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ABSTRAK 

Nama  : Khaedirnur 

NIM  : 70900122036 

Judul  : Efektivitas Slow Deep Breathing Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Aktivitas dan Istirahat pada Pasien GGK. 

 

 

Pendahuluan: Menurut The United States Renal Data System (USRDS) pada 

akhir tahun 2009, lebih dari 871.000 orang di Amerika Serikat sedang menjalani 

perawatan untuk penyakit ginjal tahap akhir (ESRD). Menurut data dari 

risetkesehatan dasar (Riskesdes) tahun 2013 prevalensi gagal ginjal kronik 

diindonesia sekitar 0,2%, gagal ginjal menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, 

sehingga akan membuat kondisi tubuh sangat lemah, sehingga efeknya pada 

lemahnya kondisi tubuh. Pada kondisi tersebut kebutuhan aktivitas dan istirahat, 

khususnya pada kasus keletihan. Tujuan: Menganalisis asuhan keperawatan pada 

pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat 

menggunakan intervensi intervensi terapi relaksasi slow deep breathing diruang 

lontara 1 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. Metode : yang 

digunakan adalah study kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Penatalaksanaan slow deep 

breathing selama 3 hari pemberian. Hasil analisis data menunjukkan beberapa 

diagnosis yaitu keletihan, bersihan jalan nafas tidak efektif dan risiko defisit 

nutrisi. Pemberian slow deep breathing sebagai salah satu intervensi yang bisa 

digunakan dalam menurunkan fatigue. Kesimpulan: berdasarkan hasil evaluasi 

kasus yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan slow deep breathing, sesuai 

dengan jadwal yang ditetapkan menunjukkan berkurangnya keluhan lelah pada 

pasien setelah pemberian, hal ini mengindikasikan bahwa slow deep breathing 

efektif dilakukan dalam membantu dalam menurunkan keletihan Pasien CKD. 

 

Kata kunci: CKD, Keletihan, Slow deep breathing  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gagal Ginjal Kronik (GGK) atau Chronic Kidney Disease (CKD) 

adalah kondisi di mana fungsi ginjal menurun. Ginjal merupakan organ vital 

yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Penurunan fungsi ginjal 

menyebabkan ketidakmampuan ginjal dalam mempertahankan keseimbangan 

metabolisme, cairan, dan elektrolit, yang dapat mengakibatkan uremia, yaitu 

penumpukan urea dan limbah nitrogen lainnya dalam darah (Hasanuddin, 

2022). 

Menurut The United States Renal Data System (USRDS) pada akhir 

tahun 2009, lebih dari 871.000 orang di Amerika Serikat sedang menjalani 

perawatan untuk penyakit ginjal tahap akhir (ESRD). Menurut data dari Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2013, prevalensi gagal ginjal kronik di 

Indonesia sekitar 0,2%. Sulawesi Selatan menduduki peringkat kelima setelah 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Aceh, dan Gorontalo, dengan angka 

kejadian sebesar 0,3%. Berdasarkan kelompok umur, prevalensi tertinggi 

ditemukan pada kelompok umur >75 tahun dengan 0,6%, lebih tinggi 

dibandingkan kelompok umur lainnya. Pada laki-laki, prevalensi sebesar 0,3% 

lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tingginya angka kejadian ini 

disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit sistemik dan 

kardiovaskuler. Banyak penyakit dapat muncul bersamaan dengan GGK, 

terutama infeksi dan penyakit kardiovaskuler yang merupakan penyebab 
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umum kematian. Tingginya kejadian GGK juga dipengaruhi oleh prevalensi 

diabetes dan hipertensi, masing-masing sebesar 34% dan 21% dari total kasus. 

(Hasanuddin, 2022). 

Penderita GGK dapat diberikan terapi agar penderitanya merasa lebih 

nyaman dalam melakukan aktivitas selama sakit, serta dapat memperbaiki 

kualitas hidup serta meningkatkan harapan hidupnya, Pilihan terapi yang 

umum untuk gagal ginjal kronik adalah terapi hemodialisis. Tingkat 

kelangsungan hidup satu tahun bagi pasien yang menjalani terapi ini 

diperkirakan sekitar 79%. Namun, untuk jangka panjang, tingkat 

kelangsungan hidup menurun menjadi sekitar 33% dalam lima tahun, 

hemodialisis yang dijalani oleh pasien untuk mempertahankan kualitas 

hidupnya dilakukan seumur hidupnya meski demikian masih terdapat banyak 

masalah yang mungkin muncul pada penderita GGK (Hasanuddin, 2022).   

Menurut (Malisa et al., 2023) masalah keperawatan yang mungkin 

muncul pada penderita GGK diantaranya adalah hipervolemi, Keletihan, pola 

napas tidak efektif, ansietas, risiko defisit nutrisi, gangguan integritas kulit, 

intoleransi aktivitas, risiko infeksi, gejala utama yang sering muncul adalah 

keletihan, nafsu makan menurun, mual muntah penurunan berat badan, 

dispnea, edema perifer dan sebagainya. 

