijuluki "the great imitator" yaitu suatu penyakit 

yang mempunyai banyak kemiripan dengan penyakit lain. Kesehatan anak akan selalu 

menjadi perhatian di Indonesia. Salah satu masalah kesehatan yang dirasakan anak-anak 

adalah tuberkulosis paru (TB paru). Menurut WHO, 2021 Pada tahun 2021, diperkirakan 

10,6 juta orang terserang tuberkulosis (TB) di seluruh dunia dan diantaranya 1,2 juta 

menyerang anak-anak. Berdasarkan data (Kemenkes RI, 2023) sebanyak 12 dari 10.0000 

anak usia 5-14 tahun menderita TB. Secara umum dampak Tuberkulosis pada anak adalah 

berat badan anak turun, demam dan batuk lebih dari 2 minggu, badan anak lemas 

sehingga tidak aktif bermain, dan penonjolan kelenjar daerah leher, selangkangan dan 

ketiak. Tujuan: Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami 

Tuberkulosis Paru dengan masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif 

menggunakan intervensi aromaterapi essential oil peppermint  di Ruangan Al-Kautsar 

RSUD Haji Makassar. Metode: Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan 

metode Studi kasus (Case Studies) pada pasien anak TB paru menggunakan intervensi 

aromaterapi essential oil peppermint yang diberikan selama 3 hari. Essential oil yang 

digunakan berasal dari tanaman daun mint kemudian diolah menjadi minyak essensial. 

Essential Oil peppermint yang digunakan mengandung menthol 38.9%,  isomenthone 

10.60% dan menthyl  acetate 5.80%. Hasil: Berdasarkan hasil evaluasi yang didapatkan 

sesak dan frekuensi napas pasien berkurang dan sekret mampu keluar. Frekuensi napas 

pada saat pengkajian 50x/menit hari ketiga implementasi frekuensi napas 34x/menit. 

Kesimpulan: Berdasarkan hasil study kasus pada An S dapat disimpulkan bahwa 

aromaterapi essential oil peppermint berpengaruh terhadap masalah bersihan jalan napas 

tidak efektif pada pasien, ditandai dengan sekret mampu dikeluarkan, sesak berkurang 

dan frekuensi napas membaik.      

 

Kata Kunci:  Tuberkulosis Paru, Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif, Aromaterapi 

Essential Oil Peppermint  
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ABSTRACT  
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Title  
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Nursing Care for Children with Pulmonary Tuberculosis 

with Nursing Problems Airway Clearance Is Ineffective 

Using Peppermint Essential Oil Aromatherapy Intervention 

in Al-Kautsar Room RSUD Haji Hospital Makassar City 

Background: Pulmonary tuberculosis is often nicknamed "the great imitator", which is a 

disease that has many similarities with other diseases. Children's health will always be a 

concern in Indonesia. One of the health problems experienced by children is pulmonary 

tuberculosis (pulmonary TB). According to WHO, 2021 In 2021, it is estimated that 10.6 

million people will develop tuberculosis (TB) worldwide and 1.2 million of them will 

attack children. Based on data (Ministry of Health RI, 2023) as many as 12 out of 

10,0000 children aged 5-14 years suffer from TB. In general, the impact of tuberculosis 

on children is the child's weight loss, fever and cough for more than 2 weeks, the child's 

body is weak so he is not active playing, and the glands are protruding in the neck, groin 

and armpits.The purpose: To analyze nursing care for patients with pulmonary 

tuberculosis with ineffective airway clearance nursing problems using peppermint 

essential oil aromatherapy interventions in the Al-Kautsar Room at RSUD Haji Makassar 

Hospital.The method: In writing this scientific paper using the case study method (Case 

Studies) in pediatric pulmonary TB patients using peppermint essential oil aromatherapy 

intervention given for 3 days. The essential oil used comes from the mint leaf plant and is 

then processed into essential oil. The peppermint essential oil used contains 38.9% 

menthol, 10.60% isomentone and 5.80% menthyl acetate. The results: Based on the 

results of the evaluation, it was found that the patient's shortness of breath and 

respiratory rate were reduced and secretions were able to come out. The respiratory rate 

at the time of assessment was 50x/minute, on the third day of implementation, the 

respiratory rate was 34x/minute. The conclusion: Based on the results of the case study 

on An S, it can be concluded that peppermint essential oil aromatherapy has an effect on 

the problem of ineffective airway clearance in patients, characterized by the ability to 

remove secretions, reduced shortness and improved respiratory rate.      

 

Keywords: Pulmonary Tuberculosis, Ineffective Airway Clearance, Aromatherapy 

Essential Oil Peppermint 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang Masalah          

Tuberculosis (TB) adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteria 

pathogen yang telah bertahan lama di dalam tubuh dan tidak mendapatkan 

pengobatan yang tepat. Tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang masih 

menjadi masalah Kesehatan di masyarakat Indonesia. Tuberkulosis (TB) 

merupakan penyakit mematikan yang berada di urutan keempat di dunia setelah 

penyakit kardiovaskuler, diabetes dan kanker.(Purwati et al., 2023). Tuberkulosis 

paru (TB Paru) dijuluki sebagai "the great imitator", hal ini dikarena TB paru 

memiliki gejala yang mirip dengan penyakit lain atau bahkan tidak menunjukkan 

gejala pada penderitanya sehingga penyakit ini sering diabaikan (Setianto, Utami, 

Ayubbana, et al., 2021). Prevalensi kematian orang dengan kasus TB paru di 

Indonesia masih tinggi. Bakteri Tuberkulosis menyerang siapa saja, bukan hanya 

orang tua tetapi anak-anak dapat terserang bakteri tuberculosis. Anak-anak 

diserang karena masih rendahnya sistem imun tubuh mereka. Ketika sistem imun 

rendah maka bakteri tuberkulosis dapat berkembangbiak dengan cepat.  

Anak adalah aset pewrasi milik bangsa yang berperan sebagai penerus 

bangsa. Harapannya semua anak dapat dapat tumbuh dan berkembang, sehat 

secara fisik, emosi, mental, sosial dan serta mencapai perkembangan yang 

optimal. Kesehatan anak akan selalu menjadi perhatian di Indonesia. Salah satu 
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masalah kesehatan yang dirasakan anak-anak adalah tuberkulosis paru (TB paru) 

(Sari & Musta’in, 2022).  

TB paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh adalah 

bakteri. Bakteri yang dimaksud yaitu Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TB 

paru ini menular dari droplet orang yang sudah terinfeksi bakteri TB paru.  Untuk 

itu, dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak untuk menekan angka kejadian TB 

paru di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengurangi Prevalensi TB paru yakni 

setiap tahun diperingati hari tuberkulosis. Hari tuberkulosis diperingati setiap 

tanggal 24 Maret. Tanggal ini mengacu pada pertama kali bakteri penyebab 

tuberkulosis ditemukan yakni pada tanggal 24 Maret tahun 1882 ditemukan oleh 

Dr Robert Koch. (Handayani & Sumarni, 2021).  

Pada tahun 2021 ada sebanyak 10,6 juta orang yang terinfeksi penyakit 

Tuberkulosis di seluruh penjuru dunia. Sebanyak 4 juta laki-laki sebanyak 3,4 juta 

perempuan dan sebanyak 1,2 juta anak-anak. Di Seluruh negara terdapat kasus 

tuberkulosis. Fokusnya adalah tingginya insiden tuberkulosis dan mengakhiri 

insiden terjadinya tuberkulosis pada tahun 2030. Tujuannya adalah salah satunya 

pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) PBB 

(WHO, 2021).   

Berdasarkan data (Kemenkes RI, 2023) kasus TB di Indonesia pada tahun 

2019 ditemukan kasus TB sebanyak 568.987 sedangkan pada tahun 2020 

sebanyak 393.323 kasus , pada tahun 2021 sebanyak 443.235 kasus dan pada 

tahun 2022 sebanyak 694.808 kasus. Tidak hanya kalangan orang dewasa yang 

terserang penyakit tuberkulosis. Berdasarkan data (Kemenkes RI, 2023) sebanyak 



3 

 

 

 

22/10.000 balita menderita TB dan sebanyak 12/10.0000  anak usia 5-14 tahun 

menderita TB. Berdasarkan data pada anak usia 0-14 tahun ditemukan kasus 

Tuberkulosis Pada tahun 2019 sebanyak 70.341 kasus, ada tahun 2020 sebanyak 

33.366 kasus, sedangkan tahun 2021 sebanyak 42.187 kasus dan tahun 2022 

sebanyak 100.726 kasus.      

Di Provinsi Sulawesi Selatan jumlah penderita tuberkulosis pada tahun 

2019 sebanyak 19.071 orang dengan total penderita laki-laki sebanyak 11.226 

orang sedangkan perempuan sebanyak 7.845 orang yang menderita tuberkulosis. 

Pada tahun 2019 total orang yang menderita TB sebanyak 5.366 orang atau sekitar 

46.75%. Yang menempati urutan pertama jumlah kasus tuberkulosis terbanyak 

yaitu Kota Makassar yakni ada sekitar 5.418 kasus. Data Riskesdas tahun 2018 

menunjukkan bahwa Prevalensi tuberkulosis dari dilihat dari diagnosis dokter di 

Kota Makassar sebesar 0,47%. Pada tahun 2021 jumlah kasus baru tuberkulosis 

cenderung menunjukkan penurunan angka kejadian yakni 2.614 kasus yang 

kasusnya terdaftar di seluruh pelayanan Kesehatan dan telah memperoleh 

pengobatan OAT (Obat Anti Tuberkulosis), Penurunan ini dipengaruhi karena 

pada saat itu masa masa COVID-19 yang membuat masyarakat trauma dan takut 

memeriksakan dirinya di pelayanan kesehatan baik itu Puskesmas ataupun rumah 

sakit. Ada tiga faktor penyebab tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia yaitu: 

waktu pengobatan yang relatif lama sekitar 6-8 bulan, penderita tuberculosis sulit 

sembuh dan Drop Out (penderita tuberkulosis berhenti melakukan pengobatan 

karena merasa sehat dan bugar walaupun proses pengobatan belum selesai). 
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Ketiga faktor  inilah yang menyebabkan terjadinya  kekambuhan pada penderita 

TB paru (Rismayanti et al., 2023).  

Berdasarkan penelusuran data di RSUD Haji Makassar. Pada bulan januari 

2023 jumlah pasien anak yang dirawat di Ruangan Al-Kautsar sebanyak 164 

orang dan 2 diantaranya terdiagnosis TB Paru (Tuberkulosis). Secara umum, 

gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti: berat badan anak 

dengan gejala TBC Paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam 

lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak 

tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak 

membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas/lesu sehingga tidak aktif 

bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher rahang bawah, ketiak dan 

selangkangan (Kemenkes RI, 2022). 

Tingginya angka kejadian tuberkulosis, pemerintah dan petugas Kesehatan 

tidak hanya tinggal diam. Upaya pemerintah untuk menekan kasus tuberkulosis 

yaitu dengan menerapkan tiga program diantaranya menemukan dan mengobati, 

pengobatan infeksi laten dan melakukan vaksinasi BCG. Pencarian kasus 

tuberkulosis masih terus dijalankan secara pasif atau Passive Case Finding. Untuk 

anak-anak yang beresiko terpapar orang dengan TB yang tinggal serumah dengan 

menjalankan pelacakan dan melakukan manajemen TB sesuai dengan standar, jika 

hal ini berhasil kasus tuberkulosis menurun terkait morbiditas dan dan mortalitas 

pada anak-anak (Muharam et al., 2023). Faktor-faktor yang berkontribusi 

terhadap kejadian tuberkulosis antara lain karakteristik  individu (usia, jenis 

kelamin, status gizi dan status vaksinasi BCG), faktor pejanan atau faktor paparan, 
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perilaku ibu, status ekonomi, kebiasaan keluarga  merokok, ASI, Berat Badan 

Baru Lahir Rendah (BBLR) lingkungan rumah (pencahayaan, ventilasi, 

kelembaban dan kepadatan  hunian) dan lain-lain (Putri et al., 2023).  Upaya 

pemerintah mengurangi angka kejadian TB pada anak-anak yakni dengan 

melaksanakan program-program yang telah dibuat salah satunya program 

imunisasi BCG. Didalam imunisasi BCG mengandung bakteri.  

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk  mengurangi angka 

kejadian Tuberkulosis pada anak-anak adalah menjalankan program pemberian  

strain bovinum M. Tuberculosis atau bakteri penyebab TB paru (Putri et al., 

2023).  Usaha pemerintah tidak hanya sampai disitu, upaya pemerintah telah 

dibuat Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 yakni mengenai 

penanggulangan TB. Penanggulangan perlu dilakukan karena penyakit TB 

merupakan penyakit yang masih menjadi masalah Kesehatan di masyarakat dan 

menimbulkan kesakitan, kecacatan bahkan kematian. (Menkes RI, 2016).    

Salah satu gejala yang ditimbulkan dari penyakit TB paru yaitu terjadi 

penumpukan sekret yang berlebihan akibatnya pasien akan merasa sesak napas. 

Pada anak-anak yang mengalami hal serupa akan kesulitan mengeluarkan sekret 

sehingga terjadi akumulasi sekret di jalan napas bahkan di paru-paru. Gejala 

tersebut merupakan masalah perlu diberikan asuhan keperawatan secara 

komprehensif agar mencegah terjadinya komplikasi. Perawat dapat melakukan 

tindakan keperawatan secara mandiri ataupun secara kolaborasi dengan tenaga 

kesehatan lain di rumah sakit. Tindakan kolaborasi yang dapat dilakukan perawat 

yaitu kolaborasi pemberian bronkodilator, mukolitik dan ekspektoran. Untuk 



6 

 

 

 

tindakan mandiri dapat memberikan posisi fowler atau semi fowler untuk 

mengurangi sesak, dapat melakukan suction, nebulisasi, mengajarkan batuk 

efektif, melakukan fisioterapi dada dan memberikan aromaterapi peppermint 

(Wibawa, 2020).       

Salah satu tindakan non farmakologi yang dapat diterapkan pada anak 

dengan keperawatan masalah bersihan jalan napas tidak efektif yakni dengan 

melakukan pemberian aromaterapi essential oil peppermint dengan cara diffuser 

atau dengan cara penguapan. Kandungan yang ada didalam mint yang paling 

penting yaitu menthol selain itu kandungan lain didalam Essential Oil Peppermint 

mengandung menthol 30-45%, menthone l,17-35%, menthylaceta 5- 13% , 

limonene 2-5% dan neomentho 2,5-4%. Menthol yang ada didalam peppermint ini 

mempunyai kandungan yakni anti inflamasi, hal ini akan membuka saluran 

pernapasan. Kandungan menthol dapat mengobati infeksi akibat serangan bakteri 

sebab memiliki sifat antibakteria. Essential Oil Peppermint cara kerjanya yaitu 

dengan melonggarkan bronkus agar dapat memperlancar pernapasan. Essentiall 

oil peppermint  dapat dihirup langsung untuk melegakan pernapasan, dapat juga 

menggunakan alat yaitu alat diffuser dengan cara menghirup uap yang dihasilkan 

diffuser yang telah dicampurkan essential oil peppermint (Setianto, Utami, & 

Ayubbana, 2021).      

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Setianto, Utami, Ayubbana, 

et al., 2021) terdapat pengaruh pemberian aromaterapi essential oil  terhadap 

penurunan frekuensi pernafasan, sebelum pemberian frekuensi pernapasan pada 

subjek (Tn H) 32x/menit, setelah pemberian frekuensi pernafasan Tn H menurun 
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yakni 29 x/menit. Tn H didiagnosis menderita penyakit TB paru. Jadi, dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh pemberian aromaterapi essential oil peppermint 

dengan penurunan frekuensi pernapasan pada pasien TB paru. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Tamara et al., 2022) tentang pengaruh 

aromaterapi daun mint terhadap sesak napas dari derajat 3 (sedang) menjadi 1,5 

(ringan).  

Selain gejala TB paru yakni sesak ditandai dengan frekuensi pernapasan 

meningkat, gejala lain pasien TB paru yakni bersihan jalan napas tidak efektif 

ditandai dengan terdapat  sekret di jalan napas atau di paru-paru. Berdasarkan 

hasil penelitian (Amelia et al., 2018) aroma peppermint terdapat pengaruh 

aromaterapi peppermint terhadap masalah ketidakefektifan jalan napas pada anak 

usia 1-5 tahun dengan nilai p-value 0,002 (<0,05) intervensi ini dilakukan selama 

5-10 menit selama 5 hari. Berdasarkan hasil penelitian terdapat penurunan 

frekuensi pernapasan dan pengurangan akumulasi sputum pada subjek penelitian 

akan tetapi masih terdapat bunyi suara napas tambahan (ronkhi).  

Berdasarkan uraian di atas, perlu penangan yang tepat untuk mengatasi 

sesak napas pada anak karena sesak bukan hanya mengganggu aktivitas fisik 

anak, jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama maka dapat mempengaruhi 

tumbuh kembang anak, maka dari itu, penulis tertarik menerapkan intervensi 

pemberian aromaterapi essential oil peppermint dengan masalah keperawatan 

bersihan jalan napas tidak efektif di ruangan perawatan anak AL-Kautsar RSUD 

Haji Makassar.          
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta permasalah yang 

telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah pada Karya Tulis Ilmiah ini adalah 

analisis asuhan keperawatan pada anak dengan Tuberkulosis paru dengan masalah 

keperawatan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif menggunakan intervensi 

aromaterapi essential oil peppermint  di Ruangan Al-Kautsar RSUD Haji 

Makassar?   

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

1.3.1. Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis asuhan 

keperawatan pada pasien anak yang mengalami tuberkulosis paru dengan 

masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif menggunakan 

intervensi aromaterapi essential oil peppermint di Ruangan Al-Kautsar RSUD 

Haji Makassar 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien 

anak yang mengalami TB paru dengan masalah bersihan jalan 

napas tidak efektif  

1.3.2.2. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien anak 

yang mengalami TB paru dengan masalah bersihan jalan 

napas tidak efektif  
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1.3.2.3. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien anak 

yang mengalami TB paru dengan masalah bersihan jalan 

napas tidak efektif  

1.3.2.4. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien 

anak yang mengalami TB paru dengan masalah bersihan jalan 

napas tidak efektif  

1.3.2.5. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien anak 

yang mengalami TB paru dengan masalah bersihan jalan 

napas tidak efektif  

1.3.2.6. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien dengan 

TB paru dengan masalah keperawatan bersihan jalan napas 

tidak efektif menggunakan intervensi aromaterapi essential 

oil peppermint  

1.4  Manfaat   

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Karya Tulis Ilmiah ini harapannya dapat menjadi ilmu 

pengetahuan baru dalam mengatasi masalah TB paru pada ruang 

lingkup keperawatan dan sebagai pembelajaran dalam melakukan 

proses asuhan keperawatan anak dengan masalah keperawatan 

bersihan jalan napas tidak efektif  

1.4.2 Manfaat Aplikatif    

Karya Tulis Ilmiah ini harapannya dapat diaplikasikan sebagai 

salah satu pilihan intervensi non farmakologi pada pasien TB paru.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Medis   

2.1.1 Defenisi          

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit yang kasusnya masih tinggi di 

Indonesia. Masih banyak yang menderita TB di Indonesia dan Indonesia 

termasuk negara yang tingkat penderita TB tinggi. Negara-negara berkembang 

dan negara yang penduduknya padat menjadi negara yang memiliki tingkat 

kasus TB yang tinggi. Penyebab TB paru adalah bakteri Mycobacterium 

tuberculosis. Penularan bakteri ini melalui udara. Bakteri ini tidak hanya 

menyerang paru-paru tetapi dapat menyerang organ tubuh lain. Bakteri TB ini 

tidak langsung menyerang paru-paru akan tetapi melalui berbagai proses, 

salah satunya jika imunitas kita baik maka bakteri ini akan terhalangi untuk 

berkembang akan tetapi jika imunitas lemah maka bakteri ini akan menyerang 

organ tubuh yang menjadi target sasarannya, salah satu sasarannya yakni paru-

paru (Sembiring, 2019).       

Gambar 2.1 Paru paru yang mengidap penyakit TB paru (Tuberkulosis) 

(Sumber: RSU Banjarmasin, 2018) 
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Tuberculosis (TB) merupakan penyakit menular kronis dan berulang 

dan paling sering menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. TB paru 

memiliki julukan yakni The Great Imitator”  atau penyakit yang memiliki 

banyak kesamaan dengan penyakit lain dan gejalanya tidak jelas bahkan 

asimtomatik atau penderita sudah terinfeksi bakteri TB akan tetapi tidak 

memberikan gejala  sehingga orang-orang sering mengabaikan penyakit TB 

paru ini (Setianto, Utami, Ayubbana, et al., 2021).     

2.1.2 Etiologi  

Tuberkulosis paru terjadi karena adanya infeksi bakteri TB yakni 

bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk seperti batang, 

memiliki sifat tahan pada asam pewarnaan. Untuk itu, bakteri ini sering 

disebut BTA atau Bakteri Tahan Asam, bakteri ini akan mati jika berada 

dibawah sinar matahari langsung dan akan bertahan hidup berjam-jam di 

tempat yang lembab dan gelap. Mirisnya, bakteri TB ini dapat tertidur selama 

bertahun-tahun dan akan menyerang saat sistem imun lemah (Utama, 2018).   

Penyakit Tb menular  melalui penderita TB BTA positif berdasarkan 

pemeriksaan. Saat penderita TB batuk ataupun bersin penderita TB akan 

menyebarkan bakteri penyebab TB ke orang lain. Kuman ini menyebar 

melalui udara dalam bentuk droplet atau dalam bentuk percikan dahak dari 

pasien TB. Droplet yang didalamnya mengandung bakteri TB dapat bertahan 

hidup di udara selama berjam-jam dan akan mati ketika mendapat sinar 

matahari langsung, jika didalam ruangan tidak mendapatkan sinar matahari 

langsung maka bakteri ini dapat bertahan hidup. Jika droplet yang 
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mengandung bakteri TB dihirup oleh orang lain, maka ia dapat terinfeksi dan 

masuk kedalam saluran pernapasan. Bakteri yang masuk melalui saluran 

pernapasan tidak hanya menyerang organ pernapasan tetapi dapat menyerang 

organ lain. Penyebaran bakteri ini ke organ  tubuh lain melalui sistem saluran 

limfe, saluran napas atau langsung ke organ tersebut, hal ini tidak menentu 

tergantung sasaran bakteri. Penularan bakteri TB ke orang lain tergantung 

seberapa banyak bakteri yang dikeluarkan dari paru-parunya. Semakin tinggi 

nilai derajat BTA positif maka semakin beresiko orang tersebut menyebarkan 

bakteri TB ke orang lain. akan tetapi, Ketika hasil pemeriksaan BTA negative  

maka resiko penularan ke orang lain rendah atau dianggap tidak menular 

(Utama, 2018).  

Menurut  (Utama, 2018)  Adapun faktor-faktor penyebab seseorang 

menderita TB paru yaitu:  

a. Herediter: seseorang terinfeksi kemungkinan karena diturunkan 

melalui genetik 

b. Jenis kelamin: Perempuan lebih banyak yang menderita TB  

c. Usia: bayi dan anak-anak kemungkinan memiliki resiko tinggi 

terinfeksi bakteri TB   

d. Masa remaja atau masa pubertas merupakan masa pertumbuhan yang 

pesat dan beresiko terserang TB paru karena karena nutrisi tidak 

adekuat atau tidak cukup tinggi.  

e. Pada masa puber dan remaja dimana masa pertumbuhan yang cepat, 

kemungkinan infeksi cukup tinggi karena diit yang tidak adekuat.  
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f. Peningkatan sekresi steroid adrenal yang menekan reaksi inflamasi 

serta memudahkan untuk menyebarluaskan infeksi 

g. Anak yang menerima terapi kortikosteroid memiliki resiko terinfeksi  

h. Status  nutrisi  yang kurang  

i. Terjadinya infeksi berulang (HIV) 

j. Tidak patuh pada pengobatan TB yang dilakukan  

2.1.3 Klasifikasi 

Menurut (Rauf et al., 2021) Klasifikasi TBC adalah:     

a. Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi dari penyakit: 

1) Tuberkulosis paru merupakan tuberkulosis yang terjadi pada paru-

paru atau terjadi pada parenkim paru atau jaringan paru. Milier TB 

dianggap sebagai TB dikarenakan terdapat lesi  di jaringan paru.  

2) Tuberkulosis ekstra paru merupakan Tb yang terjadi di organ selain 

paru-paru contohnya pada pleura, pada kelenjar limfe, pada 

abdomen, saluran kencing, tulang dan selaput otak. Diagnosis TB 

akan ditegakkan jika telah dilakukan pemeriksaan bakteriologis. 

