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ABSTRAK 

 
Lansia sebagai populasi rentan cenderung mengalami beberapa penyakit akibat dari 
menurunnya fungsi di dalam tubuh. Salah satu penyakitnya adalah stroke dengan efek 
jangka penjang membuat penderita menjadi kesulitan untuk bergerak secara bebas 
(gangguan mobilitas). Salah satu intervensi mandiri perawat yang bersifat 
nonfarmakologi untuk mengatasi gangguan mobilitas fisik khususnya dengan masalah 
nyeri yaitu pemanfaatan tanaman serai. Tujuan: untuk mengetahui analisis asuhan 
keperawatan pada lansia yang mengalami immobility dengan masalah nyeri 
menggunakan intervensi kompres serai hangat. Metode Penelitian: Metode yang 
digunakan adalah studi kasus. Penelitian di lakukan pada 28 September – 26 November 
2021. Jumlah sampel penelitian sebanyak 1 orang yang mengalami immobility dengan 
masalah nyeri. Hasil: setelah dilakukan implementasi keperawatan selama 6x 
kunjungan, terjadi penurunan skala nyeri yang signifikan yang mulai terlihat di hari 
pertama implementasi dari skala nyeri 6 menjadi skala nyeri 5, hingga hari terakhir 
implementasi menjadi skala nyeri 1. Implikasi penelitian: pemanfaatan tumbuhan serai 
dapat digunakan sebagai salah satu intervensi nonfarmakologi yang bisa dilakukan secara 
mandiri oleh perawat maupun masyarakat untuk diaplikasikan pada lansia yang 
mengalami immobility dengan masalah nyeri. Rekomendasi: Penelitian ini dapat 
dijadikan dasar penelitian untuk penelitian selanjutnya seperti penelitian yang bersifat 
menindaklanjuti dari intervensi yang telah diberikan. 

 
Kata kunci: Immobility; Kompres Serai Hangat; Lansia; Nyeri. 
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A. Latar Belakang 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Gangguan muskuloskeletal merupakan ancaman global yang terjadi pada saat 

penuaan dan menjadi penyebab kecacatan kedua yang paling umum. Studi dari 

Global Burden of Disease (GBD, 2015) melaporkan bahwa penyakit 

muskuloskeletal menyumbang 19,2% dari semua years lived with disability 

(YLDs). Kecacatan akibat gangguan muskuloskeletal meningkat selama satu 

dekade terakhir sebesar 45% (Storheim & Zwart, 2014). 

Data dari World Population Ageing (2019) menyatakan bahwa pada tahun 

2019 terdapat 703 juta orang yang berusia ≥ 65 tahun. Jumlah ini akan 

diprediksikan meningkat menjadi 1,5 milyar pada tahun 2050. Populasi lansia di 

dunia yang berusia 65 tahun atau lebih, meningkat dari 6% pada tahun 1990 

menjadi 9% pada tahun 2019. Data dari Kementrian Kesehatan RI, (2016), jumlah 

lansia diperkirakan pada tahun 2020 akan meningkat dari 28.800.000 (11,34%) 

menjadi 80.000.000. Data dari Badan Pusat Statistik (2020), di Sulawesi selatan 

jumlah lansia pada tahun 2020 yaitu 9.830.000 jiwa yang diantaranya sejumlah 

110.000 jiwa mengalami immobility dan di Kabupaten Gowa jumlah lansia 

mencapai 891.000 jiwa 

Lansia sebagai populasi rentan cenderung akan mengalami beberapa penyakit 

akibat dari menurunnya fungsi di dalam tubuh. Salah satunya adalah penyakit 

stroke dengan efek jangka penjang membuat penderita menjadi kesulitan untuk 

bergerak secara bebas (imobilisasi). Berdasarkan pengkajian di wilayah kerja 

Puskesmas  Pacellekang  khususnya  di  Dusun  Pa‟bundukang  RW  2  di  dapatkan 

hasil, 1 dari 76 orang pernah mengalami stroke dengan komplikasi jangka 

panjang yaitu mengalami keterbatasan pergerakan (imobilisasi) akibat rasa nyeri 

pada sendinya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Elmasry et al., (2015), 

“Assessment of Muskuloskeletal complications for Immobilized Stroke Patients at 

Assiut University Hospital,” didapatkan hasil bahwa dari 30 pasien stroke yang 
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Hal ini dikarenakan 

geriatrik yaitu Immobility. Immobility (imobilisasi) adalah keadaan dimana 

seseorang mengalami keterbatasan pergerakan. Salah satu faktor yang 

menyebabkan seseorang mengalami imobilisasi pada penderita stroke yaitu 

gangguan muskuloskeletal seperti atrofi pada otot, kekakuan serta nyeri sendi. 

 

 
 

mengalami imobilisasi seluruhnya mengalami nyeri sendi, keterbatasan ROM dan 

kekakuan sendi 100%, 24 pasien mengalami atrofi otot (80%), 22 pasien 

mengalami spasme otot (73,3%), 29 pasien mengalami nyeri bahu hemiplegia 

(96,7%), 27 pasien mengalami kontraktur fleksi lutut (93,3%), kelemahan otot 

dan footdrop (40%), toe curling (30%) and finger curling (26.7%). . 

 
 

 

 

 

hilangnya suplai saraf ke otot yang akan meyebabkan otot 

tidak lagi menerima sinyal kontraksi yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

ukuran otot yang normal sehingga terjadi atropi. Atropi otot akan menyebabkan 

penurunan aktivitas pada sendi sehingga sendi akan mengalami kehilangan cairan 

sinovial dan akan menyebabkan kekakuan sendi. Kekakuan sendi dan 

kecenderungan otot untuk memendek yang akan menyebabkan penurunan rentang 

gerak sendi (Mukhtarom, 2016). Perubahan ini akan mempengaruhi struktur fisik 

maupun mentalnya (psikologi). Sehingga dengan adanya perubahan tersebut 

mobilisasi penderita stroke akan mengalami kemunduran aktivitas seperti 

kelemahan dan nyeri menggerakkan kaki, kelemahan menggerakkan tangan, 

ketidakmampuan bicara dan ketidakmampuan fungsi motorik lainnya (Rahayu, 

2015). 

Salah satu intervensi mandiri perawat yang bersifat nonfarmakologi untuk 

mengatasi gangguan mobilitas fisik khususnya dengan masalah nyeri yaitu 

pemanfaatan tanaman serai. Dalam buku Herbal Indonesia disebutkan bahwa 

tanaman serai mengandung minyak atsiri yang bersifat kimiawi dan efek 

farmakologi yaitu rasa pedas dan bersifat hangat sehingga berkhasiat untuk 

menghilangkan rasa sakit atau nyeri, anti radang (anti inflamasi) serta 

melancarkan sirkulasi darah (Hembing, 2007 dalam Yanti, 2018). 

Lansia yang mengalami imobilisasi termasuk di dalam salah satu 14 sindrom 
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Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Barus (2020) dengan 

judul “Pengaruh Kompres Serai Hangat Terhadap Pengurangan Rasa Nyeri Pada 

Penderita Rematik Di Panti Jompo Babussalam Nurul Hikmah Kecamatan Batang 

Kuis”, menunjukan hasil ada pengaruh kompres serai hangat terhadap 

pengurangan rasa nyeri pada penderita rematik  di Panti Jompo  Babussalam 

Nurul Hikmah Kecamatan Batang Kuis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan 

oleh Nurdiana (2021) yang berjudul, “Intervensi Kompres Hangat Serai Pada 

Lansia Yang Mengalami Sindrom Geriatri Immobility Dengan Masalah Nyeri” 

menunjukkan hasil bahwa setelah dilakukan selama 3 hari berturut-turut ada 

penurunan skala nyeri yang dirasakan ketika sudah diberikan kompres hangat 

serai. 

Berdasarkan fenomena dan data di atas, dapat dilihat bahwa dampak dari 

imobilisasi yang sebagian besar dialami oleh lansia dapat merugikan banyak 

pihak baik dari lansia itu sendiri bahkan Negara. Berdampak positif, apabila 

penduduk lansia berada dalam keadaan sehat, aktif dan produktif. Disisi lain, 

besarnya jumlah penduduk lansia menjadi beban jika lansia memiliki masalah 

penurunan kesehatan yang berakibat pada peningkatan biaya pelayanan 

kesehatan, penurunan pendapatan/penghasilan, peningkatan disabilitas, tidak 

danya dukungan sosial dan lingkungan yang tidak ramah terhadap penduduk 

lansia (Milana et al., 2020) Dengan adanya salah satu bentuk intervensi mandiri 

nonfarkamologi yang bisa dilakukan oleh perawat, maka penulis tertarik untuk 

menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami immobility dengan 

masalah nyeri menggunakan intervensi kompres serai hangat di wilayah kerja 

Puskesmas Pacellekang. 

 
B. Rumusan Masalah 

“Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami 

immobility dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kompres serai hangat 

di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang?” 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui analisis asuhan keperawatan pada lansia yang 

mengalami immobility dengan masalah nyeri menggunakan intervensi 

kompres serai hangat di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menganalisis pengkajian pada lansia yang immobility dengan 

masalah nyeri. 

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada lansia yang mengalami 

immobility dengan masalah nyeri. 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada lansia yang mengalami 

immobility dengan masalah nyeri. 

d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada lansia yang 

mengalami immobility dengan masalah nyeri. 

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada lansia yang mengalami 

sindrom geriatrik immobility. 

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami 

immobility dengan masalah nyeri menggunakan intervensi kompres serai 

hangat. 

 
D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik 

keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan praktik asuhan 

keperawatan pada lansia yang mengalami immobility dengan masalah nyeri 

menggunakan terapi nonfarmakologi berupa kompres serai hangat. 

2. Manfaat Aplikatif 

Tugas akhir ini dapat digunakan sebagai salah satu intervensi 

nonfarmakologi yang bisa dilakukan secara mandiri oleh perawat maupun 
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masyarakat untuk diaplikasikan pada lansia yang mengalami immobility 

dengan masalah nyeri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Immobility dengan Masalah Nyeri Pada Lansia 

1. Konsep Immobility 

a. Definisi 

Gangguan mobilitas fisik (immobility) didefinisikan oleh North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA) sebagai suatu 

keadaan ketika individu mengalami atau berisiko mengalami keterbatasan 

gerak fisik (Nasrullah, 2021) 

Immobility atau imobilisasi merupakan suatu kondisi dimana 

seseorang tidak dapat menggerakkan badannya secara bebas karena 

adanya yang mengganggu pergerakan (aktivitas), misalnya mengalami 

trauma tulang belakang, trauma kapitis berat disertai fraktur pada 

ekstremitas dan sebagainya. Perubahan dalam tingkat mobilitas fisik dapat 

mengakibatkan pembatasan gerak dalam bentuk tirah baring, pembatasan 

gerak fisik selama penggunaan alat bantu eksternal (mis. Gips atau traksi 

rangka), pembebasan gerak volunter atau kehilangan fungsi motorik 

(Nasrullah, 2021). 

b. Etiologi 

Berbagai faktor fisik, psikologis serta lingkungan dapat 

menyebabkan imobilisasi pada lansia. Penyebab utama dari imobilisasi 

yaitu adanya rasa nyeri, lemah dam kekakuan pada otot. Faktor-faktor 

yang memperberat imobilisasi adalah penyakit yang mempengaruhi 

kemampuan mobilisasi serta pemakaian obat-obatan tertentu (Widiantari, 

2019). 

c. Manifestasi Klinis 

Menurut Nasrullah (2021), terjadinya imobilisasi dalam tubuh 

dapat berpengaruh pada sistem tubuh, seperti : 
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1) Perubahan Metabolik 

Sistem endokrin berpengaruh dalam mempertahankan 

homeostasis ion. Dimana sistem endokrin berperan dalam pengaturan 

lingkungan eksternal dengan mempertahankan keseimbangan natrium, 

kalium, air dan keseimbangan asam-basa. 

2) Perubahan sistem respirasi 

Klien yang mengalami imobilisasi, berisiko tinggi terjadinya 

komplikasi paru-paru. Komplikasi paru-paru yang paling umum 

adalah atelektasis dan pneumonia hipostatik. 

3) Perubahan sistem kardiovaskular 

Ada tiga perubahan utama yang dapat terjadi pada klien 

imobilisasi terkait sistem kardiovaskuler, yaitu : 

a) Hipotensi ortostatik adalah penurunan tekanan darah sistolik 25 

mmHg dan diastolik 10 mmHg ketika klien bangun dari posisi 

berbaring atau duduk ke posisi berdiri. 

b) Peningkatan beban kerja jantung. 

c) Pembentukan thrombus 

4) Perubahan sistem muskuloskeletal 

Pengaruh imobilisasi pada sistem muskuloskeletal meliputi 

gangguan imobilisasi permanen. Keterbatasan mobilisasi 

mempengaruhi otot klien karena kehilangan daya tahan, penurunan 

massa otot, atrofi dan penurunan stabilitas. 

5) Perubahan sistem integumen 

Perubahan sistem integumen yang terjadi berupa penurunan 

elastisitas kulit. Menurunnya sirkulasi darah akibat imobilisasi dan 

terjadinya iskemia serta anoksia jaringan mengakibatkan jaringan akan 

tertekan, darah membelok dan konstriksi kuat pada pembuluh darah. 

Hal ini menyebabkan tekanan persisten pada kulit dan struktur di 

bawah kulit, sehingga respirasi selular terganggu dan sel menjadi mati. 
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6) Perubahan eliminasi urine 

Pada keadaan imobilisasi, klien dalam posisi rekumben atau 

datar, ginjal atau ureter membentuk garis datar seperti membentuk 

urine harus masuk ke dalam kandung kemih melawan gravitasi. Akibat 

kontraksi peristaltik ureter yang tidak cukup kuat melawan gaya 

gravitasi, pelvis ginjal menjadi terisi sebelum urine masuk ke dalam 

ureter. Kondisi ini disebut stasis urine dan meningkatkan risiko infeksi 

saluran perkemihan dan batu ginjal. 

d. Patofisiologi 

Mobilisasi sangat dipengaruhi oleh sistem neuromuskular, meliputi 

sistem otot, skeletal, sendi, ligamen, tendon, kartilago dan saraf. Otot 

skeletal mengatur gerakan tulang karena adanya kemampuan otot 

berkontraksi dan relaksasi yang bekerja sebagai sistem pengungkit. Ada 

dua tipe kontraksi otot: isotonik dan isometrik. Pada kontraksi isotonik, 

peningkatan tekanan otot menyebabkan otot memendek. Kontraksi 

isometrik menyebabkan peningkatan tekanan otot atau kerja otot tetapi 

tidak ada pemendekan atau gerakan aktif dari otot, misalnya, 

menganjurkan klien untuk latihan kuadrisep. Gerakan volunter adalah 

kombinasi dari kontraksi isotonik dan isometrik. Meskipun kontraksi 

isometrik tidak menyebabkan otot memendek, namun pemakaian energi 

meningkat. Perawat harus mengenal adanya peningkatan energi 

(peningkatan kecepatan pernafasan, fluktuasi irama jantung, tekanan 

darah) karena latihan isometrik. Hal ini menjadi kontra indikasi pada klien 

yang sakit (infark miokard atau penyakit obstruksi paru kronik). Postur 

dan gerakan otot merefleksikan kepribadian dan suasana hati seseorang 

dan tergantung pada ukuran skeletal dan perkembangan otot skeletal. 

Koordinasi dan pengaturan dari kelompok otot tergantung dari tonus otot 

dan aktivitas dari otot yang berlawanan, sinergis, dan otot yang melawan 

gravitasi. Tonus otot adalah suatu keadaan tegangan otot yang seimbang. 
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Ketegangan dapat dipertahankan dengan adanya kontraksi dan 

relaksasi yang bergantian melalui kerja otot. Tonus otot mempertahankan 

posisi fungsional tubuh dan mendukung kembalinya aliran darah ke 

jantung. Imobilisasi menyebabkan aktivitas dan tonus otot menjadi 

berkurang. Skeletal adalah rangka pendukung tubuh dan terdiri dari empat 

tipe tulang:panjang, pendek, pipih, dan ireguler (tidak beraturan). Sistem 

skeletal berfungsi dalam pergerakan, melindungi organ vital, membantu 

mengatur keseimbangan kalsium, berperan dalam pembentukan sel darah 

merah Kartilago permanen tidak mengalami osifikasi kecuali pada usia 

lanjut dan penyakit, seperti osteoartritis (Nasrullah, 2021). 

e. Penatalaksanaan Sindrom Geriatri Immobility 

Adapun penatalaksanaan sindrom geriatri Immobility yang dapat 

dilakukan yaitu dengan upaya nonfarmakologis dan nonfarmakologis, 

sebagai berikut : 

1) Tatalaksana nonfarmakologis 

Tatalaksana nonfarmakologis yang dapat dilakukan yaitu 

melakukankan beberapa terapi fisik serta latihan jasmani seperti 

latihan ROM (Range Of Motion) secara rutin dan teratur untuk 

meningkatkan kekuatan otot, mencegah terjadinya kekakuan sendi 

serta memperlancar sirkulasi darah khususnya pada lansia yang 

mengalami tirah baring lama. Pada klien lansia yang sedang 

mengalami tirah baring lama dapat dilakukan mobilisasi dini sesuai 

dengan kemampuan klien secara rutin dan bertahap seperti melatih 

berpegangan pada pinggiran tempat tidur, melatih turun dari tempat 

tidur, melatih berpindah tempat dari tempat tidur ke kursi roda, 

melatih berjalan secara perlahan. Selain itu untuk mencegah terjadinya 

decubitus pada pasien yang mengalami tirah baring lama dapat 

dilakukan perubahan posisi secara teratur, melakukan latihan di tempat 

tidur, memberikan kasur khusus decubitus serta menggunakan bantal 
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berongga. Tindakan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan 

mengontrol tanda-tanda vital klien dan penggunaan obat-obatan yang 

dikonsumsi klien, serta memantau asupan cairan dan nutrisi klien. 

2) Tatalaksana Farmakologis 

Tatalaksana yang dapat dilakukan pada pasien dengan gangguan 

mobilisasi adalah dengan pemberian antikougulan sepeti LDG (Low 

dose heparin) dan LMWH (low molecular weight heparin) yaitu 

profilaksis yang efektif untuk klien gangguan mobilisasi (Stanley & 

Mickey, 2006) 

2. Konsep Nyeri 

a. Definisi 

Nyeri diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan 

akibat terjadinya rangsangan fisik maupun dari serabut saraf dalam tubuh 

ke otak dan diikuti oleh reaksi fisik, fisiologis dan emosional (Hidayat & 

Uliyah, 2016). 

b. Klasifikasi Nyeri 

Nyeri secara umum dibagi menjadi dua, yakni nyeri akut dan kronis. 

Nyeri akut merupakan nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat 

menghilang, tidak melebihi enam bulan dan ditandai adanya peningkatan 

tegangan otot. Nyeri kronis merupakan nyeri yang timbul secara perlahan- 

lahan biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu lebih 

dari enam bulan. 

Tabel 2.1 

Perbedaan nyeri akut dan nyeri kronis (Hidayat & Uliyah, 2016) 

Karakteristik Nyeri Akut Nyeri Kronis 

Pengalaman Suatu Kejadian Satu situasi, status 
eksistensi 

Sumber Sebab eksternal atau 

penyakit dari dalam 

Tidak diketahui atau 
pengobatan yang terlalu 

lama 

Serangan Mendadak Bisa mendadak, 
berkembang dan 
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  terselubung 

Waktu Sampai 6 bulan Lebih dari 6 bulan 
sampai brertahun-tahun 

Pernyataan nyeri Daerah nyeri tidak 

diketahui dengan pasti 

Daerah nyeri sulit 

dibedakan intensitasnya, 

sehingga sulit dievaluasi 
(perubahan perasaan) 

Gejala-gejala klinis Pola respons  yang 

khas dengan gejala 
yang lebih jelas 

Pola respons yang 

bervariasi dengan sedikit 
gejala (adaptasi) 

 

Pola 
Terbatas Berlangsung terus, dapat 

dievaluasi 

Perjalanan Biasanya berkurang 
setelah beberapa saat 

Penderitaan meningkat 
setelah beberapa saat 

c. Etiologi 

1) Adanya trauma pada jaringan tubuh, misalnya karena bedah akibat 

terjadinya kerusakan jaringan. 

2) Gangguan pada jaringan tubuh, misalnya karena edema akibat 

terjadinya penekanan pada reseptor nyeri. 

3) Tumor, dapat juga menekan pada reseptor nyeri. 

4) Iskemia pada jaringan, misalnya terjadi blokade pada arteria koronaria 

yang menstimulasi reseptor nyeri akibat tertumpuknya asam laktat. 

5) Spasme otot, dapat menstimulasi mekanik (Hidayat & Uliyah, 2016). 

d. Fisiologi Nyeri 

Mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses multipel yaitu 

nosisepsi, sensitisasi perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, 

eksitabilitas ektopik, reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi. 

Antara stimulus cedera jaringan  dan  pengalaman  subjektif  nyeri 

terdapat empat proses tersendiri: tranduksi, transmisi, modulasi, dan 

persepsi. 