Dalam buku (Irwan, 2016) gagal ginjal menyebabkan penurunan daya 

tahan tubuh, sehingga akan membuat kondisi tubuh sangat lemah. Hal ini 

dikarenakan oleh darah yang telah tercampur oleh banyak racun yang tidak 

dapat disaring dengan baik sehingga efeknya pada lemahnya kondisi tubuh. 
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Pada kondisi tersebut kebutuhan aktivitas dan istirahat seseorang akan 

terganggu sehingga kualitas hidupnya berkurang. Gangguan pemenuhan 

aktivitas dapat mempengaruhi berbagai hal, seperti perubahan metabolisme 

tubuh, gangguan dalam kebutuhan nutrisi, perubahan sistem pernapasan, 

perubahan sistem muskuloskeletal dan sebagainya. Tidak tercukupinya 

pemenuhan kebutuhan istirahat  dapat menyebabkan beberapa masalah salah 

satunya ialah insomnia yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen 

dalam tubuh yang disebabkan oleh GGK (Kasiati & ni wayan dwi 

rosmalawati, 2016).  

Lanjut (Irwan, 2016) menjelaskan, bahwa kadar oksigen yang rendah 

karena anemia yang disebabkan oleh GGK dapat menyebabkan tubuh 

mengalami keletihan yang ekstrem (fatigue), dan akan memaksa jantung 

bekerja lebih keras menyuplai oksigen yang dibutuhkan. Salah satu terapi 

yang telah terbukti efektivitasnya untuk mengatasi keletihan adalah terapi 

relaksasi napas dalam. Slow deep breathing adalah relaksasi yang disadari 

untuk mengatur pernapasan secara dalam dan lambat. Pernapasan dalam dan 

lambat merupakan bagian dari strategi perawatan diri holistik yang efektif 

untuk mengatasi berbagai keluhan, termasuk keletihan. hal ini sejalan dengan 

penelitian (Pertiwi & Prihati, 2020) yang menyatakan bahwa terapi relaksasi 

slow deep breathing dapat menurunkan fatigue pada penderita gagal ginjal 

kronik. 

Metode non-farmakologis dapat digunakan dalam penanganan 

keletihan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak akibat 
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penggunaan obat-obatan secara berlebih. Dengan adanya terapi non 

farmakologis diharapkan mampu memberikan penanganan yang efektif dan 

efesien dalam mengatasi nyeri. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk 

melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien CKD dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat menggunakan intervensi terapi 

relaksasi slow deep breathing di ruang Lontara 1 RSUP Dr Wahidin 

Sudirohusodo Kota Makassar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan konteks yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam 

penulisan karya tulis akhir ini adalah "Bagaimana asuhan keperawatan 

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat pada Tn. A di Ruang Perawatan 

Lontara 1 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis asuhan keperawatan pada pasien CKD dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat menggunakan 

intervensi intervensi terapi relaksasi slow deep breathing diruang 

lontara 1 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengkajian keperawatan pada pasien CKD dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat. 
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b. Mengetahui diagnosis keperawatan pada pasien CKD dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat. 

c. Mengetahui intervensi keperawatan pada pasien CKD dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat. 

d. Mengetahui implementasi pada pasien CKD dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat  

e. Mengetahui evaluasi keperawatan pada pasien CKD dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat. 

f. Mengetahui pengaruh terapi relaksasi slow deep breathing pada 

pasien CKD dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan 

istirahat. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya karya tugas akhir ners ini diharapakan dapat 

menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran 

dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien CKD 

dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat 

menggunakan intervensi terapi relaksasi slow deep breathing di ruang 

Lontara 1 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

pemberian intervensi eviden based practice in nursing (EBPN) untuk 

asuhan keperawatan pada pasien CKD dengan masalah gangguan 
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pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat. Intervensi yang 

digunakan adalah terapi relaksasi slow deep breathing, yang dapat 

diterapkan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Medis Chronic Kidney Disease (CKD)  

2.1.1 Definisi 

Gagal ginjal kronik  atau Chronic Kidney Disease (CKD) 

adalah penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel dimana 

ginjal tidak mampu untuk mempertahankan metabolisme dan 

keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan uremia : 

(retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam dan azotemia kenaikan 

kadar kreatinin serum dan ureum darah (Hasanuddin, 2022).  

Gagal Ginjal Kronis adalah kondisi di mana kemampuan ginjal 

untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh menurun. Ini merupakan 

salah satu jenis penyakit tidak menular di mana proses penyakitnya 

berlangsung dalam jangka waktu lama, mengakibatkan penurunan 

fungsi yang tidak dapat dipulihkan. Kerusakan pada ginjal terjadi 

terutama pada unit fungsional nefron, termasuk glomerulus dan 

tubulus ginjal. Nefron yang mengalami kerusakan tidak dapat 

mengembalikan fungsinya ke kondisi semula (cholina trisa siregar, 

2020). 

Ginjal berfungsi melakukan penyaringan dan pembuangan hasil 

metabolisme tubuh. Penurunan kemampuan ginjal mengakibakan 

terganggunya keseimbangan didalam tubuh, mengakibatkan 

penumpukan sisa metabolisme terutama ureum (menyebabkan 
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terjadinya uremia), dalam tubuh. Kondisi ini memerlukan perhatian 

khusus, karena dapat menyebabkan keadaan yang membahayakan 

penderita (cholina trisa siregar, 2020). 

