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ABSTRAK 

Nama : Hajra 

NIM : 70300118053 

Judul : Gambaran Kadar Glukosa Darah dan Kondisi Luka Ulkus Diabetik Pada Pasien 

Diabetes Melitus 

 

Diabetes Melitus merupakan gangguan metabolisme kronik yang terjadi karena pankreas 

tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Luka 

kaki diabetik adalah infeksi, ulserasi, dan atau destruksi jaringan ikat dalam yang berhubungan  

dengan neuropati dan penyakit yang berhubungan dengan dengan neuropati dan penyakit vaskular 

perifer pada tungkai bawah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran  kadar glukosa darah dan kondisi 

luka ulkus diabetik  pada pasien diabetes melitus. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

Deskriptif analitik dengan rancangan pendekatan Cross sectional. Tehnik pengambilan sampel 

menggunakan teknik Random sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 15 orang yang 

memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner karakteristik responden, 

pengukuran kadar glukosa darah menggunakan alat Glukometer, dan pengukuran kondisi luka 

ulkus diabetik menggunakan lembar observasi dan pengkajian Skala BWAT (Bates Jensen Wound 

Assesment Tool).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus 

lebih banyak mengalami kadar glukosa darah yang tinggi dengan presentase 66,7% dengan jumlah 

responden 10 orang. Status kondisi luka pada pasien diabetes melitus lebih banyak berada pada 

kategori kondisi luka Regenerasi luka: Skor 13-59 dengan presentase  86,7% dengan jumlah 

responden sebanyak 13 orang.  

Kesimpulan dari penelitian ini dapat menggambarkan kadar glukosa darah dan kondisi 

luka ulkus diabetik pada responden, sehingga diharapkan bagi responden untuk lebih optimal 

dalam mengontrol kadar glukosa darah sehingga kadar glukosa darah berada dalam rentang 

normal. 

 

Kata Kunci : Diabetes Melitus, Kadar Glukosa Darah, Kondisi Ulkus Diabetik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Diabetes Melitus merupakan gangguan metabolisme kronik yang terjadi 

karena pankreas tidak memeproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat 

menggunakan insulin secara efektif. Penyakit diabetes mellitus ini merupakan 

salah satu penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab kematian 

tertinggi di dunia (Lellu, 2021). Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit 

hiperglikemia akibat insensivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin 

sedikit menurun atau berada dalam rentang normal, karena insulin tetap dihasilkan 

oleh sel-sel beta pankreas, oleh sebab itu diabetes mellitus tipe 2 dianggap sebagai  

non insulin dependent diabetes melitus (Fatimah, 2015). Menurut World Health 

Organization (WHO), diabetes melitus merupakan penyakit metabolik kronis di 

tandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang dari waktu ke waktu 

menyebabkan kerusakan serius pada organ jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, 

dan saraf (Luthfiyana et al., 2021). 

Prevelensi diabetes melitus di Dunia semakin meningkat. Berdasarkan 

perolehan  data dari Internasional Diabetes Federation (IDF),  prevalensi global 

penderita diabetes melitus pada tahun  2020 sebesar  9,3% dari populasi penduduk 

dunia. Prevelensi diabetes diperkirakan akan meningkat seiring penambahan umur 

penduduk menjadi 19,9% atau 111,2 juta orang pada umur 65-79 tahun. IDF 

memperkirakan pada tahun  2030 jumlah insiden diabetes melitus akan 
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mengalami peningkatan menjadi 578 juta dan 700 juta di tahun 2045 (Alfaqih et 

al., 2022). 

Setiap tahun orang dengan diabetes melitus di Indonesia semakin meningkat. 

Hasil Rikesdas 2018 menunjukkan bahwa prevelansi diabetes melitus di Indonesia 

sebesar 8,4 juta, angka ini meningkat jika di bandingkan dari tahun 2013 yang 

hanya sebesar 1,5%. Angka ini menunjukkan bahwa baru sekitar 25% penderita 

diabetes melitus yang tersebar di Indonesia yang mengetahui bahwa dirinya 

menderita diabetes melitus. Diabetes melitus di Indonesia di perkirakan akan 

meningkat hingga 2-3 kali lipat pada tahun 2030 dari 8,4 juta mencapai 21,3 juta 

orang (Kemenkes RI, 2020). 

Kejadian Diabetes Melitus di Sulawesi Selatan juga cukup besar. Menurut 

hasil Riskesdas tahun 2018 penyandang diabetes di Sulawesi Selatan sebanyak 

91.823 orang. Diabetes melitus yang didiagnosis dokter atau berdasarkan gejala 

sebesar 3,6%. Prevelensi diabetes yang didiagnosis dokter tertinggi terdapat di 

Kabupaten Toraja 6,1%, Kota Makassar 5,3%, Kabupaten Luwu 5,2%, dan 

Kabupaten Luwu Utara 4,0%. Berdasarkan data survailens penyakit tidak menular  

bidang P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat diabetes melitus  

29.530 kasus baru, 84.870 kasus lama dengan 1364 kematian (Dinkes Prov 

SulSel, 2018). 

Diabetes melitus memilki komplikasi kronik dan yang paling sering 

ditemukan adalah luka kaki diabetik. Komplikasi kronik terdiri dari komplikasi 

makrovaskular dan komplikasi mikrovaskular. Komplikasi luka kaki diabetik 
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merupakan komplikasi makrovaskular, dan merupakan salah satu kompilkasi yang 

sering terjadi pada penderita diabetes melitus. Hal ini disebabkan karena pada 

penderita diabetes melitus sistem metabolisme tubuhnya mengalami gangguan 

sehingga menghambat proses penyembuhan luka.  Hal ini dapat berakibat buruk 

berupa infeksi kulit dan tulang, abses gengren, defomitas, sampai pada amputasi 

(Maria, 2021).  

Luka Diabetik adalah luka atau lesi pada pasien diabetes melitus yang 

mengakibatkan ulserasi aktif dan merupakan penyebab utama amputasi kaki 

(Lede, 2018). Ulkus diabetik merupakan komplikasi umum dari diabetes melitus 

yang penyebab paling sering penderita diabetes melitus di rawat di rumah sakit 

dan penyebab utama tindakan amputasi pada kaki diabetik (Sinaga, 2020). Luka 

kaki diabetik adalah infeksi, ulserasi, dan atau destruksi jaringan ikat dalam yang 

berhubungan  dengan neuropati dan penyakit yang berhubungan dengan dengan 

neuropati dan penyakit vaskular perifer pada tungkai bawah. (Istiqomah & Efendi, 

2014).  

Jumlah Prevelensi luka ulkus diabetik di Dunia mengalami peningkatan. 

Prevelensi penderita ulkus diabetik pada penyandang diabetes melitus di dunia 

berkisar 4-10%. Terdapat 40-70% kasus amputasi  dan trauma, dan 85% kasus 

amputasi adalah diabetes melitus. Penyebab amputasi adalah faktor iskemik 50-

70% dan infeksi 30-50% (Kurnia et al., 2017). Pada tahun 2017 prevelensi ulkus 

kaki diabetik adalah sekitar 40% dari keseluruhan penderita diabetes mellitus di 

seluruh dunia yaitu sekitar 30 juta orang (Setiorini et al., 2019). 
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Kejadian luka ulkus diabetik di Indonesia cukup besar dan setiap tahun 

mengalami peningkatan yang menyebabkan amputasi dan kematian.  Prevelensi 

ulkus diabetik pada penyandang diabetes melitus di laporkan sebesar 15%. Angka 

kematian dan amputasi sangat tinggi yaitu sebesar 32,5% dan 23,5% serta 

merupakan penyebab terbanyak perawatan penyandang diabetes melitus di rumah 

sakit yaitu sebesar 80% (Kurnia et al., 2017). Diperkirakan setiap tahunnya satu 

juta pasien yang menderita ulkus diabetik menjalani amputasi ekstremitas bawah 

85% dan angka kematian yaitu 15-40% setiap tahunnya serta 39-80% setiap 5 

tahunnya (Setiorini et al., 2019). 

Luka ulkus diabetik di pengaruhi oleh kadar glukosa darah, dimana kadar 

glukosa darah merupakan jumlah kandungan glukosa dalam plasma darah, yang 

digunakan untuk menegakkan diagnosis diabetes melitus (Lede, 2018). Glukosa 

darah adalah glukosa yang di alirkan melalui darah sebagai sumber-sumber utama 

energi untuk sel-sel tubuh. Umumnya tingkat glukosa dalam darah bertahan pada 

batas-batas 4-8 mmol/L/Hari (70-150 mg/dl), kadar ini meningkat setelah makan 

dan biasanya berada pada level terendah di pagi hari sebelum mengonsumsi 

makanan (Nadrati et al., 2021). Keadaan kadar glukosa darah yang tinggi dapat 

menyebabkan resiko terjadinya ulkus kaki diabetik yang sukar di sembuhkan. 

Karena terjadinya penurunan kemampuan pembuluh darah dalam berkontraksi 

dan mengakibatkan perfusi jaringan bagian distal dari tungkai kurang baik, dan 

keadaan hiperglikemia merupakan lingkungan yang subur untuk berkembang 

biaknya kuman patogen yang bersifat plasma darah, penderita diabetes yang tidak 
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terkontrol baik dan memiliki kekentalan yang tinggi dan mengakibatkan aliran 

darah melambat dan suplai oksigen berkurang (Nadrati et al., 2021). 

Fenomena yang di temukan terkait kejadian luka diabetes dengan kadar 

glukosa yang tidak terkontrol masih banyak terjadi. Data awal yang di dapatkan di 

beberapa klinik perawatan luka modern dalam satu tahun terakhir total terdapat 

280 kasus luka ulkus diabetik dengan kadar glukosa yang tinggi. Kondisi luka 

ulkus tersebut dan kadar glukosa yang tidak terkontrol memerlukan analisis yang 

lebih mendalam. 

B. Rumusan Masalah 

Ulkus diabetik merupakan komplikasi serius yang sering kali di jumpai 

pada diabetes mellitus. Keadaan kadar glukosa darah yang tinggi dapat 

menyebabkan terjadinya resiko ulkus kaki yang sukar disembuhkan antara lain 

penurunan kemampuan pembuluh darah dalam berkontraksi maupun relaksasi 

akibatnya perfusi jaringan  bagian distal dari tungkai  kurang baik dan kadar 

gluosa dalam darah tinggi dapat  menjadi makanan bagi kuman untuk berkembang 

biak dan mengakibatkan infeksi bertambah buruk dan apabila tidak segera di 

tangani dan semakin memburuk dapat menimbulkan gengren.  

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah „‟Bagaimana Gambaran Kadar Glukosa Darah Dan Kondisi Luka Ulkus 

Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus‟‟. 
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C. Tujuan Masalah 

1. Tujuan umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah dan 

kondisi luka ulkus diabetik  pada pasien diabetes melitus. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik demografi pasien diabetes melitus. 

b. Mengidentifikasi  kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus. 

c. Mengidentifikasi derajat atau kondisi luka ulkus diabetik  pada pasien 

diabetes melitus. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penderita diabetes melitus 

Untuk memberikan tindakan berupa pengukuran kadar glukosa darah dan  

derajat ulkus diabetik sehingga bisa mengetahui kondisi kesehatannya. 

2. Bagi peneliti  

Menambah pengetahuan dan wawasan terutama mengenai gambaran kadar 

glukosa darah dengan luka ulkus diabetik  pada pasien diabetes melitus. 

3. Bagi institusi  

Sebagai bahan acuan dan bahan referensi dalam pengembangan penelitian 

berikutnya, terutama untuk mahasiswa jurusan keperawatan. 

4. Bagi masyarakat  

Sebagai bahan bacaan agar mengetahui hubungan kadar glukosa darah 

dengan kondisi luka ulkus diabetik, dan sebagai sumber informasi dalam 

menjaga kesehatan. 
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E. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif 

 

Variabel Definisi Alat ukur Kriteria Skala ukur 

 
    

Karakteristik 

responden  

 

Usia  

 

 

 

 

Jenis kelamin 

 

 

 

 

Umur responden yang 

dihitung  dari tgl lahir 

sampai proses 

pengambilan data  

yang dilakukan yang 

dinyatakan dalam 

tahun. 

 

Perbedaan antara laki-

laki dan perempuan 

berdasarkan 

pengamatan secara 

fisik. 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner  

 

 

 

 

 

1. Dewasa awal = 26-35 tahun 

2. Dewasa akhir = 36-45 tahun 

3. Lansia awal = 45-55 tahun 

4. Lansia akhir = 56-65 tahun 

5. Masa manula = 65-sampai atas 

 

 

 

1. Laki-laki  

2. Perempuan  

 

 

Interval  

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  
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Pekerjaan  

 

Kegiatan rutin yang  

dilakukan dalam 

upaya mendapatkan 

penghasian untuk 

memenuhi kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

Kuesioner  

 

1. Bekerja (Berpenghasilan tetap/ 

perbulan) 

2. Tidak bekerja (Tidak 

berpenghasilan tetap) 

 

Nominal  

Independen 

 

Kadar glukosa 

darah 

Kadar glukosa darah 

merupakan 

kandungan glukosa 

yang terdapat didalam 

darah. 

. 

Glukometer Kadar glukosa darah(mg/dl) 

1. Rendah = <100 mg/dl 

2. Normal = <200 mg/dl 

3. Tinggi = >200 mg/dl 

Ordinal 
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Dependen  

 

Luka ulkus 

diabetik 

Luka ulkus diabetik 

merupakan luka 

terbuka dan 

merupakan luka yang 

terjadi akibat kadar 

glukosa darah yang 

tidak terkontrol,  dan 

kebanyakan terjadi 

dibagia kaki, 

 

  

Skala BWAT [Bates 

jensen wound assesment 

tool] 

Indikator status kondisi luka: 

1. Jaringan sehat: Skor 1-13 

2. Regenerasi luka: Skor 13-59 

3. Degenerasi luka: Skor 60-65 

Ordinal    
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F. Kajian Pustaka 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

penelitian 

Tujuan 

penelitian 

eMetode penelitian Hasil penelitian Perbedaan penelitian 

1.  (Kale 

& 

Akoit, 

2015) 

Analisis 

Luka Kaki 

Diabetik 

Pada 

Penderita 

Diabetes 

Melitus Di 

Poliklinik 

Diabetes 

Melitus Dan 

Penyakit 

Dalam. 

 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

menganalisis 

luka kaki 

diabetik pada 

penderita 

diabetes 

melitus di 

Poli diabetes 

melitus RSU 

Prof. Dr. W. 

Z. Yohannes 

Kupang.  

Penelitian ini 

merupakan jenis 

penelitian kuantitatif 

dengan rancangan 

studi deskriptif. 

Sampel penelitian 

yaitu penderita 

diabetes melitus di 

Poli diabetes melitus 

RSU Prof Dr. W.Z. 

Yohannes Kupang 

sebanyak 30 orang 

yang dipilih secara 

non random dengan 

teknik purpossive 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa yaitu sebanyak 21 orang 

(70%), sebagian besar 

responden memiliki sedangkan 

sebanyak 7 orang (23.3%) 

kadar gula darah puasa yang 

tinggi yaitu beresiko sedang 

untuk terjadinya luka sebanyak 

19 orang (63,3%) dari 30 kaki 

diabetik, dan sisanya 2 orang 

orang penderita diabetes 

melitus. Dan Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian 

besar penderita diabetes 

melitus memiliki resiko tinggi 

Terdapat sedikit perbedaan 

Pada penelitian yang di 

lakukan oleh (Era Dorihi 

Kale), dimana penelitian 

yang dilakukan 

menggunakan pengukuran 

GDP Sedangkan penelitian 

yang akan saya lakukan 

yaitu pengukuran GDS. 
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sampling terjadinya ulkus diabetik  yang 

parah. 

