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ABSTRAK  

Nama  : Sitti Aisyah A 

NIM  : 70900121031 

Judul  : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Respiratory Distress 

Syndrom dengan Masalah Pola Napas Tidak Efektif Menggunakan 

Intervensi Posisi Quarter Prone di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.  

 

Latar belakang: Setiap keluarga menantikan kelahiran bayi yang sehat. Namun 

berdasarkan data Rakernas (2019) angka mortalitas neonatus pada tahun 2017 

sebanyak 72.000 kasus, dimana (35,9%)  penyebab dari fenomena tersebut karena 

adanya gangguan sistem pernapasan yang disertai penurunan saturasi oksigen. 

Gangguan sistem pernapasan pada bayi ini dikenal dengan Respiratory Distress of 

Newborn (RDN). RDN ini terjadi akibat immature sistem pernapasan. Terapi non 

farmakologis yang dapat diberikan pada bayi dengan RDN ini salah satunya 

dengan pengaturan posisi quarter prone. Posisi quarter prone adalah posisi 

setengah tengkurap dengan lutut bayi ditekuk kea rah peryt dan di tipang dengan 

bantal atau selimut. Tujuan : Melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

RDN di ruang perawatan NICU RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 

dengan menggunakan posisi quarter prone. Metode: Penelitian ini menggunakan 

metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Instrument yang digunakan format 

pengkajian asuhan keperawatan neonates dan lembar observasi  penilaian 

respiratory rate selama pemberian intervensi. Penelitian ini dilakukan selama 3 

hari di ruang NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada tanggal 5-7 

Juni 2022. Hasil: Setelah pasien diatur dalam posisi quarter prone tampak adanya 

penurunan frekuensi pernapasan dan pasien tampak lebih nyaman dengan posisi 

tersebut. Kesimpulan dan saran: Dari hasil evaluasi kasus yang telah dilakukan, 

pengaturan posisi quarter prone pada bayi yang mengalami RDN dapat 

mengurangi sesak pada bayi yang dapat dilihat pada penurunan frekuensi 

pernapasan dan juga membuat pasien tampak lebih nyaman. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengaturan posisi quarter prone ini efektif dalam 

menurunkan sesak pada pasien dengan RDN. Saran bagi peneliti selanjutnya agar 

menerapkan pengaturan posisi quarter prone dan posisi lainnya untuk melihat 

keefektifan posisi lainnya terhadap status oksigenasi pasien.  

Keyword: Quarter prone, respiratory distress syndrome, newborn, bayi baru lahir    
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ABSTRACT  

Name  : Sitti Aisyah A  

NIM  : 70900121031 

Tittle  : Nursing Care Analysis of Respiratory Distress Syndrome Patients with 

Ineffective Breathing Pattern Problems Using Intervention in Quarter 

Prone Position ar RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo  

 

Every family looks forward to the birth of a healthy baby. However, based on 

Rakernas data (2019) the neonatal mortality rate in 2017 was 72,000 cases, of 

which (35.9%) the cause of this phenomenon was due to respiratory system 

disorders accompanied by decreased oxygen saturation. Respiratory system 

disorders in infants are known as Respiratory Distress of Newborn (RDN). This 

RDN occurs due to immature respiratory system. One of the non-pharmacological 

therapies that can be given to babies with RDN is by setting the quarter prone 

position. The quarter prone position is a half prone position with the baby's knees 

bent towards the stomach and propped up with a pillow or blanket. This study 

aims to provide nursing care to patients with RDN in the NICU of RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo Makassar using the quarter prone position. This study 

used the case study method with data collection techniques through interviews, 

observation, physical examination and documentation. The instrument used was 

the neonatal nursing care assessment format and the respiratory rate assessment 

observation sheet during the intervention. This research was conducted for 3 days 

in the NICU of RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar on June 5-7 2022. 

After the patient was placed in the quarter prone position, there was a decrease in 

respiratory rate and the patient seemed more comfortable in that position. From 

the results of case evaluations that have been carried out, setting the quarter-

prone position in infants who experience RDN can reduce shortness in infants 

which can be seen in a decrease in respiratory rate and also make the patient 

appear more comfortable. This indicates that the quarter-prone position is 

effective in reducing shortness of breath in patients with RDN. Suggestions for 

future researchers to apply the quarter prone position and other positions to see 

the effectiveness of other positions on the patient's oxygenation status.  

Keyword: Quarter prone, respiratory distress syndrom, newborn   
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah  

Setiap keluarga menantikan kelahiran bayi yang sehat. Ini merupakan 

waktu yang sangat dinikmati meskipun tidak menutup kemungkinan adanya 

tantangan dan kesulitan yang tak terduga terjadi (Badwan, 2021). Namun 

tidak menutup mata adanya bayi yang mengalami masalah kesehatan sejak 

lahir, salah satunya bayi baru lahir yang mengalami masalah pernapasan. 

Fenomena ini turut berpengaruh terhadap angka mortalitas dan morbiditas 

pada bayi baru lahir (Apriliawaty, 2019).  

Kematian bayi baru lahir berdasarkan World Health Organization 

(WHO) menyumbang 47% kematian di antara anak-anak di bawah usia 5 

tahun secara global, mengakibatkan 2,4 juta nyawa hilang setiap tahun. 

Sekitar sepertiga dari kematian bayi baru lahir terjadi pada hari kelahiran dan 

hampir tiga perempatnya terjadi dalam minggu pertama kehidupan (WHO).  

Data (Rakernas, 2019) menyebutkan angka mortalitas neonatus pada 

tahun 2017 sebanyak 72.000 kasus, dimana mortalitas ini disebabkan paling 

banyak akibat kejadian BBLR (berat bayi lahir rendah) dan 19% disebabkan 

oleh kelahiran yang premature. Diketahui penyebab dari fenomena tersebut 

karena adanya gangguan sistem pernapasan (35,9%) yang disertai penurunan 

saturasi oksigen sebanyak 30% pada bayi dengan kelahiran premature. 

Persentase kejadian menurut usia kehamilan adalah 60 sampai 80% 

terjadi pada bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 28 minggu, 12 

sampai 30% pada bayi antara 32 sampai 36 Minggu dan jarang sekali 

ditemukan pada bayi cukup bulan (Idayanti et, al 2022).  
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Di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2016 angka kematian 

neonatus sebanyak 838 kasus dengan kejadian di Kota Makassar terdapat 37 

kasus. Dimana angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017, yakni 

sebanyak 817 kasus dengan kejadian di Kota Makassar 22 kasus (Atika, 

2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat yang bertugas di ruang 

Neonatal Intensive Care Unit (NICU) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar, diperoleh data bahwa pasien yang dirawat di ruang NICU 

mayoritas pasien yang mengalami Respiratory Distress of Newborn (RDN) 

dan BBLR.  

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) adalah masalah yang 

menantang dan mencerminkan tingkat morbiditas dan mortalitas yang 

signifikan. Banyak komplikasi ARDS dapat dicegah, tetapi memerlukan 

pengenalan dini dan penanganan segera. Meskipun dilakukan intervensi 

pengobatan suportif, angka kematian ARDS tetap tinggi, berkisar antara 30% 

hingga 40% (Babaei et, al 2019).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa posisi tubuh merupakan 

faktor penting dalam ventilasi dan oksigenasi jaringan pada bayi yang 

mendapat bantuan pernapasan, oleh karena itu, perubahan posisi bayi yang 

sering diperlukan setiap 2-3 jam. Pengaturan posisi pada neonatus tidak hanya 

memiliki efek signifikan pada perkembangan neurologis mereka, tetapi juga 

dapat meminimalkan komplikasi prematuritas jangka panjang (Rad et, al. 

2016).  

Penelitian yang dilakukan oleh Sara et, al (2022) menunjukkkan 

pemberian posisi quarter prone membuat frekuensi pernafasan menjadi lebih 

satbil dan dalam rentang normal. Penelitian yang dilakukan oleh Montgomery 

et al (2014) menunjukkan bahwa posisi quarter prone memiliki efektivitas 
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yang sama dengan posisi prone dalam meningkatkan pernapasan dan 

oksigenasi. Namun posisi quarter prone lebih nyaman untuk bayi karena 

adanya bantal yang diletakkan untuk menopang tubuh.  

Berdasarkan beberapa statement yang telah diuraikan pada latar 

belakang tersebut  dan hasil observasi pada hari senin tanggal 4 Juli 2022 

terdapat 4 bayi yang dirawat di ruang NICU level II B RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Makassar yaitu bayi Ny. M, dan bayi Ny. R dengan RDN, bayi 

Ny. D dengan BBLR dan Bayi Ny. S dengan post operasi stoma. Saat 

dilakukan observasi, nampak bayi Ny. M terpasang masih terpasang 

ventilator. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang posisi prone, 

peneliti tertarik memberikan intervensi pengaturan posisi quarter prone pada 

bayi Ny. M yang mengalami RDN.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan 

masalah yang muncul pada karya ilmiah ini adalah "Bagaimana analisis 

asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami RDN dengan masalah pola 

napas tidak efektif dengan menggunakan intervensi posisi quarter prone di 

ruang perawatan NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo?" 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Umum  

Melalui penerapan posisi quarter prone ini sebagai intervensi di ruang 

NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, penelitian ini bermaksud 

untuk mengetahui analisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami 

RDN dengan masalah pola nafas tidak efektif. 
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1.3.2. Tujuan Khusus  

a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada bayi yang mengalami 

RDN dengan pola nafas tidak efektif  

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada bayi yang mengalami 

RDN dengan pola nafas tidak efektif 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada bayi yang mengalami 

RDN dengan pola nafas tidak efektif 

d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada bayi yang 

mengalami RDN dengan pola nafas tidak efektif 

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada bayi yang mengalami 

RDN dengan pola nafas tidak efektif 

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami 

RDN dengan pola nafas tidak efektif menggunakan pemberian posisi 

quarter prone 

1.4. Manfaat  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada bayi yang 

mengalami RDN dengan pola nafas tidak efektif dengan intervensi pemberian 

posisi tengkurap di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar diharapkan 

tugas akhir ners ini dapat menjadi bahan pendalaman ilmu dan menjadi dasar 

pembelajaran praktik keperawatan. 

1.4.2. Manfaat Aplikatif  

Diharapkan proyek tugas akhir ners ini dapat menjadi sumber untuk 

penelitian lebih lanjut tentang terapi quarter-prone untuk bayi dengan RDN 

yang memiliki pola pernapasan yang buruk. 

.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Teoritis 

2.1.1. Definisi  

ARDS singkatan dari "Acute Respiratory Distress Syndrome", adalah 

penyakit paru-paru yang paling umum pada bayi prematur dan terjadi karena 

paru-paru bayi belum sepenuhnya berkembang. Semakin prematur bayi, 

semakin besar kemungkinan bayi menderita ARDS Sindrom gangguan 

pernapasan akut (ARDS) terjadi ketika bayi paru-paru tidak berkembang 

sempurna dan tidak dapat menyediakan oksigen yang cukup sehingga 

menyebabkan kesulitan bernapas. Biasanya menyerang bayi prematur. Ini 

juga dikenal sebagai Sindrom Gangguan Pernafasan Akut, penyakit membran 

hialin atau penyakit paru defisiensi surfaktan. paru-paru janin mulai membuat 

surfaktan selama trimester ketiga kehamilan, atau minggu ke-26 melalui 

proses persalinan (Badwan, 2021).  

Namun disamping itu, Allah sudah menciptakan tubuh manusia sebaik 

baik bentuk dan fungsinya dengan sistem yang sangat sempurna, untuk itu 

kita diwajibkan untuk mampu meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah 

SWT yang sudah menciptakan tubuh manusia dengan sebaik baik bentuk dan 

sesempurna mungkin, sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Attin Ayat 4 

yaitu,  

ن سَانَْْخَلَق ناَْلَقَدْ  ِ سَنِْْفيِْالْ  تقَ وِيمْ ْأحَ    

Terjemahnya :  

“sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaikbaiknya”. (QS. Attin: 4) 

Allah SWT sudah menyempurnakan fungsi tubuh manusia dengan 

proses metabolisme tubuh yang seimbang. Untuk kondisi ARDS ini 
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merupakan kondisi khusus dimana sistem pernapasan bayi belum matang 

dengan sempurna sehingga bayi belum mampu mencukupi kebutuhan oksigen 

dalam tubuhnya.   

2.1.2. Etiologi  

Menurut (Rogayyah, 2016), penyebab lainnya dari penyakit RDS atau 

penyakit gagal nafas pada neonatus adalah: 

2.1.2.1. Neonatus preterm atau premature  

Neonatus dengan kelahiran yang premature menjadi faktor 

penyebab utama kejadian RDS dikarenakan fungsi organ bayi baru lahir 

masih belum sempurna atau matur sehingga alveoli kecil dan sulit 

mengembang karena dinding dada masih sangat lemah, produksi 

surfaktan belum sempurna sehingga menyebabkan kapasitas paru 

kurang mencukupi kebutuhan oksigen didalam tubuh. 

2.1.2.2. Neonatus yang dilahirkan dengan cara Sectio Caesaria 

Neonatus yang dilahirkan secara SC (Sectio Caesaria) 

meningkatkan resiko terjadinya gangguan pernafasan karena saat 

neonatus dilahirkan dengan SC maka akan memiliki volume resido paru 

yang lebih besar dibandingkan dengan cairan paru sehingga paru-paru 

bayi dengan SC kurang mengeluarkan surfaktan pada permukaan 

alveolar dimana hal ini menyebabkan resiko tinggi menderita RDS. 

2.1.2.3. Ibu yang melahirkan neonatus dalam keadaan hipertensi 

Neonatus yang lahir dari ibu dengan riwayat hipertensi dapat 

menyebabkan vasospasme pada pembuluh darah ibu sehingga sirkulasi 

airan darah yang masuk keplasenta janin tidak efektif dan ketika 

neonatus dilahirkan akan mengalai penurunan kadar oksigen.  