1) Transduksi adalah suatu proses dimana akhiran saraf aferen 

menerjemahkan stimulus (misalnya tusukan jarum) ke dalam impuls 

nosiseptif. Ada tiga tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses 
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ini, yaitu serabut A-beta, A-delta, dan C. Serabut yang berespon  

secara maksimal terhadap stimulasi non noksius dikelompokkan 

sebagai serabut penghantar nyeri, atau nosiseptor. Serabut ini adalah 

A-delta dan C. Silent nociceptor, juga terlibat dalam proses  

transduksi, merupakan serabut saraf aferen yang tidak bersepon 

terhadap stimulasi eksternal tanpa adanya mediator inflamasi. 

2) Transmisi adalah suatu proses dimana impuls disalurkan menuju  

kornu dorsalis medulla spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik 

menuju otak. Neuron aferen primer merupakan pengirim dan  

penerima aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Aksonnya berakhir di 

kornu dorsalis medula spinalis dan selanjutnya berhubungan dengan 

banyak neuron spinal. 

3) Modulasi adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri (pain 

related neural signals). Proses ini terutama terjadi di kornu dorsalis 

medula spinalis, dan mungkin juga terjadi di level lainnya. 

Serangkaian reseptor opioid seperti mu, kappa, dan delta dapat 

ditemukan di kornu dorsalis. Sistem nosiseptif juga mempunyai jalur 

desending  berasal  dari  korteks  frontalis,  hipotalamus,  dan  area 

otak lainnya ke otak tengah (midbrain) dan medula oblongata, 

selanjutnya menuju medula spinalis. Hasil dari proses inhibisi 

desendens ini adalah penguatan, atau bahkan penghambatan (blok) 

sinyal nosiseptif di kornu dorsalis. 

4) Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi 

merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, 

aspek psikologis dan karakteristik individu lainnya. Reseptor nyeri 

adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsang nyeri. 

Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung syaraf 

bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang 

secara potensial merusak. Reseptor nyeri disebut juga Nociseptor. 
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Secara anatomis, reseptor nyeri (nociseptor) ada yang bermiyelin dan 

ada juga yang tidak bermiyelin dari syaraf aferen (Tansumri, 2007). 

e. Teori Nyeri 

Terdapat beberapa teori tentang terjadinya rangsangan nyeri, 

diantaranya sebagai berikut. 

1) Teori Spesivisitas (Specivity Theory) 

Teori ini digambarkan oleh Descartes pada abad ke 17. Teori 

ini didasarkan pada kepercayaan bahwa terdapat organ tubuh yang 

secara khusus mentransmisi rasa nyeri. Syaraf ini diyakini dapat 

menerima rangsangan nyeri dan mentransmisikannya melalui ujung 

dorsal dan substansia gelatinosa ke talamus, yang akhirnya akan 

dihantarkan pada daerah yang lebih tinggi sehingga timbul respon 

nyeri. Teori ini tidak menjelaskan bagaimana faktor-faktor multi 

dimensional yang dapat mempengaruhi nyeri. 

2) Teori Pola (Pattern Theory) 

Teori ini menerangkan bahwa ada dua serabut nyeri yaitu 

serabut yang mampu menghantarkan rangsang dengan cepat dan 

serabut yang mampu menghantarkan dengan lambat. Dua serabut 

syaraf tersebut bersinaps pada medula spinalis dan meneruskan 

informasi ke otak mengenai sejumlah intensitas dan tipe input sensori 

nyeri yang menafsirkan karakter dan kualitas input sensasi nyeri. 

3) Teori Gerbang Kendali Nyeri (Gate Control Theory) 

Tahun 1959, Milzack dan Wall menjelaskan teori gerbang 

kendali nyeri, yang menyatakan terdapat semacam  pintu  gerbang 

yang dapat memfasilitasi transmisi sinyal nyeri.  Gate  Control  

Theory merupakan model modulasi nyeri yang populer. Teori ini 

menyatakan eksistensi dari kemampuan endogen untuk mengurangi 

dan meningkatkan derajat perasaan nyeri melalui modulasi impuls 

yang masuk pada kornu dorsalis melalui “gate” (gerbang). 
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Berdasarkan sinyal dari sistem asendens dan desendens maka 

input akan ditimbang. Integrasi semua input dari neuron sensorik, 

yaitu pada level medulla spinalis yang sesuai, dan ketentuan apakah 

gate akan menutup atau membuka, meningkatkan atau mengurangi 

intensitas nyeri asendens. Gate Control Theory ini mengakomodir 

variabel psikologis dalam persepsi nyeri, termasuk motivasi untuk 

bebas dari nyeri dan peranan pikiran, emosi dan reaksi stress dalam 

meningkatkan atau menurunkan sensasi nyeri. Melalui model ini, 

dapat di mengerti bahwa nyeri dapat dikontrol oleh manipulasi 

farmakologis maupun intervensi psikologis (Hartwig & Wilson, 2006). 

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nyeri 

Pengalaman nyeri pada seseorang dapat di pengaruhi oleh 

beberapa hal, di antaranya adalah: 

1) Arti Nyeri. Nyeri bagi seseorang memiliki banyak perbedaan dan 

hampir sebagian arti nyeri merupakan arti yang negatif, seperti 

membahayakan, merusak, dan lain-lain. Keadaan ini di pengaruhi 

lingkungan dan pengalaman. 

2) Persepsi Nyeri. Persepsi nyeri merupakan penilaian yang sangat 

subjektif dari seseorang yang merasakan nyeri. Hal ini dikarenakan 

perawat tidak mampu merasakan nyeri yang dialami oleh pasien. 

3) Toleransi Nyeri. Toleransi ini erat hubungannya dengan intensitas 

nyeri yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang menahan 

nyeri.    Faktor    yang    dapat    mempengaruhi    peningkatan 

toleransi nyeri antara lain alcohol, obat-obatan, hipnotis, gerakan atau 

garakan, pengalihan perhatian, kepercayaan yang kuat dan sebagainya. 

Sedangkan faktor yang menurunkan toleransi antara lain kelelahan, 

rasa marah, bosan, cemas, nyeri yang kunjung tidak hilang, sakit, dan 

lain-lain. 
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4) Reaksi Terhadap Nyeri. Reaksi terhadap nyeri merupakan bentuk 

respon seseorang terhadap nyeri, seperti ketakutan, gelisah, cemas, 

menangis dan menjerit. Semua ini merupakan bentuk respon nyeri 

yang dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperi arti nyeri, tingkat 

perspepsi nyeri, pengalaman masa lalu, nilai budaya, harapan sosial, 

kesehatan fisik dan mental, rasa takut, cemas, usia, dan lain-lain 

(Hidayat & Uliyah, 2016). 

g. Instrumen Pengkajian Nyeri 

1) Skala Pendeskripsi Verbal (Verbal Descriptor Scaler/VDS) 

VDS merupakan sebuah garis yang terdiri atas tiga  sampai 

lima kata pendeskripsian yang tersusun dengan harak yang sana di 

sepanjang garis. Pendeskripsi ini diranking dari tidak terasa nyeri 

sampai sangat nyeri. Pengukur menunjukkan kepada pasien skala 

tersebut m=dan memintanya untuk memilih intensitas nyeri yang 

dirasakannya. Alat VDS ini memungkinkan pasien memilih sebuah 

kategori untuk mendeskripsikan nyeri. 

 

Gambar 2.1 Skala VDS 

2) Skala Penilaian Numerik (Numerical Rating Scale/NRS) 

NRS lebih digunakan sebagai pengganti atau pendamping 

VDS. Dalam hal ini, klien memberikan penilaian nyeri dengan 

menggunakan skala 0 sampai 10. Skala paling efektif digunakan dalam 

mengkaji intensitas nyeri sebelum dan sesudah intervensi terapeutik. 

Penggunaan skala NRS biasanya dipakai patokan 10 cm ntuk menilai 

nyeri pasien. Nyeri yang dinilai pasien akan dikategorikan menjadi: 

a) Skala 0. Tidak ada nyeri; 
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b) Skala 1-3. Nyeri ringan, secara objekif klien dapat berkomunikasi 

dengan baik; 

c) Skala 4-6. Secara objektif klien mendesis, menyeringai, dapat 

menunjukkanlokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat 

mengikuti perintah dengan baik; 

d) Skala 7-9. Secara objektif klien terkadang tidak dapat mengikuti 

perintah tapi masih respons terhadap tindakan, dapat menunjukkan 

lokasi nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi 

dengan alih posisi napas panjang dan dsitraksi. 

e) Skala 10. Pasien sudah tidak mampu lagi berkomunikasi, 

memukul. 

 
Gambar 2.2 Skala NRS 

3) Skala Analog Visual (Visual Analog Scale/VAS) 

Menurut McGuire dalam Potter & Perry (2006), VAS 

merupakan pengukur tingkat nyeri yang lebih sensitif karena pasien 

dapat mengidentifikasi setiap titik pada rangkaian angka yang menurut 

mereka paling tepat dapat menjelaskan tingkat nyeri yang dirasakan 

pada satu waktu. VAS tidak melabelkan suatu definisi, melainkan 

hanya terdiri atas sebuah garis lurus yang dibagi secara merata 

menjadi 10 segmen dengan angka 0 sampai 10 dan memilikialat 

pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya (Hidayat & Uliyah, 2016). 
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Gambar 2.3 Skala Analog Visual 

4) Skala Wajah Wong-Baker 

Skala wajah pada umumnya digunakan pada anak-anak yang 

berusia kurang dari tujuh tahun. Pada pengukuran skala wajah, pasien 

diminta untuk memilih gambar wajah yang sesuai dengan nyeri yang 

dirasakan. Pilihan ini kemudian diberikan skor angka. Skala wajah 

Wong-Baker menggunakan enam kartun wajah yang menggambarkan 

wajah senyum, sedih, sampai menangis. Pada setiap gambar kartun 

wajah diberikan skor 0 sampai dengan 5 (Wong, 1998 dalam 

Ramadhani, 2014). 

Gambar 2.4 Skala Wajah Wong Baker 

h. Pentalaksanaan nyeri 

Strategi penatalaksanaan nyeri adalah suatu tindakan untuk 

mengurangi nyeri yaitu : 

1) Strategi penatalaksanaan nyeri secara farmakologi dengan 

menggunakan analgesik yaitu non narkotik dan obat anti inflamasi non 

steroid (NSAID), analgesic narkotik atau opiate, dan obat tambahan. 

2) Strategi penatalaksanaan nyeri secara non farmakologi, seperti : 

a) Terapi panas atau kompres hangat 

b) Stimulasi saraf elektris transkutan atau TENS (Transcutaneous 

electrical nerve timulation) 

c) Distraksi 
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d) Relaksasi otot 

e) Imajinasi terbimbing atau guided imagery 

f) Hypnosis 

g) Akupuntur 

h) Massase (Devi, 2017) 

3. Konsep Lansia 

a. Definisi 

Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, 

berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia. Secara global, populasi lansia diprediksi terus 

mengalami peningkatan. Populasi lansia di Indonesia diprediksi 

meningkat lebih tinggi dari pada populasi lansia di dunia setelah tahun 

2100 (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2016). 

Menurut WHO dan UU No 12 tahun 1998 lanjut usia secara umum 

merupakan individu yang telah memasuki usia 60 tahun (Surtati, 2014). 

Batasan usia lansia menurut WHO, meliputi; 

1) Usia pertengahan (middle age), yaitu suatu kelompok dari usia 45 

sampai dengan usia 59 tahun. 

2) Lanjut usia (elderly), yaitu usia 60 tahun sampai 74 tahun. 

3) Lanjut usia tua (old), kisaran 60-75 tahun dan 90 tahun. 

4) Usia sangat tua (very old), > 90 tahun (Rusli, 2012). 

Dalam Islam menjelaskan bahwa sejak manusia lahir hingga hari 

tuanya ada tiga fase utama dalam perkembangan hidup mereka yang 

membentuk kurva normal, fase bayi, dewasa, dan usia lanjut. Masa bayi 

adalah masa lemah, masa dewasa adalah masa perkasa, dan masa tua 

kembali pada masa lemah. Istilah yang digunakan Al-Qur‟an untuk 



19  

  َ             

  َ  

  ُ    ُ  

 

 

 

 

menunjuk pada kondisi kembali ke titik lemah seperti diawal kehidupan 
 

sebagaimana firman Allah dalam surat A   َ َ      ه                َ     َ        َ  
r-Rum/30:54.   َ  

 َ  ث ةَ  ك ف

 َ  َ    َ   وعج

 د ضع
ب َ  َ    َ  
   َ

 ع
 َ  ث فعض َ  َ  

 وعج

كليخ يَ َ ل
   َ

  َ 
 ۞ٱَّلل ٱ

 
Terjemahan: 

  رَ   يد
٥٤ 

 َ  يَ  يع

ىٱ
   َ

 ل

ي اَ  
 َ  َ  ءاشَ   

و
   َ

 ىٱ َ  َ   َ  

  َ
يَ ي
 ق

عض
   َ

 اف

و
   َ

ش
   َ

ةبَ   ي
   َ  َ 

 َ  ةَ  ه   دعب

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian 

Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, 

kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan 

beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang 

Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.” 
 

Quraish Syihab menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan 

manusia dari keadaan lemah lalu tahap demi tahap meningkat kepada 

tahap bayi, kanak-kanak dan remaja, memiliki kekuatan sehingga menjadi 

dewasa dan sempurna umur, masa ini berlangsung cukup lama, kemudian 

melewati usia kematangan dan menyandang kekuatan, lalu menderita 

kelemahan kembali dengan hilangnya sejumlah potensi. Inilah tahapan 

manusia secara umum, apapun yang dialami manusia menurut kadar 

kekuatan dan kelemahan masing-masing, semua akan kembali kepada 

Allah swt. Setelah puncak kedewasaan yang mempresentasikan kekuatan 

fisik, akal, dan kejiwaan berlalu, maka muncul fase lain ketika manusia 

kembali yang sangat lemah akibat dari usia lanjut (pikun) sehingga dalam 

banyak hal mirip apa yang terjadi pada masa bayi. Kerusakan yang terjadi 

pada sel-sel tubuh akibat proses penuaan secara biologis menyebabkan 

fungsi organ-organ tumbuh menurun dan lemah. Tanda-tanda perubahan 

yang terjadi secara fisik pada usia lanjut sangat mudah dikenali, mulai dari 

perubahan fisik seperti rambut beruban, keriput di kulit, gaya bicara, 

prilaku khas dalam mengindra, sampai pada aktivitas atau gerakan dan 

kecepatan (speed) dalam memberi respon terhadap suatu hal. Mobilitas 
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menjadi sangat lamban dan banyak pekerjaan yang tak lagi mampu 

dilakukan (Shihab, 2002). 

Kondisi-kondisi seperti disebutkan diatas oleh para lansia yang 

menyadari dan menerima kodrat (Sunnatullah) boleh jadi tidak menjadi 

masalah besar yang sangat mengganggu bagi kelangsungan dan kualitas 

kehidupannya. Akan tetapi sebaliknya yang terjadi, sulit menerima 

kenyataan maka boleh jadi memunculkan persoalan baru menyangkut 

kejiwaan, kesehatan fisik, hubungan interpersonal, dan akselerasi pada 

kepikunan (Mutaqin, 2017). 

Masalah penyakit pada usia lanjut usia, selain karena proses 

fisiologis yang menuju ke arah degeneratif, juga dapat ditemukan antara 

lain infeksi, jantung, dan pembuluh darah, penyakit metabolik 

(osteoposit), kurang gizi, penggunaan obat dan alkohol, penyakit saraf 

(stroke), serta gangguan jiwa. Utamanya depresi dan kecemasan. Juga 

terdapat potensi mengidap osteomalasia, dementea, penyakit alzhaimer, 

katarak dan otosklerosis (Mutaqin, 2017). 

b. Karakteristik Lansia 

Karakteristik lansia sebagai populasi rentan mencakup rentan secara 

fisiologis, psikologis sosial dan ekonomi dalam mengatasi masalah 

kesehatannya 

1) Rentan secara fisiologis 

Rentan secara fisiologis pada lansia semakin meningkat sesuai 

dengan usia kronologis (Miller, 2012). Lansia sebagai individu yang 

sangat tua atau lebih dari 65 tahun dikategorikan termasuk dalam 

populasi rentan (Maurer & Smith, 2005). Lansia mengalami proses 

menua atau aging. Proses menua yaitu terjadinya suatu perubahan 

fisiologis sebagai konsekuensi fungsional berupa proses 

menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk 

memperbaiki diri atau mempertahankan struktur dan fungsi normalnya 
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sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan 

memperbaiki kerusakan yang diderita, sehingga masalah kesehatan 

pada lansia banyak yang bersifat kronik yang berhubungan dengan 

genetik dan gaya hidup (Miller, 2012). 

2) Rentan secara psikologis 

Lansia mengalami kemunduran fungsi psikologi berupa 

perubahan fungsi psikososial. Lansia dihadapkan pada berbagai 

peristiwa dan kejadian kehidupan yang mengakibatkan perubahan- 

perubahan yang berpotensi menimbulkan stres. Stres yang 

berkepanjangan dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan lansia 

(Miller, 2012). 

3) Rentan secara sosial 

Menurut teori Cumning dan Henry (1961 dalam Miller, 2012) 

menyatakan bahwa semakin tua seseorang akan semakin tidak terlibat 

secara emosional dengan dunia sekitar, sehingga lansia akan 

melepaskan diri dari berbagai ikatan. Lansia juga menjadi rentan 

secara sosial karena dapat mengalami stres sosial dan hal ini akan 

mempengaruhi kesehatan lansia. Stres sosial dapat disebabkan oleh 

adanya diskriminasi ras, budaya atau yang lainnya (Stanhope & 

Lancaster, 2010). 

4) Rentan secara ekonomi 

Proses penuaan atau kondisi kesehatan yang kurang baik pada 

lansia dapat menimbulkan lansia tidak dapat beraktivitas secara 

optimal, sehingga bagi lansia yang semula bekerja, harus berhenti 

bekerja atau lansia yang harus memasuki masa pensiun. Kondisi 

tersebut membuat lansia mengalami penurunan penghasilan (Miller, 

2012). Keterbatasan dana berdampak pada lansia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk untuk kesehatannya karena 
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mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pelayanan perawatan 

kesehatan yang optimal (Allender et al., 2010). 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerentanan 

Menurut Stanhope & Lancaster (2010), lansia masuk dalam populasi 

rentan dan sering memiliki faktor risiko yang lebih banyak daripada 

populasi yang lain. Kerentanan bersifat multidimensi yaitu dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang berkontribusi. 

1) Faktor keterbatasan sumber daya 

Kurangnya sumber daya sosial, pendidikan dan ekonomi yang 

memadai merupakan faktor seseorang menjadi rentan. Kemiskinan 

adalah penyebab utama terhadap kerentanan. Kemiskinan 

menyebabkan kerentanan karena membuat seseorang sulit berfungsi 

atau mengakses sumber daya untuk hidup atau untuk perawatan 

kesehatan. Kondisi lansia tidak memiliki penghasilan kecil 

berkontribusi besar pada kondisi kerentanan pada masalah kesehatan 

karena pensiun sering diartikan sebagai kehilangan penghasilan, 

kedudukan, jabatan, peran, kegiatan status dan harga diri (Miller, 

2012). 

2) Faktor perubahan status kesehatan 

Perubahan status fisiologi mempengaruhi individu untuk 

menjadi rentan akibat dari proses penyakit seperti individu dengan 

satu atau lebih penyakit kronis. Menurut Allender et al., (2010), 

populasi yang dipertimbangkan masuk dalam populasi rentan adalah 

populasi yang mengalami kecacatan, penyakit kronik (misalnya 

hipertensi, kanker, artritis, diabetes mellitus, dll), penyakit mental dan 

penyalahgunaan obat terlarang. 

Menurut teori konsekuensi fungsional, kesehatan lansia adalah 

kemampuan lansia untuk berfungsi secara optimal meskipun dalam 

situasi perubahan yang berkaitan dengan penuaan dan faktor risiko 
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(Miller, 2012). Proses penuaan yang terjadi pada lansia tersebut dapat 

mempengaruhi status kesehatannya karena memiliki keterbatasan 

akibat kemunduran berbagai sistem dalam tubuh. Lansia yang disertai 

dengan penyakit kronik dan kurangnya dukungan mengakibatkan 

lansia dengan depresi masuk dalam kelompok rentan. 

3) Faktor risiko kesehatan 

Populasi rentan tidak hanya mengalami beberapa risiko 

komulatif, tetapi populasi tersebut juga sangat sensitif terhadap efek 

dari risiko tersebut. Risiko yang berasal dari bahaya lingkungan 

(paparan zat adaktif) atau bahaya sosial (kejahatan, kekerasan dan 

pengabaian/ penyalahgunaan), dalam perilaku pribadi (diet dan 

kebiasaan olahraga) atau susunan biologis atau genetik (bawaan atau 

status kesehatan). Populasi rentan sering memiliki komorbiditas atau 

penyakit multiple dengan masing-masing mempengaruhi satu dengan 

yang lainnya. Lansia juga merupakan individu yang mempunyai 

kondisi fisik, psikologi dan sosial yang lemah, sehingga masalah 

kesehatan mudah berkembang dan mengalami kondisi kesehatan yang 

buruk (Pender et al., 2002). 

d. Tugas Perkembangan Lansia 

Kesiapan lanjut usia untuk beradaptasi terhadap tugas perkembangan 

dipengaruhi oleh proses tumbuh dan berkembang pada tahap yang 

sebelumnya. Adapun tugas perkembangan pada lanjut usia adalah sebagai 

berikut; 

1) Mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi menurun. 