2.  (Lellu, 

2021) 

 

 

Analisis  

kadar 

glukosa 

darah 

dengan 

terjadinya  

gengren 

pada pasien 

diabetes 

melitus tipe 

II di RSUD 

batara gutu 

belopa 

tahun 2021 

Tujuan 

penelitian ini 

untuk 

mengetahui 

kadar glukosa 

darah dan 

terjadinya 

gangrene 

pada pasien 

Diabetes 

Melitus Tipe 

II  

Penelitian ini 

menggunakan desain 

kuantitatif dengan 

menggunakan 

pendekatan cross 

sectional. Teknik 

pengambilan sampel 

yaitu total sampling, 

yang berjumlah 30 

responden. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari 30 responden yang 

diteliti terdapat responden yang 

memiliki Kadar Glukosa Darah 

Sewaktu 80-179 (Normal) 

berjumlah 10 (33.3%) 

responden, dan yang memiliki 

Kadar Glukosa Darah Sewaktu 

Tidak normal (>179) 

berjumlah 20 (66.7%) 

responden. Dan berdasarkan 

tabel 2,menunjukkan bahwa 

dari 30 responden yang diteliti 

terdapat 24 (80%) responden 

yang mengalami gangren, dan  

6 (20%) responden tidak 

mengalami gangren. 

Terdapat perbedaan yang 

di lakukan (Amos 

lellu,2021) Yaitu di mana 

di penelitian ini langsung 

berfokus ke gengren atau 

jaringan mati, sedangkan 

penelitian saya nanti 

melihat kondisi luka awal 

sampai dengan luka 

terparah pada pasien 

diabetes Melitus 
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3.  (Verani

ta et al., 

2016) 

Gambaran 

kadar 

glukosa 

darah dan 

derajat 

ulkus kaki 

diabetik 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetetahui 

derajat ulkus 

kaki diabetik 

dengan kadar 

glukosa darah 

pada 

penderita 

diabetes 

mellitus di 

RSUD Dr. 

Ibnu Sutowo 

Baturaja 

Desain penelitian 

deskriptif analitik 

dengan rancangan 

pendekatan cross-

sectional. Sampel 

pada  penelitian ini 

diambil dengan 

menggunakan 

metode total 

sampling dengan 

kriteria inklusi yaitu 

sebanyak 30 

penderita diabetes 

mellitus dengan 

ulkus kaki diabetik.  

Diperoleh 10,0% derajat 1 

ulkus kaki diabetik dengan 

kadar glukosa darah <200 

mg/dl, 40,0% derajat  

2 ulkus kaki diabetik dengan 

kadar glukosa darah ≥200 

mg/dl, 50,0% derajat 3 ulkus 

kaki diabetik dengan kadar 

glukosa darah ≥200 mg/dl dan 

tidak di temukannya derajat 

ulkus kaki diabetik. 

Hanya terdapat sedikit 

perbedaan antara jurnal ini 

dengan yang akan saya 

teliti nanti, di mana hanya 

membedakan dari 

beberapa sampel dan 

tempat penelitian, di mana 

penelitian ini di lakukan di 

rumah sakit, sedangkan 

target penelitian saya 

nantinya akan di laksankan 

di beberapa klinik untuk 

memenuhi sapel. 

4.  
(Sinaga

, 2020) 

 

Hubungan 

tingkat 

pengetahua

n dan kadar 

Tujuan 

penelitian ini 

untuk 

mengetahui 

Desain penelitian 

yang digunakan 

adalah deskriptif 

analitik dengan 

Hasil penelitian pada variabel 

pengetahuan mayoritas 

responden berpengetahuan 

cukup sebanyak 18 responden 

Terdapat sedikit perbedaan 

dimana di jurnal ini lebih 

berfokus ke tingkat 

pengetahuan penderita 
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gula darah 

dengan 

derajat 

ulkus kaki 

diabetik di 

klinik asri 

wound care 

center 

medan 

tahun 2019 

Hubungan 

Tingkat 

Pengetahuan, 

Kadar Gula 

Darah 

Dengan 

Derajat Ulkus 

Kaki 

Diabetik Di 

Klinik Asri 

Wound Care 

Center 

Medan Tahun 

2019.  

pendekatan cross-

sectional, dengan 

populasi dalam 

penelitian semua 

pasien Diabetes 

Melitus y 

ang memiliki ulkus 

kaki diabetik dan 

jumlah responden 

sebanyak 39 

responden.  

(46.20%). Pada variabel KGD 

mayoritas responden memiliki 

KGD tidak normal (>200 

mg/dL) sebanyak 27 responden 

(69.2%). Pada variabel derajat 

ulkus diabetik responden 

mayoritas derajat I yaitu 

sebanyak 16 orang (41,0%).  

terhadap kadar glukosa 

darah dengan terjadinya 

luka pada kaki, sedangkan 

yang akan saya teliti nanti 

akan lebih berfokus dulu 

ke kadar glukosa darah 

dan kondisi ulkus diabetik 

5.  (Taharu

ddin, 

2017) 

Efektifitas 

pelaksanaan 

model 

konservasi 

discharge 

Tujuan 

penelitian ini 

untuk 

mengetahui 

efektifitas 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian quasy 

experimental dengan 

pre-test and post-test 

Dapat disimpulkan bahwa 

model konservasi discharge 

planning terstruktur lebih 

efektif dalam perubahan 

derajat luka dan kadar glukosa 

Terdapat perbedaan 

dimana pada jurnal ini 

menerapkan salah satu 

model yaitu konservasi 

discarge planning terhadap 
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planning 

terstruktur 

terhadap 

perubahan 

derajat  luka 

dan kadar 

glukosa 

darah pada 

pasien ulkus 

diabetikum 

pelaksanaan 

model 

konservasi 

discharge 

planning 

terstruktur 

terhadap 

perubahan 

derajat luka 

dan kadar 

glukosa darah 

pada 

pasien
 ulkus 

diabetikum di 

Klinik 

Kitamura 

Pontianak.  

with control group 

design. Jumlah 

sampel 36 

respondendengan 

tekhnik insidental 

sampling (18 

intervensi dan 18 

kontrol dengan 

random sampling) 

yang diberikan 

intervensi discharge 

planning. Analisis 

data menggunakan t-

test untuk kadar gula 

darah dan uji 

nonparametric test 

untuk derajat luka.  

darah. Diharapkan agar model 

konservasi discharge planning 

terstruktur dapat dijadikan 

sebagai model dischage 

planning di tempat pelayanan 

kesehatan pasien ulkus 

diabetikum. 

luka ulkus diabetik, 

sedangkan yang akan saya 

teliti nantinya tidak 

menggunkan model atau 

intervensi apapun hanya 

saja ingin menganalisi 

kadar glukosa darah dan 

luka ulkus diabetik 

6.  
(Mega

Analisis 

interpretasi 

Tujuan 

penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

Dari 30 responden yang diteliti 

berdasarkan 
 jenis ulkusnya, 

Terdapat perbedaan yang 

di teliti oleh (Megawati, 
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wati, 

2020). 

 

kadar GDS, 

dan GDP, 

pasien 

diabetes 

melitus tipe 

II yang 

mengalami 

dan tidak 

mengalami 

ulkus 

dikubitus  di 

RSUD Dr 

pirngadi 

medan 

tahun 2019 

adalah untuk 

melihat 

gambaran 

pasien ulkus 

diabetik 

berdasarkan 

jenis 

ulkusnya, 

mengetahui 

rerata kadar 

GDS dan 

GDP pada 

pasien 

diabetes 

melitus Tipe 

II yang 

mengalami 

dan tidak 

mengalami 

dengan deskriptif 

dengan tehnik 

accidental 

sampling
 yang 

berdasarkan data 

sekunder dari rekam 

medik dengan 

jumlah sampel 

sebanyak 30 orang 

yang mengalami 

ulkus diabetic dan 30 

orang yang tidak 

mengalami ulkus 

diabetik.  

70% diantaranya adalah ulkus 

yang sudah sampai terjadi 

abses. Nilai rerata kadar 

GDS(Glukosa darah Sewaktu) 

pada penderita diabetes melitus 

Tipe II yang mengalami ulkus 

diabetik adalah 264,8 mg/dl. 

Nilai rerata kadar GDP 

(Glukosa Darah Puasa) pada 

penderita diabetes melitus tipe 

II yang mengalami ulkus 

diabetik adalah 173,5 

mg/dl.
 4. Perbedaan GDS 

responden diabetes melitus 

Tipe II yang mengalami 

dengan yang tidak mengalami 

ulkus diabetik senilai 44,8 

mg/dl, sedangkan perbedaan 

GDPnya senilai 27 mg/dl. 

2020, dimana di 

penelitiannya 

membandingkan antara 

yang terkena ulkus 

diabetik dan yang tidak 

terkena dikubitus dengan 

kadar glukosa darahnya, 

sedangkan yang ingin saya 

teliti antinya hanya 

berfokus ke pasien yang 

mempunyai luka diabetik 

dan di sesuaikan dengan 

kadar glukosa darahnya 
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ulkus 

diabetik, dan 

mengetahui 

perbedaan 

nilai rerata 

kadar GDS 

dan GDP 

pada pasien 

diabetes 

melitus Tipe 

II yang 

mengalami 

dan tidak 

mengalami 

ulkus 

diabetik. 

7.  (Kasum

ayanti 

& 

Gambaran 

Kadar Gula 

Darah 

Tujuan 

penelitian 

iniadalah 

Desain penelitian 

yang digunakan 

dalam penelitian ini 

Dari hasil penelitian pada 

analisa univariat didapatkan 

bahwa dari 32 Responden 

Terdapat sedikit perbedaan 

dari jurnal ini, dimana 

ingin melihat pasien 
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Mahara

ni, 

2021) 

Penderita 

Diabetes 

Melitus 

Tipe ll 

Yang 

Mendapatka

n Diabetes 

Self 

Managemen

t Education 

(DSME) Di 

Desa 

Sungai 

Pinang 

Wilayah 

Kerja UPT 

BLUD 

Puskesmas 

Tambang. 

untuk 

mengetahui 

gambaran 

kadar gula 

darah 

penderita 

diabetes 

mellitusTipe 

II yang 

mendapatkan 

Diabetes 

Self- 

Managenent 

Education 

(DSME) di 

Desa Sungai 

Pinang 

Wilayah 

Kerja UPT 

adalah penelitian 

deskriptif.  

sebagian besar umur 45 tahun 

12 orang (37.5%), sebagian 

besar jenis kelamin perempuan 

18 orang (56.2%), sebagian 

besar pendidikan SMP 15 

orang (46.9%), sebagian besar 

memiliki kadar gula darah 

tidak normal sebanyak 25% 

(78%). Dengan diketahuinya 

hasil penelitian ini dapat 

memberikan gambaran tentang 

kadar gula darah responden 

sehingga diharapkan bagi 

responden untuk lebih optimal 

dalam mengontrol kadar gula 

darah denganmenerapkan 

Diabetes Self Manajemen 

Education (DSME) sehingga 

kadar gula darah berada dalam 

diabetes melitus yang 

Mendapatkan diabetes Self 

management, sedangkan 

penelitian yang akan saya 

lakukan langsung berfokus 

ke analisis kadar glukosa 

darah dan kondisi ulkus 

diabetik. 
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BLUD 

Puskesmas 

Tambang 

Tahun 2021.  

rentang normal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Kadar Glukosa Darah 

1. Definisi Kadar Glukosa Darah 

Glukosa darah adalah glukosa yang di alirkan melalui darah 

sebagai sumber sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Umumnya 

tingkat glukosa dalam darah bertahan pada batas-batas 4-8 

mmol/L/Hari (70-150 mg/dl), kadar ini meningkat setelah makan dan 

biasanya berada pada level terendah di pagi hahi sebelum 

mengonsumsi makanan (Nadrati et al., 2021). Kadar glukosa darah 

adalah jumlah kandungan glukosa dalam plasma darah, kadar glukosa 

darah digunakan untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus (Lede, 

2018). 

2. Metode Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah 

Ada beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap glukosa 

darah antara lain yaitu pemeriksaan kadar glukosa darah puasa (GDP), 

glukosa darah sewaktu (GDS), dan glukosa 2 jam setelah makan. 

a. Glukosa darah sewaktu 

Pemeriksaan yang dilakukan kapan saja atau dilakukan 

setiap waktu sepanjang hari tanpa memeperhatikan waktu makan 

terakhir. 

b. Glukosa darah puasa 

Pemeriksaan yang di lakukan setelah pasien berpuasa 
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selama 8-10 jam, yaitu untuk menghindari adanya peningkata 

kadar glukosa darah lewat makanan yang mempengaruhi hasil tes 

yang di lakukan. 

c. Glukosa 2 jam setelah makan  

Pemeriksaan glukosa 2 jam setelah makan adalah 

pemeriksaan yang dilkaukan 2 jam dihitung setelah pasien makan 

(Nadrati et al., 2021). 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kadar Glukosa Darah 

1. Pola hidup  

a. Konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat 

Karbohidrat adalah salah satu bahan utama yang diperlukan 

oleh tubuh. Sehingga besar karbohidrat yang kita konsumsi 

terdapat dalam bentuk polisakarida yang tidak dapat di serap 

secara langsung. Oleh karena itu karbohidrat harus dipecah 

menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk dapat di serap 

melalui mukosa saluran pencernaan. Dan kebanyak karbohidrat 

dalam makanan akan di serap kedalam aliran darah dalam 

bentuk monosakarida glukosa, jenis glukosa lain akan di ubh 

oleh hati  menjadi blukosa.  

b. Aktifitas fisik 

Aktifitas fisik mempengruhi kadar glukosa darah. Ini di 

buktikan jika aktivitas tubuh tinggi, maka penggunaan glukosa 

oleh otot akan ikut mengikat. Sintesis glukosa endogen akan 
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ditingkatkan untuk menjaga agar kadar glukosa dalam darah 

tetap seimbang. Dan ketika tubuh tidak dapat mengkonpensasi 

kebutuhan glukosa yang tinggi akibat aktifitas fisik yang 

berlebihan, maka kadar glukosa tubuh akan menjadi terlalu 

rendah. 

2. Hormon yang mempengaruhi kadar glukosa  

a. Insulin  

Hormon ini di hasilkan oleh sel-sel beta pada pulau-pulau 

Langernas pankreas sebagai reaksi langsung terhadap keadaan 

hiperglikemia. Hormon insulin mempunyai peranan sentral 

dalam mengatur konsentrasi glukosa. Insulin mempunyai efek 

segera meningkatkan glukosa di jaringan  seperti jaringan 

adipose dan otot. Dan sebaliknya, hormon insulin tidak 

memiliki efek langsung terhadap penetrasi glukosa pada sel-sel 

hati. 

b. Hormon tiroid 

Kadar glukosa puasa tampak naik diantara pasien 

hipertiroid dan menurun diantara pasien hipotiroid. Pada pasien 

hipertiroid menggunakan glukosa dengan kecepatan yang 

normal atau meningkat, sedangkan hipotiroid mengalami 

penurunan kemampuan dalam menggunakan glukosa dan 

mempunyai sensitivitas terhadapa insulin  yang jauh lebih 

rendah bila dibandingkan denagn orang normal. 
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c. Hormon glukagon 

Hormon glukagon di produksi didalam pankreas oleh sel-

sel alfa pulau langerhans, hormon ini dapat meningkatkan 

kadar glukosa darah dengan meningkatkan pembebasan 

glukosa dari glikogen. Sebagian besar glukagon dikeluarkan 

dari peredaran oleh hati. Glikogen juga menambah 

glukoneogenesis dan glokonolisis hati ikut berperan pada efek 

hiperglikemik dari glukagon (Suryati, 2021) 

B. Konsep Diabetes Melitus 

1. Definisi Diabetes Mellitus 

Menurut World Heath Organization (WHO), diabetes melitus 

merupakan penyakit metabolic kronis ditandai dengan peningkatan kadar 

glukosa darah yang dari waktu ke waktu menyebabakan kerusakan serius 

pada organ jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Diabetes 

melitus tipe 2 merupakan penyakit yang progresif dimana seseorang 

mengalami resistensi terhadap insulin secara bertahap (Trinovita, 2019). 

Diabetes melitus (DM) adalah penyakit kronis progresif yang ditandai 

dengan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme 

karbohidrat. Lemak dan protein, mengarah ke hiperglikemia (kadar 

glukosa darah tinggi) (Maria, 2021).  