Diagnosis tuberkulosis ekstra paru harus didasarkan pada bukti 

adanya Mycobacterium tuberculosis. Gambaran tuberkulosis yang 

paling parah adalah pada pasien tuberkulosis ekstra paru yang 

mengalami tuberkulosis multiorgan dan tergolong pasien 

tuberkulosis ekstra paru organ.    

b. Klasifikasi Tuberkulosis berdasarkan Riwayat pengobatan 

sebelumnya:  
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1) Pasien baru TB (Tuberkulosis) 

merupakan pasien yang tidak pernah memperoleh atau melakukan 

belum pernah mendapatkan pengobatan TB sebelumnya dan pasien 

yang pernah memperoleh pengobatan TB sebelumnya. Adapun 

kriteria pasien  pasien yang sudah pernah memperoleh pengobatan 

yang dimaksud yaitu penderita TB telah melakukan pengobatan 

tetapi kurang dari 1 bulan. pengobatan TB yang dimaksud yaitu 

mengkonsumsi  Obat Anti Tuberkulosis (OAT) atau mengonsumsi  

obat kurang dari 28 dosis. 

2) Pasien pernah mendapat pengobatan TB (Tuberkulosis) 

Merupakan pasien yang pernah melakukan pengobatan dan telah 

mengkonsumsi  OAT atau Obat Anti Tuberkulosis selama 1 bulan 

atau lebih dari 1 bulan. Adapun klasifikasi pasien tersebut 

berdasarkan hasil pengobatan Tuberkulosis akhir yakni:  

a) Pasien kambuh 

Pasien kambuh merupakan pasien yang sudah pernah 

dinyatakan telah sembuh dari TB dan sudah menjalani proses 

pengobatan TB. Akan tetapi, pasien tersebut kembali 

terdiagnosis TB dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan 

b) Pasien yang mendapat pengobatan Kembali setelah gagal 

Pasien yang mendapatkan pengobatan ke,bali setelah gagal 

adalah pasien yang pernah mendapatkan pengobatan TB tetapi 

dinyatakan gagal. 
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c) Pasien yang pernah mendapatkan pengobatan TB setelah putus 

obat atau lost to follow-up 

Pasien yang pernah mendapatkan pengobatan TB setelah putus 

obat merupakan pasien yang sudah menjalani pengobatan TB 

tetapi di tengah proses pengobatan pasien memilih berhenti 

menjalani pengobatan atau mengkonsumsi obat OAT 

d) Lain-lain 

Lain lain dalam hal ini adalah pasien telah menjalani 

pengobatan TB akan tetapi hasilnya dari pengobatan TB 

tersebut tidak diketahui.  

3) Pasien yang memiliki Riwayat pengobatan TB sebelumnya tetapi 

penderita TB tersebut tidak mengetahuinya.     

c. Klasifikasi pasien TB didasarkan dari hasil uji kepekaan bakteri TB 

terhadap OAT (Obat Anti Tuberkulosis) yakni sebagai berikut:  

1) TB MR atau Monoresistor: hanya membutuhkan 1 jenis OAT lini 

pertama 

2) TB PR atau Poli Resisten : Resisten terhadap  lebih dari satu obat 

anti-TB jenis OAT lini pertama  selain isoniazid (H) dan rifamoisin 

( R) yang diberikan pada saat bersamaan  

3) MDR TB atau Multi Drug Resistan atau: Resisten terhadap 

isoniazid (H) dan rifampisin (R) yang diberikan secara bersamaan 

4) XDR TB  atau Resistensi obat yang luas. Menderita tuberkulosis 

MDR yang juga resisten terhadap salah satu obat anti-tuberkulosis 
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golongan fluorokuinolon dan setidaknya salah satu suntikan anti-

tuberkulosis lini kedua (kanamisin, kapreomisin, dan amikasin). 

5) RR TB atau Resistensi Rifampisin. Resistensi terhadap rifampisin 

dengan atau tanpa resistensi terhadap obat tuberkulosis lain, 

dideteksi dengan metode genotipik (rapid test) atau metode 

fenotipik (konvensional).   

2.1.4 Patofisiologi 

Saat penderita TB paru batuk, bersin atau berbicara tanpa sengaja 

droplet akan keluar dan terjatuh di lantai atau tempat lain. saat droplet terkena 

suhu udara panas maka droplet tersebut akan menguap. Kemudian penguapan 

droplet dibantu oleh pergerakan udara sehingga bakteri TB yang terkandung 

didalam droplet akan ikut terbang di udara. Saat seseorang berada disekitar 

penderita TB dan penderita TB batuk maka orang tersebut berpotensi 

terinfeksi TB karena droplet yang dikeluarkan  penderita TB terhirup oleh 

orang sehat disekitarnya (Utama, 2018). 

Saat orang sehat menghirup udara yang mengandung bakteri TB dan 

masuk melalui  saluran pernapasan dan melewati pertahanan mukosilier 

selanjutkan akan masuk kedalam alveolus atau alveoli. Alveoli ini akan 

menjadi titik bakteri melakukan implantasi atau menggandakan dirinya atau 

disebut dengan Multiplying, pada saat ini focus ini disebut fokus primer atau 

Focus Ghon. Selain itu kompleks primer terjadi ketika reaksi bakteri Tb 

terjadi di jaringan kelenjar getah bening (jaringan limfe) regional bersamaan 

dengan fokus primer (implantasi bakteri di alveolus). Inang yang baru 
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terinfeksi menjadi peka terhadap uji tuberkulin dalam waktu 3 sampai 6 

minggu. Menurut (Utama, 2018) dari kompleks primer , infeksi dapat 

menyebar ke organ tubuh lainnya melalui berbagai  cara, yakni:  

a. Parcabangan bronkus 

Bakteri TB dapat masuk kedalam area paru-paru melalui sputum 

kemudian bakteri masuk ke laring sehingga menyebabkan ulserasi 

laring, selanjutnya bakteri akan menyebar ke saluran pencernaan 

(Utama, 2018). 

b. Sistem saluran limfe 

Saat bakteri TB masuk melalui saluran limfe dan akan menyebabkan 

terjadinya limfadenopati regional atau dapat dikatakan secara tidak 

langsung bakteri TB menyebar melalui aliran darah yakni melalui 

ductus limfatikus dan akhirnya terjadi tuberculosis milier (Utama, 

2018).  

Adapun proses perjalanan bakteri tuberculosis didalam tubuh yaitu: 

a. Melalui Aliran darah 

Aliran darah vena pulmonal yang jalurnya melewati lesi paru akan 

membawa atau mengangkut bakteri TB melalui aliran cena pulmonal 

sehingga bakteri TB ini dapat menyebar organ tubuh lainnya melalui 

aliran darah pulmonal. Organ-organ tubuh yang dapat terserang yakni 

seperti ginjal, tulang, otak, meningen dan kelenjar adrenal (Utama, 

2018). 
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b. Reaktifasi  infeksi primer (infeksi pasca-primer)  

Ketika inang (pertahanan tubuh) kuat, infeksi primer tidak muncul atau 

berkembang, dan bakteri tuberkulosis tidak berkembang di dalam 

tubuh tetapi memasuki keadaan tidak aktif atau tidak aktif. Ketika 

inang melemah karena penderita sakit atau minum obat imunosupresif, 

bakteri tuberkulosis dorman atau tertidur. Dorman aktif kembali, atau 

disebut sebagai reaktivasi infeksi primer atau pasca infeksi primer. 

Pengaktifan kembali ini dapat terjadi setelah bertahun-tahun terinfeksi 

bakteri tuberkulosis. Selain itu, setelah infeksi primer, infeksi dapat 

disebabkan oleh bakteri tuberkulosis yang masuk ke dalam tubuh 

manusia yang disebut infeksi baru. Biasanya organ paru merupakan 

tempat terjadinya infeksi primer, lebih tepatnya di daerah apeks 

paru.  (Utama, 2018). 

c. Infeksi Primer 

Tuberkulosis primer merupakan infeksi bakteri TB yang para 

penderitanya akan menunjukkan reaksi yang spesifik ke penyakit TB. 

Saat pasien pertama kali terpapar bakteri TB, terjadi infeksi primer. 

Karena droplet yang dihirup ukurannya sangat kecil, mereka dapat 

melewati pertahanan mukosiliar bronkus dan memasuki alveoli tempat 

mereka dapat menetap. Infeksi akan terjadi ketika bakteri Tuberkulosis 

dapat tumbuh dan membelah diri di dalam paru-paru, dan membuat 

paru-paru meradang, infeksi akan terjadi pada saluran limfe akan 

membawa bakteri tuberculosis menuju ke kelenjar limfe disekitar hilus 
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proses ini disebut pembentukan kompleks primer. Kompleks primer 

berkisar 4 hingga 5 minggu berlalu setelah infeksi sebelum.  

Tanda terjadinya kompleks primer yakni perubahan reaksi tuberculin 

dari negative ke positif Selanjutnya, di mana bakteri masuk dan 

bagaimana sistem kekebalan tubuh seseorang bereaksi menentukan 

apakah infeksi utama akan bertahan. Pada kebanyakan kasus, respons 

sistem imun dapat menghentikan pertumbuhan bakteri TB di dalam 

tubuh. Namun, ada beberapa bakteri yang tetap berada di dalam tubuh 

sebagai patogen yang persisten, tidur, atau laten. Kekebalan tubuh 

kadang-kadang gagal mencegah penyebaran patogen, menyebabkan 

berkembangnya gejala TB pada mereka yang menderita penyakit 

tersebut. Waktu yang dibutuhkan dari terinfeksi hingga menjadi sakit 

dikenal dengan masa inkubasi bakteri TBC di dalam tubuh, yaitu 

kurang lebih 6 bulan. 

d. Tuberkulosis Pasca Primer (Post Primary TB) 

Tuberkulosis pasca  primer terjadi setelah beberapa bulan atau 

beberapa  tahun setelah pasien terinfeksi bakteri TB. Ini terjadi karena 

sistem kekebalan tubuh pasien memburuk akibat keadaan gizi buruk 

dan infeksi HIV. Efusi pleura atau cairan di paru-paru adalah tanda 

tuberkulosis pasca-primer. 

e. Perjalanan Alamiah TB yang Tidak Diobati  

Saat penderita TB tidak mendapat pengobatan 5 tahun kemudian maka 

50% dari penderita TB akan meninggal, 25% sembuh karena daya 
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 tahan tubuh tinggi, 25% menjadi kasus kronik dan tetap menular.   

2.1.5 Manifestasi Klinis 

Menurut (Utama, 2018) Adapun gejala diagnosis TB paru dibagi 

menjadi 3 yaitu: 

a. Gejala respiratorik, meliputi  

1) Batuk 

Gejala batuk adalah awal munculnya penyakit TB dan merupakan 

kondisi yang paling banyak dikeluhkan oleh penderita TB. 

Awalnya non produktif kemudian muncul gejala batuk berdahak 

kadang bercampur darah. Hal ini terjadi dikarenakan kerusakan  

jaringan didalam orang yang terinfeksi bakteri TB 

2) Batuk darah  

Dahak yang keluar bercampur darah dan memiliki variasi yang 

berbeda-beda. Antara lain, ada yang berupa bercak-bercak dan 

garis-garis ada yang berbentuk gumpalan, ada yang berbentuk 

darah segar dan lain-lain. batuk darah terjadi dikarenakan adanya 

pembuluh darah besar yang pecah. Beratnya tauk darah tergantung 

dari besar atau kecilnya pembuluh  darah yang pecah.  

3) Sesak nafas 

Gejala sesak muncul karena terjadi kerusakan pada parenkim  paru. 

Parenkim  paru yang rusak disertai penyebab lain antara  lain efusi  

pleura, anemia dan pneumotoraks   
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4) Nyeri dada 

Nyeri dada pada pasien  dan terjadi pelutik ringan. Gejala ini 

terjadi ketika sistem saraf pleura terpengaruh.  

b. Gejala sistemik meliputi:   

1) Demam 

Demam adalah gejala umum yang terjadi pada sore atau malam  

hari, gejala yang timbul mirip seperti gejala influenza. Gejala ini 

kadang hilang timbul. 

2) Gejala sistemik lain 

Gejala sistemik lainnya  gejalanya seperti keringat pada malam 

hari, terjadi anoreksia dan adanya penurunan berat  badan dan 

malaise. Gejala biasanya dimulai secara diam-diam selama 

beberapa minggu tetapi mulai secara akut dengan gejala batuk 

panas dan sesak napas, meskipun dalam kasus yang jarang terjadi 

gejala tersebut juga dapat menyerupai gejala pneumonia. 

c. Gejala Tuberkulosis ekstra Paru 

Gejala tuberculosis ekstra paru terjadi tergantung organ apa yang akan 

terkena misalnya limfodanitis, tuberkulosa, meningitis tuberkulosa dan 

pleuritis tuberkulosa  

d. Gejala klinis Hemoptoe 

Saat terjadi pendarahan dari nasofaring yang harus kita perhatikan 

yaitu membedakan ciri-cirinya . Adapun ciri-cirinya antara lain: 

1) Batuk darah 
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a) Tampak Darah dan rasa terbakar di tenggorokan 

b) Tampak Darah berbuih dan bercampur udara 

c) Tampak Darah segar  tampak berwarna merah muda 

d) Tampak Darah yang bersifat alkalis 

e) Terkadang terjadi anemia 

f) Tes benzidin  negatif 

2) Muntah darah 

a) Muntah darah dan ada rasa mual  

b) Muntah darah yang bercampur  sisa makanan 

c) Darah berwarna kehitaman disebabkan karena bercampur asam 

lambung  

d) Darah yang memiliki sifat asam 

e) Terkadang terjadi anemia  

f) Benzidin test positif 

3) Epistaksis 

a) Batuk terkadang keluar darah dan perlahan-lahan 

b) Darah berwarna merah segar 

c) Darah bersifat alkalis atau basah 

d) Anemia jarang terjadi  

Gejala di atas juga muncul pada penyakit paru-paru selain 

tuberkulosis. Oleh karena itu, seseorang dengan gejala di atas harus 

dianggap sebagai "tersangka tuberkulosis" atau suspek tuberkulosis 

dan pemeriksaan dahak mikroskopis langsung harus dilakukan. Selain 
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itu, perlu dilakukan pemeriksaan  dahak semua yang telah  terkontak 

pasien TB (Utama, 2018).  

2.1.6 Penatalaksanaan 

Menurut (Asman et al., 2022) Tujuan pengobatan pada penderita TB 

Paru adalah selain untuk mengobati dan mencegah kematian, mencegah 

kekambuhan atau resistensi terhadap OAT dan memutuskan rantai penularan 

bakteri TB. Pengobatan tuberkulosis terbagi menjadi 2 fase yaitu fase intensif 

selama 2 hingga 3 bulan dan fase lanjutan selama 4 hingga 7 bulan. Obat 

terpenting yang digunakan menurut rekomendasi WHO adalah rifampisin, 

INH, pirazinamid, streptomisin, dan etambutol. Dalam pengobatan 

tuberkulosis di Indonesia, sesuai dengan program nasional, digunakan 

instruksi OAT yang ditunjukkan :  

a. Kategori I: 2 RHZE/4H3R3 untuk penderita baru TB Paru BTA (+), 

penderita baru TB Paru BTA (-), RO (+) dengan kerusakan parenkim 

paru luas, penderita baru dengan kerusakan berat pada TB Paru ekstra 

pulmonal 

b. Kategori II: 2 RHZES/HRZE/5R3H3E3 diberikan untuk penderita TB 

Paru BTA (+) dengan riwayat pengobatan sebelumnya kambuh, 

kegagalan pengobatan atau pengobatan tidak selesai. 

c. Kategori III: 2 RHZ/4R3H3 diberikan untuk penderita BTA (-) dan RO 

(+) sakit ringan, penderita ekstra paru ringan, yaitu TB kelenjar limfe, 

pleuritis eksudatif unilateral, TB Kulit, TB tulang  
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2.1.7 Pemeriksaan Penunjang 

Menurut (Utama, 2018) pemeriksaan penunjang pada pasien 

Tuberkulosis yaitu:  

a. Pemeriksaan sputum (S-PS)  

Pemeriksaan dahak penting dilakukan karena pemeriksaan ini dapat 

mendeteksi adanya bakteri BTA . Selain itu, tes dahak juga dapat 

digunakan untuk mengevaluasi pengobatan yang dilakukan. Tes ini 

sederhana dan murah sehingga dapat dilakukan di Puskesmas. Namun, 

terkadang tidak mudah mendapatkan sputum, terutama bila pasien 

tidak batuk atau batuknya tidak efektif. Untuk itu dianjurkan  pasien 

minum paling banyak 2 liter air dan mengajarkan batuk efektif sehari 

sebelum pemeriksaan dahak. Selama 30 menit atau dapat diberikan 

obat-obatan mukolotik ekspektoran atau inhalasi larutan garam 

hipetonik selama 20 hingga 30 menit.  

Kriteria sputum BTA positif yaitu ketika setidaknya ditemukan 3 

bakteria BTA didalam sampel. Dengan kata lain dibutuhkan 5.000 

bakteri didalam 1 mil sputum. Pada hasil pemeriksaan BTA di bawah  

mikroskop diperlukan kurang lebih 5000 kuman mk sputum. Dan 

untuk mendapatkan kuman pada kebiasaan diagnosis pasti, dibutuhkan 

sekitar 50 dalam 100 kuman ml sputum  

b. Pemeriksaan Tuberkulin  

Pada anak-anak uji tuberkulin adalah pemeriksaan yang dapat 

menunjukkan anak terinfeksi bakteri TB. Efektivitas pemeriksaan ini 
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sekitar lebih dari 90% . Pemeriksaan tuberkulin yaitu dengan cara uji 

Mantoux, caranya dilakukan penyuntikan di seperdua  bagian atas 

lengan bawah kiri bagian depan dengan suntikan intrakutan. Hasil uji 

tuberkulin dilakukan 48-72 jam setelah dilakukan penyuntikan dan 

diukur diameter pembengkakan atau indurasi yang terjadi. 

c. Pemeriksaan Rontgen Thoraks  

Hasil pemeriksaan dengan menggunakan pemeriksaan rontgen thoraks 

tampak sering ditemukan adanya lesi didalam thoraks setelah muncul 

gejala subjektif atau gejala yang dikeluhkan pasien. Pemeriksaan 

rontgen thoraks berguna untuk mengevaluasi atau menilai penyakit TB 

paru serta pemberian pengobatan yang akan diberikan, pengobatan ini 

tergantung pada tipe keterlibatan serta kerentanan bakteri tuberculosis 

terhadap obat anti tuberculosis. 

d. Pemeriksaan CT Scan 

Untuk menentukan hubungan antara kasus TB inaktif yang stabil dan 

garis fibrotik yang tidak teratur dari pita parenkim, klasifikasi  nodal 

dan adenopati, perubahan kelengkungan nasi bronkovaskular, 

bronkiektasis, dan emfisema perisicatricial, dilakukan pemeriksaan CT 

scan. Anomali infantil tidak dapat diidentifikasi hanya berdasarkan 

temuan CT scan tunggal, mirip dengan pemeriksaan rontgen dada. 

Namun, harus selalu dimodifikasi berdasarkan hasil tes kultur sputum 

berulang. 

e. Pemeriksaan Laboratorium 
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Untuk membedakan spesies Mycobacterium lainnya perlu dilihat 

berdasarkan koloni. Diagnosis penyakit  TB dapat diperoleh dari hasil 

pemeriksaan mikrobiologi yakni melalui isolasi bakteri. Sedangkan 

untuk pemeriksaan darah pada pemeriksaan penunjang pada diagnosis  

Tuberkulosis paru dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Laju Endapan 

Darah (LED). Saat LED meningkat maka immunoglobulin yakni IgG 

dan IgA akan meningkat.  

2.1.8 Komplikasi  

Menurut (Asman et al., 2022) Adapun komplikasi pada penyakit  TB 

paru dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 

a. Komplikasi dini: laringitis pleuritis, empiema dan TB usus, efusi 

pleura, 

b. Komplikasi lanjut: sindrom gagal napas dewasa (ARDS), terjadi 

obstruksi jalan napas, terjadi fibrosis, terjadi kerusakan parenkim, 

terjadi karsinoma  pada paru atau ca paru.   

2.1.9 Penyimpangan KDM  

Terlampir  

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan  

2.2.1 Konsep Teori Keperawatan yang Terkait 

Virginia Henderson memandang pasien sebagai individu yang 

membutuhkan bantuan orang lain dalam hal ini  untuk mencapai derajat 

kebebasan dan keutuhan pikiran. Perawat memainkan peran penting dalam 

merawat individu yang sakit dan sehat. Perawat dituntut untuk melakukan 
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aktivitasnya yang mempengaruhi kebutuhan dan penyembuhan pasien dan 

memiliki peran mendampingi pasien mencapai kematian yang damai. Perawat 

melaksanakan peran pengganti untuk memenuhi kebutuhan pasien karena 

kondisi pasien mengalami penurunan kekuatan fisik dan pada kondisi darurat. 

Sehingga perawat memiliki fungsi untuk “melengkapi”. Caranya yaitu perawat 

selain memiliki peran sebagai penolong perawat juga berperan membantu 

pasien mencapai tingkat kemandiriannya. Dalam hal ini kemandirian yang 

dimaksud adalah bersifat relatif karena tidak ada manusia yang tidak 

bergantung dengan orang lain. Pasien dikatakan berada pada pada fase 

pemulihan ketika telah melewati kondisi gawat.  (Risnah & Irwan, 2021).  

Henderson menekankan akan pentingnya seni dalam keperawatan, 

Henderson juga memperkenalkan 14 kebutuhan dasar manusia yang menjadi 

pedoman asuhan keperawatan. Dari 14 kebutuhan dasar manusia Henderson 

telah membaginya kedalam 4 kategori diantaranya: kebutuhan biologis, 

kebutuhan psikologis, kebutuhan sosiologis, dan kebutuhan spiritual, adapun 

14 kebutuhan dasar manusia yang ada dapat diterapkan ketika melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien. 14 kebutuhan dasar yang dimaksud yaitu:  

a. Bernapas dengan normal.  

b. Makan dan minum yang tercukupi  

c. Mengeluarkan buangan tubuh.  

d. Dapat melakukan pergerakan dan dapat mempertahankan postur tubuh 

e. Tidur dan istirahat 

f. Memilih pakaian yang tepat;  
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g. Menjaga suhu tubuh dalam batas normal  

h. Menjaga kebersihan tubuh, melakukan berhias dengan baik dan 

menjaga kulit.  

i. Menghindari kegiatan yang dapat membahayakan orang lain serta 

lingkungannya  

j.  Mampu melakukan komunikasi dan dapat mengungkapkan perasaan 

tentang kebutuhan, perhatian dan pendapat ke orang lain.   

k. Melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan 

l. Melakukan pekerjaan sehingga akan merasa berprestasi.  

m. Berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi  

n. Mempelajari , menemukan atau memuaskan rasa ingin tau yang akan 

mendukung perkembangan diri dan mencapai Kesehatan normal serta 

mampu menggunakan pelayanan kesehatan yang ada (Risnah & Irwan, 

2021). 

Dari 14 kebutuhan dasar yang ditemukan oleh Henderson, terdapat 

satu point tentang bernapas normal . sebagaimana dalam pemberian intervensi 

aromaterapi essential oil peppermint   bertujuan untuk mempertahankan 

kepatenan jalan napas dengan mengurangi dan membantu pengeluaran sputum 

yang tertahan dijalan napas, sehingga orang yang menderita TB paru dapat 

bernapas normal sesuai dengan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi 

(Risnah & Irwan, 2021)..  
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2.2.2 Pengkajian Keperawatan 

Menurut (Asman et al., 2022) Adapun pengkajian yang dilakukan pada 

pasien TB paru yaitu meliputi: 

a. Data biografi berupa identitas pasien   

Penyakit tuberkulosis tidak memandang usia untuk menyerang. 

Mereka menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Tidak hanya 

laki-laki perempuan juga menjadi target sasaran bakteri tuberculosis. 

Perkembangan kasus TB didukung juga dari tingkat kepadatan di 

lingkungan pasien dengan TB 

b. Keluhan utama: batuk produktif dan non produktif lebih dari 2 

minggu. 

c. Riwayat penyakit sebelumnya 

Gejala yang ditimbulkan antara lain pasien pernah batuk dalam  jangka 

waktu yang lama, pernah melakukan pengobatan akan tetapi tidak 

menunjukkan hasil sembuh, pernah berobat tetapi pengobatan yang 

dilakukan tidak teratur, memiliki riwayat kontak dengan penderita TB 

paru, penurunan daya tahan tubuh, dan ada riwayat vaksinasi  

d. Riwayat pengobatan yang sebelumnya (jika sebelumnya pernah 

menderita TB). Pasien mampu menjelaskan kapan pasien terakhir kali 

pasien mendapat pengobatan terkait penyakit TB yang didalamnya 

menjelaskan tentang jenis, warna, dosis obat yang diminum dan pasien 

mampu menjelaskan berapa lama pasien mendapat pengobatan terkait 

penyakitnya, kapan pengobatan terakhir diterima  
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e. Riwayat Penyakit Keluarga 

Ada atau tidaknya anggota keluarga menderita tuberkulosis paru 

f. Riwayat sosial ekonomi 

1) Riwayat pekerjaan.  