2.1.2.4. Asfiksia Neonatorum  
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Gangguan ini dikarenakan adanya gangguan perfusi neonatus, 

hipoksia, dan kegagalan nafas secara spontan saat neonatus dilahirkan. 

Hal ini berkaitan dengan kondisi ibu saat melahirkan, jeratan tali pusat, 

maupun keadaan bayi baik saat dilahirkan maupun sebelum dilahirkan.  

2.1.2.5. KPD (Ketuban Pecah Dini)  

Air ketuban ibu berfungsi untuk melindungi dan 

mempertahankan janin agar tidak terbentur lingkungan sekitarnya baik 

didalam rahim ibu maupun lingkungan luar dan air ketuban dapat 

membuat janin dapat bergerak bebas. KPD dapat menyebabkan adanya 

interaksi antara intrauterine dan ekstrauterine Hal ini dapat 

menyebabkan infeksi pada saat intrapartum bahkan peritonitis pada ibu. 

2.1.2.6. Infeksi Perinatal  

Pneumonia primer menyebabkan RDS pada pasien sekitar 10% 

sehingga berkembang menjadi sepsis dan kegagalan multiorgan. 

Neonatus saat lahir dapat terinfeksi bakteri patogen dari ibu seperti 

bakkteri Streptococcus dan Staphylococcus. Hal ini terjadi karena 

infeksi intrauterine atau selama persalinan.  

2.1.3. Klasifikasi  

Down score dapat digunakan untuk mendiagnosis cepat dari gawat 

nafas yang dialami oleh bayi baru lahir dalam menilai tingkat keparahannya. 

Down score dapat dijadikan sebagai pengakajian klinis awal dalam memantau 

derajat gawat nafas pada bayi RDN tanpa melalui uji yang kompleks di unit 

perawatan (Atika, 2019).  

Tabel 2.1 Klasifikasi RDN berdasarkan nilai Down Score 

Pemeriksaan 
Skor 

0 1 2 

Frekuensi <60x/menit  60-80x/menit  >80x/menit  

Retraksi Tidak ada retraksi  Retraksi ringan  Retraksi berat  
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Sianosis 
Tidak ada sianosis  Sianosis hilang dengan 

oksigen  

Sianosis menetap 

walaupun diberi oksigen  

Air entry 
Udara masuk  Penurunan ringan udara 

masuk  

Tidak ada udara masuk  

Merintih 
Tidak merintih  Dapat didengar dengan 

stetoskop 

Dapat didengar tanpa 

alat bantu  

Evaluasi 

<4 : gawat nafas ringan  

4-7 : gawat nafas sedang  

>7 gawat nafas berat  

Menurut (Dwiristyan, 2015), RDS jika diklasifikasikan dari gambaran 

foto dadanya dibagi menjadi:  

a. Stadium I : terdapat sedikit bercak yang berbentuk retikulogranular dan 

sedikit bronkogram udara atau adanya udara dalam bronkus.  

b. Stadium II: adanya bercak yang homogen retikulogranular pada semua 

lapang paru kanan dan kiri dan terdapat gambaran cairan area bronkus 

sehigga penumpukan udara terlihat lebih jelas dan meluas diarea tepian 

alveolus sehingga menyebabkan bayangan pada jantung dan adanya 

penurunan aerasi organ paru-paru.  

c. Stadium III: sel-sel alveolus pada paru-paru terlihat kolaps yang ditandai 

dengan penyusutan pengembangan alveolus paru dan bercak menutupi 

jantung dan bronkogram udara lebih luas sehingga batas ruang jantung 

tidak terlihat.  

d. Stadium IV: paru-paru Nampak putih dan tidak dapat dilihat secara jelas 

karena udara sudah menumpuk diseluruh lapang paru. 

2.1.4. Patofisiologi 

Permasalahan dasar pada RDN adalah ketidakmampuan paru yang 

immature atau belum matang untuk mensintesis surfaktan. Surfaktan adalah 

suatu kompleks fosfolipid yang diproduksi, disimpan, dan didaur ulang oleh 

pneumosit tipe II dan dapat dideteksi sejak usia kehamilan sekitar 24 minggu. 

Ini adalah campuran fosfolipid, lipid netral dan protein dan disebarkan 
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sebagai film di atas permukaan alveolar untuk menurunkan tegangan 

permukaan dan untuk mencegah kolaps alveolar.  

Pada pernapasan pertama neonatus yang sehat dengan cepat melapisi 

permukaan alveolus, mengurangi tegangan permukaan, sehingga mengurangi 

tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan alveolus terbuka. Pada paru-

paru dengan defisiensi surfaktan, alveolus cenderung kolaps dan diperlukan 

adanya pernapasan yang relatif lebih besar pada setiap pernapasan untuk 

membuka alveolus. Bayi cepat lelah bernafas dan diikuti atelektasis umum. 

Hipoksia yang dihasilkan memicu urutan kejadian yang menyebabkan 

kerusakan epitel dan endoterm dan selanjutnya terjadi pembentukan membran 

hialin (Ham & Meilania, 2020). 

2.1.5. Manifestasi Klinik  

RDS pada bayi baru lahir dimulai segera setelah lahir dan 

dimanifestasikan dengan pernapasan cepat (lebih dari 60 napas per menit), 

detak jantung yang cepat, retraksi dinding dada, rintihan ekspirasi, hidung 

melebar dan perubahan warna kulit menjadi biru selama upaya pernapasan, 

pneumotoraks. Seiring perkembangan penyakit, bayi dapat mengalami 

kegagalan ventilator (peningkatan konsentrasi karbon dioksida dalam darah) 

dan penghentian pernapasan ("apnea") yang berkepanjangan (Badwan 2021). 

Awalnya, ARDS mirip dengan edema hemodinamik paru yang parah. 

Fase akut ARDS ditandai dengan serangan sesak napas berat yang tiba-tiba, 

biasanya muncul setelah 1 hingga 48 jam sejak kejadian terjadi. Hipoksemia 

arteri memiliki karakteristik yang tidak menyebabkan oksigen tambahan. 

Temuan rontgen dada mirip dengan yang terlihat dengan edema paru 

kardiogenik dan terlihat sebagai infiltrat bilateral yang memburuk dengan 

cepat. Cedera paru akut kemudian berkembang menjadi alveolitis fibrosa 
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dengan hipoksemia berat yang persisten Ruang mati alveolar (ventilasi ke 

alveoli, tetapi perfusi buruk) meningkat pada pasien, dan juga penurunan 

komplians paru (paru-paru kaku yang sulit untuk ventilasi) (Badwan, 2021).  

Tanda dan gejala sindrom gangguan pernapasan sering disertai riwayat 

gawat janin pada akhir kehamilan Adapun tanda dan gejalanya adalah:  

a. Timbul setelah 6-8 jam Setelah lahir  

b. Pernapasan cepat atau  dispnea dengan frekuensi pernapasan lebih dari 

60 kali/ menit 

c. Retraksi interkostal, epigastrium atau suprasternal pada inspirasi  

d. Sianosis  

e. Grunting (terdengar seperti suara rintihan) pada saat ekspirasi 

f. Takikardi yaitu nadi 170 kali per menit (Idayanti et.a, 2022).  

2.1.6. Komplikasi  

Sebagian besar bayi dengan NRDS dapat diobati dengan sukses, 

meskipun mereka memiliki risiko tinggi untuk mengalami masalah lebih 

lanjut di kemudian hari. 

2.1.6.1. Kebocoran Udara  

Udara terkadang bisa bocor keluar dari paru-paru bayi dan 

terperangkap di rongga dadanya. Ini dikenal sebagai pneumotoraks. 

Kantung udara memberi tekanan ekstra pada paru-paru, 

menyebabkannya kolaps dan menyebabkan masalah pernapasan 

tambahan. Kebocoran udara dapat ditangani dengan memasukkan 

tabung ke dalam dada agar udara yang terperangkap dapat keluar. 

2.1.6.2. Perdarahan di Dalam  

Bayi dengan RDS mungkin mengalami pendarahan di dalam 

paru-paru (perdarahan paru) dan otak (perdarahan otak). Pendarahan ke 
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paru-paru diobati dengan tekanan udara dari ventilator untuk 

menghentikan pendarahan dan transfusi darah. Pendarahan ke otak 

cukup umum terjadi pada bayi prematur, tetapi kebanyakan pendarahan 

ringan dan tidak menyebabkan masalah jangka panjang. 

2.1.6.3. Paru-paru parut 

Terkadang ventilasi (dimulai dalam 24 jam setelah lahir) atau 

surfaktan yang digunakan untuk mengobati RDN menyebabkan 

jaringan parut pada paru-paru bayi, yang memengaruhi 

perkembangannya. Jaringan parut paru-paru ini disebut displasia 

bronkopulmoner (BPD). Gejala BPD termasuk pernapasan cepat, 

dangkal, dan sesak napas. Bayi dengan BPD parah biasanya 

membutuhkan oksigen tambahan dari selang ke hidungnya untuk 

membantu pernapasannya. Ini biasanya dihentikan setelah beberapa 

bulan, saat paru-paru sudah sembuh. Tetapi anak-anak dengan BPD 

mungkin memerlukan obat-obatan biasa, seperti bronkodilator, untuk 

membantu memperlebar saluran udara dan mempermudah pernapasan. 

2.1.6.4. Ganggungan perkembangan 

Jika otak bayi rusak selama NRDS, baik karena pendarahan 

atau kekurangan oksigen, dapat menyebabkan cacat perkembangan 

jangka panjang, seperti kesulitan belajar, masalah gerakan, gangguan 

pendengaran, dan gangguan penglihatan. Tapi masalah perkembangan 

ini biasanya tidak parah. Misalnya, 1 survei memperkirakan bahwa 3 

dari 4 anak dengan masalah perkembangan hanya memiliki kecacatan 

ringan, yang seharusnya tidak menghentikan mereka menjalani 

kehidupan dewasa yang normal (NHS, 2018).  
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2.1.7. Pemeriksaan Penunjang  

Diagnosa RDN dapat ditegakkan melalui pemeriksaan foto thoraks, 

AGD, hitung darah lengkap, perubahan elektrolit dan biopsy paru (Atika, 

2019).  

2.1.7.1. Foto Thoraks 

a. Selama pemeriksaan radiologis, awalnya tidak ada kelainan yang 

terlihat pada gambar dada. Namun, dalam 12 hingga 24 jam, 

infiltrat alveolar akan muncul di seluruh paru tanpa batas yang 

terlihat. 

b. Pola bronkogram udara yang tumpang tindih dengan pola 

retikulogranular difus 

c. Inflasi paru yang buruk, batas jantung yang sulit dilihat, dan gejala 

paru sentral 

d. Jika sistem lain juga terganggu (seperti pada neonatus diabetes, 

pasien jantung hipoksia, dan gagal jantung kongestif), kardiomegali 

dapat terjadi.  

e. Bayangan timus besar 

f. Jika terlihat dalam beberapa jam pertama, granula homogen pada 

air bronchogram menunjukkan penyakit serius. 

2.1.7.2. AGD menunjukkan asidosis respiratorik dan metabolik, yang 

dibuktikan dengan penurunan pH, peningkatan PaCO2, peningkatan 

PaO2, dan penurunan HCO3. 

2.1.7.3. Hitung darah lengkap 

2.1.7.4. Perubahan   elektrolit  biasanya  menunjukkan kadar kalsium, 

natrium, dan glukosa serum yang lebih rendah  

2.1.7.5. Biopsi paru, terdapat  adanya  pengumpulan granulosit secara 
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abnormal dalam parenkim paru 

2.1.8. Penatalaksanaan  

2.1.8.1. Pemberian Oksigen 

Bayi dengan ARDS membutuhkan oksigen ekstra agar tetap 

merah muda. Itu dapat diberikan dalam beberapa cara:  

a. Kanula hidung. Sebuah tabung kecil dengan garpu ditempatkan di 

lubang hidung 

b. CPAP (Tekanan Saluran Udara Positif Berkelanjutan). Ini adalah 

mesin yang dengan lembut mendorong udara atau oksigen ke dalam 

paru-paru agar kantung udara tetap terbuka 

c. Ventilator untuk ARDS parah. Ini adalah mesin yang membantu 

bayi bernafas ketika dia tidak dapat bernapas dengan cukup baik 

tanpa bantuan. Ini disebut intubasi (di terlalu BAY shun). Bayi itu 

kemudian ditempatkan di ventilator untuk membantunya bernapas 

2.1.8.2. Surfaktan  

Surfaktan dapat diberikan ke paru-paru bayi untuk 

menggantikan apa yang tidak dimilikinya. Ini diberikan langsung ke 

tabung pernapasan yang ditempatkan di tenggorokan.  

2.1.8.3. Perawatan kateter IV (intravena)  

Sebuah tabung yang sangat kecil yang disebut kateter 

ditempatkan ke dalam satu atau dua pembuluh darah di tali pusat Inilah 

cara bayi mendapatkan cairan IV, nutrisi dan obat-obatan. Ini juga 

digunakan untuk mengambil sampel darah (Badwan, 2021).  
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2.2. Konsep Asuhan Keperawatan  

2.2.1. Konsep Teori Keperawatan Terkait  

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah satu kewajiban yang 

harus dilakukan oleh seorang perawat. Konsep teori kebutuhan dasar manusia 

yang diperkenalkan oleh Virginia Henderson atau yang lebih dikenal dengan 

teori Henderson membahas empat konsep utama yaitu individu, lingkungan, 

kesehatan, dan keperawatan (Map, 2021).  

Teori keperawatan Virginia Henderson ini berfokus pada bagaimana 

perawat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia pasien 

sehingga pengobatan mereka dapat berkembang secara optimal. Teori 

keperewatan Henderson dikenal sebagai 14 kebutuhan dsar manusia, dimana 

salah satunya adalah bernapas dengan normal. Kebutuhan akan bernapas 

dengan normal merupakan kebutuhan paling dasar menurut Henderson karena 

bernapas dengan normal menunjang seseorang untuk terus bertahan hidup. 

(DeNisco, 2021). 