2) Mempersiapkan diri untuk pensiun. 

3) Membentuk hubungan yang baik kepada masyarakat, terutama dengan 

seusianya (Padila, 2013). 

Mulyonno & Ahmad (2015) membagi tugas perkembangan lanjut 

usia sebagai berikut: 
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1) Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan 

dimasa tua. 

2) Menyesuaikan diri saat masa pensiun dengan berkurangnya 

pemasukan atau penghasilan. 

3) Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup kelak. 

4) Membentuk silaturahmi yang baik dengan teman sebaya atau orang- 

orang yang seusia. 

5) Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. 

6) Menyesuaikan dengan peran sosial secara pantas. 

e. Program Kesehatan Pada Lansia 

Tujuan umum kebijakan pelayanan kesehatan lansia adalah 

meningkatkan derajat kesehatan lansia untuk mencapai lansia sehat, 

mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat. 

Sementara tujuan khususnya adalah meningkatkan cakupan dan kualitas 

pelayanan kesehatan santun lansia; meningkatkan koordinasi dengan lintas 

program, lintas sektor, organisasi profesi dan pihak terkait lainnya; 

meningkatnya ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lansia; 

meningkatnya peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat dan 

lansia dalam upaya peningkatan kesehatan lansia; meningkatnya peran 

serta lansia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat 

(Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2016). 

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka dikembangkan program 

kesehatan lansia sebagai berikut: 

1) Peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan bagi lansia di 

Fasyankes Primer dengan cara Puskesmas menyelenggaraan pelayanan 

santun. 

2) Peningkatan dan pemantapan upaya rujukan bagi lansia melalui 

pengembangan poliklinik geriatrik terpadu di Rumah Sakit. 
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3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan lanjut 

usia melalui Posyandu lansia. 

4) Pengembangan pemberdayaan lansia dalam kesehatan dan 

kesehjateraan keluarga dan masyarakat. 

5) Peningkatan mutu perawatan kesehatan bagi lanjut usia  dalam 

keluarga melalui home care dan long term care . 

6) Perlambatan proses degeneratif melalui penyuluhan dan penyebaran 

informasi kesehatan lansia (fisik dan kognitif). 

7) Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor, profesi, lembaga swadaya 

masyarakat, lembaga pendidikan dan penelitian (Pusat Data dan 

Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2016). 

 
B. Konsep Keperawatan 

1. Pengkajian 

Pengkajian keperawatan pada lansia merupakan pengkajian yang 

dilakukan secara menyeluruh seperti pada aspek biologis, psikologis, sosisal 

dan spiritual lansia. Data pengkajian dapat diperoleh dari data subyektif 

maupun data obyektif (Damanik & Hasan, 2019). 

Adapun hal-hal yang perlu dikaji pada pengkajian asuhan keperawatan adalah: 

a. Data Demografi : 

Hal yang perlu dikaji dalam pengkajian data demografi adalah 

identitas klien seperti nama, usia, jenis kelamin, agama dan alamat klien. 

Kemudian data jumlah keturunan klien seperti jumlah anak dan cucu 

klien. Selanjutnya data terkait nama suami/istri dan umurnya. 

b. Riwayat Keluhan 

1) Keluhan utama 

Keluhan utama yang sering ditemukan pada klien dengan 

sindrom imobility adalah klien mengeluh nyeri pada persendian, 

adanya keterbatasan gerak yang menyebabkan keterbatasan mobilitas. 
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2) Riwayat penyakit sekarang 

Keluhan nyeri dan kekakuan pada tangan atau kaki, perasaan 

tidak nyaman dalam beberapa waktu sebelum mengetahui dan 

merasakan adanya perubahan pada sendi. 

3) Pemeriksaan Fisik 

Data yang dapat dikaji melalui wawancara yaitu : 

a) Pandangan lanjut usia terkait kesehatannya 

b) Kegiatan yang masih mampu dilakukan lanjut usia 

c) Kebiasaan lansia dalam melakukan perawatan dirinya 

d) Kemampuan kekuatan fisik lansia 

e) Kebiasaan lanjut usia terkait makan, minum. Istirahat/tidur, buang 

air besar/buang air kecil 

f) Kebiasaan lanjut usia dalam melakukan gerak 

badan/olahraga/senam 

g) Peubahan-perubahan pada fungsi tubuh yang paling bermakna 

pada lanjut usia 

h) Kebiasaan lanjut usia dalam memelihara kesehatannya serta 

kebiasaanya dalam pengguaan obat-obatan 

i) Pengkajian masalah seksual lansia 

Data yang dapat dikaji melalui pemeriksaan inspeksi, auskultasi, 

perkusi, dan palpasi yaitu sebagai berikut 

a) Sistem persarafan : 

Kesimetrisan raut wajah, tingkat kesadaran : apakah lansia 

mengalami pikun atau terjadi penurunan data ingat. 

(1) Mata : pergerakan, penglihatan, dan penyakit penyerta 

(2) Pupil : kesamaan; isokor/anisokor 

(3) Ketajaman penglihatan : jangan diuji didepan jendela, 

penggunaan gambar dan tangan, cek kondisi kacamata 

(4) Mengkaji adanya gangguan sensorik 
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(5) Ketajaman pendengaran : apakah menggunakan alat bantu 

dengar, tunitus, dan serumen 

(6) Mengkaji rasa sakit atau nyeri : Palliatif (P), Quality (Q), 

Regio (R), Symtom (S), Time (T) 

b) Sistem kardiovaskuler : 

(1) Sirkulasi perifer: warna dan kehangatan, pembengkakan vena 

jugularis, pusing, edema, denyut nadi apical, nyeri dada 

c) Sistem gastrointestinal : 

Status gizi, inkontinensia alvi, diare, konstipasi, keadaan perut, 

bising usus, rongga mulut, rahang, keadaan gigi, mengunyah, dan 

menelan, mual dan muntah, anoreksia, pemasukan diet 

d) Sistem genitourinarius : 

Mengkaji warna dan bau urine, pemasukan cairan, pengeluaran 

cairan, tekanan/desakan, frekuensi buang air kecil, inkontinensia 

urine, distensi kandung kemih, mengkaji seksualitas klien terkait 

minat melakukan hubungan seksual, dan berapa kali frekuensinya. 

e) Sistem kulit : 

Mengkaji keadaan kulit; temperature, pigmen, turgor kulit, 

kajai ada tidaknya luka terbuka dan luka robekan, tingkat 

kelembapan kulit. Mengkaji keadaan kuku, adanya tidaknya 

jaringan parut, keadaan rambut, serta gangguan-gangguan umum 

yang terjadi 

4) Psikologis : 

Mengkaji pengenalan masalah-masalah utama lansia, sikapnya 

terhadap proses penuaan yang dialami, perasaan dibutuhkan, harapan 

saat ini dan harapannya yang akan datang, kegagalan lansia yang 

pernah dialami, penyesuaian diri terhadap perubahan yang dialami, 

koping stressor, pandangan lansia terhadap kehidupan, serta mengkaji 

adanya perubahan fungsi kognitif seperti penurunan daya ingat, proses 
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piker, orientasi waktu, alam perasaan yang dirasakan dan kemampuan 

lansia dalam menyelesaikan masalahnya. 

5) Sosial Ekonomi : 

Mengkaji sumber keuangan, hubungan dengan orang lain di 

lingkungan sekitar, pandang terhadap lingkungannya, kegiatan 

organisasi, penyaluran hobi/keinginan sesuai fasilitas yang ada, 

kesibukan lansia dalam mengisi waktu luang, mengkaji teman tinggal 

lansia 

6) Spiritual : 

Mengkaji terkait kegiatan ibadah lansia, agama yang dianut, 

kegiatan keagamaan yang dilakukan, cara lanjut usia dalam 

penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, serta mengkaji terkait 

bagiamana penampilan lansia. 

7) Psikososial : 

Mengkaji tingkat ketergantungan lansia terhadap orang lain, 

bagaimana fokus diri, serta perhatian dan rasa kasih kasih saying yang 

dirasakan. 

8) Pengkajian status fungsional dengan menggunakan Indeks Katz adalah 

Pemeriksaan kemandirian lansia 

9) Pengkajian status kognitif dan afektif dengan Short Portable Mental 

Status Questionnaire (SPMSQ) adalah penilaian fungsi intelektual 

lansia 

10) Pengkajian skala depresi geriatric (GDS) dengan Short Form 

11) Pengkajian skala jatuh morse (Morse Fall Scale/MFS) 

12) Pengkajian status social dengan menggunakan APGAR keluarga 

13) Pengkajian Barthel Indeks 

14) Pengkajian penilaian potensi dekubitus (Skor Norton) 

15) Pengkajian aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan 

MMSE (Mini Mental Status Exam) 
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16) Pengkajian Keseimbangan 

2. Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis Keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai 

respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang 

alaminya baik yang berlangsung actual maupun potensial. Diagnosis 

keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga 

dan komunitas yerhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan 

Adapun Diagnosis Keperawatan yang dapat terjadi pada lansia dengan 

sindrom geriatric Immobility, yaitu : 

a. Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054) 

1) Definisi : Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih 

2) Penyebab : 

a) Kerusakan integritas struktur tulang 

b) Nyeri 

c) Perubahan metabolisme 

d) Ketidakbugaran fisik 

e) Penurunan kendali otot 

f) Penurunan massa otot 

g) Gerakan terbatas 

h) Penurunan kekuatan otot 

3) Kondisi klinis terkait 

a) Cedera medulla spinalis 

b) Trauma 

c) Fraktur 

d) Osteoartritis 

e) Keganasan 

b. Nyeri Kronik (D.0078) 

1) Definisi : Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak 
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atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung 

2) Penyebab : 

a) Kondisi muskuloskeletal kronis 

b) Kerusakan sistem saraf 

c) Penekanan saraf 

d) Gangguan fungsi metabolik 

e) Kondisi pasca trauma 

3) Kondisi klinis terkait 

a) Kondisi kronik (mis. Arthritis reimatoid) 

b) Infeksi 

c) Cedera medulla spinalis 

d) Kondisi pasca trauma 

e) Tumor 

f) Gangguan muskuloskeletal 

g) Penyakit katup jantung 

h) Aritmia 

i) Gangguan metabolic 

c. Intoleransi aktivitas (D.0056) 

1) Definisi : ketidakcukupan energy untuk melakukan aktivitas sehari- 

hari 

2) Penyebab : 

a) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen 

b) Tirah baring 

c) Kelemahan 

d) Immobilitas 

e) Gaya hidup monoton 

3) Kondisi klinis : 

a) Anemia 

b) Gagal jantung kongestif 
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c) Penyakit jantung koroner 

d) Aritmia 

e) Penyakit katup jantung 

f) Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) 

g) Gangguan muskuloskeletal 

d. Defisit Perawatan Diri (D.0109) 

1) Definisi : Tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas 

perawatan diri 

2) Penyebab : 

a) Gangguan muskuloskeletal 

b) Gangguan neuromuskuler 

c) Kelemahan 

d) Gangguan psikologi dan/atau pskotik 

e) Penurunan motivasi/minat 

3) Kondisi klinis terkait : 

a) Stroke 

b) Cedera medulla spinalis 

c) Depresi 

d) Artritis reumatoid 

e) Demensia 

f) Delirium 

g) Retardasi mental 

e. Risiko Jatuh (D.0143) 

1) Defenisi :   Berisiko   mengalami   kerusakan fisik dan gangguan 

kesehatan akibat terjatuh 

2) Faktor risiko 

a) Umur ≥ 65 tahun 

b) Riwayat jatuh 

c) Ganguan neuromuskuler 
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d) Kelemahan 

e) Penggunaan alat bantu berjalan 

f) Gangguan pendengaran 

g) Gangguan keseimbangan 

h) Kekuatan otot menurun 

3) Kondisi klinis terkait : 

a) Osteoporosis 

b) Kejang 

c) Penyakit serebrovaskuler 

d) Katarak 

e) Demensia 

f) Amputasi (SDKI, 2017) 
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3. Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan merupakan segala bentuk terapi yang dikerjakan oleh perawat berdasarkan 

pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai peningkatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan klien 

individu, keluarga dan komunitas (SIKI, 2018). 

No. Diagnosa 
Keperawatan 

Kriteria Evaluasi Intervensi Keperawatan Rasional 

1. Gangguan 

mobilitas fisik 

Setelah dilakukan 
asuhan keperawatan 

maka diharapkan 

mobilitas  fisik 

meningkat dengan 

kriteria hasil : 

1. Pergerkan 

ekstremitas atas dan 

bawah meningkat 

2. Rentang gerak ROM 

meningkat 

Dukungan Ambulasi 

Observasi 
1. Identifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya 

 
 

2. Identifikasi toleransi fisik 

dalam melakukan pergerakan 

 
 

3. Monitor frekuensi dan tekanan 

darah sebelum dan sesudah 

melakukan mobilisasi 

 

4. Monitor keadaan umum klien 

selama melakukan mobilisasi 

 
 

Terapeutik 

1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi 

dengan alat bantu 

Dukungan Ambulasi 

Observasi 
1. Mengetahui keluhan lain 

pasien dan rencana tidakan 

berikutnya yang dapat 

dilakukan 

2. Mengetahui kemampuan 

dan batasan pasien terkait 

latiahan/gerak yang akan 

dilakukan berikutnya 

3. Mengetahui adanya 

perubahan status kerja 

frekuensi tekanan darah 

pasien 

4. Mengetahui kondisi terkini 

pasien dan perubahan yang 

dapat terjadi selama 

melakukan mobilisasi 

Terapeutik 

1. Memberikan bantuan 

kepada pasien saat akan 
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2. Fasilitasi melakukan 

pergerakan, jika perlu 

3. Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatkan pergerakan 

Edukasi 

1. Jelaskan tujuan dan Prosedur 

Tindakan 

 

 

2. Anjurkan mobilisasi dini 

 
 

3. Ajarkan mobilisasi sederhana 

yang dapat dilakukan (mis. 

Duduk ditempat tidur, duduk 

disisi tempat tidur 

melakukan mobilisasi dan 

mengurangi risiko jatuh/ 

sakit saat berpindah 

2. Meningkatkan status 

mobilitas fisik pasien 

3. Keluarga dapat secara 

mandiri membantu pasien 

melakukan latihan 

pergerakan 

Edukasi 

1. Memberikan informasi 

kepada pasien dan 

keluarga terkait tindakan 

yang akan diberikan 

2. Untuk mengurangi risiko 

kekakuan dan kelemahan 

otot yang berkepanjangan 

3. Melatih kekuatan otot dan 

pergerakan pasien agar 

tidak terjadi kekakuan otot 

maupun sendi 

2. Nyeri Kronik Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

diharapkan pemenuhan 

kebutuhan  pasien 

tercukupi dengan 

ekspektasi Nyeri kronik 

menurun dengan kriteria 

hasil: 

Manajemen Nyeri 

Observasi 
1. Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas nyeri 

2. Identifikasi skala nyeri 

 

3. Identifikasi faktor yang 

Manajemen Nyeri 

Observasi 

1. Untuk mengetahui tingkat 

nyeri 

 

2. Mengetahui skala/tingkat 

nyeri 
3. Meminimalkan gerakan 
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  1. Keluhan nyeri 

menurun 
2. Meringis dapat 

menurun 
3. Gelisah menurun 
4. Tekanan darah 

membaik 

memperberat dan memperingan 

nyeri 

Terapeutik 

1. Berikan teknik 

nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

Edukasi 

1. Menjelaskan penyebab, periode 

dan pemicu nyeri 

2. Menjelaskan strategi mengatasi 

nyeri 

yang memperberat nyeri 

 

Terapeutik 

1. Mengurangi nyeri 

 

Edukasi 

1. Memberikan informasi 

terkait nyeri 

2. Untuk memandirikan 

pasien 

3. Intoleransi 
Aktivitas 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

Respon  fisiologis 

terhadap aktivitas yang 

membutuhkan tenaga 

dapat meningkat dengan 

kriteria hasil 

1. Kemudahan dalam 

melakukan aktivitas 

sehari- hari 

meningkat 

2. Kekuatan tubuh 

bagian  atas 

meningkat 

3. Kekuatan  tubuh 

bagian bawah 

meningkat 

4. Keluhan lelah 

Manajemen Energi 

Observasi 
1. Identifikasi gangguan fungsi 

tubuh yang mengakibatkan 

kelelahan 

Manajemen Energi 

Observasi 

1. Mengidentifikasi pencetus 

terjadinya kelelahan dan 

rencana tindakan 

berikutnya yang dapat 

dilakukan 

2. Untuk mengetahui koping 

klien 

3. Menghindari kelelahan 

akibat kurang istirahat 

4. Mengetahui kemampuan 

dan batasan pasien terkait 

aktivitas yang akan 

dilakukan 

Terapeutik 

1. Memberikan rasa aman 

dan nyaman kepada klien 

   

2. Monitor kelelahan fisik dan 

emosional 

3. Monitor pola dan jam tidur 

  
4. Monitor lokasi dan 

ketidaknyamana  selama 

melakukan aktivitas 

  
Terapeutik 

  1. Sediakan lingkungan nyaman 

dan rendah stimulus (mis. 
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  menurun Cahaya, suara, kunjungan). 

2. Lakukan latihan rentang gerak 

pasif/aktif (ROM) 

 

3. Berikan aktivitas  distraksi 

yang menenangkan 

4. Fasilitasi duduk disisi tempat 

tidur, jika tidak dapat 

berpindah atau berjalan. 

Edukasi 

1. Anjurkan tirah baring 

 

 

2. Anjurkan melakukan aktivitas 

secara bertahap 

 

 
3. Anjurkan menghubungi 

perawat jika tanda dan gejala 

kelelahan tidak berkurang 

 

 

4. Ajarkan strategi koping untuk 

mengurangi kelelahan 

 

 
Kolaborasi 

2. Membantu meningkatkan 

rentang gerak klien dalam 

beraktivitas 

3. Memberikan rasa nyaman 

pada klien 

4. Mengurangi risiko 

jatuh/sakit pada klien 

 

Edukasi 
1. Istirahat yang lebih dan 

mengurangi aktivitas dapat 

memulihkan energi 

kembali 

2. Melatih kekuatan otot dan 

pergerakan pasien agar 

tidak terjadi kekakuan otot 

maupun sendi 

3. Untuk mengidentifikasi 

rencana tindakan 

selanjutnya yang dapat 

dilakukan oleh perawat 

4. Memiliki kemampuan 

mengatasi masalah (coping 

skill) bermanfaat untuk 

mencegah komplikasi 

kesehatan yang mungkin 

nantiakan timbul. 

Kolaborasi 

1.  Pemberian gizi yang 
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   1. Kolaborasi dengan ahli gizi 

tentang cara meningkatkan 
asupan makanan 

cukup dapat meningkatkan 

energi klien 

4. Defisit 

Perawatan Diri 
Setalah dilakukan 

tindakan keperawatan 

diharapkan  perawatan 

diri klien   membaik, 

dengan kriteria hasil : 

1. Kemampuan mandi 

meningkat, 

2. Mempertahankan 

kebersihan diri 

meningkat 

Perawatan Diri 

Observasi 
1. Identifikasi kebutuhan alat 

bantu perawatan diri 

 

Terapeutik 

1. Siapkan keperluan pribadi 

(sabun mandi, sikat gigi, 

bedak, lotion 

2. Damping melakukan 

perawatan diri hingga mandiri 

 

Edukasi 

1. Anjurkan klien melakukan 

perawatan diri secara rutin dan 

sesuai dengan kemampuaan. 