Pasien mampu menjelaskan jenis pekerjaan, waktu dan tempat 

kerjanya serta jumlah penghasilan didalam satu keluarga  

2) Aspek psikososial.  

Merasa dikucilkan, tidak dapat berkomunikasi dengan bebas, 

menarik diri, biasanya  pada keluarga yang kurang mampu, 

masalah berhubungan dengan kondisi ekonomi, untuk sembuh 

perlu waktu yang lama dan biaya yang banyak, masalah tentang 

masa depan atau pekerjaan pasien, tidak bersemangat dan putus 

harapan. 

g. Pengkajian Fungsi Fisiologis 

1) Oksigenasi 

a) Sirkulasi Perifer  

Frekuensi, irama dan denyutan nadi, tekanan darah, temperatur 

ekstremitas, warna kulit, waktu pengisian kapiler (CRT). 

b) Sirkulasi Jantung: Kecepatan denyut jantung, irama jantung, 

kelainan bunyi jantung seperti murmur, gallop, keluhan yang 

dirasakan. 

c) Sistem Pernafasan : Keluhan - keluhan pasien seperti batuk 

berdarah, sesak nafas, nyeri dada, keringat pada malam hari, 
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ada atau tidaknya retraksi dinding dada saat bernafas, ekspansi 

paru, irama pernafasan, adanya suara nafas tambahan, 

penggunaan alat bantu pernafasan, adanya penumpukan sekret, 

dan posisi pasien saat bernafas. 

2) Nutrisi 

Seperti keluhan pasien tentang nafsu makan yang menurun, adanya 

rasa mual, warna konjungtiva, data antropometri seperti TB dan 

BB, jumlah porsi makanan yang dihabiskan, data penunjang seperti 

Hemoglobin, Albumin, Globulin, Protein total, adanya anoreksia, 

kelelahan, mengkaji porsi makanan yang dihabiskan. 

3) Eliminasi yaitu ekskresi hasil dari metabolisme dari intestinal dan 

ginjal. Keluhan pasien tentang BAK dan BAB, adanya gangguan 

yang dirasakan. 

4) Aktivitas dan istirahat 

Data subjektif pada pasien TB paru yaitu pasien merasa lemah , 

mudah Lelah, Ketika melakukan  aktivitas berat akan sesak atau 

napas pendek, pasien sulit tidur atau insomnia, dan pasien 

mengeluh berkeringat pada malam hari. Sedangkan data objektif 

pada pasien TB paru yaitu takikardi, takipnea atau terjadi Dispnea 

saat melakukan aktivitas berat, sesak napas berkelanjutan  dalam 

ini disebabkan karena infiltrasi radang sampai setengah  paru-paru, 

demam sub febris dengan suhu  tubuh 40 derajat hingga 41 derajat 

celcius. Dan demma dirasakan  hilang timbul.  
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1) Proteksi merupakan dasar dehfense tubuh termasuk proses 

imunitas dan struktur integumen  dalam  hal ini meliputi kulit, 

rambut, dan kuku. Hal-hal ini penting diperhatikan karena 

sebagai fungsi proteksi dari infeksi, trauma dan perubahan suhu.  

2)  Sensasi penglihatan, pendengaran, rasa dan bau. 

3)  Cairan dan elektrolit menggambarkan adanya keluhan mual 

muntah, asupan cairan tiap hari, adanya edema, keringat pada 

malam hari, data penunjang Laboratorium: seperti Ureum, 

Kreatinin, Na, K, Cl. 

4) Fungsi neurologi tingkat kesadaran, status kognitif, koordinasi 

dan kontrol gerakan tubuh, fungsi sensorik dan motorik. 

5) Fungsi endokrin adanya riwayat penyakit keluarga seperti DM, 

keluhan-keluhan pada sistem endokrin. 

h. Pemeriksaan Fisik 

1) Keadaan umum 

Pada keadaan umum dijelaskan keadaan umum pasien seperti 

keadaan umum normal atau sedang atau keadaan umum buruk. 

Pada keadaan umum juga  dilakukan pemeriksaan TD atau tekanan 

darah dan biasanya  hasilnya rendah karena pasien kurang istirahat. 

Nadi pada umumnya meningkat, pernapasan umumnya meningkat 

hal ini karena adanya penumpukan sekret di jalan  napas. Suhu 

kadang tinggi kadang rendah. 

 



33 

 

 

 

2) Kepala 

Tampak wajah pucat, meringis, konjungtiva anemis, sklera tidak 

ikterik hidung tidak sianosis, tampak mukosa bibir kering 

3) Thoraks 

Inspeksi: ada retraksi dada dan tarikan dinding dada dan tampak 

sulit melakukan inspirasi atau sulit bernapas normal. Palpasi; 

fremitus paru-paru akan terinfeksi biasanya fremitus paru lemah. 

Perkusi: saat diperkusi terdengar suara pendek. Auskultasi: ada 

terdengar suara napas tambahan seperti ronkhi  

4) Abdomen 

Inspeksi:  umunya simetris. Palpasi: umumnya tidak terjadi 

pembesaran hepar. Perkusi: biasanya terdengar suara timpani. 

Auskultasi: biasanya bising usus pasien sulit terdengar  

5) Ekstremitas atas dan bawah: Biasanya CRT>2 detik, tampak pasien 

pucat, tampak tidak ada edema pada pasien dan akral teraba dingin 

i. Pemeriksaan Diagnostik 

1) Pemeriksaan kultur sputum: hasilnya mikobakterium Tuberkulosis 

dan hasilnya positif pada akhir penyakit.  

2) Tes Tuberkulin: hasilnya reaksi positif  

3) Foto toraks: Infiltrasi lesi tampak pada awal pada area paru atas 

2.2.3 Diagnosis Keperawatan 

Menurut (Tim Pokja SDKI, 2017) Adapun diagnosis keperawatan 

yang mungkin muncul pada pasien TB paru yaitu:    
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a. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang 

tertahan (sputum kental) 

b. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas, 

kelemahan otot pernapasan 

c. Defisit nutrisi berhubungan dengan kelemahan, sering batuk/ produksi 

sputum, Dispnea dan anorexia 

d. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kelemahan, sering 

batuk/ produksi sputum, Dispnea dan anorexia   

e. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit  

f. Resiko infeksi ditandai dengan tanda-tanda infeksi 

2.2.4 Intervensi Keperawatan 

Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) (Tim Pokja SLKI, 2019) adapun 

intervensi keperawatan dan luaran keperawatan pada pasien TB paru yaitu: 

a. Bersihan jalan napas tidak efektif  

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama … x 24  

jam, diharapkan Bersihan jalan napas meningkat  

Kriteria Hasil: Batuk efektif meningkat, Sputum berlebih menurun, 

Mengi, wheezing dan/atau ronkhi kering menurun 

Intervensi Keperawatan: Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

1) Monitor posisi selang endotrakeal (ETT), terutama setelah 

mengubah posisi  
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2) Monitor kulit area stoma trakeostomi (mis. Kemerahan, drainase, 

perdarahan) 

Terapeutik  

1) Lakukan pengisapan lendir     kurang dari 15 detik 

2) Berikan praoksigenasi 100% selama 30 detik (3-6 kali ventilasi) 

sebelum dan sesudah penghisapan 

3) Ubah posisi ETT secara bergantian (kiri dan kanan) setiap 24 jam 

Edukasi 

1) Jelaskan pasien dan/atau keluarga tujuan dan prosedur pemasangan 

jalan napas buatan 

Kolaborasi 

1) Kolaborasi intubasi ulang jika terbentuk mucous plug yang tidak 

dapat dilakukan penghisapan. 

b. Pola napas tidak efektif  

Tujua: Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama … x 24  jam, 

diharapkan Pola napas membaik  

Kriteria Hasil: Dispnea menurun, penggunaan otot bantu napas 

menurun. Pemanjangan fase ekspirasi menurun, Frekuensi napas 

membaik, kedalaman napas membaik 

Intervensi: Pemantauan Respirasi   

Observasi 

1) Monitor frekuesi, irama, kedalaman, dan upaya napas 

2) Monitor pola napas (seperti bradipnea, takipnea, hiperventilasi) 
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3) Monitor adanya produksi sputum 

4) Monitor adanya sumbatan napas 

5) Auskultasi bunyi napas 

 Terapeutik 

1) Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien 

2) Dokumentasi hasil pemantauan 

Edukasi  

1) Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 

2) Informasikan hasil pemantauan 

c. Defisit nutrisi  

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama …x… jam, diharapkan 

status nutrisi membaik  

Kriteria hasil: Porsi yang dihabiskan meningkat, kekuatan otot 

pengunyah meningkat,kekuatan otot menelan meningkat, serum 

albumin meningkat, verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi 

meningkat, pengetahuan tentang pilihan makanan meningkat, sikap 

terhadap makanan/minuman sesuai dengan tujuan kesehatan 

meningkat, nyeri abdomen menurun, berat badan membaik, indeks 

Massa Tubuh (IMT) membaik, frekuensi makan membaik 

Intervensi: Manajemen Nutrisi 

Observasi 

1) Identifikasi status nutrisi 

2) Identifikasi makanan yang disukai 
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3) Monitor asupan makanan 

4) Monitor berat badan 

Terapeutik 

1) Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu 

2) Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 

3) Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi 

4) Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein 

Edukasi 

1) Anjurkan posisi duduk, jika mampu 

Kolaborasi 

1) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan 

jenis nutrient yang dibutuhkan, jika perlu 

d. Gangguan pertukaran gas  

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama … x 24  

jam, diharapkan Pertukaran gas meningkat dengan  

Kriteria Hasil: Dispnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, 

Takikardia menurun, PCO2 membaik, PO2 membaik dan pH arteri 

membaik 

Intervensi: Terapi Oksigen 

Observasi 

1) Monitor kecepatan aliran oksigen 

2) Monitor kemampuan melepaskan oksigen saat makan   
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3) Monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen monitor integritas 

mukosa hidung akibat pemasangan oksigen   

Terapeutik   

1) Bersihkan sekret pada mulut, hidung dan trakea 

2) Siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen 

3) Berikan oksigen tambahan 

4) Gunakan perangkat oksigen yang sesuai dengan tingkat mobilitas 

pasien 

Edukasi 

1) Ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah 

Kolaborasi  

1) Kolaborasi penentuan dosis oksigen 

2) Kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas dan/atau tidur 

e. Hipertermia 

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama … x 24  

jam, diharapkan termogulasi membaik 

Kriteria Hasil: Suhu tubuh membaik, Suhu kulit membaik, Menggigil 

menurun, Kulit merah menurun, Kejang menurun, Takikardi menurun, 

Takipnea menurun  

Intervensi: 

Observasi 

1) Identifikasi penyebab hipotermia (mis. dehidrasi, terpapar 

lingkungan panas, penggunaan inkubator)      
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2) Monitor suhu tubuh 

3) Monitor kadar elektrolit 

4) Monitor haluaran urine 

5) Monitor komplikasi akibat hipertermia 

Terapeutik 

1) Sediakan lingkungan yang dingin 

2) Longgarkan atau lepaskan pakaian 

3) Basahi dan kipas permukaan tubuh 

4) Berikan cairan oral 

5) Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami 

hiperhidrosis (keringat berlebih) 

6) Lakukan pendinginan eksternal (mis. selimut hipotermia atau 

kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila) 

Edukasi 

1)  Anjurkan tirah baring 

Kolaborasi 

1) Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, Jika perlu  

f. Resiko Infeksi  

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama … x 24  

jam, diharapkan tingkat infeksi menurun  

Kriteria hasil: kemerahan menurun, Kemerahan menurun,  Nyeri 

menurun, Bengkak menurun 

Intervensi: Pencegahan Infeksi  
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Observasi 

1) Memeriksa tanda gejala infeksi lokal dan sistemik  

Terapeutik  

1) Untuk mencegah adanya infeksi  

2) Melakukan perawatan kulit pada daerah edema  

3) Selalu menjaga kebersihan dan mencegah infeksi silang  

Edukasi  

1) Mengetahui tanda dan gejala infeksi  

2) Mengetahui cara memeriksa luka  

3) Mengetahui meningkatkan asupan cairan  

Kolaborasi  

1) Bekerja sama pemberian imunisasi, Jika perlu  

2.2.5 Implementasi Keperawatan 

Pelaksanaan implementasi keperawatan adalah tahap dimana perawat 

melakukan rencana keperawatan atau intervensi keperawatan yang telah di 

rancang dan disusun berdasarkan pedoman. Adapun implementasi 

keperawatan meliputi pelaksanaan tindakan dan melakukan pendokumentasi 

tindakan yang telah dilakukan khususnya tindakan keperawatan. Tindakan 

keperawatan terdiri dari dari 2 bagian yakni tindakan farmakologi dan 

tindakan nonfarmakologi (Safitri, 2022). Tindakan-tindakan menurut (Tim 

Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) didalam implementasi keperawatan antara lain 

observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi atau disingkat OTEK. Perawat 

tidak boleh melupakan OTEK dalam pengaplikasian intervensi keperawatan 
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dalam hal ini melakukan implementasi keperawatan.  Setiap implementasi 

yang dilakukan harus berdasarkan intervensi yang telah disusun sebelumnya.  

2.2.6 Evaluasi Keperawatan   

Evaluasi keperawatan adalah bagian dari asuhan keperawatan yang 

tujuannya untuk menilai tingkat keberhasilan dari intervensi atau rancangan 

tindakan yang telah dilaksanakan. Saat hasilnya tidak sesuai maka dapat 

dikatakan tindakan keperawatan perlu dilakukan modifikasi rancangan atau 

intervensi keperawatan. Evaluasi yang dilakukan yakni evaluasi struktur dan 

evaluasi proses. Evaluasi juga terdiri dari 2 yakni evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi untuk menghasilkan 

umpan balik selama pemberian intervensi. Sedangkan evaluasi sumatif adalah 

dilakukan setelah seluruh intervensi telah selesai dan mendapatkan informasi 

efektifitas pengambilan keputusan. Didalam asuhan keperawatan ada yang 

dikatakan evaluasi asuhan keperawatan yang didokumentasikan dalam bentuk 

SOAP (Subjektif, Objektif, Assesment dan Planing) (Safitri, 2022).   

Menurut (Safitri, 2022) Adapun penjelasan  dari SOAP yakni:  

a. Subjective 

Evaluasi subjektif merupakan evaluasi berupa ungkapan yang 

diperoleh dari pasien saat setelah melakukan tindakan keperawatan   

b. Objective 

Evaluasi objektif merupakan evaluasi yang hasilnya dapat dilihat 

secara langsung yakni melalui hasil pengamatan, penilaian dan 
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pengukuran yang sudah dilakukan perawat pada saat telah memberikan 

tindakan keperawatan.  

c. Analysis 

Analysis merupakan kegiatan membandingkan antara informasi yang 

diperoleh secara subjektif dan informasi yang diperoleh secara objektif 

dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah disusun. Hasilnya akan 

ditarik kesimpulan yakni:  

1) Tujuan tercapai 

Dikatakan tujuan tercapai yaitu pada saat respon pasien telah 

menunjukkan adanya perubahan dan kemajuan yang telah sesuai 

dengan kriteria hasil yang ditetapkan 

2) Tujuan tidak tercapai 

Dikatakan tujuan tidak tercapai saat respon pasien atau tanggapan 

pasien belum sesuai dengan kriteria hasil yang telah ditetapkan   

d. Planning’ 

Planing merupakan rancangan atau rencana keperawatan yang akan 

dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan kriteria hasil dan analisis 

evaluasi yang telah dilakukan   

2.3 Evidence Based Practice Nursing 

Masalah keperawatan yang paling sering muncul pada pasien anak dengan 

diagnosis medis TB paru atau tuberculosis paru adalah masalah bersihan jalan 

napas tidak efektif, hal ini disebabkan karena adanya penumpukan sekret atau 

akumulasi sekret di jalan  napas dan anak-anak masih sulit untuk melakukan batuk 
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efektif. Penanganan pada anak dengan bersihan jalan napas dengan tindakan 

farmakologi dan non farmakologis. Salah satu tindakan yang dapat diberikan yaitu 

dengan tindakan non farmakologi yang diberikan pada pasien TB Paru dengan 

masalah keperawatan bersihan jalan napas yaitu intervensi aromaterapi essential 

oil peppermint.   

2.3.1 Pengertian 

 
Gambar 2.2 Daun Mint  

(Sumber: Hutabarat et al., 201 9)  

 

Salah satu tindakan nonfarmakologi yang dapat digunakan untuk 

mengurangi sesak napas yakni dengan pemberian aromaterapi Essential Oil 

Peppermint. Pemberian aromaterapi ini dapat menggunakan metode difusser, 

cara kerjanya yaitu dengan metode penguapan. Adapun kandungan yang 

terpenting didalam peppermint adalah kandungan menthol memiliki sifat anti-

inflamasi dan kandungan ini berfungsi untuk membuka saluran pernapasan 

yang fungsinya untuk melegakan pernapasan. Essential Oil peppermint ini  

bisa digunakan secara langsung maupun  menggunakan alat diffuser, contoh 

yang digunakan langsung yaitu dengan mencampurkan essential oil 

peppermint kedalam air hangat lalu uap air panas tersebut dihirup, sedangkan 

jika menggunakan diffuser essential oil dicampurkan kedalam air dan 

melakukan penguapan menggunakan alat diffuser atau alat uap (Setianto, 

Utami, & Ayubbana, 2021). 
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2.3.2 Tujuan  

Tujuan dari intervensi aromaterapi Essential Oil Peppermint adalah 

untuk mengurangi sesak dan mengurangi sekret di jalan napas. Aromaterapi 

adalah salah satu tindakan non farmakologi atau biasa disebut tindakan 

komplementer. Aromaterapi ini merupakan tindakan komplementer untuk 

mengatasi masalah keperawatan dengan bersihan jalan napas tidak efektif 

dengan menggunakan minyak essential oil jenis Peppermint  (Amelia et al., 

2018).     

2.3.3 Indikasi 

Adapun indikasi aromaterapi Essential Oil Peppermint adalah pasien 

yang merasakan sesak nafas dan pasien yang merasakan ada sekret di jalan 

nafas 

2.3.4 Kontraindikasi 

Adapun kontraindikasi aromaterapi Essential Oil Peppermint adalah 

pasien yang mempunyai alergi terhadap aromaterapi khususnya aromaterapi 

peppermint atau kandungan menthol. 

2.3.5 Prosedur pemberian 

a. Menjelaskan kepada pasien serta keluarga mengenai tujuan dan 

cara melakukan tindakan atau prosedur tindakan serta menanyakan 

persetujuan pasien dan keluarga untuk diberikan tindakan  

b. Mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan (essential 

Oil Peppermint, alat inhalasi sederhana atau uap  

c. Jaga privasi pasien  
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d. Mencuci tangan dan menggunakan handscoon 

e. Mengatur posisi pasien dengan posisi fowler atau semifowler 

f. Teteskan 5-10 tetes aromaterapi kedalam alat uap atau difusser 

yang berisi air  

g. Menghidupkan alat inhalasi   

h. Anjurkan pasien untuk menghirup aromaterapi selama 15-20 

menit.  

i. Setelah selesai rapikan alat-alat 

j. Buka handscoond dan cuci tangan 

k. Lakukan terminasi dan evaluasi 

l. Lakukan dokumentasi  

2.3.6 Kriteria evaluasi 

a. Evaluasi perasaan pasien  

b. Keluhan batuk menurun  

c. Keluhan sulit mengeluarkan sekret berkurang  
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2.3.7 Artikel Utama dan Pendukung 

Tabel 2.1  

Judul/Nama 

Penulis/Tahun 

Terbit/Nama Jurnal 

Metode Penelitian Hasil 

Judul: 

Aromaterapi Peppermint  

Terhadap Masalah 

Keperawatan Bersihan 

Jalan Napas Anak dengan 

Bronkopneumonia  

Penulis: 

Sherly Amelia, Rola 

Oktorina, dan Niko Astuti.  

Tahun terbit: 2018.  

Nama Jurnal: REAL in 

Nursing Journal (RJN) 

Metode yang digunakan 

Desain penelitian ini  

menggunakan Quasi 

Eksperiment One Group 

Pretest-Posttest design. 

Teknik pengambilan sampel 

dalam   penelitian ini 

menggunakan teknik 

Accidental Sampling dengan 

jumlah sampel 10 orang. Cara 

pengumpulan data dengan 

pemeriksaan fisik dan 

observasi kemudian data yang 

diperoleh dianalisis 

menggunakan uji   

Wilcoxon Sign Rank test     

Hasil diperoleh data p-value 

0,002 < 0,05 yang artinya ada 

pengaruh aromaterapi   

peppermint terhadap masalah 

keperawatan ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas pada 

pasien anak usia 1-5 tahun 

dengan bronkopneumonia. 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

maka aromaterapi peppermint 

dapat dijadikan   terapi non 

farmakologi untuk mengatasi 

masalah keperawatan 

ketidakefektifan bersihan jalan 

nafas pada pasien  anak dengan 

bronkopneumonia 

Judul: 

Pengaruh Aromaterapi 

Essential Oil Peppermint 

Terhadap Penurunan 

Respiratory Rate Pada 

Pasien Tuberkulosis Paru 

Penulis: 

Dirga Setianto, Indhit Tri 

Utami, Sapti Ayubbana 

Tahun terbit: 2021 

Nama Jurnal: Jurnal 

Cendekia Muda 

Desain penerapan yang 

digunakan adalah study 

kasus.   Subyek penerapan 

adalah pasien TB paru yang 

mengalami sesak nafas. 

Instrumen penerapan yang di 

gunakan dalam pengumpulan 

data adalah lembar observasi 

frekuensi pernafasan. 

Pengumpul data 

menggunakan pengkajian dan 

intervensi.  

Hasil  penerapan ini 

menunjukan bahwa sebelum 

dan sesudah dilakukan 

penerapan mengalami 

penurunan frekuensi pernafasan 

Judul: 

Effectiveness Of 

Peppermint Aromatherapy 

to Minimize Shortness of 

Breath in Patients with 

Pulmonary Tuberculosis 

Penulis: 

Nunung Nurhayati ,Eva 

Supriati, Linlin Lindayani 

Tahun terbit: 2021 

Nama jurnal: Jurnal 

Ilmiah Keperawatan 

Metode penelitin yang 

digunakan menggunakan 

pendekatan berbasis literatur 

untuk menganalisis temuan 

studi yang dikumpulkan dari 

pencarian filter artikel metode 

menggunakan Google 

Scholar 

dan database PubMed. 

Hasil mengungkapkan bahwa 

penggunaan aromaterapi 

peppermint adalah 

berhasil mengatasi sesak napas 

pada pasien tuberkulosis paru. 

Judul: 

Pengaruh Inhalasi 

Sederhana Menggunakan 

Aromaterapi Daun Mint 

(Mentha Piperita) 

Terhadap Penurunan 

Sesak Nafas pada Pasien 

Penelitian ini menggunakan 

one group pre-test and post-

test design. Dalam penelitian 

ini, data dianalisis dengan uji 

T-independen 

Berdasarkan hasil uji T 

independent kelompok 

perlakuan menunjukkan adanya 

inhalasi sederhana 

menggunakan aromaterapi daun 

mint (Mentha Piperita) untuk 

menurunkan sesak pada pasien 
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Tuberkulosis Paru di 

Puskesmas 
Penulis: 

Vitrilina Hutabarat, 

Stefani Anastasia Sitepu, 

Megawati Sinambela 

Tahun terbit: 2019 

Nama jurnal: Jurnal 

Peneliltian Kabidanan & 

Kespro 

TB Paru. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Rencana Studi Kasus      

Studi kasus (Case Studies) merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti 

dengan mengadakan telaah secara mendalam pada kasus tertentu baik itu bersifat 

perorangan maupun perkelompok. Pada dasarnya penelitian jenis studi kasus 

merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan pola 

hubungan yang sifatnya timbal balik (interaksi), mendeskripsikan atau 

memperoleh gambaran realitas yang lengkap, mendapatkan pemahaman sebuah 

kasus dan menemukan teori (Hidayat, 2021).   

Pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yaitu 

jenis “Studi Kasus” dimana dilakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui 

keadaan pasien TB paru atau Tuberkulosis paru yang mengalami masalah 

keperawatan pada bersihan jalan napas tidak efektif. Penelitian ini dilakukan 

secara sistematis mulai dari melakukan observasi, mengumpulkan data, 

wawancara, analisis data, perumusan diagnosis keperawatan, intervensi, serta 

implementasi keperawatan dan terakhir melakukan evaluasi keperawatan. 

berdasarkan hasil penelusuran intervensi keperawatan yang tepat untuk masalah 

diatas maka ditemukan intervensi berdasarkan EBPN yakni pemberian 

aromaterapi essential oil peppermint pada anak dengan diagnosis medis TB paru 

dan masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif.  Essential oil yang 

digunakan berasal dari tanaman peppermint kemudian diolah menjadi minyak 
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essensial. Essential Oil peppermint yang digunakan mengandung menthol 38.9%,  

isomenthone 10.60% dan menthyl  acetate 5.80%.  

