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ABSTRAK 

Nama : Nely Alfiani 

NIM 70900122026 

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tuberkulosis 

Paru Dengan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

Menggunakan Intervensi Fisioterapi Dada Di Rsup Dr 

Wahidin Sudirohusodo Makassar 

Latar Belakang : Tuberkulosis pada anak akan menyebabkan terjadinya gangguan 

tumbuh kembang bahkan sampai pada kematian. Salah satu intervensi non 

farmakologis yang dapat dilakukan untuk mengurangi sekret pada anak yaitu dengan 

melakukan fisioterapi dada. Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh asuhan 

keperawatan pada pasien tubrkulosis paru dengan bersihan jalan napas tidak efektif 

menggunakan intervensi fisioterapi dada di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo 

Makassar. Metode : Dalam penulisan karya tugas akhir ini, digunakan metode studi 

kasus dengan tekhnik pengumpulan data melalui wawancara kepada keluarga pasien, 

kemudian melakukan observasi, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi keperawatan. 

Pemberian intervensi fisioterapi dada diberikan 3 kali dalam 3 hari 

pengimplementasian. Hasil : setelah dilakukan implementasi dan evaluasi 

keperawatan dengan pemberian fisioterapi dada terjadi perubahan dalam frekuensi 

pernapasan pada anak 29x/menit. Evaluasi hari kedua perubahan frekuensi pernpasan 

pada anak 28x/menit. Adapun evaluasi hari ketiga perubahan frekuensi pernapasan 

menurun menjadi 26x/menit. Kesimpulan : Berdasarkan hasil studi kasus pada An. 

G dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi non farmakologis yaitu fisioterapi dada 

efektif diberikan kepada anak yang mengalami bersihan jalan napas tidak efektif. 

Kata Kunci : Fisioterapi dada, tuberkulosis paru, bersihan jalan napas tidak efektif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Tuberkulosis paru adalah terjadinya penumpukan atau akumulasi 

secret pada saluran pernapasan bagian atas. Hal ini terjadi karena bakteri 

merusak daerah parenkim paru menyebabkan terjadinya reaksi inflamasi yaitu 

produksi secret yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pernapasan 

karena onstruksi jalan nafas sehingga timbul masalah ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas (Wahyu Widodo, 2020). 

Tuberkulosis paru adalah suatu penyakit infeksi kronik perenkim paru 

yang menular malalui inhalasi, disebabkan oleh mycobakterium tuberkulosis. 

Penyakit tuberkulosis (TB) paru masih merupakan masalah kesehatan 

masyarakat dengan kasus yang tinggi di dunia karena dapat menyerang siapa 

saja termasuk anak-anak dan bahkan merupakaan salah satu penyebab 

kematian yang sering pada anak (S Setiati, S., Alwi., Sudaya, A. W., K, M. S., 

Setiyohadi, B., & Syam, 2017) . 

Data dari WHO (2020) dalam Global Tuberculosis Report, tahun 2019 

menunjukan bahwa prevalensi TB anak mencakup 12% atau sekitar 1.200.000 

kasus. Di Indonesia, data dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 oleh 

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI menunjukan bahwa 

prevalensi pasien TB anak mencakup 11,98% atau sebanyak 63.111 kasus, 

dengan jumlah kasus terbanyak adalah TB pada anak laki-laki sebanyak 
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33.122 kasus dan anak perempuan sebanyak 29.989 kasus. (WHO, 2020). 

 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes, 2018), prevalensi 

penduduk indonesia yang didiagnosa tuberkulosis paru oleh tenaga kesehatan 

pada tahun 2018 adalah 0,4%. Lima provinsi dengan tuberkulosis tertinggi 

adalah Papua (0,77%), Banten (0,76%), Jawa Barat (0,63), Sumatera Selatan 

(0,53%), dan Kalimantan Utara (0,52%) dan Sulawesi Selatan (0,36%) berada 

pada peringkat ke-10 dengan dari 34 provinsi. Mengingat prevalensi di 

Indonesia yang terhitung tinggi, maka setiap orang yang datang ke fasilitas 

kesehatan yang memiliki gejala akan terdeteksi sebagai suspek. 

Prevalensi TB pada anak usia <1 tahun sekitar 0,2%, usia 1–4 tahun 

0,4%, dan 5–18 tahun sekitar 0,3%.2 Sumber infeksi pada anak sebagian besar 

adalah orang dewasa yang menularkan di lingkungan terdekat. Paparan ini 

mengarah pada perkembangan lesi parenkim primer (fokus ghon) di paru dan 

dapat menyebar melalui kelenjar getah bening. Respons imun berkembang 

sekitar 4–6 minggu setelah infeksi primer. Dalam beberapa kasus, respons 

imun yang tidak cukup kuat menahan infeksi dan penyakit terjadi dalam 

beberapa bulan. Risiko berkembang menjadi penyakit meningkat ketika 

infeksi primer terjadi pada remaja usia kurang dari 10 tahun, anak sangat 

muda (0–4 tahun), dan pada anak yang mengalami gangguan sistem imun. 

Pemberian imunisasi secara aktif dapat meningkatkan sistem imun agar dapat 

terhindar dari penyakit menular dalam jangka waktu yang panjang. Upaya 

pemerintah untuk mencegah penyakit TB dengan pemberian vaksin Bacille 

Calmette-Guerin (BCG) yang memiliki efektivitas bervariasi antara 0–80%.13 
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Peningkatan strain baru di negara berkembang membuat efektivitas vaksin 

BCG menurun sehingga belum mampu mengendalikan perkembangan 

penyakit TB, tetapi hanya 70% efektif mencegah bentuk TB yang berat seperti 

TB milier, TB paru berat, dan TB meningitis pada anak (Rakhmawati & 

Yulianti, 2020). 

Hasil observasi pada senin tanggal 02 Januari 2023 terdapat 3 pasien 

yang di rawat di ruang Pinang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasaar 

yaitu anak Tn. B, anak Ny. H dan anak Ny. J. Dengan pasien tuberkulosis 

paru. Saat dilakukan observasi, nampak anak Tn. B terpasang nasal kanul dan 

pasien sering di nebulizer 2 kali dalam sehari. 

Ketidakefektifan bersihan jalan nafas merupakan ketidakmampuan 

dalam mempertahankan kebersihan jalan nafas dari benda asing yang 

menyumbat di saluran pernapasan. Terjadiya obstruksi di jalan napas karena 

menumpuknya dahak atau sputum pada saluran napas yang menyebabkan 

ventilasi menjadi tidak memadai. Oleh karena diperlukan penanganan yang 

tepat untuk mengeluarkan dahak atau sputum yang menumpuk pada pasien, 

salah satunya intervensi dalam keperawatan yang dapat digunakan adalah 

fisioterapi dada yang telah terbukti efektif dapat membersihkan dahak pada 

saluran saluran (Tahir R, Amalia D, 2019). 

Fisioterapi dada merupakan salah satu terapi penting dalam 

pengobatan pada penyakit penapasan untuk anak yang menderita penyakit 

pernapasan. Fisioterapi dada merupakan kelompok terapi non farmakologis 

yang digunakan dengan kombinasi untuk mobilisasi sekresi pulmonal (DPK, 
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2020). 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan Penerapan Intervensi Fisioterapi Dada Dengan Masalah Bersihan 

Jalan Napas Tidak Efektif Pada Pasien Tuberkulosis Paru Di Ruang Pinang 

Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan urian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, disusun 

berdasarkan masalah yang terjadi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 

rumusan masalah yang muncul pada karya tulis ilmiah ini adalah Penerapan 

Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tuberkulosis Paru Dengan Bersihan Jalan 

Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Fisioterapi Dada Di Rsup Dr. 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum : 

Melalui penerapan fisioterapi dada pada pasien bersihan jalan nafas 

tidak efektif ini sebagai intervensi di ruang pinang Di Rsup Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Makassar, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 

“Penerapan Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tuberkulosis Paru Dengan 

Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Fisioterapi 

Dada Di Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar”. 

1.3.2 Tujuan khusus : 

a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien anak 
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tuberculosis paru dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif 

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien anak 

tuberculosis paru dengan bersihan jalan napas tidak efektif 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien anak 

tuberculosis paru dengan bersihan jalan napas tidak efektif 

d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada anak pasien 

tuberculosis paru dengan bersihan jalan napas tidak efektif 

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien anak 

tuberculosis paru dengan bersihan jalan napas tidak efektif 

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien anak tuberculosis 

paru dengan bersihan jalan napas tidak efektif dengan menggunakan 

intervensi fisioterapi dada. 

1.4 Manfaat penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik 

keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan 

analisis asuhan keperawatan pada pasien tuberculosis paru dengan 

masalah bersihan jalan napas tidak efektif menggunakan intervensi 

fisioterapi dada di Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

pemberian intervensi pemberian fisioterapi dada. Dan berfokus pada 

diagnosis pada pasien  tuberculosis paru dengan masalah keperawatan 
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bersihana jalan napas tidak efektif menggunakan intervensi fisioterapi 

dada pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat. 



7 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Konsep Medis 

 

2.1.1 Definisi 

Tuberulosis paru adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan 

oleh bakteri micobakterium tuberculosis yang dapat menular melalui 

udara dan percikan dahak penderita TB paru sehingga semua orang 

disekitarnya dapat tertular apabila penderita batuk, bersin, ataupun 

membuang dahak (Oslida Martony, 2021). 

2.1.2 Etiologi 

 

2.1.2.1 Penyebab  dari  TB  Paru  adalah  mycobacterium  tuberculosis. 

 

Bakteri ini tidak berspora sebagai akibatnya mudah dibasmi 

dengan pemanasan, sinar matahari, & sinar ultraviolet. Ada 2 

macam mikrobakteria tuberculosis yaitu tipe human dan tipe bovin. 

Basil tipe human bisa berada di bercak ludah (droplet) pada udara 

yang dari berdasarkan penderita TBC, dan orang yang terkena 

rentan terinfeksi jika menghirupnya. Basil bovin berada dalam 

susu sapi yang menderita yang menderita mastitis TB Paru (S 

Setiati, S., Alwi., Sudaya, A. W., K, M. S., Setiyohadi, B., & 

Syam, 2017). 
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2.1.2.1.1 Fase 1 (Fase TB primer) 

 

Masuk kedalam paru dan berkembangbiak tanpa 

menimbulkan reaksi pertahanan tubuh 

2.1.2.1.2 Fase 2 (Fase TB Sekunder) 

 

Terjadi pada penderita yang sebelumnya pernah tersensitasi 

oleh mycobacterium tuberculosis 

2.1.2.1.3 Fase 3 (Fase Laten) 

 

Fase menggunakan kuman yang kurang tidur (Bertahun- 

bertahun atau seumur hidup) dan reaktifitas jiika 

terjadi perubahan keseimbangan daya tahan tubuh, dan 

bisa terdapat di tulang panjang, vertebra, tuba fallopi, otak, 

kelenjar limp hilus, leher dan ginjal. 

2.1.2.1.4 Fase 4 

 

Dapat sembuh tanpa cacat atau sebaliknya, juga dapat 

menyebar ke organ yang lain dan juga kedua ke ginjal 

setelah paru. 

2.1.2.2 Factor resiko 

 

Menurut (Wikurendra, 2019), Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kejadian TB paru, antara lain: 

2.1.2.2.1 Riwayat kontak dengan pasien TB paru menyebabkan 

penularan TB paru yang menginfeksi kepada 2-3 orang 
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rumah. 

 

2.1.2.2.2 Penyakit kelainan imun (Contohnya: lansia, kanker 

HIV) pecandu narkoba dan alkoholisme 

2.1.2.2.3 Kondisi rumah merupakan salah satu faktor risiko infeksi 

TB paru atap, dinding dan lantai dapat menjadi tempat 

perkembangbiakan kuman. 

2.1.2.2.4 Tingkat pendapatan mempengarui angka terjadinya TB 

paru (Contohnya kepala keluarga yang memiliki pend 

apatan di bawah UMR akan mengkonsumsi makan kadar 

gizi yang kurang). 

2.1.3 Klasifikasi 

 

Klasifikasi TB paru di Indonesia yang dipakai berdasarkan kelainan 

klinis, radiologi, dan makrobiologis menurut North American Nursing 

Diagnoses Association (S Setiati, S., Alwi., Sudaya, A. W., K, M. S., 

Setiyohadi, B., & Syam, 2017) antara lain : 

2.1.3.1 TB Paru 

 

2.1.3.2 Bekas TB Paru 

 

2.1.3.3 TB Paru tersangka, yang terbagi dalam : 

 

2.1.3.1.1 TB tersangka yang diobati: sputum BTA (-), Tetapi tanda 

tanda lain positif 

2.1.3.1.2 TB tersangka yang tidak dapat diobati: Sputum BTA negatif 
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dan tanda tanda lain juga meragukan 

 

3.1.4 Patofisiologi 

 

TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri berbentuk 

batang lurus dan bakteri ini bersifat tahan asam yang disebabkan oleh struktur 

dinding sel yang kompleks. Tempat masuk kuman adalah saluran pernafasan. 

Infeksi Myco baterium tuberculosis dapat terjadi ketika individu yang rentan 

menghirup Mycrobaterium tuberculosis dari seseorang dengan Tb paru aktif. 

Infeksi ini menular melalui dahak (droplet) dengan mudah melalui batuk, 

bersin, berbicara, dan cipratan air liur dari penderita TB paru ke individu yang 

rentan dan yang paling penting adalah imunitas penjamu. Rute utama 

masuknya infeksi ke paru-paru, Mycobacterium tuberculosis masuk ke paru- 

paru melalui saluran udara dan menempel pada paru-paru di bagian bawah 

yang disebut alveolus. Saat Mycobacterium tuberculosis berhasil menginfeksi 

paru-paru, maka dengan cepat mengkolonisasi bakteri yang berusaha 

menghambat dengan membentuk dinding itu, mengubah jaringan di 

sekitarnya menjadi jaringan parut dan TB paru menjadi dormant (istirahat) 

bentuk-bentuk dormant inilah yang terlihat sebagai turberkel pada 

pemeriksaan foto rontgen. Pada orang yang tidak dapat menghancurkan 

kuman Mycobaterium tuberculosis, makrofrag alveolus memfagosit kuman 

TB yang sebagian besar dihancurkan. Namun, sejumlah kecil kuman TB yang 

tidak dapat dimusnahkan terus berkembangbiak didalam makrofag dan 

akhirnya menyebabkan makrofag lisis. Selain itu, kuman TB membentuk lesi 
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pada titik ini dan dikenal sebagai focus primer ghon. Dari focus primer 

ghon, kuman TB menyebar melalui saluran limfe regional, limfe local. 

Penyebaran ini menyebabkan limfangitis dan limfadenitis, bila focus 

utamanya adalah pada lobus bawah atau tengah. Gabungan antara focus 

primer, limfangitis dan limfadenitis, disebut kompleks primer (Nasution, 

2015). 

Bakteri kemudian merusak makrofag dan mengeluarkan turberkel 

yang merangsang respon imun, sebelum imunitas seluler dari turberkel dapat 

menyebar melalui limaftik menuju nodus limfe masuk dalam aliran darah dan 

organ lain (Kemenkes RI, 2020). 

3.1.5 Manifestasi Klinis 

 

Menurut (Puspasari, 2019) ada beberapa manifestasi klinis 

diantaranya: 

3.1.5.1 Demam bertingkat yang dimulai dari yang rendah, keletihan, 

anoreksia, penurunan berat badan, keringat tengah malam, nyeri 

dada dan batuk yang menetap 

3.1.5.2 Batuk, non produktif, pada awalnya dapat berlanjut sampai sputum 

muqopurulen dengan hemoptysis. 

3.1.6 Komplikasi 

 

Komplikasi TB dapat dibagi menjadi tiga yaitu komplikasi dini, 

komplikasi lanjut, dan stadium lanjut (Pratiwi, 2020) : 

3.1.6.1 Komplikasi dini: pleuretis, efusi pleura, empiema, laringitis, usus 
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3.1.6.2 Komplikasi lanjut: Obstruksi jalan napas hingga sindrom 

kegagalan pernapasan dewasa, sindrom pasca-TB, cedera 

parenkim parah, fibrosis paru, corpulmonale, amiolidosis dan 

karsinoma pada paru 

3.1.6.3 Stadium lanjut: hemoptisis berat, atau perdarahan dari saluran 

pernafasan bagian bawah 

3.1.7 Pencegahan 

Menurut (Evawani M Silitonga, Netti Etalia br Brahmana, 2021) dalam 

upaya pencegahan penyakit tuberculosis, ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh individu atau masyarakat yakni: 

3.1.7.1 Hindari kontak langsung 

 

3.1.7.2 Konsumsi makanan bergizi 

 

3.1.7.3 Menerapkan kebiasaan sehat 

 

3.1.7.4 Memiliki ventilasi yang memadai 

 

3.1.7.5 Rajin berolahraga 

 

3.1.7.6 Minum obat secara teratur 

 

3.1.7.7 Vaksin BCG 

 

3.1.7.8 Diagnosis sejak dini 

 

3.1.7.9 Menjaga lingkungan tempat tinggal 

 

3.1.7.10 Tingkatkan system imun 

 

3.1.8 Penatalaksanaan 
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Menurut (S Setiati, S., Alwi., Sudaya, A. W., K, M. S., Setiyohadi, B., 

& Syam, 2017) Pengobatan Tuberkulosis terbagi menjadi 2 fase yaitu fase 

intensif dan fase lanjutan: 

3.1.8.1 Fase awal (intensif) 2-3 bulan 

 

3.1.8.1.1 Pada tahap awal, pasien mendapat obat setiap hari dan perlu 

diawasi untuk mencegah terjadinya resistensi obat. 

3.1.8.1.2 Bila pengobatan pada fase intensif ini dilakukan secara 

tepat maka pasien TB paru menjadi tidak menular dalam 

kurun waktu 2 minggu. 

3.1.8.1.3 Sebagian besar pasien TB paru BTA (Bakteri Tahan Asam) 

positif menjadi BTA negative dalam 2 bulan. (RI, 2016). 

3.1.8.2 Fase lanjutan 3-7 bulan 

 

3.1.8.2.1 Pada tahap lanjutan passion mendapatkan jenis obat lebih 

sedikit, namun dalam jangka yang lama 

3.1.8.2.2 Tahap lanjutan penting untuk membunuh BTA sehingga 

mencegah terjadinya kekambuhan 

3.1.9 Pemeriksaan penunjang 

 

Menurut (S Setiati, S., Alwi., Sudaya, A. W., K, M. S., Setiyohadi, B., 

& Syam, 2017) pemeriksaan diagnostic yang dilakukan pada klien dengan TB, 

yaitu: 

3.3.9.1 Tuberkulin 

 

Tes kulit tuberculin adalah salah satu metode yang digunakan 

untuk mendiagnosis infeksi TB. Tes tuberculin dilakukan untuk 
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melihat apakah seseorang memiliki kekebalan terhadap hasil TB 

(Setyorini, 2018). 

3.3.9.2 Foto thorax 

 

Foto thorax adalah tes pencitraan yang membantu mendiagnosis 

TB paru. Pemeriksaan foto thorax adalah pemeriksaan yang sensitif 

tetapi tidak spesifik untuk mendekteksi TB paru (Abdullah, 2017). 

3.3.9.3 Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam (BTA) 

 

Tes ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

suatu diagnosis.TB paru dengan metode pemeriksaan mikroskopis 

BTA adalah pengobatan sampel dahak dan pemeriksaan ini dapat 

dilakukan di semua laboratorium (Ramadhan, R., Fitria, 2017). 

3.3.9.4 Bronkoskopi 

 

Untuk melihat kerusakan bronkus atau kerusakan paru karena TB 

paru 

 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

 

2.2.1 Pengkajian 

2.2.1.1 Identitas klien 

 

Meliputi, nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, status 

perkawinan, pekerjaan, alamat, diagnosa medik, nomor register, 

tanggal masuk rumah sakit dan tanggal pengkajian. 

2.2.1.2 Keluhan Utama 

 

Pada umumnya keluhan utama pada kasus TB Paru adalah batuk, 

batuk berdarah, sesak napas, nyeri dada bisa juga di sertai dengan 
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demam. Batuk terjadi karena adanya iritasi pada bronkus, sebagai 

reaksi tubuh untuk membuang atau mengeluarkan produksi radang, 

dimulai dari batuk kering sampai dengan batuk purulen 

(menghasilkan sputum) timbul dalam jangka waktu lama yaitu 

selama tiga minggu atau lebih. 

2.2.1.3 Riwayat Kesehatan Sekarang 

 

Meliputi keluhan atau gangguan yang sehubungan dengan penyakit 

yang di rasakan saat ini. Dengan adanya sesak napas, batuk, nyeri 

dada, keringat malam, nafsu makan menurun dan suhu badan 

meningkat mendorong penderita untuk mencari pengobatan. 

2.2.1.4 Riwayat Kesehatan Masa Lalu 

 

Keadaan atau penyakit-penyakit yang pernah diderita oleh 

penderita yang mungkin sehubungan dengan tuberkulosis paru 

antara lain ISPA, efusi pleura, serta tuberkulosis paru yang kembali 

aktif. 

2.2.1.5 Riwayat kesehatan keluarga 

 

Mencari diantara anggota keluarga pada tuberkulosis paru yang 

menderita penyakit tersebut sehingga sehingga diteruskan 

penularannya. 

2.2.1.6 Aktivitas/istirahat : kelelahan umum, kelemahan, napas pendek 

karena kerja, kesulitan tidur atau demam malam hari. Tandanya 

yaitu : takikardia, takipnea/dispnea pada kerja, kelelahan otot, nyeri 

dan sesak. 
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2.2.1.7 Integritas ego : gejala-gejala stress yang berhubungan lamanya 

perjalanan penyakit, masalah keuangan, perasaan tak berdaya/putus 

asa, menurunnya produktivitas. Tandanya yaitu : menyangkal 

(khususnya selama tahap dini) dan ansietas, ketakutan. 