Perawatan Diri 

Observasi 

1. Mengetahui alat-alat yang 

dibutuhkan untuk 

melakukan perawat diri 

Terapeutik 

1. Memenuhi alat-alat 

perawatan diri 

 

2. Membantu pemenuhan 

kebutuhan perawatan diri 

pasien 

Edukasi 

1. Menjaga keberhihan diri 

pasien 

5. Risiko jatuh Setelah dilakukan 

tindakan asuhan 

keperawatan, risiko 

jatuh tidak terjadi 

dengan kriteria hasil : 

1. Jatuh dari tempat 

tidur menurun 

2. Jatuh saat berdiri 

menurun 
3. Jatuh saat duduk 

Pencegahan Jatuh 

Observasi 
1. Identifikasi faktor risiko jatuh 

(mis.usia >65 tahun, gangguan 

keseimbangan, gangguan 

penglihatan, neuropati, dst) 

2. Identifikasi faktor lingkungan 

yang meningkatkan risiko jatuh 

 

3. Hitung risiko jatuh dengan 

Pencegahan Jatuh 

Observasi 

1. Untuk mengetahui 

penyebab risiko jatuh pada 

pasien 

 

2. Untuk mengetahui kondisi 

lingkungan yang dapat 

membahayakan pasien 

3. Mengetahui tingkat 
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  menurun 

4. Jatuh saat berjalan 

menurun 

menggunakan skala 

 
 

4. Monitor kemampuan 

berpindah dari tempat tidur ke 

kursi roda dan sebaliknya 

Terapeutik 

1. Orientasikan ruang pada 

anggota keluarga 

 
 

2. Pastikan roda tempat tidur dan 

kursi roda selalu dalam kondisi 

terkunci 

 

3. Pasang handrail tempat tidur 

 
 

4. Tempatkan pasien berisiko 

tinggi jatuh dekat dengan 

pantauan perawat/keluarga 

5. Gunakan alat bantu berjalan 

 

Edukasi 

1. Anjurkan memanggil perawat 

jika dibutuhkan bantuan untuk 

berpindah 

2. Anjurkan menggunakan alas 

kaki yang tidak licin 

kemampuan atau 
keseimbangan pasien 

dalam bergerak 

4. Mengetahui kemampuan 

pasien dalam bergerak 

 
Terapeutik 

1. Agar anggota mengetahui 

hal-hal dalam ruangan 

yang dapat 

membahayakan pasien 

2. Mencegah terjadinya 

cedera/jatuh pada pasien 

ketika berbaring atau 

duduk 

3. Agar pasien tidak terjatuh 

ketika bergerak di tempat 

tidur 

4. Agar pasien lebih mudah 

dan tetap selalu dipantau 

oleh perawat 

5. Mencegah pasien terjatuh 

saat berjalan 

Edukasi 

1. Memudahkan pasien 

ketika membutuhkan 

bantuan perawat 

2. Agar klien tidak terjatuh 

ketika berjalan 



39  

 

 
   3. Anjurkan melebarkan jarak 

kedua kaki untuk 

meningkatkan keseimbangan 
saat berdiri 

3. Untuk meningkatkan 

keseimbangan saat berdiri 

(SLKI, 2019) (SIKI, 2018) 
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4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan pada lansia adalah tahap dimana perawat 

melakukan tindakan rencana keperawatan untuk mengotimalkan keadaan 

lansia agar mampu produktif dan mandiri dengan memperhatikan beberapa 

hal seperti bahaya-bahaya fisik yang kemungkinan terjadi dan memberikan 

perlindungan kepada lansia, menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang 

baik dan benar, memahami standar oprasional procedure yang benar, dan 

memperhatikan hak-hak lansia serta mengetahui tingkat perkembangan lanjut 

usia (Damanik & Hasan, 2019) 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi keperawatan menurut Damanik & Hasan, (2019) terbagi 

dalam beberapa tahap yaitu : 

a. Evaluasi struktur 

Evaluasi struktur adalah evaluasi yang memfokuskan pada kondisi 

lingkungan tempat pemberian atau peleyanan keperawatan dengan 

memperhatikan tata cara pemberian pelayananan keperawatan karena hal 

ini dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam proses keperawatan 

b. Evaluasi proses 

Evaluasi proses adalah evaluasi yang memfokuskan pada kinerja 

perawat dalam melakukan asuhan keperawatan baik pada saat melakukan 

wawancara, melakukan pemeriksaan fisik, keakuratan dalam merumuskan 

suatu diagnose keperawatan, serta kamampuan perawat dalam 

melaksanakan itervensi keperawatan yang sesuai dengan standar 

operasional prosedur 

c. Evaluasi hasil 

Evaluasi hasil adalah evaluasi yang berfokus pada respon klien setelah 

diberikan intervensi keperawatan dengan memperhatikan tujuan 
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pencapaian dan kriteri hasil. 

Hasil evaluasi yang menentukan apakah masalah teratasi, teratasi 

sebagian, atau tidak teratasi, adalah dengan cara membandingkan antara SOAP 

(Subjective-Objective-Assesment-Planning) dengan tujuan dan kriteria hasil 

yang telah ditetapkan. 

S : (Subjective) adalah informasi berupa ungkapan yang didapat dari lansia 

setelah tindakan diberikan. 

O : (Objective) adalah informasi yang didapat berupa hasil pengamatan, 

penilaian, pengukuran yang dilakukan oleh perawat setelah tindakan 

dilakukan. 

A : (Assessment) adalah membandingkan antara informasi subjective dan 

objective dengan tujuan dan kriteria hasil, kemudian diambil kesimpulan 

bahwa masalah teratasi, teratasi sebagian, atau tidak teratasi. 

P : (Planning) adalah rencana keperawatan lanjutan yang akan dilakukan 

berdasarkan hasil analisis. 

 
C. Pendekatan Keperawatan 

1. Teori Keperawatan Menurut Virginia Henderson 

Pendekatan teori keperawatan menurut Virginia Henderson yaitu 

berusaha mengembalikan kemandirian, kekuatan, kemampuan, kemauan, dan 

pengetahuan individu tersebut. Selain itu, Virginia Henderson juga 

mengembangkan sebuah model keperawatan “The Actifities of Living”. Model 

tersebut menjelaskan bahwa tugas perawat ialah membantu individu dalam 

meningkatkan kemandiriannya secepat mungkin (Desmawati, 2019). 

Tugas unik perawat adalah membantu individu baik dalam keadaan 

sakit maupun sehat melalui upayanya melaksanakan berbagai aktivitas guna 

mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses meninggal 

dengan damai, yang dilakukan secara mandiri oleh individu saat ia memiliki 
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kekuatan, kemampuan, kemauan atau pengetahuan untuk itu. Handerson 

mengemukakan teori tersebut dikarenakan keyakinan dan nilai yang dia 

percayai yaitu manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu 

dia juga mengatakan dalam mendefinisikan tentang keperawatan harus 

memikirkan keseimbangan fisiologisnyac (Desmawati, 2019). 

2. Teori Keperawatan Menurut Doroty E. Orem 

Konsep keperawatan orem mendasari peran perawat dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar klien melalui peningkatan kemampuan klien 

dalam pemenuhan kebutuhan secara mandiri. Seni dalam keperawatan adalah 

melatih berbuat untuk orang-orang penderita cacat, dengan cara menolongnya 

untuk berbuat bagi dirinya sendiri, dan atau menolongnya untuk belajar agar 

dapat berbuat untuk dirinya sendiri. Orem memberi label bagi teorinya ”self 

care defisit theory of nursing”, yang disusun oleh 3 hal yang saling 

berhubungan yaitu : 

a. Teori self care yang menggambarkan dan menjelaskan perawatan sendiri 

b. Teori self care defisit yang menggambarkan dan menjelaskan mengapa 

manusia dapat ditolong oleh ilmu keperawatan 

c. Teori sistem keperawatan yang menggambarkan dan menjelaskan 

hubungan yang harus dibawa dan dipertahankan sebagai hasil 

keperawatan (Desmawati, 2019). 

 
D. Evidance Based Practice In Nursing (EBPN) 

1. Definisi 

Serai adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang banyak 

dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Dalam 

tumbuhan serai terdapat biotik yaitu minyak serai yang dikenal dengan 

minyak atsiri. Minyak Atsiri yang diperoleh dengan jalan menyuling bagian 

atas tumbuhan tersebut. Serai bisa membantu mengurangi rasa sakit dan 



43  

 

 
 

ketidak nyamanan yang disebabkan oleh sakit kepala dan migrain karena sifat 

analgesik yang dimilikinya. Fitonutrien yang terdapat pada serai dapat 

meningkatkan sirkulasi darah dan membantu mengurangi kejang, kram otot, 

keseleo, sakit punggung, dan dapat mengurangi rasa nyeri (Anwar & Barus, 

2020) 

Kompres serai hangat adalah menghangatkan persendian yang sakit 

dengan menggunakan campuran serai yang telah direbus untuk mengurangi 

atau menghilangkan rasa nyeri (Isnawati, 2018) 

2. Manfaat Serai 

a. Mengandung zat anti oksidan 

Serai memiliki kandungan antioksidan yang dapat membantu tubuh 

melawan radikal bebas yang menyebabkan penyakit. Antioksidan bekerja 

dengan menangkal radikal bebas yang merusak sel-sel yang sehat di tubuh 

manusia. 

b. Memiliki zat anti inflamasi 

Peradangan tubuh dapat memperburuk kondisi kesehatan, termasuk 

berkontribusi pada penyakit jantung dan stroke. Sementara dua senyawa 

utama dalam serai, yakni citral dan geranial, dapat menjadi zat 

antiinflamasi yang dapat mencegah proses peradangan di tubuh manusia. 

c. Tanaman serai berkerja sebagai diuretik 

Didunia kesehatan, tanaman serai sudah dikenal sebagai diuretik. 

Dalam hal ini, serai mendorong produksi air seni pada manusia dan 

membersihkan tubuh dari kelebihan cairan. 

d. Serai dapat meringankan gejala nyeri 

Teh serai dapat digunakan sebagai obat alami untuk kram menstruasi, 

kembung, dan meringankan panas tubuh (Adelina, 2019). 
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3. Kandungan Serai 

Dalam buku herbal Indonesia disebutkan bahwa tanaman serai 

mengandung minyak astiri yang memiliki sifat kimiawi dan efek farmakologi 

yaitu rasa pedas dan bersifat hangat sebagai anti radang dan menghilangkan 

rasa sakit yang bersifat analgesik serta melancarkan sirkulasi darah, yang 

diindikasikan untuk menghilangkan nyeri otot, nyeri sendi, pada penderita 

asam urat tinggi badan pegalinu dan sakit kepala (Adelina, 2019) 

4. SOP Kompres Serai Hangat 

Tabel 2.2 

SOP Kompres Serai Hangat Menurut Adelina (2019) 
 

 

Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Kompres Serai Hangat 

Pengertian Kompres hangat serai yaitu memberikan rasa hangat 

pada daerah yang mengalami nyeri dengan 

menggunakan rebusan serai hangat. Pemberian 

kompres hangat serai ini dapat dilakukan pada 

pasien yang mengalami peradangan sendi, kekakuan 
otot, sakit kepala, dan lain sebagainya 

Tujuan 1. Memperlancar aliran darah 

2. Mengurangi rasa nyeri 

3. Memperlancar pengeluaran eksudat 

4. Menurunkan suhu tubuh 

5. Merangsang paristaltik usus 

6. Memberikan rasa nyaman dan hangat pada klien 

Indikasi 1. Klien dengan suhu tubuh yang rendah 

2. Klien yang mengalami perut kembung atau 

masuk angina 

3. Terjadi spasme otot/ kejang otot 

4. Klien yang mengalami peradangan 

misalnya radang sendi 

Alat Dan Bahan 1. Waslap atau handuk kecil 

2. Baskom 

3. Air hangat 38-40 C 

4. Serai 7 batang 

Prosedur tindakan 1. Handuk atau waslap dibasahi dengan air rebusan 
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 serai 

2. Handuk atau waslap yang telah dibasahi 

diletakkan pada anggota tubuh yang mengalami 

nyeri selama 15-20 menit 

3. Ulangi tindakan diatas beberapa kali hingga nyeri 

yang dirasakan meredah atau berkurang 

4. Jika telah selesai keringkan bagian tubuh yang 

telah dikompres 

5. Lakukan kembali tindakan diatas jika nyeri 

kembali muncul 

Evaluasi 1. Respon pasien 
2. Perasaan pasien setelah tindakan dilakukan 

Dokumentasi 1. Catat waktu pelaksanaan 

2. Catat hasil evaluasi setelah tindakan yang 

dilakukan 

3. Tuliskan nama perawat yang melakukan tindakan 

 

 

Tabel 2.3 

SOP Pemberian Kompres Serai Hangat Menurut Prasetyo et al., (2019) 

Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Kompres Serai Hangat 

Pengertian Kompres hangat serai yaitu salah satu teknik non 

farmakologi yang memiliki sensasi rasa pedas dan 

bersifat hangat. 

Tujuan 1. Mengurangi rasa nyeri 

2. Menyebabkan pelebaran pembuluh darah 

3. Menurunkan kekentalan darah, menurunkan 

ketegangan otot 

4. Meningkatkan metabolisme jaringan dan 

meningkatkan permeabilitas kapiler 

5. Memberikan rasa nyaman dan hangat pada klien 

Alat Dan Bahan 1. Waslap atau handuk kecil 

2. Baskom 

3. Air 600 cc 

4. Serai 5 batang 
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Prosedur tindakan 1. Handuk atau waslap dibasahi dengan air rebusan 

serai 

2. Handuk atau waslap yang telah dibasahi 

diletakkan pada anggota tubuh yang mengalami 

nyeri selama 20 menit 

3. Ulangi tindakan diatas beberapa kali hingga nyeri 

yang dirasakan meredah atau berkurang 

4. Lakukan kembali tindakan diatas jika nyeri 

kembali muncul 

5. Tindakan ini dilakukan selama 7 hari berturut- 

turut 

Evaluasi 5. Respon subjektif dan objektif pasien 
6. Perasaan pasien setelah tindakan dilakukan 

Dokumentasi 1. Catat waktu pelaksanaan 

2. Catat hasil evaluasi setelah tindakan yang 

dilakukan 

3. Tuliskan nama perawat yang melakukan tindakan 
 

4. Pengaruh Kompres Serai Hangat Terhadap Nyeri 

Pada lansia, pengobatan kimia jarang digunakan dan lebih mengutamakan 

pengobatan-pengobatan tradisional dengan menggunakan bahan-bahan yang 

alami seperti jamu dari rempah-rempah tradisional, kompres menggunakan 

rebusan jahe, rebusan serai dan lain-lain karena mampu meminimalisir efek 

samping dan risiko terjadinya komplikasi. Pengobatan untuk meredakan nyeri 

sendi salah satunya yaitu dengan menghangatkan sendi yang sakit, atau kompres 

hangat. Pada kompres hangat terdapat banyak campuran herbal yang digunakan 

agar proses penyembuhannya juga maksimal seperti contohnya kompres hangat 

serai (Adelina, 2019). 

Pemberian kompres serai hangat yang dilakukan untuk mengurangi nyeri 

dapat terjadi karena terjadinya pemindahan panas dari kompres kedalam tubuh 

sehingga akan akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah, dan akan terjadi 

penurunan ketegangan sehingga nyeri sendi yang dirasakan pada penderita 

arthritis rheumatoid dapat berkurang bahkan menghilang. Dan kompres serai 



47  

 

 
 

hangat berfungsi untuk mengatasi atau mengurangi nyeri, dimana panas dapat 

meredakan iskemia dengan menurunkan kontraksi otot dan melancarkan 

pembuluh darah sehingga dapat meredakan nyeri dengan mengurangi 

ketegangan dan meningkatkan perasaan nyaman, meningkatkan aliran darah 

pada persendian (Adelina, 2019). 

Para ilmuwan dari Universitas Gorin di Israil pada tahun 2006 telah 

menemukan bahwa di dalam serai ada senyawa yang dapat meringankan 

peradangan, iritabilitas serta senyawa yang dapat mematikan kanker. Dalam 

tanaman serai terkandung minyak atisiri yang digunakan sebagai salah satu obat 

alternative untuk bahan pijat rematik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh The Science and Technology yang dikutip dalam livestrong.com yang 

mengatakan bahwa serai memiliki manfaat antioksidan yang dapat membantu 

mencegah kanker, terdapat kandungan zat anti-mikroba dan anti bakteri yang 

berguna sebagai obat infeksi serta mengandung senyawa analgetik yang 

membantu menghilangkan rasa sakit atau nyeri seperti nyeri otot dan nyeri sendi. 

Pernyataan di atas juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyo et al., (2019) dengan judul penelitian, “Upaya Menurunkan Intensitas 

Nyeri Melalui Kompres Serai Hangat Pada Asuhan Keperawatan Gerontik.” 

Hasil yang didapatkan adalah setelah diberikan kompres serai hangat selama 7 

hari berturut-turut, ada perubahan penurunan skala nyeri pada asuhan 

keperawatan gerontik. Penelitian lain oleh Lestari (2018) menjelaskan bahwa 

dengan menggunakan kompres serai hangat masalah keperawatan nyeri dapat 

teratasi sesuai dengan kriteria hasil. Skala nyeri klien berkurang dari skala 6 

menjadi skala 3 dan klien tidak menunjukkan ekspresi nyeri. Masih sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Syafitri (2020) yang 

menunjukkan bahwa kompres serai hangat mampu menurunkan intensitas nyeri 

yang dirasakan oleh lansia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Rancangan Studi Kasus 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus. Studi 

kasus menurut Rahardjo (2017) adalah serangkaian pada kegiatan ilmiah yang 

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa 

dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga maupun 

organisasi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam terkait peristiwa 

tersebut. Peristiwa yang dijadikan penelitian studi kasus adalah hal yang aktual 

(real-life events) yang sedang berlangsung, bukan tentang sesuatu yang sudah 

lewat. 

 
B. Subjek Studi Kasus 

Subjek dalam penelitian studi kasus ini adalah individu atau klien yang telah 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu 

lansia dengan rentang umur 60-80 tahun yang mengalami masalah nyeri sendi 

sehingga terjadi keterbatasan aktivitas, mampu diajak berkomunikasi serta 

kesediaannya menjadi responden. Sedangkan kriteria ekslusi dalam penelitian ini 

adalah lansia dalam kondisi yang sehat, tidak mengonsumsi obat-obatan seperti 

obat anti nyeri ataupun obat anti inflamasi non-steroid. 

 
C. Fokus Studi Kasus 

Fokus studi kasus ini adalah melakukan proses asuhan keperawatan pada 

lansia yang mengalami immobility dengan masalah nyeri menggunakan intervensi 

kompres serai hangat. 
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D. Instrumen Studi Kasus 

Instrumen studi kasus ini berupa format proses asuhan keperawatan gerontik 

untuk melakukan tahapan-tahapan pada asuhan keperawatan dan instrumen 

pengkajian nyeri dengan menggunakan skala penilaian numeric/numbering rating 

scale (NRS) untuk menilai skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. 

 
E. Prosedur Studi Kasus 

1. Persiapan 

Pada tahap ini, penulis mencari literatur-literatur terkait masalah apa 

yang sering dialami oleh lansia. Setelah masalah didapatkan, penulis mencari 

solusi yang mampu meminimalisir komplikasi yang dapat terjadi. Sehingga 

hasil akhir yang didapatkan, kemudian diajukan yaitu memberikan intervensi 

kompres serai hangat pada lansia yang mengalami immobility dengan masalah 

nyeri. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, penulis melakukan screening pada lansia yang sesuai 

dengan subjek penelitian kriteria inklusi. Penulis melakukan pendekatan studi 

kasus selama 1 minggu dengan 6x kunjungan. Kemudian pengolahan data 

dengan melihat respon klien serta keluarga sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi yang kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang relevan. 

 
F. Tempat dan Waktu Studi Kasus 

Tempat dilakukan studi kasus yaitu di Desa Pacellekang Dusun Pa‟bundukang 

RW 2 dengan waktu pengambilan data dilakukan pada Selasa, 28 September 

2021-26 November 2021. 
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G. Analisis dan Penyajian Data 

Analisis dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan 

fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif. 

 
H. Etika Studi Kasus 

Prinsip etika studi kasus menurut Nursalam (2015) dalam penelitian dapat 

dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Prinsip manfaat 

a. Bebas dari penderitaan. 

b. Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada 

subjek, khususnya jika menggunakan tindakan khusus. 

c. Bebas dari eksploitasi. 

d. Partisipasi subjek dalam penelitian, harus dihindarkan dari keadaan yang 

tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa partisipasinya 

dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan, tidak akan 

dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek dalam bentuk 

apa pun. 

e. Risiko (benefits ratio). 

f. Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang 

akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan. 

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (respect human dignity). 

a. Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (right to self determination) 

Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak 

memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek atau tidak, tanpa 

adanya paksaan dari siapapun atau akan berakibat terhadap 

kesembuhannya jika mereka seorang klien. 

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (right to 

full disclosure) 
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Seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci serta 

bertanggungjawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada subjek. 

c. Informed consent 

Subjek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan 

penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas 

berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Perlu dicantumkan di 

dalam lembaran Informed consent bahwa data yang diperoleh hanya akan 

dipergunakan untuk pengembangan ilmu. 

3. Prinsip keadilan (right to justice) 

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (right in fair treatment) 

Subjek harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama dan 

sesudah keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi 

apabila ternyata mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian. 

b. Hak dijaga kerahasiaannya (right to privacy) 

Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan 

harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama (anonymity) dan 

rahasia (confidentiality). 
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BAB IV 

LAPORAN KASUS 

 
A. Pengkajian 

Tanggal pengkajian : Selasa, 28 September 2021 
 

1. Data Demografi   

Nama Lansia : “Tn.N” 

Umur : 70 tahun 

Alamat : Dusun Pa‟bundukang 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jumlah Keturunan   

Anak : Klien mengatakan mempunyai 3 anak. 

Cucu : Klien mengatakan memiliki cucu 

berjumlah 10 orang. 

Nama Suami/Istri : “Almh. Ny. S” 

Umur : - 

2. Pengkajian   

Keluhan Utama : Nyeri pada lutut-kaki 

Riwayat Keluhan Utama : Klien mengatakan mengalami stroke 3 

tahun yang lalu. Dampak dari stroke 

tersebut mengakibatkan klien 

merasakan nyeri pada lutut klien 

sehingga klien tidak dapat 

menggerakkan lututnya secara bebas. 

P = Nyeri dirasakan ketika beraktivitas 

Q = Tertusuk-tusuk 

R = Nyeri pada lutut sebelah kiri 

S = Skala nyeri 6 (sedang) 
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  T = Hilang timbul, durasi 1-5 menit. 

a. Fisik   

Wawancara   

1) Pandangan lanjut usia 

tentang kesehatannya 

: Klien mengatakan dirinya sudah tua 

dan menerima kondisinya saat ini. 