3.2 Subjek Studi Kasus      

Pada penelitian kasus ini subjektif yang digunakan yakni bersifat 

individual atau fokus kepada pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi berdasarkan ketetapan peneliti. Adapun kriteria tersebut antara lain: 

a. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum yang dijadikan subjek 

penelitian atau target subjek penelitian pada berbagai populasi yang ada 

(Setyawan et al., 2020). Adapun kriteria inklusi pada karya tulis ini yakni: 

1) Pasien anak dengan diagnosis medis Tuberkulosis atau TB Paru  

2) Pasien anak yang mengalami masalah keperawatan bersihan jalan 

napas tidak efektif  

b. Kriteria eksklusi adalah kriteria dari subjektif penelitian yang seharusnya 

tidak boleh ada didalam penelitian, (Setyawan et al., 2020). Adapun 

kriteria eksklusi  pada penelitian ini yakni: 

1) Pasien yang tidak kooperatif  

2) Pasien pulang sebelum diberikan intervensi keperawatan selama 3 

hari.  

Subjek yang terpilih sesuai dengan kriteria inklusi yakni An S dengan 

diagnosis TB Paru dengan masalah keperawatan utama bersihan jalan napas tidak 

efektif. An S berusia 11 tahun mengeluh batuk disertai lendir dan terdengar suara 

napas tambahan yakni ronkhi pada kedua lapang paru. Pasien mengeluh sulit 

mengeluarkan sekret dan sulit batuk. Pasien kemudian dikaji, menegakkan 
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diagnosis keperawatan dan merencanakan intervensi yang akan diberikan 

kemudian mengimplementasikan intervensi yang telah disusun. Berdasarkan 

keluhan utama pasien, pasien diberikan intervensi manajemen jalan napas yakni 

pemberian aromaterapi Essential oil peppermint.    

3.3 Fokus Studi Kasus      

Adapun fokus studi kasus dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien An S dengan diagnosis medis Tuberkulosis atau 

TB Paru dengan masalah keperawatan utama bersihan jalan napas tidak efektif 

menggunakan intervensi aromaterapi essential oil peppermint  .  

3.4 Instrumen Studi Kasus   

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni aromaterapi 

Essential oil jenis peppermint, alat inhalasi (alat uap). Alat pendukung seperti jam 

tangan untuk mengukur frekuensi napas pada pasien.  

3.5 Prosedur Studi Kasus   

a. Tahap Persiapan  

1) Peneliti mencari pasien dan mengajukkan judul terkait studie kasus 

yang akan diteliti kemudian peneliti mencari intervensi berbasis 

Evidence  Based Practice in Nursing (EBPN) untuk mengatasi 

masalah pada pasien. Kemudian hasil penelusuran intervensi di 

konsultasikan dengan dosen pembimbing 

2) Peneliti sebelum memberikan intervensi terlebih dahulu melakukan 

koordinasi dengan  perawat dan kepala ruangan untuk melakukan 

penelitian di ruangan AL-kautsar RSUD Haji Makassar  
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3) Peneliti sebelum melakukan pengkajian dan pemberian intervensi 

terlebih dahulu menjelaskan kepada pasien dan keluarga terkait 

penelitian yang akan dilakukan  

4) Peneliti menyiapkan segala bentuk perlengkapan yang digunakan pada 

pemberian intervensi aromaterapi Essential oil jenis peppermint  

b. Pengumpulan data  

Adapun pengumpulan data diperoleh berdasarkan dari hasil observasi, 

pengamatan dan hasil wawancara  

c. Penyusunan laporan  

Penyusunan laporan ditulis berdasarkan pedoman karya tulis ilmiah UIN 

Alauddin Makassar  

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus      

Penelitian ini telah dilakukan di Ruangan  keperawatan anak Al-Kautsar di 

RSUD Haji Makassar dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan januari tahun 

2023 

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data     

Analisis dan penyajian data dalam studi kasus ini disajikan secara tekstual 

dan terstruktur dengan fakta-fakta yang terkandung di dalamnya dan kemudian 

disajikan dalam bentuk teks dan sifatnya naratif  

3.8 Etika Studi Kasus      

Menurut (Wasis, 2006) Dalam penelitian studi kasus ini peneliti 

menekankan ada beberapa etika keperawatan yaitu:  
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a. Otonom  

Subjek memiliki hak menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini. Peneliti 

melakukan informed consent  dan meminta persetujuan dengan An S dan juga 

keluarga An S untuk dilakukan pengkajian dan pemberian intervensi pada 

pasien. Setelah menyetujui pasien dan keluarga diberikan penjelasan terkait 

prosedur tindakan yang akan diberikan.  

b. Beneficence (Manfaat)  

Peneliti berupaya memberikan intervensi yang bermanfaat untuk pasien. 

seperti memberikan aromaterapi Essential oil peppermint  untuk 

mengeluarkan sekret di jalan napas dan menurunkan frekuensi pernapasan 

pasien, sealam penelitian peneliti melakukan tindakan sesuai dengan SOP 

atau selalu berhati hati dalam memberikan tindakan asuhan keperawatan.  

c. Nonmaleficence  

Peneliti selalu berupaya agar tindakan yang diberikan kepada pasien tidak 

mengandung unsur berbahaya. Seperti difusser tidak terlalu dekat dengan 

dengan pasien agar mata pasien tidak perih, mengawasi selama pemberian 

intervensi.  

d. Confidentiality  

Peneliti wajib merahasiakan data-data yang sudah dikumpulkan seperti tidak 

mencantumkan nama pasien di KTA, hanya mencantumkan inisial pasien.     
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BAB IV  

LAPORAN KASUS    

4.1 Pengkajian    

4.1.1 Biodata  

a. Identitas Klien     

1. Nama   : An S    

2. TTL/Usia  : 8 Juni 2011/ Usia 11 Tahun  

3. Jenis Kelamin : Laki-laki 

4. Agama  : Islam 

5. Pendidikan   : -  

6. Alamat   :  Jl Rajawali 

7. Tanggal Masuk : 14 Januari  2023 

8. Tanggal Pengkajian : 16 Januari 2023 

9. Diagnosa Medis         : Tuberkulosis Paru  

b. Identitas Orang Tua 

1. Ayah 

Nama   : Tn Sg 

Usia   : 45 Tahun  

Pendidikan  : SD  

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Agama  : Islam  

Alamat  : Jl Rajawali  
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2. Ibu 

Nama   : Ny Sm 

Usia   : 42 Tahun    

Pendidikan  : SD  

Pekerjaan  : IRT (Keluarga Rumah Tangga) 

Agama  : Islam 

Alamat  : Jl Rajawali  

c. Identitas Saudara Kandung  

Tabel 4.1 

No. Nama Usia Hubungan Status Kesehatan 

1. An A 17 Tahun Saudara Kandung Sehat 

2. An R 14 Tahun Saudara Kandung Sehat 

3 An R 8  Tahun Saudara Kandung 
Pernah di rawat di RS 

karena sesak 

 

4.1.2 Keluhan Utama/Alasan Masuk Rumah Sakit 

Pasien mengeluh sesak  

4.1.3 Riwayat Kesehatan 

a. Riwayat kesehatan sekarang  

An S adalah pasien total care. Pasien mengeluh sesak disertai batuk 

dan lendir sejak ± 1 bulan yang lalu. Keluarga pasien mengatakan 

pasien malas makan dan minum. Karena malas makan dan minum ada 

penurunan berat badan. Pasien tampak lemah, saat ini pasien sulit 

bergerak dan berjalan, pasien tidak bisa bicara. Pasien dibantu keluarga 

mengganti pakaian, duduk, mengambil minum, makan dan mengganti 

popok. Keluarga pasien mengatakan pasien kesulitan mengeluarkan 
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dahak, pasien mengeluh ada lendir di tenggorokan, pasien tampak 

sering batuk , hipersalivasi.  

b. Riwayat Kesehatan lalu (Untuk semua usia) 

1. Penyakit yang pernah dialami : 

Keluarga pasien mengatakan pasien pernah demam setelah 

imunisasi, demam pasien tinggi. Keluarga pasien mengatakan saat 

usia 2 tahun pasien demam dan sesak, pasien dibawa untuk berobat 

tradisional dan sembuh. Di Usia 2 tahun pasien mulai mengalami 

penurunan  perkembangan pasien mulai tidak bisa berbicara.  

2. Kecelakaan yang pernah dialami :  

Tidak pernah mengalami kecelakaan 

3. Pernah alergi : 

Tidak ada alergi  

4. Konsumsi obat-obatan bebas  

Keluarga pasien mengatakan jika pasien demam di rumah pasien 

minum obat paracetamol 

5. Perkembangan anak dibandingkan saudara-saudaranya: 

Lambat. Tampak pasien tidak bisa berbicara.  

c. Riwayat Kesehatan Keluarga     

1. Penyakit anggota keluarga: 

(-) Asma         () TBC  (-) Hipertensi  

(-)Penyakit Jantung        (-) Stroke   (-) Anemia 

(-) Hemophilia        (-) Artritis   (-) Migrane   
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(-) Diabetes Melitus         (-) Kanker   (-) Jiwa        (-) Alergi 

2. Genogram  

 

Keterangan   

          : laki- laki                             X        : meninggal                             : serumah             

  

          : perempuan                                 : garis keturunan       ? : Tidak diketahui          

           : pasien                                        : garis perkawinan 

Penjelasan : 

G1 : Nenek dan kakek pasien telah meninggal. Kakek pasien  

mempunyai riwayat sesak  

G2 : Orang tua pasien masih hidup dan memiliki 4 orang anak  

G3 : Pasien merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara. Adik perempuan 

An S memiliki riwayat sesak napas  

4.1.5 Riwayat Imunisasi 

Jenis Imunisasi    

BCG     : Usia 1 bulan (Reaksi setelah pemberian : Tidak ada) 
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DPT (I,II,II)    : Usia 2,3,4 bulan (Reaksi setelah pemberian : Tidak ada) 

Polio (I,II,III,IV): Usia 2,3,4 bulan (Reaksi setelah pemberian: Tidak ada 

Campak    : Usia 9 bulan (Reaksi setelah pemberian: demam ) 

 Hepatitis    : -  

4.1.6 Riwayat Tumbuh Kembang 

a. Pertumbuhan Fisik 

1. Berat Badan   : 16 kg 

2. Tinggi Badan   : 127 cm 

3. IMT   : 9.9 (Sangat Kurus) IMT Normal: 18,5–24,9  

4. Waktu tumbuh gigi : Keluarga pasien mengatakan lupa  

5. Tanggal gigi   : Keluarga pasien mengatakan lupa  

b. Perkembangan Tiap Tahap    Usia anak saat  

Berguling    : 6 bulan 

Duduk              : 7 bulan  

Merangkap            : 8 bulan  

Berdiri            : 9 bulan 

Berjalan            : 1,5 bulan  

4.1.7 Riwayat Nutrisi  

a. Pemberian Asi  

1. Pertama kali di susui: Mulai baru lahir  

2. Cara pemberian        : setiap kali menangis, setiap pagi,siang,dan  

malam 

3. Lama pemberian      : 8 bulan 
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b. Pemberian Susu Formula  

1. Alasan Pemberian  : Keluarga pasien mengatakan karena  

  payudara bengkak 

2. Jumlah Pemberian   : Setiap kali menangis  

3. Cara pemberian : Melalui dot  

c. Pola pemenuhan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini  

Tabel 4.2 

Usia Jenis Nutrisi Lama Pemberian 

1. 0-8 bulan 

2. 8-12 bulan 

3. 12 bulan- sekarang 

Asi 

Susu formula, bubur 

Bubur, nasi, lauk-pauk 

(ikan , sayur) dan cemilan 

8 bulan 

4 bulan 

Sampai sekarang,  tapi setelah 

pasien sakit pasien malas 

makan. 

 

4.1.8 Riwayat Psikososial  

a. Apakah anak dan orang tua tinggal di: Rumah sendiri  

b. Lingkungan berada di : di kota 

c. Apakah rumah dekat dengan sekolah: Tidak 

d. Memiliki ruang bermain: Tidak, pasien hanya main di ruang tamu dan 

depan rumah  

e. Memiliki kamar tidur sendiri: Tidak  

f. Apakah ada tangga yang bisa membahayakan : Ada. Keluarga pasien 

mengatakan ada tangga karena tinggal di rumah susun.  

g. Hubungan dengan anggota keluarga: Harmonis, tampak keluarga 

menjenguk pasien dan bergantian menjaga pasien  
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4.1.9 Riwayat Spiritual 

a. Support sistem dalam keluarga: Nenek, orang tua, kakak dan  sepupu 

perempuan  

b. Kegiatan keagamaan: Keluarga pasien mengatakan tidak ada, tidak 

ikut pengajian  

4.1.10 Reaksi Hospitalisasi 

a. Pengalaman keluarga tentang sakit dan rawat inap  

1. Mengapa Keluarga membawa anaknya ke rumah sakit 

Keluarga pasien mengatakan karena anaknya sakit dan sesak  

2. Apakah dokter memberitahukan tentang kondisi anaknya  

Keluarga pasien mengatakan dokter belum memberitahukan 

anaknya sakit apa  

3. Bagaimana perasaan orang tua saat ini 

Cemas, khawatir  

4.  Apakah orang tua selalu berkunjung 

Iya . Tampak pasien di jenguk kakaknya, tampak Keluarga pasien 

selalu mendampingi pasien  

5. Siapa yang akan tinggal dengan anak  

Ayah, ibu, dan saudaranya   

b. Pemahaman anak tentang sakit dan rawat inap 

1. Mengapa keluarga / orang tua membawa kamu ke rumah sakit 

Pasien tidak bisa mengungkapkan dan menceritakan mengapa ia 

dibawah kerumah sakit karena pasien tidak bisa bicara. Keluarga 
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pasien mengatakan pasien tidak bisa bicara, jika pasien ingin 

sesuatu pasien menggunakan bahasa tubuh / non verbal. Jika pasien 

mau makan ditunjuk mulutnya, pasien mau BAB/BAK ditunjuk 

atau dipegang genetalianya.  

2. Menurutmu apa penyebab kamu sakit  

Pasien tidak bisa mengungkapkan penyebab ia dibawa kerumah 

sakit karena pasien kesulitan berbicara 

3. Apakah dokter menceritakan keadaanmu 

Pasien tidak menjawab pertanyaan karena kesulitan berbicara  

4. Bagaimana rasanya di rawat di rumah sakit  

Pasien tampak bosan, kadang menangis dan memberontak 

4.1.11 Aktivitas Sehari-hari 

a. Nutrisi 

Tabel 4.3 

No Kondisi Sebelum Sakit Selama Sakit 

1. Selera makan Baik Kurang 

2. Menu makan 
Nasi, sayur, ikan, 

cemilan 

Bubur saring , 

Susu 6X 50 cc/hari 

3. Frekuensi makan 4 kali sehari 1 kali sehari (bubur saring) 

4. Makanan pantangan Tidak ada Tidak ada 

5. Pembatasan pola Tidak ada 
Tidak ada, tapi pasien malas makan 

selama sakit 

6. Cara makan Makan sendiri Pasien terpasang NGT 

7. Ritual saat makan Tidak ada Tidak ada 

b. Cairan 

Tabel 4.4 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. Jenis minuman Air putih Susu, air putih 

2. Frekuensi minum 
5-6 kali sehari, dan 

setiap kali haus 

Susu : 6 kali sehari , air putih saat 

membilas NGT dan saat pasien haus 
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No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

3. Kebutuhan cairan - - 

4. Cara pemenuhan Minum sendiri Infus, NGT 

 

c. Eliminasi BAB/BAK 

Tabel 4.5 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

BAB 

1. Tempat pembuangan WC Popok 

2. Frekuensi 1  kali sehari 1 kali sehari 

3. Konsistensi Kuning, padat Kuning, cair 

4. Kesulitan Tidak ada Tidak ada 

5. Obat pencahar Tidak ada  Tidak ada 

BAK 

1. Tempat pembuangan WC/ Toilet 
Popok 

2. Frekuensi 3-4 kali sehari Sulit dikaji 

3. Warna dan bau Kuning, bau khas bau khas 

4. Volume - - 

5. Kesulitan Tidak ada Tidak ada 

d. Istirahat tidur 

Tabel 4.6 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. 

Jam tidur 

1) Siang 

 

2) Malam 

 

Pasien tidur siang tidak 

menentu 

Pasien tidur malam ±7-8 

jam sehari 

 

Pasien tidur pagi dan siang 

 

Pasien tidur malam ±8-9 jam 

sehari, kadang terbangun 

dimalam hari 

2. Pola tidur Baik Baik 

3. 
Kebiasaan sebelum 

Tidur 

Beramain bersama 

saudara 

Nonton di hp, main hp 

4. 
Kesulitan tidur Tidak ada Tidak ada 

e. Olahraga 
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Tabel 4.7 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. Program olah raga 

Tidak pernah berolahraga 

tetapi sering bermain : bola, 

lari-lari bersama temannya 

Tidak ada 

2. Jenis dan frekuensi 
Bola, lari-lari, frekuensi tidak 

menentu 
- 

3. 
Kondisi setelah 

Olahraga 
Lelah - 

f. Personal Hygiene 

Tabel 4.8 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. 

Mandi 

a. Cara 

 

b. Frekuensi 

c. Alat mandi 

 

Mandi sendiri 

 

2 kali sehari, pagi dan sore 

Sabun, shampo, sikat gigi 

 

Belum pernah mandi 

hanya lap-lap badan 

1 kali sehari, setiap 

pagi 

Tissu basah 

2. 

Cuci rambut 

a. Frekuensi 

b. Cara 

 

3 kali seminggu 

Shampo sendiri 

 

Belum pernah selama 

di RS 

- 

3. 

Gunting kuku 

a. Frekuensi 

b. Cara 

 

1 kali seminggu 

Dipotongkan ibu 

 

Belum pernah 

- 

4. 

Gosok gigi 

a. Frekuensi 

 

b. Cara 

 

2 kali sehari 

 

Sikat gigi sendiri 

 

Belum pernah selamadi 

RS 

- 

g. Aktivitas/Mobilitas fisik 

Tabel 4.9 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. 
Kegiatan sehari-

hari 
Bermain 

Melakukan aktivitas di tempat tidur 

dibantu orang tua dan keluarga 

2. 
Pengaturan jadwal 

Harian 
Diatur oleh ibu Di atur oleh petugas kesehatan 

3. 
Penggunaan alat 

bantu aktivitas 
Tidak ada 

Dibantu orang tua/keluarga / petugas 

kesehatan 

4. 
Kesulitan 

pergerakan tubuh 
Tidak ada 

Pasien tampak kesulitan bergerak, 

kesulitan menggerakkan tangan 

kirinya 
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h. Rekreasi 

Tabel 4.10 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. 
Perasaan saat 

sekolah 
Pasien tidak sekolah Pasien tidak sekolah 

2. Waktu luang 

Kadang-kadang pasien ikut 

ayahnya ke pasar ikan , pasien 

kadang bermain dan menonton 

TV di rumah 

Selama sakit pasien 

hanya bisa baring 

ditempat tidur 

3. 
Perasaan setelah 

Rekreasi 
Senang 

Pasien tampak sedih dan 

kadang gelisah 

4. 
Waktu senggang 

Keluarga 
- 

Di isi dengan merawat 

dan menjaga pasien 

5. Kegiatan hari libur 
- 

 
-  

 

4.1.12 Pemeriksaan Fisik  

a. Keadaan umum klien : Pasien tampak lemah 

Kesadaran: Composmentis, GCS: 15 (E4 V5 M6 ) 

b. Tanda-tanda vital 

1. S u h u   : 36,6 
O
C 

2. N a d i   : 118 kali/menit  

3. Respirasi  : 50 kali/ menit   

4. Tekanan darah  : - 

c. Antropometri  

Tinggi Badan  : 127 cm 

1. Berat Badan  : 16 kg 

2. Lingkar lengan atas : 11 cm 

3. Lingkar kepala : 52 cm  

4. Lingkar dada  : 45 cm 

5. Lingkar perut  : 43 cm  
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6. Skin fold  : - 

d. Sistem pernapasan 

1.  Hidung : Bentuk simetris kiri dan kanan, ada pernapasan cuping 

hidung, tidak ada sekret, terpasang kanul nasal oksigen 2L/menit 

2. Leher : ada pembesaran getah bening (limfadenopati) 

3. Dada 

a) Bentuk dada normal: Normal chest  

b) Gerakan dada : cepat, ada penggunaan otot bantu pernapasan  

c) Suara napas : Ronchi 

4. Apakah ada Clubbing finger : Tidak ada  

e. Sistem Cardio Vaskuler 

1. Conjunctiva  :  Tidak   (Anemia/ tidak)  

Bibir  : Pucat ( Pucat/ cyanosis)  

Arteri carotis : Kuat (Kuat/ lemah), 

Tekanan vena jugularis: Tidak meninggi (Meninggi/ tidak) 

2. Ukuran jantung:  

3. Suara jantung : S1: Reguler      S2: Reguler;  

Bising aorta: Tidak ada           Murmur:  -           Gallop: -  

4. Capillary Refilling Time         < 2 detik  

f. Sistem Pencernaan 

1. Sklera : Tidak ikterus/ Tidak ikterik 

2. Mulut : Tampak mulut kering dan pecah-pecah. Tampak 2 

gigi depan mulai keropos 
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3. Gaster : Tidak ada nyeri, peristaltik usus 10 kali/ menit , tidak ada 

nyeri tekan 

4. Abdomen: Tidak ada pembesaran abdomen  

5. Hati : Hepatomegali  

6. Anus : Tidak dikaji  

g. Sistem penglihatan  

Bentuk mata simetris kiri dan kanan, sklera tidak ikterik  

h. Sistem pendengaran  

Bentuk telinga simetris kiri dan kanan, keadaan telinga bersih, kanal 

auditoris bersih, fungsi pendengaran baik  

i. Sistem saraf 

1. Fungsi cerebral 

a) Status mental :  Sulit dikaji  

b)  Kesadaran : Composmentis GCS: 15(Eye4Verbal 5Motorik 6 ) 

c) Bicara: Pasien tampak kesulitan berbicara  pasien tidak mampu 

berbicara. Pasien tampak hanya bisa merengek bilang 

“aaaaa”jika merasa tidak nyaman. Keluarga pasien mengatakan 

kalau ingin sesuatu menggunakan bahasa tubuh (non verbal) 

2. Fungsi cranial 

1. N. I   : Sulit dikaji 

2. N. II     :  Pupil bulat, isokor, refleks cahaya (+)  

3. N. III, IV, VI :  Pergerakan bola mata kesegala arah  

4. V   :  Refleks kornea positif  
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5. N. VI   : Pasien dapat mengekspresikan dengan 

wajah  

6. N. VIII    : Pendengaran normal  

7. N. IX  : Refleks menelan ada 

8. N. X  : Refleks muntah ada 

9. N. XI  : Pasien mampu menahan tahanan dada 

10. N. XII  : Deviasi lidah tidak ada   

3. Fungsi motorik : Tonus otot lemah, Keluarga pasien 

mengatakan pasien tidak bisa  menggerakkan tangan kiri  

Kekuatan otot  

2          5 

4       4 

4. Fungsi sensorik  : Suhu 36 
o
C, tidak ada nyeri , tidak ada 

tremor  

5. Fungsi cerebellum : Sulit dikaji  

6. Refleks   : Bisep (+), Trisep (+), Patella (+)  

7. Iritasi meningen  : Kaku kuduk (-) , Laseque Sign (-), Brudzki 

i/ii (-) 

j. Sistem Muskuloskeletal 

1. Kepala   : Bentuk kepala normosefal, bentuk kepala  

bulat. Lingkar kepala 52 cm 

2. Vertebrae  : ROM aktif, Pasien tampak kesulitan  

Bergerak 
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3. Pelvis   : Sulit dikaji 

4. Lutut  : Tidak ada bengkak, gerakan terbatas 

5. Ballottement test: 

a) Kaki : Tidak ada bengkak , sulit berjalan, fleksi dan ekstensi  

b) Tangan: Tidak ada bengkak, sulit menggerakkan tangan kiri, 

fleksi dan ekstensi 

k. Sistem Integumen 

1. Rambut : Warna hitam, distribusi rambut baik 

2. Kulit : Kulit pasien sawo matang, tidak ada ruam 

3. Kuku : Bentuk kuku normal, warna pink, kuku tampak bersih, 

tidak mudah patah  

l. Sistem Endokrin 

1. Kelenjar thyroid: Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid  

2. Ekskresi urine berlebihan: Polidipsi (-), Poliphagi (-)  

3. Suhu tubuh yang tidak seimbang: Tidak ada 

4. Riwayat bekas air seni dikelilingi semut:  Tidak ada 

m. Sistem Perkemihan 

1. Oedema palpebra: Tidak ada odema palpebra 

2. Keadaan kandung kemih:Tidak ada distensi kandung kemih  

3. Nocturia (-), Dysuria (-), Kencing batu (-)  

n. Sistem Reproduksi 

1. Laki-laki 

a)  Keadaan glans penis : Tidak di kaji 
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b) Testis sudah turun: Tidak dikaji  

o. Sistem Imun 

1. Alergi: Keluarga pasien mengatakan pasien tidak ada alergi 

makanan, cuaca dan debu  

2. Penyakit yang berhubungan dengan perubahan cuaca: Tidak ada 

4.1.13 Pemeriksaan Tingkat Perkembangan   

1. 6 tahun keatas 

Perkembangan kognitif:   Pasien anak usia 11 tahun  dan tidak sekolah   

Perkembangan Psikoseksual : -   

Perkembangan Psikososial :Pasien tampak baik dalam berinteraksi dengan 

orang sekitarnya.  