2.2.1.8 Makanan/cairan : kehilangan nafsu makan, tak dapat mencerna dan 

penurunan berat badan. Tandanya yaitu : turgor kulit buruk, kering 

atau kulit bersisik, kehilangan otot atau hilang lemak subkutan. 

2.2.1.9 Nyeri dan keamanan : nyeri dada meningkat karena pernafasan, 

batuk berulang. Tandanya yaitu : berhati-hati pada area yang sakit, 

perilaku distraksi dan gelisah. 

2.2.1.10 Pernapasan : batuk (produktif atau tidak produktif), napas 

pendek, riwayat terpajan Tuberkulosis dengan individu terinfeksi. 

Tandanya yaitu: peningkatan frekuensi pernapasan (penyakit luas 

atau fibrosis parenkim paru dan pleura), pengembangan pernapasan 

tidak simetris (efusi pleura), perkusi pekak dan penurunan premitus 

(cairan pleural atau penebalan pleural), bunyi napas : 

menurun/tidak ada secara bilateral atau unilateral (efusi 

pleura/pneumotoraks), bunyi napas : tubuler atau bisikan pektoral 

diatas lesi luas. Karakteristik sputum : hijau purulen, mukoid 

kuning, atau bercak darah, airway ditandai dengan SpO2 . 

Tandanya yaitu : akral dingin, sianosis dan hipoksemia. 
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2.2.1.11 Keamanan : adanya kondisi penurunan imunitas secar umum 

memudahkan infeksi sekunder, contoh AIDS, kanker dan tes HIV 

positif. Tandanya yaitu : demam rendah atau sakit panas akut. 

2.2.1.12 Interaksi Sosial : perasaan isolasi / penolakan karena penyakit 

menular. Tandanya yaitu: denial. 

2.2.1.13 Penyuluhan dan Pembelajaran : riwayat keluarga TB, 

ketidakmampuan umum atau status kesehatan buruk, gagal untuk 

membaik/kambuh TB, tidak berpartisipasi dalam terapi. 

Pertimbangan rencana pemulangan : memerlukan bantuan dengan 

atau gangguan dalam terapi obat dan bantuan diri dan pemeliharaan 

atau perawatan rumah (Kunoli, 2012). 

2.2.1.14 Pemeriksaan Penunjang Darah : ditemukan peningkatan leukosit 

dan laju endap darah (LED). Sputum : BTA pada BTA (+) 

ditemukan sekurang-kurangnya 3 batang kuman pada satu sediaan 

dengan kata lain 5.000 kuman dalam 1 ml sputum. Test tuberculin : 

Mantoux tes (PPD). Rontgen : Foto PA (Kunoli, 2012). 

2.2.2 Diagnosa Keperawatan 

 

Penilaian klinis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan 

atau proses kehidupan yang dialami baik secara aktual maupun potensial 

disebut sebagai diagnosis keperawatan. Diagnose kperawatan ini bertujuan 

mengidentifikasi respon yang terjadi pada pasien terhadap situasi yang 

berhubungan dengan kesehatan (PPNI, 2016). Adapun masalah keperawatan 

yang biasa muncu adalah (SDKI, 2017) : 
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1. Diagnosis 1 : Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

 

a. Definisi : ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan 

napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten 

b. Batasan karakteristik 

 

Tabel 2. 1 Batasan Karakteristik bersihan jalan napas 
 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif Objektif 

(tidak tersedia) 1. Batuk tidak efektif 

2. Tidak mampu batuk 

3. Sputum berlebihan 

4. Mengi, wheezing dan/atau 

ronkhi kering 

5. Meconium di jalan napas (pada 

neonatus) 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif Objektif 

1. Dyspnea 

2. Sulit bicara 

3. Ortopnea 

1. Gelisah 

2. Sianosis 

3. Bunyi napas menurun 

4. Frekuensi napas berubahan 

5. Pola napas berubah 

 

c. Faktor yang berhubungan 

 

1) Spasme jalan napas 

 

2) Hiperekresi jalan napas 

 

3) Disfungsi neuromuskuler 

 

4) Benda asing dalam jalan napas 

 

5) Adanya jalan napas buatan 

 

6) Sekresi yang tertahan 

 

7) Hyperplasia dinding jalan napas 

 

8) Proses infeksi 
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9) Respon alergi 

 

10) Efek agen farmakologis (mis. anstesi)\ 

 

11) Sekresi yang tertahan 

 

2. Diagnosis 2 : Gangguan Pertukaran Gas 

a. Definisi : kelebihan atau kekuarangan oksigenasi dan/atau eleminasi 

karbondioksida pada membran alveolus-kapiler 

b. Batasan karakteristik 

 

Tabel 2. 2 Batasan karakteristik gangguan pertukaran gas 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif Objektif 

Dispena 1. PCO2 meningkat/menurun 

2. PO2 menurun 

3. Takikardia 

4. pH arteri meningkat/menurun 

5. Bunyi napas tambahan 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif Objektif 

1. Pusing 

2. Penglihatan kabur 

1. Sianosis 

2. Diaphoresis 

3. Gelisah 

4. Napas cuping hidung 

5. Pola napas abnormal 

(cepat/lambat, regular/irregular, 

dalam/dangkal) 

6. Warna kulit abnormal (mis. pucat, 

kebiruan) 

7. Kesadaran menurun 

 

c. Faktor yang berhubungan 

 

1) Penyakit paru obstruksi (PPOK) 

 

2) Gagal jantung kongestif 

 

3) Asma 

 

4) Pneumonia 

 

5) Tuberculosis paru 
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6) Penyakit membrane hialin 

 

7) Asfiksia 

 

8) Persistent pulmonary hypertension of newbom (PPHN) 

 

9) Prematuritas 

 

10) Infeksi saluran napas 

 

3. Diagnosa 3 : Defisit Nutrisi 

 

a. Definisi : asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolism 

b. Batasan karakteristik 

 

 

Tabel 2. 3 Batasan karakteristik defisit nutrisi 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif Objektif 

(tidak tersedia) 1. Berat badan menurun minimal 

10% dibawah rentang ideal 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif Objektif 

1. Cepat kenyang setelah 

makan 

2. Kram/nyeri abdomen 

3. Nafsu makan menurun 

1. Bising usus hiperaktif 

2. Otot pengunyah lemah 

3. Otot menelan lemah 

4. Membrane mukosa pucat 

5. Sariawan 

6. Serum albumin turun 

7. Rambut rontok berlebihan 

8. Diare 

 

 

c. Faktor yang berhubungan 

 

1) Stroke 

 

2) Parkinshon 

 

3) Mobius syndrome 

 

4) Cerebral palsy 



21 

 

 

 

 

5) Cleft lip 

 

6) Cleft palate 

 

7) Amyotropic neuromuscular 

 

8) Luka bakar 

 

9) Kanker 

 

10) Infeksi 

 

11) AIDS 

 

12) Penyakit Crohn‟s 

 

4. Diagnosis 4: Hipertermia 

 

a. Definisi : Suhu tubuh meningkat diatas rentang normal tubuh 

 

b. Batasan Karakteristik : 

Tabel 2. 4 Batasan karakteristik hipertermia 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 
(tidak tersedia) 

Objektif 
suhu tubuh diatas nilai normal 

Gejala dan Tanda Minor  

Subjektif Objektif 

(tidak tersedia) kulit merah 
 kejang 
 takikardi 
 takipnea 
 kulit terasa panas 

 

 

c. Penyebab: 

 

1) dehidrasi, 

 

2) terapapar lingkungan panas 

 

3) proses penyakit (mis. penyakit, kanker) 

 

4) ketidaksesuaian pakaian dengan suhu lingkungan 
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5) peningkatan laju metabolisme 

 

6) respon trauma 

 

7) Aktivitas berlebihan 

 

8) penggunaan inkubator 

 

9) Kondisi Klinis terkait: 

 

10) proses infeksi 

 

11) hipertiroid 

 

12) stroke 

 

13) dehidrasi 

 

14) truama 

 

15) prematuritas 

 

2.2.3 Intervensi keperawatan 

 

Intervensi keperawatan merupakan tahap ketiga dalam proses 

keperawatan intervensi disusun berdasarkan SIKI. 

1. Diagnosis 1 : Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

 

a. Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, 

diharapkan Bersihan jalan napas meningkat dengan Kriteria Hasil: 

(PPNI, 2018). 

1) Batuk efektif meningkat 

 

2) Sputum berlebih menurun 

 

3) Mengi, wheezing dan/atau ronkhi kering menurun 

 

b. Intervensi Keperawatan dan Rasional 
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Tabel 2. 5 Intervensi bersihan jalan napas tidak efektif 

Intervensi Keperawatan Rasional 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

- Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

- Monitor bunyi napas tambahan 

(mis. Gurgling, mengi, ronkhi 

kering) 

- Monitor sputum (jumlah, 

warna, aroma) 
Teraupetik 

- Pertahankan kepatenan jalan 

napas dengan head-tilt dan 

chin-lift (jaw-thrust jika curiga 

trauma cervical) 

- Posisikan semi-Fowler atau 

Fowler 
- Berikan minum hangat 

- Lakukan fisioterapi dada, jika 

perlu 

- Lakukan penghisapan lendir 

kurang dari 15 detik 

- Lakukan hiperoksigenasi 

sebelum penghisapan 

endotrakeal 

- Keluarkan sumbatan benda 

padat dengan forsep McGill 

- Berikan oksigen, jika perlu 
Edukasi 

- Anjurkan asupan cairan 2000 

ml/hari, jika tidak 

kontraindikasi 

- Ajarkan teknik batuk efektif 
Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu 

- Penurunan bunyi napas dapat 

menunjukkan atelectasis, ronkhi 

mengi menunjukkan akumulasi 

secret,ketidakmampuan 

membersihkan jalan napas 

menimbulkan penggunaan otot 

bantu dan peningkatan kerja napas 

- Mengetahui ada tidaknya suara 

napas tambahan yang 

menghalangi jalan napas 

- Untuk mengetahui seberapa parah 

kondisi Pasien 

- Untuk mempertahankan dan 

memelihara kepatenan jalan napas 

- Untuk memudahkan pasien dalam 

bernapas 

- Untuk mengencerkan secret dan 

memudahkan dalam bernapas 

- Membantu membersihkan dan 

mengelurkan sekret serta 

melonggarkan jalan napas 

- Mengurangi sesak, melonggarkan 

jalan napas dan mengencerkan 

sekret 

- Menghindari hipoksemi akibat 

suction 

- Membebaskan sumbatan dari 

benda padat 

- Untuk mencegah kegagalan napas 

- Untuk mengganti cairan tubuh 

- Batuk efektif dapat mengelurakan 

dahak 

- Pemberian obat bronkodilator 

untuk melebarkan jalan napas, 

ekspektoran obat untuk 

merangsang pengeluaran sputum, 

mukolitik membuat hancur 

formasi sputum atau tidak lagi 

bersifat kental 
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2. Diagnosis 2 : Gangguan Pertukaran Gas 

a. Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, 

diharapkan Pertukaran gas meningkat dengan Kriteria Hasil: (PPNI, 

2018). 

1) Dispnea menurun 

2) Bunyi napas tambahan menurun 

3) Takikardia menurun 

4) PCO2 membaik PO2 membaik pH arteri membaik 

b. Intervensi Keperawatan dan Rasional 

Tabel 2. 6 intervensi gangguan pertukaran gas 

Intervensi Keperawatan Rasional 

Observasi 

- Monitor kecepatan aliran 
oksigen 

- Monitor posisi alat terapi 
oksigen 

- Monitor aliran oksigen 
secara periodic dan pastikan 
fraksi yang diberikan cukup 

- Monitor kemampuan 
melepaskan oksigen saat 
makan 

- Monitor tanda-tanda 
hipoventilasi 

- Monitor tanda dan gejala 
toksikasi oksigen dan 
atelektasis 

- Monitor tingkat kecemasan 
akibat terapi oksigen 

- Monitor integritas mukosa 
hidung akibat pemasangan 
oksigen 

Teraupetik 

- Bersihkan sekret pada 
mulut, hidung dan trachea, 
jika perlu 

- Pertahankan kepatenan 
jalan napas 

- Berikan oksigen tambahan, 
jika perlu 

Edukasi 

- Ajarkan pasien dan 

- Untuk melihat ada tidaknya aliran 
oksigen yang masuk 

- Untuk mengetahui apakah alat 
yang digunakan pasien sudah 
tepat 

- Memaksimalkan kebutuhan 
oksigen yang dibutuhkan pasien 

- Melihat kemandirian pasien 
dalam pemasangan oksigen 

- Untuk mengetahui terajadinya 
gangguan hipoventilasi 

- Untuk mengetahui kelainan 
toksikasi oksigen dan atelektasis 

- Untuk mengetahui tingkat 
kecemasan 

- saat terapi oksigen 

- Untuk mengetahui adanya 
kelainan akibat pemasangan 
oksigen 

- Mencegah obstruksi respirasi 

- Pasien dapat bernapas dengan 
mudah 

- Memaksimalkan bernapas dan 
menurunkan kerja napas 

- Untuk memudahkan 
menggunakan oksigen perawatan 
di rumah 

- Untuk menentukan berapa dosis 
oksigen yang diberikan 

- Untuk memenuhi kebutuhan 

oksigen pasien 
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keluarga cara 

menggunakan oksigen di 

rumah 

Kolaborasi 

- Kolaborasi penentuan dosis 

oksigen 

- Kolaborasi  penggunaan 

oksigen saat  aktivitas 
dan/atau tidur 

 

 

3. Diagnosis 3 : Defisit Nutrisi 

a. Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam, diharapkan 

status nutrisi membaik dengan Kriteria hasil: (PPNI, 2018). 

1) Porsi yang dihabiskan meningkat 

2) Kekuatan otot pengunyah meningkat 

3) Kekuatan otot menelan meningkat 

4) Serum albumin meningkat 

5) Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat 

6) Pengetahuan tentang pilihan makanan meningkat 

7) Pengetahuan tentang makanan yang sehat meningkat 

8) Pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat 

9) Penyiapan dan penyimpanan makanan yang aman meningkat 

10) Penyiapan dan penyimpanan minuman yang aman meningkat\\ 

11) Sikap terhadap makanan/minuman sesuai dengan tujuan 

kesehatan meningkat 

12) Perasaan cepat kenyang menurun 

13) Nyeri abdomen menurun 

14) Berat badan membaik 

15) Indeks Massa Tubuh (IMT) membaik 

16) Frekuensi makan membaik 

b. Intervensi Keperawatan dan Rasional 

Tabel 2. 7 intervensi defisit nutrisi 
Intervensi Rasional 

Manajemen Nutrisi 

Observasi 
- Identifikasi status nutrisi 

 
- Pengkajian penting dilakukan untuk 
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- Identifikasi makanan yang 

disukai 
- Monitor asupan makanan 

- Monitor berat badan 
Terapeutik 

- Lakukan oral hygiene 

sebelum makan, jika perlu 

- Sajikan makanan secara 

menarik dan suhu yang 

sesuai 

- Berikan makanan tinggi 

serat untuk mencegah 

konstipasi 

- Berikan makanan tinggi 

kalori dan tinggi protein 
Edukasi 

-Anjurkan posisi duduk, jika 

mampu 
Kolaborasi 

- Kolaborasi dengan ahli gizi 

untuk menentukan jumlah 

kalori dan jenis nutrient 

yang dibutuhkan, jika perlu 

mengetahui status nutrisi klien 

sehingga dapat menentukan intervensi 

yang diberikan 
- Untuk dapat berselera dalam makanan 

- Untuk mengetahui asupan makanan 

klien 

- Untuk mengetahui BB yang ideal 

untuk klien 
- Untuk meningkatkan nafsu makan 

- Agar pasien lebih lahap dalam 

memakan makanannya 
- Untuk mencegah konstipasi 

- Agar kalori dan protein pasien 

terpenuhi 

- Untuk memudahkan proses makan 

- Agar nutrisi pasien terpenuhi dengan 

baik dengan mengkonsultasikan 

dengan ahli gizi 

 

4. Diagnosis 4 : Hipertermia 

a. Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, 

diharapkan termoregulasi membaik dengan Kriteria Hasil: menggil 

menurun, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik (PPNI, 2019). 

b. Intervensi Keperawatan dan Rasional 

 

Tabel 2. 8 intervensi hipertermia 
 

Intervensi Keperawatan Rasional 

Manajemen hipertermia 

Observasi 

- Identifikasi penyebab hipertermia 

- Monitor suhu tubuh 

- Monitor kadar elektrolit 

- Monitor haluaran urine 

- Monitor komplikasi akibat 
hipertermia 

Teraupetik 

- Sediakan lingkungan yang dingin 

 

- Mengetahui penyebab 
hipertemi agar diberikan 
intervsni yang sesuai 

- Mengetahui status 

termoregulasi pasien 

- Mencegah terjadinya gangguan 
elektrolit 

- Mencegah dehidrasi 

- Mencegah komplikasi 
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- Longgarkan atau lepaskan pakaian 

- Basahi dan kipasi permukaan 
tubuh 

- Berikan cairan oral 

- Ganti linen setiap hari atau lebih 
sering jika mengalami 
hiperhidrosis 

- Lakukan pendinginan eksternal 

- Hindari pemberian antipiretik atau 
aspirin 

- Berikan oksigen 

Edukasi 

- Anjurkan tirah baring 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian cairan dan 
elektrolit intravena 

 

 

 

- Menurunkan demam 

- Mencegah hipertermi 

- Memenuhi kebutuhan cairan 
melalui iv 

- Mencegah dehidrasi 

- Memberikan kenyamanan 

- Mengurangi demam 

- Mengurangi demam 

- Memenuhi kebutuhan oksigen 

- Memenuhi kebutuhan istirahat 

- Mencegah dehidrasi memenuhi 
kebutuhan cairan 

 

 

2.2.4 Implementasi Keperawatan 

 

Implementasi keperawatan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap 

(Smeltzer, 2008). 

2.2.5 Evaluasi Keperawatan 

 

Evaluasi merupakan sebuah proses intelektual untuk menilai 

keberhasilan dari proses sebelumnya yaitu diagnose, intervensi keperawatan, 

serta implementasi keperawatan. Terjadinya kesalahan ataupun kealpaan pada 

saat melakukan pengkajian, diagnosa, menetapkan intervensi keperawatan 

serta proses implementasi keperawatan dapat dilakukan control dan monitor 

oleh perawat saat evaluasi 
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Evaluasi merupakan bagian akhir suatu proses dari asuhan 

keperawatan yang merupakan bagian integral pada setiap tahapnya. Evaluasi 

merupakan perbandingan yang sistematis untuk mengukur perkembangan 

kesehatan pasien sehingga bisa ditemukan langkah yang paling efektif dalam 

mencapai suatu tujuan asuhan keperawatan (Nursalam, 2016). 

 

2.3 Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan 

 

 

2.3.1 Konsep Utama 

 

Menurut (Irwan, 2021) terdapat 4 konsep pokok berdasarkan konsep 

Levine: 

2.3.1.1 Orang, merupakan makhluk holistik yang terus berusaha 

meningkatkan keutuhan atau integritas dan satu “yang hidup, 

bepikir, beriorientasi masa depan, dan sadar pada masa lalu”. 

2.3.1.2 Lingkungan, keutuhan individu dapat dilengkapi oleh 

lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi 2 di antaranya: 

lingkungan internal dan ekternal, lingkungan internal merupakan 

sebuah integrasi pada sebuah kegunaan tubuh yang serupa 

dengan homeorhesis dibandingkan dengan homeostasis, serta 

merupakan bentuk energi yang patuh dengan tantangan dari 

lingkungan eksternal, sedangkan liingkungan persepsi, 

operasional, dan konseptual merupakan bagian dari lingkungan 

eksternal. 
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2.3.1.3 Kesehatan, suatu persatuan dan kesatuan dan “merupakan 

adaptasi sebuah keutuhan dan kesuksesan” diartikan sebagai 

sebuah kesehatan tersirat. Meningkatkan kesehatan merupakan 

salah satu dari tujuan keperawatan. Levine mengemukkan 

pemahaman tentang arti kesehatan sebagai: "jalan kembali ke 

kegiatan sehari-hari yang dikompromikan oleh kesehatan yang 

buruk. Hal ini tidak hanya penghinaan atau cedera yang 

diperbaiki tetapi oleh dirinya sendiri. Ini bukan hanya 

penyembuhan bagian tertindas. Ini agak kembali ke diri sendiri, 

dimana dapat menyisihkan perambahan kecacatan dan individu 

bebas tanpa kendala untuk mengejar sekali lagi atau 

kepentingannya sendiri". 

2.3.1.4 Perawatan, mempromosikan adaptasi dan memelihara keutuhan 

(kesehatan) merupakan salah satu dari tujuan keperawatan. 

Telah dipaparkan sebelumnya, cara dimana orang dan lingkungan 

menjadi kongruen dari waktu ke waktu merupakan pembahasan 

dari Levine yaitu Model Konservasi. Hal itu merupakan 

pemahaman bahwa adanya kesulitan pada waktu dan ruang 

memungkinkan terjadinya berbagai tingkatan molekul, fisiologis, 

emosi, psikologis dan sosial merupakan hasil dari konservasi 

yang merupakan respon adaptif spesifik. ada tiga faktor yang 

mendasari pendapat diatas di antaranya historisitas, spesifisitas 

dan redundansi. 
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2.3.2 Teori Levine dan Proses Keperawatan 

 

Levine berpendapat bahwa seorang perawat harus selalu 

mengobservasi pasien, melakukan intervensi yang berkaitan serta yang 

sesuai dengan perancanaan dan evaluasi. Hal tersebut didasarkan untuk 

membantu pasien kedepannya. selain itu, dia berpendapat untuk perawatan 

pasien, perawat dan pasien dituntut untuk saling berinteraksi. Levine 

berpendapat dalam teorinya, seorang pasien harus dilihat dari segi 

ketergantungan, hingga kemampuan pasien yang terbatas untuk membantu 

dalam pengumpulan data, tahap perencanaan, implementasi atau semua 

fase dari proses ketergantungan. Agar dapat beradaptasi untuk gangguan 

kesehatannya, pada dasarnya semua pasien sangat membutukan bantuan 

dari perawat. Perawat dituntut untuk dapat bertanggung jawab untuk 

melihat kemampuan partisipasi pasien. 