2.1.2 Etiologi 

Gangguan pada ginjal dapat berasal dari tiga sumber utama: 

prerenal, renal, dan postrenal. Pasien yang memiliki kondisi seperti 

Diabetes Melitus, Glomerulonefritis, gangguan imun, Hipertensi, 

penyakit ginjal yang diwarisi, batu ginjal, keracunan, cedera pada 

ginjal, gangguan kongenital, dan keganasan dapat mengalami 

kerusakan ginjal (cholina trisa siregar, 2020). 

Penyakit-penyakit tersebut umumnya menyerang nefron, yang 

mengakibatkan kehilangan kemampuan ginjal untuk melakukan proses 

penyaringan. Kerusakan pada nefron dapat terjadi dengan cepat, 

bertahap, dan sering kali pasien tidak merasakan penurunan fungsi 

ginjal dalam jangka waktu yang lama (cholina trisa siregar, 2020). 

2.1.3 Klasifikasi 

Dalam buku (Tandra hans, 2018) menyebutkan bahwa 

kerusakan ginjal terjadi secara perlahan-lahan. Pada fase awal, 

kerusakan yang timbul tidak terlihat dan terjadi tanpa keluhan atau 

keluhan yang minimal. Kerusakan terus berlansung hinggamencapai 

kegagalan fungsi ginjal total yang sangat serius, berikut klasifikasi 

gagal ginjal : 
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Tabel 1 klasifikasi gagal ginjal 

Stadium  Deskripsi  GFR  

(mL/menit/1,73 

m
2
) 

1 Hasil pemeriksaan darah 

menunjukkan bahwa fungsi 

ginjal masih baik. ginjal hanya 

mulai menunjukkan 

pembengkakan atau 

pembesaran ringan karena 

banyaknya glukosa dalam 

peredaran darah ginjal yang 

bertambah  

       ≥ 90 

2 Pada tahap ini, molekul kecil 

dari protein (albumin) dalam 

darah bocor dan keluar 

keurine.  

60-89 

3 Pada stadium ini, protein yang 

bermolekul lebih besar sudah 

tampak diurin dan hal ini 

disebut proteinuria atau 

makroalbuminuria. 

Glomerulus mengalami 

kerusakan sehinggatidak 

mampumembuang bahan-

bahan yang seharusnya 

dikeluarkan tubuh, sehingga 

racun akan menumpuk dalam 

darah 

30-59 

4 Kerusakan sudah amat berat, 

kebocoran yang berlebihan 

15-29 
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terjadi pada ginjal 

menyebabkan kreatinin selalu 

tinggi. Penderita pucat, 

bengkak dan sesak napas 

5 Gagal ginjal, hanya bisa 

ditolong dengan dialisis atau 

transplantasi ginjal 

< 15 

Nilai GFR menunjukkan seberapa besar fungsi ginjal yang 

dimiliki oleh pasien sekaligus sebagai dasar penentuan terapi oleh 

dokter. Semakin parah CKD yang dialami, maka nilai GFR nya akan 

semakin kecil.  

Penurunan  fungsi ginjal ditandai dengan peningkatan kadar 

ureum dan kreatinin serum. Penurunan GFR dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus Cockroft-Gault.  

2.1.4 Patofisiologi  

Ada banyak penyakit yang menyebabkan CKD, masing-masing 

memiliki patofisiologinya sendiri-sendiri. Secara umum, saat terjadi 

gagal ginjal, sebagian nefron (termasuk glomerulus dan tubulus) 

diduga tetap utuh sementara yang lain mengalami kerusakan (hipotesa 

nefron utuh). Nefron-nefron yang utuh mengalami hipertrofi dan 

meningkatkan volume filtrasi serta reabsorbsi, meskipun terjadi 

penurunan GFR/daya saring. Adaptasi ini memungkinkan ginjal 

berfungsi meskipun hingga 3⁄4 nefron rusak. Akibatnya, beban bahan 

yang harus dilarutkan melebihi kapasitas reabsorbsi, yang 
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mengakibatkan diuresis osmotik, poliuria, dan haus. (Narsa et al., 

2022). 

Lanjut (Narsa et al., 2022) menjelaskan, Karena semakin 

banyak nefron yang rusak, terjadi retensi produk sisa. Gejala-gejala 

pada pasien menjadi lebih jelas dan khas ketika sekitar 80% hingga 

90% fungsi ginjal telah hilang. Pada tahap ini, fungsi ginjal sangat 

menurun. 

Ketika fungsi renal menurun, produk akhir metabolisme 

protein, yang biasanya diekskresikan dalam urin, menumpuk dalam 

darah. Hal ini menyebabkan uremia yang mempengaruhi setiap sistem 

tubuh. Semakin banyak produk limbah yang menumpuk, semakin 

parah gejalanya. (Narsa et al., 2022). 

2.1.5 Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis CKD sangat bervariasi menurut ... adapun 

hal yang mungkin muncul ialah : 

a. Stadium 1, klien biasanya memiliki tekanan dara normal dan tidak 

ada kelainan dalam tes laboratorium, dan tidak ada manifestasi 

klinis. 

b. Stadium 2 umumnya asimtomatik, tetapi mungkin mengalami 

hipertensi, dan ada kelainan pada tes laboratorium. 

c. Stadium 3, klien biasanya masih simtomatik tetapi tetapi nilai 

laboratoriumnya menunjukkan kelainan dibeberapa sistem organ, 

dan hipertensi sering ada. 
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d. Stadium 5, klien mulai mengalami manifestasi klinis terkait CKD 

seperti keletihan dan nafsu makan yang buruk. Pada stadium 5, 

sesak napas berat menjadi manifestasi klinis penyakit ginjal 

stadium akhir menadi buktinya. 