4.1.14 Test Diagnostik  

1. Pemeriksaan Laboratorium  

Tanggal pemeriksaan: 14 Januari 2023   

Table 4.11  
Pemeriksaan Hasil Nilai Normal Satuan 

WBC 

NEUT #  

LYMPH # 

MONO # 

EO # 

Baso# 

IG # 

NEUT%  

LYMPH% 

MONO% 

EO% 

Baso %% 

IG% 

RBC 

HGB 

HCT 

MCV 

MCH 

MCHC 

RDW-SD 

8.79 

7.48 

0.44 

0.87 

0.00 

0.00 

0.02 

85.1 

5.0 

9.9 

0.0 

0.0 

0.2 

4.47 

10.0 

31.5 

70.5 

22.4 

31.7 

51.2 

4.50-13.50 

1.50-7.00 

1.00-3.70 

0.00-0.70 

0.00-0.40 

0.00-0.10 

0.00-7.00 

23.0-53.0 

23.0-53.0 

2.0-11.00 

1.0-4.0 

0.0-2.0 

0.0-72.0 

4.00-5.40 

12.0-15.0 

35.0-49.0 

80.0-94.0 

26.0-32.0 

32.0-36.0 

37.0-54.0 

10
3
/UL 

10
3
/UL 

10
3
/UL 

10
3
/UL 

10
3
/UL 

10
3
/UL 

10
3
/UL 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

10
6
/UL 

g/UL 

% 

fL 

Pg 

g/dL 

fL 
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Pemeriksaan Hasil Nilai Normal Satuan 

RDW - CV 

PLT 

PDW 

MPV 

P-LCR 

PCT 

20.2 

365 

15.7 

10.6 

31.8 

0.39 

11.5-14.5 

150-400 

11.5-14.5 

9.0-13.0 

13.0-43.0 

0.17-0.35 

% 

10
3
/UL 

fL 

fL 

% 

% 

 

2. Pemeriksaan elektrolit  

Tanggal pemeriksaan 14 Januari 2023  

Table 4.12 
Pemeriksaan Hasil Nilai Normal Satuan 

ELEKTROLIT 

Natrium 

Kalium 

Clorida  

123.7 

2.95 

95.2 

136-145 

3.5-5.2 

96-108 

mmol/L 

mmol/L 

mmol/L 

 

3. Pemeriksaan Kimia darah 

Tanggal pemeriksaan 16 Januari 2023  

Tabel 4.13 
Pemeriksaan Hasil Nilai Normal Satuan 

KIMIA DARAH  

SGOT 

SGPT 

Albumin 

12 

5 

2.5 

L: < 37 P: < 31 

L:< 42  P:< 32 

3.5-5.0 

u/L 

u/L 

gr/dL 

 

4. Foto Rontgen   

Pemeriksaan  : Foto thorax 

Tanggal pemeriksaan : 14 Januari 2023 

Kesan   : - TB Paru aktif  

-  Efusi Pleura  Minimal 

4.1.15 Terapi yang Diberikan  

Tabel 4.14 
Jenis Terapi Dosis Rute  Tujuan  

Cefotaxime 750 mg/ 12 jam Intravena obat antibiotik untuk mengobati 

berbagai macam infeksi bakteri. 
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Jenis Terapi Dosis Rute  Tujuan  

Seperti bakteri mycobacterium 

tuberculosis Bekerja dengan cara 

membunuh dan menghambat 

pertumbuhannya.  

Gentamicin 35 mg/ 12 jam Intravena Untuk menyembuhkan penyakit 

akibat infeksi bakteri. Untuk 

menyembuhkan penyakit pada 

saluran pernapasan  

PCT 

(Paracetamol) 

150 mg setiap 

pasien demam 

Intravena Untuk menurunkan demam  

Nebulisasi (Ventolin + NaCL) 

/8 jam 

Uap   untuk mengeluarkan dahak 

(sekret) pada saluran pernapasan, 

melegakan tenggorokan, dan 

untuk mengobati penyakit saluran 

pernapasan 

Susu 50 ml / 4jam NGT  Untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi  
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DATA FOKUS 

Tabel 4.15 
Data Subjektif Data Objektif 

- Pasien mengeluh Sesak 

- Keluarga pasien mengatakan pasien 

malas makan dan minum 

- Keluarga pasien mengatakan kalau ingin 

sesuatu menggunakan bahasa tubuh 

(non verbal) 

- Selera makan: kurang 

- Keluarga pasien mengatakan pasien 

tidak bisa menggerakkan tangan kiri 

- Pasien mengeluh ada lendir di 

tenggorokan 

- Keluarga pasien mengatakan pasien 

Kesulitan mengeluarkan dahak  

- Pasien tampak lemah   

- Hipersalivasi 

- Ada pernapasan cuping hidung. 

- Gerakan dada: Cepat 

- Suara napas tambahan: Ronchi 

- Ada penggunaan otot bantu napas  

-  IMT: 9.9 (sangat kurus) 

- Pasien terpasang NGT  

- Tampak bibir kering dan pecah-pecah 

-  Lila : 11 cm  

- Pasien tampak kesulitan bergerak  

- Pasien dibantu keluarga mengganti 

pakaian, duduk, mengambil minum, 

makan dan mengganti popok  

- Tonus otot lemah  

- Kekuatan otot 

2        5 

 

4        4 

- Pasien total care 

- Bibir: Pucat 

- Pasien tidak mampu berbicara 

- Pasien tampak memperhatikan dan 

mendengarkan lawan bicara 

-  Pasien tampak tidak mampu 

menggunakan bahasa verbal 

- Respirasi : 50 kali/menit 

- Nadi : 118 kali/menit  

- SPO2: 99% 

- Hgb : 10.0 10
3
/UL  

- HCT : 31% 

- NEUT: 7.48 10
3
/UL 

- MONO: 0.87 10
3
/UL 

- MCV : 70.5 Fl 

- MCH: 22.4 pg 

- Albumin: 2.5 gr/dl 

- Natrium: 123.7 mmol/L 

- Kalium : 2.95 mmol/L 

- Clorida : 95.2 mmol/L 

- Terpasang kanul nasal oksigen 2 L/menit 

- Pemeriksaan foto thorax 

Kesan:  TB Paru aktif , Pemeriksaan foto 

thorax  

Kesan: efusi pleura minimal  

- Pasien tampak sering batuk  
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ANALISA DATA 

4.16 
No Data Etiologi Masalah 

1 DS:  

- Pasien mengeluh sesak 

- Pasien mengeluh ada 

lendir di tenggorokannya 

- Keluarga pasien 

mengatakan pasien 

Kesulitan mengeluarkan 

dahak 

DO:  

- Hipersalivasi  

- Ada pernapasan cuping 

hidung 

- Terpasang kanul nasal 2 

L/menit  

- Pemeriksaan foto thorax  

Kesan: efusi pleura 

minimal  

- Gerakan dada: cepat 

- Suara napas tambahan: 

ronkhi 

- Respirasi: 50 x/menit  

- Nadi: 118 x/menit  

- Pasien tampak sering 

batuk 

- Pemeriksaan foto thorax 

Kesan:  TB Paru aktif , 

Efusi pleura minimal 

- Hgb : 10.0 10
3
/UL 

Mycobakterium Tuberculosis  

 

Air- borne infection 

 

Saluran Pernapasan 

 

Menetap pada paru paru  

 

Proses peradangan 

 

bakteri akan menggandakan diri 

(multiplying) 

 

fokus primer atau lesi primer (fokus 

Ghon) 

 

Menyebar ke organ lain (Paru-paru) 

 

Pertahanan primer tidak adekuat 

 

Membentuk tuberkulen  

 

Kerusakan  membrane alveolus 

 

Pembentukan sputum berlebihan  

 

Akumulasi sekret  

 

Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif  

 

 

 

 

 

Bersihan 

Jalan Napas 

Tidak Efektif 

2 DS: 

- Keluarga pasien 

mengatakan pasien malas 

makan  

- Selera makan kurang  

DO: 

- Pasien tampak lemah  

- IMT: 9.9 (Sangat kurus) 

- Tampak bibir kering dan 

pecah-pecah  

- Bibir: pucat  

- Albumin: 2.5 gr/dl 

- Natrium: 123.7 mmol/L 

- Kalium : 2.95 mmol/L 

- Clorida : 95.2 mmol/L 

- Pasien terpasang NGT  

- Lila : 11 cm 

Mycobakterium Tuberculosis  

 

Air- borne infection 

 

Saluran Pernapasan 

 

Menetap pada paru paru  

 

Proses peradangan 

 

bakteri akan menggandakan diri 

(multiplying) 

 

fokus primer atau lesi primer (fokus 

Ghon) 

 

Menyebar ke organ lain (Saluran 

Defisit 

Nutrisi 
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No Data Etiologi Masalah 

- MCV : 70.5 Fl 

- MCH: 22.4 pg 

Pencernaan) 

 

Radang tahunan di bronkus  

 

Berkembang menghancurkan jaringan 

ikat sekitar  

 

Sekret keluar  saat batuk 

 

Batuk terus menerus  

 

Batuk berat/hemoptosis 

 

Mual 

 

Bibir kering dan pecah-pecah 

 

Defisit Nutrisi  

3 DS:  

- Keluarga pasien 

mengatakan pasien tidak 

bisa menggerakkan 

tangan kiri 

DO: 

- Pasien tampak kesulitan 

bergerak  

- Pasien dibantu keluarga 

mengganti pakaian, 

duduk, mengambil 

minum, makan dan 

mengganti popok  

- Tonus otot lemah  

- Kekuatan otot 

2        5 

4        4 

- Pasien total care 

 

 

Mycobakterium Tuberculosis  

 

Air- borne infection 

 

Saluran Pernapasan 

 

Menetap pada paru paru  

 

Proses peradangan 

 

bakteri akan menggandakan diri 

(multiplying) 

 

fokus primer atau lesi primer (fokus 

Ghon) 

 

Menyebar ke organ lain (Paru-paru) 

 

Lemah akibat proses penyakit  

 

Tirah baring lama  

 

Penurunan kekuatan otot 

  

Perubahan sistem musculoskeletal  

 

Gangguan Mobilitas Fisik  

Gangguan 

Mobilitas 

Fisik 

4 DS: 

- Keluarga pasien 

mengatakan kalau ingin 

sesuatu menggunakan 

bahasa tubuh (non 

verbal) 

DO: 

- Pasien tidak mampu 

berbicara 

Kerusakan neurocerebrospinal  

IV.VII (Fasialis) (Glossofaingeus) 

 

Kontrol otot facial oral menjadi lemah  

  

Kemampuan bicara  menurun  

 

 

 

Gangguan 

Komunikasi 

Verbal 



75 

 

 

 

No Data Etiologi Masalah 

- Pasien tampak 

memperhatikan dan 

mendengarkan lawan 

bicara 

-  Pasien tampak tidak 

mampu menggunakan 

bahasa verbal 

Gangguan Komunikasi Verbal  

 

4.2 Diagnosis Keperawatan 

Tabel 4.17 
No Diagnosis Keperawatan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan dibuktikan 

dengan: 

DS: 

- Pasien mengeluh sesak 

- Pasien mengeluh ada lendir di tenggorokannya 

- Keluarga pasien mengatakan pasien Kesulitan mengeluarkan dahak 

DO:  

- Hipersalivasi  

- Ada pernapasan cuping hidung 

- Terpasang kanul nasal 2 L/menit  

- Pemeriksaan foto thorax  

Kesan: efusi pleura minimal  

- Gerakan dada : cepat 

- Suara napas tambahan: ronkhi 

- Respirasi: 50 x/menit  

- Nadi: 118 x/menit  

- Pasien tampak sering batuk 

- Pemeriksaan foto thorax 

Kesan:  TB Paru aktif , Efusi pleura minimal 

- Hgb : 10.0 10
3
/UL 

 

Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis (keenggangan untuk makan) 

dibuktikan dengan:  

DS: 

- Keluarga pasien mengatakan pasien malas makan  

- Selera makan kurang   

DO: 

- Pasien tampak lemah  

- IMT: 9.9 (Sangat kurus) 

- Tampak bibir kering dan pecah-pecah  

- Bibir: pucat  

- Albumin: 2.5 gr/dl 

- Natrium: 123.7 mmol/L 

- Kalium : 2.95 mmol/L 

- Clorida : 95.2 mmol/L 

- Pasien terpasang NGT  

- Lila : 11 cm 

 

Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dibuktikan 

dengan: 
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No Diagnosis Keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS:  

- Keluarga pasien mengatakan pasien tidak bisa menggerakkan tangan kiri 

DO: 

- Pasien tampak kesulitan bergerak  

- Pasien dibantu keluarga mengganti pakaian, duduk, mengambil minum, makan dan 

mengganti popok  

- Tonus otot lemah  

- Kekuatan otot 

2        5 

 

4        4 

- Pasien total care 

 

Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan hambatan individu dibuktikan 

dengan: 

DS: 

- Keluarga pasien mengatakan kalau ingin sesuatu menggunakan bahasa tubuh (non 

verbal) 

DO: 

- Pasien tidak mampu berbicara 

- Pasien tampak memperhatikan dan mendengarkan lawan bicara 

- Pasien tampak tidak mampu menggunakan bahasa verbal 
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4.3 Intervensi Keperawatan dan Evaluasi Keperawatan 

Tabel 4.18 

No Diagnosis Luaran Intervensi Rasional 

1 Bersihan jalan napas tidak 

efektif berhubungan dengan 

sekresi yang tertahan dibuktikan 

dengan: 

DS: 

- Pasien mengeluh sesak 

- Pasien mengeluh ada 

lendir di tenggorokannya 

- Keluarga pasien 

mengatakan pasien 

Kesulitan mengeluarkan 

dahak 

DO:  

- Hipersalivasi  

- Ada pernapasan cuping 

hidung 

- Terpasang kanul nasal 2 

L/menit  

- Pemeriksaan foto thorax  

Kesan: efusi pleura 

minimal  

- Gerakan dada : cepat 

- Suara napas tambahan: 

ronkhi 

- Respirasi: 50 x/menit  

- Nadi: 118 x/menit  

- Pasien tampak sering 

batuk 

- Pemeriksaan foto thorax 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 3 x 24 

jam maka bersihan jalan 

napas meningkat dengan 

kriteria hasil: 

- Batuk efektif 

meningkat  

- Produksi sputum 

menurun  

- Dispnea menurun  

- Gelisah menurun 

Frekuensi napas 

membaik  

- Pola napas 

membaik  

I.01011 Manajemen Jalan Napas  

Observasi           

1. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas tambahan 

(misalnya: gurgling, mengi, 

wheezing, ronchi kering) 

3. Monitor sputum (jumlah, warna, 

aroma) 

Terapeutik 

1. Posisikan semi-fowler atau fowler 

2. Berikan oksigen, jika perlu 

3. Berikan nebulisasi  

4. Berikan terapi aromaterapi 

“Peppermint ” 

Edukasi 

1. Ajarkan Teknik batuk efektif 

Kolaborasi 

1. Pemberian bronkodilator, ekspekt

oran, mukolitik, jika perlu. 

 

I.01011 Manajemen Jalan Napas  

Observasi  

1. Untuk memantau pola napas 

pasien (Napas normal, bradipnea, 

takipnea) 

2. Untuk bunyi napas tambahan  

3. Untuk memantau produksi sputum 

di jalan napas 

Terapeutik  

1. Untuk membuka jalan napas  

2. Untuk memenuhi kebutuhan O2 

3. Untuk membantu meredakan batu, 

mengeluarkan sekret pada jalan 

napas  

4. Untuk mengeluarkan dahak 

(sputum dan melegakan 

pernapasan) 

Edukasi 

1. Batuk efektif berguna untuk 

membantu mengeluarkan sekret 

pada jalan napas 

Kolaborasi 

1. Untuk melegakan pernapasan 

https://perawat.org/sop-pemasangan-oksigen-nasal-kanul/
https://perawat.org/sop-latihan-batuk-efektif/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-bronkodilator/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-ekspektoran/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-ekspektoran/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-mukolitik/
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No Diagnosis Luaran Intervensi Rasional 

Kesan:  TB Paru aktif , 

Efusi pleura minimal 

- Hgb : 10.0 10
3
/UL 

2 Defisit nutrisi berhubungan 

dengan faktor psikologis 

(keenggangan untuk makan) 

dibuktikan dengan:  

DS: 

- Keluarga pasien 

mengatakan pasien malas 

makan  

- Selera makan kurang  

DO: 

- Pasien tampak lemah  

- IMT: 9.9 (Sangat kurus) 

- Tampak bibir kering dan 

pecah-pecah  

- Bibir: pucat  

- Albumin: 2.5 gr/dl 

- Natrium: 123.7 mmol/L 

- Kalium : 2.95 mmol/L 

- Clorida : 95.2 mmol/L 

- Pasien terpasang NGT  

- Lila : 11 cm 

- MCV : 70.5 Fl 

- MCH: 22.4 pg 

 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 3 x 24 

jam maka status nutrisi 

membaik dengan kriteria 

hasil:  

- Verbalisasi 

keinginan untuk 

meningkatkan 

nutrisi meningkat  

- Sikap terhadap 

makan/minum 

sesuai dengan 

tujuan kesehatan  

I.03126 Pemberian Makanan Enteral  

Observasi  

1. Periksa posisi nasogastric tube 

(NGT) dengan memeriksa residu 

lambung atau mengauskultasi 

hembusan udara 

2. Monitor rasa penuh, mual, muntah 

Terapeutik 

1. Gunakan teknik bersih dalam 

pemberian makanan via Selang  

2. Tinggikan kepala 30-45° derajat 

selama pemberian makanan 

3. Ukur residu sebelum pemberian 

makanan 

4.  Irigasi selang dengan 30 ml setelah 

pemberian dan sebelum pemberian 

makanan intermiten 

Edukasi 

1. Jelaskan tujuan dan langkah- 

langkah prosedur 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian jenis dan 

jumlah makanan enteral 

I.03126 Pemberian Makanan Enteral  

Observasi  

1. Residu yang tampak pada selang 

NGT menandakan cairan lambung 

dapat keluar melalui selang NGT  

2. Untuk memantau adanya rasa 

penuh, mual, muntah. 

Jika ada periksa kembali 

kemudian masukkan makanan 

Terapeutik 

1. Agar NGT pasien terhindar dari 

infeksi lingkungan 

2. Menghindari aspirasi makanan  

3. Untuk melihat apakah diselang 

ada residu  

4. Untuk membersihkan  selang 

NGT, setelah pemberian makanan 

melalui selang NGT  

Edukasi  

 

1. Agar pasien dan keluarga 

mengerti tindakan yang diberikan  

Kolaborasi  

1. Salah satu fungsi perawat yaitu 

interdepent (kolaborasi) 

3 Gangguan mobilitas fisik 

berhubungan dengan penurunan 

kekuatan otot dibuktikan 

dengan: 

DS:  

Setelah dilakukan 

intervensi selama 3 x 24 

jam maka mobilitas fisik 

meningkat dengan 

kriteria hasil: 

I.05173 Dukungan Mobilisasi  

Observasi  

1. Identifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya  

2. Identifikasi toleransi fisik 

I.05173 Dukungan Mobilisasi  

Observasi  

1. Untuk mengetahui apakah ketika 

pasien bergerak ada nyeri atau 

keluhan lain 
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No Diagnosis Luaran Intervensi Rasional 

- Keluarga pasien 

mengatakan pasien tidak 

bisa menggerakkan tangan 

kiri 

DO: 

- Pasien tampak kesulitan 

bergerak  

- Pasien dibantu keluarga 

mengganti pakaian, 

duduk, mengambil 

minum, makan dan 

mengganti popok  

- Tonus otot lemah  

- Kekuatan otot 

2        5 

 

4        4 

- Pasien total care 

- Pergerakan 

ekstremitas 

meningkat  

- Kekuatan otot 

meningkat  

- Rentang gerak 

(ROM) meningkat  

 

melakukan pergerakan  

Terapeutik 

1. Libatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Edukasi 

1. Ajarkan mobilisasi sederhana yang 

harus dilakukan (mis. duduk 

ditempat tidur, duduk di sisi tempat 

tidur, pindah dari tempat tidur ke 

kursi)  

2. Untuk mengetahui kemampuan 

pasien melakukan pergerakan 

Terapeutik 

1. Keluarga adalah orang terdekat 

pasien yang akan membantu 

memenuhi kebutuhan pasien dan 

selalu didekat pasien  

Edukasi 

1. Agar tidak terjadi kaku sendi dun 

tidak terjadi luka dekubitus akibat 

tirah baring yang lama  

4 Gangguan komunikasi verbal 

berhubungan dengan hambatan 

individu dibuktikan dengan: 

DS: 

- Keluarga pasien 

mengatakan kalau ingin 

sesuatu menggunakan 

bahasa tubuh (non verbal) 

DO: 

- Pasien tidak mampu 

berbicara 

- Pasien tampak 

memperhatikan dan 

mendengarkan lawan 

bicara 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 3 x 24 

jam makan komunikasi 

verbal meningkat dengan 

kriteria hasil: 

- Kemampuan 

mendengarkan 

meningkat  

- Kesesuaian 

ekspresi wajah / 

tubuh meningkat  

- Respon perilaku 

meningkat  

I.13492 Promosi Komunikasi :Defisit 

Bicara  

Observasi  

1. Monitor kecepatan, tekanan, 

kuantitas, volume dan diksi bicara 

2. Monitor perilaku emosional dan 

fisik sebagai bentuk komunikasi 

Terapeutik 

1. Gunakan metode komunikasi  (mis. 

mutu berkedip, isyarat tangan) 

2.  Sesuaikan gaya komunikasi 

dengan kebutuhan (mis. berdiri 

didepan pasien, meminta bantuan 

keluarga untuk memahami ucapan 

pasien 

I.13492 Promosi Komunikasi :Defisit 

Bicara  

Observasi  

1. Untuk memantau kemampuan 

bicara pasien 

2. Untuk mengetahui mood pasien 

dan untuk memantau perilaku  

emosional pasien dalam bentuk 

komunikasi non verbal  

Terapeutik 

1. Agar terjalin komunikasi efektif 

dengan bahasa non verbal 

2. Agar terjalin BHSP dengan pasien 

Edukasi 

1. Agar pasien  mau mencoba bicara 
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No Diagnosis Luaran Intervensi Rasional 

- Pasien tampak tidak 

mampu menggunakan 

bahasa verbal 

 

Edukasi 

1. Anjurkan berbicara perlahan 

Kolaborasi 

1. Rujuk keahli patologi bicara atau 

terapis   

perlahan-lahan 

Kolaborasi 

1. Salah satu fungsi perawat adalah 

kolaboratif (interdependent)  

 

4.4 Implementasi Keperawatan 

Tabel 4.19 
No Diagnosis Hari/Tgl/ 

Jam 
Implementasi  hari 1 

Hari/Tgl/ 

Jam  

Implementasi  hari 2 Hari/Tgl/ 

Jam 

Implementasi  hari 3 

1 Bersihan 

Jalan 

Napas 

Tidak 

Efektif  

 

 

Selasa, 

17/01/23 

21.00 

 

 

 

 

 

 

21. 02  

 

 

 

 

21.05 

I.01011 Manajemen Jalan 

Napas  

Observasi  

1. Memonitor pola napas  

Hasil: Pasien tampak 

sesak, pasien 

menggunakan otot bantu 

pernapasan. Frekuensi 

napas: 50 kali/menit 

Saturasi oksigen 98%. 