Keseimbangan energi pasien dan pemeliharaan integritas pasien 

merupakan hal yang harus selalu diperhatikan oleh perawat. Fungsi dari 

beberapa sistem tubuh, emosi, stress dan pola kerja seperti nutrisi, istirahat 

(tidur), waktu luang, pola koping, hubungan dengan anggota 

keluarga/orang lain, pengobatan, lingkungan dan penggunaan energi 

merupakan sumber energi yang perlu direkap secara keseluruhan oleh 

perawat setelahnya. Data terkait integritas struktur pasien juga harus 

diperhatikan seperti, pertahanan tubuh, struktur fisik, integritas personal 

juga harus diperhatikan termasuk tentang keunikan, nilai, kepercayaan dan 

integritas sosial yang terkait sutau proses pengambilan keputusan dari 
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pasien, interaksi yang dilakukan pasien dengan orang lain serta senang 

atau tidaknya pasien dikaitkan dengan orang lain (Awaludin et al., 2018). 

Pernyataan teori Myra Levine: 

2.3.2.1 Dalam melakukan pelaksanaan intervesi keperawatan perawat 

dituntut untuk memiliki skill 

2.3.2.2 Hasil dari intervensi perawat yaitu memudahkan klien untuk 

beradaptasi dengan keadaan 

2.3.2.3 Pada tahapan evaluasi keperawatan, perawat akan berfokus pada 

respon dari klien sebagai dasar dalam melakukan tindakan 

keperawatan 

2.3.2.4 Data yang telah diperolah oleh perawat dari respon klien 

bertujuan menetukan intervesi perawatan mengenai pengobatan 

atau support yang harus mereka gunakan 

2.3.2.5 Dalama teori yang Levine paparkan sering berfokus pada orang 

per orang, yang akan digunakan baik untuk masa sekarang 

maupun dimasa depan, serta pada klien yang memiliki gangguan 

kesehatan mereka akan membutuhkan intervensi perawatan. 

2.3.3 Teori yang dikemukakan 

Pada model yang dikembangkan oleh Levine lebih beriorientasi pada 

pasien (individu) dianggap mahkluk holistik dan peran perawat untuk 

menjaga agar tetap menjaga keutuhan seseorang (person’s wholeness). 

Seorang klien adalah makhluk hidup yang terintegrasi serta dapat 

beradaptasi terhadap lingkungan merupakan pandangan pada model konsep 
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Myra Levine. Suatu kegiatan yang bersifat konservasi dan konservasi energi 

yang akan menjadi sebuah pertimbangan kedepanya disebut sebagai 

intervensi keperawatan. Selain itu Levine juga berpendapat bahwa sehat 

dapat kita pastikan melalui konservasi energi. Pada dasarnya dalam ilmu 

keperawatan terdapat tempat konservasi yang dibagi menjadi empat bagian 

diantaranya integritas personal, energy klien, struktur integitas, dan 

integritas sosial. Oleh karena itu, pendekatan asuhan keperawatan lebih 

terfokus pada sumber kekuatan klien yang lebih optimal. 

2.3.4 Konsep Dasar Model Konservasi Levine 

Teorinya memaparkan bahwa seorang klien adalah makhluk hidup 

yang yang mengalami integrasi dan saling melakukan interaksi serta dapat 

berdaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, Levine juga mengatakan 

bahwa intervesi keperawatan adalah bagian dari aktivitas konservasi, 

pertimbangan sehat tidaknya seseorang dapat dilihat pada konservasi 

energinya. Pada model konservasi Levine, menggunakan prinsip bahwa 

kesehatan dan penyembuhan klien berfokus pada pelestarian energinya. 

Berikut ini dipaparkan empat prinsip konservasi yang telah diterapkan 

Levien pada model konservasi keperawatan. 

2.3.4.1 Konservasi energi, keseimbagan energi pada makhluk individu 

sangat dibutuhkan, selain itu memperbarui energi secara terus 

menerus juga dilakukan agar dapat terus meningkatkan kualitas 

hidupnya. Untuk itu, konservasi energi sangat perlu digunakan 

selama praktek keperawatan. 
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2.3.4.2 Konservasi integritas struktur, sebuah proses pergantian yang 

bersumber pada integritas struktur disebut penyembuhan. 

Perubahan fungsi dan intervensi sangat dibutuhkan untuk 

dipahami oleh perawat agar dapat memberi batasan pada jumlah 

jaringan yang terlibat dengan penyakit. 

2.3.4.3 Konservasi integritas personal, seorang pasien yang dipanggil 

dengan menyebut namanya akan dapat terlihat lebih dihargai oleh 

perawat. Proses nilai personal yang memberikan privasi terhadap 

klien selama perawatan dapat diartikan sebagai sikap 

menghargai. 

2.3.4.4 Konservasi integritas sosial, kehidupan dapat dipahami sebagai 

interaksi sosial yang ada dalam kehidupan, sedangkan kesehatan 

adalah keadaan sosial yang telah ditentukan. Untuk itu, peran 

perawat dibutuhkan agar dapat memberikan kebutuhan yang 

diperlukan sebuah keluarga, kehidupan religious dan hubungan 

interpersonal unutk koservasi integritas sosial juga harus 

diperhatikan. 

2.3.5 Konsep Utama Dari Model Konservasi 

 

2.3.5.1 Wholeness (keutuhan), Levine menyatakan bahwa “interaksi 

terus-menerus dari organisme individu dengan lingkungannya 

merupakan sistem yang „terbuka dan cair‟, Erikson dalam Levine 

mengatakan bahwa‟‟sistem terbuka dianggap sebagai wholeness 
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yaitu keutuhan yang menekankan pada suara, organik, mutualitas 

progresif antara fungsi yang beragam dan bagian-bagian dalam 

keseluruhan serta batas-batas yang terbuka” 

2.3.5.2 Adaptasi, adalah suatu proses yang dihadapi oleh individu untuk 

mempertahankan integritas individual terhadap lingkungan baru 

yang mereka hadapi baik dari segi eksternal maupun internalnya 

adapun hasil dari adaptasi disebut dengan konservasi. Secara 

umum, adaptasi yang dilakukan oleh individu dapat dianggap 

baik dan berhasil. 

2.3.5.3 Lingkungan, menurut pandangan Levine, setiap individu 

mempunyai kehidupannya masing-masing baik pada lingkungan 

internal maupun pada lingkungan eksternal. 

2.3.5.4 Respon organisme, merupakan suatu hal yang dilakukan oleh 

individu dalam beradaptasi dengan lingkungannya, yang terdiri 

dari fight atau flight, respon inflamasi, respon terhadap stress, 

serta kewaspadaan persepsi. 

2.3.6 Aplikasi dalam keperawatan 

 

2.3.6.1 Pengkajian, penggunaan prinsip konservasi dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data provokasi dengan metode observasi 

dan wawancara. Perawat melakukan observasi dengan 

mengamati penyakit dengan melihat respon organisme, 

menganalisa  catatan  medis,  evaluasi  hasil  diagnosa  serta 
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melakukan interaksi dengan pasien terhadap keutuhannya. Hal ini 

dilakukan melalui prinsip konservasi perawat dengan melakukan 

pengkajian terhadap lingkungan ekternal serta lingkungan 

internal pada pasien. Berikut beberapa faktor provokasi yang 

dapat dikaji oleh perawat: adanya keseimbangan terhadap suplay 

energi yang dibutuhkan, sistem pertahanan tubuh, harga diri, 

keseimbangan suplai dan kebutuhan energi, sistem pertahanan 

tubuh, harga diri , kesiapan seseorang dalam berpasrtisipasi 

dalam sosial system 

2.3.6.2 Keputusan Tropihicognosis, tropihicognosis merupakan istilah 

lain dalam pengambilan keputusan tersebut. Pada diagnosa 

keperawatan fakta provokatif sering digunakan dalam 

pengambilan keputusan. Fakta provaktif menujukkan segala hal 

kemungkinan yang terjadi pada pasien dan disusun sedemikian 

rupa. Dari hal tersebut akan diambil sebuah keputusan terkait 

pertolongan apa saja yang harus diberikan kepada pasien. 

2.3.6.3 Hipotesis, hal ini merupakan salah satu dari rencana keperawatan 

yang membantu dalam memenuhi suatu kebutuhan dan promosi 

adaptasi dengan tujuan mengarahkan intervensi keperawatan 

terkait masalah yang terjadi pada pasien, kemudian memaparkan 

tentang hipotesis yang diambil terkait masalah serta memberikan 

solusi. 

2.3.6.4 Intervensi, ini akan dilakukan berdasarkan pedoman konservasi. 
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Beberapa prinsip konservasi yang diterapkan selama intervensi 

diantaranya konservasi struktur, energi, personal dan sosial. Pada 

pendekatan ini dituntut agar dapat menjaga keutuhan dan 

promosi adaptasi. 

2.3.6.5 Evaluasi, merupakan tindakan observasi yang dilakukan pada 

respon individu terhadap hasil intervensi yang telah diberikan 

tujuannya untuk melakukan kajian terhadap respon individu 

terkait hipotesis yang telah dilakukan berhasil atau tidak. 

2.3.7 Hubungan Teori Levine dengan Studi Kasus 

Melalui asuhan keperawatan berdasarkan model konservasi levine, 

kebutuhan proses pemulihan dan tumbuh kembang pada anak dapat 

difasilitasi secara holistik. Model konservasi levine merupakan model 

praktik keperawatan yang berfokus pada pemeliharaan energi untuk 

mengoptimalisasi proses penyembuhan dan pertumbuhan anak (Annisa, F., 

Nurhaeni, N., & Wanda, 2017). 

Teori Levine dalam konservasi integritas struktur, sebuah proses 

pergantian yang bersumber pada integritas struktur disebut penyembuhan. 

Perubahan fungsi dan intervensi sangat dibutuhkan untuk dipahami oleh 

perawat agar dapat memberi batasan pada jumlah jaringan yang terlibat 

dengan penyakit (Awaludin et al., 2018), sehingga sebagai perawat perlu 

untuk memberikan intervensi dalam mengurangi bersihan jalan napas pada 

anak seperti memberikan intervensi fisioterapi dada. 
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2.4 Evidence Based Practice in Nursing (EBPN) 

 

2.4.1 Pengertian 

 

Fisioterapi dada salah satu terapi yang digunakan dalam 

pengobatan sebagian besar penyakit pernapasan pada anak-anak dengan 

penyakit pernapasan kronis atau penyakit neuromuscular, pada umunya, 

fisioterapi dada dilakukan oleh terapis fisik dan terapis pernapasan, 

dimana pernapasan meningkat dengan penghapusan tidak langsung dari 

lender saluran pernapasan pasien. Fisioterapi dada terdiri dari perkusi 

dada (clapping), postural drainase, dan vibrasi (Putri Cahya Mutiara Mas 

Hanafi, 2020). Fisioterapi dada adalah terapi nonfarmakologi yaitu suatu 

tindakan untuk membersihkan jalan nafas dan sputum, mencegah 

akumulasi sputum, dan memperbaiki saluran pernapasan (Sari, 2016). 

 

2.4.2 Tujuan 

 

Tujuan dari fisioterapi dada adalah untuk mengeluarkan sekret yang 

terekumulasi dan mengganggu di saluran nafas bagian bawah, 

membersihkan jalan nafas dari akumulasi sekret dan mengurangi sesak nafas 

akibat akumulasi sekret memperbaiki ventilasi dan meningkatkan efisiansi 

otot pernapasan (Hanafi, P. C. M. M., 2020b). 

2.4.3 Indikasi 

 

2.4.3.1 Indikasi fisioterapi dada terdapat penumpukan sekret pada 

saluran nafas yang dibuktikan dengan pengkajian fisik dan 

data klinis 
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2.4.3.2 Pasien dengan penurunan kamampuan batuk 

 

2.4.3.3 Sulit mengeluarkan atau membatukkan sekresi yang terdapat 

pada saluran nafas (Rizqiana Dwi Ambarwati, 2022). 

2.4.4 Kontraindikasi 

 

Menurut (Rizqiana Dwi Ambarwati, 2022). Adapun kontraindikasi 

fisioterapi dada ada yang bersifat mutlak yaitu: 

2.4.4.1 Gagal jantung 

 

2.4.4.2 Status asmatikus 

 

2.4.4.3 Renjantan 

 

2.4.4.4 Perdarahan 

 

2.4.5 Prosedur pemberian dan rasional 

 

2.4.5.1 Persiapan pasien 

 

a. Memberi tahu pada keluarga atau anak untuk tindakan yang 

akan dilakukan 

b. Mengatur posisi bayi atau anak 

 

2.4.5.2 Persiapan alat 

 

a. Handuk/popok 

 

b. Stetoskop 

 

2.4.5.3 Prosedur pelaksanaan : melakukan perkusi atau penepukan: 

 

a. Perawat mencuci tangan 

 

b. Pasang sarung tangan bersih 

 

c. Mendengarkan dengan stetoskop setiap lobus paru 
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d. Menutup daerah dada/punggung dengan handuk untuk 

melindungi kulit/dengan popok yang tipis 

e. Melakukan tepukan secara bersama pada dinding torak 

bayi/anak dengan berirama menggunakan telapak tangan 

yang dicembungkan atau menggunakan perkusor dengan 

ukuran yang tepat, harus ditepuk selama 1-2 menit 

f. Melakukan tepukan tanpa menyebabkan rasa sakit pada 

bayi/anak 

g. Mengobservasi tanda-tanda vital pasien 

 

h. Anjurkan batuk segera setelah prosedur selesai 

 

i. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan 

 

j. Lepaskan sarung tangan 

 

k. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 

 

l. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan, karakteristik 

sputum, dan respon pasien (Ain, 2019). 

2.4.6 Kriteria Evaluasi 

 

2.4.6.1 Evaluasi perasaan pasien 

 

2.4.6.2 Keluahan batuk menurun 

 

2.4.6.3 Keluhan sulit mengeluarkan sekret berkurang 

 

2.4.7 Artikel utama dan pendukung 

 

Tabel 2. 9 artikel utama dan pendukung 
 

No Penulis Tahun Judul Sumber 

1 Rosalina, 

Nurpadila, 
2022 Penerapan 

Fisioterpai Dada 

Jurnal 

Kesehatan 
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No Penulis Tahun Judul Sumber 

 Munadiah 

Wahyuddin 

 Terhadap 

Pengeluaran 

Sputum Pada Anak 

Yang Mnegalami 

Jalan Nafas Tidak 

Efektif : Literratur 
Review 

Marendang, 

Vol. VI, No. 

III 

2 Agung 

Widiastuti, 

Ikrima 

Rahmasari, 

Muzaroah 

Ermawati, 

Fakhrudin Nasrul 

Sani 

2022 Penerapan 

Fisioterapi Dada 

(Postural 

Drainage, 

Clapping  dan 
Vibrasi)   Efektif 

Untuk Bersihan 

Jalan Nafas Pada 

Anak usia (6-12) 

Tahun 

Jurnal Ilmiah 

Kperawatan, 

Vol. 10 No. 1 

3 Putri Cahya 

Mutiara Mas 

Hanafi, Andi 

Arniyanti 

2020 Penerapan 

Fisioterapi Dada 

Untuk 

Mengeluarkan 

Dahak Pada Anak 

Yang Mengalami 

Jalan Napas Tidak 
Efektif 

Jurnal 

Keperawatan 

Profesional, 

Vol. 1. No. 1 

4 Suci Fitri Rahayu 2022 Fisioterapi Dada 

Sebagai Intervensi 

Keperawatan 

Untuk Mengatasi 

Sekret Pasa Anak 

Jurnal Tuna- 

Tunas  Riset 

Kesehatan, 

Vol. 12 No. 1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Rancangan Studi Kasus 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Studi kasus merupakan suatu 

teknik mempelajari seseorang atau individu secara mendalam untuk membantu 

memperoleh penyesuaian diri yang lebih baik (Jamila et al., 2020). Menurut 

(Hidayat, 2019) studi kasus (case study) adalah suatu bagian dari metodologi 

penelitian yang dalam pembahasannya peneliti dituntut agar lebih cermat, 

mendalam, serta teliti untuk mengungkapkan suatu kasus ataupun peristiwa, 

baik itu bersifat perorangan atau perkelompok. 

 

Pada penulisan Karya Tugas Akhir ini, jenis penelitian yang digunakan 

penulis adalah melakukan „Studi Kasus‟ dimana dalam penyajiannya 

dilakukan secara mendalam untuk melihat suatu keadaan atau kondisi pasien 

dengan cara menyeluruh dan tersistematis. Pengumpulan data diawali dengan 

informed concent, lalu memulai proses wawancara kepada keluarga pasien, 

kemudian melakukan observasi, pemeriksaan fisik, serta pendokumentasian. 

Setelah data terkumpul kemudian melakukan analisis data dan memberikan 

intervensi berdasarkan EBPN (Eviden Based Practice in Nursing) yaitu 

Fisioterapi Dada, dimana implementasi dilakukan satu kali sehari selama tiga 

hari pemberian. Terakhir dilakukan evaluasi berdasarkan EBPN sebelum dan 

sesudah pemberian intervensi Fisioterapi Dada pada anak yang 

mengalami sumbatan sekret. 
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3.2 Subjek Studi Kasus 

 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak “G” yang berusia 2 tahun 

dengan diasgnosa Tuberkulosis Paru dengan masalah bersihan jalan nafas 

tidak efektif dengan berjenis kelamin laki-laki. Subjek yang digunakan dalam 

karya tulis ini adalah pasien yang sudah bersedia untuk dijadikan sebagai 

responden atas izin dari orang tua. 

 

3.3 Fokus studi kasus 

 

 

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan 

terhadap masalah yang dikaji secara mendalam yaitu asuhan keperawatan 

prioritas masalah bersihan jalan nafas tidak efektif melalui intervensi 

fisioterapi dada 

 

3.4 Instrumen studi kasus 

 

 

Alat dan instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian adalah format 

asuhan keperawatan (pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan 

evaluasi), alat perlindungan diri (handscoon dan masker), alat pemeriksaan 

fisik (stetoskop, arloji dengan menit). 

 

3.4.1 Format pengkajian keperawatan terdiri dari: identitas pasien, 

identifikasi penanggung jawab, riwayat kesehatan, kebutuhan 

dasar, pemeriksaan fisik, data psikologis, data ekonomi sosial, data 
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spritual, lingkungan tempat tinggal, pemeriksaan laboratorium dan 

program pengobatan. 

3.4.2 Format analisa data terdiri: nama pasien, data, masalah dan 

etiologi. 

3.4.3 Format diagnosa keperawatan terdiri dari: diagnosis keperawatan, 

faktor penyebab dan tanda dan gejala berdasarkan buku SDKI 

3.4.4 Format intervensi asuhan keperawatan terdiri dari: diagnosis 

keperawatan, Luaran kepearawatan berdasarkan buku SLKI, 

intervensi keperawatan berdasarkan buku SIKI. Dan rasional setiap 

tindakan 

3.4.5 Format implementasi keperawatan terdiri dari: nomor diagnosis, 

hari, tanggal dan jam, implementasi keperawatan, dan paraf yang 

dilakukan implementasi keperawatan. 

3.4.6 Format evaluasi keperawatan terdiri dari : hari dan tanggal, 

diagnosis keperawatan, evaluasi keperawatan, dan paraf yang 

melakukan tindakan evaluasi keperawatan 

 

3.5 Prosedur Pengambilan Data 

 

 

Proses dalam melakukan studi kasus ini terdiri dari beberapa tahap 

antara lain: 

 

3.5.1 Persiapan dengan konsultasi kasus 

 

3.5.2 Kemudian dilakukan pengumpulan dengan wawancara 

 

3.5.3 Penelusuran literature 
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3.5.4 Penyusunan laporan berdasarkan panduan penulisan karya tulis 

ilmiah 

 

3.6 Tempat & Waktu Pengambilan Data 

3.6.1 Tempat : Ruangan perawatan lontara 1 RSUP DR. Wahidin 

Sudirohusodo 

3.6.2 Waktu : pengambilan data pada hari senin 02 januari 2023 dan 

pemberian intervensi dilakukan pada tanggal 3-5 januari 2023 

 

3.7 Analisa Data dan Penyajian Data 

 

 

Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek 

studi kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal 

ini pengkajian, diagnosis, interevensi dan evaluasi keperawatan, pengolahan 

data yang sudah didapatkan dari hasil pengkajian dari proses wawancara, 

pemeriksaan fisik dan observasi kemudian memasukan data yang telah 

didapatkan kedalam tabel analisa data. 

 

Diagnosis keperawatan ditentukan sesuai dengan keadaan pasien 

berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, menentukan 

rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan 

berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia kemudian 

melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan dan yang 

terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP seletah 
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dilakukan tindakan kususnya pemberian fisioterapi dada pada pasien, 

penyajian data disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan serta 

menggambarkan bagaimana hasil pengkajian sampai dengan evaluasi. 

 

3.8 Etika Studi Kasus 

 

Masalah etika untuk pasien yang harus dipertimbangkan saat 

melakukan studi kasus tentang asuhan keperawatan diantaranya sebagai 

berikut : 

 

3.8.1 formed consent (persetujuan) 

 

 

Informed consent merupakan suatu bentuk persetujuan antara 

peneliti dan responden dengan memberikan lembar persetujuan 

sebelum dilakukan penelitian terhadap responden, informed 

consent ini bertujuan agar responden mengetahui maksud dan 

tujuan dilakukan suatu penelitian atau tindakan dan mengetahui 

dampaknya, dalam studi kasus ini penulis telah mendapat 

persetujuan pasien untuk diberikan tindakan serta menjelaskan 

maksud dan tujuan dari prosedur yang diberikan. 