Pasien yang mengalami RDS, khususnya pada bayi, pasti akan 

mengalami gangguan pada pernapasan. Adanya masalah pada sistem 

pernapasan, berdasarkan dari teori 14 kebutuhan Henderson, sudah tentu 

menjadi tanggung jawab bagi seorang perawat untuk merawat dan 

memperbaiki kondisi pasien yang mengalami RDS sehingga kebutuhan akan 

bernapas dengan normal dapat terpenuhi kembali.   

2.2.2. Pengkajian  

2.2.2.1. Anamnesa  

a. Data demografi :  berisi identitas bayi, jenis kelamin, usia, agama, 

identitas keluarga, alamat, suku, pekerjaan  
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b. Keluhan utama : pada RDN keluhan utama yang sering ditemukan 

adalah adanya sesak, adanya pernapasan cuping hidung, penurunan 

bunyi napas, kondisi umum lemah, bayi cenderung pasif.  

c. Riwayat penyakit sekarang : biasanya diawali dengan tanda dan 

gejala dispnea, sianosis, mudah letih, retraksi intercosta, bradikardi, 

hipotermi, hipotensi, tonus otot menurun, edema, pernapasan 

grunting. Namun perlu pula ditanyakan kapan keluhan tersebut 

mulai muncul.  

d. Riwayat penyakit dahulu : tanyakan apakah bayi lahir cukup bulan 

dan tidak premature (gestasi dibawah 32 minggu), gangguan 

surfaktan, penurunan suplai oksigen pada saat proses kelahiran, 

atelektasis, DM, hipoksia dan asidosis.  

e. Riwayat maternal : riwayat menderita penyakit seperti hipertensi, 

diabetes mellitus, apakah ada komplikasi saat melahirkan seperti 

perdarahan, placenta previa, stress fetal dan makrosomnia.  

f. Riwayat penyakit keluarga : kaji apakah ada anggota keluarga yang 

pernah menderita penyakit yang diduga menyebabkan kelahiran 

prematur 

g. Riwayat psikososial : dikaji bagaimana perasaan keluarga terhadap 

penyakit yang diderita, bagaimana cara mengatasi masalah yang 

dihadapi dan bagaimana keluarga merespon terhadap tindakan yang 

dilakukan pada bayinya.  

h. Status infant saat lahir  

1) Prematur, umur kehamilan  

2) Apgar score, apakah terjadi aspiksia  

3) Bayi premature yang lahir melalui operasi Caesar 
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2.2.2.2. Pengkajian Fisik  

Pada pemeriksaan fisik akan didapatkan bayi mengalami 

takipnea (>60x/menit), pernafasan grunting, pernafasan cuping hidung, 

retraksi intercosta, pucat atau sianosis, apnea, sulit bernapas dan 

sentakan dagu. Pada awalnya suara nafas akan terdengar normal, seiring 

menurunnya pasokan oksigen, napas akan menjadi lemah dan dalam. 

pengkajian fisik pada anak dan bayi dengan masalah kegawatan 

pernapasan dapat dilihat dari fungsi respirasi dan penilaian 

kardiovaskuler, meliputi : 

a. Frekuensi nafas  

Takhipnea atau pernapasan cepat merupakan manifeastasi awal 

gangguan pernapasan pada bayi. Tanpa gejala lain yang serupa, 

takipnea adalah upaya untuk menebus asidosis metabolik, yang 

dapat terjadi pada kondisi termasuk syok, diare, ketoasidosis, 

dehidrasi, keracunan salisilat, diabetes, dan insufisiensi ginjal 

kronis. Hipotermia, kelelahan, dan depresi sistem saraf pusat adalah 

keadaan yang sering mengakibatkan laju pernapasan yang sangat 

lambat dan tidak teratur.  

b. Mekanika usaha pernafasan  

Peningkatan usaha napas dapat dilihat dengan adanya pernapasan 

cuping hidung, retraksi interkosta, yang umumnya dijumpai pada 

obstruksi jalan napas dan penyakit alveolar.  

c. Warna kulit/membran mukosa  

Pada kondisi hipoksemia, permukaan kulit tubuh tampak berbintik-

bintik, jari tangan dan kaki pucat dan dingin, dan terjadi sianosis, 

yang berkorelasi dengan derajat desaturasi hemoglobin. 
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d. Kardiovaskuler  

1) Reaksi umum seperti stres, nyeri, demam, kecemasan, 

hiperkapnia, dan/atau malfungsi jantung, biasanya diindikasikan 

oleh adanya sinus takikardi. 

2) Kekuatan denyut jantung sangat penting untuk menentukan 

volume dan aliran sirkulasi perifer. Jika denyut nadi lemah atau 

tidak terdeteksi di satu sisi, berarti aliran darah ke lokasi 

tersebut terhambat atau tersumbat. 

e. Pengisian ulang kapiler dapat diperiksa dengan :  

1) Nailing Bed Pressure (tekan pada kuku) 

2) Blancing skin test, dilakukan dengan sedikit mengangkat 

ekstremitas di atas jantung dan menekan tangan atau kaki 

selama lima detik; biasanya, mereka akan tampak pucat. Setelah 

tekanan dilepaskan, pucat akan hilang dalam dua hingga tiga 

detik. 

3) Respirasi dan aliran darah ke otak Tanda-tanda awal gangguan 

fungsi otak adalah agitasi dan kelesuan diselingi dengan suara 

gelisah. Seiring dengan hilangnya kesadaran, iskemia serebral 

akut juga menyebabkan kelemahan otot, kejang, dan pupil 

melebar. 

2.2.3. Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang sering muncul berdasarkan SDKI (2016) 

1. Gangguan pertukaran gas  

a. Definisi : Kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi 

karbondioksida pada membran alveolus-kapiler.  
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b. Batasan Karakteristik 

Tabel 2.2 Batasan karakteristik gangguan pertukaran gas 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif  Objektif 

Dispnea PCO2 meningkat/menurun 

PO2 menurun 

Takikardia 

pH arteri meningkat/menurun 

Bunyi napas tambahan 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif  Objektif 

Pusing 

Penglihatan kabur 

Sianosis 

Diaforesis 

Gelisah 

Napas cuping hidung 

Pola napas abnormal (cepat/lambat, 

regular/iregular, dalam/dangkal) 

Warna kulit abnormal (mis. pucat, kebiruan) 

Kesadaran menurun 

c. Faktor yang Berhubungan 

1) Ketidakseimbangan ventilasi-perfusi 

2) Perubahan membran alveolus-kapiler 

2. Pola nafas tidak efektif  

a. Definisi : Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan 

ventilasi adekuat 

b. Batasan Karakteristik 

Table 2.3 Batasan karakteristik pola nafas tidak efektif  

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif  Objektif 

Dispnea Penggunaan otot bantu pernapasan 

Fase ekspirasi memanjang 

Pola napas abnormal (mis. takipnea. bradipnea, 

hiperventilasi kussmaul cheyne-stokes) 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif  Objektif 

Ortopnea Pernapasan pursed-lip 

Pernapasan cuping hidung 

Diameter thoraks anterior-posterior meningkat  

Ventilasi semenit menurun  

Kapasitas vital menurun 

Tekanan ekspirasi menurun 

Tekanan inspirasi menurun 

Ekskursi dada berubah 
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c. Faktor yang Berhubungan 

1) Depresi pusat pernapasan 

2) Hambatan upaya napas  

3) Deformitas dinding dada 

4) Deformitas tulang dada 

5) Gangguan neuromuscular 

6) Gangguan neurologis (mis elektroensefalogram [EEG] positif, 

cedera kepala ganguan kejang) 

7) Imaturitas neurologis 

3. Bersihan jalan napas tidak efektif  

a. Definisi :Ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi 

jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. 

b. Batasan Karakteristik 

Table 2.4 Batasan karakteristik bersihan jalan napas tidak efektif 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif  Objektif 

tidak tersedia Batuk tidak efektif 

Tidak mampu batuk 

Sputum berlebih 

Mengi, wheezing dan/atau ronkhikering 

Mekonium di jalan nafas (pada neonatus) 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif  Objektif 

Dispnea 

Sulit bicara 

Ortopnea 

Gelisah 

Sianosis 

Bunyi napas menurun 

Frekuensi napas berubah 

Pola napas berubah 

c. Faktor yang Berhubungan 

1) Spasme jalan napas 

2) Hipersekresi jalan napas 

3) Disfungsi neuromuskuler 

4) Benda asing dalam jalan napas 
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5) Adanya jalan napas buatan 

6) Sekresi yang tertahan 

7) Hiperplasia dinding jalan napas 

8) Proses infeksi 

9) Respon alergi 

10) Efek agen farmakologis (mis. anastesi) 

4. Risiko infeksi 

a. Definisi : beresiko mengalami peningkatan terserang 

organisme patogonik  

b. Faktor Risiko : 

1) Penyakit kronis  

2) Efek prosedur invasif 

3) Malnutrisi 

4) Peningkatan paparan organisme pathogen  

5) Ketidak adekuatan pertahanan tubuh  

c. Kondisi klinis terkait : 

1) Tindakan invasif 

2) Kondisi penggunaan steroid  

3) Kanker  

4) Gagal ginjal  

5. Hipotermia  

a. Definisi : suhu tubuh dibawah rentang normal tubuh 

b. Batasan karakteristik 

Table 2.5 Batasan karakteristik hipotermia  

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif  Objektif 

tidak tersedia Kulit teraba dingin,menggigil,suhu tubuh dibawah 

nilai norml 

Gejala dan Tanda Minor 
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Subjektif  Objektif 

tidak tersedia Dasar kuku sianotik 

Konsumsi oksigen meningkat 

Ventilasi menurun 

Takikardia 

2.2.4. Intervensi Keperawatan  

Intervensi keperawatan merupakan tahap ketiga dalam proses 

keperawatan .intervensi disusun berdasarkan  SIKI.  

1. Diagnosis 1 : Gangguan Pertukaran Gas 

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

jam,diharapkan Pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil: 

1) Dispnea menurun 

2) Bunyi napas tambahan menurun 

3) Takikardia menurun 

4) PCO2 membaik 

5) PO2 membaik 

6) PH arteri membaik 

b. Intervensi Keperawatan dan Rasional 

Table 2.6 Intervensi gangguan pertukaran gas  

Intervensi Keperawatan Rasional 

Terapi Oksigen 

Observasi 

Monitor kecepatan aliran oksigen 

 

 

Untuk melihat ada tidaknya aliran oksigen 

yang masuk 

Monitor posisi alat terapi oksigen Untuk mengetahui apakah alat yang 

digunakan pasien sudah tepat 

Monitor aliran oksigen secara 

periodic dan pastikan fraksi yang 

diberikan cukup 

Memaksimalkan kebutuhan oksigen yang 

dibutuhkan pasien 

Monitor kemampuan melepaskan 

oksigen saat makan 

Melihat kemandirian pasien dalam 

pemasangan oksigen 

Monitor tanda-tanda hipoventilasi Untuk mengetahui terjadinya gangguan 

hipoventilasi 

Monitor tanda dan gejala toksikasi 

oksigen dan atelectasis 

Untuk mengetahui kelainan toksikasi oksigen 

dan atelektasis 

Monitor tingkat kecemasan akibat 

terapi oksigen 

Untuk mengetahui tingkat kecemasan saat 

terapi oksigen 

Monitor integritas mukosa hidung 

akibat pemasangan oksigen 

Untuk mengetahui adanya kelainan akibat 

pemasangan oksigen 
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Teraupetik 

Bersihkan sekret pada mulut, hidung 

dan trachea, jika perlu 

 

Mencegah obstruksi respirasi 

Pertahankan kepatenan jalan napas Pasien dapat bernapas dengan mudah 

Berikan oksigen tambahan, jika perlu 

 

Memaksimalkan bernapas dan menurunkan 

kerja napas 

Edukasi 

Ajarkan pasien dan keluarga cara 

menggunakan oksigen dirumah 

 

Untuk memudahkan menggunakan oksigen 

perawatan di rumah 

Kolaborasi 

Kolaborasi penentuan dosis oksigen 

 

Untuk menentukan berapa dosis oksigen yang 

diberikan 

Kolaborasi penggunaan oksigen saat 

aktivitas dan/atau tidur 

Untuk memenuhi kebutuhan oksigen pasien 

2. Diagnosis 2 :Pola Napas Tidak Efektif 

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

jam, diharapkan Pola napas membaik dengan Kriteria Hasil: 

1) Dispnea menurun 

2) Penggunaan otot bantu napas menurun 

3) Pemanjangan fase ekspirasi menurun 

4) Frekuensi napas membaik 

5) Kedalaman napas membaik 

b. Intervensi Keperawatan dan Rasional 

Table 2.7 Intervensi pola napas tidak efektif  

Intervensi Keperawatan Rasional 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

 

 

Penurunan bunyi napas dapat menunjukkan 

atelectasis,  ronkhi mengi 

menunjukkan akumulasi secret, 

ketidakmampuan  membersihkan jalan napas 

menimbulkan penggunaan otot bantu dan 

peningkatan kerja napas 

Monitor bunyi napas tambahan (mis. 