Pola napas tampak cepat  

2. Memonitor bunyi napas 

tambahan  

Hasil: terdengar bunyi 

suara napas tambahan 

(ronkhi)  

3. Memonitor sputum  

  

 

 

Rabu, 

18/01/23 

22.00 

 

 

 

 

21. 05  

 

 

 

 

21.10 

 

I.01011 Manajemen 

Jalan Napas   

Observasi   

1. Memonitor pola napas  

Hasil: Pola napas pasien 

tampak cepat, pasien 

tampak sesak mulai 

berkurang, pasien 

menggunakan otot 

bantu pernapasan 

2. Memonitor bunyi napas 

tambahan  

Hasil: terdengar bunyi 

suara napas tambahan 

(ronkhi)  

3. Memonitor sputum  

Hasil: Keluarga pasien 

 

 

 

Jum’at, 

21/01/23 

18.00 

 

 

 

 

 

18.05 

 

 

 

 

 

I.01011 Manajemen 

Jalan Napas   

Observasi   

1. Memonitor pola napas  

Hasil: Pola napas 

pasien tampak mulai 

membaik (tidak terlalu 

cepat) , pasien tampak 

sesak mulai berkurang, 

upaya kedalaman 

napas mulai berkurang  

2. Memonitor bunyi 

napas tambahan  

Hasil: terdengar bunyi 

suara napas tambahan 

(ronkhi) , suara ronkhi 

terdengar pada lobus 
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No Diagnosis Hari/Tgl/ 

Jam 
Implementasi  hari 1 

Hari/Tgl/ 

Jam  

Implementasi  hari 2 Hari/Tgl/ 

Jam 

Implementasi  hari 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 

18/01/23 

07.00  

 

 

 

 

07.00 

 

 

 

07.05 

 

 

 

 

 

07.35 

 

 

 

Hasil: keluarga pasien 

mengatakan lendirnya 

tidak keluar, pasien 

sering batuk-batuk tapi 

lendirnya tidak keluar. 

Setelah dilakukan 

nebulizer dengan terapi 

up peppermint pasien 

batuk dan lendir keluar 

sebanyak ± 2 cc 

Terapeutik  

1. Memposisikan semi 

fowler/ fowler 

Hasil: pasien tampak 

berbaring menghadap ke 

kiri. Keluarga pasien 

menolak anaknya di 

posisikan semi fowler  

2. Memberikan oksigen  

Hasil: Terpasang 

oksigen menggunakan 

kanul nasal 2 L/ Menit  

3. Memberikan  nebulisasi  

Hasil: Tampak pasien 

kurang nyaman. Keluar 

dahak . pasien tampak 

batuk tetapi tidak keluar 

dahak 

4. Memberikan terapi 

aroma peppermint  

Hasil: pasien tampak 

kurang nyaman 

 

 

 

Kamis, 

19/01/23 

07.00 

 

 

 

 

 

 

07.00 

 

 

 

07.05 

 

 

 

 

07.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mengatakan lendir 

pasien sudah mulai 

keluar. 

Terapeutik  

1. Memposisikan semi 

fowler/ fowler 

Hasil: Pasien tampak 

berbaring mengarah  ke 

sebelah kiri. Saat akan 

dilakukan nebulisasi 

pasien dibantu 

keluarganya duduk  

2. Memberikan oksigen  

Hasil: Terpasang 

oksigen menggunakan 

kanul nasal 2 L / Menit  

3. Memberikan  nebulisasi  

Hasil: pasien tampak 

kurang nyaman saat 

nebulisasi.(Nebuventoli

n + NaCl 2 cc) 

4. Memberikan terapi 

aroma peppermint  

Hasil: Tampak pasien 

mulai nyaman 

menggunakan terapi uap 

aroma peppermint RR 

sebelum diberikan 

terapi: 48 x / menit .RR 

seelah diberikan terapi : 

40 x / menit. Saturasi 

oksigen: 98% 

 

18.08 

 

 

 

 

20.00 

 

 

 

 

20.00 

 

 

 

20.05 

 

 

 

 

 

 

 

20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanan dan kiri pasien  

3. Memonitor sputum  

Hasil: batuk pasien 

bekrurang , produksi 

sputum  berkurang  

Terapeutik    

1. Memposisikan semi 

fowler/ fowler 

Hasil: pasien tampak 

mampu duduk dibantu 

keluarganya  

2. Memberikan oksigen  

Hasil: Terpasang 

oksigen menggunakan 

kanul nasal 2 L / Menit  

3. Memberikan  

nebulisasi   

Hasil: pasien tampak 

kurang nyaman saat 

nebulisasi. 

(Nebuventolin + NaCl 

2 cc) tampak sesak 

berkurang  

4. Memberikan terapi 

aroma peppermint  

Hasil: Tampak pasien 

mulai nyaman 

menggunakan terapi 

uap aroma peppermint. 

RR sebelum diberikan 

terapi: 40 x / menit . 

RR setelah diberikan 
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No Diagnosis Hari/Tgl/ 

Jam 
Implementasi  hari 1 

Hari/Tgl/ 

Jam  

Implementasi  hari 2 Hari/Tgl/ 

Jam 

Implementasi  hari 3 

 

 

 

 

 

 

 

Sel, 

17/01/23 

 

21.03 

 

 

 

 

 

 

 

Sel, 

17/01/23 

 

23.00 

 

 

 

diberikan terapi uap 

aroma peppermint RR 

sebelum terapi: 46 

x/menit . setelah terapi : 

44 x/menit. Saturasi 

seblum terapi 95%. 

Setelah terapi: 98%.  

Edukasi  

1. Mengajarkan teknik 

batuk efektif 

Hasil: tampak Keluarga 

pasien mengerti cara 

batuk efektif. Tampak 

pasien belummengerti 

cara batuk efektif, 

tampak pasien sulit 

melakukan batuk, lendir 

selalu ditelan kembali  

Kolaborasi 

1. Pemberian bronkodilator

, ekspektoran, mukolitik, 

jika perlu.  

Hasil: memberikan obat 

cefatoxime 730 mg dan 

Gentamycin 35 mg  

 

 

07.35 

 

 

 

 

 

Kamis, 

19/01/23 

07.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukasi  

1. Mengajarkan teknik 

batuk efektif 

Hasil: pasien tampak 

bisa batuk tapi sulit 

mengeluarkan lendir di 

tenggorokannya 

Kolaborasi 

1. Pemberian bronkodilato

r, ekspektoran, mukoliti

k, jika perlu.  

Hasil: memberikan obat 

cefatoxime 750 mg dan 

Gentamycin 35 mg 

 

 

 

20.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapi : 34 x / menit. 

Saturasi oksigen: 99% 

Edukasi  

1. Mengajarkan teknik 

batuk efektif 

Hasil:pasien tampak 

sulit mengeluarkan 

lendir di 

tenggorokannya 

dengan teknik batuk 

efektif  

Kolaborasi 

1. Pemberian bronkodilat

or, ekspektoran,,mukol

itik, jika perlu.  

Hasil: memberikan 

obat cefatoxime 750 

mg dan Gentamycin 35 

mg 

2 Defisit 

Nutrisi  

 

 

Selasa, 

17/01/23 

23.00 

 

 

I.03126 Pemberian 

Makanan Enteral  

Observasi  

1. Memeriksa posisi 

nasogastric tube (NGT) 

dengan memeriksa 

residu lambung  

 

 

Kamis, 

19/01/23 

06.00 

 

 

I.03126 Pemberian 

Makanan Enteral  

Observasi  

1. Memeriksa posisi 

nasogastric tube (NGT) 

dengan memeriksa 

residu lambung  

 

 

Jum’at, 

21/01/23 

19.00 

 

 

I.03126 Pemberian 

Makanan Enteral  

Observasi  

1. Memeriksa posisi 

nasogastric tube 

(NGT) dengan 

memeriksa residu 

https://perawat.org/materi-edukasi-obat-bronkodilator/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-bronkodilator/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-ekspektoran/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-mukolitik/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-bronkodilator/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-bronkodilator/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-ekspektoran/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-mukolitik/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-mukolitik/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-bronkodilator/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-bronkodilator/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-ekspektoran/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-mukolitik/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-mukolitik/
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No Diagnosis Hari/Tgl/ 

Jam 
Implementasi  hari 1 

Hari/Tgl/ 

Jam  

Implementasi  hari 2 Hari/Tgl/ 

Jam 

Implementasi  hari 3 

 

 

 

 

23.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06 

 

 

 

 

23.07 

 

 

 

 

23.10 

 

 

 

 

23.10 

 

 

Hasil: Tampak tidak ada 

residu lambung , pasien 

tampak kurang nyaman 

dipasangkan NGT 

2. Melakukan monitoring 

rasa penuh, mual, 

muntah 

Hasil: selama pemberian 

nutrisi melalui NGT 

tidak ada distendeed 

abdomen, tidak ada 

muntah ,pasien kadang 

mual   

Terapeutik 

1. Menggunakan teknik 

bersih dalam pemberian 

makanan via Selang  

Hasil: selang NGT 

tampak bersih 

2. Meninggikan kepala 30-

45° derajat selama 

pemberian makanan 

Hasil: Kepala pasien 

ditinggikan 30
o 

3. Mengukur residu 

sebelum pemberian 

makanan 

Hasil: tidak ada residu 

lambung   

4. Melakukan irigasi selang 

dengan 30 ml setelah 

pemberian dan sebelum 

 

 

 

 

06.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06 

 

 

 

 

 

 

06.07 

 

 

 

 

06.07 

 

 

 

 

06.10 

Hasil: Tampak tidak ada 

residu lambung sebelum 

pemberian susu melalui 

NGT  

2. Melakukan monitoring 

rasa penuh, mual, 

muntah. 

Hasil: selama 

pemberian nutrisi 

melalui NGT tidak ada 

distendeed abdomen, 

tidak ada muntah, tidak 

ada mual  

Terapeutik 

1. Menggunakan teknik 

bersih dalam pemberian 

makanan via Selang  

Hasil: selang NGT 

tampak bersih sebelum 

dan setelah pemberian 

susu melalui NGT  

2. Meninggikan kepala 30-

45° derajat selama 

pemberian makanan 

Hasil: Kepala pasien 

ditinggikan 30
o 

3. Mengukur residu 

sebelum pemberian 

makanan 

Hasil: tidak ada residu 

lambung   

4. Melakukan irigasi 

 

 

 

 

 

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10 

 

 

 

 

 

 

 

19.11 

 

 

 

 

19.12 

 

 

 

lambung  

Hasil: Tampak tidak 

ada residu lambung 

sebelum pemberian 

susu melalui NGT  

2. Melakukan monitoring 

rasa penuh, mual, 

muntah 

Hasil: selama 

pemberian nutrisi 

melalui NGT tidak ada 

distendeed abdomen, 

tidak ada muntah, 

tidak ada mual  

Terapeutik 

1. Menggunakan teknik 

bersih dalam 

pemberian makanan 

via Selang  

Hasil: selang NGT 

tampak bersih setelah 

pemberian susu 

melalui NGT  

2. Meninggikan kepala 

30-45° derajat selama 

pemberian makanan 

Hasil: Kepala pasien 

ditinggikan 30
o 

3. Mengukur residu 

sebelum pemberian 

makanan 

Hasil: tidak ada residu 
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No Diagnosis Hari/Tgl/ 

Jam 
Implementasi  hari 1 

Hari/Tgl/ 

Jam  

Implementasi  hari 2 Hari/Tgl/ 

Jam 

Implementasi  hari 3 

 

 

 

 

 

23.12 

 

 

 

 

 

 

 

23.12 

pemberian makanan 

intermiten 

Hasil: tampak tidak ada 

sisa susu dan jus  

Edukasi 

1. Menjelaskan tujuan dan 

langkah- langkah 

prosedur 

Hasil: Keluarga pasien 

mengerti prosedur NGT 

tetapi belum berani 

melakukannya sendiri  

Kolaborasi 

1. Melakukan kolaborasi 

pemberian jenis dan 

jumlah makanan enteral 

Hasil: memberikan 

Susu: 6 x 50 mL , bubur 

saring : 1 x 150 mL 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.15 

 

 

 

 

selang dengan 30 ml 

setelah pemberian dan 

sebelum pemberian 

makanan intermiten 

Hasil: melakukan irigasi 

pada selang NGT 

sebanyak 25 cc 

menggunakan air 

mineral, tampak selang 

NGT bersih  

Edukasi 

1. Menjelaskan tujuan dan 

langkah- langkah 

prosedur 

Hasil: keluarga 

mengerti cara 

pemberian nutrisi 

melalui NGT, Keluarga 

pasien mengatakan bisa 

mencampur serbuk susu 

dengan air. Keluarga 

belum mandiri 

memberikan susu dan 

bubur saring  

Kolaborasi 

1. Melakukan kolaborasi 

pemberian jenis dan 

jumlah makanan enteral 

Hasil: memberikan: 

Susu: 6 x 50 mL , bubur 

saring : 1 x 150 mL 

 

 

19.13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.15 

 

lambung   

4. Melakukan irigasi 

selang dengan 30 ml 

setelah pemberian dan 

sebelum pemberian 

makanan intermiten 

Hasil: melakukan 

irigasi pada selang 

NGT sebanyak 25 cc 

menggunakan air 

mineral, selang NGT 

tampak bersih  

Edukasi 

1. Menjelaskan tujuan 

dan langkah- langkah 

prosedur 

Hasil: keluarga 

menerima dan 

mengetahui cara 

pemberian NGT tetapi 

keluarga mengatakan 

agar lebih aman lebih 

bai dilakukan oleh 

perawat.  

Kolaborasi 

1. Melakukan kolaborasi 

pemberian jenis dan 

jumlah makanan 

enteral 

Hasil: memberikan: 

Susu: 6 x 50 mL 
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No Diagnosis Hari/Tgl/ 

Jam 
Implementasi  hari 1 

Hari/Tgl/ 

Jam  

Implementasi  hari 2 Hari/Tgl/ 

Jam 

Implementasi  hari 3 

 

3 Gangguan 

Mobilitas 

Fisik 

 

 

Rabu, 

18/01/23 

07.00 

 

 

 

 

 

07.05 

 

 

 

 

 

 

07.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.40 

I. 05173 Dukungan 

Mobilisasi   

Observasi  

1. Mengidentifikasi adanya 

nyeri atau keluhan fisik 

lainnya  

Hasil: pasien mengeluh 

sesak jika terlalu banyak 

bergerak. Tampak 

pasien sulit bergerak 

2. Mengidentifikasi 

toleransi fisik 

melakukan pergerakan  

Hasil: tampak tangan 

kiri pasien tidak bisa 

bergerak  

Terapeutik 

1. Melibatkan keluarga 

untuk membantu pasien 

dalam meningkatkan 

pergerakan  

Hasil: keluarga pasien 

tampak membantu  

pasien memenuhi 

kebutuhan pasien. Saat 

dilakukan nebulisasi 

Keluarga pasien 

membantu pasien duduk  

Edukasi 

1. Mengajarkan mobilisasi 

sederhana yang harus 

 

 

Kamis, 

19/01/23 

07.40 

 

 

 

 

 

 

07.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.50 

I. 05173 Dukungan 

Mobilisasi   

Observasi  

1. Mengidentifikasi 

adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya  

Hasil: pasien tampak 

sulit bergerak. Tangan 

kiri pasien tidak bisa 

digerakkan  

2. Mengidentifikasi 

toleransi fisik 

melakukan pergerakan  

Hasil: pasien tampak 

lemah, tangan kiri tidak 

bisa digerakkan tampak 

ekstremitas bawah 

lemah  

Terapeutik 

1. Melibatkan keluarga 

untuk membantu pasien 

dalam meningkatkan 

pergerakan  

Hasil: Keluarga pasien 

membantu pasien duduk 

dan membantu pasien 

mengganti baju 

Edukasi 

1. Mengajarkan mobilisasi 

sederhana yang harus 

dilakukan (mis. duduk 

 

 

Jum’at, 

21/01/23 

15.00 

 

 

 

15.05 

 

 

 

 

 

 

 

15.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.08  

I. 05173 Dukungan 

Mobilisasi   

Observasi  

1. Mengidentifikasi 

adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya  

Hasil: Pasien tidak 

mengeluh nyeri.  

2. Mengidentifikasi 

toleransi fisik 

melakukan pergerakan  

Hasil: Tangan kiri 

tidak bisa digerakkan 

tampak ekstremitas 

bawah lemah  

Terapeutik 

1. Melibatkan keluarga 

untuk membantu 

pasien dalam 

meningkatkan 

pergerakan  

Hasil: keluarga pasien 

membantu pasien 

duduk dan berbaring 

Edukasi 

1. Mengajarkan 

mobilisasi sederhana 

yang harus dilakukan 

(mis. duduk ditempat 

tidur, duduk di sisi 

tempat tidur, pindah 
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No Diagnosis Hari/Tgl/ 

Jam 
Implementasi  hari 1 

Hari/Tgl/ 

Jam  

Implementasi  hari 2 Hari/Tgl/ 

Jam 

Implementasi  hari 3 

dilakukan (mis. duduk 

ditempat tidur, duduk di 

sisi tempat tidur, pindah 

dari tempat tidur ke 

kursi) 

Hasil: pasien tidak bisa 

duduk sendiri 

ditempat tidur, duduk di 

sisi tempat tidur, pindah 

dari tempat tidur ke 

kursi) 

Hasil: pasien bedrest 

pasien tidak bisa duduk 

sendiri    

dari tempat tidur ke 

kursi) 

Hasil: pasien badrest 

pasien tidak bisa 

duduk sendiri   

 

4 Gangguan 

Komunikas

i Verbal 

 

 

 

Selasa, 

17/01/23 

07.45 

 

 

 

 

 

 

 

07.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.13492 Promosi 

Komunikasi :Defisit 

Bicara   

Observasi  

1. Melakukan monitoring 

kecepatan, tekanan, 

kuantitas, volume dan 

diksi bicara 

Hasil: pasien tidak bisa 

bicara, pasien hanya bisa 

merengek berkata”aaa” 

ketika merasa tidak 

nyaman 

2. Melakukan monitoring 

perilaku emosional dan 

fisik sebagai bentuk 

komunikasi 

Hasil: pasien tampak  

berteriak saat dilakukan 

nebulisasi  dan terapi 

uap pasien merasa tidak 

nyaman. Keluarga 

pasien mengatakan 

pasien sudah lama tidak 

bisa berbicara  

 

 

 

Rabu, 

18/01/23 

22.00 

 

 

 

 

 

 

 

22.10 

 

 

 

 

 

 

 

Kamis, 

19/01/23 

07.50 

 

I.13492 Promosi 

Komunikasi :Defisit 

Bicara  

Observasi  

1. Melakukan monitoring 

kecepatan, tekanan, 

kuantitas, volume dan 

diksi bicara 

Hasil: pasien tidak bisa 

bicara, kecepatan bicara 

kurang, pasien sesekali 

berteriak ketika merasa 

tidak nyaman  

2. Melakukan monitoring 

perilaku emosional dan 

fisik sebagai bentuk 

komunikasi 

Hasil: pasien terdengar 

berteriak pada saat 

dipasangkan NGT  

Terapeutik 

1. Menggunakan metode 

komunikasi  (mis. mutu 

berkedip, isyarat 

tangan) 

 

 

 

Jum’at, 

21/01/23 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

19.10 

 

 

I.13492 Promosi 

Komunikasi :Defisit 

Bicara  

Observasi  

1. Melakukan monitoring 

kecepatan, tekanan, 

kuantitas, volume dan 

diksi bicara 

Hasil: selama 

melakukan komunikasi 

dengan pasien tampak 

pasien tidak bisa 

bicara, kecepatan 

bicara kurang,  

2. Melakukan monitoring 

perilaku emosional dan 

fisik sebagai bentuk 

komunikasi 

Hasil: pasien tampak 

tenang saat diajak 

berkomunikasi  

Terapeutik 

1. Menggunakan metode 

komunikasi  (mis. 

mutu berkedip, isyarat 
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No Diagnosis Hari/Tgl/ 

Jam 
Implementasi  hari 1 

Hari/Tgl/ 

Jam  

Implementasi  hari 2 Hari/Tgl/ 

Jam 

Implementasi  hari 3 

 

07.50 

 

 

 

 

 

 

07.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.55 

 

Terapeutik  

1. Menggunakan metode 

komunikasi  (mis. mutu 

berkedip, isyarat tangan) 

Hasil: Keluarga pasien 

mengatakan jika pasien 

ingin sesuatu pasien 

menunjuk   

2. Menyesuaikan gaya 

komunikasi dengan 

kebutuhan (mis. berdiri 

didepan pasien, meminta 

bantuan keluarga untuk 

memahami ucapan 

pasien 

Hasil: Keluarga pasien 

membantu kami 

berbicara dengan pasien  

Edukasi 

1. Menganjurkan berbicara 

perlahan 

Hasil: pasien tampak 

selalu berusaha 

berbicara . 

Kolaborasi 

1. Melakukan rujukan ke 

ahli patologi bicara atau 

terapis 

Hasil: Tidak dilakukan 

rujuk ke terapis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.55 

 

Hasil: saat diajak 

bekromunikasi pasien 

harus dalam  keadaan 

tenang. Keluarga pasien 

mengatakan jika pasien 

ingin sesuatu pasien 

menunjuk. Keluarga 

pasien mengatakan saat 

pasien menjauhkan 

tangannya pasien tidak 

setuju, 

2. Menyesuaikan gaya 

komunikasi dengan 

kebutuhan (mis. berdiri 

didepan pasien, 

meminta bantuan 

keluarga untuk 

memahami ucapan 

pasien 

Hasil: pasien tidak bisa 

berkomunikasi karena 

kesulitan  berbicara. 

Pasien menjawab 

pertanyaan dengan 

gerakan mata. Saat 

pasien setuju pasien 

mengedipkan mata  

Edukasi 

1. Menganjurkan berbicara 

perlahan 

Hasil: pasien tampak 

selalu berusaha 

 

 

 

 

 

 

19.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.15 

 

 

 

 

 

 

 

19.15 

 

 

 

 

 

tangan) 

Hasil: Pasien tampak 

menunjuk air oksigen 

yang hampir habis dan 

pasien  mampu 

melakukan “tos” , 

2. Menyesuaikan gaya 

komunikasi dengan 

kebutuhan (mis. berdiri 

didepan pasien, 

meminta bantuan 

keluarga untuk 

memahami ucapan 

pasien 

Hasil: Saat pasien 

setuju pasien 

mengedipkan mata  

Edukasi 

1. Menganjurkan 

berbicara perlahan 

Hasil: pasien tampak 

selalu berusaha 

berbicara. Pasien 

sudah sejak lama tidak 

bisa berbicara  

Kolaborasi 

1. Melakukan rujukan ke 

ahli patologi bicara 

atau terapis 

Hasil: Tidak dilakukan 

rujuk ke terapis 
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No Diagnosis Hari/Tgl/ 

Jam 
Implementasi  hari 1 

Hari/Tgl/ 

Jam  

Implementasi  hari 2 Hari/Tgl/ 

Jam 

Implementasi  hari 3 

berbicara. Pasien sudah 

sejak lama tidak bisa 

berbicara  

Kolaborasi 

1. Melakukan rujukan ke 

ahli patologi bicara atau 

terapis 

Hasil: Tidak dilakukan 

rujuk ke terapis 

 

 

 

 

 

 

19.15 
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4.5 Evaluasi Keperawatan  

 

Tabel 4.20 
No Diagnosis Implementasi  hari 1 Implementasi  hari 2 Implementasi  hari 3 

1 Bersihan 

jalan napas 

tidak efektif 

Rabu, 18/01/2023 

Jam: 08.00   

S:Keluarga pasien mengatakan pasien 

masih sesak dan banyak lendir di 

tenggorokannya tetapi lendir belum 

keluar 

O: Pasien tampak sesak, terdengar bunyi 

suara napas tambahan (ronkhi), sputum 

belum keluar, pasien tampak gelisah, , 

pasien tampak belum mampu 

melakukan batuk efektif, frekuensi 

napas cepat, pola napas cepat 

A: Masalah bersihan jalan napas belum 

teratasi  

P: lanjutkan intervensi  

I.01011 Manajemen Jalan Napas  

Observasi  

1. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas tambahan 

(misalnya: gurgling, mengi, wheezing, 

ronchi kering) 

3. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) 

Terapeutik 

1. Posisikan semi-fowler atau fowler 

2. Berikan oksigen, jika perlu 

3. Berikan nebulisasi  

4. Berikan terapi aromaterapi 

Kamis, 19/01/2023 

Jam: 08.00 WITA  

S:Keluarga pasien mengatakan pasien 

masih sesak, keluar sedikit lendir  

O:Tampak pasien masih sesak, batuk dan 

gelisah. Lendir sudah keluar. Frekuensi 

napas cepat , pola napas cepat  

A:Masalah bersihan jalan napas belum 

teratasi  

P: Lanjutkan intervensi  

I.01011 Manajemen Jalan Napas  

Observasi  

1. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas tambahan 

(misalnya: gurgling, mengi, wheezing, 

ronchi kering) 

3. Monitor sputum (jumlah, warna, 

aroma) 

Terapeutik 

1. Posisikan semi-fowler atau fowler 

2. Berikan oksigen, jika perlu 

3. Berikan terapi aromaterapi 

“Peppermint” 

4. Berikan nebulisasi  

Edukasi 

1. Ajarkan Teknik batuk efektif 

Kolaborasi  

Jum’at 21/01/2023 

Jam: 21.00 WITA  

S:Keluarga pasien mengatakan pasien 

sudah tidak sesak 

O:Sesak pasien tampak berkurang, 

pasien mampu batuk, pasien sudah 

tidak gelisah. Lendir sudah keluar. 