 

3.8.2 Confidentialy (Kerahasiaan) 

 

 

Informasi yang diperoleh peneliti hanya digunakan untuk 

penelitian dan tidak dibagikan kepada orang lain. Nama pasien 
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tidak diungkap oleh peneliti: sebagai gantinya, gunakan inisial 

sebagai pengganti nama pasien 

 

3.8.3 Justice (Keadilan) 

 

 

Peneliti harus menjunjung tinggi nilai transparansi dan keadilan 

dengan kejujuran, keterbukaan, dan kehatia-hatian. Untuk 

menjunjung tinggi keterbukaan, peneliti memberikan penjelasan 

singkat tentang proses penelitian kepada orang tua pasien. 

Sementara itu, peneliti memastikan bahwa subjek peneliti 

diperlakukan sama sesuai dengan konsep fairness. 
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4.1 Pengkajian 

 

I. Biodata 

A. Identitas Klien 

BAB IV 

LAPORAN KASUS 

 

Nama : An. G 

 

TTL/Usia : Manokwari, 01-10-2021 

 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Agama : kristen protestan 

Pendidikan : belum sekolah 

Alamat : manokwari/papua 

 

Tanggal Masuk : 22/12/2022 

 

Tanggal Pengkajian : Senin, 02 januari 2023 

Diagnosa Medik : TB paru 

B. Identitas Orang Tua 

 

1. Ayah 

 

Nama : Budiman 

 

Usia : 26 tahun 

 

Pendidikan : S1 

 

Pekerjaan : Wiraswasta 

 

Agama : kristen protestan 

 

Alamat : manokwari/papua 
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2. Ibu 

 

Nama : Aniko nanraoh 

 

Usia : 23 tahun 

Pendidikan : SMA 

 

Pekerjaan : IRT 

 

Agama : Kristen protestan 

 

Alamat : Manokwari/papua 

 

C. Identitas Saudara Kandung 

Tabel 4. 1 Identitas Saudara Kandung 
 

N 

o. 
Nama Usia Hubungan 

Status 

Kesehatan 

1. Perempuan 11 tahun 
Saudara 

kandung 
sehat 

2. Laki-laki 2 tahun 
Saudara 

kandung 
sakit 

 

II. Keluhan Utama / Alasan Masuk Rumah Sakit 

Bapak pasien mengatakan alasan dilarikan ke RS karena anaknya 

mengalami batuk berlendir 5 hari yang lalu dan pasien sesak napas 

III. Riwayat Kesehatan 

 

A. Riwayat Kesehatan Sekarang 

 

Kondisi pasien sekarang hanya berbaring dan menangis, pasien 

terpasang alat bantu napas (kanul nasal) dan terpasang OGT 

pasien juga terdapat banyak lendir, kental dan berwarna 

kehijauan pucat. Kondisi ekstremitas atas dan bawah terdapat 

kelainan diakrenakan efek dari jatuh. 
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B. Riwayat Kesehatan Lalu (Khusus untuk anak usia 0-5 tahun) 

 

Bapak pasien mengatakan sebelum masuk RS mengetahui 

bahwa anaknya sudah didiagnosis TB paru dan sudah 

melakukan pemeriksaan dirumah sakit manokwari dan 

mengkonsumsi obat-obatan. 

1. Prenatal care 

 

a. Pemeriksaan kehamilan : setiap bulan pada saat 

posyandu 

b. Keluhan selama hamil : ngidam 

 

c. Riwayat : 

 

Terkena sinar:  tidak ada 

 

Terapi obat: obat penambah darah 

 

d. Kenaikan BB Ibu selama hamil : 5 kg 

 

e. Golongan darah ibu :  - ; Golongan darah ayah : - 

2. Natal 

 

a. Tempat melahirkan : Klinik 

 

b. Lama dan jenis persalinan : Spontan 

 

c. Penolong persalinan : Bidan 

 

d. Cara untuk memudahkan persalinan : tidak 

 

e. Komplikasi waktu lahir : Robek perineum 

 

3. Post natal 

 

a. Kondisi bayi : BB lahir : 3,2 kg PB : 47 cm 
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b. Apakah anak mengalami : Penyakit kuning : tidak ada 

 

; Kebiruan : tidak ada ; Kemerahan : tidak ada ; 

Problem menyusui : iya  ; BB tidak stabil : (Untuk 

semua Usia) 

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

Kejang/ Lain- lain) 

• Kecelakaan yang dialami : tidak ada 

 

• Pernah alergi : tidak pernah 

 

• Komsumsi obat-obatan bebas : tidak ada 

 

• Perkembangan anak dibanding saudara-saudaranya : 

sama 

C. Riwayat Kesehatan Keluarga 

 

1. Penyakit anggota keluarga : bapak pasien mengatakan 

ibunya mengalami penyakit serupa dengan anaknya yaitu 

penyaki TB Paru 
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2. Genogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 1 Diagram Genogram 

Keterangan: 

: Perempuan 

 

: Laki-laki 

 

: Hubungan keluarga 

: Pasien 

 

X : Meninggal 

 

? : tidak diketahui umurnya 

 

: Garis keturunan 

 

G1: Generasi pertama adalah kedua orang tua dari ibu dan bapak klien 

dan tidak diketahui umurnya, nenek pasien tidak memiliki penyakit 

serupa 

G2: Generasi kedua orang tua dari klien, dan memili penyakit menular 

G3: Generasi ketiga adalah klien, dan pasien memiliki penyait serupa 

dengan ibunya 

G3 
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IV. Riwayat Imunisasi 

 

Tabel 4. 2 Riwayat Imunisasi 
 

No. Jenis Imunisasi Usia Pemberian Reaksi Setelah 

pemberian 

1 BCG Tidak ada Tidak ada 

2 DPT (I, II, III) 3 bulan Demam 1 hari 

3 Polio (I, II, III, 

IV) 

Tidak ada Tidak ada 

4 Campak Tidak ada Tidak ada 

5 Hepatitis Tidak ada Tidak ada 

 

 

V. Riwayat Tumbuh Kembang 

 

A. Pertumbuhan Fisik 

 

1. Berat badan : 5,6 kg (saat sakit) 

2. Tinggi badan : 68 cm 

 

 

B. Waktu tumbuh gigi : tidak diketahui 

C. Perkembangan Tiap tahap Usia Anak Saat 

1. Berguling : 5 bulan 

2. Duduk : 8 bulan 

3. Merangkak : 7 bulan 

4. Berdiri : 10 bulan 

5. Berjalan : 1 tahun 

6. Senyum kepada orang lain pertama kali : 4 bulan 

7. Bicara pertama kali : umur 11 bulan 

8. Berpakaian tanpa bantuan : belum 
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VI. Riwayat Nutrisi 

 

A. Pemberian ASI 

 

1. Pertama kali disusui : umur 1 hari setelah lahir 

 

2. Cara pemberian : menyusui pada ibunya 

 

3. Setiap kali menangis : terjadwal dan pada saat anak menangis 

4. Lama pemberian :  1 Bulan 

 

 

B. Pemberian Susu Formula 

1. Alasan pemberian : bapak pasien mengatakan setelah diketahui 

ibunya memiliki penyakit TB paru 

2. Cara pemberian : Dengan menggunakan dot 

 

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

 

Tabel 4. 3 Pola perubahan nutrisi tiap tahap usia 

Usia Jenis Nutrisi Lama Pemberian 

0 – 4 Bulan 

4 – 12 Bulan 

Saat Ini 

ASI, susu formula 

Susu formula 

Susu formula 

1 bulan 

Sampai sekarang 

Sampai sekarang 

 

VII. Riwayat psikologi 

Orang tua pasien sangat cemas terhadap kondisi anaknya sekarang 

 

 

VIII. Riwayat Psikososial 

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

 

B. Lingkungan berada di : Kota 

 

C. Apakah rumah : Dekat dengan sekolah : YA 



54 

 

 

 

 

Memiliki ruang bermain : tidak 

Memiliki kamar tidur sendiri: tidak 

D. Apakah ada tangga yang bisa membahayakan anak : tidak 

 

E. Hubungan antar anggota keluarga : Harmonis: 

 

F. Pengasuh anak : Orang tua 

 

IX. Riwayat Spiritual 

Pasien menganut agama kristen protestan 

X. Reaksi Hospitalisasi 

Orang tua pasien mengharapkan untuk kesembuhan anaknya setelah 

dilakukan tindakan atau dirawat di RS 

XI. Aktivitas Sehari-Hari 

A. Nutrisi 

Tabel 4. 4 Nutrisi 
 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Selera makan Bagus Pasien hanya 
minum susu 

2. Menu makan Nasi, sayur, ikan, 

susu 

Susu formula 

3. Frekuensi makan Tidak teratur Di atur oleh 
Dokter ahli Gizi 

4. Makanan 
pantangan 

Tidak ada Tidak ada 

5. Pembatasan pola 
makan 

Tidak ada Tidak ada 

6. Cara makan Melalui oral Via sonde 

7. Ritual saat makan Berdoa - 
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B. Cairan 

Tabel 4. 5 Cairan 
 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Jenis minuman Air putih, susu 

formula 

Susu formula 

2. Frekuensi minum 1200 ml/hari Diatur oleh ahli 
gizi 

3. Kebutuhan cairan 1200 ml/hari Diatur oleh ahli gizi 

4. Cara pemenuhan Melalui oral NGT 

 

C. Eliminasi (BAB dan BAK) 

Tabel 4. 6 Eliminasi (BAB dan BAK) 
 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

BAB 

1. Tempat 
pembuangan 

Popok Menggunakan 
popok 

2. Frekuensi (waktu) Tidak diketahui Tidak diketahu 

3. Konsistensi Tidak ada kesulitan Tidak ada 

4. Kesulitan Padat padat 

5. Obat pencahar Tidak ada obat Tidak ada 

BAK 

1. Tempat 
pembuangan 

Popok Menggunakan 
popok 

2. Frekuensi 3x ganti popok 3x ganti popok 

3. Warna dan bau Kuning bau khas 
urin 

Kuning bau khas 
urin 

4. Volume Tidak diketahui Tidak diketahui 

5. Kesulitan Tidak ada kesulitan Tidak ada 
kesulitan 

 

D. Istirahat Tidur 

Tabel 4. 7 Istirahat Tidur 
 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Jam tidur 

a. Siang 

b. Malam 

Jam 12 (tidak 

menentu) 

Tidak teratur 

Tidak teratur 
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  Jam 19 : 30 (tidak 

menentu) 

 

2. Pola tidur Pola tidur teratur Tidak teratur 

karena terhambat 
oleh batuk 

3. Kebiasaan sebelum 
Tidur 

Bermain Tidak ada 

4. Kesulitan tidur Tidak ada kesulitan Tidak ada 

 

E. Olahraga 

Tabel 4. 8 Olahraga 
 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Program olahraga Tidak ada Tidak ada 

2. Jenis dan frekuensi Tidak ada Tidak ada 

3. Kondisi setelah 
Olahraga 

Tidak ada Tidak ada 

 

F. Personal Hygiene 

Tabel 4. 9 Personal Hygiene 
 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Mandi 

a. Cara 

b. Frekuensi 

c. Alat mandi 

Dimandikan oleh 

orang tua 

2x sehari 

Sabun baby 

Dilap pakai 

tissue 

basah 
1x sehari 

2. Cuci rambut 

a. Frekuensi 

b. Cara 

3x/minggu 

Dipakai shampo 

baby 

Tidak 

pernah 

mencuci 

rambut 

3. Gunting kuku 

a. Frekuensi 

b. Cara 

1x/minggu 

Di gunting 

Tidak pernah 

Tidak pernah 

4. Gosok gigi 

a. Frekuensi 

b. Cara 

2x/sehari 

mengguna 

kan sikat 

gigi dan 

odol 

Tidak 

pernah 

Tidak 

pernah 
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G. Aktivitas / Mobilitas Fisik 

Tabel 4. 10 Aktivitas / Mobilitas Fisik 
 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Kegiatan sehari- 
hari 

Main Terbaring sakit 

2. Pengaturan jadwal 

Harian 

Tidak ada Terbaring sakit 

3. Penggunaan alat 

bantu 

Aktivitas 

Tidak ada Pasien tidak bisa 

beraktivitas 

4  4 

1  1 

4. Kesulitan 

pergerakan 
Tubuh 

Tidak ada Sulit menggerakan 

tubuhnya 

 

H. Rekreasi 

Tabel 4. 11 Rekreasi 
 

No Kondisi Sebelum Sakit Saat Sakit 

1. Perasaan saat 
sekolah 

Belum sekolah Pasien hanya 
terbaring sakit 

2. Waktu luang Tidak pernah Pasien hanya 
terbaring sakit 

3. Perasaan setelah 
Rekreasi 

Belum rekreasi Pasien hanya 
terbaring sakit 

4. Waktu senggang 

Keluarga 

Orang tua 

meluangkan waktu 

untuk berkumpul 

dirumah 

Pasien hanya 

terbaring sakit 

5. Kegiatan hari libur Bermain dengan 
orang di rumah 

Pasien hanya 
terbaring sakit 
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XII. Pemeriksaan Fisik 

A. Keadaan umum klien : Lemah 

 

B. Tanda-tanda vital 

 

1. S u h u : 38,3 ºc 

 

2. N a d i : 110 x/menit 

 

3. Respirasi : 50 x/menit 

 

4. Tekanan darah : - 

C. Antropometri 

1. Tinggi Badan : 68 cm 

2. Berat Badan : 5,6 kg 

 

3. Lingkar lengan atas: 19 cm 

 

4. Lingkar kepala : 44 cm 

 

5. Lingkar dada : 43 cm 

 

6. Lingkar perut : 38 cm 

 

7. Skin fold : - 

 

D. Sistem pernapasan 

 

1. Hidung 

a. Hidung : terdapat cuping hidung 

 

b. Secrert : terdapat secret 

 

c. Mimisan : tidak mimisan 

 

d. Nyeri : tidak ada nyeri 

 

2. Leher : tidak ada Pembesaran kelenjar 

 

3. Dada : 
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a. Bentuk dada normal : Normal chest 

 

b. Gerakan dada : Simetris Terdapat retraksi otot pada 

pernapasan 

c. Suara napas : Ronkhi 

 

• Sistem Cardio Vaskuler 

Conjunctiva : Tidak Anemia ; Bibir : tidak sianosis ; 

Arteri carotis : Kuat ; Tekanan vena jugularis : tidak 

ada 

Suara jantung : reguler 

 

Capillary Refilling Time : lebih dari 3 detik 

 

E. Sistem Pencernaan 

 

1. Sklera : tidak ; Bibir : kering ; Labio skizis : Tidak 

 

2. Mulut : tidak ada kelainan ; Jumlah gigi : jumlah gigi pada 

pasien 6 Kemampuan menelan : pasien mampu menelan 

dengan baik 

3. Gaster : tidak ada masalah 

 

4. Abdomen : Hati : tidak ; Lien : tidak ; ginjal : tidak ; Gerakan 

peristaltic 5 x/per menit 

5. Anus : tidak lecet 

 

F. Sistem penglihatan 

 

1. Bentuk mata : Simetris kiri dan kanan 

 

2. Kongjungtiva : Tidak anemis 

 

3. Skelera : Tidak ikterik 
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G. Sistem pendengaran 

 

1. Bentuk Telinga : Simetris kiri dan kanan 

 

2. Keadaan daun telinga : normal 

 

3. Kanal auditoris : Bersih 

 

4. Serumen : tidak ada 

 

H. Sistem saraf 

 

1. Fungsi cerebral 

a. Status mental : daya ingat pasien menurun akibat benturan 

kepala 

b. Kesadaran : Composmentis dengan GCS : E4 V5 M6 

 

c. Bicara : Tidak bicara 

 

2. Fungsi cranial 

 

a. N. I : Anak penciuman sulit dinilai 

 

b. N. II : tidak ada 

 

c. N. III, IV, VI : pergerakan bola mata pasien sulit dinilai 

(isokor) 

d. N. V : Sensorik: - ; Motorik: - 

 

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

 

f. N. VIII : Pendengaran : pasien mampu mendengar ; 

 

Keseimbangan : seimbang 

 

g. N. IX : Anak mampu membedakan rasa asin, manis dan 

pahit 

h. N. X : ada refleks menelan 
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i. N. XI : Sternocledomastoideus: - ; Trapesius: - 

 

j. N. XII : Gerakan lidah normal 

 

3. Fungsi motorik : Massa otot : sulit dinilai ; Tonus otot : sulit 

dinilai Kekuatan otot : sulit dinilai 

4. Fungsi sensorik : Suhu : 38,3 ºc ; Nyeri: 0 (tidak ada nyeri); 

Getaran: tidak ada 

5. Fungsi cerebellum : sulit dinilai keseimbangan 

6. Refleks : Bisep : ada ; Trisep : ada ; Patella: ada ; Babinski : ada 

7. Iritasi meningen : Kaku kuduk: positif (akibat benturan kepala) 

I. Sistem Muskuloskeletal 

 

1. Kepala : Bentuk kepala : Tidak normal : Lingkar Kepala : 44 cm 

 

2. Vertebrae : ROM pasif 

 

3. Pelvis : Gaya jalan : pasien selama di RS tidak pernah jalan : 

ROM : pasif 

4. Lutut : normal ; Gerakan : kaku 

 

5. Ballotement test: ……….. 

 

a. Kaki : tidak bengkak ; Gerakan : kaku ; Kemampuan jalan : 

selama di RS pasien tidak pernah jalan 

b. Tangan : tidak bengkak Gerakan : bagus ROM : pasif 

 

J. Sistem Integumen 

 

1. Rambut : Warna : hitam ; Mudah dicabut : Tidak mudah 

dicabut 
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2. Kulit : Warna : hitam ; Temperatur: 38,3 ºc ; Kelembaban: 

lembab ; Bulu kulit : tidak ada bulu ; Tahi lalat : tidak terdapat 

tahi lalat 

3. Kuku : Warna : putih Permukaan kuku: tampak panjang ; 

Bentuk Kuku: normal ; Mudah patah : tidak ; Kebersihan : kuku 

bersih tapi panjang 

K. Sistem Endokrin 

1. Kelenjar thyroid : tidak ada pembesaran thyroid 

2. Ekskresi urine berlebihan : tidak ada 

3. Suhu tubuh yang tidak seimbang : iya 

 

4. Keringat berlebihan: tidak ada keringat yang berlebihan 

 

5. Riwayat bekas air seni dikelilingi semut: tidak ada 

 

L. Sistem Perkemihan 

 

1. Oedema palpebra: tidak ada 

 

2. Keadaan kandung kemih: tidak ada penumpukan urin 

 

3. Nocturia: tidak ada 

 

M. Sistem Reproduksi 

 

1. Laki-Laki 

 

a. Keadaan glans penis : normal ; Uretra : baik ; Kebersihan: 

bersih 

b. Testis sudah turun: .iya 

 

2. Keadaan kandung kemih: normal 
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Nocturia: tidak ada ; Dysuria: tidak ada ; Kencing batu: tidak 

ada 

N. Sistem Imun 

 

1. Alergi (Cuaca/ Debu/ Bulu binatang/ Zat kimia) : tidak ada 

 

2. Penyakit yang berhubungan dengan perubahan cuaca (Flu/ 

Urticaria/ Lain-lain) : tidak ada 

 

XIII. Pemeriksaan Tingkat Perkembangan 

 

 

A. 0 – 6 Tahun 

 

 

Dengan menggunakan DDST 

 

 

1. Motorik kasar : 

 

 

Kondisi pasien secara umum lemah sehingga untuk penentuan 

DDST pada kategori motorik kasar secara garis besar pasien 

hanya dapat melakukan sebagian dikarenakan kondisi penyakit 

saat ini. Bapak pasien mengatakan sebelum sakit pasien sangat 

aktif dalam melakukan aktifitas seperti berjalan, berlari, 

melompat hingga berdiri dengan 1 kaki selama 6 detik. Dalam 

hal pernyataan bapak pasien, tumbuh kembang pasien untuk 

motorik kasar melebihi garis batas usia yang telah ditentukan. 
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2. Motoric halus 

 

 

Perkembangan motorik halus pasien sesuai dengan penilaian 

Denver yang bersinggungan garis usia pasien didapatkan pasien 

sudah mampu memilih garis yang lebih panjang, mencontoh 

membuat lingkaran, menggambar orang, menggoyangkan ibu 

jari, menara dari kubus dan mencontoh titik. Penilaian 3 

perkembangan yang tidak bersinggungan garis usia untuk 

bagian sebelah kiri pada pasien didapatkan pasien mampu 

menyusun menara dari 6 kubus, menyusun menara dari 4 

kubus, pasien mampu meniru garis vertikal. Sedangkan untuk 

perkembangan bagian kanan yang tidak bersinggungan dengan 

garis usia pasien didapatkan pasien mampu mencontoh gambar 

segi empat yang ditunjukkan dan menggambar orang. 

 

3. Bahasa : 

 

 

Perkembangan bahasa pasien sesuai dengan penilaian Denver 

yang bersinggungan garis usia didapatkan pasien sudah 

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

warna, mengerti 4 kata depan, bicara semua dimengerti, 

mengetahui 4 kegiatan, mengetahui kegunaan 2-3 benda, 

menghitung 1 kubus, dan menyebutkan satu warna. Penilaian 3 

perkembangan yang tidak bersinggungan pada garis usia untuk 
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bagian sebelah kiri pasien didapatkan pasien mampu 

mengetahui 2 kegiatan, menyebutkan 4 gambar, dan bicara 

dengan dimengerti. Sedangkan untuk perkembangan bagian 

kanan yang tidak bersinggungan dengan garis usia pasien 

didapatkan pasien mampu menghitung 6 kubus, dan 

menyebutkan 2 kata yang berlawanan dan mengartikan 7 kata. 

 

4. Personal sosial : 

 

 

Keadaan umum pasien kurang kooperatif, pasien berdasarkan 

personal sosial kurang mencapai target sesuai dengan garis 

DDST tumbuh kembang anak. Pasien kurang mampu merespon 

dengan baik saat diberikan berbagai pertanyaan, tidak menyapa 

saat bertemu dengan orang baru serta serta memerlukan bantuan 

dalam memenuhi kebutuhannya seperti mengambil makan, 

berpakaian mengenakan celana dan baju perlu bantuan dan lain 

sebagainya. Selama sakit kondisi pasien agak lemah dan ibu 

pasien mengatakan pasien tidak terlalu mampu untuk 

mengunyah makanan dan menghalangi aktifitas sosial pasien 

selama hospitalisasi di ruang perawatan. 