Gurgling, mengi, ronkhi kering) 

Mengetahui ada tidaknya suara napas 

tambahan yang menghalangi jalan napas 

Monitor sputum (jumlah, warna, 

aroma) 

 

Untuk mengetahui seberapa parah kondisi 

pasien 

Teraupetik 

Pertahankan kepatenan jalan napas 

dengan head-tilt dan chin-lift (jaw-

thrust jika curiga trauma cervical) 

 

Untuk mempertahankan dan memelihara 

kepatenan jalan napas 

Posisikan semi-Fowler atau Fowler Untuk memudahkan pasien dalam bernapas 
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Berikan minum hangat Untuk mengencerkan secret dan 

memudahkan dalam bernapas 

Lakukan fisioterapi dada, jika perlu 

 

Membantu membersihkan dan mengelurkan 

sekret serta melonggarkan jalan napas 

Lakukan penghisapan lendir kurang 

dari 15 detik 

Mengurangi sesak, melonggarkan jalan 

napas dan mengencerkan sekret 

Lakukan hiperoksigenasi sebelum 

penghisapan endotrakeal 

Menghindari hipoksemi akibat suction 

Keluarkan sumbatan benda padat 

dengan forsepMcGill 

Membebaskan sumbatan dari benda padat 

 

Berikan oksigen, jika perlu Untuk mencegah kegagalan napas 

Edukasi 

Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari, 

jika tidak kontraindikasi 

 

Untuk mengganti cairan tubuh 

 

Ajarkan teknik batuk efektif Batuk efektif dapat mengelurakan dahak  

Kolaborasi 

Kolaborasi pemberian bronkodilator, 

ekspektoran, mukolitik, jika perlu 

 

Pemberian obat bronkodilator untuk 

melebarkan jalan napas, ekspektoran obat 

untuk merangsang pengeluaran sputum, 

mukolitik membuat hancur formasi sputum 

atau tidak lagi bersifat kental 

3. Diagnosis 3 :Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

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

jam, diharapkan Bersihan jalan napas meningkatdengan Kriteria 

Hasil: 

1) Batuk efektif meningkat 

2) Sputum berlebih menurun 

3) Mengi, wheezing dan/atau ronkhi kering menurun 

b. Intervensi Keperawatan dan Rasional 

Table 2.8 Intervensi bersihan jalan napas tidak efektif  

Intervensi Keperawatan Rasional 

Pemantauan Respirasi 

Observasi 

Monitor frekuensi, irama, kedalaman, 

dan upaya nafas 

 

 

Penurunan bunyi napas dapat 

menunjukkan atelectasis, ronkhi mengi 

menunjukkan akumulasi secret, 

ketidakmampuan untuk membersihkan 

jalan napas menimbulkan penggunaan otot 

bantu pernapasan dan peningkatan kerja 

napas 

Monitor pola nafas (seperti 

bradipnea, takipnea, hiperventilasi, 

Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biot, 

ataksik)  

Untuk mengetahui perkembangan status 

kesehatan pasien 
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Monitor kemampuan batuk efektif 

 

Batuk efektif dapat mengeluarkan dahak 

(bila ada) 

Monitor adanya produksi sputum 

 

Untuk memastikan adanya sputum di 

saluran napas dan mengetahui seberapa 

parah kondisi pasien 

Monitor adanya sumbatan jalan nafas 

 

Mengetahui adanya suara napas tambahan 

dan keefektifan jalan napas  

Palpasi kesimetrisan ekspansi paru Mengetahui kesimetrisan ekspansi paru 

Auskultasi bunyi nafas Mengetahui adanya suara napas tambahan 

Monitor saturasi oksigen Mengetahui adanya perubahan nilai SpO2 

Monitor nilai AGD 

 

Untuk mengukur jumlah oksigen dan 

karbondioksida dalam darah dan 

menentukan tingkat keasaman atau pH 

darah 

Monitor hasil X-ray toraks Mengetahui keadaan paru pasien 

Teraupetik 

Atur interval pemantauan respirasi 

sesuai kondisi pasien 

 

Mengetahui keadaaan napas pasien apakah 

teratur atau tidak 

Dokumentasi hasil pemantauan Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi 

terhadap tindakan yang telah dilakukan 

Edukasi 

Jelaskan tujuan dan prosedur 

pemantauan 

 

Memberikan pemahaman mengenai 

manfaat tindakan yang dilakukan 

Informasikan hasil pemantauan, jika 

perlu 

Untuk menginformasikan hasil tindakan 

yang telah dilakukan 

4. Diagnosis 4 : Risiko infeksi  

a. Tujuan : setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 

jam maka, tingkat infeksi menurun. Dengan kriteria hasil  

1) Nyeri menurun 

2) Bengkak menurun  

3) Kemerahan menurun 

b. Intervensi Keperawatan dan Rasional 

Tabel 2.9 Intervensi risiko infeksi  

Intervensi Keperawatan Rasional 

Pencegahan infeksi  

Observasi 

Monitor tanda dan gejala infeksi local 

dan sistemik  

 

Agar mengetahui tanda dan gejala infeksi  

Teraupetik  

Batasi jumlah pengunjung  

Cuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien dan lingkungan 

pasien 

 

Untuk menghindari penyebaran virus  

Untuk menghindari transimisi virus akibat 

kontak lngsung 
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Edukasi  

Jelaskan tanda dan gejala infeksi  

Ajarkan cara mencuci tangan dengan 

benar 

 

Untuk menjelaskan bagimana tanda dan 

gejala dari infeksi 

Untuk mengedukasi pasien bagaimana cara 

mencuci tangan yang baik dan benar 

Kolaborasi  

Kolaborasi pemberian imunisasi  

Untuk mencegah masuknya virus di dalam 

tubuh  

 

5. Diagnosis 5: Hipotermia  

a. Tujuan : setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 

jam maka, termoregulasi membaik. Dengan kriteria hasil  

1) Suhu tubuh membaik 

2) Pucat menurun 

3) Menggigil menurun 

b. Intervensi Keperawatan dan Rasional 

Tabel 2.10 Intervensi hipotermia  

Intervensi Keperawatan Rasional 

Manajemen hipotermia  

Observasi 

Identifikasi penyebab hipotermia  

 

 

Untuk mengetahui penyebab hipotermia 

Monitor suhu tubuh  Untuk mengetahui suhu tubuh klien 

Monitor tanda dan gejala hipotermia 

 

Untuk mengetahui tanda dan gejala 

hipotermia  

Teraupetik 

Sediakan lingkungan yang hangat 

 

untuk memberi kehangatan pada pasien 

Ganti pakaian danatau linen yang 

basah 

 

Untuk membantu memberikan kehangatan  

Lakukan penghangatan pasif dan 

aktif  

 

Untuk membantu memberikan kehangatan 

serta mengembalikan suhu tubuh kearah 

normal 

Edukasi 

Anjurkan makan/minum hangat 

 

Untuk memberikan rasa nyaman pada 

klien  

2.3. Evidance Based Practice (EBP)  

2.3.1. Pengertian  

Posisi quarter prone, juga dikenal sebagai posisi setengah tengkurap, 

adalah posisi saat tubuh dimiringkan ke satu sisi, lutut ditekuk di bawah 

perut, dan badan menghadap ke bawah  (Maharani, 2019). Ketika diposisikan 
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setengah tengkurap, dahi bayi akan ditopang oleh handuk yang digulung 

untuk memastikan cabang hidung di wajah tidak menyentuh tempat tidur dan 

pipa bergelombang tidak menghalangi jalan napas yang optimal. Selain itu, 

posisi ini memungkinkan lengan bawah untuk beristirahat rata di permukaan 

tempat tidur, memastikan ekstensi dan fleksi leher sedekat mungkin dengan 

keselarasan netral dengan kontur otot fleksor yang tepat (semifleksi/adduksi 

di pinggul dan semifleksi di lutut). (Yin et. al, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Posisi quarter prone  

Posisi ini hanya boleh digunakan dengan bayi berventilasi atau CPAP. 

Alternatif tengkurap dengan quarter prone segera setelah bayi stabil. Pertama 

lenturkan lengan dan kaki paling atas di atas gulungan yang menopang tubuh 

dari bahu ke panggul, lalu posisikan lengan dan kaki lainnya dalam posisi 

ekstensi atau setengah fleksi seperti dalam posisi 'pemulihan', kemudian lutut 

di bawah harus menghadap ke arah yang sama atau dalam posisi netral. Jika 

di ranjang terbuka beri pembatas dengan bedong (Cahs. Health, 2020).  

Posisi quarter prone bermanfaat untuk menstabilkan laju pernapasan 

dan meningkatkan saturasi oksigen. Untuk mengatur bayi pada posisi ini yang 
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harus dilakukan adalah menempatkan gulungan leher kecil di bawah bayi 

untuk mencegah fleksi leher dan sumbatan jalan napas, lalu buat nesting bayi 

dengan menyangga pinggul, lengan paling atas dan badan dengan gulungan 

dan terakhir posisikan lutut dan kaki sejajar netral dengan pinggul 

(Queensland, 2020). 

2.3.2. Patofisiologi EBP  

Bayi yang terlahir premature atau bayi dengan berat badan lahir rendah 

pada umumnya akan mendapatkan alat bantu pernapasan berupa ventilator 

mekanik. Bayi yang terlahir premature atau BBLR ini mengalami kegegalan 

atau tidak mampu untuk bernapas secara mandiri, dengan adanya alat bantu 

ini dapat menjadi pengganti fungsi pompa dada sehingga kebutuhan oksigen 

pada bayi dapat terpenuhi (Alfiyah et al, 2022). 

Pada dasarnya, posisi quarter prone merupakan bentuk dari posisi 

prone sehingga kedua posisi ini memiliki fisiologis yang serupa dalam 

memperbaiki status oksigenasi pasien. Posisi quarter prone secara fisiologis 

mengurangi masalah pernapasan pada bayi prematur seperti tekanan pleura 

yang tidak seimbang, inflasi alveolar, dan gerakan thoracoabdomin yang tidak 

sinkron. Selain itu posisi ini juga meningkatkan volume paru-paru dan 

sebaliknya menghambat atelektasis (Lestari et al, 2018).  

Posis quarter prone ini terbukti mampu meningkatkan kepatenan jalan 

napas. Posisi ini mampu meningkatkan gerakan sinkron rongga dada dan 

perut yang meningkatkan kapasitas residu fungsional (FRC) yang mencegah 

kolaps alveolar. Posisi ini memberikan lebih banyak ruang untuk dorsal yang 

merupakan area non dependen, sehingga meningkatkan ventilasi dan 

komplians paru. Pada saat yang sama, tekanan hidrostatik ke ventral membuat 

lebih banyak aliran darah sehingga mampu meningkatkan oksigenasi ke area 
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ini (Montgomery et al, 2014). Kebutuhan oksigenasi dalam kehidupan 

dijelaskan dalam Al Quran Surah Al An'am ayat 125 :  

دِيهَُۥْأنَْٱلَلُّْْيرُِدِْْفمََن رَهُۥْيشَ رَحْ ْيهَ  مِْْصَد  لََٰ ِس  علَْ ْيضُِلهَُۥْأنَْيرُِدْ ْوَمَنْْۖلِلْ  رَهُۥْيجَ  ْضَي ِقًاْصَد 

لِكَْْْۚٱلسَمَاءِْْٓفىِْيَصَعَدُْْكَأنَمََاْحَرَجًا علَُْْكَذََٰ سَْْٱلَلُّْْيجَ  ج  مِنوُنَْْلَْْٱلَذِينَْْعَلىَْٱلر ِ يؤُ   

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". (Q.S Al-An'am:125( 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keberadaan oksigen berpengaruh 

terhadap proses pernapasan, selain ketersediaan oksigen, tekanan udara di 

suatu kawasan juga sangat berpengaruh terhadap proses pertukaran gas dari 

atmosfer ke dalam tubuh. Al Qur'an memberikan kiasan bagi orang-orang 

yang sesat dari jalan Allah seakan dada mereka sesak lagi sempit. Mengapa 

Allah mengibaratkan mereka dengan orang yang mendaki ke langit? Karena, 

semakin tinggi suatu tempat maka kadar oksigen juga semakin kurang. 

Mereka tidak mampu bernapas dengan baik sehingga dada mereka menjadi 

sesak. Semakin kita bergerak ke atas maka semakin susah kita untuk 

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

semakin kurang. Pada ketinggian, seperti di gunung misalnya, tekanan 

udaranya 30% lebih rendah dari permukaan laut. Hal ini membuat oksigen 

susah masuk ke dalam pernapasan kita karena pergerakan molekulnya lebih 

lambat (Nur & Muammar, 2020). 

2.3.3. Tujuan  

a. Menstabilkan laju pernafasan pada bayi  

b. Meningkatkan saturasi oksigen  

c. Mengoptimalkan ekspansi paru 
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d. Mencegah regurgitasi 

2.3.4. Indikasi  

a. Bayi dengan RDN/RDS 

b. Bayi sesak dengan pneumonia 

c. Bayi prematur 

2.3.5. Kontraindikasi  

Menurut beberapa penelitian, tidak disarankan untuk menempatkan 

bayi dalam posisi setengah tengkurap karena dapat menekan dada mereka jika 

memiliki masalah jantung bawaan (Ginting & Nurhaeni, 2021). 

2.3.6. Prosedur Pemberian dan Rasional  

a. Persiapan alat dan bahan 

1) Selimut  

2) Nesting 

b. Fase orientasi  

1) Mengucap salam 

2) Memperhatikan keadaan pasien 

c. Fase kerja  

1) Mencuci tangan 

2) Menjaga privasi dan menjunjung tinggi standar lingkungan  

3) Membaca Basmalah sebelum melakukan tindakan 

4) Tempatkan bayi pada incubator dengan sushu yang hangat  

5) Badan bayi dimiringkan ke satu sisi, lutut ditekuk di bawah 

perut dan badan bayi menghadap ke bawah  

6) Selanjutnya, gulungan selimut berbentuk guling dimasukkan ke 

dada dan perut bayi  

7) Tempatkan bayi sehingga bayi memeluk guling 
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8) Selanjutnya, sediakan blanket nesting, yang berfungsi sebagai 

fiksasi bagi bagi.  

9) Memastikan bayi nyaman dengan posisi yang diberikan 

10) Mengucapkan hamdalah  

d. Fase terminasi 

Dokumentasikan tindakan dan nilai pada 10 menit, 20 menit, 30 

menit, satu jam, dan dua jam setelah pemberian (Rad et al., 2016) 

e. Dosis Intervensi  

Durasi pemberian dan waktu pemantauan posisi quarter prone 

sangatlah bervariasi, seperti penelitian yang dilakukan Rad et al 

(2020), bayi diatur dalam posisi quarter prone selama dua jam yang 

dipantau setiap 10 menit selama 2 jam dan kemudian dilakukan 

reposisi. Dalam penelitian yang dilakukan Utario et al. (2017) 

dengan pengaturan posisi quarter prone selama tiga jam dengan 

pengukuran saturasi oksigen, respiratory rate, dan heart rate 

dilakukan pada menit ke 30, 45, 60, 75 dan 90. Penelitian lain oleh 

Yin et al. (2016) dan Montgomery et al (2014) yang mengatur bayi 

pada posisi quarter prone dengan masing-masing durasi 4 dan 1 

jam dengan waktu pemantauan setiap 30 menit. 