2) Kegiatan yang mampu 

dilakukan lanjut usia 

: Klien mengatakan masih mampu 

berpakaian, makan, minum, BAB dan 

BAK sendiri. 

3) Kebiasaan lanjut usia 

merawat diri sendiri 

: Klien mengatakan mandi 1x sehari 

ketika di pagi hari. Jika di sore hari, 

klien hanya mewashlap badannya 

menggunakan air hangat. Klien 

megganti pakaiannya secara mandiri 

4) Kekuatan fisik lanjut 

usia: otot, sendi, 

penglihatan dan 

pendengaran 

: a. Kekuatan otot : 5 5 

5 3 

b. Penglihatan : Klien mengatakan 

penglihatannya sudah menurun. 

c. Pendengaran : Klien tidak bisa 

mendengar dengan baik. 

5) Kebiasaan makan, 

minum, buang air 

besar/kecil 

: a. Kebiasaan makan : Klien 

mengatakan makan 3x/hari, 

dengan menghabiskan porsi 

makanan yang telah disediakan 

b. Kebiasaan minum : Klien 

mengatakan minum >3 gelas 

perhari sehingga sering BAK. 

c. Kebiasaan BAB/BAK : Klien 

mengatakan BAK >4x/hari dan 
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  BAB tidak lancar hsnys 1-2x 

seminggu. 

6) Perubahan-perubahan 

fungsi tubuh yang 

sangat  bermakna 

dirasakan 

: Klien mengatakan perubahan pada 

tubuh yang sangat bermakna dirasakan 

yaitu pergerakannya karena klien tidak 

mampu beraktivitas berlebihan dan 

berjalan secara normal. 

7)  Kebiasaan lanjut 

usia dalam 

memelihara 

kesehatan dan 

kebiasaan dalam 

minum obat 

: Klien mengatakan meminum obat tiap 

hari yaitu amblodipine dengan dosis 10 

mg. 

 

Pemeriksaan Fisik 

  

1. Temperatur : 36,5oC 

Tempat Pengukuran : Axilla 

2. Pulse (denyut nadi) : 90 x/menit 

Kecepatan : Normal 

Irama : Reguler (teratur) 

Volume :  

Tempat pengukuran : Radialis 

3. Respirasi (Pernafasan) : 20x/menit 

Kecepatan : Normal 

Irama : Teratur 

Kedalaman : - 

Bunyi : Vesikuler 

4. Tekanan darah : 150/90 mmHg 
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Posisi pengukuran : Lengan bagian atas kiri diatas arteri 

brachialis 

5. Berat dan tinggi badan 

terakhir 

: BB = 51 kg 

TB = 171 cm 

 

6. Tingkat orientasi 

 

: 
 

Waktu : Klien tidak mengetahui jam, hari, 

tanggal, bulan dan tahun ini. 

Tempat : Klien mengetahui tempatnya berada 

sekarang. 

Orang : Klien mampu mengenali orang-orang 

yang berada disekitarnya 

7. Memori (Ingatan) : Klien tidak mampu mengingat memori 

jangka panjang dengan baik, namun 

masih mampu mengingat memori 

jangka pendek. 

8. Tidur   

Kuantitas (Lama tidur) : Malam : Klien mengatakan terkadang 

terbangun pada malam hari dan sulit 

untuk tertidur kembali. 

Siang : Klien mengatakan tidur siang 

selama ±1 jam. 

Kualitas : Kurang 

Pola : Tidak Teratur 

9. Istirahat   

Kuantitas (Lama tidur) : Malam : Klien mengatakan tidurnya 

baik.. 

Siang : Klien mengatakan tidur siang 
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  selama ±2 jam. 

Kualitas : Klien mengatakan istirahatnya cukup 

Pola : Tidak teratur 

10. Penyesuaian Psikososial : Klien mengatakan sering berjalan di 

depan rumah untuk duduk-duduk. 

 

Sistem Persyarafan 

  

1. Kesemetrisan raut wajah : Simetris kiri dan kanan 

2. Tingkat kesadaran : Composmentis 

Snile (Pikun) : Tidak 

Daya ingat : Menurun 

3. Mata   

Pergerakan : Baik kiri dan kanan, klien dapat 

mengerakkan bola mata ketika disuruh 

Penglihatan : Klien tidak dapat melihat dengan baik 

Penyakit penyerta : Riwayat stroke dan hipertensi 

4. Pupil : Isokor 

5. Ketajaman penglihatan : Klien tidak mampu melihat dengan 

jelas > 1-2 meter 

6. Ketajaman pendengaran : Pendengaran berkurang. 

Apakah menggunakan alat 

bantu dengar 

: Ya 

Tinitus : Tidak ada 

Serumen : Serumen tidak ada 

7. Rasa sakit atau nyeri : Ada 

 

Sistem Kardiovaskuler 

  

1. Sirkulasi perifer : < 3 detik 
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Warna : Merah muda pucat 

Kehangatan : Hangat 

2. Pembengkakan vena 

jugularis 

: Tidak ada 

3. Pusing : Tidak ada 

4. Nyeri dada : Tidak ada 

5. Edema : Tidak ada 

 

Sistem Gastrointestinal 

  

Status gizi : Baik 

Pemasukan diet : Ada, makan makanan yang bergaram. 

Anoreksia : Tidak 

Mual : Klien mengatakan tidak mual 

Muntah : Klien mengatakan tidak pernah muntah 

Mengunyah dan menelan : Klien mengatakan sudah kurang 

mampu untuk mengunyah dan menelan 

dengan baik karena gigi yang tidak 

lengkap. 

Keadaan gigi : Gigi tidak lengkap 

Rahang : Simetris 

Rongga mulut : Bersih 

Bising usus : 8x/menit 

Keadaan perut : Rata, tidak ada massa dan tidak ada 

nyeri tekan 

Konstipasi (sembelit) : Klien mengatakan BAB hanya 1-2x 

seminggu dengan pengeluaran feses 

yang lama dan sedikit sulit 

Diare : Tidak ada 
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Inkontinesia alvi : Tidak pernah 

 

Sistem Genitourinarius 

  

Warna dan bau urine : Klien mengatakan urinenya berwarna 

kekuning-kuningan 

Distensi kandung kemih : Tidak 

Inkontinensia : Tidak 

Frekuensi : >4 kali dalam sehari 

Pemasukan cairan : Klien mengatakan sering minum 

dengan menghabiskan >3 gelas air 

putih perhari. 

Pengeluaran cairan : Klien mengatakan BAK >4x/hari 

Disuria : Tidak ada 

Seksualitas : Tidak dikaji 

 

Sistem Kulit 

  

1. Kulit   

Temperatur : 36,4oC 

Tingkat kelembaban : Lembab 

Keadaan luka : Tidak ada luka 

Turgor : Keriput 

Pigmen : Sama dengan warna tubuh yang lain 

2. Jaringan parut : Bersih 

3. Keadaan kuku : Panjang 

4. Keadaan rambut : Rambut tampak bersih, panjang dan 

beruban 

5. Gangguan-gangguan 

umum 

: Tidak ada 



59  

 

 

 

 

 
Sistem Muskuloskeletal   

1. Kontraktur : Klien tidak mengalami kontraktur. 

Otot : Tidak mampu menahan beban secara 

maksimal. 

Tendon : Normal 

2. Tingkat mobilisasi   

Ambulasi : Klien mengatakan mampu melakukan 

aktivitas secara mandiri. Ketika klien 

duduk di lantai dan ingin berdiri, klien 

nampak memegang benda di sekitarnya 

terlebih dahulu kemudian mampu 

berdiri. 

Gerakan : Terbatas dalam pergerakan akibat nyeri 

pada lutut sebelah kiri. 

Kekuatan otot : 5  5 

5  3 

Kemampuan melangkah 

atau berjalan 

 

: Klien mampu melangkah namun 

nampak menyeret kaki kirinya. 

3. Gerakan sendi : Terbatas. Ketika klien diminta untuk 

melakukan ekstensi dan fleksi pada 

ekstremitas bawah sebelah kiri, klien 

nampak meringis. 

4. Paralisis : Tidak 

5. Kifosis 

6. Hemiparesis 

: 

: 

Tidak 

Tidak 
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b. Psikologis   

1. Pengenalan masalah- 

Masalah utama 

: Klien mengatakan sedih karena 

aktivitasnya terbatas 

2.  Sikap terhadap proses 

penuaan 

: Klien mengatakan menerima 

keadaannya seperti saat ini 

3. Perasaan dibutuhkan : Klien mengatakan bersyukur karena 

lingkungannya tetap merawat klien. 

4. Pandangan terhadap 

kehidupan 

: Klien mengatakan harus tetap 

menjalani hidupnya dan harus 

bersyukur karena masih diberikan 

umur panjang. 

5. Koping stressor : Klien mengatakan jika ia sedang 

memiliki   masalah   atau memikirkan 

sesuatu, klien bercerita pada keluarga 

6. Penyesuaian diri : Sebelum terkena stroke dan pernah 

jatuh sekitar 3 bulan yang lalu, klien 

sering bersosialiasi ke tetangganya dan 

aktif ikut kegiatan masyarakat. Namun, 

saat ini klien hanya beraktivitas di 

dalam dan halaman rumah. 

7. Kegagalan : Klien mengatakan tidak memiliki 

kegagalan. 

8. Harapan saat ini dan 

yang akan datang 

: Klien mengatakan semoga dirinya tetap 

sehat dan tetap dalam perlindungan 

Allah swt 

9. Fungsi kognitif   

Daya ingat : Menurun 
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Proses piker : Klien mampu berbicara dengan jelas 

dan menjawab sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan jika suara 

sedikit dibesarkan 

Alam perasaan : Klien merasa baik-baik saja saat 

dilakukan pengkajian. 

Orientasi   

Waktu : Klien tidak mengetahui jam, hari, 

tanggal, bulan serta tahun saat 

dilakukan pengkajian 

Tempat : Klien mengetahui tempatnya berada 

sekarang 

Orang : Klien mampu mengenali orang-orang 

disekitarnya 

Kemampuan dalam 

penyelesaian 

Masalah 

: Klien mengatakan shalat, berdoa, 

berdzikir, ketika sedang ada masalah 

atau banyak pikiran. 

 

c. Sosial Ekonomi 

  

1) Sumber keuangan : Klien mengatakan sumber keuangan 

yang didapatkan dari jualan baju 

anaknya dan hasil kelolaan dari sawah. 

2)  Kesibukan dalam 

mengisi waktu luang 

: Klien mengatakan mengisi waktu luang 

dengan tidur atau duduk sambil 

berdzikir. 

3) Teman tinggal : Klien tinggal bersama anak, menantu 

dan cucunya 

4) Kegiatan organisasi : Tidak ada 
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5) Pandangan terhadap 

lingkungannya 

: Klien merasa bersyukur dikelilingi oleh 

orang-orang yang peduli padanya. 

6) Hubungan dengan orang 

lain di luar rumah 

: Baik. 

7) Yang biasa mengunjungi : Anak klien 

8) Penyaluran 

hobi/keinginan sesuai 

fasilitas yang ada 

: Klien mengatakan sekarang lebih suka 

beraktivitas ringan seperti membakar 

sampah. 

 

d. Spiritual 

  

1) Agama : Klien mengatakan beragama islam 

2) Kegiatan ibadah : Klien mengatakan rajin sholat 5 waktu 

3) Kegiatan keagamaan : Klien mengatakan rutin sholat 

4)  Cara lanjut usia 

menyelesaikan masalah 

: Dengan shalat, bertawakkal, berdzikir 

kepada Allah swt 

5) Penampilan lansia : Klien nampak memakai baju, sarung- 

sarung. Nampak rapi dan bersih. 

e. Psikososial   

1) Tingkat ketergantungan : Klien mampu melakukan aktivitas 

secara mandiri seperti makan, minum, 

berpakaian dan mandi 

2) Fokus diri : Klien memahami kondisi yang 

dialaminya. 

3) Perhatian : Klien mengatakan mendapat perhatian 

dari orang sekitarnya.. 
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PENGKAJIAN STATUS FUNGSIONAL 
 

 
 

INDEKS KATZ 

SCORE Kriteria 

A 
Kemandirian dalam hal makan, kontinen,   berpindah,   ke kamar kecil, 

berpakaian, dan mandi 

 

B 
Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali satu dari fungsi 

Tersebut 

 

C 
Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi dan satu 

Fungsi tambahan 

 

D 
Kemandirian dalam semua aktivitas  hidup sehari-hari, kecuali mandi, 

Berpakaian dan satu fungsi tambahan 

 

E 
Kemandirian dalam semua aktivitas  hidup sehari-hari, kecuali mandi, 

Berpakaian, ke kamar kecil dan satu fungsi tambahan 

 

F 
Kemandirian dalam semua aktivitas  hidup sehari-hari, kecuali mandi, 

Berpakaian, berpindah dan satu fungsi tambahan 

G Ketergantungan pada enam fungsi tersebut 
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Interpretasi : 

 

Beri tanda (√) pada point yang sesuai kondisi klien 

Analisis hasil : 

a) Mandiri dalam makan, kontinensia (bak dan bab), menggunakan 

pakaian, pergi ketoilet,berpindah, dan mandi. 

b) Mandiri semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas 

c) Mandiri, kecuali mandi dan satu lagi fungsi yang lain 

d) Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi yang lain 

e) Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, dan satu fungsi yang lain 

f) Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, berpindah, dan satu fungsi yang 

lain. 

g) Ketergantungan untuk semua fungsi di atas 

h) Lain-lain (minimal ada 2 ketergantungan yang tidak sesuai dengan kategori di 

atas) 

Keterangan : 

 
Mandiri berarti pengawasan, pengarahan atau bantuan aktif dari orang lain. 

Seseorang yang menolak untuk melakukan suatu fungsi dianggap tidak melakukan 

fungsi, meskipun ia anggap mampu. 
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PENGKAJIAN STATUS KOGNITIF DAN AFEKTIF 
 

 

Short portable mental status questionnaire (spmsq) 

Score  

No 

 

Pertanyaan 

 

Jawab 
+ - 

 1 1 Tanggal berapa hari ini ? - 

 1 2 Hari apa sekarang ini ? (hari, tanggal, tahun) - 

1  3 Apa nama tempat ini ? Pa‟bundukang 

  4a Berapa nomor telpon anda ? - 

1  4b Dimana alamat anda ? (tanyakan hanya bila 
klien tidak Mempunyai no.telepon) 

Desa Pacellekang, 
Dusun Pa‟bundukang 

 1 5 Berapa umur anda ? - 

 1 6 Kapan anda lahir ? - 

1  7 Siapa presiden sekarang ? Jokowi 

1  8 Siapa presiden sebelumnya ? SBY 

1  9 Siapa nama kecil Ibu anda ? “S” 

 1 10 Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap 

angka baru, Semua secara menurun 

- 

Skor : 5 
  

 
 

Penilaian : 

 
 Kesalahan 0 – 2 fungsi intelektual utuh 

 Kesalahan 3 – 4 fungsi intelektual ringan 

 Kesalahan 5 – 7 fungsi intelektual sedang 

 Kesalahan 8 – 10 fungsi intelektual berat 
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SKALA DEPRESI GERIATRIK (GERIATRIC DEPRESSION SCALE GDS) 

(Short Form) 
 

No Pertanyaan Ya Tdk 

1 Apakah pada dasarnya anda puas dengan kehidupan anda ? 0 1 

2 Apakah anda telah banyak meninggalkan kegiatan dan 

Minat/kesenangan anda? 
1 0 

3 Apakah anda merasa kosong dengan kehidupan yang dijalani 

Saat ini? 
1 

0 

4 Apakah anda sering bosan ? 1 0 

5 Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu ? 0 1 

6 Apakah anda takut sesuatu akan terjadi pada anda ? 1 0 

7 Apakah anda merasa bahagia di setiap waktu ? 0 1 

8 Apakah anda merasa tidak berdaya? 1 0 

9 Apakah anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari, 

Daripada pergi dan melakukan sesuatu yang baru ? 
1 0 

10 Apakah anda memiliki banyak masalah dengan daya ingat 

Dibandingkan kebanyakan orang 

1 
0 

11 Apakah anda berfikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini? 0 1 

12 Apakah anda merasa saya sangat tidak berharga/ berguna? 1 0 

13 Apakah anda merasa penuh semangat? 0 1 

14 Apakah anda merasa tidak memiliki harapan? 1 0 

15 Apakah anda berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada anda? 1 0 

 Skor : 2 

 
Penilaian : 

0 – 5 : Normal 

6 – 10 : Kemungkinan depresi 

>10 : Depresi 
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SKALA JATUH MORSE (MORSE FALL SCALE / MFS) 
 

 
 

No. Item Skala Skor 

1 Riwayat jatuh 

Apakah lansia pernah jatuh 

dalam 3 bulan terakhir? 

Tidak 0  

25 
Ya 25 

2 Diagnosis sekunder 

Apakah lansia memiliki lebih 

dari satu penyakit? 

Tidak 0  

15 
Ya 15 

3 Alat bantu pergerakan 

Bed rest/ dibantu perawat 

   

Walker/kruk/tongkat  15 0 

Berpegangan pada benda sekitar 
(kursi, meja, lemari) 

 
30 0 

4 Terapi intravena: 

Apakah saat ini lansia terpasang 

infus? 

Tidak 0 
 

0 
Ya 20 

5 Gaya berjalan/cara berpindah    

Normal  0  
10 Lemah  10 

Gangguan/ tidak normal  20 

6 Status mental    

Lansia menyadari kondisinya  0  

0 Lansia mengalami keterbatasan 
Daya ingat 

 
15 

Total nilai : Risiko rendah  50 

 

Keterangan : 
 

Tingkat Risiko Nilai MPS Tindakan 

Tidak berisiko 0-24 Perawatan dasar 

Risiko rendah 25-50 Pelaksanaan intervensi pencegahan 

jatuh standar 

Risiko tinggi ≥ 51 Pelaksanaan intervensi jatuh risiko 

tinggi 
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PENGKAJIAN STATUS SOSIAL 

 

Apgar keluarga 

 
 

No 

 
 

Fungsi 

 
 

Uraian 

 
Selalu 

 
Kadang 

Hampir 

tidak 

Pernah 

2 1 0 

1 Adaptasi Saya puas bahwa saya dapat kembali pada 

keluarga (teman-teman) saya untuk membantu 

pada waktu sesuatu menyusahkan saya 

 

 

  

2 Hubungan Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) 

saya membicarakan sesuatu dengan saya dan 

mengungkapkan masalah dengan saya 

 

 

  

3 Pertumbuhan Saya puas bahwa keluarga (teman-teman) saya 

menerima dan mendukung keinginan saya 

untuk melakukan aktivitas atau arah baru 

  

 

 

4 Afeksi Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) 

saya mengekspresikan afek dan berespons 

terhadap emosi-emosi saya, seperti marah, 

sedih atau mencintai 

  
 

 

 

5 Pemecahan Saya puas dengan  cara  teman-teman  saya  

dan saya menyediakan waktu bersama-sama 

  

 
 

Skor: 7 

 
Penilaian : 

0 – 5 fungsi sosial kurang 

6 – 10 fungsi sosial baik 
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BARTHEL INDEKS 

 

No Kriteria 
Dengan 

Bantuan 
Mandiri Keterangan 

 

1 
 

Makan 
 

5 

 

10 
Frekuensi : 3x/hari 

Jumlah : 1 porsi 
jenis : nasi, sayur dan ikan 

 

2 
 

Minum 
 

5 
 

10 
Frekuensi : sering minum 

Jumlah : >3 gelas 
jenis : air putih 

3 Berpindah dari kursi roda ke 
Tempat tidur dan sebaliknya 

5 – 10 15 
Klien mampu berdiri 
secara mandiri 

4 Personal  toilet  (cuci  muka, 
Menyisir rambut, gosok gigi) 

0 5 Frekuensi : 2x/sehari 

5 Keluar masuk  toilet 

(membuka  pakaian, 
Menyeka tubuh, menyiram) 

 

5 
 

10 
Klien mandiri  dalam 

melakukan personal 
hygiene 

6 Mandi 5 15 Frekuensi : 1x sehari 

7 Jalan di permukaan datar 0 5 Mandiri 

8 Naik turun tangga 
5 10 

Klien bisa namun 
berpegangan. 

9 Mengenakan pakaian 5 10 Mandiri 

 
10 

 
Kontrol bowel (bab) 

 
5 

 
10 

Frekuensi : 1-2x seminggu 

Konsistensi : sulit 

dikeluarkan dan seperti 
kelereng. 

11 Kontrol bladder (bak) 5 10 
Frekuensi : >5x/hari 
Warna : kekuningan 

12 Olahraga/latihan 
5 10 

Klien terkadang berjalan- 
jalan di depan rumahnya. 