B. 6 tahun keatas 

 

Perkembangan kognitif : belum dapat dikaji 

Perkembangan Psikososial : belum dapat dikaji 
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XIV. Test Diagnostik 

 

 

Hasil pemeriksaan laboratorium klinik 

Nama : An. G 

RM : 1003488 

 

Pemeriksaan Hematologi 

Tabel 4. 12 Pemeriksaan Hematologi 
 

Pemeriksaan Hasil Nilai Rujukan Satuan 

RET 0.69 0.00 – 0.10 103/ul 

WBC 9.2 4.00 – 10.0 103/ul 

RBC 4.92 4.00 – 10.0 106/uL 

HGB 9.7 12.0 – 16.0 gr/dl 

HCT 34 37.0 – 48.0 % 

MCV 68 80.0 – 97.0 fL 

MCH 20 26.5 – 33.5 pg 

MCHC 29 31.5 – 35.0 gr/dl 

PLT 403 150 – 400 103/ul 

RDW-SD 17.7 37.0 – 54.0 fL 

RDW-CV  10.0 – 15.0  

PDW 10.0 10.0 – 18.0 fL 

MPV 9.8 6.50 – 11.0 fL 

P-LCR  13.0 – 43.0 % 

PCT 0.00 0.15 – 0.50 % 

NEUT 61.6 52.0 – 75.0 % 

LYMPH 29.0 20.0 – 40.0 % 

MONO 5.9 2.00 – 8.00 103/ul 

EO 3.2 1.00 – 3.00 103/ul 

BASO 0.3 0.00 – 0.10 103/ul 

 

Pemeriksaan laboratorium 

Tabel 4. 13 Pemeriksaan laboratorium 
 

Pemeriksaan Hasil Nilai Rujukan Satuan 

Fungsi Ginjal    

Ureum 8 10 – 50 mg/dl 

Kreatinin 0.25 L(<1.3), P(<1.1) mg/dl 

Fungsi Hati    

SGOT 113 <38 U/L 

SGPT 71 <41 U/L 

Albumin 3.4 3.5 –5.0 gr/dl 

KIMIA DARAH    
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Elektrolit    

Natrium 138 136 – 145 mmo/l 

Kalium 4.8 3.5 – 5.1 mmo/l 

Klorida 102 97 – 111 mmo/l 

 

 

XV. Terapi Saat Ini 

 

 

- Oksigen : Nasale canule (2l/m) 

Obat injeksi 

- Paracetamol : 60 mg/8 jam/IV 

- Phenobarbital : 25 mg/12 jam/ IV 

- Ceftriaxone : 600 mg/24 jam/IV 

Obat oral 

- Urdafalk : 60 mg/8 jam/Oral 

- N-ACE (acetylcysteine) : 50 mg/12 jam/Oral 

- Asam valporat : 1,2 ml/12 jam/Oral 

Obat Dikeluarga 

- Diazepam : 1,2 mg/8 jam/Oral 

- Piracetam : 30 mg/12 jam/Oral 

- Phenitoin : 15 mg/12 jam/Oral 

- Vitamin C : 500 mg/12 jam/Oral 

- Asam folat : 1 mg/24 jam/Oral 

- Vitamin B comp : 1 tab/24 jam/Oral 

Obat OAT 

- OAT FDC : 1 tab/24 jam/Oral 

- Nebulisasi Nacl : 0,9 % 3 cc/jam/inhalasi+lanjut suction 
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KLASIFIKASI DATA 

Tabel 4. 14 Klasifikasi Data 
 

Data Subjektif Data Objektif 

- Bapak pasien mengatakan pasien 

banyak lendir/secret dan batuk 

- Pasien batuk berlendir 5 hari 

sebelum masuk RS 

- Pasien dilakukan tindakan 

nebulizer 3x/sehari 

- Aktivitas pasien dibantu total 

oleh keluarga 

- Pasien tampak berbaring lemas 

- Pasien sulit menggerakan 

ekstremitas 

- Pasien demam 

- Pasien pernah kejang 

- Ku: lemah 

- Pasien tampak rewel 

- Secret pasien tampak kental dan 

berwarna hijau 

- Tampak sesak, terpasang bantu 

napas (kanul nasal 2 Liter) 

- Pasien teraba panas 

- Pasien tampak sesak 

- TTV 

Suhu : 38,3 ºc 

N : 110x/m 

P : 50x/m 

SPO2 : 93% 

- Bunyi napas : ronkhi 

- Badan terasa hangat 

- Badan/tubuh pasien tampak kaku 

- Pasien tampak berbaring lemah 

- Kekuatan otot 
4  4 

1  1 
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ANALISIS DATA 

 

Tabel 4. 15 Analisis Data 
 

No Data Etiologi Masalah 

1 DS: 

 

- Bapak pasien 

mengatakan pasien 

banyak lendir/secret 

dan batuk 

- Pasien batuk berlendir 

5 hari sebelum masuk 

RS 

- Pasien dilakukan 

tindakan nebulizer 

3x/sehari 

DO: 

- Ku: lemah 

- Secret pasien tampak 

kental dan berwarna 

hijau 

- Tampak sesak, 

terpasang bantu napas 

(kanul nasal 2 Liter) 

- Pasien tampak sesak 

- Bunyi napas : ronkhi 

- TTV 

Suhu : 38,3 ºc 

N : 110x/m 

P : 50x/m 

SPO2 : 93% 

Mycrobacterium 

tuberculosis 

alveolus 

 

pelepasan tuberkulosis 

dari dinding kavitas 

trakeobronkial 

penumpukan secret 

bersihan jalan napas 

tidak efektif 

Bersihan Jalan 

Napas Tidak Efektif 

2 DS: 

 
- Aktivitas pasien 

Gangguan kognitif 
 

 

Gangguan 

Gangguan Mobilitas 

Fisik 
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No Data Etiologi Masalah 

 dibantu total oleh 

keluarga 

- Pasien tampak 

berbaring lemas 

- Pasien sulit 

menggerakan 

ekstremitas 

DO: 

 

- Badan/tubuh pasien 

tampak kaku 

- Pasien tampak 

berbaring lemah 

- Kekuatan otot 

4  4 

1  1 

- TTV 

Suhu : 38,3 ºc 

N : 110x/m 

P : 50x/m 
SPO2 : 93% 

neuromuskular 

 

gangguan 

muskuloskeletal 

program pembatasan 

gerak 

 

penurunan kekuatan otot 

 

keenggangan melakukan 

pergerakan 

Gangguan mobilitas 

fiisk 

 

3 DS: 

 

- Pasien demam 

- Pasien pernah kejang 

DO: 

- Ku : lemah 

- Pasien teraba panas 

- Pasien tampak rewel 

- TTV 

Suhu : 38,3 ºc 

N : 110x/m 

P : 50x/m 

SPO2 : 93% 

Invasi kuman 
 

 

Meningkatnya monosit 

makrofas 

 

Sitokin pirogen 
 

 

Mempengaruhi 

hipotalamus anterior 

Demam 

Hipertermi 

Hipertermia 
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4.2 Diagnosis Keperawatan 

 

Tabel 4. 16 Diagnosis Keperawatan 
 

No Diagnosis Keperawatan 

1 Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang 

tertahan dibuktikan dengan : (D.0149) 

DS: 

 

- Bapak pasien mengatakan pasien banyak lendir/secret dan batuk 

- Pasien batuk berlendir 5 hari sebelum masuk RS 

- Pasien dilakukan tindakan nebulizer 3x/sehari 

DO: 

- Ku: lemah 

- Secret pasien tampak kental dan berwarna hijau 

- Tampak sesak, terpasang bantu napas (kanul nasal 2 Liter) 

- Pasien tampak sesak 

- Bunyi napas : ronkhi 

- TTV 

Suhu : 38,3 ºc 

N : 110x/m 

P : 50x/m 

SPO2 : 93% 

2 Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas 

struktur tulang dibuktikan dengan: (D.0054) 

DS: 

 

- Aktivitas pasien dibantu total oleh keluarga 

- Pasien tampak berbaring lemas 

- Pasien sulit menggerakan ekstremitas 
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No Diagnosis Keperawatan 

 DO: 

 

- Badan/tubuh pasien tampak kaku 

- Pasien tampak berbaring lemah 

- Kekuatan otot 

4  4 

1  1 

- TTV 

Suhu : 38,3 ºc 

N : 110x/m 

P : 50x/m 

SPO2 : 93% 

3 Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit dibuktikan dengan : 

(D.0130) 

DS: 

 

- Pasien demam 

- Pasien pernah kejang 

DO: 

- Ku : lemah 

- Pasien teraba panas 

- Pasien tampak rewel 

- TTV 

Suhu : 38,3 ºc 

N : 110x/m 

P : 50x/m 

SPO2 : 93% 
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4.3 INTERVENSI KEPERAWATAN 

Tabel 4. 17 Intervensi Keperawatan 
 

No Diagnosa Keperawatan Rencana Tindakan Keperawatan 

Tujuan dan 

Kriteria Hasil 

Intervensi Rasional 

1 Bersihan jalan napas tidak 

efektif berhubungan dengan 

sekresi yang tertahan 

dibuktikan dengan : 

(D.0149) 

DS: 

Bersihan jalan napas 

(L.01001) 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 

3x24 jam maka 

bersihan jalan napas 
meningkat dengan 

kriteria hasil: 

Manajemen jalan napas (I.01011) 

Observasi : 

1. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas tambahan 

3. Monitor sputum (jumlah, warna, 

aroma) 

Terapeutik : 

1. Posisikan semi fowler atau fowler 

2. Berikan minum hangat 

3. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu 

4. Lakukan penghisapan lendir kurang 

dari 15 detik 

5. Berikan oksigen, jika perlu 

 

Edukasi : 

1. Anjurkan asupan cairan 2000 

ml/hari, jika tidak terkontraindikasi 

Kolaborasi : 

Manajemen jalan napas 

Observasi : 

1. Untuk mengetahui pola napas klien 

2. Untuk mengetahui bunyi napas tambahan 

3. Untuk mengetahui jumlah sputum 

Terapeutik : 

1. Agar dapat mengatasi lendir 

2. Untuk membantu mengeluarkan secret 

3. Agar dapat mambantu mengeluarkan 

sekret 

4. Agar dapat memperingan jalan napas 

klien 

5. Agar lebih mudah klien memperoleh 

oksigen 

Edukasi : 

1. Agar dapat menetralkan cairan dalam 

tubuh 

Kolaborasi : 

1. Agar penyakit sekunder yang dialami 

 - Bapak pasien 
mengatakan pasien 

banyak lendir/secret 

dan batuk 

- Pasien batuk berlendir 

5 hari sebelum masuk 

RS 

- Pasien dilakukan 

tindakan nebulizer 

3x/sehari 
DO: 

- Ku: lemah 

- Secret pasien tampak 

kental dan berwarna 

hijau 

- Tampak sesak, 

- Produksi sputum 

menurun 
- Gelisah membaik 

- Frekuensi napas 

membaik 

- Pola napas 

membaik 
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No Diagnosa Keperawatan Rencana Tindakan Keperawatan 

Tujuan dan 
Kriteria Hasil 

Intervensi Rasional 

 terpasang bantu napas 

(kanul nasal 2 Liter) 
- Pasien tampak sesak 

- Bunyi napas : ronkhi 

- TTV 

Suhu : 38,3 ºc 

N : 110x/m 

P : 50x/m 

SPO2 : 93% 

 
1. Lakukan pemberian 

analgetik/penggunaan bantuan untuk 

mengatasi masalah pernapasan 

klien dapat menurunkan gangguan jalan 

napas 

2 Gangguan mobilitas fisik 

berhubungan dengan 

kerusakan integritas 

struktur tulang dibuktikan 

dengan: (D.0054) 

DS: 

- Aktivitas pasien 

dibantu total oleh 

keluarga 

- Pasien tampak 

berbaring lemas 

- Pasien sulit 

menggerakan 

ekstremitas 

Mobiltas fisik 

(L.05042) 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 

3x24 jam maka 

mobilitas fisik 

meningkat dengan 

kriteria inklusi : 

- Pergerakan 

ekstremitas 

meningkat 

- Kekuatan otot 

meningkat 

- Rentang gerak 

ROM meningkat 
- Kaku sendi 

menurun 

Dukungan Mobilisasi 

Observasi : 

1. Identifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya 

2. Identifikasi toleransi fisik melakukan 

pergerakan 

3. Monitor kondisi umum selama 

melakukan mobilisasi 
Teraputik : 

1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan 

alat bantu (mis. Pagar tempat tidur) 
2. Fasilitasi melakukan pergerakan 

3. Libatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan 

pergerakan 
Edukasi 

1. Jelaskan tujuan dan prosedur 

Dukungan Mobilisasi 

Observasi : 

1. Agar mengetahui adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya 

2. Untuk mengetahui toleransi fisik 

melakukan pergerakan 

3. Memonitor kondisi umum selama 

melakukan aktivitas 
Teraputik : 

1. Memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan 

alat bantu 

2. Untuk Melakukan latihan rentang gerak 

pasi-aktif aktivitas (ROM) 

3. Melibatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan pergerakan 
Edukasi 

1. Menjelaskan tujuan prosedur mobiliasasi 
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No Diagnosa Keperawatan Rencana Tindakan Keperawatan 

Tujuan dan 
Kriteria Hasil 

Intervensi Rasional 

 DO: 

- Badan/tubuh pasien 

tampak kaku 

- Pasien tampak 

berbaring lemah 

- Kekuatan otot 

4  4 

1  1 
- TTV 

Suhu : 38,3 ºc 

N : 110x/m 

P : 50x/m 

SPO2 : 93% 

 mobiliasasi 

2. Anjurkan melakukan mobilisasi dini 

3. Anjarkan mobilisasi sederhana yang 

harus dilakukan (mis. Duduk di 

tempat tidur, duduk di sisi tempat 

tidur, pindah dari tempat tidur ke 

kursi) 

2. Menganjurkan melakukan aktivitas 

secara bertahap 

3. Menganjurkan strategi koping untuk 

mengurangi pergerakan. 

3 Hipertermia berhubungan 

dengan proses penyakit 

dibuktikan dengan : 

(D.0130) 

DS: 

- Pasien demam 

- Pasien pernah kejang 

DO: 

- Ku : lemah 

- Pasien teraba panas 

- Pasien tampak rewel 

Termogulasi (L. 

14134) 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 

3x24 jam maka 

termogulasi membaik 

dengan kriteria 

inklusi : 

- Kejang menurun 

- Konsumsi 

oksigen menurun 

- Suhu tubuh 

membaik 

Manajemen Hipertermia (I.15506) 

Observasi 

1. Identifikasi penyebab hipertermia 

2. Monitor suhu tubuh 

Terapeutik 

1. Sediakan lingkungan yang nyaman 

2. Basahi dan kipasi permukaan tubuh 

3. Berikan oksigen, jika perlu 

Edukasi 

1. Anjurkan tirah baring 

Kolaborasi 

Manajemen Hipertermia 

Observasi 

1. Untuk mengetahui penyebab 

hipertermia 

2. Untuk mengetahui suhu tubuh pasien 

Terapeutik 

1. Agar pasien merasa nyaman 

2. Agar kulit pasien tidak merasa kering 

dan panas 

3. Untuk membantu pernapasan 

Edukasi 

1. Agar pasien bisa istrahat 
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No Diagnosa Keperawatan Rencana Tindakan Keperawatan 

Tujuan dan 
Kriteria Hasil 

Intervensi Rasional 

 - TTV 

Suhu : 38,3 ºc 

N : 110x/m 

P : 50x/m 

SPO2 : 93% 

 
1. Kolaborasi pemberian cairan dan 

elektrolit intravena, jika perlu 

Kolaborasi 

1. Untuk mencegah dehidrasi dan untuk 

penurunan panas 
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4.4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN 

Tabel 4. 18 Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan 
 

No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 
Evaluasi 

Evaluasi 

1 Bersihan Selasa, 03/01/2023 Manajemen jalan napas 

Observasi : 

1. Memonitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

Hasil : pola napas 50xmenit 

2. Memonitor bunyi napas tambahan 

Hasil : ronkhi 

3. Memonitor sputum (jumlah, warna, 

aroma) 

Hasil : sputum berwarna hijau dan 

kental 

Terapeutik : 

1. Memposisikan semi fowler atau fowler 

Hasil : pasien di atur posisi semi fowler, 

Di tambah bantal di kepalanya 

2. Memberikan minum hangat 

Hasil : pasien mengkonsumsi air hangat 

3. Melakukan fisioterapi dada 

Selasa, S : 

 jalan napas 

tidak efektif 

(D. 0149) 

Jam 

11 : 00 

03/01/2023 

Jam 

14 : 00 Wita 

- Bapak pasie mengatakan 

lendirnya belum 
berkurang 

    O : 

  11 : 01  - sputum pasien tampak 
    banyak dan kental, pasien 
    tampak masih sesak 

  
11 : 02 

 A : 

- Bersihan jalan napas 
    belum teratasi 

    P : 

   

11 : 03 

 - intervensi dilanjutkan 

Manajemen jalan napas 

  
 

11 : 05 

  

  
11 : 06 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

   
Hasil : pasien dilakukan fisioterapi dada 

  

 dengan posisi miring kanan dan kiri 

11 : 09 4.  Melakukan penghisapan lendir kurang 

 dari 15 detik 

 Hasil  : pasien dilakukan nebulizer 

 3x/sehari 

11 : 10 5.  Memberikan oksigen 

 Hasil : pasien terpasang kanul nasal 2 

 liter 

11 : 12 
Edukasi : 

 1.  Menganjurkan asupan cairan 2000 

 ml/hari, jika tidak terkontraindikasi 

 Hasil : bapak klien mengerti apa yang 
 dijelaskan 

11 : 13 Kolaborasi : 

 1.  Melakukan pemberian 
 analgetik/penggunaan bantuan untuk 

 mengatasi masalah pernapasan 

 Hasil : pasien meminum obat analgetik 
 N-ACE  (acetylcysteine)  :  50  mg/12 
 jam/Oral 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

      

  Rabu, 04/01/2023 Observasi : 

1. Memonitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

Hasil : frekuensi napas : 48x/menit 

(masih sesak) 

2. Memonitor bunyi napas tambahan 

Hasil : bunyi napas tambahan ronkhi 

3. Memonitor sputum (jumlah, warna, 

aroma) 

Hasil : warna sputum masih berwarna 

hijau dan kental 

Terapeutik : 

1. Memposisikan semi fowler atau fowler 

Hasil : pasien ditinggikan kepalanya 

30ºC 

2. Memberikan minum hangat 

Hasil : keluarga pasien mengerti apa 

yang dilakukan 

3. Melakukan fisioterapi dada 

Hasil : pasien dilakukan fisioterapi dada 

Rabu, S : 

Jam 

15 : 30 

04/01/2023 

Jam 

20 : 10 

- Bapak pasien mengatakan 

pasien masih sesak, dan 
secret masih ada 

  O : 

  - pasien  masih  terpasang 

15 : 31  oksigen dan bunyi 
  sputumnya masih 
  terdengar jelas 

  A : 

  - bersihan jalan napas 

15 : 32  belum teratasi 

P : 

 

15 : 33 

 - intervennsi masih 

dilanjutkan 

  Manajemen jalan napas 

 

15 : 34 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

  15 : 35 dengan posisi lateral, pada saat   
 dilakukan fisioterapi dada secret keluar 

 sedikit demi sedikit 

15 : 36 
4. Melakukan penghisapan lendir kurang 

dari 15 detik 

 Hasil  : pasien dilakukan nebulizer 

 3x/sehari 

15 : 38 5.  Memberikan oksigen 

 Hasil : pasien masih terpasang kanul 

15 : 39 
nasal 2 liter 

Kolaborasi : 

 1.  Melakukan pemberian 
 analgetik/penggunaan bantuan untuk 
 mengatasi masalah pernapasan 
 Hasil : pasien meminum obat analgetik 
 N-ACE  (acetylcysteine)  :  50  mg/12 
 jam/Oral 

  Kamis, 05/01/2023 

Jam 

16 : 00 

Observasi : 

1. Memonitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

Hasil : RR 45x/menit tampak sesak 

(tidak terlalu sesak seperti kemarin) dan 

terpasang kanul nasal 2 L 

Kamis, 

04/01/2023 

Jam 

21 : 00 

S : 

- bapak pasien mengatakan 

sesak tetapi sudah tidak 

sesak seperti kemarin 

O : 

  - sekret masih ada tetapi 

tidak terlalu banyak dan 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

  16 : 02 

16 : 03 

 

 

 

 

16 : 04 

 

 

 

 

16 : 05 

 

 

 

 

 

16 : 06 

 

 

 

16 : 07 

 

 

 

 
16 : 08 

2. Memonitor bunyi napas tambahan 

Hasil : bunyi napas ronchi 

3. Memonitor sputum (jumlah, warna, 

aroma) 

Hasil : sputum masih ada tidak terlalu 

banyak dan kental 

Terapeutik : 

1. Memberikan minum hangat 

Hasil : bapak pasien mengatakan 

mengerti tujuan pemberian air hangat 

2. Melakukan fisioterapi dada 

Hasil : pasien diposisikan lateral untuk 

membuka jalan napas agar sputum bisa 

keluar 

3. Melakukan penghisapan lendir kurang 

dari 15 detik 

Hasil : pasien di nebulizer 3x/sehari 

4. Memberikan oksigen 

Hasil : pasien terpasang nasal kanul 2 

liter 

Kolaborasi : 

 masih kental 

A : 

- bersihan jalan napas 

teratasi sebagian 

P : 

- intervensi dipertahankan 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

   
1. Melakukan pemberian 

analgetik/penggunaan bantuan untuk 

mengatasi masalah pernapasan 

Hasil : pasien meminum obat analgetik 

N-ACE  (acetylcysteine)  :  50  mg/12 
jam/Oral 

  