Berdasarkan beberapa referensi yang telah dijelaskan sebelumnya, 

peneliti memberikan posisi quarter prone pada bayi dan melakukan 

pengukuran respiratory rate pada menit ke 10, menit ke 20, menit 

ke 30, menit ke 60 dan menit ke 120.  
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2.3.7. Kriteria Evaluasi  

a. Respon : Sesak napas berkurang, saturasi dalam rentang normal, , 

retraksi dada berkurang, bayi tidak gelisah dan bayi tampak 

nyaman.  

b. Membantu memberikan penguatan  

c. Menyelesaikan tugas dengan baik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1. Rancangan Studi Kasus  

Penelitian ini merupakan penelitian  studi kasus dengan metode 

pendekatan asuhan keperawatan . Studi kasus, sebagaimana didefinisikan 

oleh Nursalam (2016), adalah penelitian yang terdiri dari evaluasi dengan 

tujuan memberikan gambaran lengkap tentang sejarah, sifat, dan karakteristik 

suatu kasus. Dengan kata lain, studi kasus secara intens dan menyeluruh 

berkonsentrasi pada satu kasus. Pendekatan studi kasus ini melakukan 

penelitian yang sistematis dan mendalam terhadap suatu kondisi atau 

perasaan yang dialami oleh seorang pasien. 

3.2. Subyek Studi Kasus  

Subjek dalam penelitian ini adalah Bayi "M" yang berusia 7 hari 

dengan diagnosis medis RDN dengan jenis kelamin laki-laki. Subjek yang 

digunakan dalam karya tulis ini adalah pasien yang sudah bersedia untuk 

dijadikan sebagai responden atas izin dari orang tua. Subyek juga tidak 

memiliki penyakit jantung bawaan atau kondisi lain yang dapat 

mempengaruhi hasil dari pemberian intervensi yang akan dilakukan.  

3.3. Fokus Studi Kasus  

Studi kasus ini berfokus pada pemberian asuhan keperawatan pada bayi 

yang mengalami RDN dengan masalah pola pernapasan yang tidak efektif 

dengan menggunakan posisi quarter prone sebagai intervensi. 

3.4. Instrument Studi Kasus  

Formulir asuhan keperawatan neonatus, lembar observasi penilaian laju 

pernapasan, dan alat pencatat waktu/jam tangan merupakan instrumen yang 

digunakan dalam studi kasus ini. 
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3.5. Prosedur Pengambilan Data   

3.5.1. Penelusuran literature dan pengajuan tema judul penelitian 

3.5.2. Mengumpulkan data dilakukan dengan observasi pada bayi M dan 

wawancara dengan perawat di ruang NICU RSUP Wahidin  

3.5.3. Penyusunan laporan berdasarkan panduan penulisan karya tulis ilmiah  

3.6. Tempat & Waktu Pengambilan Data  

3.6.1. Tempat : Ruang perawatan NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

3.6.2. Waktu : Pengambilan data pada hari Senin 4 Juli 2022 dan pemberian 

intervensi dilakukan pada tanggal 5-7 Juli 2022  

3.7. Analisa Data dan Penyajian Data  

Bayi. Ny. M lahir di rumah sakit pada tanggal 28 juni 2022 dengan cara 

section ceasar dengan berat badan lahir 1500 gram, pasien dipindahkan ke 

ruang NICU karena sesak. Pada saat pengkajian bayi tampak lemah, tampak 

adanya pernapasan cuping hidung, mukosa bibir tampak kering, tampak 

terpasang OGT dan CPAP, nampak adanya retraksi dada, CRT <3 detik. 

Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu nadi 170x/menit, pernapasan 

62x/menit, SpO2 93%, suhu 37,9˚C dan berat badan saat ini 1500 gram.  

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. Confidentiality (Kerahasiaan)  

Informasi yang diperoleh peneliti hanya digunakan untuk penelitian 

dan tidak dibagikan kepada orang lain. Nama pasien tidak diungkapkan oleh 

peneliti; sebagai gantinya, gunakan inisial sebagai pengganti nama pasien.  
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3.8.2. Justice (Keadilan) 

Peneliti harus menjunjung tinggi nilai transparansi dan keadilan 

dengan kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. Untuk menjunjung tinggi 

keterbukaan, peneliti memberikan penjelasan singkat tentang proses 

penelitian kepada orang tua pasien. Sementara itu, peneliti memastikan bahwa 

subjek penelitian diperlakukan sama sesuai dengan konsep fairness. 

3.8.3. Non Malefecience  

Prinsip ini merupakan tugas perawat untuk tidak membahayakan 

pasien. Pasien dan keluarga memiliki pilihan untuk secara sukarela 

berpartisipasi dalam intervensi yang akan diberikan (posisi quarter prone) 

dengan tidak menimbulkan kerugian atau bahaya.   



 

35 

  

BAB IV 

LAPORAN KASUS  

4.1. Asuhan Keperawatan  

4.4.1. Pengkajian Keperawatan  

Table 4.1 Pengkajian umum NICU 

Pengkajian Bayi M 

Data Umum Data Bayi 

- Inisial : By. Ny. M   

- BB/PB : BBL 1500 gr BBS 1500 gr / PB 39,5 cm  

- Jenis kelamin : Laki-laki  

- Apgar score :  

- Tanggal lahir : 28-06-2022  

Data Orangtua 

- Nama Ibu : Ny. M 

- Umur : 32 tahun 

- Pendidikan : S1 

- Nama Ayah : Tn. R 

- Umur : 33 tahun  

- Pendidikan : S1 

Tabel 4.2 Pengkajian fisik NICU 

Pengkajian Bayi M 

Pengkajian 

Nyeri 

Neonatal/Infant Pain Score (NIPS)  

- Ekspresi wajah : 0 

- Cry : 0 

- Pola nafas : 1 

- Lengan : 0 

- Kaki : 0 

- Score : 1 

- Interpretasi : Skala nyeri ringan (1-3) 

Ballard's 

Score  

- Peninlaian matutitas neuromus kular : 9 

- Penilaian maturitas fisik : 10 

-  Interpretasi : 19 artinya usia gestasi 32 minggu  

Refleks  - Sucking refleks : Ada 

- Grasping refleks : Ada 

- Rooting refleks : Ada 

- Swallowing refleks : Ada 

- Babinski refleks : Ada 

- Refleks moro : Ada 

- Breathing refleks : Ada 

- Eyeblink refleks : Ada 

- Puppilary refleks :  

- Refleks crawling : -  

- Refleks tonic neck : - 

- Refleks tonic labirin : - 

Tonus 

Aktifitas  

Obyektif : 

- Bayi tampak letargie 
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- Bayi tampak menangis lemah   

Kepala/ 

Leher  

Objektif: 

- Frontal anterior : Lunak, datar  

- Sutura sagitalis : Tepat  

- Gambaran wajah : Simetris  

- Molding caput succedanum & chepalohematoma : tidak ada 

Mata  Obyektif : 

- Mata tampak bersih  

-  Dapat membuka secara spontan  

THT  Obyektif : 

- Telinga : Normal  

- Hidung : tampak pernapasan cuping hidung, terpasang alat bantu 

pernapasan CPAP 

Abdomen  Objektif : 

- Lunak, kembung  

- Lingkar perut : 52 cm  

- Liver : tidak teraba  

Thoraks  Obyektif : 

- Simetris : simetris  

- Retraksi dada : ada  

Paru-paru  Obyektif 

- Suara napas sama kiri kanan   

- Bunyi napas di semua lapang paru terdengar  

- Suara napas vesikuler, 62x/menit 

- Spo2 93%  

- Respirasi dibantu dengan CPAP 

Jantung  Obyektif 

- Bunyi normal sinus rythm (NSR) dengan frekuensi 170x/menit  

- Waktu pengisian kapiler <3 detik  

Ekstremitas  Obyektif: 

- Gerakan terbatas  

- Nadi perifer : keras 

- Brachial kanan : keras  

- Brachial kiri : keras  

- Femoral kanan : keras  

- Femoral kiri :  keras  

Umbilikus  Obyektif: 

- Umbilikus normal, mulai mengering 

Genitalia  Obyektif: 

- Laki-laki, normal  

Anus  Obyektif: 

- Paten  

Spina  Obyektif: 

- Normal  

Kulit  Obyektif: 

- Warna kulit : pucat  

- Kulit teraba dingin  

- Tanda lahir :   

Suhu  Obyektif: 

- Lingungan (inkubator) : 32,2˚C 

- Kulit : 37,9˚C 
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Table 4.3 Riwayat Prenatal (ANC) 

Bayi M 

- Jumlah kunjungan : 6 kali  

- Bidan/dokter : dokter  

- Pend. Kesehatan yang didapat : gizi pada ibu hamil  

- HPHT :  

- Kenaikan BB selama hamil : belum ada kenaikan BB  

- Komplikasi obat : tidak ada  

- Obat-obatan yang didapat : Tablet penambah darah  

- Pengobatan yang didapat : tidak ada  

- Riwayat hospitalisasi : Tidak pernah selama hamil  

- Golongan darah ibu hamil: A 

Tabel 4.4 Riwayat Persalinan (Intranatal)  

Bayi M 

- Awal persalinan :nyeri perut sampai belakang  

- Lama persalinan : ± 1 jam  

- Cara melahirkan : Secti Cesaria  

- Komplikasi persalinan : Perdarahan  

- Terapi yang diberikan :  Ibu mengatakan tidak tahu 

• Jenis dan jumlah :  

• Lama pemberian :  

- Jumlah cairan ketuban : Ibu mengatakan tidak tahu  

- Anastesi yang diberikan :Anastesi lokal  

- Ada/tidak mekonium : Ibu mengatakan tidak tahu  

Tabel 4.5 Riwayat Post Natal 

Bayi M 

- Penilaian score down pada bayi  

• Frekuensi napas :  

• Retraksi : Tidak ada retraksi  

• Sianosis : Tidak ada sianosis  

• Air entry : Udara masuk bilateral baik  

• Merintih : Tidak merintih  

• Interpretasi :  

- Usaha nafas :  

- Apgar score menit pertama :  

- Kebutuhan resusitasi : Tidak  

- Kebutuhan nutrisi : ASI  

- Ada trauma lahir :  

- Keluaran urin : Ya  

- BAB pertama : Mekonium  

Table 4.6 Pemeriksaan diagnostic  

Lab Bayi M  

Tanggal 

Pemeriksaan 
Test Hasil Hasil Normal 

1/12/2021 

Hematologi 

WBC 9.0 4.0- 10.0  10^3/uL 

RBC 4.05 4.0-6.0 10^6/uL 
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HGB 14.0 112.0-16.0 gr/dL 

HCT 41 37.0-48.0% 

PLT 200 150-400 10^3/uL  

PCT 0.10 0.150-0.500 

Tabel 4.7 Terapi dan pengobatan 

Terapi & 

Pengobatan 
Bayi M 

 Amikon : 27 mg/36 jam (IV) 

Ampicilin : 50 mg/12 jam (IV) 

Gentamycin : 7 mg/36 jam (IV) 

Coftazidine : 30 mg/KgBB (IV)    
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Table 4.8 Analisa Data  

No Data Etiologi 
Masalah 

Keperawatan 

PASIEN 1 

1. Data Subjektif :  

a. BBL : 1500 gr  

Data Objektif : 

b. BBS 1500 gr 

c. PB : 39,5 cm  

d. Refleks isap : bayi kuat mengisap tetapi 

dalam jangka waktu yang tidak lama  

e. Refleks menelan : bayi menelan baik 

tetapi dalam jangka waktu yang tidak 

lama  

f. Terpasang OGT  

BBLR 

 

Pencernaan  

 

Enzim cerna kurang  

 

Pelvis 

 

Intake tidak adekuat  

 

Defisit nutrisi  

 

 

Defisit Nutrisi  

2. Data Subjektif:  

a. Pasien mengatakan nyeri saat 

berhubungan intim  

b. Pasien mengatakan aktivitas seksual 

berubah  

Data Objektif :  

c. FiO2 : 25%  

d. Pasien bernafas dibantu CPAP 

e. Tampak pernapsan cuping hidung  

f. Tampak retraksi dada 

g. Bunyi nafas vesikuler, frekuensi 

62x/menit  

h. Spo2 : 93%  

BBLR 

 

Alveolus kolaps 

 

Peningkatan usaha napas  

 

Ventilasi berkurang  

 

Takipnea  

 

Pola nafas tidak efektif  

 

Pola Nafas 

Tidak Efektif  

3. Data Subjektif : 

a. BBL : 1500gr 

Data Objektif:  

b. Pasien terinkubator  

c. BBS : 1500 gr 

d. Suhu kulit  : 37,9˚C 

e. Suhu inkubator : 32,2˚C 

BBLR 

 

Termoregulasi  

 

Peningkatan kehilangan 

panas tubuh  

 

Resiko termoregulasi tidak 

efektif  

Resiko 

termoregulasi 

tidak efektif  
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4.4.2. Diagnosa Keperawatan  

Table 4.9 Diagnosa Keperawatan  

1 Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dibuktikan 

dengan:  

Data Subjektif:  

Data Objektif :  

a. FiO2 : 25%  

b. Pasien bernafas dibantu CPAP 

c. Tampak pernapsan cuping hidung  

d. Tampak retraksi dada 

e. Bunyi nafas vesikuler, frekuensi 62x/menit 

f. Spo2 : 93%  

2 Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme dibuktikan 

dengan :  

Data Subjektif :  

a. BBL : 1500 gr  

Data Objektif : 

b. BBS 1500 gr 

c. PB : 39,5 cm  

d. Refleks isap : bayi kuat mengisap tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama  

e. Refleks menelan : bayi menelan baik tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama  

f. Terpasang OGT  

3 Risiko termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan faktor risiko berat badan 

ekstrim dibuktikan dengan :  