2.1.6 Penatalaksanaan 

Menurut (Malisa et al., 2023) penatalaksanaan yang dapat 

dilakukan ialah : 

a. Mencegah gagal ginjal akut 

b. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit 

c. Mengganti fungsi ginjal 

d. Mencegah infeksi 

2.1.7 Pemeriksaan penunjang 

Pemeriksaan penunjang pada pasien CKD menurut (Malisa et 

al., 2023) ialah : 

a. Pemeriksaan fungsi ginjal (tes darah), ditemukan peningkatan 

BUN, keratinin, kalium, magnesium, dan fosfor. Penurunan kadar 

kalsium, hitung eritrosit, hematokrit, dan hemoglobin, PH darah 

menunjukkan asidosis. 

b. Urinalisis menunjukkan penurunan berat jenis 

c. Biopsi ginjal menunjukkan destruksi nefron 

d. Radiografi dan ultrasonografi menunjjukkan cacat struktural pada 

ginjal, ureter dan bladder. 

e. Angiografi ginjal menunjjukkan adanya obstruksi pembuluh darah. 
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2.1.8 Komplikasi 

Menurut (cholina trisa siregar, 2020)  fungsi ginjal yang 

terganggu mengakibatkan terjadinya komplikasi yang berbeda 

berdasarkan besarnya kerusakan nefron 

Tabel 2 komplikasi gagal ginjal kronik 

Derajat Penjelasan GFR 

(ml/mnt/1,73m²) 

komplikasi 

1 Kerusakan 

ginjal dengan 

GFR Normal 

>90  

2 Kerusakan 

ginjal dengan 

penurunan 

ringan GFR 

60-89 Peningkatan tekanan 

darah mulai terjadi 

3 Kerusakan 

ginjal dengan 

penurunan 

sedang GFR 

30-59 Hiperfosfatemia, 

hipokalsemia, anemia, 

hiperparatiroid, 

hipertensi, 

hiperhomosisteinemia 

4 Kerusakan 

ginjal dengan 

penurunan berat 

GFR 

15-29 Malnutrisi, asidosis 

metabolik, cenderung 

hyperkalemia, 

dyslipidemia 

5 Gagal ginjal <15 Gagal jantung dan 

uremia. 

2.1.9 Konsep Teori Kebutuhan Aktivitas dan Istirahat 

a. Definisi 

Aktivitas dan istirahat adalah kebutuhan dasar bagi setiap 

individu. Setiap orang memiliki pola atau ritme dalam 

menjalankan aktivitasnya. Kesehatan seseorang bisa diukur dari 

kemampuannya dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti 

bekerja, menjaga kebersihan diri, berlibur, makan dan minum, dan 

lain sebagainya (Kasiati & ni wayan dwi rosmalawati, 2016). 

Aktivitas dapat meningkatkan kesehatan fisik dan 

memengaruhi cara individu melihat dirinya sendiri dan harga 
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dirinya. Sementara itu, istirahat adalah keadaan yang tenang, 

santai, dan bebas dari perasaan gelisah serta tekanan emosional 

(Kasiati & ni wayan dwi rosmalawati, 2016). 

Aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Aktivitas 

adalah segala sesuatu yang dilakukan atau terjadi, baik fisik 

maupun non fisik. Aktivitas adalah suatu keadaan gerak dimana 

seseorang harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap 

orang memiliki pola atau ritme tersendiri dalam melakukan 

aktivitas. Salah satu tanda seseorang sehat adalah kemampuannya 

untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, makan dan minum, 

kebersihan diri, hobi, dll. Selain aktivitas tubuh yang sehat, juga 

dapat berdampak pada harga diri dan citra tubuh. (Nurwening & 

Herry, 2019). 

Istirahat adalah keadaan tenang dan rileks, tanpa tekanan 

emosional atau kecemasan. Istirahat bukan berarti tidak 

beraktivitas sama sekali, tetapi juga keadaan yang membutuhkan 

istirahat. Kadang jalan-jalan di taman, nonton TV dan lain-lain 

bisa juga digambarkan sebagai bentuk istirahat. Keadaan istirahat 

adalah berhenti sejenak untuk menghilangkan rasa lelah, rileks 

untuk memulihkan diri, atau keadaan melepaskan diri dari segala 

sesuatu yang membosankan, sulit, atau bahkan menjengkelkan 

(Nurwening & Herry, 2019). 
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Aktivitas dan istirahat sangat penting bagi tubuh, seperti 

yang diterangkan dalam firman Allah SWT. QS. Al-Furqan/25:47 

yang berbunyi : 

شُوْرًا 
ُ
هَارَ ن  النَّ

َ
جَعَل وْمَ سُبَاتًا وَّ النَّ  لِبَاسًا وَّ

َ
يْل

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
 ل

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
   ٤٧وَهُوَ ال

Terjemahnya : 

Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) pakaian dan 

tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit 

berusaha (Kemenag RI, 2019) 