2 Gangguan 

mobilitas 

fisik 

(D.0054) 

Selasa, 03/01/2023 

Jam 
11 : 30 

 

 

11 : 32 

 

 

11 : 33 

 

 

 

 

11 : 35 

Dukungan Mobilisasi 

Observasi : 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya 

Hasil : pasien tampak rewel, tangan dan 

kaki pasien tampak bengkok 

2. Mengidentifikasi toleransi fisik 

melakukan pergerakan 

Hasil : pasien tidak dapat menggerekan 

kedua kaki dan tangan sedikit bengkok 

3. Memonitor kondisi umum selama 

melakukan mobilisasi 

Hasil : pasien tidak mampu melakukan 

aktifitas, pasien tampak dibantu makan 

dan pakai popok 
Teraputik : 

1. Memfasilitasi aktivitas mobilisasi 

dengan alat bantu (mis. Pagar tempat 

tidur) 

Hasil : tempat tidur pasien terpasang 

hendrel 

Selasa, 

03/01/2023 
Jam 

13 : 00 Wita 

S : 

- Bapak pasien mengatakan 

anaknya pasien tidak 

mampu menggerakan 

bagian kedua kaki 

O : 

- Pasien tampak hanya 

berbaring, dan pasien 

tampak dibantu makan, 

minum dan ganti popok 
- Kekuatan oto 

4  4 

1  1 

A : 

- masalah gangguan 

mobilitas fisik belum 

teratasi 

P : 

- intervensi dilanjutkan 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

  11 : 36 

 

 

11 : 38 

 

 

 

11 : 39 

 

 

 

 

11 : 40 

 

 

11 : 41 

2. Memfasilitasi melakukan pergerakan 

Hasil : membantu pasien posisi lateral 

kiri dan kanan 

3. Melibatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan pergeraan 

Hasil : bapak pasien membantu pasien 

untuk mengubah posisi miring kanan 

dan kiri 
Edukasi 

1. Menjelaskan tujuan dan prosedur 

mobiliasasi 

Hasil : keluarga pasien mengerti apa 

yang dijelaskan 

2. Menganjurkan melakukan mobilisasi 

dini 

Hasil : pasien tidak mampu melakukan 

mobilisasi secara mandiri 

3. Mengajarkan mobilisasi sederhana yang 

harus dilakukan (mis. Duduk di tempat 

tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah 

dari tempat tidur ke kursi) 
Hasil : pasien berbaring terus menerus 

 Dukungan Mobilisasi 

  Rabu, 04/01/2023 

Jam 

16 : 30 

Dukungan Mobilisasi 

Observasi : 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya 

Hasil : pasien tampak rewel, tangan dan 

kaki pasien tampak bengkok 

Rabu, 

04/01/2023 

Jam 

20 : 30 

S : 

- Bapak pasien mengatakan 

anaknya pasien tidak 

mampu menggerakan 

bagian kedua kaki akibat 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

  16 : 31 

 

 

 

 

16 : 33 

 

 

 

 

16 : 35 

 

 

 

 

16 : 36 

 

 

16 : 37 

 

 

 

16 : 38 

2. Mengidentifikasi toleransi fisik 

melakukan pergerakan 

Hasil : pasien tidak dapat menggerekan 

kedua kaki akibat bengkok dan tangan 

sedikit bengkok 

3. Memonitor kondisi umum selama 

melakukan mobilisasi 

Hasil : pasien tidak mampu melakukan 

aktifitas, pasien tampak dibantu makan, 

minum dan pakai popok 
Teraputik : 

1. Memfasilitasi aktivitas mobilisasi 

dengan alat bantu (mis. Pagar tempat 

tidur) 

Hasil : tempat tidur pasien terpasang 

hendrel 

2. Memfasilitasi melakukan pergerakan 

Hasil : membantu pasien posisi lateral 

kiri dan kanan 

3. Melibatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan pergeraan 

Hasil : bapak klien mengerti apa yang 

dilakukan 
Edukasi 

1. Menjelaskan tujuan dan prosedur 

mobiliasasi 
Hasil : keluarga pasien mengerti apa 
tujuan dari mobilisasi 

 bengkok, dan tangan klien 

sedikit bengkok 

O : 

- Pasien tampak berbaring 

terus menerus, dan pasien 

tampak dibantu makan, 

minum dan ganti popok 
- Kekuatan oto 

 

4  4 

1  1 

A : 

- masalah gangguan 

mobilitas fisik belum 

teratasi 

P : 

- Intervensi dilanjutkan 

Dukungan Mobilisasi 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

  16 : 39 

 

 

16 : 40 

2. Menganjurkan melakukan mobilisasi 

dini 

Hasil : pasien tidak mampu melakukan 

mobilisasi secara mandiri 

3. Mengajarkan mobilisasi sederhana yang 

harus dilakukan (mis. Duduk di tempat 

tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah 

dari tempat tidur ke kursi) 
Hasil : pasien berbaring terus menerus 

  

  Kamis, 05/01/2023 

Jam 
16 : 00 

 

16 : 01 

 

 

 

16 : 02 

 

 

 

 

16 : 03 

Observasi : 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya 

Hasil : pasien tampak masih rewel, 

tangan dan kaki pasien tampak bengkok 

2. Mengidentifikasi toleransi fisik 

melakukan pergerakan 

Hasil : pasien masih susah menggerakan 

kedua tangan dan kakinya 

3. Memonitor kondisi umum selama 

melakukan mobilisasi 

Hasil : pasien tidak mampu melakukan 

aktifitas, pasien tampak dibantu makan, 

minum dan pakai popok 

Teraputik : 

1. Memfasilitasi aktivitas mobilisasi 

dengan alat bantu (mis. Pagar tempat 

tidur) 
Hasil : tempat tidur pasien terpasang 

Kamis, 

04/01/2023 

Jam 

20 : 00 

S : 

- Bapak pasien mengatakan 

anaknya tidak mampu 

menggerakan bagian kedua 

kaki akibat bengkok, dan 

tangan klien sedikit 

bengkok 

O : 

- Bapak pasien khawatir 

dengan keadaan anaknya, 

klien tampak berbaring 

terus menerus, dan klien 

tampak dibantu makan, 

minum dan ganti popok 
- Kekuatan oto 

4  4 

1  1 
A : 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

  
16 : 04 

 

 

16 : 05 

 

 

 

16 : 06 

 

 

 

16 : 07 

hendrel 

2. Memfasilitasi melakukan pergerakan 

Hasil : membantu pasien posisi lateral 

kiri dan kanan 

Edukasi 

1. Menjelaskan tujuan dan prosedur 

mobiliasasi 

Hasil : keluarga pasien mengerti apa 

tujuan dari mobilisasi 

2. Menganjurkan melakukan mobilisasi 

dini 

Hasil : tampak pasien tidak mampu 

melakukan mobilisasi secara mandiri 

3. Mengajarkan mobilisasi sederhana yang 

harus dilakukan (mis. Duduk di tempat 

tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah 

dari tempat tidur ke kursi) 
Hasil : pasien tampak berbaring 

 
- masalah gangguan 

mobilitas fisik belum 

teratasi 

P : 

- intervensi dilanjutkan 

Dukungan Mobilisasi 

3 Hipertermia 

(D. 0130) 

Selasa, 03 Januari 2023 

Jam 

11 : 20 

 

11 : 21 

 

11 : 23 

Observasi 

1. Identifikasi penyebab hipertermia 

Hasil : bapak pasien mengatakan 

penyebab dari demam klien dari 

penyakitnya TB paru 

2. Monitor suhu tubuh 

Hasil : suhu tubuh 38,3 0c 

Terapeutik 

1. Sediakan lingkungan yang nyaman 

Senin, 02 

Januari 2023 

Jam 

13 : 45 

S : 

- Bapak pasien mengatakan 

anaknya masih kejang 

- Bapak pasien mengatakan 

anakya masih demam 

O : 

- Badan klien teraba panas 

- Klien tampak rewel 
A : 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

  
 

11 : 24 

 

 

 

11 : 25 

 

11 : 26 

 

11 : 27 

Hasil : sampiran tempat tidur klien 

terpasang 
2. Menganjurkan untuk kompres 

Hasil : bapak pasien mengetahui cara 

kompres, menganjurkan keluarga untuk 

kompres aloevera 

3. Melakukan pemberian obat demam 

Hasil : pasien diberi obat paracetamol 
4. Berikan oksigen 

Hasil : pasien terpasang nasal kanul 1 

liter 

Edukasi 

1. Anjurkan tirah baring 

Hasil : klien tampak baring 

 
- Manajemen hipertermi 

belum tertasi 

P : 

- Intervensi dilanjutkan 

Manajamenen hipertermi 

  Rabu, 04 Januari 2023 

Jam 

10 : 25 

11 : 26 

 

 

11 : 28 

 

 

11 : 29 

Observasi 

1. Identifikasi penyebab hipertermia 

Hasil : bapak klien mengatakan anaknya 

demam dan masih kejang 

2. Monitor suhu tubuh 

Hasil : suhu tubuh 38,1 0c 

Terapeutik 

1. Sediakan lingkungan yang nyaman 

Hasil : sampiran tempat tidur klien 

selalu terpasang 

2. Menganjurkan untuk kompres 

Hasil : pasien di kompres air hangat dan 

Selasa, 03 

Januari 2023 

Jam 

13 : 45 

S : 

- Bapak pasien mengatakan 

semalam klien masih 

kejang 

O : 

- pasien masih teraba hangat 

A : 

- Manajemen hipertermi 

belum tertatasi 

P : 

- Intervensi belum teratasi 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

  
11 : 32 

 

 

11 : 33 

 

11 : 34 

dikombinasi dengan kompres aloevera 

3. Melakukan pemberian obat demam 

Hasil : pasien diberi obat paracetamol 

untuk menurunkan demam 

4. Berikan oksigen 

Hasil : pasien terpasang nasal kanul 2 

liter 

Edukasi 

1. Anjurkan tirah baring 

Hasil : pasien tampak baring 

  

  Kamis, 05 Januari 2023 

Jam 
15 : 00 

 

15 : 02 

 

 

15 : 03 

 

15 : 05 

 

15 : 06 

Observasi 

1. Monitor suhu tubuh 

Hasil : suhu tubuh 37,3 0c 

Terapeutik 

1. Sediakan lingkungan yang nyaman 

Hasil : sampiran tempat tidur klien 

selalu terpasang 

2. Menganjurkan untuk kompres 

Hasil : pasien dikompres air hangat 

dikombinasi dengan kompres aloevera 

3. Melakukan pemberian obat demam 

Hasil : pasien diberi obat paracetamol 

untuk menurunkan demam 

4. Berikan oksigen, jika perlu 
Hasil : pasien terpasang nasal kanul 1 

Kamis, 05 

Januari 2023 

Jam 

20 : 30 

S : 

- Bapak klien mengatakan 

anak klien masih kejang 

O : 

- Klien masih teraba hangat 

- Klien tampak rewel 

A : 

- Manajemen hipertermi 

belum tertatasi 

P : 

- Intervensi belum teratasi 
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No Dianosis Hari / Tanggal / Jam 

Implementasi 

Implementasi Hari / 

Tanggal / Jam 

Evaluasi 

Evaluasi 

  
15 : 07 

liter 

Edukasi 

1.  Anjurkan tirah baring 
Hasil : pasien tampak baring 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan 

 

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan 

Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit menular paling sering mengenai 

parenkim paru, biasanya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TB dapat 

menyebar hampir ke setiap bagian tubuh, termasuk meninges, ginjal, tulang, dan 

nodus limfe. Infeksi awal biasanya terjadi dalam 2 sampai 10 minggu setelah 

pajanan. Penyakit tuberkolosis paru dimulai dari tuberkolosis, yang berarti suatu 

penyakit infeski yang disebabkan bakteri berbentuk batang (basil) yang dikenal 

dengan nama mycobakterium tubercolosis. Penularan paru penyakit ini melalui 

perantara ludah atau dahak (sputum) penderita yang mengandung basil 

tuberkolosis paru. Pada saat penderita batuk, butir-butir air ludah beterbangan di 

udara dan terhirup oleh orang sehat, sehingga masuk ke dalam paru-paru nya, 

yang kemudian menyebabkan penyakit tuberkolosis (Smeltzer, 2018). 

Adapun hasil pengkajian yang dilakaukan pada pasien berusia 2 Tahun 

dimana pasien masuk rumah sakit dengan keluhan utamanya sesak napas dan 

Riwayat penyakit saat ini Bapak klien mengatakan anaknya sesak napas dan batuk 

berlendir yang dialami sejak 5 hari yang lalu, sebelum masuk RS. Pada tanggal 

22-12-2022 klien masuk RSUP Dr. Whaididn Sudirohusodo dengan keluhan, 

sesak napas, batuk berdahak, pernapasan : 50x/m dan suhu 38.3o C. Setelah 

dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan Frekuensi nadi : 110 x/i, dan suhu : 38,3 

oC, tubuh teraba panas. 
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Tuberculosis paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis 

menyeraang saluran nafas bawah area bronkus hingga alveoli, ditularkan melalui 

cairan tenggorokan dan paru-paru/droplet penderita (Mertaniasih, 2019). Gejala 

utama pasien TB paru yaitu demam, menggigil, berkeringat di malam hari, 

malaise sedangkan gejala pada sistem respirasi diantaranya nyeri dada, batuk, 

suara ronkhi yang disebabkan karena penumpukan sekret (Ekaputri, M. 

Kurniyanti, W. S., Putri, A. E. D., Setiani, D. Y., Sriwiyanti, L., Sartiak, D., 

Mahardin, F., Kristanto, B., & Siswandi, 2023). Produksi sekret karena infeksi 

paru menyebabkan batuk yang cukup mengganggu pasien sepanjang hari. Efek 

lanjutan dapaat menyebabkaan cidera pada struktur parenkim, jalan nafas, dan pita 

suara, sehingga mengakibatkan suara serak, gatal di tenggorokan dan wajah 

memerah (Kemenkes RI, 2020). Penurunan kadar oksigen pasien TB paru akan 

berakibat pada proses metabolisme untuk menghasilkan energi dalam tubuh. 

Tubuh penderita akan terasa lemah, mudah kelelahan dengan aktifitas ringan atau 

sedang, nafas sesak dan pendek. Perubahan anatomis bentuk dada berupa 

penurunan perbandingan anterior posterior dengan lateral paru yang khas pada 

penderita TB kronis (Ekaputri, M. Kurniyanti, W. S., Putri, A. E. D., Setiani, D. 

Y., Sriwiyanti, L., Sartiak, D., Mahardin, F., Kristanto, B., & Siswandi, 2023). 

Pasien TB paru mengalami masalah keperawatan ketidakefektifan 

bersihan jalan napas. Ketidakefektifan jalan napas adalah ketidak mampuaan 

membersihkan sekresi atau penyumbatan pada saluran napas untuk 

mempertahankan bersihan jalan napas (Tahir R, Amalia D, 2019). 
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Pada saat pengkajian dilakukan pada tanggal 02 januari 2023 di ruang 

Pinang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pengkajian yang dilakukan 

pada An. G dengan diagnosis medis Tuberculosis paru. Berdasarkan hasil 

pengkajian ditemukan data sesak napas, batuk berdahak, dan suhu 38.3o C. 

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan Frekuensi nadi : 110 x/i, dan suhu 

: 38,3o C, Kulit terasa panas. Dengan pasien tidak bisa beraktivitas, pasien pernah 

mengalami kejang, pernah jatuh 15 hari yang lalu, cacat pada bagian kaki dan 

tangan serta sistem saraf terganggu. 

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan 

 

Diagnosis keperawatan adalah keputusan klinis mengenai seseorang, 

keluarga, atau masyarakat sebagai akibat dari masalah kesehatan atau proses 

kehidupan yang aktual atau potensial. Diagnosis keperawatan merupakan dasar 

dalam penyusunan rencana tindakan asuhan keperawatan, sangat perlu untuk 

didokumentasikan dengan baik (Yustiana & Ghofur, 2016). 

Diagnosis keperawatan pertama yang sering muncul pada klien TB paru 

menurut SDKI salah satunya adalah bersihan jalan napas tidak efektif (PPNI, 

2017). Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data didapatkan diagnosis 

keperawatan utama yang ditegakkan pada klien An G pada saat di rawat di ruang 

Pinang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yaitu bersihan jalan napas 

tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. 

Hasil pengkajian menunjukkan beberapa manifestasi klinis yang sesuai 

dengan kajian teori sebelumnya tentang penyakit TB paru. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang sejenis yang mendapatkaan data bahwa gejala utama 
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pasien TB paru pada responden yaitu batuk berdahak selama 3 minggu atau 

lebih, batuk darah, demam, nafsu makan menurun, berat badan menurun, dan 

sesak nafas (Oktaviani et al., 2023). Ketidakmampuan pasien dalam 

mempertahankan patensi jalan nafas dengan mengeluarkan sekret atau hambatan 

di jalan napas dimaknai sebagai bersihan jalan nafas tidak efektif. Selain pada 

penderita TB paru, masalah ini juga dapat terjadi pada pasien paska operasi, 

pneumonia, bronchitis, juga fibrosis kistik (PPNI, 2017). 

Hal ini sudah lebih dahulu dijalaskan dalam Alquran mengenai 

kebutuhan Oksigen dalam proses pernafasan yaitu dalam Surat Al An‟am Ayat 

125. 

سْلَْمِِۚ وَمَنْ يُّرِدْ انَْ يُّضِلَّهٗ يجَْعَلْ صَدْرَهٗ ضَي ِقًا  فمََنْ يُّرِدِ اٰللّه    انَْ يَّهْدِيَهٗ يشَْرَحْ صَدْرَهٗ لِلِْْ

جْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لََ يهؤْمِنهوْنَ  عَّده فِى السَّمَاۤءِِۗ كَذٰلِكَ يجَْعَله اٰللّه الر ِ  حَرَجًا كَانََّمَا يَصَّ

 
Terjemahnya: 

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya 

petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) 

Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya 

Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang 

mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang- 

orang yang tidak beriman.” (QS. Al-An’am: 125). 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keberadaan oksigen berpengaruh 

terhadap proses pernafasan, selain ketersediaan oksigen, tekanan udara di suatu 

kawasan juga sangat berpengaruh terhadap proses pertukaran gas dari atmosfer 

ke dalam tubuh. Semakin kita bergerak ke atas, maka semakin susah kita untuk 

bernafas. Bukan karena oksigen semakin tipis, namun karena tekanan udara 

semakin berkurang. Di ketinggian, seperti di gunung misalnya, tekanan 
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udaranya 30% lebih rendah dari permukaan laut. Hal ini membuat oksigen 

susah masuk ke dalam sistem pernapasan kita karena pergerakan molekulnya 

lebih lambat (Faizah M Nur, M. Rezeki Muamar, 2020). 

Diagnosa kedua Gangguan mobilitas fisik b.d berhubungan dengan 

kerusakan integritas struktur tulang, dengan data penunjang Bapak klien 

mengatakan klien pernah jatuh 15 hari yang lalu dari kursi dan sarafnya 

terganggu, klien tampak bengkok tangan dan kaki, bapak klien mengatakan 

semua aktivitas pasien dibantu total oleh keluarga, bapak klien mengatakan 

anaknya berbaring selama 10 hari, pasien sulit menggerakan badannya, klien 

tampak berbarin dengan Kerkuatan otot 4,4,1,1. Gangguan mobilitas fisik 

adalah keterbatasan dalam menggerakan fisik satu dari satu lebih ekstremitas 

secara mandiri. Hal ini sesuai dengan buku (SDKI, 2017) yang menjelaskan 

bahwa gangguan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam gerakan fisik dari 

satu atau lebih ektremitas secara mandiri. Tanda dan gejalanya yang dialami 

oleh An. G sesuai dengan buku (SDKI, 2017) bahwa gejala dan tanda mayor 

subjektif adalah klien sulit menggerakkan ekstremitas, sedangkan gejala dan 

tanda mayor objektif adalah kekuatan otot menurun dan rentang gerak (ROM) 

menurun. Gejala dan tanda minor subjektif adalah sulit menggerakkan kaki dan 

tangan, sedangkan gejala dan tanda minor objektif adalah sendi kaku. 

Adapun dignosis keperawatan ketiga yang muncul Hipertermia adalah 

keadaan suhu tubuh meningkat di atas rentang normal tubuh (Awaludin et al., 

2018). Diagnosis hipertermia berhubungan dengan proses inflamasi pada klien 

An. G sudah berdasarkan buku SDKI. Berdasarkan buku (Awaludin et al., 
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2018), diagnosis keperawatan hipertermia tanda/gejala mayornya ialah Suhu 

tubuh diatas nilai normal, sedangkan gejala dan tanda minornya yaitu klien 

kejang, klien demam, kulit terasa hangat, klien rewel Pada hasil pengkajian 

klien An G dibuktikan dengan bapak klien mengatakan anaknya demam, suhu 

38.3 oC, kulit terasa panas, keadaan umum lemah. 

 

5.1.3 Analisi Intervensi Keperawatan 

 

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang di kerjakan oleh 

perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai 

luaran (outcome) yang di harapkan (PPNI, 2018). Perencanaan keperawatan pada 

pasien dilakukan menggunakan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) 

dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Perencanaan dilakukan 

setelah semua data yang terkumpul selesai dianalisa dan diprioritaskan. 

Perencanaan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Perencanaan 

itulah yang nantinya akan dilakukan kepada klien untuk menyelesaikan masalah 

dengen efisien. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan kepada klien meliputi 

observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. 

Menurut (PPNI, 2018). Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada 

diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah manajemen jalan napas. 

Menurut (SLKI, 2018), tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan masalah 

bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil Produksi sputum menurun 

dan Frekuensi napas membaik. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas merupakan 

ketidakmampuan dalam mempertahankan kebersihan jalan nafas dari benda asing 

yang menyumbat di saluran pernapasan. Terjadiya obstruksi di jalan napas karena 
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menumpuknya dahak atau sputum pada saluran napas yang menyebabkan 

ventilasi menjadi tidak memadai. Oleh karena diperlukan penanganan yang tepat 

untuk mengeluarkan dahak atau sputum yang menumpuk pada pasien, salah 

satunya intervensi dalam keperawatan yang dapat digunakan adalah fisioterapi 

dada yang telah terbukti efektif dapat membersihkan dahak pada saluran saluran 

pernapasan. 