Data Objektif:  

a. Pasien terinkubator  

b. BBS : 1500 gr 

c. Suhu kulit  : 37,9˚C 

d. Suhu inkubator : 32,2˚C 
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4.4.3. Intervensi Keperawatan  

Tabel 4.10 Intervensi Keperawatan  

No. Diagnosis Keperawatan Luaran 
Intervensi 

Intervensi Keperawatan Rasional  

1. Pola nafas tidak efektif 

berhubungan dengan 

hambatan upaya nafas 

dibuktikan dengan:  

Data Subjektif:  

Data Objektif :  

g. FiO2 : 25%  

h. Pasien bernafas dibantu 

CPAP 

i. Tampak pernapsan cuping 

hidung  

j. Tampak retraksi dada 

k. Bunyi nafas vesikuler, 

frekuensi 62x/menit 

l. Spo2 : 93%  

Setelah dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, diharapkan 

pola nafas membaik dengan 
Kriteria hasil: 

a. Frekuensi nafas membaik 

dari kriteria 1 (memburuk) 

ke kriteria 5 (membaik)  

b. Penggunaan otot bantu 

napas menurun dari 

kriteria 1 (meningkat( ke 

kriteria 5 (menurun)  

c. Pernapasan cuping hidung 

menurun dari kriteria 1 

(meningkat) ke kriteria 5 
(menurun) 

Pemantauan Respirasi  

Observasi  

a. Monitor frekuensi, irama, kedalaman 
dan upaya napas  

b. Monitor saturasi oksigen  

Teraupetik  
c. Atur interval pemantauan respirasi 

sesuai kebutuhan  

d. Atur posisi quarter prone (EBP)  

e. Dokumentasikan hasil pemantauan  

Edukasi  
f. Jelaskan tujuan dan prosedur 

pemberian posisi quarter prone  

g. Informasikan hasil pemantauan   

 

Observasi 

a. Mengetahui perubahan pola pernafasan 
pasien  

b. Mengetahui adanya sumbatan pada jalan 

nafas  

Teraupetik  

c. Menilai kondisi pasien yang membutuhkan 

pemantauan lebih sering  

d. Mengurangi sesak dan memberi kenyamanan  

e. Mengevaluasi hasil perawatan dan sebagai 

tanggung gugat perawat.  

Edukasi  

f. Edukasi kepada keluarga atas tindakan yang 
akan dilakukan pada bayinya.  

g. Memfasilitasi keluarga tentang kondisi 

bayinya  

2. Defisit nutrisi berhubungan 

dengan peningkatan 

kebutuhan metabolisme 

dibuktikan dengan :  

Data Subjektif :  

g. BBL : 1500 gr  

Data Objektif : 

h. BBS 1500 gr 

i. PB : 39,5 cm  

j. Refleks isap : bayi kuat 

Setelah dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, diharapkan 

termoregulasi neonates 

membaik dengan kriteria hasil: 

a. Suhu tubuh menurun  

b. Suhu kulit menu run  

c. Frekuensi nadi membaik  

Regulasi Temperatur  

Observasi 

a. Monitor suhu bayi sampai stabil 

(36,4-37,5˚C)  

b. Monitor tekanan darah,  frekuensi 

pernapasan dan nadi  

Terapeutik 
c. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi 

yang adekuat  

d. Atur suhu inkubator sesuai kebutuhan  

 

Observasi 

a. Mengetahui perubahan suhu tubuh bayi  

b. Mengetahui perubahan tanda vital selama 

periode hipertermi  

Terapeutik 
c. Mencegah terjadinya dehidrasi dan 

mencegah memperburuk kondisi bayi  

d. Pengaturan sushu lingkungan dapat 

membantu mempertahankan regulasi 
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mengisap tetapi dalam 

jangka waktu yang tidak 

lama  

k. Refleks menelan : bayi 

menelan baik tetapi dalam 

jangka waktu yang tidak 

lama  

l. Terpasang OGT  

Kolaborasi 
e. Kolaborasi pemberian antipiretik bila 

perlu.  

temperatur bayi   

Edukasi 
e. Membantu menurunkan demam bayi  

3. Risiko termoregulasi tidak 

efektif berhubungan dengan 

faktor risiko berat badan 

ekstrim dibuktikan dengan :  

Data Objektif:  

e. Pasien terinkubator  

f. BBS : 1500 gr 

g. Suhu kulit  : 37,9˚C 

h. Suhu inkubator : 32,2˚C 

Setelah dilakukan intervensi 
selama 3x24 jam, diharapkan 

status nutrisi membaik dengan 

kriteria hasil: 

a. Porsi yang dihabiskan 

meningkat (volume susu 50 

cc)  

b. Berat badan membaik 

dengan kenaikan 10-20 

gram/hari  

c. Frekuensi minum membaik  

Manajemen Nutrisi 

Observasi 

a. Identifikasi status nutrisi  

b. Monitor asupan makanan  

c. Monitor berat badaan  

Terapeutik 
d. Lakukan oral hygiene sebelum makan, 

jika perlu  

e. Sajikan makanan secara menarik dan 

sushu yang sesuai  

f. Berikan suplemen makanan, jika perlu  

 

Observasi  

a. Untuk mengetahui status nutrisi bayi  

b. Mengetahui asupan minuman bayi  

c. Mengetahui berat badan normal bayi  

Terapeutik  

d. Mulut lebih bersih dan nyaman sebelum 

makan  

e. Bayi lebih nyaman dan lahap minum susu  

f. Bayi memiliki kemauan untuk minum susu  
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4.4.4. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan  

Tabel 4.11  Implementasi dan Evaluasi Keperawatan  

Hari/ 

Tanggal 
DIAGNOSIS IMPLEMENTASI EVALUASI 

Selasa, 5 Juli 

2022 

1 (Pola nafas 

tidak efektif) 
Pemantauan Respirasi  

Observasi  

1. Memonitor frekuensi, irama, kedalam dan upaya nafas  

Hasil: Frekuensi 64x/menit, irama teratur upaya nafas masih 

dibantu ventilator  

2. Memonitor saturasi oksigen  

Hasil: Saturasi oksigen 94%    

Teraupetik  
3. Mengatur posisi quarter prone (EBP)  

Hasil : Bayi tampak nyaman dengan posisi quarter prone  

4. Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kebutuhan  

Hasil: observasi dilakukan per 30 menit  
5. Mendokumentasikan hasil pemantauan  

Hasil: Hasil pemantauan ditulis dalam flow sheet monitoring 24  

Edukasi  
6. Menginformasikan hasil pemantauan  

Hasil: Hasil pemantauan diinformasikan pada keluarga  

Kolaborasi 
7. Kolaborasi pemberian oksigen tambahan  

Hasil: Terpasang CPAP 7 liter/menit  

S: - 

O: Keadaan umum lemah, pernapasan bayi tampak cepat, 

masih ada napas cuping hidung, terpasang CPAP 7 

liter/menit, pernafasan 53x/menit, nadi 150x/menit, 

Spo2 97% 

A: Masalah pola nafas tidak efektif  belum teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan 

Pemantauan respirasi : 

1. Monitor frekuensi, irama, upaya nafas  

2. Monitor saturasi oksigen  

3. Atur posisi quarter prone 

4. Atur interval pemantauan  
5. Dokumentasikan hasil pemantau an 

6. Informasikan hasil pemantauan   

Selasa, 5 Juli 

2022 

2 (Termoregu 

lasi tidak efektif) 
Regulasi Temperatur  

Observasi 

1. Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,4-37,5˚C)  

Hasil: Suhu kulit 37,0˚C 
2. Memonitor tekanan darah,  frekuensi pernapasan & nadi 

Hasil: Nadi 167x/menit, pernapasan 54x/menit   

Terapeutik 

S: -  

O: Tubuh bayi teraba hangat, suhu inkubator 32,2˚C, 

suhu kulit 37,1˚C, nadi 150x/menit  

A: Masalah risiko termoregulasi tidak efektif belum 
teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan 

Regulasi Temperatur  



 

44 

  

3. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat 

Hasil:  Bayi terpasang cairan asering dan pemberian ASI 12 x 4 

cc/hari  

4. Mengatur suhu inkubator sesuai kebutuhan  

Hasil: Suhu inkubator 32,2˚C   

1. Monitor suhu tubuh bayi  

2. Monitor tekanan darah, frekuensi pernapasan dan 

nadi  

3. Tingkatkan asupan nutrisi adekuat  

4. Atur suhu inkubator sesuai kebutuhan  

5. Kolaborasi pemberian antipiretik  

Selasa, 5 Juli 

2022 

3 (Defisit nutrisi) Manajemen Nutrisi  

Observasi 

1. Mengidentifikasi status nutrisi   

Hasil: Nutrisi bayi kurang baik  

2. Memonitor asupan makanan  

Hasil: Bayi minum ASI  

3. Memonitor berat badan  
Hasil: BBS 1500 gr  

Terapeutik 

4. Memberikan makanan kepada bayi  

Hasil: Bayi diberikan ASI melalui OGT 12 x 4 cc 

Edukasi 

5. Mengubah posisi bayi  

Hasil: Bayi diatur posisi supine dan quarter peone   

S :-  

O: Bayi terpasang OGT, BBS : 1500 gr, nadi : 

150x/menit, suhu 37,1˚C 

A : Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

1. Identifikasi status nutrisi  

2. Monitor asupan makanan  
3. Monitor berat badan  

4. Berikan makanan  

Rabu, 6 Juli 

2022  

1 (Pola nafas 

tidak efektif) 
Pemantauan Respirasi  

Observasi  

1. Memonitor frekuensi, irama, kedalam dan upaya nafas  

Hasil: Frekuensi 59x/menit, irama teratur upaya nafas masih 

dibantu ventilator  
2. Memonitor saturasi oksigen  

Hasil: Saturasi oksigen 93%    

Teraupetik  
3. Mengatur posisi quarter prone (EBP)  

Hasil : Bayi tampak nyaman setelah diatur posisi quarter prone  

4. Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kebutuhan  

Hasil: observasi dilakukan per 30 menit  

5. Mendokumentasikan hasil pemantauan  

Hasil: Hasil pemantauan ditulis dalam flow sheet monitoring 24 j  

S: - 

O: Keadaan umum lemah, napas bayi tampak cepat, 

napas cuping hidung masih ada, terpasang CPAP 7 

liter/menit, pernafasan : 50x/menit, nadi : 141x/menit, 

Spo2 : 95%  
A: Masalah pola nafas tidak efektif  belum teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan 

Pemantauan respirasi : 

1. Monitor frekuensi, irama, upaya nafas  

2. Monitor saturasi oksigen  

3. Atur posisi quarter prone 

4. Atur interval pemantauan  

5. Dokumentasikan hasil pemantau an 

6. Informasikan hasil pemantauan   
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Edukasi  
6. Menginformasikan hasil pemantauan  

Hasil: Hasil pemantauan diinformasikan pada keluarga  

Kolaborasi 
7. Kolaborasi pemberian oksigen tambahan  

Hasil: Terpasang CPAP 7 liter/menit  

Rabu, 6 Juli 

2022 

2 (Termoregu 

lasi tidak efektif)  
Regulasi Temperatur  

Observasi 

1. Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,4-37,5˚C)  

Hasil: Suhu kulit 37,1˚C 

2. Memonitor tekanan darah,  frekuensi pernapasan & nadi 

Hasil: Nadi 158x/menit, pernapasan 59x/menit   

Terapeutik 
3. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat 

Hasil:  Bayi terpasang cairan Nacl 3% dan pemberian ASI 12 x 4 

cc/hari  

4. Mengatur suhu inkubator sesuai kebutuhan  

Hasil: Suhu inkubator 32,2˚C   

S: -  

O: Tubuh bayi teraba hangat, suhu inkubator 32,2˚C, 

suhu kulit 36,8˚C, nadi 141x/menit  

A: Masalah risiko termoregulasi tidak efektif belum 

teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan 

Regulasi Temperatur  
1. Monitor suhu tubuh bayi  

2. Monitor tekanan darah, frekuensi pernapasan dan 

nadi  

3. Tingkatkan asupan nutrisi adekuat  

4. Atur suhu inkubator sesuai kebutuhan  

5. Kolaborasi pemberian antipiretik  

Rabu, 6 Juli 

2022 

3 (Defisit nutrisi) Manajemen Nutrisi  

Observasi 

1. Mengidentifikasi status nutrisi   

Hasil: Nutrisi bayi kurang baik  

2. Memonitor asupan makanan  

Hasil: Bayi minum ASI  
3. Memonitor berat badan  

Hasil: BBS 1500 gr  

Terapeutik 

4. Memberikan makanan kepada bayi  

Hasil: Bayi diberikan ASI melalui OGT 12 x 4 cc 

Edukasi 

5. Mengubah posisi bayi  

Hasil: Bayi diatur posisi supine dan quarter peone   

S :-  

O: Bayi terpasang OGT, BBS : 1500 gr, nadi : 

141x/menit, suhu 36,8˚C 

A : Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

1. Identifikasi status nutrisi  
2. Monitor asupan makanan  

3. Monitor berat badan  

4. Berikan makanan  

Kamis, 7 Juli 1 (Pola nafas Pemantauan Respirasi  S: - 
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2022 tidak efektif) Observasi  

1. Memonitor frekuensi, irama, kedalam dan upaya nafas  

Hasil: Frekuensi 51x/menit, irama teratur upaya nafas masih 

dibantu ventilator  

2. Memonitor saturasi oksigen  

Hasil: Saturasi oksigen 95%    

Teraupetik  
3. Mengatur posisi quarter prone (EBP)  