Dalam tafsir Al-Mishbah, Ayat di atas menyatakan: Dan di 

antara bukti-bukti keesaan Allah dan kekuasaan-Nya adalah 

bahwa Dialah sendiri yang menjadikan untuk kamu sekalian 

malam dengan kegelapannya sebagai pakaian yang menutupi diri 

kamu, dan menjadikan tidur sebagai pemutus aneka kegiatan 

kamu sehingga kamu dapat beristirahat guna memulihkan tenaga, 

dan Dia juga menjadikan siang untuk bertebaran antara lain 

berusaha mencari rezeki, dengan demikian ayat ini menjelaskan 

betapa pentingnya kebutuhan aktivitas dan istirahat seseorang 

untuk memulihkan tenaga dan menjalankan pekerjaan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menurut (Potter & Perry, 2012) ada enam karakteristik 

istirahat, yakni tidak terganggu oleh ketidaknyamanan, merasa 

diterima, percaya bahwa segala sesuatu dapat diatasi, memahami 
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situasi yang sedang berlangsung, merasa puas dengan aktivitas 

yang bermakna, dan yakin bahwa bantuan tersedia saat 

dibutuhkan. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas dan Istirahat 

Menurut (BHF, 2014) dalam (Sumarta, 2020) faktor yang 

mempengaruhi aktivitas dan istirahat ialah : 

1) Faktor Biologis 

a) Usia 

Semakin bertambahnya usia, maka semakin berkurang 

aktivitas fisik yang dapat dilakukan. 

b) Jenis Kelamin 

Laki-laki lebih aktif dalam beraktivitas fisik daripada 

perempuan. 

2) Faktor Demografis 

a) Sosial Ekonomi  

Seseorang dengan sosial ekonomi yang tinggi lebih aktif 

dari pada yang memiliki sosial ekonomi yang rendah. 

 

b) Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap 

tingkat rendahnya melakukan aktivitas fisik. 

c) Faktor Sosial 
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Faktor pendukung mempengaruhi partisipasi dalam 

aktivitas fisik Dukungan sosial dan orang-orang terkasih 

seperti teman, guru, profesional kesehatan dan pelatih atau 

pelatih atletik profesional. 

d) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang dapat memberikan efek positif 

dalam aktivitas fisik, antara lain: 

i. Akses ke program dan fasilitas tersedia seperti, 

lapangan, taman bermain dan area olahraga 

ii. Adanya zona pejalan kaki dan jalur bersepeda 

iii. Adanya waktu untuk bermain di luar rumah 

iv. Perbedaan tidak langsung dalam kontruksi bangunan 

karena dapat mempengaruhi pola aktivitas fisik di 

perkotaan dan pedesaan. 

c. Gangguan yang dapat terjadi 

Gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dapat 

menyebabkan berbagai dampak pada sistem tubuh. Misalnya, dapat 

terjadi perubahan dalam metabolisme, masalah dalam pemenuhan 

nutrisi, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan pada 

sistem pernapasan, gangguan fungsi gastrointestinal, perubahan 

pada sistem muskuloskeletal, perubahan pada sistem 

kardiovaskular, masalah dalam eliminasi (buang air besar maupun 

kecil), masalah kulit, dan perubahan perilaku (Widuri, 2019). 
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1) Perubahan metabolisme, secara umum imobilitas dapat 

mengganggu metabolisme tubuh atau menyebabkan penurunan 

laju metabolisme karena Basal Metabolism Rate (BMR) 

menurun, yang mengakibatkan kurangnya energi. Imobilisasi 

dapat mengakibatkan penurunan proses anabolisme dan 

meningkatkan proses katabolisme, yang berpotensi 

menyebabkan gangguan metabolisme. 

2) Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, dapat mengakibatkan 

penurunan konsentrasi protein dalam serum dan penurunan 

stok protein, yang berpotensi mengganggu kebutuhan cairan 

tubuh. Selain itu, penurunan perpindahan cairan dari 

intravaskuler ke interstisial bisa menyebabkan pembengkakan 

(edema), yang mengakibatkan ketidakseimbangan cairan dan 

elektrolit. 

3) Gangguan pengubahan zat gizi, terjadi ketika asupan protein 

dan kalori menurun, mengakibatkan penurunan transformasi 

zat-zat makanan pada tingkat sel. Hal ini disebabkan karena sel 

tidak menerima glukosa, lemak, asam amino, dan oksigen 

dalam jumlah yang mencukupi untuk menjalankan aktivitas 

metabolism. 

4) Gangguan fungsi gastrointestinal, imobilitas dapat 

mengakibatkan penurunan pencernaan makanan yang bisa 

menimbulkan keluhan seperti kembung perut, nyeri lambung, 
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dan mual. Keluhan-keluhan tersebut dapat mengganggu proses 

eliminasi tubuh.  

5) Perubahan sistem pernapasan, menurut (Kasiati & ni wayan 

dwi rosmalawati, 2016) dampak yang bisa terjadi akibat 

imobilisasi ialah penumpukan sekret karena pengaruh gravitasi, 

penurunan gerakan pernapasan karena pembatasan gerak, 

kehilangan koordinasi otot, dan atelektasis. 

6) Perubahan kardiovaskular, seperti peningkatan aktivitas 

jantung, serta hipotensi ortostatik juga dapat menyebabkan 

teradinya pembentukan thrombus. 