Frekuensi napas membaik , pola napas 

membaik 

A:Masalah bersihan jalan napas belum 

teratasi  

P: Lanjutkan intervensi  

I.01011 Manajemen Jalan Napas  

Observasi  

1. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas tambahan 

(misalnya: gurgling, mengi, wheezing, 

ronchi kering) 

3. Monitor sputum (jumlah, warna, 

aroma) 

Terapeutik 

1. Posisikan semi-fowler atau fowler 

2. Berikan oksigen, jika perlu 

3. Berikan terapi aromaterapi 

“Peppermint” 

4. Berikan nebulisasi  

Edukasi 

https://perawat.org/sop-pemasangan-oksigen-nasal-kanul/
https://perawat.org/sop-pemasangan-oksigen-nasal-kanul/
https://perawat.org/sop-latihan-batuk-efektif/
https://perawat.org/sop-pemasangan-oksigen-nasal-kanul/
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No Diagnosis Implementasi  hari 1 Implementasi  hari 2 Implementasi  hari 3 

“Peppermint” 

Edukasi 

1. Ajarkan Teknik batuk efektif 

Kolaborasi 

1. Pemberian bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu 

1.Pemberian bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik,jika perlu    

1. Ajarkan Teknik batuk efektif 

Kolaborasi  

1.Pemberian bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik,jika perlu 

2 Defisit 

nutrisi 

Rabu, 18/01/2023 

Jam: 08.00 WITA 

S:Keluarga pasien mengatakan pasien 

tidak nafsu makan, Keluarga pasien 

mengatakan pasien dipasangkan NGT 

karena tidak nafsu makan  

O:Pasien tampak tidak ingin makan, sikap 

pasien terhadap pemasangan NGT 

tampak pasien gelisah  

A:Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi  

I.03126 Pemberian Makanan Enteral  

Observasi  

1. Periksa posisi nasogastric tube (NGT) 

dengan memeriksa residu lambung atau 

mengauskultasi hembusan udara 

2. Monitor rasa penuh, mual, muntah 

Terapeutik 

1. Gunakan teknik bersih dalam pemberian 

makanan via Selang  

2. Tinggikan kepala 30-45° derajat selama 

pemberian makanan 

3. Ukur residu sebelum pemberian 

makanan 

4.  Irigasi selang dengan 30 ml setelah 

pemberian dan sebelum pemberian 

makanan intermiten 

Kamis, 19/01/2023 

Jam 08.00 WITA  

S:Keluarga pasien mengatakan pasien 

suka melepas memengang selang NGT  

O:Sikap pasien terhadap pemberian 

makanan melalui  NGT pasien tampak 

selama pemberian nutrisi  (susu) pasien 

tampak tenang, keinginan untuk 

meningkatkan nutrisi sedikit membaik,  

A:Masalah defisit nutrisi belum teratasi   

P: Lanjutkan intervensi  

I.03126 Pemberian Makanan Enteral  

Observasi  

1. Periksa posisi nasogastric tube (NGT) 

dengan memeriksa residu lambung atau 

mengauskultasi hembusan udara 

2. Monitor rasa penuh, mual, muntah 

Terapeutik 

1. Gunakan teknik bersih dalam pemberian 

makanan via Selang  

2. Tinggikan kepala 30-45° derajat selama 

pemberian makanan 

3. Ukur residu sebelum pemberian 

makanan 

4.  Irigasi selang dengan 30 ml setelah 

pemberian dan sebelum pemberian 

makanan intermiten 

Jum’at, 21/01/2023 

Jam 21.00 WITA  

S: - 

O:sikap pasien terhadap pemberian 

makanan melalui  NGT pasien tampak 

selama pemberian nutrisi  (susu) 

pasien tampak tenang, keinginan untuk 

meningkatkan nutrisi sedikit membaik, 

pasien tampak ingin makan biskut   

A: Masalah defisit nutrisi belum teratasi   

P: Lanjutkan intervensi  

I.03126 Pemberian Makanan Enteral  

Observasi  

1. Periksa posisi nasogastric tube (NGT) 

dengan memeriksa residu lambung 

atau mengauskultasi hembusan udara 

2. Monitor rasa penuh, mual, muntah 

Terapeutik 

1. Gunakan teknik bersih dalam 

pemberian makanan via Selang  

2. Tinggikan kepala 30-45° derajat 

selama pemberian makanan 

3. Ukur residu sebelum pemberian 

makanan 

4.  Irigasi selang dengan 30 ml setelah 

pemberian dan sebelum pemberian 

makanan intermiten 

https://perawat.org/sop-latihan-batuk-efektif/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-bronkodilator/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-ekspektoran/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-mukolitik/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-bronkodilator/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-ekspektoran/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-mukolitik/
https://perawat.org/sop-latihan-batuk-efektif/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-bronkodilator/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-ekspektoran/
https://perawat.org/materi-edukasi-obat-mukolitik/
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No Diagnosis Implementasi  hari 1 Implementasi  hari 2 Implementasi  hari 3 

Edukasi 

1. Jelaskan tujuan dan langkah- langkah 

prosedur 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian jenis dan jumlah  

    makanan enteral 

 

Edukasi 

1. Jelaskan tujuan dan langkah- langkah 

prosedur 

Kolaborasi 

 1. Kolaborasi pemberian jenis dan jumlah 

    makanan enteral 

Edukasi  

1. Jelaskan tujuan dan langkah- langkah 

prosedur 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian jenis dan 

jumlah makanan enteral    

 

3 Gangguan 

mobilitas 

fisik 

Rabu, 18/01/2023 

Jam: 08.00 WITA  

S:Keluarga pasien mengatakan pasien sulit 

bergerak 

O:Pergerakan ekstremitas atas terbatas dan 

ekstremitas bawah menurun. Rentang 

gerak (ROM) terbatas.  Tampak pasien 

dibantu keluarga mengganti baju 

Kekuatan otot: lemah  

    2         5 

   

    4         4 

A:Masalah gangguan mobilitas fisik 

belum teratasi   

P: Lanjutkan intervensi  

I. 05173 Dukungan Mobilisasi  

Observasi  

1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan 

fisik lainnya  

2. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan  

Terapeutik 

1. Libatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan pergerakan 

Edukasi  

1.Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus 

Kamis, 19/01/2023  

08.00 WITA  

S:Pasien mengeluh sesak saat terlalu 

banyak bergerak, pasien tidak menyukai 

menggunakan NGT 

O:Pasien tampak lemah, pasien sulit 

bergerak, kekuatan otot lemah. 

Pergerakan ekstremitas terbatas, 

Rentang gerak terbatas. 

Kekuatan otot:  

2      5 

 

4       4 

 

A:Masalah gangguan mobilitas fisik 

belum teratasi  

P:Lanjutkan intervensi  

I. 05173 Dukungan Mobilisasi  

Observasi  

1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan 

fisik lainnya  

2. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan  

Terapeutik 

1. Libatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan pergerakan 

Jum’at 21/01/2023  

21.00 WITA  

S:Pasien mengeluh sulit menggerakkan 

tangan kirinya  

O:Pasien tampak lemah, pasien sulit 

bergerak, kekuatan otot lemah. 

Pergerakan ekstremitas terbatas, 

Rentang gerak terbatas. 

Kekuatan otot:  

 2         5 

 

 4         4 

 

A:Masalah gangguan mobilitas fisik 

belum teratasi  

P: Lanjutkan intervensi  

 

I. 05173 Dukungan Mobilisasi  

Observasi  

1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan 

fisik lainnya  

2. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan  

Terapeutik 

1. Libatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan 
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No Diagnosis Implementasi  hari 1 Implementasi  hari 2 Implementasi  hari 3 

dilakukan (mis. duduk ditempat tidur, 

duduk di sisi tempat tidur, pindah dari 

tempat tidur ke kursi) 

Edukasi  

1.Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus 

dilakukan (mis. duduk ditempat tidur, 

duduk di sisi tempat tidur, pindah dari 

tempat tidur ke kursi) 

pergerakan 

Edukasi  

1.Ajarkan mobilisasi sederhana yang 

harus dilakukan (mis. duduk ditempat 

tidur, duduk di sisi tempat tidur, 

pindah dari tempat tidur ke kursi) 

4 Gangguan 

komunikasi 

verbal 

Rabu.18/01/2023 

Jam: 08.00 WITA  

S:Keluarga pasien mengatakan pasien 

tidak bisa berbicara dengan jelas  

O:Tampak pasien menyimak dan 

mendengarkan  lawan bicara saat diajak 

berkomunikasi.  Pasien menggunakan 

bahasa isyarat seperti berkedip , respon 

perilaku pasien tampak kurang nyaman 

dengan keberadaan perawat  

A:Masalah gangguan komunikasi verbal 

belum teratasi  

P: Lanjutkan intervensi  

I.13492 Promosi Komunikasi :Defisit 

Bicara  

Observasi  

1. Monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, 

volume dan diksi bicara 

2. Monitor perilaku emosional dan fisik 

sebagai bentuk komunikasi 

Terapeutik 

1. Gunakan metode komunikasi  (mis. 

mutu berkedip, isyarat tangan) 

2.  Sesuaikan gaya komunikasi dengan 

kebutuhan (mis. berdiri didepan pasien, 

meminta bantuan keluarga untuk 

memahami ucapan pasien 

Kamis, 19/01/2023  

Jam 08.00 WITA  

S:Pasien berteriak saat merasa tidak 

nyaman, kemampuan berbicara pasien 

kurang  

O:Terdengar suara tangisan pasien saat 

keinginannya  tidak dipenuhi , pasien 

mampu mendengarkan dan memberikan 

feedback pada lawan bicara, pasien 

mampu menggunakan bahasa tubuh, 

respon perilaku terhadap perawat 

membaik,pasien sudah mampu diajak 

komunikasi  

A:Masalah gangguan komuniksi verbal 

belum teratasi  

P:Lanjutkan intervensi   

 

I.13492 Promosi Komunikasi :Defisit 

Bicara  

Observasi  

1. Monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, 

volume dan diksi bicara 

2. Monitor perilaku emosional dan fisik 

sebagai bentuk komunikasi 

Terapeutik 

1. Gunakan metode komunikasi  (mis. 

mutu berkedip, isyarat tangan) 

Jum’at, 21/01/2023  

Jam 21.00 WITA  

S: -  

O:Pasien mampu mendengarkan dan 

memberikn feedbak pada lawan bicara, 

pasien mampu menggunakan bahasa 

tubuh, respon perilaku terhadap 

perawat membaik,pasien sudah 

mampu diajak komunikasi  

A:Masalah gangguan komuniksi verbal 

belum teratasi  

P: Lanjutkan intervensi  

I.13492 Promosi Komunikasi :Defisit 

Bicara  

Observasi  

1. Monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, 

volume dan diksi bicara 

2. Monitor perilaku emosional dan fisik 

sebagai bentuk komunikasi 

Terapeutik 

1. Gunakan metode komunikasi  (mis. 

mutu berkedip, isyarat tangan) 

2.  Sesuaikan gaya komunikasi dengan 

kebutuhan (mis. berdiri didepan 

pasien, meminta bantuan keluarga 

untuk memahami ucapan pasien 

Edukasi 
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No Diagnosis Implementasi  hari 1 Implementasi  hari 2 Implementasi  hari 3 

Edukasi 

1. Anjurkan berbicara perlahan 

Kolaborasi 

1. Rujuk ke ahli patologi bicara atau 

terapis 

2.  Sesuaikan gaya komunikasi dengan 

kebutuhan (mis. berdiri didepan pasien, 

meminta bantuan keluarga untuk 

memahami ucapan pasien  

Edukasi 

1. Anjurkan berbicara perlahan 

Kolaborasi 

1. Rujuk ke ahli patologi bicara atau 

terapis 

1. Anjurkan berbicara perlahan .         

Kolaborasi 

1. Rujuk ke ahli patologi bicara atau 

terapis 
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BAB V 

PEMBAHASAN    

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan    

5.1.1 Pengkajian keperawatan    

Adapun tujuan pelaksanaan asuhan keperawatan yaitu untuk 

menghasilkan asuhan keperawatan yang berkualitas dan mengatasi masalah 

dari pasien berdasarkan kebutuhan pasien. Adapun komponen awal proses 

asuhan keperawatan yakni pengkajian. Pelaksanaan proses asuhan 

keperawatan secara umum dapat bertujuan untuk menghasilkan asuhan 

keperawatan yang berkualitas sehingga berbagai masalah kebutuhan pasien 

dapat teratasi. Adapun komponen awal dalam keperawatan adalah pengkajian. 

Pengkajian keperawatan merupakan kegiatan pengumpulan data- data atau 

mendapatkan data yang akurat. Adapun yang dilakukan di tahap pengkajian 

yaitu pengumpulan data, validasi data dan klasifikasi pola atau masalah 

(Hidayat, 2021). 

Menurut (WHO, 2021) sebanyak 1,2 juta anak-anak menderita 

tuberculosis Adapun penyebab penyakit TB paru yakni bakteri atau kuman 

Mycobakterium tuberculosis  dan penyebaran bakteri ini melalui udara atau 

lewat udara. Tingginya kasus tuberculosis disebabkan karena penularan 

bakteri Tb melalui udara Pengkajian dilakukan diruang perawatan anak Al-

Kautsar RSUD Haji Makassar pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 11.00 

WITA. Pengkajian ini dilakukan pada An S dan ditambah data subjektif dari 
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keluarga An S berjenis kelamin laki-laki usia 11 tahun.  Adapun diagnosis 

medis pada An S adalah TB Paru (Tuberkulosis). Pasien mengeluh sesak dan 

batuk disertai lendir sejak  An S masuk ke rumah sakit dengan keluhan sesak 

sejak ± 1 bulan yang lalu. Keluarga pasien mengatakan pasien kesulitan 

mengeluarkan dahak, pasien mengeluh ada lendir di tenggorokan, pasien 

tampak sering batuk.    

Dari gejala yang dikeluhkan An S sesuai dengan teori dalam jurnal 

(Tamara et al., 2022) yang menyatakan bahwa Salah satu gejala Tuberkulosis 

yang mirip dengan penyakit lain adalah sesak napas. Pada TB paru ringan 

pasien belum merasakan sesak napas. Penyakit TB memiliki dijuluki “The 

Great Inmiator” yaitu penyakit yang memiliki kemiripan dengan berbagai 

penyakit lain dan gejalanya hampir sama. Selain sesak gejala yang hampir 

sama yaitu lemah dan demam . Batuk adalah salah satu gejala yang paling 

sering dikeluhkan pasien. 

Berdasarkan 14 kebutuhan dasar manusia yang telah dijelaskan oleh 

Henderson ada point yang berkaitan dengan penelitian ini yakni bernapas 

normal. Sedangkan pada penderita TB paru pasien tidak bisa bernapas secara 

normal. Berdasarkan data biografi menurut (Asman et al., 2022) pasien 

dengan TB Paru memiliki riwayat penyakit sebelumnya yaitu TB dan pernah 

melakukan pengobatan serta riwayat anggota TB. Berdasarkan pengkajian 

pada An S yaitu keluarga pasien tidak  menjelaskan secara detail pengobatan 

yang pernah dilakukan. Didapatkan kakek pasien mempunyai riwayat penyakit 

sesak.    
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Menurut (Utama, 2018) manifestasi klinis pada pasien tb dengan gejala 

respiratorik (sesak, batuk, batuk berdarah dan nyeri pada dada). Gejala 

sistemik (anoreksia, demam, keringat tengah malam, terjadi penurunan berat 

badan dan malaise). Gejala TB  ekstra paru semakin parah seperti batuk darah, 

muntah darah dan epistaksis. Dari kasus An S telah menunjukkan tanda dan 

gejala TB paru menurut (Utama, 2018), tetapi belum sampai pada gejala TB 

ekstra paru yaitu batuk darah. Gejala respiratorik  yang dirasakan An S dari 

teori yaitu batuk, sesak napas. Sedangkan gejala  sistemik yang dirasakan pada 

kasus An S yaitu anoreksia, penurunan BB dan malaise. Pada anak-anak akan 

sulit mengeluarkan dahaknya belum bisa batuk secara mandiri. Pada kasus An 

S gejala lain yang dirasakan yaitu hipersalivasi, ada pernapasan cuping hidung 

ada suara napas tambahan yaitu ronkhi, hasil pemeriksaan menunjukkan TB 

paru aktif . An S tidak dicampur dengan pasien lain karena menderita TB paru 

aktif.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di dapatkan masalah pada 

kebutuhan nutrisi yaitu data-datanya pasien mengeluh malas makan, tampak 

lemah, ada penurunan BB IMT 9.9 tampak bibir kering dan pecah-pecah, 

albumin 2.5 gr/dl, lila 11 cm  dan An S terpasang  NGT. Menurut (Asman et 

al., 2022) dalam teori pengkajian keperawatan menyatakan pasien dengan TB 

paru akan mengeluh nafsu makan menurun, ada rasa mual dan konjungtiva  

anemis, pemeriksaan penunjang yaitu Hb dan albumin. Pada kasus tidak ada 

kesenjangan antara teori dan kasus. Keluhan pasien pada kategori nutrisi  
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sesuai dengan teori. Pada kasus didapatkan nilai albumin tinggi, albumin 

tinggi menandakan adanya penyakit infeksi.  

Menurut (Asman et al., 2022) cairan elektrolit menandakan adanya 

keluhan mual dan muntah sehingga perlu dilakukan pemeriksaan penunjang 

seperti pemeriksaan ureum, kreatinin dan Na, K, Cl. Pada kasus An S perawat 

berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya telah melakukan pemeriksaan 

elektrolit dan didapatkan  hasil nilai natrium, kalium dan klorida rendah. 

(Natrium 123.7 mmol/L,  Kalium 2.95 mmol/L dan Clorida 95.2 mmol/L). 

Terdapat kesenjangan antara teori dan kasus. Pada kasus pasien kesulitan 

menggerakkan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah mengalami kelemahan. 

Kekuatan otot pasien lemah. Kesenjangan berikutnya An S kesulitan 

berbicara, An S hanya mampu menjawab pertanyaan melalui Bahasa non 

verbal seperti menggerakkan matanya. 

Penyakit TB paru merupakan penyakit yang menyerang sistem 

pernapasan. Manusia bernapas melalui hidung dan menghirup oksigen masuk 

ke dalam tubuh. Allah menciptakan tumbuhan dengan berbagai  macam 

manfaat. Salah satunya adalah tumbuhan hijau, pada tumbuhan hijau terdapat 

klorofil yang berperan dalam fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. 

Oksigen inilah yang diperukan tubuh dalam proses metabolism. Sebagaimana 

dalam QS Yasin/36: 80  

نْهُۨتوُْقِدُوْنَۨۨ  نْتُمْۨم ِ
َ
خْضَرِۨنَارًاۙۨفَاِذَآۨا

َ
ا
ْ
جَرِۨال نَۨالشَّ مْۨم ِ

ُ
ك
َ
ۨل
َ
ذِيْۨجَعَل

َّ
ۨال

Terjemahnya: 

 “(Dialah) yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Kemudian, 

seketika itu kamu menyalakan (api) darinya.” (QS Yasin/36: 80).  
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Dalam tafsir tahlili maksud QS Yasin/36: 80 menjelaskan kekuasaan 

Allah tentang tumbuhan yang menghasilkan oksigen yang diperlukan tubuh. 

Dalam tafsir tahlili menjelaskan Dari banyak bagian tumbuhan, salah satu 

yang terpenting adalah adanya kloroplas (chloroplast) yang terdapat pada 

daun. Tumbuhan akan mengubah energi matahari menjadi energi kimia, dan 

menyimpannya dalam bentuk nutrien dengan cara yang khusus. Proses ini 

dinamakan fotosintesis (Photosynthesis). Sebagaimana diuraikan di atas, maka 

tumbuhan adalah makhluk yang sangat dan paling penting untuk 

kelangsungan kehidupan makhluk lainnya. Di samping menghasilkan bahan 

makanan, proses fotosintesa yang dilakukan tumbuhan juga menghasilkan 

oksigen. Oksigen adalah bahan untuk bernapas bagi semua makhluk hidup, 

termasuk manusia dan binatang. 

Hubungan ayat ini dengan penelitian adalah manusia memiliki sistem 

respirasi yang sempurna ciptaanNya. Salah satu komponen penting dalam 

proses respirasi adalah oksigen. Respirasi adalah pertukaran gas, yaitu oksigen 

(O2) yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbondioksida (CO2) 

yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui 

paru. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas dan tumbuhan 

menghasilkan oksigen untuk manusia. Karbondioksida di butuhkan tumbuhan 

untuk berfotosintesis dan manusia menghasilkan karbondioksida. Allah Swt 

maha besar atas segala ciptaaNya.  

Tuberkulosis merupakan penyakit menular melalui airborne untuk itu 

pasien dengan suspek atau diagnosis Tuberkulosis tidak ada pasien lain 
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dikamar tersebut. Sebagaimana penyakit Tuberkulosis dapat menular dengan 

mudah maka perlu perhatian bahwa pasien anak dengan Tuberkulosis tidak 

bisa di campur dengan pasien lain. Sebagaimana dalam hadist: HR  Ahmad , 

Bukhari Muslim, Abu Huraira: 

ۨ ىۨمُصِح  
َ
رِضٌۨعَل ۨمُُْ اۨيُورِدَنَ 

َ
مَۨل

 َ
يْهِۨوَسَل

َ
ۨعَل ىۨالَلَُّ

 َ
ۨصَل بِيُ  ۨۨالنَ 

َ
 قَال

Artinya: 

“Janganlah bercampur antara yang sakit dan yang sehat” (HR Ahmad , 

Bukhari Muslim, Abu Huraira). 

 

Maksud hadist ini adalah ibarat orang memiliki untah sehat dan orang 

lain memiliki untah yang berpenyakit hendaknya tidak mencampur tempat 

minum ,makan karena alasan keselamatannya akan terganggu. Hal ini juga 

diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hendaknya pasien  dengan TB paru perlu 

ruangan sendiri.  

5.1.2 Diagnosis keperawatan    

Berdasarkan hasil pengkajian yang sudah dilakukan adapun keluhan 

utama An S yaitu bersihan jalan napas tidak efektif, Menurut (Tim Pokja 

SDKI, 2017) bersihan jalan napas tidak efektfif adalah kondisi seseorang tidak 

mampu membersihkan  sekret yang ada di jalan napasnya dalam upaya 

mempertahankan jalan napas agar tetap pasten sedangkan menurut (Black et 

al., 2022) produksi mukus dan spasme jalan dapat menyulitkan untuk 

menjamin kepatenan jalan napas. Data subjektif yaitu pasien mengeluh sesak, 

pasien mengeluh ada lendir di tenggorokannya, keluarga pasien mengatakan 

pasien kesulitan mengeluarkan dahak. Sedangkan data objektif An S yaitu 

hipersalivasi ,ada pernapasan cuping hidung, gerakan dada: cepat, suara napas 



100 

 

 

 

tambahan: ronkhi, respirasi: 50 x/menit , suara napas tambahan ronkhi pasien 

tampak sering batuk. Sedangkan hasil pemeriksaan penunjang menunjukkan 

pemeriksaan foto thorax Kesan: efusi pleura minimal.  

Dari hasil pengkajian yang telah dilakukan penulis maka ditemukan 

diagnosis utama pada An S adalah bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan masalah sekresi yang tertahan. Sekresi ini disebabkan 

karena adanya infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri TB paru.  

Untuk diagnosis kedua yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan faktor 

psikologis atau keenggangan untuk makan. Data subjektifnya yaitu  keluarga 

pasien mengatakan pasien malas makan  dan selera makan kurang . Data 

subjektifnya yaitu pasien tampak lemah , IMT: 9.9 (Sangat kurus), tampak 

bibir kering dan pecah-pecah ,bibir: pucat, Pasien terpasang NGT , Lila : 11 

cm. Pada pemeriksaan penunjang hasilnya yaitu albumin: 2.5 gr/dl, Natrium: 

123.7 mmol/L, Kalium : 2.95 mmol/L, Clorida : 95.2 mmol/L.  

 Berdasarkan  hasil pengkajian masalah keperawatan yang kedua 

adalah defisit nutrisi. Gejala penurunan berat badan paling banyak di temukan 

pada anak-anak.Hal ini disebabkan karena asupan makanan berkurang karena 

pasien TB akan kehilangan nafsu makan dan sering mual dan sakit perut. 

Pasien TB mengalami penurunan berat badan karena tubuhnya melawan 

bakteri bisa jadi juga Karena nafsu nafsu makan menurun (Hariati et al., 

2022). 