Hasil : Bayi tampak nyaman setelah diatur posisi quarter prone  

4. Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kebutuhan  

Hasil: observasi dilakukan per 30 menit  

5. Mendokumentasikan hasil pemantauan  
Hasil: Hasil pemantauan ditulis dalam flow sheet monitoring 24  

Edukasi  
6. Menginformasikan hasil pemantauan  

Hasil: Hasil pemantauan diinformasikan pada keluarga  

Kolaborasi 
7. Kolaborasi pemberian oksigen tambahan  

Hasil: Terpasang CPAP 7 liter/menit  

O: Keadaan umum lemah, pernapasan bayi tampak 

teratur, pernapasan cuping hidung sudah berkurang, 

terpasang CPAP 7 liter/menit, nadi : 156x/menit, 

pernafasan : 44x/menit, Spo2 : 96%  

A: Masalah pola nafas tidak efektif  belum teratasi 

P: Intervensi dilanjutkan 

Pemantauan respirasi : 

1. Monitor frekuensi, irama, upaya nafas  

2. Monitor saturasi oksigen  

3. Atur posis quarter prone  

4. Atur interval pemantauan  

5. Dokumentasikan hasil pemantau an 
6. Informasikan hasil pemantauan   

Kamis, 7 Juli 

2022 

2 (Termoregu 

lasi tidak efektif)  
Regulasi Temperatur  

Observasi 

1. Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,4-37,5˚C)  

Hasil: Suhu kulit 36,2 ˚C 

2. Memonitor tekanan darah,  frekuensi pernapasan & nadi 
Hasil: Nadi 173x/menit, pernapasan 51x/menit   

Terapeutik 
3. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat 

Hasil:  Bayi terpasang cairan asering dan pemberian ASI 12 x 4 

cc/hari  

4. Mengatur suhu inkubator sesuai kebutuhan  

Hasil: Suhu inkubator 32,2˚C   

S: -  

O: Tubuh bayi teraba hangat, suhu inkubator 32,2˚C, 

suhu kulit 36,7˚C, nadi 156x/menit  

A: Masalah risiko termoregulasi tidak efektif teratasi  

P: Intervensi dipertahan kan  
Regulasi Temperatur  

1. Monitor suhu tubuh bayi  

2. Monitor tekanan darah, frekuensi pernapasan dan 

nadi  

3. Tingkatkan asupan nutrisi adekuat  

4. Atur suhu inkubator sesuai kebutuhan  

5. Kolaborasi pemberian antipiretik  

Kamis, 7 Juli 

2022 

3 (Defisit nutrisi) Manajemen Nutrisi  

Observasi 

1. Mengidentifikasi status nutrisi   

S :-  

O: Bayi terpasang OGT, BBS : 1500 gr, nadi : 

156x/menit, suhu 36,7˚C 
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Hasil: Nutrisi bayi kurang baik  

2. Memonitor asupan makanan  

Hasil: Bayi minum ASI  

3. Memonitor berat badan  

Hasil: BBS 1500 gr  

Terapeutik 

4. Memberikan makanan kepada bayi  

Hasil: Bayi diberikan ASI melalui OGT 12 x 4 cc 

Edukasi 

5. Mengubah posisi bayi  

Hasil: Bayi diatur posisi supine dan quarter peone   

A : Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

1. Identifikasi status nutrisi  

2. Monitor asupan makanan  

3. Monitor berat badan  

4. Berikan makanan  

Table 4.12 Evaluasi pemberian posisi quarter prone 

Waktu pelaksanaan intervensi Selasa, 5/7/2022 Rabu, 6/7/2022 Kamis, 7/7/2022 

Sebelum pemberian posisi quarter prone 64x/menit 59x/menit 51x/menit 

10 menit setelah pemberian posisi quarter prone 61x/menit 55x/menit 50x/menit 

20 menit setelah pemberian posisi quarter prone 58x/menit 54x/menit 47x/menit 

30 menit setelah pemberian posisi quarter prone 55x/menit 50x/menit 46x/menit 

60 menit setelah pemberian posisi quarter prone 52x/menit 49x/menit 44x/menit 

90 menit setelah pemberian posisi quarter prone 51x/meni 47x/meni 42x/meni 

120 menit setelah pemberian posisi quarter prone 50x/menit 46x/menit 43x/menit 
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BAB V  

PEMBAHASAN  

1.1. Analisis Asuhan Keperawatan  

1.1.1. Analisis Pengkajian Keperawatan  

Asesmen adalah proses pengumpulan data dan informasi baik subyektif 

maupun obyektif, seperti wawancara dengan pasien dan keluarga, 

pemeriksaan tanda vital dan fisik, serta penelaahan informasi riwayat pasien 

dalam buku  rekam  medis. Selain mengumpulkan data aktual, perawat juga 

mengumpulkan kekuatan yaitu mengidentifikasi peluang dan risiko promosi 

kesehatan yaitu mencegah penyakit atau potensi masalah yang dapat ditunda 

(Nurarif, 2015). Evaluasi keperawatan individu dilakukan dengan penekanan 

pada pemeriksaan fisik dan keluhan pasien. Keluhan pasien dinilai melalui 

wawancara, sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan melalui inspeksi, palpasi, 

perkusi, dan auskultasi (Teli, 2018). 

Pengkajian dilakukan pada tanggal 4 Juli 2022, pada bayi M ditemukan 

bayi tampak lemah, tampak adanya pernapasan cuping hidung, mukosa bibir 

tampak kering, tampak terpasang OGT dan CPAP dengan flow 8 liter per 

menit, nampak adanya retraksi dada, CRT <3 detik dan tampak terpasang 

terapi Asering di ekstremitas kanan atas. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital 

yaitu nadi 170x/menit, pernapasan 62x/menit, SpO2 93%, suhu 37,9˚C dan 

berat badan saat ini 1500 gram.  

Berdasarkan analisis peniliti terhadap hasil pengkajian, tanda dan 

gejala yang ada pada bayi M telah sesuai dengan yang dijelaskan oleh 

Idayanti et al (2022) yang menyebutkan manifestasi klinik dari RDN adalah 

pernapasan cepat atau dispnea, frekuensi pernapasan lebih dari 60x/menit, 

adanya retraksi interkosta, terdapat sianosis, terdapat suara napas tambahan 
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dan terjadi takikardi dengan nadi lebih dari 160x/menit.  Menurut analisis 

peneliti, salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebab pasien mengalami 

RDN adalah pasien lahir dengan berat badan rendah, dimana pasien lahir 

dengan berat badan 1500 gram hal tersebut sesuai dengan teori yang 

dijelaskan dalam buku Idayanti et,al (2022) bahwa bayi yang lahir dengan 

berat badan kurang dari 2500 gr seringkali cenderung berisiko mengalami 

RDN dikarenakan kondisi paru-paru yang tidak mampu memproduksi 

surfaktan untuk memenuhi kebutuhan.  

Selanjutnya pada pengkajian sistem integument, ditemukan bahwa 

pada bayi M tubuhnya teraba hangat dan memiliki suhu tubuh di atas normal, 

yaitu 37,9˚C dan. Menurut  pendapat peneliti kondisi pasien sesuai dengan 

teori Surasmi dalam Setiyawan et,al (2019) bahwa ketidakstabilan suhu pada 

BBLR terjadi karena cadangan lemak di bawah kulit tipis, pusat pengatur 

panas di otak belum matang, rasio luas permukaan terhadap berat badan yang 

besar dan produksi panas berkurang akibat lemak coklat yang tidak memadai 

serta ketidakmampuan  untuk  menggigil.  

Pada pengkajian nutrisi sendiri, ditemukan data BBL 1500 gram dan 

BBS 1500 gram, pasien terpasang OGT, refleks isap bayi ada namun tidak 

bertahan lama, reflex menelan bayi ada namun tidak lama juga. Menurut 

peniliti, kondisi tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Santoso (2022) 

bahwa bayi dengan BBLR atau BBLSR belum mampu menyerap nutrisi 

dengan baik, metabolisme yang belum matang dan jalur penyerapan yang 

belum sempurna.  

Sehingga menurut beberapa penelitian, kesimpulan peneliti mengenai 

keluhan subyektif dan obyektif yang terjadi pada pasien RDN sesuai dengan 
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teori dan fakta. Kesimpulan yang didapat dari data pengkajian pada pasien 

hampir keseluruhan sesuai dengan teori.  

1.1.2. Analisis Diagnosis Keperawatan  

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon klien 

terhadap proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung maupun 

masalah kesehatan aktual maupun potensial (PPNI, 2017). 

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 3 diagnosis 

keperawatan yang ditegakkan pada pasien, yaitu pola nafas tidak efektif 

berhubungan dengan hambatan upaya nafas, defscit nutrisi berhubungan 

dengan peningkatan kebutuhan metabolisme dan resiko termoregulasi tidak 

efektif berhubungan dengan peningkatan kebutuhan oksigen  

1. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas 

Kedua pasien mengalami distress pernapasan dengan masalah utama 

pola nafas tidak efektif. Pada pasien dengan RDN sesak nafas 

merupakan penciri utama. Hal ini terjadi karena kondisi paru-paru 

yang belum matang khususnya sistem sintesis surfaktan. Surfaktan ini 

berfungsi melapisi permukaan alveolar untuk menurunkan tegangan 

permukaan dan untuk mencegah kolaps alveolar.  

Diagnosis keperawatan yang ditegakkan oleh peneliti adalah pola 

nafas tidak. Hal ini sejalan dengan pendapat Alfiyah et.al (2022) 

bahwa masalah yang sering timbul pada pasien dengan RDN adalah 

gangguan pernafasan, gejalanya berupa sesak nafas dengan frekuensi 

pernafasan lebih dari 60 kali permenit, adanya sianosis, sering kali 

terdengar suara rintihan dan pada saat inspirasi ditemukan kelainan 

otot-otot pernapasan. Menurut analisis peniliti terdapat kesesuaian 

antara teori dan studi kasus, dimana diagnosis keperawatan pada 
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pasien adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan 

upaya napas.  

2. Risiko termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan peningkatan 

kebutuhan oksigen 

Dalam buku SDKI (2017) pada diagnosis keperawatan termoregulasi 

tidak efektif, tanda dan gejala dari data objektif yaitu kulit teraba 

dingin/hangat, menggigil, suhu tubuh fluktuatif, piloereksi, pengisian 

kapiler>3 detik, pucat, frekuensi napas meningkat, takikardi, kejang, 

kulit kemerahan dan dasar kuku sianotik. Berdasarkan data pengkajian 

ditemukan tubuh pasien teraba hangat, suhu tubuh diatas rentang nilai 

normal (36,5˚C-37,5˚C) dan tidak teratur.  

Menurut analisis peneliti, penegakan masalah pada studi kasus dan 

teori telah sesuai.  

3. Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan 

metabolisme 

Defisit nutrisi yang terjadi pada pasien disebabkan berat badan bayi 

saat lahir 1500 gr dan termasuk berat badan lahir rendah (BBLR). 

Bayi dengan BBLR mempunyai kemampuan penyediaan nutrisi yang 

terbatas, metabolisme yang belum matang, jalur penyerapan yang 

belum sempurna dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 

belum matangnya proses perkembangan fungsi oromotor sehingga 

berisiko terjadinya kekurangan gizi (Santoso, 2022) 

Menurut analisis peneliti terdapat kesesuaian antara teori dan kondisi 

pasien studi kasus ini, dimana pasien masih berusia 7 hari lahir dengan 

dengan 1500 gr dan BBS 1500 gr.  
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1.1.3. Analisis Intervensi Keperawatan  

Perencanaan keperawatan pada pasien disusun menggunakan buku 

Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan Standar Luaran Keperawatan 

Indonesia dimana perencanaan ini baru dapat disusun apabila data yang telah 

terkumpul sudah dianalisis dan diprioritaskan. Perencanaan ini dibuat untuk 

mengatasi permasalahan pasien dengan tahap tindakan dimulai dari observasi, 

terapeutik, edukasi, dan kolaborasi.  

Berdasarkan buku SIKI (2018) intervensi yang dapat dilakukan pada 

pasien dengan diagnosis keperawatan pola nafas tidak efektif yaitu 

pemantauan respirasi. Tujuan pemberian asuhan keperawatan berdasarkan 

SLKI (2018) diharapkan masalah pola nafas tidak efektif dapat teratasi 

dengan kriteria hasil ventilasi semenit meningkat, tekanan isnpirasi 

meningkat, tekanan ekspirasi meningkat, penggunaan oto bantu pernapasan 

menurun dan frekuensi pernapasan membaik.   

Selanjutnya, untuk intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosis 

keperawatan termoregulasi tidak efektif berdasarkan buku SIKI (2018) adalah 

manajemen termoregulasi. Tujuan pemberian asuhan keperawatan 

berdasarkan SLKI (2018) yaitu diharapkan masalah termoregulasi tidak 

efektif teratasi dan termoregulasi neonates menurun dengan kriteria hasil suhu 

tubuh menurun, suhu kulit menurun dan frekuensi nadi menurun.  

Diagnosis defisit nutrisi yang terjadi pada pasien dapat diberikan 

intervensi (SIKI, 2018) dengan manajemen nutrisi. Tujuan pemberian 

intervensi manajemen nutrisi ini (SLKI, 2018) diharapkan status nutrisi bayi 

dapat membaik dengan kriteria hasil porsi yang dihabiskan meningkat, berat 

badan membaik dan frekuensi minum membaik.  
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1.1.4. Analisis Implementasi Keperawatan   

Pelaksanaan tindakan keperawatan selama tiga hari perawatan, tanggal 

5-7 Juli 2022 diruang perawatan NICU RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun 

berdasarkan SIKI dan SLKI. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun dan sesuai dengan masalah keperawatan yang 

ditemukan pada saat pengkajian.  

Mengikut dari perencanaan yang telah dibuat, peneliti melakukan 

tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah pola napas tidak efektif 

berupa pemantauan respirasi dengan penambahan intervensi EBP, yaitu 

pengaturan posisi quarter prone. Implementasi dilakukan dengan memonitor 

frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas, memonitor saturasi oksigen, 

mengatur posisi quarter prone, mengatur interval pemantauan respirasi sesuai 

kebutuhan, mendokumentasikan  dan menginformasikan hasil pemantauan, 

serta melakukan kolaborasi pemberian oksigen tambahan.  