2. Etiologi Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus diklasifikasikan, baik sebagai insuline-dependen 

diabetes mellitus (IDDM) maupun non-insuline-dependen (NIDDM). 
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Dengan penggunaan terapi insuline yang sudah biasa dengan kedua tipe 

diabetes melitus, IDDM sekarang di sebut sebagai DM tipe1 (jufenile 

onset ) dan NIDDM sebagai DM tipe 2 (maturity onset). 

a. Diabetes Melitus Tipe I. Disebabkan destruktur sel betaautoimun 

biasanya memicu terjadinya defisiensi insulin absolut. Faktor 

herediter berupa antibodi sel islet, tingginya insiden HLA tipe DR3 

dan DR 4. Faktor lingkungan berupa infeksi virus (virus coxsackie, 

enterovirus, retrovirus, mumps), defisiensi vitamin D, toksin 

lingkungan, menyusui jangk pendek, paparan dini terhadap protein 

kompleks, berbagai modifikasi epigenetik ekspresi gen juga 

terobsesi sebagi penyebab genetik berkembangnya diabetes 

mellitus tipe 1.  

b. Diabetes Melitus Tipe II. Akibat resistensi insulin perifer, defek 

progresif sekresi insulin, peningkatan gluconeogenesis. Diabetes 

mellitus tipe 2dipengauhi faktor lingkungan berupa obesitas, gaya 

hidup tidak sehat, diet tinggi karbohidrat. Diabetes mellitus tipe2 

memiliki presimtomatis yang panjang menyebabkan penegakan 

diabetes mellitus tipe 2dapat tertunda 4-7 tahun.  

c. Diabetes Melitus Gestasional. Diabetes mellitus gestasional (2%-

5% dari semua kehamilan). Diabetes mellitus yang di diagnosis 

selama hamil. Diabetes mellitus gestasional merupakan diagnosis 

diabetes melitus yang menerapkan untuk perempuan dengan 

intoleransi glukosa atau ditemukan pertama kali selama kehamilan. 
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Deabetes mellitus gestasional terjadi pada 2-5% perempuan hamil 

namun menghilang ketika kehamilannya berakhir. Diabetes 

mellitus ini lebih sering terjadi pada keturunan Amerika-Afrika, 

Amerika Hispanik, Amerika pribumi dan perempuan dengan 

riwayat keluarga diabetes mellitus atau lebih dari 4 kg saat lahir, 

obesitas juga merupakan faktor resiko, riwayat diabetes mellitus 

gestasional, sindrom ovarium pokistik. Atau melahirkan bayi 

dengan berat lebih dari 4,5 kg.  

d. Diabetes Mellitus Tipe Lainnya. Diabete mellitus tipe spesifik 

lain (1%-2% kasus terdiagnosis). Mungkin sebagai akibat dari 

defekgenetik fungsi sel beta, penyakit pangkreas misal kistik 

fibrosis, atau penykit yang di induksi oleh obat-obatn. Diabetes 

mellitus mungkin juga akibat dari gangguan-gangguan lain atau 

pengobatan. Defek genetik pada sel beta dapat mengarah 

perkembangan diabetes mellitus. Beberapa hormon seperti hormon 

pertumbuhan, kortisol, glukagen, dan epinefrin merupakan 

antagonis atau menghambatinsulin. Jumlah berlebihan dari 

hormon-hormon ini (seperti pada akromegali, sindrom cushing, 

glukagonoma, dan feokromositoma) menyebabkan diabetes 

mellitus. Selain itu obat-obat tertentu (glukokortikoid dan tiazid) 

mungkin menyebabkan diabetes mellitus. Tipe diabetes mellitus 

sekundertersebut terhitung 1-2 % dari semua kasus diabetes 

mellitus terdiagnosis (Maria, 2021).  
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3. Patofisiologi Diabetes Mellitus 

a. Patofisilogi diabetes mellitus tipe 1 

Manifestasi Diabetes Melitus tipe 1 terjadi akibat 

kekurangan insulin untuk menghantarkan glukosa menembus 

membran sel ke dalam sel. Molekul glukosa menumpuk dalam 

peredaran dara, mengakibatkan hiperglikemia. Hiperglikemia 

menyebabkan hiperosmolaritas serum, yang menarik air dari ruang 

intraseluler ke dalam sirkulasi umum. Peningkatan volume darah 

meningkatkan aliran darah ginjal dan hiperglikemia bertindak 

sebagi diuretik osmosis. Diureik osmosis yang dihasilkan 

meningkatkan haluatran urine. Kondisi ini disebut poliuria. Ketika 

kadar kadar glukosa darah melebihi ambang batas glukosa 

biasanya sekitar 180 mg/dl-glukosa diekskresikan ke dalam urine 

suatu kondisi yang di sebut glukosuria. Penurunan volume 

intraseluler dan peningkatan haluatran urine menyebabkan 

dehidrasi, mulut menjadi keringdan sensor haus dia aktifkan, yang 

menyebabkan orang tersebut minum jumlah air yang banyak. 

Glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tanpa insulin. 

Produksi energi menurun. Penurunan energi ini menstimulasi rasa 

lapar dan orang makan lebih banyak. Meski asupan makanan 

meningkat, berat badan orang tersebut turun saat tubuh kehilangan 

air dan memecah protein dan lemak sebagai upaya memulihkan 

sumberenergi. Malainse dan keletihn menyertai penurunan energi, 
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penglihatan yang buram juga umum terjadi, akibat pengaruh  

osmotik yang menyebabkan pemebengkakan lengsa mata. 

Oleh sebab itu, manifestasi klasik meliputi poliuria, 

polidipsia, dan polifagia, disertai dengan penurunan berat badan, 

malaise, dan keletihan. Bergantung pada tingkat kekurangan 

insulin, manifestasinya berfariasi dari ringan hingga berat. Orang 

dengan diabetes melitus tipe 1 membutuhkan sumber insulin 

eksogen untuk mempertahankan hidup.  

b. Patofisiologi diabetes tipe 2 

Patogenesis diabetes mellitus tipe 2 berbeda signifikan dari 

diabetes mellitus tipe 1 respons terbatas sel beta terhadap 

hiperglikemia tampak menjadi faktor mayor dalam 

perkembangannya. Sel deta terpapar secara kronis terhadap kadar 

glukosa darah tinggi menjadi secara progresif  kurang efisien 

ketika merespons peningkatan glukosa lebih lanjut. Fenomena ini 

dinamai  desensitisasi, dapat kembali dengan menormalkan kadar 

glukosa. Rasio proisulin terhadapa insulin tersekresi juga 

meningkat.  

Diabetes mellitus tipe 2 adalah suatu kondisi hiperglikemia 

puasa yang terjadi meski tersedia insulin endogen. Kadar insulin 

yang dihasilkan pada diabetes mellitus tipe 2 berbeda-beda dan 

meski ada, fungsinya dirusak oleh resistensi insulin di jaringan 

perifer. Hati memproduksi glukosa lebih dari normal, karbohidrat 
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dalam makanan tidak dimetabolisme dengan baik, dan akhirnya 

pangkreas mengeluarkan jumlah insulin yang kurang dari yang 

dibutuhkan. 

Faktor utama perkembangan diabetes melitus tipe 2 adalah 

resistensi selular terhadap efek insulin. Resistensi ini ditingkatkan 

oleh kegemukan, tidak beraktifitas, penyakit, obat-obatan, dan 

pertambahan usia. Pada kegemuan, insulin mengalami penurunan 

kemampuan untuk memengaruhi absorpsi dan metabolisme 

glukosa oleh hati, otot rangka, dan jaringan adiposa. Hiperglikemia 

meningkat secara perlahan dan dapat berlangsung lama sebelum 

diabetes mellitus didaagnosis, sehingga kira-kira separuh diagnosis 

baru diabetes mellitus tipe 2 yang baru didiagnosis sudah 

mengalami  komplikasi. 

Proses patofisiologi dalam diabetes mellitus tipe 2 adalah 

resistensi terhadap aktifitas insulin biologis, baik di hati maupun 

jaringan perifer. Keadaan ini disebut sebagai resistensi insulin. 

Orang dengan diabetes mellitus tipe 2 memilki penurunan 

sensivitas insulin terhadap kadar glukosa, yang mengakibatkan 

produksi glukosa  hepatik berlanjut, bahkan sampai dengan kadar 

glukosa darah tinggi. Hal ini bersamaan dengan ketidakmampuan 

otot dan jaringan lemak untuk meningkatkan ambilan glukosa. 

Mekanisme penyebab resistansi insulin parifer tidak jelas namun; 

namun, ini tampak terjadi setelah insulin berikatan terhadap 



28 
 

 
 

reseptor pada permukaan sel (Maria, 2021).  

4. Manifestasi Klinis Diabetes Mellitus 

Peningkatan kadar glukosa darah, disebut hiperglikemia, mengarah 

kepada manifestasi klinis umum yang berhubungan dengan diabetes 

mellitus. Pada diabetes mellitus tipe 1, onset manifestasi klinis 

mungkin tidak kentara denga kemungkinan situasi yang mengancam 

hidup yang biasanya terjadi misal, ketoasidosis diabetikum. Pada 

diabetes mellitus tipe 2, onset manifestasi klinis mungkin berkembang 

secara bertahap yang klien mungkin mencatat  sedikit atau tanpa 

manifestasi klinis selam beberapa tahun. Manifestasi klinis diabetes 

mellitus adalah peningkatan frekuensi buang air kecil/poliuria, 

peningkatan rasa haus dan munum/polidipsi, dan karena penyakit 

berkembang, penurunan berat badan meskipun lapar dan peningkatan 

makan/polifagi (Maria, 2021).  

Terdapat beberapa tanda dan gejala diabetes melitus tipe 2 yaitu 

sebagai berikut; 

1. Poliuri (peningkatan pengeluaran urin) 

Peningkatan peningkatan urin mengakibatkan glikosuria 

karena glukosa darah mencapai kadar „‟ambang ginjal‟‟, yaitu 

180mg/dl pada ginjal yang normal. Dengan kadar glukosa 

darah 180mg/dl, ginjal sudah tidak bisa mereabsorsi glukosa 

dari filtrat glumerulus sehingga timbul glikosuria. Karena 

glukosa menarik air, osmotik diuresis akan mengakibatkan 
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poliuria. 

2. Polidipsia (peningkatan rasa haus) 

Peningkatan pengeluaran urin yang sangat besar dapat 

menyebabkan dehidrasi ekstrasel. Dehidrasi intrasel mengikuti 

ekstrasel karena air intrasel akan berdifusi keluar sel mengikuti 

penurunan gradien konsentrasi ke plasma yang hipertonik. 

Dehidrasi intrasel merangsang pengeluaran ADH (Antidiuretic 

hormone) dan meimbulkan rasa haus. 

3. Polifagia (peningkatan rasa lapar) 

Sel tubuh mengalami kekurangan bahan bakar sehingga 

pasien merasa sering lapar dan lemas, hal tersebut disebabkan 

karena glukosa dalam tubuh semakin habis sedangkan kadar 

glukosa dalam darah cukup tinggi. 

4. Rasa lelah dan kelemahan otot  

Rasa lelah dan kelemahan otot terjadi karena ketabolisme 

protein diotot dan ketidakmampuan organ tubuh untuk 

menggunakan glukosa sebagai energi sehingga hal ini membuat 

pasien dengan diabetes mellitus sering merasa lelah. 

5. Berat badan menurun  

Turunnya berat badan pada pasien dengan diabetes mellitus 

disebabkan karena tubuh terpaksa mengambil dan membakar 

lemak dan protein sebagai energi (Anggit, 2017). 
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5. Komplikasi Diabetes Mellitus 

Komplikasi diabetes mellitus dapat terjadi di antaranya komplikasi 

akut; 

a. Hiperglikemia dan Ketoasidosis Kiabetik 

Kurangnya Hiperglikemia akibat saat glukosa tidak dapat 

diangkut ke dalam sel karena insulin. Tanpa tersedianya KH untuk 

bahan bakar sel. Sel hati mengubah simpanan glikogennya kembali 

ke glukosa/glikogenosis dan meningkatka biosistensis 

glukosa/glukogenolisis. Namun, respons ini memperberat situasi 

dengan meningkatnya kadar glukosa darah bahkan lebih tinggi. 

Etiologi dan faktor resiko penyebab umum ketoasidosis diabetik 

termasuk berikut; memakai terlalu sedikit insulin, mangkir 

menggunakan insulin  ketidakmampuan memenuhi peningkatan 

kebutuhan insuln yang dibuat oleh pembedahan, trauma, 

kehamilan, stres, pubertas atau infeksi, berkembangnya resistansi 

insulinmelaalui kehadiran antibodi insulin. 

b. Sindrom hiperglikemia hiperosmolar nonketosis 

Sindrom hiperglikemia hiperosasmolar nonketosis 

(hyperglycemic hiperosmolar nonketotic syndrome) adalah varian 

ketoasidosis diabetik yang ditandai dengan hiperglikemia ekstream 

(600-2.000 mg/dl), dehidrasi nyata, ketonuria ringan atau tidak 

terdeteksi, dan tidak ada asidosis. HHNS umumnya banyak terjadi 

pada klien lansia dengan diabetes melitus tipe 2.  
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c. Hipoglikemia  

Hipoglikemia juga dikenal sebagai reaksi insulin 

hipoglikemia adalah ciri umum dari diabetes mellitus tipe 1 dan 

juga di jumpai di dalam klien tipe 2 yang di obati dengan insulin 

atau obat oral. Kadar glukosa darah yang tepat pada klien 

mempunyai gejala hipoglikemia bervariasi, tapi gejal itu tidak 

terjadi sampai kadar glukosa darah kurang dari 50-60 mg/dl. 

Etiologi dan faktor resiko, reaksi hiperglikemia mungkin terjadi 

akibat dari sebagai berikut; dosis berlebihan insulin atau atau 

sulfonilurea/ jarang di resepkan, menghindari makanan atau makan 

lebih sedikit dari biasanya, pemakaian tenaga berlebihan 

tanpapenambahan kompensasi karbohidrat, ketidakseimbangan 

nutrisi dan cairan  disebabkan mual dan muntah, asupan alkohol,. 

Kurang hati-hati atau kesalahan sengaja dalam dosis insulin acting 

menyebabkan hipoglikemia. Perubahan lain dalam jadwal makan 

atau pemberian insulin. Latihan fisik penuh semangat yang tidak di 

harapkan. Atau tidur lebih dari biasanya di pagi hari dapat juga 

menyebabkan hipoglikemia. Pengaruh alkohol, ganja, atau obat-

obatan lain dapat menyamarkan kesadaran klien akan hipoglikemia 

pada tahap paling dini. 

Komplikasi diabetes mellitus dapat terjadi di antaranya 

komplikasi kronis: 
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a. Komplikasi Mikrovaskular 

komplikasi mikrovaskular merupakan penyakit arteri 

koroner, penyakit serebrovaskular, hipertensi penyakit pembuluh 

darah, infeksi. Kemudian komplikasi mikrovaskular yaitu 

retinopati, nefropati, ulkus tungkai dan kaki, neuropati 

sensorimotor, neuropati autonomy yaitu pupil, jantung, 

gastrointestinal, urogenital. Komplikasi kronis adalah penyebab 

utama kesakitan dan kematian pada klien diabetes mellitus. 

Perubahan ini banyak memengaruhi sistem tubuh dan dapat 

menghancurkan klien diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Komplikasi 

terkait diabetes di klasifikasikan sebagai 1 dan 2 tipe. 

Peningkatan kadar glukosa darah terus menerus membuat 

ketidakseimbangan bahan yang digunakan untuk membuat matriks 

antar sel. Sistem enzim secara normal mengubah glukosa ke 

bentuk gula lain, seperti sustibol, fruktosa, sampai kadar glukosa 

darah lebih rendah. Sustibotol, fruktosa, dan glukosa mengumpul 

di membran basal sel dan di antara sel. Akumulasi sorbitol 

intraseluler menyebabkan edema intraseluler dan memepengaruhi 

fungsi.  

b. Komplikasi Makrovaskular   

Komplikasi makrovaskular merupakan penyakit arteri 

koroner, penyakit serebrovaskular, dan penyakit pembuluh darah 

parifer adalah lebih umum, cenderung terjadi pada usia lebih awal, 
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dan lebih luas dan berat pada orang dengan diabetes melitus. 