7) Perubahan sistem muskulokeletal, Seperti berkurangnya massa 

otot, penurunan kekuatan otot, serta fungsi dan kapasitas otot 

yang menurun, ini tercermin dalam menurunnya stabilitas, 

atrofi otot, kontraktur pada sendi, osteoporosis, dan nyeri sendi. 

8) Perubahan sistem integument, berupa elastisitas kulit mulai 

menurun yang disebabkan kurangnya sirkulasi darah serta 

dapat menimbulkan luka decubitus. 

9) Perubahan eliminasi, seperti penurunan jumlah output urine 

yang disebabkan kurangnya asupan dan penurunan curah 

jantung yang mengakibatkan aliran darah renal dan urine dapat 

berkurang. 

10) Perubahan perilaku, seperti munculnya sikap yang lebih 

antagonis, kecemasan, kebingungan, depresi, tingkat emosi 
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yang meningkat, penurunan kemampuan untuk mengatasi stres, 

serta perubahan pola tidur, dapat disebabkan oleh imobilisasi 

karena individu mengalami perubahan dalam persepsi tentang 

diri sendiri dan peran mereka, yang dapat menyebabkan 

kecemasan (Widuri, 2019). 

Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan istirahat, beberapa 

gangguan umum meliputi insomnia (masalah dengan kualitas atau 

kuantitas tidur), parasomnia (gangguan perilaku saat tidur seperti 

tidur berjalan, dll), hipersomnia (tidur berlebihan), narkolepsi 

(gelombang kantuk yang tidak tertahankan), apnea tidur dan 

mendengkur, serta enuresis (buang air kecil saat tidur) (Kasiati & 

ni wayan dwi rosmalawati, 2016). 
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2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Konsep teori keperawatan yang terkait 

Konsep keperawatan merupakan ide untuk menyusun suatu 

kerangka konseptual atau model keperawatan. Teori keperawatan 

digunakan untuk menyusun suatu model konsep dalam keperawatan 

sehingga model keperawatan itu sendiri yang memungkinkan perawat 

untuk menerapkan cara mereka bekerja dalam batas kewenangan 

sebagai perawat. Salah satu ahli menanggapi terkait model konsep dan 

teori keperawatan dalam Teori Calista Roy (Nursalam, 2020). 

Pada model konseptual adaptasi sister callista roy, ada empat 

elemen penting yang termasuk dalam model adaptasi keperawatan 

adalah manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Berikut ini 

elemen dalam model adaptasi keperawatan Callista roy dalam (Risnah, 

2018) yaitu : 

a. Manusia 

Roy mengemukakan bahwa manusia adalah sebuah sistem 

adaptif. Sebagai sistem adaptif, manusia dapat digambarkan secara 

holistik sebagai satu kesatuan yang memiliki input, kontrol, output, 

dan proses umpan balik. Proses kontrol ini merupakan mekanisme 

koping yang diwujudkan melalui adaptasi. Secara lebih spesifik, 

manusia didefinisikan sebagai sistem adaptif dengan aktivitas 

kognator dan regulator untuk mempertahankan adaptasi dalam 

empat cara: fungsi fisiologi, konsep diri, fungsi peran, dan 
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interdependensi. Dalam model adaptasi keperawatan, manusia 

dijelaskan sebagai sistem yang hidup, terbuka, dan adaptif yang 

dapat mengalami kekuatan dan zat dari perubahan lingkungan. 

Sebagai sistem adaptif, manusia dapat digambarkan dalam istilah 

karakteristik sistem. 

b. Lingkungan 

Lingkungan diartikan sebagai keadaan di dalam dan di luar 

individu. Lingkungan berfungsi sebagai input bagi manusia yang 

merupakan sistem yang bisa beradaptasi, seperti lingkungan yang 

bertindak sebagai stimulus eksternal dan internal. Stimulus tersebut 

terbagi menjadi tiga jenis: fokal, kontekstual, dan residual. Secara 

lebih luas, lingkungan mencakup semua kondisi dan situasi di 

sekitar individu yang memengaruhi perkembangan dan perilaku 

manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok. 

c. Kesehatan 

Menurut Roy, kesehatan didefinisikan sebagai proses dan 

keadaan menjadi manusia secara menyeluruh dan terintegrasi. 

Keutuhan atau integritas manusia mengimplikasikan bahwa 

kesehatan atau keadaan yang tidak terganggu merujuk pada 

kelengkapan atau kesatuan serta pemenuhan potensi manusia yang 

maksimal. Dengan demikian, integritas menunjukkan kesehatan, 

sedangkan keadaan tanpa integritas mengindikasikan kesehatan 

yang kurang. Definisi kesehatan ini mencakup lebih dari sekadar 
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tidak adanya penyakit, melainkan juga menekankan kondisi 

kesejahteraan yang optimal. 

Dalam model adaptasi keperawatan, konsep kesehatan 

terkait erat dengan konsep adaptasi. Adaptasi yang efektif 

memungkinkan penggunaan energi tanpa hambatan dari 

mekanisme koping yang tidak efektif, sehingga manusia bisa 

merespons terhadap stimulus lain. Pembebasan energi ini dapat 

meningkatkan proses penyembuhan dan meningkatkan kesehatan. 