13 Rekreasi/pemanfaatan waktu 
Luang 

5 10 - 

 Skor : 125  

 
Keterangan : 

130 : Mandiri 

60 – 125 : Ketergantungan sebagian 

55 : Ketergantungan total 
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PENILAIAN POTENSI DEKUBITUS (SKOR NORTON) 
 

 
 

Kondisi fisik umum : 

a. Baik 

b. Lumayan 

c. Buruk 

d. Sangat buruk 

 
Kesadaran : 

a. Komposmentis 

b. Apatis 

c. Sopor 

d. Koma 

 
Aktivitas : 

a. Ambulan 

b. Ambulan dengan bantuan 

c. Hanya bisa duduk 

d. Tiduran 

 
: 4 

: 3 

: 2 

: 1 

 

 
: 4 

: 3 

: 2 

: 1 

 

 
: 4 

: 3 

: 2 

: 1 

Mobilitas : 

a. Bergerak bebas 

b. Sedikit terbatas 

c. Sangat terbatas 

d. Tidak bisa bergerak 

 
Inkontinen 

a. Tidak 

b. Kadang-kadang 

c. Sering inkontenensia urin 

d. Inkontinensia alvi dan urin 

 
: 4 

: 3 

: 2 

: 1 

 

 
: 4 

: 3 

: 2 

: 1 

 

Total skor : 19 

 
 

Keterangan ; 

15-20 : Kecil sekali/tak terjadi 

12-20 : Kemungkinan kecil terjadi 

<12 : Kemingkinan besar terjadi 
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IDENTIFIKASI ASPEK KOGNITIF DAN FUNGSI MENTAL DENGAN 

MENGGUNAKAN MMSE (Mini Mental Status Exam) 

 
a. Orientasi - Registrasi - Mengingat kembali 

b. Perhatian - Kalkulasi 

 

No. 
Aspek 

Kognitif 

Nilai 

Maks 

Nilai 

Klien 
Kriteria 

1 Orientasi 

waktu 

5 0 Menyebutkan dengan benar : 

(nilai 1 untuk tiap jawaban) 

□ Tahun : - 

□ Bulan : - 

□ Hari : - 

□ Musim : - 

□ Tanggal : - 

Orientasi 

tempat 

5 5 Dimana kita sekarang berada? 

(nilai 1 untuk setiap jawaban) 

□ Kota : Makassar 

□ Propinsi/kabupaten/kecamatan : 

Kab. Gowa 

□ Di ruangan mana: Keluarga 

□ Di lantai berapa : - 
□ Nama wisma : - 

2 Registrasi 3 3 Sebutkan nama 3 obyek/benda (oleh 

pemeriksa), 1 detik untuk menyebutkan 

masing-masing obyek. Kemudian 

tanyakan kepada klien ketiga obyek 

yang disebutkan tadi. 
(nilai 1 untuk setiap jawaban) 

□ Obyek: Pulpen 
□ Obyek: Baju 
□ Obyek : Buku 

3 Perhatian 

dan 

kalkulasi 

5 0 Minta klien mengeja 5 kata dari 

belakang, misal “bapak” 

 K 

 A 

 P 

 A 

 B 
Minta klien hitung mundur dari 100 ke 
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    bawah dengan pengurangan 5. 

Berhenti setelah mendapat nilai 75. 
(nilai 1 setiab p jawaban benar) 

4 Mengingat 3 3 Minta klien untuk mengulangi ketiga 

obyek pada no.2 (registrasi) tadi. Bila 

benar, 1 poin untuk masing- masing 

obyek. 

 Pulpen 

 Baju 

 Buku 

5 Bahasa (9) 

menamai 

2 2 Tunjukkan pada klien suatu benda dan 

tanyakan namanya pada klien. 

□ Hp 

□ Cincin 

Pengulangan 1 1 Minta klien untuk mengulang kata 

berikut : “tak ada jika, dan, atau,tetapi.” 

Bila benar, nilai satu poin. 

□ pernyataan benar 2 buah 

(contoh : tak ada, tetapi) 

 

Pemahaman 
3 3 Minta klien untuk mengikuti perintah 

berikut yang tediri dari 3 langkah : 

ambil kertas di tangan anda, lipat dua, 

dan taruh di lantai.” 

□ Ambil kertas di tangan anda 

□ Lipat dua 

□ Taruh di lantai 

 Membaca 1 1 Perintahkan pada klien untuk hal berikut 

(bila aktivitas sesuai perintah nilai 1 

point) 
□ “tutup mata anda” 

 Menulis 1 0 Perintahkan pada klien untuk menulis 

satu kalimat dan menyalingambar. 

□ tulis satu kalimat 

 Menggambar 1 0 Perintahkan klien untuk 

menggambar, gambar dibawa ini : 

 SKOR 18  
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Interpretasi hasil 

 
26-30 : Aspek kognitif dan fungsi mental baik 

21-25 : Aspek kognitif dari fungsi mental ringan 

11-20 : Kerusakan aspek fungsi mental sedang 

0-10 : Terdapat kerusakan aspek fungsi mental berat 
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PENGKAJIAN KESEIMBANGAN 
 

Komponen 

Utama Dalam 

Bergerak 

Langkah- 

Langkah 

 

Kriteria 

 

Nilai 

Perubahan posisi 

atau gerakan 

keseimbangan 

1. Bangun 

tempat 

dengan 

terbuka 

dari 

duduk 

mata 

1. Tidak bangun dari 

tempat duduk dengan 

satu gerakan, tetapi 

mendorong tubuhnya 

keatas dengan tangan 

atau bergerak kedepan 

kursi terlebih dahulu, 

tidak stabil pada saat 
berdiri pertama kali. 

1 

2. Duduk ke kursi 
dengan mata 

terbuka 

2.  Menjatuhkan diri ke 
kursi, duduk ditengah 

kursi 

1 

3.  Bangun 
tempat 

dengan 

tertutup 

dari 

duduk 

mata 

3. Tidak bangun dari 

tempat duduk dengan 

satu gerakan, tetapi 

mendorong tubuhnya 

keatas dengan tangan 

atau bergerak kedepan 

kursi terlebih dahulu, 

tidak stabil pada saat 
berdiri pertama kali. 

0 

4. Duduk ke kursi 

dengan mata 
tertutup 

4. Menjatuhkan 

kekursi, 
ditengah kursi 

diri 

duduk 

0 

5. Menahan 

dorongan pada 

sternum 

dengan mata 

terbuka 

5. Pemeriksa mendorong 

sternum (perlahan- 

lahan sebanyak 3 kali). 

Klien menggerakkan 

kaki memegang objek 

untuk dukungan, kaki 

tidak menyentuh sisi- 
sisinya. 

0 

6. Menahan 

dorongan pada 

sternum 

dengan mata 

tertutup 

6. Pemeriksa mendorong 

sternum (perlahan- 

lahan sebanyak 3 kali). 

Klien     menggerakkan 

kaki memegang objek 

untuk   dukungan,  kaki 

0 
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  tidak menyentuh sisi- 

sisinya. 
 

7.  Perputaran 

leher sambil 

berdiri 

7. Menggerakkan kaki, 

memegang  obyek 

untuk dukungan kaki 

tidak menyentuh sisi- 

sisinya, keluhan 

vertigo, pusing atau 
keadaan tidak stabil. 

0 

8. Gerakan 

menggapai 

sesuatu 

8. Tidak mampu untuk 

menggapai sesuatu 

dengan bahu fleksi 

max, sementara berdiri 

pada ujung-ujung jari 

kaki tidak stabil, 

memegang sesuatu 

untuk dukungan. 

0 

9. Membungkuk 9.  Tidak mampu 

membungkuk untuk 

mengambil objek- 

objek kecil dari lantai, 

memegang objek untuk 

bisa berdiri, 

memerlukan usaha- 

usaha multiple untuk 

bangun. 

0 

Gaya berjalan/ 

bergerak 

1. Minta klien 

untuk berjalan 

ketempat yang 
ditentukan 

1. Ragu-ragu, tersandung, 

memegang objek untuk 

dukungan 

0 

2. Ketinggian 

langkah kaki 

(saat berjalan) 

2. Kaki tidak naik dari 

lantai secara konsisten 

(menggeser atau 

menyeret kaki), 

mengangkat kaki 

terlalu tinggi (>5 cm) 

1 

3. Kontinuitas 

langkah kaki 

(diobservasi 

dari samping 

klien) 

3.  Setelah langkah- 

langkah awal, langkah 

menjadi  tidak 

konsisten, memulai 

mengangkat satu kaki 

sementara    yang    lain 

1 
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  menyentuh lantai.  

4. Kesimetrisan 

langkah 

(diobservasi 

dari samping 

klien) 

4.   Tidak berjalan  pada 

garis  lurus, 

bergelombang dari sisi 

ke sisi. 

0 

5. Penyimpangan 

jalur pada saat 

berjalan 

(diobservasi 

dari belakang 

klien) 

5.   Tidak berjalan  pada 

garis  lurus, 

bergelombang dari sisi 

ke sisi. 

0 

6. Berbalik 6.  Berhenti sebelum 
berbalik, jalan 

sempoyongan, 

bergoyang, memegang 

objek untuk dukungan. 

0 

SKOR 4 

 

Interpretasi hasil 

0-5 = risiko jatuh rendah 

6-10 = risiko jatuh sedang 

11-15 = risiko jatuh tinggi 

 

 

WAKTU DUDUK DAN BERDIRI KLIEN 

 
No Langkah 

1. Posisi klien duduk di kursi 

2. Minta klien berdiri dari kursi, berjalan 10 langkah (3 meter), kembali ke 
kursi, ukur waktu dalam detik 

 
Interpretasi : 

≤ 10 detik : Risiko jatuh rendah 
11-19  detik : Risiko jatuh sedang 

20-29  detik : Risiko jatuh tinggi 

≥ 30 detik ; Gangguan mobilitas dan Risiko jatuh tinggi 
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ANALISA DATA 
 

No Data Etiologi 
Masalah 

Keperawatan 

1. DS : 

- Klien mengeluh 

lututnya nyeri sejak 3 

tahun yang lalu 

- P: Nyeri dirasakan 

ketika bergerak / 

beraktivitas 

Q : Klien mengatakan 

nyeri seperti ditusuk- 

tusuk 

R : Nyeri pada lutut- 

kaki sebelah kiri 

S : Skala nyeri 6 

(Sedang) 

T : Nyeri dirasakan 

hilang timbul dengan 

durasi 1-5 menit 

 

DO : 

- Klien terlihat 

meringis  saat 

bergerak 

- Klien bergerak 

tampak menyeret 

kakinya 

- Klien tampak 

memegang lututnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gangguan muskuloskeletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyeri kronik 

2. DS : 

- Klien mengatakan 

tidak  mampu 

beraktivitas 

berlebihan  karena 

rasa nyeri yang ada 

pada lutut-kakinya 

- Klien mengatakan 

nyeri ketika 

dilakukan ekstensi 

dan fleksi pada 

ekstremitas bawah 

 

 

 

 

 
Nyeri 

 

 

 

 

Gangguan 

Mobilitas Fisik 
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 kirinya. 

 

DO : 

- Nampak berjalan 
dengan  menyeret 

kaki kirinya 

- Klien tidak mampu 

menahan beban 

secara maksimal. 

- Nampak meringis 

ketika ingin duduk 

dilantai 

- Nampak memegang 

benda di sekitarnya 

jika ingin berdiri 

- Kekuatan otot 5 5 

5 3 

  

3. Faktor Risiko : 
- > 65 tahun 

- Riwayat jatuh dalam 

kurun waktu 3 bulan. 

- Klien mengalami 

gangguan 

pendengaran 

- Klien mengalami 

penurunan 

penglihatan 

- Penilaian  bartel 

indeks 125  yang 

berarti   klien 

mengalami 

ketergantungan 

sebagian. 

- Pengkajian 

keseimbangan  : 4, 

yang berarti risiko 

jatuh rendah 

- Penilaian skala jatuh 

morse 50 yang berarti 

klien memiliki 

intervensi 

pelaksanaan  risiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usia > 65 tahun dan memiliki 

riwayat jatuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Risiko Jatuh 
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 jatuh yang sedang 

- Kekuatan otot 

menurun 5 5 

5 3 

  

4. Faktor Risiko : 
- Ketidakcukupan 

asupan serat 

- Perubahan kebiasaan 

makanan (mis.jenis 

makanan) 

- Ketidakaturan 

kebiasaan defekasi 

- Penurunan fungsi 

mengunyah 
- Riwayat stroke 

 

 

 

 

Ketidakcukupan asupan serat 

 

 

 

 
Risiko 

Konstipasi 

 

B. Diagnosa Keperawatan 

1. Nyeri kronik b/d gangguan muskuloskeletal 

2. Gangguan mobilitas fisik b/d nyeri 

3. Risiko jatuh dengan faktor risiko usia ≥65 tahun dan riwayat jatuh 

4. Risiko konstipasi dengan faktor risiko ketidakcukupan asupan serat 
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C. Intervensi Keperawatan 
 

No. 
Diagnosa 

Keperawatan 
Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan Rasional 

1. Nyeri kronik b/d 

gangguan 

muskuloskeletal 

Setelah dilakukan 

asuhan   keperawatan 

6 x 24 jam, maka 

diharapkan perasaan 

nyeri terkontrol 

dengan kriteria hasil: 

- Keluhan nyeri 

menurun 

- Meringis dapat 

menurun 

Manajemen Nyeri 

Observasi 
1. Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas nyeri 

2. Identifikasi skala nyeri 

3. Identifikasi faktor yang 

memperberat dan 

memperingan nyeri 

 

Terapeutik 

1. Berikan teknik 

nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

 

 

 

Edukasi 

1. Ajarkan teknik 

nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

2. Anjurkan memonitor nyeri 

secara mandiri 

Manajemen Nyeri 

Observasi 
1. Untuk mengetahui tingkat nyeri 

 
 

2. Mengetahui skala/tingkat nyeri 

3. Meminimalkan gerakan yang 

memperberat nyeri 

 
 

Terapeutik 

1. Tindakan penghilangan nyeri 

yang non invasif dan 

nonfarmakologi 

memungkinkan klien untuk 

memperoleh rasa kontrol 

terhadap nyeri 

 

Edukasi 

1. Memberikan informasi terkait 

nyeri 

 

2. Untuk memandirikan pasien 
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2. Gangguan 

mobilitas fisik 

b/d nyeri 

Setelah dilakukan 

asuhan   keperawatan 

6 x 24 jam maka 

diharapkan mobilitas 

fisik meningkat 

dengan  kriteria hasil 

: 

1. Gerakan terbatas 

meningkat 

2. Keluhan nyeri 

menurun 

3. Melaporkan nyeri 

terkontrol 

4. Kemampuan 

menggunakan 

teknik non- 

farmakologis 

meningkat 

Dukungan Ambulasi 

Observasi 
1. Identifikasi adanya nyeri 

atau keluhan fisik lainnya 

 
 

2. Identifikasi toleransi fisik 

melakukan pergerakan. 

 

 
 

Terapeutik 

1. Libatkan keluarga untuk 

membantu klien dalam 

meningkatkan pergerakan 

tubuh 

 

Edukasi 

1. Jelaskan tujuan dan 

prosedur tindakan 

 

2. Anjurkan mobilisasi dini 

 
 

3. Ajarkan mobilisasi 

sederhana yang dapat 

dilakukan. 

Dukungan Ambulasi dan 

Manajemen Nyeri 

Observasi 
1. Mengetahui keluhan lain klien 

dan rencana tindakan berikutnya 

yang dapat dilakukan 

2. Mengetahui kemampuan dan 

batasan klien terkait 

latihan/gerak yang akan 

dilakukan berikutnya 

 

Terapeutik. 

1. Mempertahankan harapan klien 

dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari klien 

 
 

Edukasi 

1. Memberikan informasi kepada 

pasien dan keluarga terkait 

tindakan yang akan diberikan 

2. Untuk mengurangi risiko 

kekakuan dan kelemahan otot 

yang berkepanjangan 

3. Melatih kekuatan otot dan 

pergerakan pasien agar tidak 

terjadi kekakuan otot maupun 

sendi. 
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3. Risiko jatuh 

dengan faktor 

risiko usia ≥65 

tahun dan riwayat 

jaruh 

Setelah dilakukan 

asuhan   keperawatan 

6 x 24 jam, maka 

diharapkan risiko 

jatuh menurun 

dengan  kriteria hasil 

: 

1. Jatuh saat 

membungkuk 

2. Jatuh saat 

berjalan 

Pencegahan Jatuh 

Observasi 
1. Identifikasi faktor risiko 

jatuh (mis.usia >65 tahun, 

gangguan keseimbangan, 

gangguan penglihatan, 

neuropati, dst) 

2. Identifikasi faktor 

lingkungan yang 

meningkatkan risiko jatuh 

3. Hitung risiko jatuh dengan 

menggunakan skala 

 

Terapeutik 

1. Orientasikan ruang pada 

anggota keluarga 

 

2. Modifikasi lingkungan 

untuk meminimalkan bahya 

dan risiko 

3. Pasang handrail tempat 

tidur 

4. Tempatkan klien berisiko 

tinggi jatuh dekat dengan 

pantauan perawat/keluarga 

5. Gunakan alat bantu berjalan 

 

Edukasi 
1.  Anjurkan memanggil 

Pencegahan Jatuh 

Observasi 
1. Untuk mengetahui penyebab 

risiko jatuh pada klien 

 

 

2. Untuk mengetahui kondisi 

lingkungan yang dapat 

membahayakan klien 

3. Mengetahui tingkat 

kemampuan atau keseimbangan 

klien dalam bergerak 

Terapeutik 

1. Agar anggota mengetahui hal- 

hal dalam ruangan yang dapat 

membahayakan klien 

2. Mencegah terjadinya 

cedera/jatuh pada klien ketika 

berjalan 

3. Agar klien tidak terjatuh ketika 

bergerak di tempat tidur 

4. Agar klien lebih mudah dan 

tetap selalu dipantau oleh 

perawat 

5. Mencegah klien terjatuh saat 

berjalan 

Edukasi 
1.  Memudahkan klien ketika 
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   perawat jika dibutuhkan 

bantuan untuk berpindah 

2. Anjurkan  menggunakan 

alas kaki yang tidak licin 

3. Anjurkan melebarkan jarak 

kedua kaki untuk 

meningkatkan 
keseimbangan saat berdiri 

membutuhkan bantuan perawat 

 

2. Agar klien tidak terjatuh ketika 

berjalan 

3. Untuk meningkatkan 

keseimbangan saat berdiri 

4. Risiko konstipasi 

dengan faktor 

ketidakcukupan 

asupan serat 

Setelah dilakukan 

asuhan   keperawatan 

6 x 24 jam maka 

diharapkan eliminasi 

fekal membaik 

dengan  kriteria hasil 

: 

1. Keluhan defekasi 

lama dan sulit 

menurun 

2. Konsistensi feses 

membaik 

Pencegahan Konstipasi 

Observasi 
1. Identifikasi faktor risiko 

konstipasi (mis. Asupan 

serat tidak adekuat, asupan 

cairan tidak adekuat, 

kelemahan otot abdomen, 

aktivitas fisik kurang) 

2. Identifikasi penggunaan 

obat-obatan yang 

menyebabkan konstipasi 

Terapeutik 

1. Batas minuman yang 

mengandung kafein dan 

alcohol 

Edukasi 

1. Jelaskan penyebab dan 

faktor risiko konstipasi 

2. Anjurkan minum air putih 

sesuai dengan kebutuhan 

(1500 mL-2000 ml/hari) 

Pencegahan Konstipasi 

Observasi 
1. Mengidentifikasi 

penyebab/faktor pemberat dan 

intervensi yang tepat 

 

 

2. Mengidentifikasi pbat-obatan 

yang menurunkan motilitas usus 

 

Terapeutik 

1. Menurunkan distress gastrik dan 

distensi abdomen 

 

Edukasi 

1. Memberikan pengetahuan pada 

klien 

2. Untuk melunakkan eliminasi 

feses 
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   3.  Anjurkan  mengonsumsi 

makanan yang berserat 
(25-30 gram/hari) 

3. Nutrisi serat tinggi melancarkan 

eliminasi fekal 
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D. Implementasi Keperawatan 

Kode 
Diagnosa 

Tgl/Jam Implementasi Keperawatan 

01 Sabtu, 20 November 2021 

10.25 

 

 

 

 

 

10.25 

 

10.29 

 
 

10.32 

 

 

10.45 

 

-   Mengidentifikasi   lokasi,   karakteristik,   durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas 

Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk 

R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri 

S : Skala nyeri 6 (Sedang) 

T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit 

- Mengidentifikasi skala nyeri 

Hasil : Skala nyeri 6 

- Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 

Hasil : Nyeri bertambah setelah beraktivitas dan bekurang saat istirahat 

(berbaring) 

- Memberikan dan mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

Hasil : mengajarkan serta memberikan kompres serai hangat pada 

lokasi nyeri pada tubuh klien (lutut-klien) 

- Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri 
Hasil : klien mampu memonitor nyerinya secara mandiri 

Senin, 22 November 2021 

13.10 

 

-   Mengidentifikasi   lokasi,   karakteristik,   durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas 

Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk 

R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri 

S : Skala nyeri 5 (Sedang) 
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13.22 
T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit 

-   Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Hasil : memberikan kompres serai hangat pada lokasi nyeri pada tubuh 

klien (lutut-klien) 

Selasa, 23 November 2021 

14.00 

 

 

 

 

 

14.10 

 

-   Mengidentifikasi   lokasi,   karakteristik,   durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas 

Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk 

R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri 

S : Skala nyeri 4 (Sedang) 

T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit 

-   Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Hasil : memberikan kompres serai hangat pada lokasi nyeri pada tubuh 

klien (lutut-klien) 

Rabu, 24 November 2021 

14.30 

 

 

 

 

 

14.45 

 

-   Mengidentifikasi   lokasi,   karakteristik,   durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas 

Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk 

R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri 

S : Skala nyeri 4 (Sedang) 

T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit 

-   Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Hasil : memberikan kompres serai hangat pada lokasi nyeri pada tubuh 

klien (lutut-klien) 

Kamis, 25 November 2021 

13.10 

 

-   Mengidentifikasi   lokasi,   karakteristik,   durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 
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13.23 

Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas 

Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk 

R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri 

S : Skala nyeri 3 (ringan) 

T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit 

- Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Hasil : memberikan kompres serai hangat pada lokasi nyeri pada tubuh 

klien (lutut-klien) 

Jum’at, 26 November 2021 

14.12 

 

 

 

 

 

14.20 

 

-   Mengidentifikasi   lokasi,   karakteristik,   durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri 

Hasil : P : Nyeri dirasakan ketika bergerak / beraktivitas 

Q : Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk 

R : Nyeri pada lutut-kaki sebelah kiri 

S : Skala nyeri 3 (Sedang) 

T : Nyeri dirasakan hilang timbul dengan durasi 1-5 menit 

- Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Hasil : memberikan kompres serai hangat pada lokasi nyeri pada tubuh 

klien (lutut-klien) 

02 Sabtu, 20 November 2021 

10.25 

 

10.30 

 

 

10.34 

 

- Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 

Hasil : Klien hanya mengeluh nyeri di lutut-kakinya 

- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 

Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri namun hanya ketika 

berjalan, klien nampak menyeret kaki kirinya karena rasa nyeri yang 

dirasakan. 

- Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan 
Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi 
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 10.40 

 

10.42 

 

10.45 

- Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan 
Hasil : klien nampak faham 

- Menganjurkan mobilisasi dini 

Hasil : Mengajarkan ROM aktif 

- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 

Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah 

Senin, 22 November 2021 

13.12 

 

 

13.22 

 
 

13.35 

 

- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 

Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri namun hanya ketika 

berjalan, klien masih nampak menyeret kaki kirinya karena rasa nyeri 

yang dirasakan. 

- Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi 

- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 
Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah 

 Selasa, 23 November 2021 

14.02 

 

 

14.10 

 
 

14.25 

 

- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 

Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri namun hanya ketika 

berjalan, klien masih nampak menyeret kaki kirinya karena rasa nyeri 

yang dirasakan. 

- Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi 

- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 
Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah 

 Rabu, 24 November 2021 
14.31 

 

- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 
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14.46 

Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri namun hanya ketika 

berjalan, klien masih nampak menyeret kaki kirinya karena rasa nyeri 

yang dirasakan. 

- Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi 

- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 
Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah 

 

14.55 

Kamis, 25 November 2021  

- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 

Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri. Klien nampak 

berjalan dengan normal 

- Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi 

- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 
Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah 

13.11 

 

13.24 

 

13.45 

Jum’at, 26 November 2021  

- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 

Hasil : klien mampu beraktivitas secara mandiri, klien nampak berjalan 

dengan normal 

- Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Hasil : keluarga klien ikut berperan dalam melakukan intervensi 

- Mengajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 

Hasil : Mengajarkan ROM aktif terkhusus bagian ekstremitas bawah 

14.13 

 

14.22 

 
14.46 

03 Sabtu, 20 November 2021 

10.27 

 

- Mengidentifikasi faktor risiko jatuh (mis.usia >65 tahun, gangguan 

keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati, dst) 
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10.31 

 
 

10.57 

 

11.00 

Hasil : klien berusia 70 tahun, memiliki gangguan penglihatan dan 

pendengaran, berjalan dengan cara menyeret kaki kirinya 

- Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh 

Hasil : Tidak ada faktor lingkungan yang menjadi faktor risiko jatuh 

- Memodifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan risiko 

Hasil : Mengedukasi keluarga tentang lap kering yang digunakan 

setelah dari WC 

- Menganjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan 

keseimbangan saat berdiri 
Hasil : Klien faham 

Rabu, 24 November 2021 

14.33 

 

- Mengidentifikasi faktor risiko jatuh (mis.usia >65 tahun, gangguan 

keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati, dst) 

Hasil : klien berusia 70 tahun, memiliki gangguan penglihatan dan 

pendengaran, berjalan dengan normal 

04 Senin, 22 November 2021 

13.41 

 

 

 

13.45 

 

 

13.50 

 
 

13.55 

 

- Mengidentifikasi faktor risiko konstipasi (mis. Asupan serat tidak 

adekuat, asupan cairan tidak adekuat, kelemahan otot abdomen, 

aktivitas fisik kurang) 

Hasil : klien mengatakan jarang memakan sayur-sayuran dan hanya 

beberapa kali saja memakan buah-buahan 

- Mengidentifikasi penggunaan obat-obatan yang menyebabkan 

konstipasi 

Hasil : klien mengatakan saat ini hanya mengonumsi obat penurun 

tekanan darah yaitu amblodipine 

- Membatasi minuman yang mengandung kafein dan alcohol 

Hasil : klien mengatakan sudah tidak pernah meminum yang 

mengandung kafein dan alcohol. 
- Menjelaskan penyebab dan faktor risiko konstipasi 
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13.58 

 
 

14.00 

Hasil : klien nampak faham 
- Menganjurkan minum air putih sesuai dengan kebutuhan (1500 mL- 

2000 ml/hari) 

Hasil : Klien mengatakan sering meminum air putih 

- Menganjurkan mengonsumsi makanan yang berserat 

Hasil : Klien mengatakan memakan makanan yang sudah disiapkan 

oleh anaknya namun sayuran sangat jarang disediakan. 

Rabu, 24 November 2021 

14.40 

 

 

 

14.42 

 
 

14.57 

 

- Mengidentifikasi faktor risiko konstipasi (mis. Asupan serat tidak 

adekuat, asupan cairan tidak adekuat, kelemahan otot abdomen, 

aktivitas fisik kurang) 

Hasil : klien mengatakan salah satu faktor penyebab konstipasi yaitu 

klien jarang mengonsumsi sayur-sayuran 

- Menganjurkan minum air putih sesuai dengan kebutuhan (1500 mL- 

2000 ml/hari) 

Hasil : Klien mengatakan sering meminum air putih 

- Menganjurkan mengonsumsi makanan yang berserat 

Hasil : Klien mengatakan memakan makanan yang sudah disiapkan 

oleh anaknya dan mulai mengonsumsi sayur-sayuran. 
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E. Evaluasi Keperawatan 

Kode 
Diagnosa 

Tgl/Jam Evaluasi Keperawatan 

01 Sabtu, 20 November 2021 

11.30 

 

Subjektif : 

- Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, 

nyerinya berkurang dari skala 6 ke skala 5 dan merasa lebih nyaman 

ketika sudah dikompres 

- 

Objektif : 

- Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat 

- 

Assesment : 

Masalah belum teratasi 

  
Planning : 

Lanjutkan intervensi 

Observasi 

1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas,  intensitas 

nyeri 

Terapeutik 
1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

 Senin, 22 November 2021 

14.10 

 

Subjektif : 

- Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, 

nyerinya berkurang dari skala 5 ke skala 4 dan merasa lebih nyaman 

ketika sudah dikompres 

  
Objektif : 



93  

 

 
  - Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat 

Assessment : 

Masalah belum teratasi 

Planning : 

Lanjutkan intervensi 

Observasi 

1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas,  intensitas 

nyeri 

Terapeutik 
1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Selasa, 23 November 2021 

14.30 

 

Subjektif : 

- Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, 

nyerinya tidak berkurang, masih skala nyeri 4 

 
Objektif : 

- Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat 

 
Assessment : 

Masalah belum teratasi 

 
Planning : 

Lanjutkan intervensi 

Observasi 

1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri 
Terapeutik 
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  1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

2. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Rabu, 24 November 2021 

15.00 

 

Subjektif : 

- Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, 

nyerinya berkurang dari skala 4 ke skala 3 dan merasa lebih nyaman 

ketika sudah dikompres 

 

Objektif : 

- Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat 

 

Assessment : 

Masalah teratasi 

 

Planning : 

Lanjutkan intervensi 

Observasi 

1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri 

Terapeutik 

1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

2. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Kamis, 25 November 2021 

14.00 

 

Subjektif : 

- Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, 

nyerinya tidak berkurang, masih skala nyeri 3 
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  Objektif : 

- Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat 

Assessment : 

Nyeri kronik b/d gangguan muskuloskeletal teratasi 

Planning : 

Lanjutkan intervensi 

Observasi 

1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas,  intensitas 

nyeri 

Terapeutik 
1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

Jum’at, 26 November 2021 

15.00 

 

Subjektif : 

- Klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai hangat, 

nyerinya berkurang dari skala 3 ke skala 1 dan merasa nyaman ketika 

sudah dikompres 

 
Objektif : 

- Klien nampak nyaman ketika diberikan kompres serai hangat 

 
Assessment : 

Masalah teratasi 

 
Planning 
1. Pertahankan intervensi 

02 Sabtu, 20 November 2021 

11.10 

 

Subjektif : 
Klien mengatakan masih kesulitan dalam beraktivitas 
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Objektif : 

- Kekuatan otot : 5 5 

5 3 

- Klien nampak berjalan sambil menyeret kaki kirinya 

Assesment : 

Masalah belum teratasi 

Planning : 

Lanjutkan intervensi 

Observasi 

1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 

Terapeutik 

1. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan tubuh 

Edukasi 
1. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 

Senin, 22 November 2021 

14.10 

 

Subjektif : 

Klien mengatakan masih kesulitan dalam beraktivitas / berjalan 

 
Objektif : 

- Kekuatan otot : 5 5 

5 3 

- Klien nampak berjalan sambil menyeret kaki kirinya 

 
Assesment : 
Masalah belum teratasi 
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Planning : 

Lanjutkan intervensi 

Observasi 

1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 

Terapeutik 

1.  Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan tubuh 

Edukasi 
1. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 

 Selasa, 23 November 2021 

14.30 

 

Subjektif : 

Klien mengatakan masih kesulitan dalam beraktivitas / berjalan 

 

Objektif : 

- Kekuatan otot : 5 5 

5 3 

- Klien nampak berjalan sambil menyeret kaki kirinya 

- 

Assesment : 

Masalah belum teratasi 

 

Planning : 

Lanjutkan intervensi 

Observasi 

1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 

Terapeutik 

1.  Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan tubuh 
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  Edukasi 

1. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 

 Rabu, 24 November 2021 

15.00 

 

Subjektif : 

Klien mengatakan masih kesulitan dalam beraktivitas / berjalan 

 
Objektif : 

- Kekuatan otot : 5 5 

 5 4 

- Klien mulai nampak berjalan dengan normal dengan sesekali menyeret 

kakinya 

 
Assesment : 

Masalah teratasi 

 
Planning : 

Lanjutkan intervensi 

Observasi 

1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 

Terapeutik 

1.  Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan tubuh 

Edukasi 
1. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 

Kamis, 25 November 2021 

14.00 

 

Subjektif : 

Klien mengatakan saat ini pergerakannya sudah membaik. 

 
Objektif : 
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  - Kekuatan otot : 5 5  

  5 4 

- Klien nampak berjalan dengan normal 

 

Assesment : 

Masalah teratasi 

 

Planning : 

Lanjutkan intervensi 

Observasi 

1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 

Terapeutik 

1.  Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan 

pergerakan tubuh 

Edukasi 
1. Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan. 

Jum’at, 26 November 2021 

15.00 

 

Subjektif : 

Klien mengatakan saat ini pergerakannya sudah membaik. 

 

Objektif : 

- Kekuatan otot : 5 5 

5 4 

- Klien nampak berjalan dengan normal 

 

Assesment : 

Masalah teratasi 

 

Planning : 
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  Pertahankan intervensi 

03 Sabtu, 20 November 2021 

11.10 

Faktor Risiko : 
1. > 65 tahun 

2. Riwayat jatuh dalam kurun waktu 3 bulan. 

3. Klien mengalami gangguan pendengaran 

4. Klien mengalami penurunan penglihatan 

5. Penilaian bartel indeks 125 yang berarti klien mengalami ketergantungan 

sebagian. 

6. Pengkajian keseimbangan : 4, yang berarti risiko jatuh rendah 

7. Penilaian skala jatuh morse 50 yang berarti klien memiliki intervensi 

pelaksanaan risiko jatuh yang sedang 

8. Kekuatan otot menurun 5 5 

5 3 

Assesment : 

Masalah belum teratasi 

 

Planning : 

Observasi : 

1.  Identifikasi faktor risiko jatuh (mis.usia >65 tahun, gangguan 

keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati, dst) 

Rabu, 24 November 2021 

15.00 

 

Faktor Risiko : 

1. > 65 tahun 

2. Riwayat jatuh dalam kurun waktu 3 bulan. 

3. Klien mengalami gangguan pendengaran 

4. Klien mengalami penurunan penglihatan 

5. Penilaian bartel indeks 125 yang berarti klien mengalami ketergantungan 

sebagian. 
6. Pengkajian keseimbangan : 4, yang berarti risiko jatuh rendah 



101  

 

 
  7. Penilaian skala jatuh morse 50 yang berarti klien memiliki intervensi 

pelaksanaan risiko jatuh yang sedang 

8. Kekuatan otot menurun 5 5 

5 4 

Assesment : 

Masalah tidak terjadi 

 

Planning : 
Pertahankan intervensi 

04 Senin, 22 November 2021 

14.10 

 

Faktor Risiko : 

- Ketidakcukupan asupan serat 

- Perubahan kebiasaan makanan (mis.jenis makanan) 

- Ketidakaturan kebiasaan defekasi 

- Penurunan fungsi mengunyah 

- Riwayat stroke 

 

Assesment : 

Masalah belum teratasi 

 

Planning : 

Lanjutkan intervensi 

Observasi 

1. Identifikasi faktor risiko konstipasi (mis. Asupan serat tidak adekuat, 

asupan cairan tidak adekuat, kelemahan otot abdomen, aktivitas fisik 

kurang) 

Edukasi 

1. Anjurkan minum air putih sesuai dengan kebutuhan (1500 mL-2000 

ml/hari) 
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  2. Anjurkan mengonsumsi makanan yang berserat 

Rabu, 24 November 2021 

15.00 

 

Faktor Risiko : 

- Ketidakcukupan asupan serat 

- Perubahan kebiasaan makanan (mis.jenis makanan) 

- Ketidakaturan kebiasaan defekasi 

- Penurunan fungsi mengunyah 

- Riwayat stroke 

 

Assesment : 

Masalah tidak terjadi 

 

Planning : 
Pertahankan intervensi 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisa Kasus 

1. Pengkajian 

Studi kasus ini dilakukan pada rentan waktu 20-26 November 2021 

pada lansia „Tn. N‟ dengan umur 70 tahun yang bertempat di Desa 

Pacellekang Dusun Pa‟bundukang RW 2. Berdasarkan hasil pengkajian, klien 

mengalami salah satu sindrom geriatric yaitu immobility atau keterbatasan 

pergerakan akibat rasa nyeri yang dirasakan. Dari hasil wawancara, klien 

mengatakan mulai merasakan nyeri pada lutut-kaki bagian kiri setelah terkena 

stroke sejak 3 tahun yang lalu. Selain itu, klien mengatakan memiiki riwayat 

jatuh 3 bulan yang lalu yang memperburuk kondisi klien. Klien juga 

mengatakan bahwa dengan kondisinya saat ini, aktivitas klien menjadi 

berkurang. Dahulu, klien senang bekerja di Sawah, sekarang klien hanya di 

Rumah dan hanya sesekali berjalan-jalan di depan Rumahnya. Selanjutnya, 

hasil observasi yang didapatkan, klien nampak berjalan dengan cara yang 

tidak normal yaitu menyeret kaki kirinya. Setelah menghitung kekuatan otot 

klien, didapatkan hasil hanya ekstremitas bawah sebelah kiri yang memiliki 

skor 3 yaitu klien mampu mengangkat kakinya namun tidak mampu untuk 

menahannya lebih lama (terjatuh). Sedangkan, hasil uji kekuatan otot pada 

ekstremitas atas kanan dan kiri serta ekstremitas bawah sebelah kanan 

didapatkan skor 5 yaitu, mampu menahan beban secara maksimal. 

Kasus yang dialami oleh Tn. N sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pinzon & Zalukhu (2016) yang mengatakan bahwa nyeri 

merupakan keluhan tersering yang terjadi pada pasien pasca-stroke. Nyeri 

dapat berasal dari otot, sendi, visera, ataupun dari sistem saraf pusat. Post- 

stroke pain (PSP) atau nyeri pasca-stroke merupakan kondisi klinis yang lebih 

luas yang memicu terjadinya nyeri pasca-stroke. Penelitian yang sama yang 
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dilakukan oleh Anita et al., (2018) yang menyatakan bahwa pasien pasca 

stroke pada umumnya mengalami kelemahan otot pada bagian anggota gerak 

tubuh, gangguan postural dan adanya atropi otot. Atrofi otot menyebabkan 

penurunan aktivitas pada sendi sehingga sendi mengalami kehilangan cairan 

sinovial dan menyebabkan kekakuan sendi. Kekakuan sendi menyebabkan 

penurunan rentang gerak pada sendi. Kelemahan pada satu sisi anggota tubuh 

penderita stroke atau yang biasa disebut Hemiparese mengakibatkan 

penurunan tonus otot sehingga tidak mampu menggerakkan tubuhnya 

(imobilisasi). Imobilisasi yang tidak diberikan penanganan dalam waktu yang 

lama akan menimbulkan komplikasi, salah satunya adalah kontraktur. 

Kontraktur adalah hilangnya atau menurunnya rentang gerak sendi, 

Kontraktur menyebabkan terjadinya gangguan fungsional, gangguan 

mobilisasi dan gangguan aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Hasil pengkajian selanjutnya yang didapatkan adalah klien memiliki 

riwayat jatuh dalam kurun waktu 3 bulan yang lalu. Selain itu, fungsi 

pendengaran maupun penglihatan pada klien telah menurun. Berdasarkan 

hasil perhitungan bartel indeks dengan total skor 125, klien mengalami 

ketergnatungan sebagian. Begitu juga dengan penilaian skala jatuh morse 

pada klien yaitu 50, yang berarti klien seharusnya mendapatkan intervensi 

dengan pelaksanaan risiko jatuh yang sedang. Selanjutnya, hasil pengkajian 

yang didaptkan yaitu, klien mengalami kesulitan dalam eliminasi fekal. Hal 

ini disebabkan karena kurangnya asupan serat yang dikonsumsi oleh klien. 

Setelah dilakukan wawancara, anak klien mengatakan bahwa hanya sesekali 

memasak sayur-sayuran karena ada beberapa faktor yang membuat klien 

menjadi sibuk sehingga tidak sempat untuk memasak sayur-sayuran. Selain 

itu, fungsi mengunyah pada mulut klien juga telah terjadi penurunan karena 

adanya beberapa gigi yang sudah tanggal. 
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2. Diagnosa Keperawatan 

Keluhan utama yang dialami pada Tn. N yaitu nyeri kronik dari lutut- 

kaki yang dirasakan sejak 3 tahun lalu. Menurut SDKI (2017) nyeri kronik 

merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

 
 

 

diagnosis keperawatan utama pada 

kasus ini adalah nyeri kronik. Masalah ini ditemukan sejak hari pertama 

pengkajian, klien mengatakan nyeri pada lutut-kakinya bagian sebelah kiri 

dengan skala nyeri 6 dirasakan seperti tertusuk-tusuk, durasi yang dirasakan 

1-5 menit dengan frekuensi hilang timbul. Hal inilah yang menyebabkan klien 

menjadi lebih sulit beraktivitas (imobilitas) ditandai dengan cara berjalan 

yang tidak normal untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

Rasa nyeri yang dirasakan oleh klien, mengakibatkan adanya 

penurunan aktvitas mobilitas fisik pada klien. Sehingga, diagnosa 

keperawatan yang muncul adalah gangguan mobiltas fisik. Kemudian, klien 

memiliki riwayat jatuh dan pengukuran skala jatuh morse yang memerlukan 

intervensi pencegahan jatuh sedang, maka diagnosa keperawatan yang muncul 

yaitu risiko jatuh. Yang terakhir, akibat ketidakcukupan asupan serat yang 

dikonsumsi oleh klien, sehingga pola eliminasi fekal menjadi tidak teratur, 

maka perlu adanya edukasi terkait dengan pola makan yang baik, sehingga 

muncul diagnosa keperawatan risiko konstipasi. 

 
3. Intervensi Keperawatan 

Tindakan keperawatan utama yang diberikan pada diagnosis 

keperawatan nyeri kronik adalah mengajarkan salah satu manajemen nyeri 

terapi nonfarmakologis kompres serai hangat dengan kriteria hasil keluhan 

nyeri dan ekspresi meringis menurun. Pemberian intervensi ini dilakukan 

selama 6 hari berturut-turut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan, yang berlangsung lebih dari 3 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat 
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Lestari (2018) yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan kompres serai 

hangat masalah keperawatan nyeri dapat teratasi sesuai dengan kriteria hasil 

skala nyeri klien berkurang dari skala 6 menjadi skala 3 dan klien tidak 

menunjukkan ekspresi nyeri. 

Intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah gangguan mobilitas 

fisik adalah melatih klien untuk melakukan ROM aktif atau mobilisasi 

sederhana. Asumsi dari penulis, dengan melakukan ROM akan membantu 

meminimalisir terjadinya kontraktur ataupun ketegangan pada otot. 

Selanjutnya, intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah risiko jatuh 

dengan melakukan edukasi untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Melalui 

edukasi-edukasi tersebut, pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam 

mencegah terjadinya risiko jatuh akan meningkat sehinga tercipta lingkungan 

yang aman bagi lansia. Intervensi terakhir yang dilakukan adalah pencegahan 

terjadinya konstipasi. 

 
4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan yang diberikan untuk diagnosa utama nyeri 

kronik dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Pada hari pertama 

implementasi, terjadi penurunan skala nyeri dari skala nyeri 6 menjadi skala 

nyeri 5. Sejalan Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar & 

Barus, (2020) yang melakukan kompres serai hangat pada lansia untuk 

menurunkan intensitas nyeri yang dilakukan hanya 1 hari. Hasilnya adalah 

sebelum dilakukan kompres serai hangat, rata-rata lansia mengalami nyeri 

sedang dan setelah dilakukan pemberian kompres serai hangat, terjadi 

penurunan skala nyeri menjadi skala nyeri ringan. Menurut asumsi peneliti, 

minyak atsiri yang terkandung di dalam serai memiliki sensasi rasa panas dan 

hangat sehingga terjadinya vasodilatasi pada pembuluh darah. Hal inilah yang 

menyebabkan suplai darah menjadi lancar di dalam jaringan sehingga terjadi 
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penurunan ketegangan otot yang menyebabkan nyeri dapat berkurang ataupun 

menghilang. 

Pemberian implementasi keperawatan selain manajemen nyeri untuk 

mengatasi nyeri yaitu melibatkan serta mengajarkan kepada klien dan 

keluarga tentang tahapan-tahapan dalam melakukan salah satu terapi 

nonfarmakologis dalam mengatasi nyeri dengan kompres serai hangat. Hal ini 

sesuai dengan teori keperawatan Virginia Henderson ”the activities of living” 

yang diharapkan agar klien dan keluarga menjadi lebih mandiri dalam 

mengatasi kasus imobilitas dengan masalah nyeri. 

Implementasi keperawatan untuk mengatasi gangguan mobilitas fisik 

dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Implementasi hari pertama dilakukan 

setelah pemberian kompres serai hangat yaitu melakukan mobilisasi 

sederhana untuk ekstremitas bagian bawah. Hasilnya, belum ada perubahan 

kekuatan otot yang terjadi. Namun, akhir implementasi untuk masalah 

gangguan mobilitas fisik terjadi peningkatan otot dari 5,5,5,3 menjadi 5,5,5,4 

yang ditandai dengan perubahan cara berjalan serta keluhan nyeri dari klien 

menurun. 

Implementasi masalah risiko jatuh dan risiko konstipasi dilakukan 

selama 2 hari dengan memberikan edukasi kepada klien dan keluarga terkait 

dengan modifikasi lingkungan serta pemberian asupan makanan yang berserat 

kepada klien. Akhir implementasi, keluarga klien nampak memahami dan 

segera melakukan hal-hal yang mencegah terjadi faktor risiko tersebut terjadi. 

 
5. Evaluasi Keperawatan 

Hasil evaluasi keperawatan untuk masalah nyeri kronik pada hari 

pertama yaitu klien mengatakan setelah dilakukan intervensi kompres serai 

hangat, nyerinya berkurang dari skala 6 ke skala 5 dan merasa lebih nyaman 

ketika sudah dikompres. Selanjutnya, evaluasi hari kedua dan sampai akhir 
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implementasi juga terjadi penurunan skala nyeri yang signifikan menjadi 

skala nyeri 1 dan tidak ada ekspresi meringis pada klien. Sehingga data 

disimpulkan bahwa pemberian kompres serai hangat dalam mengatasi 

immobility dengan masalah nyeri efektif untuk dilakukan. 

Hasil evaluasi keperawatan untuk masalah gangguan mobilitas fisik 

yaitu pada hari pertama Sabtu, 20 November 2021, kekuatan otot klien 5,5,5,3 

dengan cara berjalan nampak tidak normal yaitu dengan menyeret kaki 

kirinya. Setelah dilakukan mobilisasi sederhana untuk mengurangi kekakuan 

pada sendi secara berturut-turut, pada implementasi hari Rabu 24 November 

2021, kekuatan otot klien meningkat menjadi 5,5,5,4 dan cara berjalan klien 

sudah mulai normal dengan tidak meyeret kakinya. Sehingga evaluasi 

keperawatan hari terakhir pada Jum‟at, 26 November 2021, masalah gangguan 

mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri teratasi. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nindawi et al., (2020) yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kekuatan otot kaki pada lansia 

dengan melakukan latihan ROM aktif. 

Hasil evaluasi keperawatan untuk masalah risiko jatuh dengan 

melakukan edukasi kepada klien dan keluarga untuk memodifikasi lingkungan 

yang dilakukan selama 2 hari yaitu keluarga dengan cepat memahami dan 

segera mencegah hal-hal yang membuat risiko tersebut terjadi. Sehingga, hasil 

evaluasi terakhir yang dilakukan pada Rabu, 24 November 2021, masalah 

tidak terjadi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subianto et al., 

(2019) yang menyatakan bahwa dengan melakukan manajemen lingkungan 

dapat meningkatkan pengetahuan bagi keluarga untuk menurunkan risiko 

cedera demi keselamatan pada lansia. 

Hasil evaluasi keperawatan untuk masalah risiko konstipasi dengan 

melakukan edukasi kepada keluarga untuk memberikan asupan makanan 

cukup serat kepada klien yaitu di hari pertama implementasi Senin, 22 
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November 2021, anak dari klien menyadari bahwa ia jarang menyiapkan 

sayur-sayuran ataupun makanan berserat lainnya untuk klien karena faktor 

kesibukan. Namun, setelah diberikan edukasi tentang pentingnya memakan 

sayur-sayuran ataupun makan-makanan yang berserat, di hari terakhir 

implementasi Rabu, 24 November 2021, anak dari klien sudah nampak 

menyiapkan makanan yang berserat untuk mencegah risiko konstipasi pada 

klien. Sehingga hasil evaluasi terakhir yang didapatkan yaitu masalah faktor 

risiko tidak terjadi. 

 

B. 

Tindakan keperawatan utama yang dilakukan oleh penulis untuk mengatasai 

masalah utama nyeri kronik adalah menggunakan manajemen nyeri (SIKI, 2018). 

Salah satu bentuk manajemen nyeri yaitu teknik nonfarmakologis dengan 

memberikan kompres serai hangat. Tindakan ini selain mencegah komplikasi 

lebih lanjut, alat dan bahan yang digunakan serta prosedur tindakan yang mudah 

untuk dilakukan secara mandiri baik oleh perawat maupun pasien dan 

keluarganya. 

Pemberian kompres serai hangat dilakukan selama 6 hari yang dimulai pada 

tanggal 20-26 November 2021 di rumah Tn. N Desa Pacellekang Dusun 

Pa‟bundukang RW 2. Implementasi pada hari pertama dilakukan pada hari Sabtu, 

20 November 2021. Alat dan bahan yang digunakan yaitu air 600mL yang 

direbus dengan serai yang telah digeprek sebanyak 5-7 batang. Setelah mendidih, 

diamkan terlebih dahulu sampai suhu air menjadi 35º-40ºC, lalu dikompres pada 

daerah yang terasa nyeri yaitu pada bagian lutut-kaki. Hasil evaluasi yang 

didapatkan yaitu klien mengatakan merasa nyaman setelah diberikan kompres 

serai hangat dan rasa nyeri yang dirasakan menurun dari skala 6 ke skala 5. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Barus, (2020) yang 

melakukan kompres serai hangat pada lansia untuk menurunkan intensitas nyeri 

yang dilakukan hanya 1 hari. Hasilnya adalah sebelum dilakukan kompres serai 

Analisis Intervensi 
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hangat, rata-rata lansia mengalami nyeri sedang dan setelah dilakukan pemberian 

kompres serai hangat, terjadi penurunan skala nyeri menjadi skala nyeri ringan. 

Implementasi hari kedua dilakukan pada hari Senin, 22 November 2021. Alat 

dan bahan serta prosedur pemberian kompres serai hangat sama dengan hari 

pertama. Hasil evaluasi yang didapatkan yaitu terjadi penurunan skala nyeri yang 

dirasakan klien dari skala nyeri 5 menjadi skala nyeri 4. Selain itu, klien juga 

mengatakan sangat nyaman ketika diberikan kompres karena memberikan sensasi 

rasa panas yang membuat nyerinya menjadi menurun. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Hannan (2019) yang menyebutkan bahwa kompres hangat 

sebagai metode yang sangat efektif untuk mengurangi nyeri atau kejang otot. 

Panas dapat melebarkan pembuluh darah dan dapat meningkatkan aliran darah. 

Secara biologi efek pemberian terapi kompres hangat pada daerah tubuh akan 

memberikan sinyal ke hipotalamus melalui sumsum tulang belakang. Ketika 

reseptor yang peka terhadap panas di hipotalamus dirangsang, sistem efektor 

mengeluarkan sinyal yang memulai berkeringat dan vasodilatasi perifer. 

Perubahan ukuran pembuluh darah diatur oleh pusat vasomotor pada medulla 

oblongata dari tangkai otak, dibawah pengaruh hipotalamus bagian anterior 

sehingga terjadi vasodilatasi. Terjadinya vasodilatasi ini menyebabkan aliran 

darah ke setiap jaringan dan akan terjadi penurunan ketegangan otot sehingga 

nyeri sendi yang dirasakan dapat berkurang bahkan menghilang. 

Kompres hangat juga berfungsi untuk melancarkan pembuluh darah sehingga 

dapat meredakan nyeri dengan mengurangi ketegangan, menurunkan kontraksi 

otot, meningkatkan aliran darah daerah persendian dan meningkatkan rasa 

nyaman. Panas dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah yang mengakibatkan 

peningkatan sirkulasi darah. Secara fisiologis respon tubuh terhadap panas yaitu 

pelebaran pembuluh darah, menurunkan suhu tubuh, menurunkan kekentalan 

darah, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan metabolisme jaringan dan 

meningkatkan permeabilitas kapiler. 
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Implementasi hari ketiga dilakukan pada Selasa, 23 November 2021. Hasil 

evaluasi yang dirasakan klien yaitu tidak ada perubahan nyeri yang dirasakan 

masih berada diskala 4. Asumsi dari peneliti mengapa tidak terjadi penurunan 

nyeri karena suhu air pada saat melakukan kompres sudah tidak sesuai standar 

operasional prosedur yang menyatakan kisaran suhu 35º-40º C. Sehingga, sensasi 

rasa panas dan hangat tidak tersalurkan dengan baik melalui kulit. Implementasi 

hari keempat dilakukan pada Rabu, 24 November 2021 dengan menggunakan alat 

dan bahan serta prosedur tindakan kompres serai hangat sesuai SOP. Hasil 

evaluasi yang dirasakan klien yaitu terjadi penurunan skala nyeri dari skala 4 

menjadi skala 3 dan klien merasa nyaman ketika sudah diberikan kompres serai 

hangat. Hingga akhir implementasi dilakukan pada Jum‟at, 26 November 2021, 

terjadi penurunan skala nyeri hingga ke skala nyeri 1. 

Dapat disimpulkan bahwa selama melakukan implementasi sejak hari ke-1 

sampai hari ke-6, terdapat penurunan skala nyeri yang signifikan dari skala nyeri 

6 (sedang) menjadi skala nyeri 1 (ringan). Hal ini membuktikan bahwa ada 

efektivitas pemberian terapi nonfarmakologis kompres serai hangat dalam 

menurunkan intensitas nyeri pada klien dengan gangguan immobility. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Syafitri (2020) yang 

menunjukkan kompres serai hangat mampu menurunkan intensitas nyeri yang 

dirasakan oleh lansia. Masih sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Isnawati (2018) yang mengatakan bahwa ada efektivitas terapi kompres serai 

hangat untuk menurunkan skala nyeri yang dirasakan pada lansia di Posyandu 

lansia Mawar Indah Dusun Janggan Desa Janggan Kecamatan Pancol Kabupaten 

Magetan dibuktikan dengan hasil analisis p (0,00) < α (0,05). 

Asumsi dari penulis, kompres serai hangat bersifat sebagai pereda nyeri 

dengan cara merelaksasi otot, bervasodilatasi dan meningkatkan aliran darah. Hal 

ini dikarenakan serai mengandung minyak atsiri yang memiliki sensasi rasa pedas 

dan hangat ketika diberikan pada anggota tubuh yang mengalami nyeri. Sensasi 
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rasa panas yang ditimbulkan akan melebarkan pembuluh darah sehingga 

peredaran darah yang berada di dalam jaringan menjadi lancar. Tanaman serai 

juga mengandung enzim sklooksigenase yang membantu untuk mengurangi 

peradangan yang akan diserap melalui kulit pada daerah yang meradang. 

Meskipun pengobatan baik farmakologis maupun nonfarmakolgis telah 

dilakukan, penting adanya self management dari klien untuk mengelola gejala, 

pengobatan, konsekuensi fisik maupun psikososial serta perubahan gaya hidup 

yang telah melekat dikehidupan sehari-hari dengan kondisi kronis (Iversen et al., 

2010). Hal ini dijelaskan pada penggalan firman Allah swt. dalam QS. Ar- 

Ra‟d/13:11: 

ٱ نَ  إ َ  َ  …...
غي لَ   َ َ للَ     

   َ
  َ
َ  ب اَ   َ يَ   

   َ
  ل

 َ
غي َ َ تَ    ح مَ  

   َ
  َ
اوَ يَ   

  َ
 اَ   

أَ  ب
  َ
  َ
   َ

إ و َ  َ  َ  َ  سف اذَ 
  َ
أ 

َ  ب َ َ للَ     ٱ دارَ   َ  
   َ

  ل
 َ

َ  س مَ  
ف اءَ   

  َ
 لَ  

 

 
Terjemahan: 

  لاو َ  َ  
١١ 

ۦ  َ  َ  َ و َ  َ  َ   دو 
 اَ  َ   

ل
  َ

   َ  َ  َ 

َ لَ  
  َ  َ

 ۥ

رَ   م
ه 
 د

„‟..... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri.‟ 

Ayat tersebut berbicara tentang perubahan apapun, yakni baik dari ni’mat 

atau sesuatu yang positif menuju ke niqmat/murka Ilahi atau sesuatu yang negatif 

maupun sebaliknya dari negatif ke positif. Allah tidak akan mengubah nasib suatu 

kaum dari susah menjadi bahagia atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka 

sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang 

akan mereka jalani. Apabila Allah berkehendak memberikan bencana kepada 

suatu kaum, tidak akan ada seorang pun yang dapat melindungi mereka dari 

bencana itu. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan urusan kalian hingga 

dapat menolak bencana itu (Shihab, 2002). 

Selain itu, penting adanya dukungan keluarga terdekat untuk 

meningkatkan kualitas hidup lansia Pemihakan islam atas upaya pemberdayaan 
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terhadap orang tuanya dengan sangat terinci dan eksplisit dijelaskan dalam QS 

Al-Isra/17:23. 

كوَ   ۞
ر َ ضَ      َ  

   َ  َ
أ مب

ه 
عت َ ل

اودبَ   
  َ
َ  إ 

ه 
َ ل

ه   َ  
 ايإَ  

َ  َ  بو َ  
   َ

ى
   َ  َ  َ   َ

يَ دَ   
  َ

  َ 

َ  َ     حَ  إ
   َ

َ  إ َ  َ  اَ  
ه 
ي اَ  

   َ
يب

  َ
ٱ  دَ  ن َ  غ

   َ
هى

أ َ رَ   َ   
  َ
َ  ح اد 

  َ
 

 
 

Terjemahan: 
َ   ي ن ا َ 

٢٣ 

 اَ  

ك
  َ

   َ  َ
   َ

 َ ل

ل
ه

و َ  َ   
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“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia 

dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika 

salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka Perkataan yang mulia.” 

 

Kehadiran manusia di dunia ini disebabkan oleh Allah swt. sebagai sebab 

hakiki (al-sabab al-hakiki), sementara orangtua adalah sebab arti fisial (al-sabab 

az-zahiri). Sebab hakiki harus didahulukan dalam memberi penghormatan baru 

kemudian sebab arti fisial (perantara). Hubungan orangtua (ayah dan ibu) dengan 

anak adalah hubungan kekerabatan paling dekat. Orangtua telah menjadi 

perantara kehadiran anak di dunia kemudian merawat, membesarkan, dan 

membimbingnya penuh kasih sayang, maka wajar apabila dalam ayat diatas anak 

diminta memberi perhatian khusus kepada orang tuanya terutama ketika mereka 

mencapai lanjut usia (Katsīr, 2000). 

 

C. 

Berdasarkan pada pengalaman langsung yang dirasakan oleh peneliti dalam 

proses ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa 

faktor untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam 

menyempurnakan penelitiannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, 

antara lain : 

Keterbatasan 
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1. Pemberian intervensi kompres serai hangat sudah seharusnya mengikuti 

standar operasional prosedur yang ada, sehingga hasil yang didapatkan juga 

sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Pemberian intervensi kompres serai hangat bukan hanya menjadi satu-satunya 

terapi nonfarmakologis yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah nyeri. 

Tentunya masih banyak intervensi terapi nonfarmakologis yang bisa dijadikan 

perbandingan dalam menurunkan intensitas nyeri seperti pemberian kompres 

jahe hangat yang dilakukan oleh Radharani (2020), pemberian kompres 

parutan jahe merah terhadap nyeri pada lansia yang dilakukan oleh Handayani 

(2020), pemberian kompres air garam Epsom hangat untuk menurunkan nyeri 

sendi yang dilakukan oleh Jauhar et al., (2022). 
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A. Kesimpulan 

BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Hasil pengkajian yang dilakukan pada Tn. N di Desa Pacellekang Dusun 

Pa‟bundukang RW 2 didapatkan bahwa Tn. N mengalami salah satu dari 14 

sindrom geriatri yaitu immobility yang disebabkan oleh nyeri pada lutut- 

kakinya yang menyebabkan adanya penurunan mobilitas fisik. Selanjutnya, 

klien memiliki riwayat jatuh <3 bulan dengan penilaian skala jatuh morse 

yang membutuhkan pencegahan jatuh sedang. Selain itu, klien memiliki 

kesulitan untuk melakukan eliminasi fekal akibat ketidakcukupan asupan serat 

yang dikonsumsi. 

2. Diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus Tn. N dengan sindrom 

geriatrik immobility adalah nyeri kronik b/d gangguan muskuloskeletal, 

gangguan mobilitas fisik b/d nyeri, risiko jatuh dengan facotor risiko usia ≥65 

tahun dan riwayat jatuh serta risiko konstipasi dengan faktor risiko 

ketidakcukupan asupan serat 

3. Intervensi keperawatan pada kasus Tn.N adalah manajemen nyeri dengan 

teknik nonfarmakologi kompres serai hangat untuk mengatasi nyeri, 

dukungan mobilisasi untuk mengatasi masalah gangguan mobilitas fisik, 

pencegahan jatuh untuk masalah risiko jatuh dan pencegahan konstipasi untuk 

masalah risiko konstipasi. 

4. Implementasi keperawatan pada Tn. N dilakukan selama 6x24 jam untuk 

mengatasi masalah nyeri dan imobilisasi. Untuk implementasi pencegahan 

jatuh dan pencegahan konstipasi dilakukan selama 2x24 jam. Semua 

implementasi telah terlaksana. 
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5. Evaluasi keperawatan pada Tn. N untuk diagnosa keperawatan nyeri kronik 

dan gangguan mobilitas fisik, teratasi. Sedangkan untuk diagnosa 

keperawatan risiko jatuh dan risiko konstipasi tidak terjadi. 

6. Hasil pemberian intervensi terapi nonfarmakologis menggunakan kompres 

serai hangat untuk mengatasi immobility dengan masalah nyeri pada Tn. N 

yang dilakukan selama 6 hari adalah terjadinya penurunan skala nyeri yang 

signifikan yang mulai terlihat di hari pertama implementasi dari skala nyeri 6 

menjadi skala nyeri 5, hingga hari terakhir implementasi menjadi skala nyeri 

1. Hal ini membuktikan bahwa kompres serai hangat efektif dalam 

mengurangi masalah nyeri pada klien immobility. 

B. Saran 

1. Bagi Penulis dan Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan bagi peneliti 

selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian untuk melakukan 

penelitian selanjutnya seperti penelitian yang bersifat menindaklanjuti dari 

intervensi yang telah diberikan 

2. Bagi Pelayanan Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya pelayanan kesehatan 

khususnya dibidang keperawatan untuk memberikan edukasi terkait dengan 

pemberian kompres serai hangat. 

3. Bagi Masyarakat 

Lansia atau pasien yang mengalami nyeri sendi diharapkan mampu 

menerapkan secara mandiri pemberian kompres serai hangat setelah diberikan 

pelayanan asuhan keperawatan. 
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