Penyakit makrovaskular/ penyakit pembuluh besar mencerminkan 

aterossklerosis dengan penumpukan lemak pada lapisan dalam 

dinding pembuluh darah. Resiko berkembangnya komplikasi 

makrovaskular lebih tinggi pada diabetes mellitus  tipe1 sdaripada 

tipe 2. Penyakit makrovaskular, khususnya penyakit pembuluh 

darah koroner, palng umum penyebab kematian klien diabetes, 

terhitung 40-60 persen  dari semua kasus  penyakit makrovaskular 

terkait diabetes. Alasan paling umum klien di rawat inap adalah 

pengobatan komplikasi makrovaskular. Diabetes mellitus tidak 

hanya faktor resiko bebas untuk komplikasi ini tapi juga faktor 

resiko utama hipertensi dan hiperlipidemia (Maria, 2021). 

6. Penatalaksanaan Diabetes Mellitus 

Penanganan dan pengobatan bertujuan untuk mengurangi gejala-

gejala, mengusahakan keadaan gizi dimana berat badan ideal dan 

mencegah terjadinya komplikasi. Secara garis besar penaganan dan 

pengobatan dilakukan dengan: 

1. Pengelolaan makanan  

Diet yang di anjurkan yaitu diet rendah kalori, rendah 

lemak, rendah lemak jenuh, dan tinggi serat. Jumlah asupan 

kalori ditunjukkan untuk mencapai berat badan ideal. Selain 

itu, karbohidrat kompleks merupakan pilihan dan diberikan 

secara terbagi dan seimbang sehingga tidak menimbulkan 
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puncak glukosa darah yang tinggi setelah makan. Pengaturan 

pola makan dapat dilakukan berdasarkan 3J yaitu jumlah , 

jadwal dan jenis diet. 

2. Latihan fisik  

Kegiatan jasmani sehari-hari dan dan latihan jasmani teratur 

(3-4 kali seminggu kurang lebih selama 30 menit), jeda antara 

latihan jasmani tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Latihan 

jasmani merupkan salah satu pilar dalam pengelolaan  diabetes 

tipe dua, latihan jasmani dapat menurunkan berat badan  dan 

memperbaiki sensifitas terhadap insulin, sehingga memperbaiki 

kendali kadar glukosa darah. 

3. Monitor kadar glukosa darah 

Pemantauan diabetes mellitus merupakan pengendalian 

kadar glukosa darah mencapai kondisi senormal mungkin. 

Dengan terkendalinya kadar glukosa darah  maka akan 

terhindar  dari keadaan hiperglikemia dan hipoglikemia serta 

mencegah terjadinya komplikasi. 

4. Terapi  

Pengaturan diet dan kegiatan jasmani merupkan hal yang 

utama dalam penatalaksanaan diabetes melitus. Namun bila 

diperlukan dapat dilakukan bersamaan  dengan pemberian obat 

antihiperglikemiaoral tunggal atau kombinasi. pemberian obat 

antihiperglikemia oral ataupun insulin selalu dimulai dengan 



35 
 

 
 

dosis rendah, untuk kemudian  dianaikkan secara  bertahap 

sesuai dengan respons kadar glukosa darah (Perkeni, 2015) 

C. Konsep Ulkus Diabetik 

1. Definisi Ulkus Diabetik 

Kaki diabetik adalah infeksi, ulserasi, dan atau destruksi jaringan 

ikat dalam yang berhubungan  dengan neuropati dan penyakit yang 

berhubungan dengan dengan neuropati dan penyakit vaskular perifer 

pada tungkai bawah (Istiqomah & Efendi, 2014). Luka diabetik adalah 

luka yang terjadi pada pasien diabetes yang melibatkan gangguan pada 

saraf peripheral dan autonomik, luka diabetik adalah luka  atau lesi 

pada pasien diabetes mellitus yang mengakibatkan ulserasi aktif dan 

merupakan penyebab utama amputasi kaki (Lede, 2018). 

2. Etiologi Ulkus Diabetik 

Proses terjadinya kaki diabetik diawali oleh angiopati, neuropati, 

dan infeksi. Neuropati menyebabkan gangguan sensorik yang 

menghilangkan atau menurunkan sensasi nyeri kaki, sehingga ulkus 

dapat terjadi tanpa terasa. Gangguan motorik menyebabkan atrofi otot 

tungkai sehingga mengubah titik tumpu yang menyebabkan ulserasi 

kaki. Angiopati akan mengganggu aliran darah ke kaki, penderita dapat 

merasa nyeri tungkai sesudah berjalan dalam jarak tertentu. Infeksi 

sering merupakan komplikasi akibat berkurangnya aliran darah atau 

neuropati. Ulkus dikubitus bisa menjadi gengren kaki diabetik 

(Kaertika, 2017). 
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3. Patofisiologi Ulkus Diabetik 

Ulkus kaki diabetes disebabkan tiga faktor yang sering di sebut 

trias, yaitu; iskemi, neuropat, dan infeksi. Kadar glukosa darah tidak 

terkendali akan menyebabkan komplikasi kronik neuropati parifer 

berupa neuropati sensorik, motorik, dan autonom. 

Neuropati sensorik,  biasanya cukup berat hingga menghilangkan 

sensasi proteksi yang berakibat rentan terhadapa trauma fisik dan 

termal, sehingga meningkatkan resiko ulkus kaki. Sensori propriosepsi 

yaitu sesasi posisi kaki juga hilang.  

Neuropati Motorik, mempengaruhi semua otot, mengakibatkan 

penonjolan abnormal tulang, arsitektur normal kaki berubah, 

deformitas khas seperti hammer toe dan hallux rigidus. Deformitas 

kaki menimbulkan terbatasnya mobilitas, sehingga dapat 

meningkatakan tekanan plantar kaki dan mudah terjadi ulkus.  

Neuropati Autonom,  ditandai dengan kulit kering, tidak 

berkeringat, dan peningkatan pengisian kapiler sekunder akibat 

pintasan arteriovenosus kulit. Hal ini mencetuskantimbulnya fisura, 

kerak kulit, sehingga kaki rentan terhadap trauma minimal. Hal 

tersebut juga dapat karena penimbunann sorbitol dan fruktosa yang 

mengakibatkan akson menghilang, kecepatan induksi menurun, 

perestesia, srta menurunnnya refleks otot dan atrofil otot.  

Penderita diabetes juga menderita kelainann vaskular berupa 

iskemi. Hal ini di sebabkan proses makroangiopati dan menurunnya 
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sirkulasi jaringan yang ditandai oleh hilang atau berkurangnya denyut 

nadi arteri dorsalis pedis, arteri tiabialis, dan arteri poplitea; 

menyebabkan kaki menjadi atrofi, dingin, dan kaku menebal. 

Selanjutnya terjadi nekrosis jaringan, sehingga timbul ulkus yang 

biasanya dimulai dari ujung kaki atau tungkai. 

Kelainan neurovaskular pada penderita diabetes diperberat dengan 

aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan kondisi arteri menebal dan 

menyempit karena penumpukan lemak didalam pembuluh darah. 

Menebalnya arteri di kaki dapat dapat mempengaruhi otot-otot kaki 

karena berkurangnya suplai darah, kesemutan, rasa tidak nyaman, dan 

dalam jangka lama dapat mengakibatakan kematian jaringan yang akan 

berkembang menjadi ulkus kaki diabetes. Proses anginopati pada 

penderita diabetes melitus beruopa penyempitan penyumbatan 

pembuluh darah parifer tungkai bawah terutama kaki, akibat perfusi 

jaringan bagian distal tungkai berkurang. 

Diabetes Melitus yang tidak terkendali akan menyebabkan 

penebalan tunika intima/hiperplasia membran basalis arteri, pembuluh 

darah besar dan kapiler, sehingga aliran darah jaringa tepi ke kaki 

terganggu dan nekrosis yang menyebabkan ulkus diabeikum (Kaertika, 

2017). 

4. Faktor yang Mempengaruhi Ulkus Diabetik  

Menurut Brunner dan Suddarth (2008), resiko infeksi pada kaki 

pasien diabetes mellitus meliputi; durasi diabetes lebih dari 10 tahun, 
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usia lebih dari 40 tahun, riwayat merokok, penurunana denyut nadi 

perifer, penurunan sensasi, deformitas anatomi atau area tekan 

(misalnya bunion, callus, hammer toes) (Nurhanifa, 2017). 

Hal-hal yang meningkatan resiko antara antara lain neuropati 

perifer dengan hilangnaya sensasi protektif. Komplikasi 

kardiovaskular, retina dan ginjal,  riwayat ulkus atau amputasi serta 

kelaianan kuku berat. Luka timbul spotan atau karena trauma, misalnya 

kemasukan pasir, tertusuk duri, lecet akibat sepatu atau sendal sempat 

dan bahan yang keras. Luka terbuka menimbulkan bau dari gas 

gengren, dapat mengakibatkan infeks tulang (osteomielitis) (Kaertika, 

2017). 

5. Klasifikasi Ulkus Diabetik 

Klasifikasi Wagner-Meggit dikembangkan pada tahun 1970-an, 

digunakan secara luas untuk menklasufikasi lesi pada kaki diabetes. 

Klasifikasi kaki diabetik berdasarkan Wagner-Meggit. 

a. Derajat 0, Simptom pada kaki seperti nyeri 

b. Derajat 1, Ulkus superfisial 

c. Derajat 2, Ulkus dalam 

d. Derajat 3, Ulkus sampai mengenai tulang 

e. Derajat 4, Gengren telapak kaki  

f. Derajat 5, gengren seluruh kaki 



39 
 

 
 

 

Gambar 1.1 Klasifikasi Ulkus Diabetik 

Sumber (Nather,2016). 

Klasifikasi Wagner-Meggit dianjurkan oleh international working 

group on diabetic foot atau di sebut dengan IWGDE dan dapat 

diterima semua pihak agar memudahkan perbandingan hasil-hasil 

penelitian. Dengan klasifikasi ini akan dapat ditentukan kelainan yang 

dominan, vaskular, infeksi atau neuropatik dengan ankle brachial 

index, filamet test, nefve conduction study, electromyography, 

autonomic testing,  sehingga pengelolaan lebih baik. Ulkus gengren 

dengaan critical limb ischemia lebih memerlukan evaluasi dan 

perbaikan keadaan vaskularnya. Sebaliknya jika faktor infeksi 

menonjol, antibiotik harus adekuat. Sekiranyafaktor mekanik yang 

dominan, harus diutamakan koreksi untuk mengurangi tekanan plantar 

(Kaertika, 2017). 

6. Manifestasi Klinis Ulkus Diabetik 

Tanda dan gejala ulkus diabetik (Arisanty, 2013) 

a. Sering kesemutan 

b. Nyeri kaki saat istirahat 



40 
 

 
 

c. Sensasi rasa berkurang 

d. Kerusakan jaringan/nekrosis 

e. Penurunan denyut nadi arteri dorsalis pedis, tibialis dan 

poplitea 

f. Kaki menjadi atrofi, dingin dan kaku menebal 

g. Kulit kering 

7. Diagnosis Ulkus Uiabetik 

Pemeriksaan Fisik  

a. Pemeriksaan ulkus dan keadaan umum ekstremitas. 

b. Penilaian resiko insufisiensi vaskular. 

c. Penilaian resiko neuropati parifer. 

a. Ektremitas  

Ulkus diabetik cenderung terjadi di daerah tumpuan beban 

terbesar, seperti tumit area kaput metatarsal di telpak, ujung jari 

yang menonjol/jari pertama dan jari kedua. Ulkus di malleolus 

terjadi karena sering mendapat trauma. Kelainan lain yang dapat 

ditemukan seperti callus hipertropik, kaku rapuh/pecah, kulit 

kering, hammer toes  dan  fissure. 

b. Insufisiensi Arteri Parifer 

Pemeriksaan fisik akan mendapatkan hilang atau 

menuruannya nadi perifer. Penemuan lainyang berhubungan 

dengan aterosklerosis meliputi bising arteri iliaka dan femoralis, 
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atrofi kulit, hilangnya rambut kaki, sianosis jari kaki, ulserasi dan 

nekrosis iskemik, serta pengisianarteri tepi lebih dari 2 detik. 

c. Neuropati Perifer  

Tanda neuropati perifer meliputi hilangnya sensasi rasa 

getar dan posisi, hilangnya reflek tendon dalam, ulserasi tropik, 

foot drop, artrofi otot, dan pembentukan  callu  hipertropik 

khususnya di daerah penekanan misalnya tumit (Kaertika, 2017). 

8. Penatalaksanaa Ulkus Diabetik 

Tujuan utama pengelolaan ulkus diabetik yaitu untuk mengakses 

proses kearah penyembuhan luka secepat mungkin karen aperbaikan 

dari ulkus kakidapat menurunkan kemunginan terjadinya amputasi dan 

kematian pasien diabetes. Secara umum penanganan ulkus kaki 

diabetik meliputi: 

a. Penanganan iskemia  

Perfusi arteri merupakan hal penting dalam proses 

penyembuhan dan harus dinilai awal pada pasien ulkus kaki 

diabetik. Penilaian kompotensi vaskular pedis pada ulkus kaki 

diabetik seringkali memerlukan bantuan pemeriksaan 

penunjang seperti MRI angiogram , deppler maupun angiografi 

pemeriksaan sederhana seperti perabaan pulsasi arteri poplitea, 

tibialis posterior dan dorsalis pedis dapat dilakukan pada kasus 

ulkus diabetik kecilyang tidak disertai edema ataupun selulitis 

yang luas. Ulkus atau gengren kaki tidak akan sembuh bahkan 
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dapat menyerang tempat lain dikemudian hari bila penyempitan 

pembuluh darah kaki tidak di atasi . 

b. Debridemen 

Debridemen merupakan upaya untuk membersihkan semua 

jaringan nekrotik, karena luka tidak akan sembuh bila masih 

terdapat jaringan nonviabel, debris dan fistula. Tindakan 

debribemen juga dapat menghilangkan koloni bakteri pada 

luka. Saat ini terdapat eerapa jenis debridemen yaitu autolitik, 

enzimatik, mekanik, biologik dan tajam. 

c. Perawatan luka 

Prinsip perawatan luka yitu meciptakan lingkungan moist 

wound healing atau menjaga agar luka senantiasa dalam 

keadaan lembab. Bila ulkus memeproduksi sekret maka untuk 

pembalut/dressing digunakan yang bersifat absorben. 

Sebaliknya bila ulkus kering maka digunakan pembalut yang 

mampu melembabkan ulkus. Bila ulkus cukup lembab, maka 

dipilih pembalut ulkus yang dapat mempertahankan 

kelembaban. 

d. Menurunkan tekanan pada plantar pedis (off-loading) 

Tindakan off-loading merupakan salah satu prinsip utama 

dalam penatalaksanaan ulkus kronik dengan dasar neuropati. 

Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada telapak 

kaki. Tindakan off-loading  dapat dilakukan secara persial 
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maupun total. Mengurangi tekanan padaulkus neuropati dapat 

mengurangi trauma dan mempercepat proses penyembuhan 

luka. 

e. Penanganan bedah  

Jenis tindakan bedah tergantung pada dari berat ringannya 

ulkus kaki diabetik. Tindakan efektif ditujukan untuk 

menghilangkan nyeri akibat deformitas seperti pada kelinan 

spur tulang, hammertoes atau  bunions.  Tindakan  bedah 

profilaktif  diindikasikan untuk mencegahterjadinya ulkus atau 

atau ulkus berulang  pada pasien yang mengalami neuropati 

dengan melakukan koreksi deformitas seni tulang atau tendo.  

f. Penanganan komorbitas  

Diabetes merupakan penyakit sistemik multiorgan sehingga 

komorbiditas lain harus dinilai dan di kelolah melalui 

pendekatan tim multidisiplin untuk mendapatkan hasil optimal.  

g. Mencegah kambuhnya ulkus 

Pencegahan dianggap sebagai elemen kunci dalam 

menghindari amputasi kaki . pasien diajarkan untuk 

memperhatikan kebeersihan kaki, memeriksa kaki setiap hai, 

menggunakan alas kaki yang tepat mengebati segera jika 

terdapat luka, pemeriksaan rutin ke podiatri, termasuk 

debridemen pada kapalan dan kuku kaki yang tumbuh ke 

dalam. 
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h. Pengelolaan infeksi  

Infeksi pada ulkus kaki diabetik merupakan faktor pemberat 

yang turut menentukan  derajat agresifitas tindakan yang 

diperlukan dalam pengelolaan ulkus kaki diabetik. Di 

lainpihakinfeksi pada ulkus kaki diabetik mempunyai 

permasalahan sendiri dengan adanya berbagai resiko seperti 

status lokasi  maupun sistemik yang imunocompromised pada 

pasien diabetes mellitus, resistensi mikroba terhadap antibiotik, 

dan jenis mikroba yang ada kalanya memerlukan antibiotik 

spesifik yang mahal dan berkepanjangan (Langi, 2011). 