Oleh karena itu, pembebasan energi ini menjadi penghubung antara 

konsep adaptasi dan kesehatan. 

d. Keperawatan 

Roy menggambarkan keperawatan sebagai disiplin ilmu 

dan praktek. Sebagai ilmu, keperawatan mengobservasi, 

mengklasifikasikan dan menghubungkan proses yang secara positif 

berpengaruh pada status kesehatan. Sebagai disiplin, praktek, 

keperawatan menggunakan pendekatan pengetahuan untuk 

menyediakan pelayanan pada orang-orang. Lebih spesifik dia 

mendefinisi- kan keperawatan sebagai ilmu da praktek dari 

peningkatan adaptasi untuk meningkatkan kesehatan sebagai tujuan 

untuk mempengaruhi kesehatan secara positif. Keperawatan 

meningkatkan adaptasi individu dan kelompok dalam situasi yang 

berkaitan dengan kesehatan, Jadi model adaptasi keperawatan 

menggambarkan lebih spesifik perkembangan ilmu keperawatan 
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dan praktek keperawatan yang berdasarkan ilmu keperawatan 

tersebut. 

Tujuan keperawatan menurut Roy adalah untuk 

meningkatkan respon adaptasi dalam hubungannya dengan empat 

model adaptif. Respon adaptif memiliki pengaruh yang positif 

terhadap Kesehatan (Asmadi, 2018). Dalam proses penyesuaian 

diri individu harus meningkatkan energi agar mampu 

melaksanakan tujuan untuk kelangsungan kehidupan, 

perkembangan, reproduksi dan keunggulan sehingga proses ini 

memiliki tujuan untuk meningkatkan respon adaptif. 

Asumsi dasar model adaptasi Calista Roy menurut 

(Paipilaya et al., 2022) sebagai berikut : 

1) Setiap individu memiliki integrasi keseluruhan dari komponen 

bio, psiko dan social yang berinteraksi secara konstan dengan 

lingkungan sekitarnya. 

2) Dalam menjaga keseimbangan integritas, seseorang harus 

melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi melalui 

kemampuan yang dimiliki. 

3) Setiap individu pasti akan bekerja keras dalam 

mempertahankan integritas fisiologi, konsep diri, fungsi peran 

dan interdependen mode. 
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4) Individu memiliki zona adaptasi yang berhubungan dengan 

kemampuan responsi individu terhadap rangsangan, 

kemampuan setiap individu dalam beradaptasi berbeda. 

5) Kemampuan individu dalam menjaga kesehatannya tergantung 

dari energi dan kemampuan yang dimiliki untuk beradaptasi 

kearah yang positif terhadap sehat, stimulus dan sakit. 

e. Hubungan teori roy dengan studi kasus 

Roy beranggapan bahwa setiap individu memiliki 

kemampuan untuk menjaga kesehatannya bergantung pada energi 

serta kemampuan yang dimiliki untuk beradaptasi kearah yang 

positif, Sister Calista roy menjelaskan bahwa setiap manusia 

memiliki system adaptasi terhadap berbagai stressor atau stimulus 

yang dihadapinya (Romana et al., 2023). 

Menurut (Hasanah et al., 2020) bila ginjal mengalami 

kerusakan, semakin banyak ATP yang digunakan untuk 

pembentukan energi, maka semakin banyak sisa metabolisme, 

klirens keratin akan menurun dan konsentrasi kreatinin meningkat. 

Asidosis metabolic sering terjadi karena ketidakmampuan ginjal 

mengekresikan muatan asam yang berlebihan. Penurunan sekresi 

asam terutama akibat penurunan tubulus ginjal untuk 

mengekresikan ammonia dan mengabsorbsi natrium bikarbonat. 

Penurunan sekresi fosfat dan asam organik lain juga terjadi. 

Penimbunan asam laktat dapat menghambat enzim-enzim kunci 
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pada jalur-jalur penghasil energy dan habisnya cadangan energi, 

hal itu dapat menyebabkan terjadinya keletihan. 

2.2.2 Pengkajian keperawatan 

Menurut (Malisa et al., 2023) untuk pasien CKD hal yang perlu 

dikai adalah tanda-tanda vital dan masukan dan haluaran cairan. 

Pemantauan keluaran urin setiap hari untuk menentukan terapi dan 

volume cairan harian penggantian. Periksa urin dan lihat warna, berat 

enis, glukosa, protein, darah, dan endapan lihat penampilan umum 

pasien, termasuk kulit warna, busung, distensi vena jugularis, dan 

adanya memar. 

Jika klien mendapatkan terapi dialisis, amati akses vaskuler 

terhadap inflamasi dan eksudat. Evaluasi status mental pasien dan 

tingkat kesadaran. Periksa mukosa mulut terhadap kekeringan dan 

peradangan. Auskultasi paru-paru biasanya ditemukan ronkhi, atau 

suara napas berkurang. Pantau bunyi jantung kemungkinan ditemukan 

suara s3, murmur, tau gesekan perikardial. Kaji pembacaan EKG akan 

adanya disritmia. Tinjau nilai laboraorium dan hasil uji diagnostik. 

Semua data sangat penting untuk menetukan rencana perawatan 

(Malisa et al., 2023). 

2.2.3 Diagnosis keperawatan 

Diagnosis Keperawatan yang mungkin muncul menurut (TIM Pokja 

SDKI DPP PPNI, 2017), pada masalah pemenuhan kebutuhan aktivitas 

dan istirahat adalah :  
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a.  Disorganisasi perilaku bayi 

1. Definisi 

Disentegrasi respon fisiologis dan neurobehaviour bayi 

terhadap lingkungan. 