Selanjutnya, masalah keperawatan ketiga yaitu masalah gangguan 

mobilitas fisik berhubungan dengan adanya penurunan kekuatan otot. Adapun 
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data subjektifnya adalah keluarga pasien mengatakan pasien tidak bisa 

menggerakkan tangan kiri. Data objektif An S yaitu tampak kesulitan bergerak 

,pasien dibantu keluarga mengganti pakaian, duduk, mengambil minum, 

makan dan mengganti popok, tonus otot lemah ,kekuatan otot menurun, pasien  

total care. Gangguan mobilitas fisik karena pasien bedrest terlalu lama dan 

adanya penurunan kekuatan otot. Hal ini disebabkan karena penurunan sistem 

kekebalan tubuh. Akibatnya badan akan merasa lemas terus menerus. 

Masalah keperawatan yang keempat adalah Gangguan komunikasi 

verbal berhubungan dengan hambatan individu. Adapun data subjektif pada 

kasus An S yaitu Keluarga pasien mengatakan kalau ingin sesuatu 

menggunakan bahasa tubuh (non verbal), sedangkan data objektif pada kasus 

ini adalah  pasien tidak mampu berbicara, pasien tampak memperhatikan dan 

mendengarkan lawan bicara dan pasien tampak tidak mampu menggunakan 

bahasa verbal. 

Berdasarkan kasus An S terdapat kesenjangan antara diagnosis 

keperawatan yang ada di teori dan An S. Diagnosis keperawatan yang ada 

pada An S tidak ada di penyimpangan KDM yaitu diagnosis gangguan 

mobilitas fisik dan gangguan komunikasi verbal.     

5.1.3 Intervensi keperawatan    

Berdasarkan hasil analisis ditemukan masalah keperawatan utama pada 

An S adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Intervensi keperawatan yang 

diberikan adalah manajemen jalan napas dengan tindakan observasi: monitor 

pola napas (seperti frekuensi, kedalam dan usaha napas), monitor apakah 
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terdapat bunyi napas tambahan, monitor jumlah sputum. Terapeutik: 

memberikan posisikan semi fowler / fowler, berikan oksigen, berikan 

nebulisasi, berikan terapi aromaterapi Essential oil peppermint sebagai 

intervensi EBPN. Edukasi:ajarkan cara batuk efektif. Kolaborasi: pemberian 

obat-obat tuberkulosis seperti bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu 

(Tim Pokja SIKI, 2018).  

5.1.4 Implementasi keperawatan    

Implementasi yang sudah dilakukan pada An S telah sesuai dengan 

intervensi keperawatan sebelumnya disusun. Implementasi keperawatan 

dilakukan selama 3 hari berturut- turut yaitu selasa 17/01/2023, rabu 

18/01/2023, dan jum’at  21/01/2023. Adapun implementasi yang dilakukan 

yaitu observasi: memonitor pola napas pada hari pertama implementasi pasien 

tampak sesak dan bernapas menggunakan otot bantu napas . frekuensi napas 

50x/menit. Hari kedua sesak mulai berkurang frekuensi napas 48 x/menit hari 

ketiga pola napas pasien tampak membaik, sesak berkurang frekuensi napas 

40 x/menit.  

Tindakan terapeutik yang diberikan adalah memposisikan semi fowler 

hasilnya selama 3 hari pasien dibantu keluarga posisi semi fowler maupun 

fowler . memberikan nebulisasi setelah itu memberikan terapi aromaterapi 

Essential oil peppermint.berdasarkan dari hasil penelitian (Amelia et al., 

2018) menyatakan terdapat pengaruh antara aromaterapi peppermint pada 

masalah keperawatan yakni bersihan jalan napas tidak efektif pada pasien 

anak. Adapun hasil dari pemberian intervensi ini adalah pada hari pertama An 
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S tidak nyaman frekuensi napas setelah diberikan terapi pada hari pertama 

berkurang menjadi 44 x/menit, dan sputum keluar sebanyak ± 2 cc. hari kedua 

frekuensi napas setelah diberikan terapi 40 x./menit. Keluarga mengatakan 

lendir/sputum sudah keluar, hari ketiga frekuensi napas setelah terapi 34 

x/menit sesak pasien berkurang, tidak produksi sputum berkurang. Berbagai 

upaya telah dilakukan yang dituangkan kedalam intervensi keperawatan, salah 

satu upaya yang dapat dilakukan yakni pemberian aromaterapi Essential oil 

peppermint caranya yaitu dengan aromaterapi dituang kedalam air kemudian 

memasukkan ke alat diffuser  dengan metode penguapan. Kandungan yang 

terpenting adalah mint atau menthol.  

Edukasi: mengajarkan pasien batuk efektif. Hari pertama pasien tidak 

mengerti dan tidak tau melakukan batuk efektif  dan tampak pasien sering 

batuk tetapi tidak mengeluarkan sputumnya. Hari kedua pasien sudah bisa 

batuk efektif  dan gejala batuk-batuk berkurang. Hari ketiga pasien sulit  

mengeluarkan lendirnya pasien tidak bisa batuk.  Tindakan kolaborasi: 

memberikan obat cefatoxime 730 mg, gentamycin 35 mg.  

Al-Qur’an dan Sunnah memperhatikan kepada umat islam dalam 

menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Rasulullah telah 

mengajarkan berbagai cara menjaga kesehatan dan cara menyembukan 

penyakit sesuai dengan hadist dan Sunnah. Rasulullah telah mengajarkan cara 

berikhtiar dengan cara halal dan diridhai. 

 Sebagaimana firman Allah dalam QS Asy-Syu’ara ayat /26: 80  
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 وَاِذَاۨمَرِضْتُۨفَهُوَۨيشَْفِيْنِۨۙ

 

 

Terjemahnya:  

“Dan apabila aku sakit, maka Dia-lah yang menyembuhkan aku” (QS Asy-

Syu’ara ayat /26: 80). 

Dalam tafsir Tahlili menjelaskan Ayat ini menjelaskan bahwa Allah 

yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah berkuasa menyembuhkan 

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

juga harus mencari tahu cara untuk memperoleh kesembuhan itu.Imam 

Jamāluddīn al-Qāsimī dalam tafsirnya menguraikan bahwa ayat ini 

menggambarkan tata susila seorang hamba Allah kepada Khaliknya. Sebab 

penyakit itu kadang-kadang akibat dari perbuatan manusia sendiri, 

umpamanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan, 

atau pola hidup sehari-hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak 

dapat dielakkan. Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit adalah 

Allah semata. Bila orang sakit merasakan yang demikian waktu ia menderita 

sakit, maka ia akan menghayati benar nikmat-nikmat Allah setelah ia sembuh 

dari penyakit tersebut. Kenyataan memang membuktikan, kebanyakan 

manusia terserang penyakit disebabkan kurang memperhatikan norma-norma 

kesehatan yang berlaku. (Kemenag, 2021). 

Disebutkan dalam Hadis Shahih riwayat imam Bukhari, bahwa 

Rasulullah SAW Bersabda:  

  مَا أنَْزَلَ اللهُ داَءً إِلَّا أنَزَْلَ لهَُ شِفاَءً 
Artinya:  
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“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dia juga menurunkan 

penawarnya”. (HR Bukhari) 

Hubungan ayat dan hadist  dengan penelitian yaitu ketika seseorang 

terserang penyakit seperti Tuberkulosis maka Allah memiliki kehendak 

menyembuhkan akan tetapi harus disertai dengan doa dan usaha dari kita. 

Usaha yang dimaksud seperti menjalani perawatan dan pengobatan 6 bulan 

pada penderita TB. Saat seseorang dengan sabar menjalani pengobatan maka  

orang tersebut akan sembuh dengan seizin Allah Swt.  

Untuk itu saat kita sakit kita tidak boleh berputus asa karena ada Allah 

sebagai penyembuh. Saat sakit kita juga harus berusaha untuk sembuh caranya 

yaitu dengan mencari pelayanan kesehatan. Selain itu penderita Tuberkulosis 

harus menjaga perilaku dan gaya hidup agar sakit yang diderita tidak semakin 

parah.  

5.1.5 Evaluasi keperawatan    

Setelah melakukan tindakan keperawatan selama 3 hari dengan 

memberikan intervensi manajemen jalan napas maka adapun  evaluasi yang 

didapatkan diagnosis bersihan jalan napas sudah teratasi. Pada saat pengkajian 

frekuensi napas 50x/menit, implementasi hari pertama frekuensi napas 44 x/ 

menit, hari kedua 40 x/menit dan hari ketiga 34x/menit. 

Walaupun masalah keperawatan bersihan jalan napas teratasi terdapat 

perbedaan signifikan ada penurunan frekuensi napas, dan pasien sudah tidak 

sesak seperti hari pertama pengkajian dan hari pertama implementasi. Setelah 

diberikan intervensi sekret pasien keluar.  



106 

 

 

 

Berikut adalah diagram evaluasi frekuensi pernapasan selama 3 hari 

sebelum dan setelah pemberian Aromaterapi Essential Oil Peppermint    

5.1 Grafik Evaluasi Frekuensi Pernapasan 

 

5.2 Analisis Intervensi EBPN 

Berdasarkan analisis intervensi keperawatan dari masalah utama bersihan 

jalan napas tidak efektif dengan memberikan intervensi berdasarkan EBPN 

dengan melakukan pemberian aromaterapi Essential oil peppermint. Terapi ini 

dilakukan selama 15-20 menit . Intervensi yang dilakukan dengan kolaborasi salah 

satunya adalah pemberian nebulizer. Nebulizer berguna untuk melegakan dan 

membantu pengeluaran lendir atau sekret disaluran pernapasan. Sedangkan 

tindakan keperawatan yang mandiri dengan terapi komplementer yang dapat 

dilakukan oleh perawat adalah pemberian aromaterapi Essential oil peppermint 

dengan metode uap. Prinsip intervensi ini sama dengan terapi nebulizer yaitu 

dengan cara uap dihirup. Inhalasi daun mint.  

Daun mint dipercaya dapat menurunkan masalah sesak napas sebab 

didalam daun mint mengandung aroma methol yang berfungsi sebagai anti 
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inflamasi sehingga dapat membebaskan saluran pernapasan (Silitonga et al., 

2020). 

Berdasarkan hasil penelitian (Setianto, Utami, & Ayubbana, 2021) 

mendapatkan hasil yaitu penerapan intervensi aromaterapi Essential oil 

peppermint  menunjukkan bahwa sebelum dan setelah melakukan penerapan 

intervensi ini pasien mengalami penurunan frekuensi pernapasan, dan dapat 

disimpulkan bahwa aromaterapi Essential oil peppermint  dapat digunakan 

sebagai terapi non farmakologi untuk membantu mengurangi gejala sesak pada 

pasien Tuberkulosis paru. Penelitian yang dilakukan (Amelia et al., 2018) 

didapatkan hasil ada pengaruh pemberian aromaterapi peppermint diperoleh nilai 

p-value 0,002<0,005 yang berarti artinya terdapat pengaruh antara aromaterapi 

peppermint  dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif yang dilakukan 

pada anak yang berusia 1 hingga 5 tahun dengan diagnosis medis 

bronkopneumonia. 

Menurut (Hutabarat et al., 2019) berdasarkan hasil uji statistic T-

Independent diperoleh hasil  data p value  0.000 < 0.05 hal ini menunjukkan 

terdapat pengaruh antara inhalasi sederhana yang menggunakan daun mint pada 

penurunan frekuensi napas atau sesak napas pada pasien-pasien yang menderita 

penyakit tuberculosis. Menurut (Nurhayati et al., 2021) berdasarkan analisis   

jurnal yang telah di telaah sebanyak 5 jurnal ditemukan bahwa hasil penelitian ini 

adala intervensi aromaterapi peppermint untuk mengurangi sesak nafas pada 

penderita TB Paru Perawatan ini efektif untuk mengurangi sesak nafas pada 

penderita tuberkulosis paru.  
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Essential Oil peppermint menggunakan metode penguapan dengan alat 

yang digunakan adalah Difusser. Adapun kandungan dari peppermint itu sendiri 

adalah terdapat menthol. Adapun kandungan lainnya yakni sebanyak 30% sampai 

40% mengandung menthol, 17% sampai 35% mengandung menthone, 5% hingga 

13% mengandung menthylacetat, 2% sampai 5% mengandung limonene dan 2,5% 

sampai 4% mengandung neomenthol. Kandungan menthol yang ada didalam 

essential oil peppermint membantu dalam mengobati infeksi akibat serangan 

bakteri, sebab essential oil peppermint mempunyai sulfat antibakteria. Untuk 

melegakan pernapasan dapat menghirup essential oil secara langsung atau dengan 

menggunakan diffuser yang pada prinsipnya sama mengirup uap yang bercampur 

essential oil peppermint (Amelia et al., 2018).      

Ketidakmampuan anak-anak mengeluarkan sekret  secara mandiri 

membutuhkan alternative lain untuk membantu anak anak dalam mengeluarkan 

sekret di jalan  napasnya. Dengan pemberian terapi aromaterapi essential oil 

peppermint akan membantu anak-anak mengeluarkan sekret yang tertumpuk di 

jalan napas.        

Essential oil peppermint  berasal dari tanaman  daun mint. Daun mint 

merupakan salah satu tanaman yang termasuk ke dalam Family Lamiaceae. 

Adapun nama latinnya Mentha Piperita. Tanaman ini sudah banyak digunakan 

sebagai bahan baku minuman, obat herbal bahkan industry permen (Budiati, 

2022). 

Tumbuhan obat adalah sejenis makhluk hidup yang tumbuh dan 

mempunyai fungsi untuk menyembuhkan penyakit. Al-Qur’an menegaskan 
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bahwasannya tumbuhan adalah anugerah khusus yang Allah berikan kepada 

manusia. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian 

daun, batang, akar, rimpang, bunga, buah dan bijinya, sebagaimana yang 

tercantum dalam QS Asy-Syu‘ara/26: 7 

رِيْم ۨ
َ
كۨ ۨزَوجْ  ِ

 
ل
ُ
ْۢبَتْنَاۨفِيْهَاۨمِنْۨك نْ

َ
مْۨا

َ
رْضِكۨ

َ
ا
ْ
ال ىۨ

َ
مْۨيَرَوْاۨاِل

َ
وَل
َ
 ا

      Terjemahnya : 

Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah 

menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik? (QS Asy-

Syu‘ara/26: 7). 

Dalam tafsir Tahlili terkait QS Asy-Syu‘ara/26: 7 yakni Kemudian Allah 

mencela orang-orang kafir yang tidak mau mempergunakan akal pikiran mereka 

untuk memperhatikan bahwa apa yang terjadi di alam ini menunjukkan kekuasaan 

Allah. Orang kafir itu memang tidak memperhatikan berbagai macam tumbuh-

tumbuhan yang beraneka warna, masing-masing mempunyai kekhususan sendiri 

baik daun, bunga, dan buahnya. Padahal semuanya tumbuh di tanah yang sejenis 

dan diairi dengan air yang sama, tetapi menghasilkan buah-buahan yang berlainan 

bentuk, warna, dan rasanya. Tidakkah yang demikian itu menunjukkan kekuasaan 

dan kebijaksanaan Pencipta-Nya? Namun kalau hati sudah tertutup perasaan 

sombong dan takabur, pikiran sudah dipengaruhi oleh ketamakan untuk 

memperoleh pangkat, kedudukan, dan kekayaan, maka tertutuplah semua jalan 

untuk mencapai kebenaran (Kemenag, 2021). 

Pada tafsir kemenang menjelaskan betapa banyak Kami tumbuhkan di 

bumi itu berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membawa 

banyak sekali kemanfaatan bagi manusia. Bukankah itu pertanda atas kekuasaan 

Allah, dan anugerah-Nya yang tak terhingga kepada manusia (Kemenag, 2021).  
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Maksud ayat dengan penelitian yaitu Allah menciptakan tumbuh-

tumbuhan dengan berbagai manfaat, salah satunya dapat dijadikan obat. Ini 

menunjukkan bahwa Allah maha besar dan maha kuasa. Orang beriman akan 

selalu bersyukur dengan segala ciptaannya.  

Daun mint (Mentha Piperita L merupakan salah satu tanaman aromatic 

penghasil minyak atsiri . Daun mint merupakan tanaman yang tergolong 

kelompok tanaman merambat ke samping. Setelah usia tanaman 3 bulan, daun 

mint biasanya merebah ke tanah. Tanaman ini tergolong tanaman semak karena 

tinggi tidak lebih dari satu jengkal. Sebagaimana yang tercantum pada QS Al-

An’am/6: 141  

ۨجَۨ
َ
شَا
ْ
ن
َ
ۨا ذِيْٓ

َّ
هٗۨوَهُوَۨال

ُ
ل
ُ
ك
ُ
تَلِفًاۨا رعَْۨمُخْ ۨوَالزَّ

َ
النَّخْل ۨوَّ غَيْرَۨمَعْرُوْشٰت  ۨوَّ عْرُوْشٰت  ۨمَّ ت 

نّٰ

هٗۨيَۨ توُْاۨحَقَّ
ٰ
ثْمَرَۨوَا

َ
ٓۨاِذَآۨا وْاۨمِنْۨثَمَرِه 

ُ
ل
ُ
غَيْرَۨمُتَشَابِه ٍۗۨك انَۨمُتَشَابِهًاۨوَّ يْتُوْنَۨوَالرُمَّ وْمَۨوَالزَّ

اۨتسُْرِفُوْاٍۗۨاِنَّهٗۨ
َ
مُسْرِفِيْنَۙۨۨحَصَادِه ٖۖۨوَل

ْ
بُۨال اۨيُحِ

َ
 ل

Terjemahnya: 

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak 

merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan 

delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah 

buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu 

memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”( QS Al-An’am/6: 141) 

 Dalam tafsir Tahlili QS Al-An’am/6: 141 dengan ayat ini, Allah 

menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang menjalar dan 

yang tidak menjalar tanamannya. Dialah yang menciptakan pohon kurma dan 

pohon-pohon lain yang buahnya beraneka ragam bentuk warna dan rasanya. 

Seharusnya hal itu menarik perhatian hamba-Nya dan menjadikannya beriman, 

bersyukur dan bertakwa kepada-Nya. Dengan pohon kurma saja mereka telah 



111 

 

 

 

mendapat berbagai macam manfaat. Dalam tafsir kemenang ayat ini menjelaskan 

Pada ayat-ayat ini Allah menjelaskan lagi nikmat dan karunia-Nya yang diberikan 

kepada hambaNya. Dan Dialah, Allah, yang menjadikan dua jenis tanaman, yaitu 

tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Allah pun 

menciptakan untuk manusia berbagai macam pepohonan seperti pohon kurma, 

tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk 

dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Wahai manusia! Makanlah buahnya 

apabila ia berbuah dan jangan lupa berikanlah haknya, berupa zakat, pada waktu 

memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan (Kemenag, 2021). 

Maksud ayat ini dengan penelitian adalah telah menciptakan Allah telah 

menciptakan berbagai jenis tumbuhan dengan banyak manfaat dan menciptakan 

tanaman yang merambat dan tidak merambat. Tumbuhan daun mint merupakan 

tanaman yang merambat hal ini sama dengan penjelasan QS Al-An’am/6: 141  

yang menjelaskan tentang tanaman merambat.  

5.3 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak bisa melihat secara 

langsung efek dari aromaterapi essential oil peppermint tanpa pemberian obat dan 

tindakan lain. karena pasien dibantu dengan obat bahkan nebulisasi. Hal ini terjadi 

karena pasien di rumah sakit harus mematuhi program pengobatan yang telah 

diberikan.     
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BAB VI     

KESIMPULAN    

6.1 Kesimpulan  

a. Pengkajian keperawatan yang didapatkan pada pasien dengan TB paru 

atau Tuberkulosis yaitu: hipersalivasi, ada pernapasan cuping hidung, 

gerakan dada: cepat, suara napas tambahan: ronkhi, respirasi: 50 

x/menit, suara napas tambahan ronkhi pasien tampak sering batuk. 

Sedangkan hasil pemeriksaan  penunjang menunjukkan pemeriksaan 

foto thorax Kesan: efusi pleura minimal, keluarga pasien mengatakan 

pasien kesulitan mengeluarkan dahak. pasien mengeluh ada lendir di 

tenggorokannya, pasien mengeluh sesak.  

b. Diagnosis keperawatan utama pada pasien dengan TB paru atau 

Tuberkulosis yaitu masalah keperawatannya adalah bersihan jalan 

napas tidak efektif 

c. Intervensi keperawatan yang dilakukan pada pasien dengan masalah 

TB paru atau Tuberkulosis yaitu dengan intervensi aromaterapi 

essential oil peppermint   

d. Implementasi keperawatan yang telah dilakukan pada pasien dengan 

diagnosis medis TB paru dengan masalah keperawatan utama yaitu 

bersihan jalan napas tidak efektif teratasi. 

e. Setelah dilakukan pemberian aromaterapi essential oil peppermint   

dengan metode uap  pada pasien anak dengan diagnosis medis TB 



113 

 

 

 

paru didapatkan hasil bersihan jalan napas teratasi yaitu lendir atau 

sputum keluar sesak pasien berkurang, dan frekuensi napas berkurang 

dari 50 x/menit menjadi 34 x/menit dalam waktu 3x 24 jam. Maka 

dapat disimpulkan bahwa implementasi yang diberikan kepada pasien 

yang mengalami TB paru mengatasi masalah yang ada pada pasien.  

6.2 Saran-Saran  

6.2.1 Bagi Mahasiswa  

Pada saat sebelum memberikan aromaterapi essential oil 

peppermint   sebaiknya melakukan informed consent kepada 

keluarga karena pasien kita anak-anak yang tidak terlepas dari 

pengawasan orang tua. Memberikan penjelasan kepada keluarga 

pemberian aromaterapi essential oil peppermint    dapat dilakukan 

dirumah.  

6.2.2 Bagi perawat 

Pasien yang tengah menjalani pengobatan di rumah sakit pasti 

telah mendapatkan terapi farmakologi untuk dapat meningkatkan 

kenyamanan dan reaksi hospitalisasi pasien anak hendaknya 

memberikan inovasi baru seperti pemberian aromaterapi essential 

oil peppermint.      
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2. SOP (Standar Operasional Prosedur)   

SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) 

AROMATERAPI ESSENTIAL OIL PEPPERMINT 

 

              

 

 

 

Sop Aromaterapi Essential Oil Peppermint  

 

 

1. Defenisi Aromaterapi Essential Oil Peppermint adalah salah 

satu tindakan nonfarmakologi yang dapat digunakan 

untuk mengurangi sesak napas dan membuka saluran 

pernapasan yang fungsinya untuk melegakan 

pernapasan  

2. Tujuan a. Mengurangi sekret di jalan napas. 

b. Mengurangi sesak 

c. Melegakan tenggorokan 

d. Melegakan pernapasan dan saluran pernapasan 

3. Indikasi Pasien yang merasakan sesak nafas dan pasien yang 

merasakan ada sekret di jalan nafas   

4. Kontraindikasi Pasien yang mempunyai alergi terhadap komposisi did 

alam aromaterapi  seperti kandungan menthol.  

5. Persiapan Alat a. Alat inhalasi  atau alat difusser 

b. Aromaterapi essential oil peppermint 

6. Prosedur Pelaksanaan a. Menjelaskan kepada pasien serta keluarga 

mengenai tujuan dan cara melakukan tindakan 

atau prosedur tindakan serta menanyakan 

persetujuan pasien dan keluarga untuk diberikan 

tindakan  

b. Mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan 

digunakan (essential Oil Peppermint, alat inhalasi 

sederhana atau uap  

c. Jaga privasi pasien  

d. Mencuci tangan dan menggunakan handscoon 

e. Mengatur posisi pasien dengan posisi fowler atau 

semifowler 

f. Teteskan 5-10 tetes aromaterapi kedalam alat 

uap/difusser yang berisi air  

g. Menghidupkan alat inhalasi   

h. Anjurkan pasien untuk menghirup aromaterapi 

selama 15-20 menit.   

i. Setelah selesai rapikan alat-alat 

j. Buka handscoond dan cuci tangan 

k. Lakukan terminasi dan evaluasi 

l. Lakukan dokumentasi   

7. Evaluasi a. Evaluasi perasaan pasien  

b. Evaluasi respon pasien   
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Sop Aromaterapi Essential Oil Peppermint  

 

 

c. Berikan reinforcement positif  

d. Menganjurkan pasien untuk menggunakan 

aromaterapi kemabli 

e. Mengakhiri kegiatan dengan cara yang baik  

f. Cuci tangan  

8. Dokumentasi a. Catat kegiatan yang telah dilakukan  

b. Catatn respon pasien terhadap tindakan  

c. Dokumentasikan evaluasi tindakan : SOP  

d. Menuliskan nama dan paraf perawat  

 

 

3. Jurnal Rujukan Utama  
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4. Dokumentasi 

 
 

 
 

5. Dokumentasi Alat    
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