9. Pengkajian Luka Skala BWAT (Bates Jensen Wound Assesment 

Tool). 

BWAT (Bates jensen wound assesment tool) merupakan skala 

yang dikembangkan dan digunkan untuk mengkaji kondisi luka ulkus 

diabetik. Skala ini sudah teruji validasi dan rehabilitasnya, sehingga 

alat ini sudah bisa digunkan. Nilai yang dihasikan dari skala ini 

menggambarkan status keparahan luka, semakin tinggi nilai yang 

dihasilakan maka menggambarkan pula status luka pasien yang 

semakin parah. 

BWAT terdiri dari 13 item pengkajian yang terdiri dari; Size, 

Depth, Edges, Undermining, Necrotic tissue type, Necrotic tissue 

amount, Exudate type, Exudate amount, Skin color surrounding  

wound, peripheral tissue edema, Pheriperal tissue incharation, 
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Granulation tissue, dan Epithelialisation. Dari ke 13 item tersebut 

digunkan sebagai pengkajian luka ulkus diabetik pada pasien. Setiap 

item diatas mempunyai nilai yang menggambarkan status luka teka 

pasien(Rasyid et al., 2018) 

D. Diabetes Melitus Dalam Perspektif Islam 

Islam dalam anjurannya telah telah memberikan cara menghindari 

penyakit diabetes melitus , misalnya mengatur pola makan dan gaya hidup 

sederhana dan jangan berlebihan untuk mengontrol kadar glukosa darah. 

Ajaran Islam sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk yang 

berkaitan dengan kesehatan. Maka ajara Islam mengingatkan pentingnya 

menjaga pola hidup seimbang dan tidak berlebihan. Sebagaimana Allah 

swt berfirman dalam QS. Thaha/20:81. 

كُلىُْا هِنْ طيَِّبٰتِ هَا رَسَقْنٰكُنْْۙ وَلََ تطَْغَىْا فيِْهِ فيَحَِلَّ عَليَْكُنْ غَضَبيِْْۚ وَهَنْ يَّحْللِْ 

هىَٰي عَليَْهِ غَضَبيِْ فقَدَ  

Terjemahnya: 

Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan 

kepadamu, dan janganlah melampaui batas, yang menyebabkan 

kemurkaan-Ku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka 

sungguh, binasalah dia (Kementrian Agama). 

Tafsir Al Jalalain berpendapat bahwa (makanlah diantara rezeki 

yang baik yang telah kami berikan kepada kalian) yakni nikmat yang telah 

dilimpahkan kepada kalian, (dan janganlah melapaui batas padanya), 

seumpamanya kalian meningkari nikmat-nikmat itu (yang menyebabkan 

kemurkaanku menimpa kalian). Bila dibaca Yahilla artinya wajib 
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kemurkaanku menimpa kalian, bila dibaca Yahulla artinya, 

pastikemurkaanku menimpa kalian (dan barang siapa ditimpa oleh 

kemurkaanku) lafal Yahlil dapat pula dibaca Yahlul (maka sungguh 

binasalah ia) terjerumuslah ia kedalam neraka (Al-Mahalli & As-suyuthi, 

2018). 

Asumsi peneliti bahwa, ayat tersebut menjelaskan pentingnya 

menjaga kesehatan, terutama tidak berlebihan dalam segala sesuatu 

termasuk dalam mengenai makanan. Hal ini bisa dikaitkan dengan faktor 

penyebab diabetes melitus, antara lain karena pola makanan yang tidak 

baik, kegemukan serta faktor lainnya yang dapat berdampak pada 

kerusakan ginjal dan pankreas yang berfungsi untuk memproduksi insulin 

sebagai penetral glukosa darah. 

Hal senada dapat ditemukan didalam surah al-Baqarah/2:168 

يْطٰنِِۗ انَِّهٗ لكَُنْ  لََ تتََّبعُِىْا خُطىُٰتِ الشَّ ا فًِ الَْرَْضِ حَلٰلًا طَيِّباا وَّۖ عَدُوٌّ يٰٰٓايَُّهاَ النَّاسُ كُلىُْا هِوَّ

بيِْن  هُّ   

Terjemahnya: 

Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 

Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu (Kementrian Agama). 

 

Tafsir Al Jalalain berpendapat bahwa ayat berikut ini turun tentang 

orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang 

dihalalkan, (Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang 
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terdapat dimuka bumi), halal menjadi „hal‟ (lagi baik) sifat yang 

memperkuat, yang berarti enak atau lezat, (dan janganlah kamu ikuti 

langkah-langkah) atau jalan-jalan (setan) dan rayuannya (sesungguhnya ia 

menjadi musuh yang nyata bagimu), artinya jelas dan terang 

permusuhannya itu (Al-Mahalli & As-suyuthi, 2018). 

Asumsi peneliti bahwa, ayat ini menjelaskan bahwa kita di 

anjurkan makan makanan yang halal dan baik. Dimana hal tersebut juga 

berkaitan dengan kesehatan terutama terkait dengan pola makan, serta 

makan dengan makanan yang halal dan jangan melampaui batas, makan 

dan minumlah sesuai kebutuhan, karena salah satu untuk menjaga aga 

kadar glukosa darah lebih stabil perlu melakukan gaya hidup yang sehat 

seperti salah satunya mengatur pola makan, jenis makanan serta  jumlah 

makanan porsi makanan yang dibutuhkan didalam tubuh. 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Teori 

 

Komplikasi diabetes mellitus. 

Komplikasi akut: 

a. Hiperglikemia dan 

keoasidosis 

b. Sindrom hipeglikemia 

c. Hiperosmolar nonketosis 

d. hipoglikemia 

Komplikasi kronis: 

a. komplikasi mikrovaskular 

b. komplikasi makrovaskular 

(Maria, 2021) 

Faktor yang mempengaruhi 

kadar glukosa darah yaitu: 

Pola hidup 

a. konsumsi makanan 

yang tinggi karbohidrat 

b. aktifitas fisik 

Hormon yang memepengaruhi 

kadar glukosa darah yaitu: 

a. insulin 

b. hormon tiroid 

c. hormon glukosa 

(Suryati, 2021) 

Diabetes mellitus 

Kadar glukosa darah 

Ulkus diabetik 

Pengkajian luka skala BWAT yang 

terdiri dari 13 item yaitu: 

Size, Depth, Edges, Undermining, 

Necrotic tissue type, Necrotic tissue 

amount, Exudate type, Exudate 

amount, Skin color surrounding  

wound, peripheral tissue edema, 

Pheriperal tissue incharation, 

Granulation tissue, dan 

Epithelialisation (Rasyid et al., 

2018). 

Faktor yang mempengaruhi ulkus 

diabetik yaitu: 

Menurut Brunner dan Suddarth 

(2008). 

a. Durasi diabetes lebih dari 

10 tahun 

b. Usia lebih dari 40 tahun 

c. Riwayat merokok 

d. Komplikasi kardiovaskular 

(Nurhanifa, 2017) 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

Keterangan: 

  : Variabel Independen  

 

  : Variabel Dependen 

 

Gambar 2 Kerangka Konsep 

  

    

 

 

Kadar Glukosa Darah Kondisi luka ulkus diabetik 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan 

rancangan pendekatan cross-sectional yang merupakan penelitian yang 

mengamati data-data populasi atau sampel satu kali saja pada saat yang 

sama, dan berfokus pada waktu pengukuran atau observasi data variabel  

(Nursalam, 2015). Peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk 

mengetahui gambaran kadar glukosa darah dan kondisi luka dikubitus 

pada pasien diabetes melitus. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan dibeberapa klinik yang ada di daerah 

Makassar, yaitu di Klinik ETN Center Makassar, Klinik Griya Afiat.  

2. Waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juli 2022. 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah seluruh subjek yang akan diteliti dan memenuhi 

karakteristik yang telah ditentukan (Adiputra et al., 2021). Populasi 

dalam penelitia ini adalah semua pasien ulkus diabetik yang 

melakukan perawatan di Klinik ETN Center Makassar, Klinik Griya 

Afiat, dengan total populasi 18. 
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2. Sampel  

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau 

sebagain jumlah dari karakteristik yag dimiliki oleh populasi (Hidayat, 

A, 2021). Besar sampel pada penelitian ini di tentukan dengan kriteria 

insklusi dan ekslusi.  

a. Kriteria Insklusi 

1. Semua pasien ulkus diabetik. 

2. Pasien yang sedang melakukan perawatan luka di klinik 

tersebut. 

3. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

4. Bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria Ekslusi 

1. Pasien yang mempunyai kondisi penurunan kesadaran. 

2. Pasien yang mempunyai komplikasi penyakit jantung dan 

gagal ginjal. 

3. Pasien tidak kooperatif. 

Penentuan besar sampel ditentukan dengan rumus Slovin Sebagai berikut : 

  
 

        
 

 keterangan: 

 n = Jumlah Sampel 

 N = Jumlah Populasi 
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 D = Tingkat Singnifikasi              

  
 

        
 

 
  

         
 

 
  

            
 

 
  

    
 

     15,2 (15) Responden 

Jadi, jumlah sampel yang akan diteliti berdasarkan rumus di atas sebanyak 15 

responden. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling merupakan suatu proses seleksi sampel yang 

digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga sebuah 

sampel akan mewakili keseluruh populasi yang ada. Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik random sampling dimana yang 

merupakan pengambilan sampel secara acak sesuai dengan kriteria 

insklusi dan ekslusi (Roflin, 2021). 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar 

untuk memeperoleh data yang diperlukan. Pengungumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara 

(Mamik, 2015).  
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Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu 

pengambilan data awal dan penelitian. Pengumpulan data awal dilakukan 

dengan: 

1. Melakukan analisis artikel untuk menemukan fenomena/masalah 

penelitian  

2. Pengumpulan data responden dan jumlah populasi yang dilakukan 

dengan memasukkan surat pengambilan data awal di Klinik ETN 

Center Makassar, Klinik Griya Afiat,  

3. Pengumpulan data pada tahap penelitian dilakukan dengan 

memasukkan surat izin melakukan penelitian terlebih dahulu di Klinik 

tempat meneliti, kemudian data di peroleh dilokasi penelitian. 

4. Menentukan responden dengan cara teknik random sampling sesuai 

dengan kriteria insklusi dan eksklusi. 

5. Memberikan lembar infomed consent kepada responden. 

6. Responden diminta untuk mengisi kuesioner karakteristik responden. 

7. Mengecek kadar glukusa darah responden dengan alat glukometer, dan 

waktu pemeriksaan dilakukan pada saat responden datang ke klinik 

tersebut. 

8. Kemudian melakukan pengkajian luka ulkus diabetik menggunakan 

Skala BWAT [Bates jensen wound assesment tool], dan waktu 

pelaksanaanya setelah dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah. 

9. Kemudian pengelolahan data kadar glukosa darah dan kondisi luka 

ulkus diabetik menggunkan Uji Deskriptif. 
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F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh, mengukur, dan menganalisis data dari subjek atau sampel 

mengenai topik atau masalah yang diteliti (Kurniawan, 2021). 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar 

kuesioner karakteristik responden dan lembar observasi untuk mengetahui 

hubungan kadar glukosa darah dengan kondisi luka Ulkus Diabetik. Alat 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Glukometer untuk mengukur 

kadar glukosa darah, dan menggunakan pengkajian Skala BWAT (Bates 

Jensen Wound Assesment) untuk mengukur derajat luka ulkus diabetik. 

Pengkajian skala BWAT sudah diuji validitas dan realibilitasnya oleh 

peneliti sebelumnya (Karahan,2014), dengan menggunakan foto atau 

gambar, dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasi content validity 

agreement 0.82, reinterrater dari iliabilitas nstrumen 0.82, konsistensi 

internal di hitung dengan cronbach alpha 0,85. 

G. Tehnik Pengelolahan Dan Penyajian Data 

Pengelolahan data merupakan bagian dari proses penelitian. Menurut 

(Notoatmodjo, 2012) 

a. Editing  

Editing merupakan upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data 

yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap 

pengumpulan data atau setelah data terkumpul. 
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b. Coding  

Setelah data diedit atau di sunting, selanjutnya dilakukan  

„‟pengkodean‟‟ atau coding’’ yaitu mengubah data berbentuk kalimat 

atau huruf menjadi data angka atau bilangan. 

c. Data Entry 

Data yang dalam bentuk „‟kode‟‟ angka atau huruf dimasukkan ke 

dalam program atau „‟software‟‟ komputer. Dalam proses ini di tuntut 

ketelitian orang yang melakukan  „‟data entry’’.apabila tidak maka 

akan terjadi bias, meskipun hanya memasukkan data. 

d. Cleaning  

Apabila semua data dari setiap sember atau responden selesai di 

masukkan, perlu dicek kembali untuk melihat keungkinan-

kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan 

sebagainya. Kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi. Proses ini 

disebut pembersihan data/data cleaning.  

e. Tabulating  

Tabulating yakni membuat tabel-tabel data, sesuai dengan tujuan 

penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti. Tabel yang akn tabulasi 

adalah tabel yang berisikan data yang sesuai dengan kebutuhan 

analisis. 

H. Analisis Data 

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, 

pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan versivikasi data agar sebuah 
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fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data 

disebut juga pengelolahan data dan penafsiran data (Siyoto, 2015). Adapun 

tujuan melakukan analisa data yaitu untuk memperoleh gambaran dari 

hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam tujuan dan memperoleh 

kesimpulan secara umum dari penelitian yang merupakan konstribusi 

dalam pengembangan pembangan ilmu yang bersangkutan (Notoatmodjo, 

2012). Penelitian ini menggunakan Analisis Univariat. Uji yang di 

gunakan dalam analisis univariat adalah Uji Analisis Deskriptif. 

I. Kode Etik Penelitian 

Dalam melakukan  suatu penelitian, sudah seharusnya seorang peneliti 

memperhatikan kode etik yang merupakan suatu pedoman etika yang 

berlaku untuk setiap kegiatan penelitian, melibatkan antara pihak peneliti,  

pihak yang diteliti, maupun masyarakat yang akan memperoleh dampak 

dari hasil penelitian tersebut (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini, 

penelitian menekankan ada beberapa etika yang sebagai berikut; 

1. Confidetiality (Kerahasiaan) 

Dimana peneliti tidak memberikan informasi mengenai identitas 

dan kerahasiaan responden. Namun peneliti hanya menggunakan 

coding sebagai pengganti dari identitas responden. Dengan kata lain, 

informasi yanng telah didapatkan oleh peneliti tidak akan tersebar ke 

orang lain dan hanya di pergunkan untuk kepentinga penelitian. 

Sebagaimana dalam penelitian ini hanya menggunakan inisial nama 

dalam menjaga merahasiaan responden.  
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2. Justice (Keadilan) 

Dimana penelitian ini mempunyai prinsip keterbukaan serta adil dan 

yang perlu di jaga peneliti yaitu kejujuran, keterbukaan dan kehati-

hatian. Untuk prinsip keterbukaan, peneiti menjelaskan tentang 

prosedur penelitian. Kemudian, prinsip keadilan dimana peneliti 

menjamin semua subjek dalam peneliti, memperoleh perlakuan dan 

keuntungan yang sama. Dimaana penelitian ini tidak membeda-

bedakan untuk semu responden yang ada dikota makassar.  

3. Beneficience (Manfaat) 

Dalam penelitian diharapkan agar memperoleh manfaat semaksimal 

mungkin untuk masyarakat pada umumnya dan terkhusus untuk 

responden penelitian. Di penelitian ini mempunyai resiko sangat 

rendah dikarenakan dalam penelitian ini memberikan pernyataan 

dalam bentuk kuisioner dan tidak melakukan perlakuan ataupun uji 

coba. 