Fisioterapi dada adalah salah satu terapi yang digunakan dalam 

pengobatan sebagian besar penyakit pernapasan pada anak-anak dengan penyakit 

pernapasan kronis atau penyakit neuromuskuler. Pada umumnya, fisioterapi dada 

dilakukan oleh terapis fisik dan terapis pernafasan, dimana pernapasan meningkat 

dengan penghapusan tidak langsung dari lendir saluran pernapasan pasien. 

Fisioterapi dada terdiri dari perkusi dada (clapping), postural drainase, dan vibrasi 

(Hanafi, P. C. M. M., 2020a). Fisioterapi dada sangat membantu pasien dalam 

mengeluarkan sputum yang mengalami kesulitan untuk mengeluarkannya 

(Oktaviana & Nugroho, 2022). 

ح   ر ِ    و ه  ن ِ    ي ِ    من  ِ    ؤِ     مِ     ل ِ    ل  ِ     ِ 

 مة  ِ  

  هِ     و ِ  

دى   ِ 

  ِ د   صِ    ِ 

  و ِ  

  ِ  ر ِ  ِ 

  ى ف    ما ِ   ل  ِ  

 ال 
  و ِ  

  ِ  ف ش   

 ء     ا ِ  

ك   رب   ه    ِ 

 م ِ  

  ِ
  ِ

  م 

  ِ

 ن 

  ِ

ظ 

 ة  

  ا ِ    ج ِ   ع     و   م ه 

  ِ  تء ِ  

 م ِ    ك ِ  

 س ِ  

ِ  ق

 د   

  ِ ا  ِ    يِ    نا ه   ال  ها ِ    ي  ِ 

Terjemahnya : 

“wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al- 

Qur‟an) dari tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman” (QS. Yunus : 57). 

 

Menurut Qs Ibnu Asyur sesuatu yang telah datang dan sampai kepada 

mereka itu adalah Al-Quran yang telah diturunkan dan bicarakan kepada mereka. 

Pada ayat di atas diungakpkan dengan empat sifat dan cirinya, yaitu : pertama, Al- 
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Quran sebagai nasihat dan pelajaran, kedua penyembuh dari segala penyakit hati 



98 

 

 

 

 

atau jiwa, ketiga sebagai petunjuk dan yang keempat sebagai rahmat bagi orang 

yang beriman (Shihab, 2012). 

Pada anak usia balita biasanya sering terjadi infeksi saluran pernapasan, 

infeksi saluran pernapasan bisa terjadi pada saluran atas maupun bawah. Infeksi 

saluran pernapasan dapat meliputi gejala seperti batuk, takipnea, sesak nafas, 

produksi sputum yang berlebih. Kemudian bila terjadi infeksi tubuh sangat 

banyak mengeluarkan lendir atau sputum. Jika terjadi penumpukan sputum akan 

menyebabkan penyumbatan saluran nafas, dan sesak nafas (Sitorus, E. D., Lubis, 

R. M., & Kristiani, 2018). Kondisi tersebut dapat memperberat keadaan 

pernafasan yang disebut dengan respiratory distress sindrom. Apabila keadaan 

tersebut tidak segera ditangani akan menyebabkan peradangan serta gangguan 

yang menyebabkan sepsis (Supriatin & Nurhayani, 2021). Makam dari itu, 

fisioterapi dada merupakan penatalaksanaan untuk mengeluarkan dahak yang 

menggunakan teknik postural drainase, vibrasi dan perkusi. Manfaat dari 

fisioterapi dada adalah untuk mempermudah pengeluaran sekret atau sputum 

(Aryayuni C, 2019). Hal ini didukung dengan penelitian (Melati et al., 2018), 

bahwa fisioterapi dada sangat efektif untukmengeluarkan sputum dan dapat 

menurunkan respiratori rate dan dapat memperbaiki ventilasi pada dan fungsi paru 

(Aryayuni C, 2019) Selain itu fisioterapi dapat mengembalikan fungsi otot 

didalam paru sehingga mudah dalam mengeluarkan sputum dan membantu untuk 

mencegah penumpukan sputum. (Kurnia. N., Fitri. N. L., & Purwono, 2021). 
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Tabel 5. 1 Analisis Perkembangan Pernapasan Pasien 
 

Hari Pre Intervensi Post Intervensi 

Hari ke-1 50x/menit 48x/menit 

Hari ke-2 48x/menit 47x/menit 

Hari ke-3 47x/menit 45x/menit 

 

Dari tabel di atas menunjukan terdapat perubahan sebelum dan setelah 

diberikan intervensi pernapasan pasien selama 3 hari dengan pemebrian 

fisioterapi dada dimana diawal pengkajian pernapasan pasien didaptkan 

50x/menit setelah diberikan intervensi terdapat pernapasan menurun dihari 

pertama 48x/menit, hasil kedua 47x/menit, hari terakhir terdapat 45x/menit. 

Menurut (PPNI, 2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada 

diagnosis gangguan mobilitas fisik adalah pengaturan posisi. Menurut (SLKI, 

2018) tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan masalah mobilitas fisik 

meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot 

meningkat, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik meningkat. Menurut 

(Hendra, et al 2011) mobilisasi didefinisikan menjadi penggantian posisi klien 

setiap dua jam yaitu miring kiri telentang head up30ºC dan miring kanan). Untuk 

mencegah terjadinya kolonisasi orofaring dan kolonisasi lambung maka 

diperlukan rindakan pencegahan diantaranya Head elevation of bed dengan tujuan 

mengurangi terjadinya aspirasi aerodigesif (oroparingeal dan gastrointestinal), 

meningkatkan volume dan ventilasi paru pasien, serta memberikan keamanan 

pada saat pemberian makan melalui NGT. 

Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hipertermia 

bersumber dari buku Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018) salah satunya adalah 
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pendinginan eksternal. pendinginan eksternal yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kompres aloe vera. Dimana kompres aloe vera merupakan salah satu terapi 

nonfarmakologi yang dapat digunakan untuk menurunkan demam dengan 

menggunakan media tumbuhan lidah buaya. Kompres dengan menggunakan aloe 

vera akan lebih efektif dalam mempercepat pengeluaran panas dari tubuh karena 

terdapat kandungan senyawa saponin. Aloe vera juga memiliki kandungan lignin 

yang dapat menembus kedalam kulit, serta dapat mencegah hilangnya cairan 

tubuh dari permukaan kulit, kandungan lignin di dalam gel mampu melindungi 

kulit dari dehidrasi dan menjaga kelembabannya (Astuti, 2017). 

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan 

 

Tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang 

dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. 

Tindakan Implementasi adalah tindakan dari rencana keperawatan yang telah 

disusun dengan menggunakan pengetahuan keperawatan, perawat melakukan dua 

intervensi yaitu mandiri/independen dan kolaborasi/interdisipliner (NANDA, 

2015). 

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan tiga hari 

perawatan pada tanggal 03-05 Januari 2023 diruang pinang RS Wahidin 

Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang 

telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. Implementasi dilakukan sesuai dengan 

intervensi yang dibuat dan disesuaikan dengan masalah keperawatan yang telah 

ditemukan pada pasien. Berdasarkan perencanaan yang dibuat peneliti melakukan 

tindakan keperawatan yang telah disusun sebelumnya tindakan keperawatan yang 
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dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan pada masalah bersihan jalan 

napas tidak efektif adalah melakukan manajen jalan napas dengan memberikan 

Fisioterapi dada 

Tindakan keperawatan bersihan jalan napas tidakefektif dengan 

menggunakan Implemetasi Fisioterapi dada merupakan penatalaksanaan untuk 

mengeluarkan dahak yang menggunakan teknik postural drainase, vibrasi dan 

perkusi. Manfaat dari fisioterapi dada adalah untuk mempermudah pengeluaran 

sekret atau sputum (Aryayuni C, 2019). Hal ini didukung dengan penelitian 

(Melati et al., 2018), bahwa fisioterapi dada sangat efektif untuk mengeluarkan 

sputum dan dapat menurunkan respiratori rate dan dapat memperbaiki ventilasi 

pada dan fungsi paru. Selain itu fisioterapi dapat mengembalikan fungsi otot 

didalam paru sehingga mudah dalam mengeluarkan sputum dan membantu untuk 

mencegah penumpukan sputum (Aryayuni C, 2019). 

Seorang perawat harus terampil dalam memahami dan mengkaji pasien 

terkait dengan ketidakmampuan membersihkaan sekret atau obstrusi di jalan 

nafasnya seperti sensitif ketika pasien batuk terus menerus, dahak yang banyak, 

suara napas yang berat atau cepat, posisi pasien tidak nyaman, mehindari posisi 

tidur supine, hingga tanda saturasi oksigen menurun baik melalui oksimetri 

maupun dari gejala klinis seperti penurunan tingkat kesadaran, wajah, akral 

dingin, CRT lebih dari 3 detik. Perawat harus merumuskan tujuan yang tepat agar 

masalah pasien segera teratasi tanpa menimbulkan masalah lanjutan (Kusuma, 

2015). Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, 

diharapkan bersihan jalan napas dapat meningkat sesuai dengan kriteria yang 
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diharapkan seperti, produksi sputum, gelisah, frekuensi napas dan pola napas 

membaik. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang asuhan 

keperawatan pasien TB paru yaitu pasien dapat mengeluarkan sekret dengan batuk 

efektif sehingga bersihan jalan nafas tidak efektif dapat teratasi (Purnamiasih, 

2020). Luaran bersihan jalan nafas yakni perilaku yang digambarkan pasien untuk 

membersihkan sekret/obstruksi jalan nafas agar kepatenan jalan nafas dapat 

membaik. Sesuai dengan kondisi pasien secara individual, perawat dapat 

menentukan kriteria hasil seperti peningkatan kemampuan batuk efektif, 

penurunan produksi sekret, suara mengi menurun, dan frekuensi nafas membaik 

(PPNI, 2018). 

Salah satu model keperawatan yang telah dikembangkan dalam tata 

layanan keperawatan adalah model konservasi yang dikembangkan oleh Mira E. 

Levine. Model ini berorientasi pada konservasi energi, integritas struktural, 

integritas personal, dan integritas sosial, yang berfokus pada peningkatan 

kemampuan klien untuk dapat beradaptasi semaksimal mungkin untuk mencapai 

kualitas hidup yang optimal. Pendekatan model konservasi yang dipelopori oleh 

Myra Estrin Levine sesuai untuk mengatasi trophicognosis peningkatan suhu 

tubuh (demam), bersihan jalan napas tidak efektif pada penyakit infeksi 

(Awaludin et al., 2018). 

Konsep utama model Levine terdiri dari wholism 

(menyeluruh/integritas),adaptasi dan konservasi. Sehat yang wholism 

(menyeluruh) adalah sesuatu yang bersifat organik, mengalami 

perubahan/kemajuan, saling menguntungkan antara perbedaan fungsi dan bagian 
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yang ada di dalam tubuh, bersifat terbuka dan saling mempengaruhi dengan 

lingkungan sekitar. Secara umum, individu akan melakukan adaptasi dalam 

menghadapi perubahan lingkungan. Adaptasi adalah proses perubahan agar 

individu dapat mempertahankan integritas dalam lingkungannya, baik internal 

maupun eksternal. Kondisi pernapasan semakin meningkat peningkatan 

memerlukan adaptasi lingkungan internal tubuh maupun eksternal agar mampu 

mempertahankan dan mengembalikan kondisi homeostasis tubuh (Awaludin et 

al., 2018). 

Tindakan keperawatan pada masalah gangguan mobilitas fisik pasien 

adalah mengatur posisi, yaitu dengan memonitor status oksigenasi sebelum dan 

sesudah mengubah posisi, mengatur posisi untuk mengurangi sesak, meninggikan 

tempat tidur bagian kepala, memberikan bantal yang tepat pada leher, 

memberikan topangan pada area edema, memotivasi terlibat dalam perubahan 

posisi, mengubah posisi setiap 2 jam, serta menginformasikan saat akan dilakukan 

perubahan posisi. 

Implementasi keperawatan merupakan pelaksanaan tindakan dari 

intervensi keperawatan yang telah ditentukan (Awaludin et al., 2018). 

Implementasi sejalan dengan yang direncanakan. Pemberian kompres aloevera 

pada pasien sangatlah efektif dalam menurunkan suhu tubuh. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Awaludin et al., 2018), bahwa kompres 

aloe vera terbukti memiliki efek sebagai antipiretik dalam menurunkan suhu 

tubuh. Aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus 

aloe vera dan memiliki kandungan air sebesar 95% banyaknya kandungan air 
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dalam lidah buaya ini dapat memberikan efek dingin pada saat bersentuhan 

dengan kulit yang mekanismenya dapat menyerap panas. 

Implementasi hari ke-1 pada tanggal 03 Januari 2023 sebelum dilakukan 

implementasi kompres aloe vera bapak pasien mengatakan anaknya demam, S : 

38.3 0C, kulit terasa panas, kulit pasien tampak kemerahan, keadaan umum lemah 

setelah diberikan kompres aloe vera selama 15 menit suhu pasien sedikit menu 

run yaitu S: 38.2 0C, implementasi hari ke-2 pada tanggal 04 Januari 2023 

sebelum dilakukan implementasi kompres aloe vera bapak pasien mengatakan 

anaknya demam, S : 37.9 0C, kulit terasa panas, kulit klien tampak kemerahan, 

keadaan umum lemah setelah diberikan kompres aloe vera selama 15 menit suhu 

klien sedikit menurun yaitu S: 37.7 0C. Implementasi hari ke-3 pada tanggal 05 

Januari 2023 sebelum dilakukan implementasi kompres aloe vera bapak klien 

mengatakan anaknya sudah tidak terlalu demam, S : 37.60C setelah diberikan 

kompres aloe vera selama 15 menit suhu klien sedikit menurun yaitu S : 37.4 0C. 

Tabel 5. 2 Analisis Perkembangan Suhu Pasien 
 

Hari Pre Intervensi Post Intervensi 

Hari ke-1 S : 38.30 C S: 38.1o C 

Hari ke-2 S : 38.10 C S: 37.8o C 

Hari ke-3 S : 37.80 C S: 37.30C. 

 

Dari tabel di atas menunjukan terjadinya penurunan suhu tubuh pasien 

selama 3 hari pemberian kompres oloe vera dimana diawal pengkajian suhu 

pasien yaitu 38.30 C dan setelah 3 hari menurun menjadi 37.30C. Hasil ini 

didukung oleh penelitian ini sejalan dengan (Barus, 2020) bahwa efektivitas 

kompres aloe vera terhadap 25 responden anak pada kelompok intervensi 
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Pernapasan 

50 

48 48 

47 47 

45 

Hari 1 Hari 2 Hari 3 

Sebelum Setelah 

 

Pemberian kompres lidah buaya (aloe vera) memiliki respon penurunan suhu 

tubuh sangat beragam. dengan penurunan suhu berkisar 1-3 ºC. 

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi pada kasus An. G pada tanggal 05 Januari 2023 dari pemebrian 

manajemen jalan napas tidak efektif dengan tindakan memberian fisioterapi dada 

didapatkan pernapasan awal sebelum pemberian intervensi didapatkan P:30x/M, 

Masih terdapat suara tambahan roncki, terdapat sekret dan tidak dapat melakukan 

batuk efektif. 

 

 

Gambar 5. 1 Analisis evaluasi Keperawatan 

Berdasarkan grafik diatas didapatkan bahwa terjadi perubahan dalam 

frekuensi pernapasan maka akan dilakukan pemberian fisioterapi dada selama 3 

hari dengan hasil penapasan di hari pertama 48x/menit, hari kedua 47x/menit dan 

hari ketiga 45x/menit dengan melakukan implemetasi pemberian fisioterapi dada 

berupa terapi kombinasi yang digunakan untuk memobilisasi sekresi yang 

meliputi  serangkaian  teknik  postural  drainase,  perkusi,  dan  vibrasi  yang 
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bertujuan membersihkan jalan nafas dari mukus untuk melancarkan jalan nafas 

sehingga dapat mengurangi gejala bronkitis salah satunya adalah batuk berdahak 

(Fitrinanda, 2017). 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Hanafi & Ardiyanti, 2020) yang 

membuktikan bahwa adanya perbedaan pengeluaran sputum sebelum dan setelah 

diberikan perkusi dada (clapping) dengan nilai p value yaitu 0,002 dan terdapat 

pengaruh yang signifikan pada nilai p value = <0,05. 

Dari pemberian pengaturan posisi untuk masalah gangguan mobilitas fisik 

diperoleh data, kekuatan otot menurun (4.4.1.1) untuk kedua tungkai 

bawah,ekstremitas atas masih kaku. masalah gangguan mobilitas fisik belum 

teratasi sehingga intervensi dilanjutkan. Evaluasi keperawatan adalah keefektifan 

tindakan keperawatan dan pencapaian hasil yang terindentifikasi terus dievaluasi 

sebagai penilaian status pasien, evaluasi harus terjadi disetiap langkah proses 

keperawatan (Awaludin et al., 2018). 

Dari hasil perkembangan kondisi pasien selama perawatan selama 3 hari 

dengan menggunakan kompres air hangat dikombinasi dengan kompres aloe vera 

ternyata terjadi penurunan suhu tubuh. Penelitian sejalan dengan (Awaludin et al., 

2018), bahwa adanya perbedaan suhu tubuh sebelum dan sesudah diberikannya 

kompres aloevera pada anak demam. karena aloe vera merupakan tumbuhan yang 

sangat cepat meresap dan masuknya ke dalam pori-pori dan sel. 
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5.2 Analisis intervensi EBPN 

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien TB paru dengan bersihan 

jalan napas tidak efektif menggunakan intervensi manajemen bersihan jalan napas 

dengan melakukan pemberian fisioterapi dada. Fisioterapi dada merupakan Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata frekuensi pernafasan baik sebelum dan 

sesudah dilakukan fisioterapi dada didapatkan perbedaan yang signifikan p-value 

0,001, p<0,05. Hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian sebelumnnya 

didapatkan (Hidayatin, 2020) menyatakan bahwasannya fisioterapi dada berefektif 

terhadap bersihan jalan nafas. Dengan adanya fisioterapi dada bisa efektif ketika 

dilakukan minimal 20 menit setiap sesi dengan metode postural drainase, vibrasi 

dan clapping. Dengan adanya metode tersebut bisa bermanfaat untuk mengurangi 

adanya sesak nafas (Sukma, 2020). 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Hanafi & Ardiyanti, 2020) yang 

membuktikan bahwa adanya perbedaan pengeluaran sputum sebelum dan setelah 

diberikan perkusi dada (clapping) dengan nilai p value yaitu 0,002 dan terdapat 

pengaruh yang signifikan pada nilai p value = <0,05. 

Berdasarkan hasil penelitian uji beda terdapat pengaruh yang signifikan 

antara fisioterapi dada terhadap bersihan jalan nafas. Bersihan jalan nafas 

merupakan keadaan paru yang terbebas dari penumpukan sputum baik seluruhnya 

maupun sebagian dimana frekuensi pernafasan dalam batas normal Kurang dari 

30 kali per menit, cuping hidung negatif, retraksi intercosta negatif. Setelah 

dilakukan analisa lanjutan didapatkan nilai p value 0,02 sehingga diambil 

kesimpulan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan fisioterapi dada. 
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Hal ini didukung dengan penelitian (Daya, D., & Sukraeny, 2020) menyatakan 

terdapat pengaruh fisioterapi dada terhadap bersihan jalan nafas dengan nilai p 

value 0,03. Tindakan fisioterapi dada dapat dilakukan sebanyak dua kali dalam 

sehari dengan durasi sekitar 1,5 jam. 

Perkusi pada dada juga dapat membantu untuk mengeluarkan dahak. Hal 

ini sesuai dengan (Chaves, G. S., Freitas, D. A., 2019) dengan perkusi dapat 

memindah sekresi ke saluran pernafasan ketika menarik nafas sehingga pasien 

bisa batuk dan dapat mengeluarkan sputum secara efektif. Teknik perkusi sangat 

efektif dalam mengeluarkan dahak (Lestari et al., 2018). Hal ini didukung dengan 

penelitian (Faisal, A. M., & Najihah, 2019) menyatakan bahwa clapping dan 

vibrasi dapat meningkatkan bersihan jalan nafas. Hal ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian bahwasannya fisioterapi dada berpengaruh terhadap bersihan jalan 

nafas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pasien turbekolosis paru 

mengalami peningkatan pengeluaran sputum secara normal yaitu sebanyak 20 

orang (87,0%), dan terdapat pasien mengalami peningkatan pengeluaran sputum 

secara tidak normal sebesar 44.1%. Pembentukan sputum adalah reaksi paru-paru 

terhadap setiap iritan yang kambuh secara konstan. Jumlah sputum purulen yang 

sangat banyak (kental dan kuning atau hijau) atau perubahan warna sputum yang 

kemungkinan menandakan infeksi bakteri. Batuk yang hebat, berulang atau tidak 

terkontrol yang tidak produktif akan sangat melelahkan dan sangat berpotensi 

membahayakan. Pembentukan sputum merupakan suatu keadaan psikologis 

sehingga ventilasi menjadi tidak optimal. Untuk mengoptimalkan ventilasi maka 
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perlu dilakukan pembersihan jalan nafas dari sekresi yang berlebihan, dan salah 

cara yang dilakukan yaitu dengan fisioterapi dada yang terdiri dari drainase 

postural, perkusi dan vibrasi (C., 2020). 