Observasi pada hari pertama nampak penggunaan otot bantu napas, 

terdapat retraksi dinding, frekuensi pernapasan 64x/menit dan saturasi 

oksigen 94%. Pasien kemudian diatur dalam posisi quarter prone selama dua 

jam dan dilakukan perhitungan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan 

pasien dihitung pada menit ke 10, menit ke 20, menit ke 30, menit ke 60 dan 

menit ke 120 setelah pemberian posisi quarter prone.  

Durasi pemberian dan waktu pemantauan posisi quarter prone 

sangatlah bervariasi, seperti penelitian yang dilakukan Rad et al (2020), bayi 

diatur dalam posisi quarter prone selama dua jam yang dipantau setiap 10 

menit selama dan kemudian dilakukan reposisi. Dalam penelitian yang 

dilakukan Utario et al. (2017) dengan pengaturan posisi quarter prone selama 
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tiga jam dengan pengukuran saturasi oksigen, respiratory rate, dan heart rate 

dilakukan pada menit ke 30, 45, 60, 75 dan 90. Penelitian lain oleh Yin et al. 

(2016) dan Montgomery et al (2014) yang mengatur bayi pada posisi quarter 

prone dengan masing-masing durasi 4 dan 1 jam dengan waktu pemantauan 

setiap 30 menit.  

Pada hari kedua, frekuensi pernapasan bayi M sebelum diberikan 

intervensi 59x/menit, lalu pasien diatur dalam posisi quarter prone. 10 menit 

setelah diberikan intervensi fekuensi napas 55x/ menit, 20 menit setelah 

intervensi frekuensi napas 54x/ menit, 30 menit setelah intervensi frekuensi 

napas 50x/ menit, 1 jam setelah pemberian intervensi frekuensi napas 49/ 

menit dan 2 jam setelah pemberian frekuensi menurun menjadi 46x/menit.  

Pada hari ketiga, frekuensi pernapasan bayi M sebelum diberikan 

intervensi 51x/menit, lalu pasien diatur dalam posisi quarter prone. 10 menit 

setelah diberikan intervensi fekuensi napas 50x/ menit, 20 menit setelah 

intervensi frekuensi napas 48x/ menit, 30 menit setelah intervensi frekuensi 

napas 47x/ menit, 1 jam setelah pemberian intervensi frekuensi napas 45x/ 

menit dan 2 jam setelah pemberian frekuensi menurun menjadi 43x/menit.  

Untuk diagnosis termoregulasi tidak efektif diberikan intervensi 

manajemen termoregulasi sesuai buku SIKI selama 3x24 jam mulai dari 

memonitor suhu bayi sampai stabil, memonitor tekanan darah,  frekuensi 

pernapasan & nadi, meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat, 

mengatur suhu inkubator sesuai kebutuhan dan melakukan kolaborasi 

pemberian antipiretik bila perlu.  

Pemberian intervensi selama 3 hari menunjukkan adanya perubahan 

pada suhu tubuh pasien namun masih bersifat fluktuatif. Bayi mempunyai 

mekanisme sendiri dalam merespon ketidakstabilan suhu tubuh, yaitu 
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jaringan lemak baik lemak putih ataupun lemak coklat. Kedua lemak ini 

berfungsi untuk membantu mengatur suhu tubuh bayi baik dengan kondisi 

hipotermi ataupun hipertermi (Maisyaroh, 2021).  

Kemudian tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi 

masalah keperawatan deficit nutrisi yaitu mengidentifikasi status nutrisi, 

memonitor asupan makanan, memonitor berat badan, memberikan makanan 

kepada bayi dan mengubah posisi bayi. Asupan yang diberikan pada pasien 

berupa ASI 12 x 4 cc/ hari.  

1.1.5. Analisis Evaluasi Keperawatan   

Memberi pasien posisi tengkurap selama 3x24 jam terbukti dapat 

mengurangi frekuensi pernapasan, sesak, meningkatkan saturasi oksigen, 

memberikan efek nyaman pada bayi, membuat pola pernapasan tampak lebih 

stabil, dan membantu bayi tidur nyenyak. Berdasarkan temuan analisis 

peneliti evaluasi intervensi selama tiga hari, terjadi penurunan frekuensi 

pernafasan pada bayi RDN yang mengalami sesak nafas saat diletakkan pada 

posisi quarter prone.  

1.2. Analisis Intervensi EBPN  

Dalam kasus pasien RDS dengan masalah pola nafas tidak efektif 

tindakan utama yang diberikan untuk menunjang kelangsungan hidup bayi 

adalah dengan pemberian terapi oksigen (NHS, 2018). Pemberian terapi 

oksigen dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satu metode pemberian 

terapi oksigen adalah dengan menggunakan continuous positive airway 

pressure (CPAP). Penggunaan CPAP dapat meningkatkan kepatenan paru-

paru dan mestabilkan dinding dada, juga dapat meningkatkan sinkronisasi 

thoracoabdominal, mengurangi resistensi saluran pernapasan, meningkatkan 
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fungsi diafragma, menjaga suplai surfaktan, mencegah atelektasis, dan 

menurunkan risiko displasia bronkopulmonalis (Queensland, 2020).  

Selain pemberian terapi oksigen, dilakukan pula beberapa tindakan 

keperawatan lainnya salah satunya dengan pengaturan posisi. Pengaturan 

posisi bayi adalah manuver terapeutik yang sederhana dan aman untuk 

diterapkan dengan manfaat yang cepat terlihat (Jagadeeswari & Sonita, 2020). 

Pengaturan posisi yang dilakukan adalah quarter prone atau posisi 

seperempat pronasi. Beberapa penelitian kini menunjukkan bahwa pengaturan 

posisi ini dapat digunakan untuk membantu mengurangi sesak pada bayi. 

Dalam mengatasi masalah pola nafas tidak efektif pada kasus, diberikan 

intervensi pengaturan posisi quarter prone pada pasien untuk melihat 

pengaruh dari quarter prone terhadap frekuensi pernpasan pasien.  

Pelaksanaan intervensi yang dilakukan selama 3x24 jam menunjukkan 

adanya perbedaan pengaruh posisi quarter prone terhadap frekuensi 

pernafasan. Setelah pengaturan  posisi quarter prone menunjukkan adanya 

pengurangan sesak dengan kriteria hasil frekuensi napas membaik, 

penggunaan otot bantu menurun, saturasi oksigen meningkat. Posisi ini 

menurunkan kompresi paru oleh jantung sehingga meningkatkan ventilasi 

pada lapang paru dan mengurangi risiko terjadinya apnea.  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yin et al. 

(2016) yang melihat pengaruh posisi supinasi, lateral dan semi prone terhadap 

frekuensi pernapasan bayi, yang menunjukkan bayi yang tidur dalam posisi 

semi prone memiliki frekuensi pernafasan lebih stabil daripada posisi lateral. 

Selain itu frekuensi nafas yang stabil menjadi salah satu indikator  dasar 

dalam peningkatan ventilasi.  
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Utario et al. (2017) menunjukkan 

posisi quarter prone efektif untuk meningkatkan status oksigenasi bayi 

dengan menggunakan CPAP. Dan hasil penelitian Lestari et al. (2018) juga 

menunjukkan hasil yang sama yaitu adanya peningkatan saturasi oksigen 

setelah diberikan posisi quarter turn from prone pada bayi premature dengan 

RDN.  

Pemberian posisi quarter prone ini menjadi tanggung jawab perawat 

untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi pasien. Seperti yang dijelaskan 

Henderson dalam teorinya bahwa manusia memiliki 14 kebutuhan dasar 

dimana kebutuhan fisiologi yang paling pertama adalah bernafas dengan 

normal (DeNisco, 2021). Pengaturan posisi ini membuat frekuensi pernafasan 

bayi lebih stabil yang kemudian akan melatih kemampuan bayi bernafas 

secara mandiri tanpa adanya alat bantu pernapasan. Dengan begitu, perawat 

sudah membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan pasien akan bernafas 

dengan normal.  

Bayi yang tidur dalam posisi quarter prone memiliki pengaruh gravitasi 

terbesar. Posisi ini mengubah efek gravitasi pada ventilasi dan perfusi dari 

atas ke bawah paru-paru. Karena area paru posterior memiliki distribusi 

ventilasi yang lebih besar daripada area paru anterior, dengan pemberian 

posisi quarter prone dapat memaksimalkan transfer ventilasi. 

Posisi quarter prone mendukung prinsip konservasi energi, sehingga 

bayi dapat menghemat energi melalui posisi tidur fleksi, seperti dalam 

kandungan. Selain itu, posisi quarter prone dapat memberikan kenyamanan 

pada bayi (Utario et al. (2017). Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ar-Rum 

ayat 23 : 
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ت   لِكَ لَءَايََٰ
ن فَضْلِهِۦٓ ۚ إنَِّ فىِ ذََٰ تهِِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَاؤُٓكُم م ِ   ل ِقوَْم  يسَْمَعوُنوَمِنْ ءَايََٰ

Terjemahnya : 

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu 
malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-
Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan". (Q.S. Ar Rum : 23)  

Berdasarkan ayat diatas, kekuasaan dan kebesaran Allah telah 

dijelaskan secara rinci. Manusia tidur agar tubuh mereka beristirahat. Posisi 

quarter prone adalah posisi yang bisa dilakukan bayi saat tidur. Posisi 

quarter prone ini bermanfaat bagi bayi yang mengalami gangguan 

pernapasan, selain memberikan ketenangan dan kenyamanan saat tidur. 

Didukung pula oleh penelitian Ginting & Nurhaeni (2021) yang 

mengukur efektivitas posisi semi tengkurap untuk kenyamanan pada anak 

dengan pneumonia, yang menunjukkan bahwa terapi dengan pemberian posisi 

semi prone memberikan efek kenyamanan pada anak dan juga dapat 

menurunkan frekuensi pernapasan pada anak dengan CPAP terpasang, selain 

itu anak tidak rewel dan tidur nyenyak jika diberikan posisi semi prone. 

Penelitian lain dengan posisi prone yang dilakukan oleh Jagadeeswari 

& Soniya (2020) untuk melihat pola pernapasan pada bayi baru lahir 

mengatakan posisi prone juga membantu menjaga pola pernapasan, terutama 

saturasi oksigen dan membantu proses pemulihan neonatus dari penyakit 

pernapasan. Begitu pula penelitian yang dilakukan Rad et al (2020) yang 

membandingkan posisi prone, lateral dan supine meunjukkan bahwa pada 

bayi baru lahir premature, posisi prone ventilasi dan frekuenai pernapasan 

lebih stabil dibandingkan posisi telengtang dan posisi lateral kiri.  

Intervensi terapeutik untuk memberikan posisi quarter prone tidak 

bekerja sendirian; namun ada kerjasama dengan tenaga kesehatan lain, seperti 
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pemberian terapi oksigen melalui alat bantu pernapasan dan pemberian obat-

obatan farmakologis untuk mengurangi sesak pada bayi. 

1.3. Keterbatasan  

Intervensi pemberian posisi quarter prone tidak dapat diberikan pada 

bayi dengan komplikasi kelainan jantung bawaan, hidrosefalus karena 

intervensi ini mengharuskan reposisi. Pemberian intervensi pada posisi 

quarter prone selanjutnya hanya dilakukan pada jadwal praktikum peneliti, 

sehingga tidak ada pemantauan lebih lanjut setelah shift peneliti selesai. 

Selain itu, intervensi pemberian posisi quarter prone bukanlah satu-satunya 

intervensi yang diberikan dalam kasus ini; intervensi lain yang diberikan, 

seperti bantuan pernapasan menggunakan ventilator, yang juga dibantu 

dengan pemberian obat-obatan farmakologis, sehingga pemberian posisi 

tengkurap bukan satu-satunya intervensi yang diberikan.. 
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BAB VI 

PENUTUP  

6.1. Kesimpulan   

6.1.1. Pengkajian Keperawatan 

Pada pengkajian ditemukan bahwa pasien mengalami sesak nafas dan 

suhu tubuh yang tidak stabil. Pengkajian pada kebutuhan nutrisi juga 

ditemukan bahwa pasien berisiko mengalami deficit nutrisi dengan BBL dan 

BBS masih sama.  

6.1.2. Diagnosis Keperawatan  

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 3 diagnosis 

keperawatan yang dapat ditegakkan, yaitu pola napas tidak efektif, deficit 

nutrisi dan risiko termoregulasi tidak efektif.  

6.1.3. Intervensi Keperawatan  

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan 3 diagnosis yang telah 

ditegakkan. Intervensi yang diberikan adalah pemantauan respirasi untuk 

masalah pola napas tidak efektif, manajemen termoregulasi untuk masalah 

terkait termoregulasi dan manajemen nutrisi untuk masalah deficit nutrisi.  

6.1.4. Implementasi Keperawatan  

Pelaksanaan implementasi dilakukan secara bersamaan pada kedua 

pasien selama tiga hari perawatan pada tanggal 5-7 Juli 2022 sesuai masalah 

dan intervensi yang telah disusun sebelumnya.   

6.1.5. Evaluasi keperawatan  

Setelah implementasi selama tiga hari, evaluasi pada pasien 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan frekuensi pernapasan dan peningkatan 

pada saturasi oksigen.  
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6.1.6. Intervensi EBPN  

Asuhan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang mengalami 

RDN dengan masalah pola napas tidak efektif menggunakan intervensi posisi 

quarter prone menunjukkan bahwa pemberian posisi ini mampu membuat 

frekuensi pernapasan jadi lebih stabil, meningkatkan saturasi oksigen dan 

memberikan kenyamanan pada bayi.  

6.2. Saran   

6.2.1. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan dan 

menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang 

pengaruh posisi quarter prone terhadap status oksigenasi neonates.  

6.2.2. Bagi pelayanan keperawatan, penelitian ini diharapkan menjadi salah 

satu upaya pelayanan kesehatan yang dapat diterapkan di ruang 

perawatan guna memperbaiki status oksigenasi pasien.  
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LAMPIRAN  
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