4. Non Maleficence 

Dalam penelitian ini mempunyai kewajiban agar tidak menyebabkan 

bahaya bagi responden. Responden bisa memutuskan apakah akan ikut 

andil dalam penelitian tanpa adanya resiko yang merugikan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Klinik Griya Afiat Makassar 

Griya Afiat Makassar merupakan klinik perawatan luka yang terletak di Jl. 

Syekh Yusuf, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Griya Afiat 

didirikan pada tahun 2008. Griyaa Afiat sudah menangani berbagai jenis 

luka seperti diantaranya luka kaki diabetes, luka arteri, luka vena, luka 

kangker, luka bakar, luka operasi, luka section caesar, luka dikubitus, klinik 

griya afiat ini juga memberikan pelayanan home care. Adapun misi dari 

Klinik Griya Afiat yaitu memberikan asuhan keperawatan secara 

komprehensif dan terpadu.  

2. Klinik ETN Centre Makassar 

Klinik ETN Centre Makassar merupakan klinik perawatan luka yang 

terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan. Klinik Etn Centre ini merupakan rumah pusat perawatan 

luka bagi penderita luka, seperti stoma, inkontennsia, luka dikarenakan 

diabetes, luka bakar dan luka lainnya. ETN Centre juga memberikan sarana 

kemudahan dalam berkonsultasi tentang luka yang diderita, dengan teknologi 

mutakhir rumah perawatan luka ETN Centre adalah sarana keshatan uka 

dengan sistem cara modern penanganannya. 
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B. Hasil Penelitian  

Penelitian ini tentang gambaran kadar glukosa darah dan kondisi luka 

ulkus diabetik pada pasien diabetes melitus, penelitian ini dilaksanakan dari 

tanggal 27 Mei-7 Juni 2022. Responden dalam penelitian ini adalah pasien 

ulkus diabetik sebanyak 15 orang. Jenis peneitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan hasil data penelitian yang diperoleh berupa angka-angka, 

kemudian desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik.  

1. Karakteristik Responden  

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, 

Jenis Kelamin, Pekerjaan. 

Karakteristik Frekuensi Presentase 

Usia    

Dewasa Awal = 26-35 

Dewasa Akhir = 36-45 

Lansia Awal = 45-55 

Lansia Akhir = 56-65 

Masa Manula =  >65 

- 

3 

5 

4 

3 

0,% 

20,0% 

33,3% 

26,7% 

20,0% 

Jenis Kelamin   

Laki-laki  

Perempuan  

6 

9 

40,0% 

60,0% 

Pekerjaan    

Bekerja  

Tidak bekerja  

4 

11 

26,7% 

73,3% 

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa jika dilihat dari usia, mayoritas 

responden yang berpatisipasi dalam penelitian ini yaitu usia 45-55 tahun 

dengan jumlah responden sebanyak 5 (33,3%). Jika dilihat dari jenis 

kelamin, mayoritas responden ialah berjenis kelamin perempuan dengan 

jumlah responden sebanyak 9 (60,0%). Jika dilihat dari segi pekerjaan, 

mayoritas responden ialah yang tidak bekerja dengan jumlah responden 

11(73,3%). 
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2. Analisis Univariat  

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Kadar Glukosa Darah Pasien Diabetes Meliitus 

Kadar Glukosa Darah Frekuensi Presentase  

Rendah = < 100 mg/dl 

Normal = < 200 mg/dl 

Tinggi = > 200 mg/dl 

1 

4 

10 

6,7% 

26,7% 

66,7% 

Total  15 100% 

Tabel 4.2 didapatkan bahwa, kadar glukosa darah pada pasien 

diabetes melitus lebih banyak mengalami kadar glukosa darah yang tinggi, 

dengan presentase 66,7% dengan jumlah responden 10 orang. Sedangkan 

presentase untuk responden dengan kadar glukosa darah normal dengan 

presentase 26,7%, dengan jumlah responden sebayak 4 orang. Dan untuk 

responden dengan kadar glukosa darah rendah sebanyak 1 orang dengan 

presentase 6,7%. 

Tabel 4.3 

Distribusi Fekuensi Status Kondisi Luka Pasien Diabetes Melitus 

Indikator Status Kondisi Luka Frekuensi Presentase  

Jarinagan Sehat: Skor 1-13 

Regenerasi Luka: Skor 13-59 

Degenerasi Luka: Skor 60-65 

1 

13 

1 

6,7% 

86,7% 

6,7% 

Total  15 100% 

 

Tabel 4.3 didapatkan bahwa status kondisi luka pada responden 

diabetes melitus lebih banyak dengan kategori kondisi luka regenerasi 

luka: skor 13-59 dengan presentase  86,7%, dengan jumlah responden 

sebanyak 13 orang, dan yang memiliki status kondisi luka dengan 

degenerasi luka: skor 60-65 sebanyak 1 orang dengan presentase 6,7%, 

dan yang memiliki status kondisi luka jarinagan sehat: skor 1-12 ialah 

sebanyak 1 responden dengan presentase 6,7%. 
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Tabel 4.4 

Frekuensi Kadar Glukosa Darah Berdasarkan Usia, Jenis 

Kelamin, Pekerjaan. 

 

Kadar Glukosa Darah Frekuensi Total  

Usia  1 

(26-35) 

2 

(36-45) 

3 

(45-55) 

4 

56-65) 

5 

( > 65) 

 

 

15 Rendah = < 100 mg/dl 

Normal = < 200 mg/dl 

Tinggi = > 200 mg/dl 

- - 1 - - 

- 1 - 2 1 

- 2 4 2 2 

Presentase  0,% 20,0% 33,3% 26,7% 20,0% 100,

% 

Jenis Kelamin  1 

Laki-laki 

2 

Perempuan  

 

 

15 Rendah = < 100 mg/dl 

Normal = < 200 mg/dl 

Tinggi = > 200 mg/dl 

1 - 

2 2 

3 7 

Presentase  40,0% 60,0% 100% 

Pekerjaan  1 

Bekerja  

2 

Tidak Bekerja 

 

 

15 Rendah = < 100 mg/dl 

Normal = < 200 mg/dl 

Tinggi = > 200 mg/dl 

1 - 

1 3 

2 8 

Presentase  26,7% 73,3% 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa, kadar glukosa darah 

berdasarkan usia, mayoritas berada dikategori kadar glukosa darah tinggi 

yaitu sebanyak 10 responden, 4 diantaranya berada di usia lansia awal 

yaitu 45-55 tahun, 2 diantaranya berada di usia dewasa akhir yaitu 36-45 

tahun, 2 diantaranya berada diusia lansia akhir 56-65 tahun, dan 2 

responden berada di usia >65 tahun. Responden dengan kadar glukosa 

darah berdasarkan jenis kelamin, didapatkan mayoritas responden berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 9 responden, 7 diantaranya 
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mempunyai kadar glukosa darah tinggi, dan 2 diantaranya mempunyai 

kadar glukosa darah normal. Responden kadar glukosa darah berdasarkan 

pekerjaan, mayoritas responden  tidak bekerja, yaitu sebanyak 11 

responden, 8 responden diantaranya mempunyai kadar glukosa darah 

tinggi, dan 2 diantaranya mempunyai kadar glukosa darah normal. 

Tabel 4.5 

Frekuensi Kondisi Luka Ulkus Berdasarkan Usia, Jenis 

Kelamin, Pekerjaan. 

 

Kondisi Ulkus Diabetik Frekuensi Total  

Usia  1 

(26-35) 

2 

(36-45) 

3 

(45-55) 

4 

(56-65) 

5 

( >65 ) 

 

 

15 Jarinagan Sehat: Skor 1-13 

Regenerasi Luka: Skor 13-59 

Degenerasi Luka: Skor 60-65 

- 1 - - - 

- 1 5 4 3 

- 1 - - - 

Presentase  0,% 20,0% 33,3% 26,7% 20,0% 100,% 

Jenis Kelamin  1 

Laki-laki 

2 

Perempuan  

 

 

15 Jarinagan Sehat: Skor 1-13 

Regenerasi Luka: Skor 13-59 

Degenerasi Luka: Skor 60-65 

- 1 

6 7 

- 1 

Presentase  40,0% 60,0% 100% 

Pekerjaan  1 

Bekerja  

2 

Tidak Bekerja 

 

 

15 Jarinagan Sehat: Skor 1-13 

Regenerasi Luka: Skor 13-59 

Degenerasi Luka: Skor 60-65 

- 1 

4 9 

- 1 

Presentase  26,7% 73,3% 100% 

 

Bedasarkan tabel 4.5 didapatkan bahwa, kondisi luka ulkus diabetik 

berdasarkan usia, mayoritas berada di kategori regenerasi luka yaitu 

sebanyak 13 responden, 5 diantaranya berada di usia lansia awal 45-55 

tahun, 4 responden berada di usia lansia akhir 56-65 tahun, 3 responden 
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berada di usia >65 tahun, dan 1 responden berada di usia dewasa akhir 36-

45 tahun. Sedangkan responden dengan kondisi ulkus diabetik berdasarkan 

jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu 

sebanyak 9 responden, 7 diantaranya mempunyai kondisi luka berada di 

kategori regenerasi luka, 1 responden mempunyai kondisi luka degenerasi 

luka, dan 1 responden berada dikategori kondi luka jaringan sehat. 

Responden dengan kondisi luka ulkus diabetik berdasarkan pekerjaan, 

mayoritas responden tidak bekerja yaitu sebanyak 11 orang, 9 diantaranya 

berada di kategori kondisi luka regenerasi luka, 1 responden berada di 

kategori degenerasi luka, dan 1 responden berada di kategori jaringan 

sehat. 

Tabel 4.6 

Frekuensi Pengkajian Luka Pada Pasien Diabetes Melitus. 

 

Item Pengkajian Jumlah Responden Persentase 

1. Ukuran  

1 = ˂ 4 cm 

2 = 4 s/d ˂ 16 cm2 

3 = 16 s/d ˂ cm2 

4 = 36 s/d ˂ 80 cm2 

5 = ˃ 80 cm2 

 

 

3 

11 

1 

0 

0 

 

 

20% 

73% 

7% 

0 

0 

 

Total 

 

15 100% 

 

Pada bagian pengkajian ukuran luka, mayoritas responden 

mempunyai besar ukuran luka yaitu  4 s/d ˂ 16 cm2, dengan jumlah 

responden sebanyak 11 orang (73%). 
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2. Kedalaman  

1. Eritema atau kemerahan 

2. Leserasi lapisan epedermis dan  atau dermis 

3. Seluruh lapisan kulit hilang, kerusakan atau 

nekrosis subkutan, tidak mencapai fasia, 

tertutup jaringan granulasi 

4. Tertutup jaringan nekrosis 

5. Seluruh lapisan kulit hilang dengan dekstruksi 

luas, kerusakan jaringan otot, tulang. 

 

1 

6 

5 

 

 

3 

0 

 

 

7% 

40% 

33% 

 

 

20% 

0 

 

Total  15 100% 

 

Pada pengkajian kedalaman luka, mayoritas responden berada pada 

kategori leserasi lapisan epidermis dan atau dermis, dengan jumlah 

responden 6 orang (40%).  

3. Tepi Luka 

1. Samar, tidak terlihat dengan jelas 

2. Batas tepi terlihat, menyatu dengan dasar 

luka 

3. Jelas, tidak menyatu  dengan dasar luka 

4. Jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, 

tebal 

5. Jelas, fibrotik, perut tebal/hiperkeratonik 

 

2 

4 

 

9 

0 

 

0 

 

 

13% 

27% 

 

60% 

0 

 

0 

 

Total  15 100% 

Pada bagian tepi luka, mayoritas responden yang mempunyai 

bagian tepi luka yang jelas, tidak menyatu dengan dasar luka sebanyak 9 

responden (60%). 

4. Terowongan/goa 

1. Tidak ada gua 

2. Gua ˂ 2 cm diarea manapun 

3. Gua 2 – 4 cm seluas ˂50% pinggir luka. 

4. Gua 2 – 4 cm seluas ˃50% pinggir luka. 

5. Gua   ˃   4   cm diarea manapun. 

 

5 

5 

4 

1 

0 

 

 

 

33% 

33% 

27% 

7% 

0 

 

Total  15 100% 

Pada bagian pengkajian luka pada bagian terowongan luka /goa, 

mayoritas responden mempunyai kedalaman goa < 2-4 cm di area 
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manapun, sebanyak 5 respnden (33%).  

5. Tipe Jeringan Nekrotik 

1. Tidak ada jaringan nekrotik 

2. Putih/abu-abu jaringan tidak dapat 

teramati dan atau jaringan nekrotik 

kekuningan yang mudah dilepas. 

3. Jaringan nekrotik kekuningan yang 

melekat tapi mudah dilepas. 

4. Melekat, lembut, eskar hitam. 

5. Melekat kuat, keras, eskar hitam 

 

2 

8 

 

 

4 

1 

0 

 

 

 

13% 

53% 

 

 

27% 

7% 

0 

Total  15 100% 

Pada bagian tipe jaringan nekrotik pada hasil pengkajian pada 

responden yang terdiri dari 15 responden, didapatkan mayoritas responden 

mempunyai tipe jaringan nekrotik yang berwarna putih/abu-abu jaringan 

tidak dapat teramati dan atau jaringan nekrotik kekuningan yang mudah 

dilepas, sebanyak 8 responden (53%). 

6. Jumlah Jaringan Nekrotik 

1. Tidak jaringan nekrotik. 

2. ˂ 25% permukaan luka tertutup jaringan 

nekrotik. 

3. 25 % permukaan Luka tertutup jaringan 

nekrotik. 

4. ˃ 50% dan ˂ 75% permukaan luka 

tertutup jaringan nekrotik. 

5. 75% s/d 100% permukaan luka tertutup 

jaringan nekrotik. 

 

3 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

14% 

43% 

 

14% 

 

14% 

 

14% 

 

Total  15 100% 

Pada pengkajian jumlah jaringan nekrotik, didapatkan mayoritas 

responden mempunyai jumlah jaringan nekrotik  < 25% permukaan luka 

tertutup jaringan nekrotik, sebanyak 6 responden (43%). 
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7. Tipe Eksudat 

1. Tidak ada eksudat 

2. Bloody 

3. Serosangueneous (encer, berair, merah 

pucat atau pink). 

4. Serosa (encer, berair,jernih). 

5. Purulen (encer atau kental, keruh, 

kecoklatan/kekuningan,  dengan atau 

tampa bau). 

 

 

1 

5 

7 

 

0 

2 

 

 

7% 

33% 

47% 

 

0 

13% 

 

Total  15 100% 

Pada bagian tipe eksudat, mayoritas responden mempunyai tipe 

eksudat Serosangueneous (encer, berair, merah pucat atau pink), sebanyak 

7 responden (47%). 

8. Jumlah Eksudat 

1. Tidak ada, luka kering. 

2. Moist, luka tampak lembab tapi eksudat 

tidak teramati. 

3. Sedikit : Permukaan luka moist, eksudat 

membasahi ˂  25% balutan 

4. Modert : Eksudat terdapat ˃ 25% dan  ˂

75% dari balutan yang digunakan 

5. Banyak : Permukaan luka dipenuhi 

dengan eksudat dan eksudat membasahi ˃ 

75% balutan yang digunakan. 

 

 

1 

3 

 

10 

 

1 

 

 

0 

 

 

7% 

20% 

 

67% 

 

7% 

 

 

0 

 

Total  15 100% 

Jumlah eksudat pada pengkajian yang telah dilakukan pada 15 

responden, mayoritas responden memiliki jumlah eksudat yang sedikit: 

permukaan luka moist, eksudat membasahi < 25% balutan, sebanyak 10 

responden (67%). 

9. Warna Kulit Sekitar Luka 

1. Pink atau warna kulit normal setiap 

bagian luka. 

2. Merah terang jika disentuh 

3. Putih atau abu-abu, pucat atau 

hipopigmentasi. 

4. Merah gelap atau ungu dan atau tidak 

 

2 

 

4 

5 

 

4 

 

13% 

 

27% 

33% 

 

27% 
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pucat. 