Hasil penelitian (Tahir, Rusna, Imalia, D. S. A., & Muhsinah, 2019) juga 

menunjukkan bahwa setelah dilakukan fisioterapi dada pada pasien tuberkolosis 

paru didapatkan peningkatan kemampuan mengeluarkan sekret dapat dilihat pada 

hari pertama sampai hari terakhir pemberian tindakan fisioterapi dada, setelah 

dilakukan latihan fisioterapi dada dan batuk efektif selama 3 hari maka didapatkan 

hasil bahwa pasien mampu mengeluarkan sekret karena bisa melakukan batuk 

dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sitorus, E. D., 

Lubis, R. M., & Kristiani, 2018) juga menyatakan bahwa hasil yang dilakukan 

setelah fisioterapi dada dan batuk efektif menunjukkan bahwa klien mengatakan 

sudah tidak sesak, secret sudah mudah untuk dikeluarkan ketika batuk dan nyeri 

saat batuk sudah tidak ada, berdasarkan hasil pemeriksaan klien tampak lebih 

rileks, suara napas normal/vesikuler, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 

89x/menit, RR 20x/menit, suhu 37 ◦C 

Kemampuan pasien tubercolosis paru mengeluarkan secret dapat 

ditunjukkan pada hari pertama sampai hari terakhir pemberian tindakan fisioterapi 

dada dan batuk efektif, kemampuan pasien mengeluarkan secret berkaitan dengan 

kemampuan pasien melakukan batuk efektif, Setelah dilakukan latihan fisioterapi 

dada dan batuk efektif selama 3 hari maka didapatkan hasil bahwa pasien mampu 

mengeluarkan sekret karena bisa melakukan batuk dengan efektif (Tahir, Rusna, 

Imalia, D. S. A., & Muhsinah, 2019). Menurut Penelitian (Nugroho, 2021) bahwa 
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dengan dilakukan batuk efektif akan membantu proses pengeluaran sekret yang 

menumpuk pada jalan nafas sehingga tidak ada lagi perlengketan pada jalan nafas 

sehingga jalan nafas paten dan sesak nafas berkurang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aryayuni C, 2019). Yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh pelaksanaan fisioterapi dada pada pasien 

tubercolosis paru terhadap pengeluaran sputum dengan nilai p Value 0.025, 

dimana ada perbedaan yang bermakna antara pengeluaran sputum sebelum dan 

sesudah di lakukan fisioterapi dada. Hasil penelitian (Hermanus, 2012) juga 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan fisioterapi dada terhadap peningkatan 

ekskresi sputum pada pasien tuberkulosis paru di Irina C RSU Prof. Dr. R.D. 

Kandou Manado, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji t-test 

berpasangan, didapatkan thitung > ttabel atau 8,379 > 2,160, maka hipotesis nol 

(Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. 

Tujuan utama dilakukannya fisioterapi dada adalah untuk membersihkan 

obstruksi jalan nafas, mengurangi hambatan jalan nafas, meningkatkan pertukaran 

gas dan mengurangi kerja pernapasan (Figuils et al, 2016). Studi kasus yang 

dilakukan (Daya, D., & Sukraeny, 2020) juga menyimpulkan bahwa Kombinasi 

fisioterapi dada dan steem inhaler aromatheraphy terbukti efektif dalam 

mempertahankan kepatenan jalan nafas, hasil pengukuran menjelaskan bahwa 

penurunan jumlah sputum pada kasus I hari pertama yang ditampung dalam 

penampung adalah 3 cc, kemudian dihari kedua adalah 2 cc dan dihari ke 3 adalah 

2 cc serta suara paru ronchi berkurang. Sementara pada kasus II dihari pertama 

didapatkan 2 cc, hari kedua adalah 2 cc dan hari ketiga 1 cc serta suara paru 
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normal (vesicular). pelaksanaan fisioterapi dada merupakan tindakan drainase 

postural, pengaturan posisi, serta perkusi dan vibrasi dada yang merupakan 

metode untuk memperbesar upaya klien dan memperbaiki fungsi paru. 

Satu hal yang dapat memotivasi kita untuk terus berusaha mencari 

kesembuhan dari sebuah penyakit adalah adanya jaminan dari Allah Ta‟ala 

bahwa setiap penyakit yang menimpa hambanya pasti ada obatnya Rasulullah 

Saw bersabda: 

“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan 

pula obat untuk penyakit tersebut” (H.R. Bukhari). 

Hadits ini menunjukkan bahwa seluruh jenis penyakit, memiliki obat yang 

dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, ataupun untuk 

meringankan penyakit tersebut. Hadist ini juga mengandung dorongan untuk 

mempelajari pengobatan penyakit-penyakit badan sebagaimana kita 

mempelajari obat penyakit-penyakit hati. Karena Allah Ta‟ala 

5.3 Keterbatasan 

Keterbatas pada penelitian ini ialah karena keterbatasan waktu, 

implementasi hanya dilakukan selama 3x24 jam, sehingga hanya bisa diberikan 

dipagi hari dan tidak ada yang melanjutkan implementasi di malam hari sehingga 

proses evaluasi dianggap kurang maksimal. Serta Intervensi dalam penelitian ini 

adalah pada saat penelitian An G kurang kooperatif pada saat dilakukan asuhan 

keperawatan 
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BAB VI 

KESIMPULAN 
 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan kasus di atas dan setelah melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien dapat disimpulkan 

1. Pengkajian keperawatan 

 

Pengkajian pada kasus An.G didapat data subjektif dan data 

objektif dimana klien di rawat di ruang pinang ini selama 1 

minggu. Klien sesak dan cenderung berbaring di tempat tidur, 

sekret kental dan berwarna hijauh , p: 30x/m, pasien terpasang alat 

bantu napsa kanul nasal, bunyi napas ronkhi, intervensi Rom 

dengan masalah ganguan mobilitas fisik didapatkan data pasien 

pernah mengalami jatuh 15 hari yang lalu dari kursi dan saraf nya 

terganggu, pasien tampak kaku dan pasien tidak bisa beraktivitas 

pasien dibantu segala aktivitas dengan kekuatan otot (4,4,1,1). 

Dengan suhu 38.3, pasien kejang dan demam 

2. Diagnosis keperawatan 

 

berdasarkan hasil pengkajian dan analisa dara terdapat 3 

diagnosasa keperawatan yang ditegakakan pada pasien yaitu 

bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang 

tertahan, gangguan mobiltas fisik berhubungan dengan kerusakan 

integritas struktur tulang dan hipertemia berhubungan dengan 

proses penyakit. 
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3. Intervensi keperawatan 

 

intervensi bersihan jalan napas tidak efektif adalah manajemen 

jalan napaa dengan pemberian fisioterapi dada, gangguan mobiltas 

fisik adalah dengan pemeberian dukungan mobilisasi dan 

inetervensi hipertermia adalah dengan pemberian manajemen 

hipertermia dengan pemberian aloe vera dan kompres hangat 

4. Impementasi keperawatan 

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan tiga hari 

perawatan pada tanggal 03-05 Januari 2023 diruang Pinang RS 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai 

dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. 

Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang dibuat dan 

disesuaikan dengan masalah keperawatan yang telah ditemukan 

pada pasien. 

5. Evaluasi keperawatan 

 

Evaluasi pasien masalah keperawatan teratasi sebagian sesuai 

dengan kriteria hasil yang diharapkan oleh peneliti. 

6. Intervensi EBPN 

 

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien tubecolusis paru 

dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif dengan 

pemberian fisioterapi dada dengan tindakan pengaturan posisi serta 

perkusi dan vibrasi dada yang nerupakan metode untuk 

memperbesar upaya klien dan memperbaiki fungsi paru. Dan salah 
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satu terapi penting dalam pengobatan pada penyakit pernapasan 

untuk pasien yang mengalami atau menderita penyakit pernapasan. 

Implementasi dilakukan dalam waktu pemberian 3 x 24 jam. Maka 

dapat disimpulkan bahwa implementasi fisioterapi dada efektif 

diberikan kepada anak yang mengalami bersihan jalan napas tidak 

efektif. 

B. Saran 

1. Bagi Mahasiswa 

 

Sebelum melakukan intervensi manajemen jalan napas dengan 

pemberian fisisoterapi dada baiknya, perhatikan indikasi dan 

kontraindikasi sebelum dilakukan, kemudian lingkungan sekitar 

klien di perhatikan agar ketika intervensi tersebut dilakukan 

privacy pasien tetap terjaga. 

2. Bagi Perawat 

 

Metode pemberian fisioterapi dada yang dapat dilakukan secara 

terus menerus pada pasien yang mengalami tuberculosis paru. 



118 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abdullah, R. (2017). Study Karakteristik Penderita TB Paru Aktif Ditinjau Dari 

Lesi Foto Thorax Di RS DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Vol. 11. 

Ain, H. (2019). Buku Saku Standar Operasional Prosedur Tindakan Keperawatan 

Anak (Nurul Azizah (ed.)). 

Annisa, F., Nurhaeni, N., & Wanda, D. (2017). Aplikasi Teori Konservasi Levine 

Pada Asuhan Keperawatan Anak Dengan Kasus Infeksi Dan Cairan. Jurnal 

Keperawatan, 6 (2), 10 pasges. 

Aryayuni C, S. T. (2019). Pengaruh Fisioterapi Dada Terhadap Pengeluaran 

Sputum Pada Anak Dengan Penyakit Gangguan Pernafasan Di Poli Anak 

RSUD Kota Depok. Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia. 

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

KECEMASAN DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN POST 

CORONARY ARTERY BAYPASS GRAFT (CABG) DI RUANG 

REHABILITASI JANTUNG RUMAH SAKIT JANTUNG DAN 

PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA. Jurnal Kesehatan 

Kusuma Husada, 1(1), 243–247. 

C., S. S. (2020). Buku Ajar Keperawatan Medical-Bedah Brunner and Suddart. 

Chaves, G. S., Freitas, D. A., et al. (2019). Chest Physiotheraphy For Pneumonia 

In Childern In Cochrane Databse Of Systematic Review. 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD010277.pub3 

Daya, D., & Sukraeny, N. (2020). Fisioterapi Dada Dan Steem Inhaler 

Aromatheraphy Dalam Mempertahankan Kepatenan Jalan Nafas Pasien 

Penyakit Paru Obstruksi Kronis. Ners Muda. 

https://doi.org/10.26714/nm.v1i2.5770 

DPK, P. (2020). Pengaruh Fisioterapi Dada Terhadap Perbaikan Klinis Pada Anak 

Dengan Pneumonia. Jurnal Ilmiah Indonesia, 1053–1064. 

Ekaputri, M. Kurniyanti, W. S., Putri, A. E. D., Setiani, D. Y., Sriwiyanti, L., 

Sartiak, D., Mahardin, F., Kristanto, B., & Siswandi, I. (2023). Keperawatan 

Medikal Bedah 1. In R. E. H. Patrianti (Ed). Penerbit Tahta Media (1st ed). 

 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD010277.pub3
https://doi.org/10.26714/nm.v1i2.5770


119 

 

 

 

 

Tahta Media Group. 

Evawani M Silitonga, Netti Etalia br Brahmana, M. T. S. (2021). Upaya 

Pencegahan Penyakit TB (Tuberkulosis Paru) Melalui Media Promosi 

Kesehatan Di Desa Luaha Idanopono Kecematan Pulau-Pulau Kabupaten 

Nias Selatan. ABDIMAS MUTIARA, Vol. 2 No. 

Faisal, A. M., & Najihah, N. (2019). Clapping Dan Vibration Meningkatkan 

Bersihan Jalan Napas Pada Pasien ISPA. Jurnal Penelitian Kesehtan 

“SUARA VORIKES” (Journal Of Health Research) “Forkes Voice.” 

https://doi.org/10.33846/sf11116 

Faizah M Nur, M. Rezeki Muamar, M. S. (2020). Sistem Penfasan (Alat 

Pernafasan Dan Sistem Pernafasan Pada Manusia). 

Fitrinanda, E. (2017). Pengaruh Chest Phisiotherapy Terhadap Penurunan 

Frekuensi Batuk Pada Balita Dengan Bronkitis Akut Di Balai Besar 

Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. Jurnal Keperawatan. 

Hanafi, P. C. M. M., A. (2020a). Penerapan Fisioterapi Dada Dan Untuk 

Mengeluarkan Dahak Pada Anak Yang Mengalami Jalan Napas Tidak 

Efektif. No. 1, 44–50. 

Hanafi, P. C. M. M., A. (2020b). Penerapan Fisioterapi Dada Untuk 

Mengeluarkan Dahak Pada anak Yang Mengalami Jalan Napas Tidak 

Efektif. Jurnal Keperawatan Profesional. 

Hidayatin, T. (2020). Pengaruh Pemberian Fisioterapi Dada Pursed Lips 

Breathing (Tiupan Lidah) Terhadap Bersihan Jalan Nafas Pada Anak Balita 

Dengan Pneumonia. Jurnal Surya. https://doi.org/10.38040/js.v11i01.78 

Irwan, R. D. M. (2021). Falsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi 

Keilmuan. Alauddin University Press. 

Kemenkes RI. (2020). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana 

Tuberkulosis. ’ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Kunoli. (2012). Asuhan Keperawatan Penyakit Tropis. 

Kurnia. N., Fitri. N. L., & Purwono, J. (2021). Penerapan Fisioterapi Dada Dan 

Batuk Efektif Untuk Mengatasi Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada 

Pasien Tuberkulosis Paru. Jurnal Cendekia Muda. 

https://doi.org/10.33846/sf11116
https://doi.org/10.38040/js.v11i01.78


120 

 

 

 

 

Kusuma, N. &. (2015). Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa 

Medic Dan Nanda NIC NOC. Mediaction. 

Nasution. (2015). Malnutrisi Dan Anemia Pada Penderita Tuberkulosis Paru. 

Nursalam. (2016). Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Keperawatan. 

Oslida Martony, R. O. (2021). Pemberian Abon Belut (Monoterus albus) 

Terhadap Asupan Protein, Fe Dan Kadar Hemoglobin Penderita TB Paru. Of 

Telenursing (JOTING), 4, Nomor 

2.https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joting.v4i2.4236 

PPNI, T. P. S. D. (2016). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Edisi 1. 

(DPP PPNI). Cetakan 2 

PPNI, T. P. S. D. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 

PPNI, T. P. S. D. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia (DPP PPNI). 

Pratiwi. (2020). Gambaran Komplikasi Penyakit Tuberkulosis Berdasarkan Kode 

Internasional Classifikation Of Disease. Jurnal Kesehatan Al Iryad, Vol XIII. 

Purnamiasih, D. P. K. (2020). Pengaruh Fisioterpai Dada Terhadap Perbaikan 

Klinis Pada Anak Dengan Pneumonia. Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(10). 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i10.1667 

Puspasari, S. F. A. (2019). Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan 

Sistem Pernapasan. 

Puspitasari, D., Widiastutik, D. U. and Najib, M. (2019). Tekhnik Batuk Efektif 

Dan Bersihan Jalan Nafas Pada Klien Tuberkulosis Paru Di RSUD M. 

Soewandhie Surabaya. 

Putri Cahya Mutiara Mas Hanafi, A. A. (2020). Penerapan Fisioterapi Dada 

untuk Mengeluarkan Dahak pada Anak Yang Mengalami Jalan Napas Tidak 

Efektif. 1(1), 44–50. 

Rakhmawati, F. J., & Yulianti, A. B. (2020). Angka Kejadian Tuberkulosis Paru 

pada Anak dengan Imunisasi BCG di RSUD Al-Ihsan Bandung Bulan 

Januari – Juni 2019 Numbers of Lung Tuberculosis in Children with BCG 

Immunization in Al Ihsan Bandung Hospital Months January – June 2019. 

2(2), 114–117. 

Ramadhan, R., Fitria, F. and R. (2017). Deteksi Mycobakterium Tuberkulosis 

http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i10.1667


121 

 

 

 

 

Dengan Pemeriksaan Microskopis Dan Teknik PCR Pada Penderita 

Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Darul Imarah. Jurnal Penelitian Kesehatan. 

RI, K. (2016). Info Datin Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 

Tuberkulosis. 2–10. 

Riskesdes. (2018). Hasil Utama Riskesdes. Kemenkes RI. 

Rizqiana Dwi Ambarwati, I. H. (2022). Asuhan Keperawatan Bersihan Jalan 

Nafas Tidak Efektif Pada Pasien Bronkhitis Dengan Fisioterapi Dada Di 

Ruang Edelwes Atas Rsud Kardinah Tegal. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(3). 

S Setiati, S., Alwi., Sudaya, A. W., K, M. S., Setiyohadi, B., & Syam, A. F. 

(2017). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Mediaction. 

Sari, D. P. (2016). Upaya Mempertahankan Kebersihan Jalan Napas Dengan 

Fisioterapi Dada Pada Anak Pneumonia. 

Setyorini. (2018). Uji Tuberkulin Pada Anak Yang Memiliki Kontak Serumah 

Dengan Penderita TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Sari. 14– 

16. 

Shihab, M. Q. (2012). Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al- 

Qur’an Lentera Hati. 

Sitorus, E. D., Lubis, R. M., & Kristiani, E. (2018). Penerapana Batuk Efektif Dan 

Fisioterapi Dada Pada Pasien Tb Paru Yang Mengalami Ketidakefektifan 

Bersihan Jalan Napas Di Rsud Koja Jakarta Utara. Jurnal Akademi 

Keperawatan Husada Karya Jaya (JAKHKJ), 4 (2), 40–45. 

Smeltzer. (2008). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Sudarth. 

Smeltzer, S. C. (2018). Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth (Edisi 

12; E. A. Mardella, Ed.; D. Yulianti & A. Kimin, Trans). Buku Kedokteran 

EGC. 

Sukma, H. A. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Fisioterapi Dada (Clapping) 

Terhadap Bersihan Jalan Nafas Pada Anak Dengan Pneumonia. Journal Of 

Nursing & Heal (JNH). 

Supriatin, T., & Nurhayani, Y. (2021). Pengaruh Prone Positioning Terhadap 

Respiratory. 

Tahir, Rusna, Imalia, D. S. A., & Muhsinah, S. (2019). Fisoterpai Dada Dan 



122 

 

 

 

 

Batuk Efektif Sebagai Penatalaksanaan Ketidakfektifan Bersihan Jalan Nafas 

Pada Pasien TB Paru Di RSUD Kota Kendari. Health Information : Jurnla 

Penelitian, 11 (1), 20–25. 

Tahir R, Amalia D, M. S. (2019). Fisioterapi Dada Dan Batuk Efektif Sebagai 

Penatalaksanaan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada Pasien TB Paru 

Di RSUD Kota Kendari. Health Information. Jurnal Penelitian, 20–26. 

https://doi.org/10.36990/HIJP.V11I1.87 

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

Edisi 1 Cetakan 2. Jakarta: DPP PPNI. 

Wahyu Widodo, S. D. P. (2020). Literatur Review : Penerapan Batuk Efektif Dan 

Fisioterapi Dada Untuk Mengatasi Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas 

Pada Klien Yang Mengalami Tuberculosis (TB). Nyrsing Science Journal 

(NSJ), Volume1, N, 1–5. 

WHO. (2020). Global Tuberculosis Report 2020. World Health Organization. 

Wikurendra. (2019). Faktor-faktor Yag Mempengaruhi Kejadian Tuberkulosis 

Paru Dan Penanggulangannya. Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas 

Kesehatan, Universitas Nahdiatul Ulama Surbaya, Surabya, Jawa Timur, 

Indonesia. 

https://doi.org/10.36990/HIJP.V11I1.87


123 

 

 

 

 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

Menempel pada paru 

Menetap dijaringan paru Dibersihkan oleh 

makrofag 

Masuk lewat jalan nafas Droplet Infection 

 Terjadi proses 

peradangan 

   

 

Microbakterium 

Tuberkulosis 

Sembuh tanpa 

pengobatan 

Keluar dari 

tracheobionchial 

bersama sekret 

 

 

 

 

Lampiran 1 : Pathway 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sarang primer 

/afek primer 

Mempengaruhi sel point 

 

 

Hipertermia 

  



125 

 

 

 

Bersihan jalan 

nafas tidak efektif 

Pembentukan 

sputum berlebihan 

Defisit nutrisi 

Terhirup orang 

sehat 

Resiko infeksi 

Batuk berat Droplet infection 

Gangguan 

pertukaran gas 

Alveolus mengalami 

konsolidasi dan 

eksudasi 

Alveolus 

Menurunnya 

permukaan efek 

paru 

Pembentukan 

tuberkel 

Kerusakan 

membran al veolar 

Berkembang 

menghancurkan 

jaringan ikat sekitar 

Batu produktif (batuk 

terus menerus) 

Sekret keluar saat batuk 

Membentuk 

jaringan keju 

Bagian tengah nekrosis 

Distensi abdomen 

Intake nutrisi 

kurang 

Mual, muntah 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 : Jurnal Rujukan Utama 
 



127 

 

 

 

Lampiran 3 :  

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis Karya Tugas Akhir Ners 

dengan judul “Penerapan Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Tuberkulosis 

Paru Dengan Bersihan Jalan Napas 

Tidak Efektif Menggunakan Intervensi 

Fisioterapi Dada Di RSUP Dr Wahidin 

Sudirohusodo Makassar” bernama 

lengkap Nely Alfiani, atau yang dikenal 

dengan sapaan akrab Nely. Lahir di 

Karampi, pada tanggal 04 Mei 1999. 

Merupakan anak pertama dari empat 

bersaudara, anak dari Bapak Muhdar 

dan Ibu Afnah. Pernah menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Lanta 

pada tahun 2005-2011, selanjutnya penulis menempuh pendidikan 

menengah pertama di SMP Negeri 1 Lambu pada tahun 2011-2014, 

selanjutnya penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 

1 Lambu pada tahun 2014-2017, karena motivasi yang kuat dari kedua 

orang tua kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan 

tinggi di Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jalur UM-PTKIN pada tahun 

2017. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Program Sarjananya 

pada tahun 2022 dan mendapat gelar S.Kep. Kemudian tidak sampai 

disitu, penulis bertekad kuat untuk melanjutkan pendidikan pada Profesi 

Ners UIN Alauddin Makassar pada tahun 2022. Penulis pernah aktif di 

beberapa organisasi internal kampus yaitu HJM Keperawatan, UKM Olah 

Raga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 : Daftar Gambar 



129 

 

 

 

128 
 

 

 

 

 