5. Hitam atau hiperpigmentasi. 

 

0 

 

 

0 

 

Total  15 100% 

Warna kulit sekitar luka pada beberapa luka responden, mayoritas 

responden mempunyai warna kulit pada sekitaran luka yang berwarna 

putih atau abu-abu, pucat atau hipopigmentasi, sebanyak 5 responden 

(33%). 

10. Edema 

1. Tidak ada Pembengkakan atau edema. 

2. Tidak ada pitting edema sepanjang ˂4 cm 

sekitar luka. 

3. Tidak ada pitting edema sepanjang ≥4 cm 

sekitar luka. 

4. Pitting edema sepanjang ˂4 cm disekitar 

luka 

5. Krepitus dan atau pitting edema 

sepanjang ˃  4cm disekitar luka 

 

2 

 

12 

1 

 

0 

 

0 

 

 

 

13% 

 

80% 

7% 

 

0 

 

0 

 

 

Total  15 100% 

Edema pada luka responden mayoritas responden tidak mengalami 

pitting edema sepanjang < 4 cm sekitar luka, sebanyak 12 responden 

(80%).  

11. Indurasi Jaringan Perifer 

1. Tidak ada indurasi 

2. Indurasi ˂2 cm sekitar luka 

3. Indurasi 2-4 cm seluas ˂ 50% sekitar luka. 

4. Indurasi 2- 4 cm seluas ≥ 50% sekitar luka 

5. Indurasi ˃ 4 cm dimana saja pada luka. 

 

 

5 

10 

0 

0 

0 

 

 

 

33% 

67% 

0 

0 

0 

 

 

Total  15 100% 

Pada bagian pengkajian indurasi jaringan perifer, mayoritas 

responden memiliki indurasi jaringan perifer < 2 cm disekitar luka, yaitu 
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sebanyak 10 responden (63%).  

12. Jaringan Granulasi 

1. Kulit utuh atau luka pada sebagian kulit. 

2. Terang, merah seperti daging 75% s/d 

100% luka terisi granulasi, atau jaringan 

tumbuh. 

3. Terang, merah seperti daging, ˂75% dan 

˃ 25% luka terisi granulasi. 

4. Pink, dan atau pucat, merah kehitaman 

dan atau luka ˂ 25% terisi granulasi. 

5. Tidak ada jaringan granulasi. 

 

 

2 

3 

 

8 

 

3 

 

 

1 

 

 

8% 

23% 

 

54% 

 

8% 

 

 

8% 

 

 

Total  15 100% 

Pengkajian pada jaringan granulasi, mayoritas responden memilki 

jaringan granulasi yang terang, merah seperti daging, < 75% dan > 25% 

luka terisi granulasi, yaitu sebanyak 8 responden (54%).  

13. Epitalisasi  

1. 100% luka tertutup, permukaan utuh. 

2. 75 s/d 100% epitalisasi 

3. 50 s/d 75% epitalisasi.  

4. 25% s/d 50% epitalisasi. 

5. ˂ 25% epitalisasi 

 

 

0 

2 

9 

3 

1 

 

 

0 

13% 

60% 

20% 

7% 

 

 

Total  15 100% 

Pada pengkajian epitalisasi pada 15 responden, mayoritas 

responden dengan jumlah epitalisasi 50-75% epitalisasi pada 9 responden 

(60%)  yang mengalami luka ulkus diabetik.  

Keterangan: 
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C. Pembahasan  

1. Karakteristik Responden 

a. Usia  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden 

yang berpatisipasi dalam penelitian ini yaitu berada di usia lansia 

awal 45-55 tahun sebanyak 5 orang dari keseluruhan 15 jumlah 

responden, dan selebihnya berada di usia lansia akhir 56-65 

sebanyak 4 orang, dan dewasa akhir sebanyak 3 orang, dan usia 

>65 tahun sebanyak 3 orang.  Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Era Dorihi Kale, 2015), yang menjelaskan 

bahwa dari 53 orang yang menderita diabetes melitus, rata-rata usia 

mereka adalah 57 tahun. Diabetes melitus biasanya sering terjadi 

pada klien setelah usia 30 tahun dan semakin sering terjadi pada 

usa 40 tahun. Sekitar 6% individu berusia 45-64 tahun dan 11 

individu diatas 65 tahun menderita diabetes melitus. Meningkatnya 

usia berpengaruh terhadap perubahan fisiologis yang akan menurun 

derastis  pada usia diatas 40 tahun. Proses penuaan menyebabkan 

kurangnya kemampuan sel beta pankreas dalam memproduksi 

insulin sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah 

(Kale & Akoit, 2015) 

Usia merupakan salah satu faktor resiko  penyebab  

terjadinya ulkus kaki diabetik, karena pada usia lanjut fungsi tubuh 

secara fisiologi menurun, hal ini disebabkan karena penurunan 
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sekresi atau retensi insulin, sehingga kemampuan fungsi tubuh 

terhadap pengendalian glukosa darah yang tinggi kurang optimal 

(Ferawati, 2014). Hal ini bisa juga bisa dilihat pada pasien ulkus 

diabetik yang datang untuk melakukan perawatan luka di Klinik 

Griya Afiat dan Klinik ETN Centre, dimana memiliki rata- rata 

usia 45-72 tahun, dan tidak menutup kemungkinan bahwa usia 

lanjut menjadi penyebab komplikasi dari penyakit diabetes mellitus 

ulkus diabetik. 

Asumsi penenliti bahwa, seiring bertambahnya usia, resiko 

untuk terkena penyakit kronik semakin meningkat, salah satunya 

yaitu penyakit diabetes melitus. Seperti yang kita ketahui bahwa 

semakin meningkatnya usia maka fungsi tubuh juga akan 

mengalami penurunan, termasuk cara tubuh mengelolah glukosa 

darah, dimana semakin bertambahnya usia maka fungsi sel 

penghasil insulin pada pankreas akan menurun dan respon sel 

tubuh terhadap insulin juga tidak sebaik dulu atau sejak usia masih 

muda. 

b. Jenis Kelamin 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden adalah perempuan yaitu sebanyak 9 orang dari total 

keseluruhan 15 responden. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh (Era Dorihi Kale, 2015), 

bahwa pada 364 penyandang diabetes melitus sebagian besar 
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adalah perempuan. Diabetes melitus tipe 2 lebih sering terjadi pada 

perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dan diketahui bahwa 

laki-laki lebih sering melakukan aktifitas fisik dan olahraga yang 

dilakukan secara teratur, dapat merangsang sensivitas sel terhadap 

insulin serta pengurangan lemak sentral dan  perubahan jaringan 

otot. 

Faktor penting lain juga berpengaruh terhadap 

meningkatnya angka kejadian diabetes melitus pada wanita yaitu 

peningkatan hormon testoteran pada wanita. Dijelaskan lebih lanjut 

bahwa wanita dengan kadar testoteran yang tinggi, mempunyai 

hormon androgen yang tinggi. Hormon androgen sangat erat 

kaitannya dengan intoleransi glukosa dan resistensi insulin. 

Sehingga pada saat terjadi peningkatan  hormon androgen tersebut, 

peningkatan hormon androgen tersebut, dapat pula terjadi 

peningkatan resistensi insulin yang meningkatkan resiko diabetes 

melitus (Kale & Akoit, 2015).  

Asumsi peneliti bahwa, jenis kelamin mejadi salah satu 

faktor terjadinya diabetes melitus dan seperti yang kita ketahui 

bahwa kebanyakan perempuan yang lebih beresiko terkena 

penyakit diabetes melitus. Mengapa demikian karena seperti yang 

kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan 

dalam melakukan semua aktivitas dan gaya hidup sehari-hari yang 

sangat berpengaruhi kejadian diabetes melitus. 
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c. Pekerjaan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden 

dalam penelitian ini yaitu kebanyakan responden yang tidak 

berkerja berkerja yaitu sebanyak 11 responden dari total 

keselutuhan 15 responden.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Era Dorihi Kale, 2015) bahwa, sebagian responden 

yang tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga, dan bisa 

di kaitkan bahwa  dengan seringnya dilakukan aktifitas fisik dan 

olahraga yang dilakukan secara teratur, dapat merangsang 

sensivitas sel terhadap insulin serta pengurangan lemak sentral dan  

perubahan jaringan otot. 

Gaya hidup yang tidak aktif bergerak diketahui berpotensi 

memicu beragam gangguan metabolik. Salah satu indikator terjadi 

gangguan metabolik ialah terjadi peningkatan kadar glukosa darah 

dalam tubuh. Aktivitas fisik yang kurang memengaruhi 

peningkatan kadar glukosa darah. Melakukan aktivitas fisik dapat 

mengendalikan kadar glukosa darah karena pada saat beraktivitas 

fisik diperlukan energi yang diubah yang diubah dari glukosa 

(Ugahari et al., 2016). 

Asumsi peneliti bahwa, seperti yang kita ketahui bahwa 

kurang beraktivitas bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. 

Saat tubuh semakin jarang bergerak maka akan lebih beresiko 

mengalami resistensi insulin, itulah mengapa kebanyakan orang 
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tidak bekerja lebih beresiko terkena penyakit diabetes melitus 

karena kurangnya aktivitas yang dilakukan. 

2. Gambaran  Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus  

Hasil penelitian didapatkan kadar glukosa darah pada pasien 

diabetes melitus lebih banyak mengalami kadar glukosa darah yang tinggi, 

sebanyak 10 dari 15 responden. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan 

pasien diabetes melitus mempunyai kadar glukosa darah yang sangat 

tinggi. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Amos Lellu,2021) dengan hasil penelitannya dari jumlah 30 responden 

terdapat 20 (66,7) responden yang mengalami kadar glukosa darah tinggi, 

dan selebihnya memilki kadar glukosa darah normal.  

Dalam penelitian ini jenis pemeriksaan kadar glukosa darah yang 

dilakukan adalah pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu. Pemeriksaan 

kadar glukosa darah sewaktu atau acak merupakan hasil pemeriksaan 

sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir. Kadar 

glukosa darah sewaktu padapasien diabetes melitus dikatakan terkendali 

apabila pada rentang <200 mg/dl. Kadar glukosa darah sewaktu dilakukan 

kapan saja tanpa berpuasa terlebih dahulu, jika kadar glukosa darah 

sewaktu >200 mg/dl dengan keluhan klasik atau krisis hiperglikemia, 

maka sudah termasuk kriteria diagnosis diabetes melitus 

(PERKENI,2021). 

Adapun beberapa faktor yang memepengaruhi kadar glukosa 

darah, jika dikaitkan dengan data umum berupa usia maka umur juga dapat 
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memepengaruhi kadar glukosa darah seseorang. Seperti yang dikaitkan 

bahwa dari data umum berupa umur responden, kebanyakan responden 

berusia 45-55 tahun. Seperti yang dikemukakan oleh (Maryam, 2018) 

didalam penelitiannya dikatakan bahwa masalah gizi pada usia lanjut 

sebagian besar merupakan masalah gizi berlebihan dan kegemukan 

(obesitas) yang memicu timbulnya degenaratif termasuk diabetes melitus.  

Selain usia, jenis kelamin juga ikut berperan dalam mempengaruhi 

diabetes melitus. Seperti yang diketahui jenis kelamin dalam penelitian ini 

sebagian besar adalah perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dikemukakan oleh (Itsnani,2020) bahwa, perempuan lebih banyak yang 

menderita kadar glukosa darah tinggi atau diabetes melitus disebabkan 

karena perempuan di masyarakat mempunyai angka harapan hidup lebih 

tinggi dibandigkan dengan laki-laki, sehingga semakin banyak perempuan 

lanjut usia yang menderita diabetes melitus, dan kecenderungan yang lebih 

tinggi proporsi diabetes melitus pada perempuan dibanding laki-laki, hal 

ini berhubungan dengan penyebab kejadian obesitas sebagai faktor resiko 

diabetes melitus yang lebih banyak menyerang perempuan. Dalam 

penelitian lain menyampaikan bahwa selain faktor obesitas yang banyak 

terjadi pada perempuan terdapat faktor hormonal yang dapat 

mempengaruhi metabolisme perempuan. Dimana pada usia responden 

kebanyakan masuk pada usia menopause bagi perempuan. Pada kondisi ini 

terjadi peningkatan hormon dehidropiandrosteron (DHEA) dan hormon 

testosteron serta penurunan hormon estrogen. Peningkatan testosteran 
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dapat menyebabkan peningkatan resistensi terhadap insulin dan 

peningkatan kadar glukosa dalam darah (Ahmad J, 2020). 

Dari kedua faktor umum tersebut, bisa kita simpulkan bahwa usia 

dan jenis kelamin menjadi salah satu faktor terjadinya diabetes melitus, 

dan tidak hanya itu, adapun faktor utama yang menjadi penyebab 

meningkatnya kadar glukosa darah seperti pengaruh gaya hidup, seperti 

berlebihan dalam mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, kurang 

berolahraga, stres, dan lain sebagainya. Hal ini juga dikaitkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh (Erma Kasumayanti,2021) bahwa, menurut 

asumsi peneliti penderita yang mempunyai kadar glukosa darah tidak 

normal disebabkan oleh belum terbiasanya mengonsumsi diet diabetes 

melitus yang dianjurkan, belum terbiasa melakukan aktifitas olahraga, 

tidak rutin memantau glukosa darah, serta kurangnya pengontrolan obat 

dan perawatan kaki. 

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, masih banyak 

lagi yang menjadi faktor terjadinya diabetes melitus, tapi  yang menjadi 

faktor yang paling memegang peranan penting dalam meningkatnya kadar 

glukosa darah yaitu makanan. Dimana makanan yang terdiri dari 

karbohidrat, protein dan lemak dapat meningkatkan kadar glukosa 

darah.karbohidrat diresap tubuh melalui usus, kemudian berubah menjadi 

glukosa dan beredar didalam aliran darah. Setelah satu sampai dua jam 

setelah makan, glukosa darah akan mencapai angka yang paling tinggi. 

Maka dari itu penyandang diabetes melitus perlu diberikan penenekanan 
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mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah 

kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat untuk 

meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin (Kasumayanti & 

Maharani, 2021). 

Dalam surah al-A‟raf/7:31 dijelaskan bahwa: 

كُلىُْا وَاشْزَبىُْا وَلََ تسُْزِفىُْاْۚ انَِّهٗ لََ يحُِبُّ الْ  ࣖوُسْزِفيِْنَ يٰبنَيِْٰٓ اٰدَمَ خُذُوْا سِيْنتَكَُنْ عِنْدَ كُلِّ هَسْجِدٍ وَّ  

Terjemahnya: 

Wahai anak cucu adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap 

(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. 

Sungguh, Allah Swt tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Kementrian 

Agama). 

Ahli tafsir Ibnu Abbas berpendapat bahwa, larangan berlebihan itu 

mengandung arti salah satu diantaranya yaitu, jangan berlebihan dalam porsi 

makan dan minum itu sendiri. Sebab, makan dan minum dengan porsi yang 

berlebihan dan melampaui batas akan mendatangkan penyakit. Makan kalau 

sudah merasa lapar, dan kalau sudah makan, janganlah sampai terlalu 

kenyang. Begitu juga dengan minuman, minumlah kalau merasa haus dan bila 

rasa haus telah hilang, berhentilah minum, waupun nafsu makan atau minum 

masih ada.  

Asumsi peneliti bahwa, berdasarkan ayat dan tafsiran diatas dapat 

diketahui bahwa makan dan minum yang melampaui batas wajar akan 

berdampak buruk terhadap kesehatan dan dapat menimbulkan banyak 

penyakit pada seseorang termasuk pada tinggi rendahnya kadar glukosa darah, 

dimana seperti yang diketahui bahwa yang menjadi salah satu faktor yang 
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mempengaruhi kadar glukosa darah yaitu tidak mengotrol pola makan atau 

kebanyakan mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat. 

3. Gambaran Kondisi Luka Ulkus Diabetik Pada Pasien Diabetes 

Melitus. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa responden dengan kondisi luka 

ulkus diabetik terbanyak berada di kategori regenerasi luka, sebanyak 13 

dari 15 responden. Hal ini menunjukkan bahwa gambaran kondisi luka 

terbanyak berada pada indikator regenerasi luka. Penelitian ini sejalan juga 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Mikhayandi,2018) 

bahwa hasil penelitian diketahui bahwa seluruh responden 30 orang 

(100%) dikategorikan wound regeneration. Penelitian ini juga didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh (Megawati, 2020) bahwa, dari 30 

responden yang diteliti didapatkan 70%  diantaranya adalah ulkus dengan 

derajat 3, atau ulkus yang sudah sampai mengenai sampai tulang. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebanyakan pasien diabetes melitus mempunyai luka 

ulkus diabetik yang cukup parah. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu 

dengan melakukan pengukuran kondisi luka dari 15 responden dengan 

menggunkan skala BWAT yang terdiri dari 13 item pengkajian luka yang 

terdiri dari: Ukuran, Kedalaman, Tepi Luka, Terowongan/goa, Tipe 

Jaringan Nekrotik, Jumlah Eksudat, Jumlah Jaringan Nekrotik, Tipe 

Eksudat, Warna Kulit Sekitar Luka, Edema, Indurasi Jaringan Perifer 

Jaringan Granulai, Epitalisasi. 
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Dari 13 item pengkajian luka tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

semakin tinggi nilai yang hasilkan maka menggambarkan pula status 

keparahan luka. Jika indikator status kondisi luka berada di skala 1-13 

maka termasuk jaringan sehat, dan jika skala berada di scor 13-59 maka 

termasuk regenerasi luka, da jika skala berada di scor 60-65 maka 

termasuk degenerasi luka.  Hal ini juga di pengaruhi salah satunya yaitu 

dari proses penyembuhan luka atau lama penyembuhan luka, karena 

semakin lama penyembuhan luka maka akan semakin parah atau semakin 

luas luka yang diperoleh. 

Adapun beberapa faktor yang memepengaruhi penyembuhan luka 

pada pasien diabetes diantaranya yaitu, suplay oksigen, dimana suplay 

oksigen merupakan kritikal untuk leukosit dalam menghancurkan bakteri 

dan untuk fibrolast dalam menstimulasi sintesis kalogen. Kemudian stres, 

cemas dan depresi telah dibuktikan dapat mengurangi efisiensi dari sitem 

imun sehingga dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Kemudian 

gangguan sensasi atau gerakan, dimana aliran darah yang disebabkan oleh 

tekanan dan gesekan benda asing pada pembulu darah kapiler dapat 

menyebabkan jaringan mati pada tingkat local. Kemudian status nutrisi, 

dimana kadar serum albumin rendah akan menurunkan difusi (penyebaran) 

dan membatasi kemampuan neutrofil untuk membunuh bakteri. (Putra, 

2017) 

Faktor lain yang menghambat penyembuhan luka yaitu sirkulasi. 

Sirkulasi yang tidak baik dapat mempengaruhi gangguan aliran dalam 
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pembuluh darah, sehingga akan sedikit memliki oksigen. Dalam konteks 

penyembuhan, ketika jaringan memiliki sedikit oksigen maka akan terjadi 

hipoksia. Sirkulasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mempertahankan 

proses penyembuhan luka yang adekuat. 

Adapun faktor internal yang menjadi faktor penyebuhan luka yaitu 

usia. Menurut sebuah studi bahwa semakin tua seseorang, maka semakin 

lama dalam proses penyembuhannya, karena terjadi penurunan dalam 

struktur dan karakteristik kulit. Perubahan-perubahan yang memperburuk 

sejalan dengan usia meliputi penurunan frekuensi penggati sel epidermis, 

respon inflamasi terhadap cedera , presepsi sensori, proteksi mekanis, serta 

fungsi barier kulit. Menurut WHO, usia > 60 tahun semakin besar resiko 

gangguan penyembuhan luka, dikarenakan lambatnya infitrasi sel T 

kedaerah luka yang disertai dengan gangguan produksi kemokin dan 

penurunan kapasitas fagositosis magrofag (Putra, 2017). 

Menurut (Suyono, 2013) ada beberapa masalah yang sering terjadi 

pada pasien kaki diabetik diantanya yaitu: 

a. Kapalan (callus), adalah penebalan atau pengerasan kulit yang juga 

terjadi pada kaki diabetik, karena adanya neuropati dan penurunan 

sirkulasi darah, gesekan atau tekanan yang berlang-ulang pada daerah 

tertentu di kaki.  

b. Ulkus, mayoritas ulkus dapat digolongkan menjadi neuropati, iskemik 

atau neuroiskemik. Ulkus kaki pada neuropati sering kali terjadi pada 

permukaan plantar kaki di area yang terkena tekanan tinggi. Seperti 
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yang melapisi kaput metatarsal, atau diarea lain yang melapisi 

deformitas tulang. Ulkus kaki neuropati berkontribusi terhadap >50% 

ulkus kaki penderita diabetes dan sering tanpa nyeri disertai luka yang 

terlihat lebam. Ulkus atau borok dikaki adalah masalah serius yang 

harus ditangani oleh dokter dan perawatannya lama sehingga bisa 

menyebabkan amputasi (Lellu, 2021). 

Asumsi peneliti bahwa, terkait dengan status kondisi luka ulkus 

diabetik yang menjadi faktor atau penentu penyembuhan luka itu dikaitkan 

kembali kependerita diabetes melitus, dimana kepatuhan atau cara 

penderita sendiri dalam memperbaiki pola hidupnya sangat berpengaruh 

terhadap kondisi luka ulkus diabetik, salah satunya yaitu dengan patuh 

dalam mengontrol kadar glukosa darah agar tetap normal, rutin dalam 

melakukan perawatan luka serta memperbaiki asupan nutrisi, karena 

beberapa faktor tersebut menjadi penentu dalam fase penyembuhan luka. 

D. Keterbatasan penelitian  

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini  yakni: 

Pada penelitian ini peneliti hanya melakukan pemeriksaan GDS, dan 

disarankan penelitian selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan HbA1c atau 

GDP agar lebih akurat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Merujuk pada hasil penelitian, karakteristik responden pada pasien 

diabetes melitus sebagian besar berusia 45-55 tahun. Pada kategori 

jenis kelamin sebagian besar responden adalah perempuan. Pada 

kategori pekerjaan sebagian besar pasien yang tidak bekerja. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan gambaran kadar glukosa 

darah responden sebagian besar memiliki kadar glukosa darah tinggi 

yaitu sebanyak 10 orang (66,7%) dengan kadar glukosa darah >200 

mg/dl. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan gambaran kondisi ulkus 

diabetik pada responden sebagian besar berada di kategori regenerasi 

luka dengan skor 13-59 sebayak 13 orang (86,7%). 

B. Saran  

1. Bagi Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti kembali dengan 

alat ukur dan menggunakan kadar glukosa darah puasa sehingga hasil 

yang didapatkan lebih akurat. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitia ini digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan 

pembelajaran, dan diharapkan dapat memberikan nilai positif untuk 

menambah wawasan terutama terkait dengan diabetes melitus.  
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3. Bagi Instansi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai upaya pendidikan kesehatan 

pada pasien diabetes melitus, tentang pentingnya mengontrol kadar 

glukosa darah. 

4. Bagi Masyarakat dan pasien diabetes melitus 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi 

kesehatan tentang penyakit diabetes melitus dengan ulkus kaki 

diabetik. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI  

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat,  

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama   : Hajra 

 NIM  : 70300118053 

 Alamat  : Samata,Gowa 

 No. Telepon : 085341709502 

 Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bermaksud akan 

melaksanakan penelitian dengan  judul “Analisis Kadar Glukosa Darah 

Dan Kondisi Luka Ulkus Diabetik”. Penelitian ini merupakan bagian 

persyaratan untuk program pendidikan sarjana saya di Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang dapat merugikan bagi 

responden. Responden penelitian  hanya akan  mengisi lembar kuesioner 

yang membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk proses pengisiannya. 

Kerahasiaan semua informasi akan terjaga dan dipergunakan hanya untuk 

kepentingan penelitian semata. Untuk itu saya memohon kesediaannya 

menjadi responden dalam penelitian saya.  Atas kesediaannya sebagai 

responden saya ucapkan terima kasih.  

Gowa, 2 Maret 2022 

Peneliti, 

 

Hajra  
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Lampiran 2 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Inisial responden   : 

Usia    :  

 Dengan ini menyatakan bahwa saya telah  mendapatkan penjelasan 

maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “Analisis Kadar 

Glukosa Darah Dan Kondisi Luka Ulkus Diabetik”. Untuk itu secara sukarela 

saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk 

kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuesioner. Demikian  pernyataan  ini saya 

buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.  

 

Makassar, 2 Maret 2022 

Responden  

 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Responden : 
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Lampiran 3 

Kuesioner Karakteristik Responden 

 

Nama Responden : ........................................... 

Usia    : ........................................... 

Jenis Kelamin  :       Perempuan  Laki-laki  

Pekerjaan   :       Bekerja    Tidak bekerja 

Alamat/No. Telp : ........................................... 
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Lampiran 4 

Lembar Observasi Luka Ulkus Diabetik 

Skala BWAT (Bates-Jensen Wound Assesment Tool) 

 

 

 

No Item Pengkajian    Skor  

 
1 Ukuran *0 = Sembuh, luka 

terselesaikan panjang x 
lebar 
1 = ˂ 4 cm 
2 = 4 s/d ˂ 16 cm2 
3 = 16 s/d ˂ cm2 
4 = 36 s/d ˂ 80 cm2 
5 = ˃ 80 cm2 

 

2 Kedalaman *0= sembuh, luka 
terselesaikan 
1. Eritema atau 

kemerahan 
2. Leserasi lapisan 

epedermis dan  atau 
dermis 

3. Seluruh lapisan kulit 
hilang, kerusakan atau 
nekrosis subkutan, 
tidak mencapai fasia, 
tertutup jaringan 
granulasi 

4. Tertutup jaringan 
nekrosis 

5. Seluruh lapisan kulit 
hilang dengan 
dekstruksi luas, 
kerusakan jaringan 
otot, tulang 

 

3 Tepi Luka *0 = Sembuh, luka 
terselesaikan 
1. Samar, tidak terlihat 
dengan jelas 
2. Batas tepi terlihat, 
menyatu dengan dasar 
luka 
3. Jelas, tidak menyatu  
dengan dasar luka 

4. 4. Jelas, tidak menyatu 
dengan dasar luka, tebal 
5. Jelas, fibrotik, 
perut tebal/hiperkeratonik 
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4 Terowonga 
n/Gua 

*0= Sembuh, luka 
terselesaikan 
1. Tidak ada gua 
2. Gua ˂ 2 cm diarea 
manapun 
3. Gua 2 – 4 cm seluas ˂ 
50% pinggir luka. 
4. Gua 2 – 4 cm seluas ˃ 
50% pinggir luka. 
5. Gua   ˃   4   cm diarea 
manapun. 

 

5 Tipe 
Jaringan 
Nekrotik 

1. Tidak ada jaringan 
nekrotik 
2. Putih/abu-abu jaringan 
tidak dapat teramati dan 
atau jaringan nekrotik 
kekuningan yang mudah 
dilepas. 
3. Jaringan nekrotik 
kekuningan yang melekat 
tapi mudah dilepas. 
4. Melekat, lembut, eskar 
hitam. 
5. Melekat kuat, keras, 
eskar hitam. 

 

6 Jumlah 
jaringan 
nekrotik 

1. Tidak jaringan 
nekrotik. 
2. ˂ 25% permukaan luka 
tertutup jaringan nekrotik. 
3. 25 % permukaan Luka 
tertutup jaringan nekrotik. 
4. ˃ 50% dan ˂ 75% 
permukaan luka tertutup 
jaringan nekrotik. 
5. 75% s/d 100% 
permukaan luka tertutup 
jaringan nekrotik. 

 

7 Tipe 
Eksudat 

1. Tidak ada eksudat 
2. Bloody 
3. Serosangueneous 
(encer, berair,  merah 
pucat atau pink). 
4. Serosa (encer, berair, 
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  jernih). 
5. purulen (encer  atau 
kental,  keruh, 
kecoklatan/kekuningan, 
dengan atau tampa bau). 

 

8 Jumlah 
Eksudat 

1. Tidak ada, luka kering. 
2. Moist, luka tampak 
lembab tapi eksudat tidak 
teramati. 
3. Sedikit : Permukaan 
luka moist, eksudat 
membasahi ˂  25% balutan 
4. Modert : Eksudat 
terdapat ˃ 25% dan  ˂ 75% 
dari balutan yang 
digunakan 
5. Banyak : Permukaan 
luka dipenuhi dengan 
eksudat dan eksudat 
membasahi ˃ 75% balutan 
yang digunakan 

 

9 Warna 
Kulit 

Sekitar 
Luka 

1. Pink atau warna kulit 
normal setiap bagian luka. 
2. Merah terang jika 
disentuh 
3. Putih atau abu-abu, 
pucat   atau 
hipopigmentasi. 
4. Merah gelap atau ungu 
dan atau tidak pucat. 
5. Hitam atau 
hiperpigmentasi. 

 

10 Edema 
Perifer/Tap 
i Jaringan 

1. Tidak ada 
pembengkakan atau 
edema. 
2. Tidak ada pitting 
edema sepanjang ˂4 cm 
sekitar luka. 
3. Tidak ada pitting 
edema sepanjang ≥4 cm 
sekitar luka. 
4. Pitting edema 
sepanjang ˂4 cm disekitar 
luka 
5. Krepitus dan atau 
pitting edema sepanjang  ˃
4cm disekitar luka. 

 

11 Indurasi 
Jaringan 

1. Tidak ada indurasi 
2. Indurasi ˂2 cm sekitar 
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  (Sumber; Barbara Bates-Jensen,2001) 

 

Keterangan  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Perifer luka. 
3. Indurasi 2-4 cm seluas 
˂ 50% sekitar luka. 
4. Indurasi 2- 4 cm seluas 
≥ 50% sekitar luka 
5. Indurasi ˃ 4 cm dimana 
saja pada luka. 

 

12 Jaringan 
Granulasi 

1. Kulit utuh atau luka 
pada sebagian kulit. 
2. Terang, merah seperti 
daging 75% s/d 100% 
luka terisi granulasi, atau 
jaringan tumbuh. 
3. Terang, merah seperti 
daging, ˂75% dan ˃ 25% 
luka terisi granulasi. 
4. Pink, dan atau pucat, 
merah kehitaman dan atau 
luka ˂ 25% terisi 
granulasi. 
5. Tidak ada jaringan 
granulasi. 

 

13 Epitalisasi 1. 100% luka tertutup, 
permukaan utuh. 
2. 75 s/d 100% epitalisasi 
3. 50 s/d 75% epitalisasi. 
4. 25% s/d 50% 
epitalisasi. 
5. ˂ 25% epitalisasi 

 

 Total Skor   
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Lampiran 5 

Lembar observasi pengukuran kadar glukosa darah 

 

 

No  

 

Inisial Nama 

Jenis Kelamin  

Kadar Glukosa Darah 

L P 
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Lampiran 6 

Hasil karakteristik responden 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dewasa akhir= 36-45 tahun 3 20.0 20.0 20.0 

Lansia awal= 45-55 5 33.3 33.3 53.3 

Lansia akhir=56-65 4 26.7 26.7 80.0 

Masa manula=65 keatas 3 20.0 20.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

Jenis kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 6 40.0 40.0 40.0 

Perempuan 9 60.0 60.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Bekerja 4 26.7 26.7 26.7 

Tidak bekerja 11 73.3 73.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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Lampiran 7  

Distribusi Frekuensi kadar glukosa darah dan kondisi luka ulkus diabetik 

 

Kadar glukosa darah 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah= <100 mg/dl 1 6.7 6.7 6.7 

Normal= <200 mg/dl 4 26.7 26.7 33.3 

Tinggi= >200 mg/dl 10 66.7 66.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 

Kondisi ulkus diabetik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Jaringan sehat: Skor 1-12 1 6.7 6.7 6.7 

Regenerasi luka: Skor 13-59 13 86.7 86.7 93.3 

Degenerasi luka: Skor 60-65 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  
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Lampiran 8 

Master tabel  
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Lampiran 9 

 

Surat keterangan layak etik 
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Lampiran 10 

Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal 
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Lampiran 11 

Dokumentasi  
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