2. Penyebab 

a) Keterbatasan lingkungan fisik 

b) Ketidaktepatan sensori 

c) Kelebihan stimulasi sensorik 

d) Imaturitas sistem sensoris 

e) Prematuritas 

f) Prosedur invasi 

g) Malnutrisi 

h) Gangguan motorik 

i) Kelainan kongenital 

j) Kelainan genetik 

k) Terpapar teratogenik 

3. Gejala dan tanda mayor 

Subjektif 

(tidak tersedia) 

Objektif 

a) Hiperekstensi ekstemitas 

b) Jari-jari meregang atau tangan menggenggam 

c) Respon abnormal terhadap stimulus sensorik 

https://snars.web.id/sdki/wiki/disorganisasi-perilaku-bayi-disentegrasi-respon-fisiologis-dan-neurobehaviour-bayi-terhadap-lingkungan/
https://snars.web.id/sdki/wiki/disorganisasi-perilaku-bayi-disentegrasi-respon-fisiologis-dan-neurobehaviour-bayi-terhadap-lingkungan/
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d) Gerakan tidak terkoordinasi 

4. Gejala dan tanda minor 

Subjektif 

(tidak tersedia) 

Objektif 

a) Menangis 

b) Tidak mampu menghambat respon terkejut 

c) Iritabilitas 

d) Gangguan refleks 

e) Tonus motorik berubah 

f) Tangan di wajah 

g) Gelisah 

h) Tremor 

i) Tersentak 

j) Aritmia 

k) Bradikardia atau takikardia 

l) Saturasi menurun 

m) Tidak mau menyusu 

n) Warna kulit berubah 

5. Kondisi klinis terkait 

a) Hospitalisasi 

b) Prosedur invasif 

c) Prematuritas 

https://snars.web.id/sdki/wiki/takikardia/


29 

 

d) Gangguan Neurologis 

e) Gangguan pernapasan 

f) Gangguan kardiovaskuler 

b. Gangguan mobilitas fisik 

1. Definisi : 

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih 

ekstremitas secara mandiri 

2. Penyebab  

a) Kerusakan integritas struktur tulang 

b) Perubahan metabolisme 

c) Ketidakbugaran fisik 

d) Penurunan kendali otot 

e) Penurunan massa otot 

f) Penurunan kekuatan otot 

g) Keterlambatan perkembangan 

h) Kekakuan sendi 

i) Kontraktur 

j) Malnutrisi 

k) Gangguan muskuloskeletal 

l) Gangguan neuromuskular 

m) Indeks masa tubuh diatas persentil ke-75 sesuai usia 

n) Efek agen farmakologis 

o) Program pembatasan gerak 

p) Nyeri 

https://snars.web.id/sdki/wiki/gangguan-mobilitas-fisik-keterbatasan-dalam-gerakan-fisik-dari-satu-atau-lebih-ekstremitas-secara-mandiri/
https://snars.web.id/sdki/wiki/gangguan-mobilitas-fisik-keterbatasan-dalam-gerakan-fisik-dari-satu-atau-lebih-ekstremitas-secara-mandiri/
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q) Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik 

r) Kecemasan 

s) Gangguan kognitif 

t) Keengganan melakukan pergerakan 

u) Gangguan sensoripersepsi 

3. Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas 

Objektif 

a) Kekuatan otot menurun 

b) Rentang gerak (ROM) menurun 

4. Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

a) Nyeri saat bergerak 

b) Enggan melakukan pergerakan 

c) Merasa cemas saat bergerak 

Objektif 

a) Sendi kaku 

b) Gerakan tidak terkoordinasi 

c) Gerakan terbatas 

d) Fisik lemah 

5. Kondisi Klinis Terkait 

a) Stroke 
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b) Cedera medula spinalis 

c) Trauma 

d) Fraktur 

e) Osteoarthirtis 

f) Ostemalasia 

g) Keganasan 

c. Gangguan pola tidur 

1. Definisi : 

Gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor 

eksternal 

2. Penyebab : 

a) Hambatan lingkungan (mis. kelembapan lingkungan sekitar, 

suhu lingkungan, pencahayaan, kebisingan, bau tidak sedap, 

jadwal pemantauan/pemeriksaan/tindakan) 

b) Kurang kontrol tidur 

c) Kurang privasi 

d) Restraint fisik 

e) Ketiadaan teman tidur 

f) Tidak familiar dengan peralatan tidur 

3. Gejala dan Tanda Mayor : 

Subjektif                                                 

a) Mengeluh sulit tidur                        

b) Mengeluh sering terjaga 

c) Mengeluh tidak puas tidur 

https://snars.web.id/sdki/wiki/gangguan-pola-tidur-gangguan-kualitas-dan-kuantitas-waktu-tidur-akibat-faktor-eksternal/
https://snars.web.id/sdki/wiki/gangguan-pola-tidur-gangguan-kualitas-dan-kuantitas-waktu-tidur-akibat-faktor-eksternal/
https://snars.web.id/sdki/wiki/hambatan-lingkungan-penyebab-gangguan-pola-tidur/
https://snars.web.id/sdki/wiki/kurang-kontrol-tidur-adalah-penyebab-gangguan-pola-tidur/
https://snars.web.id/sdki/wiki/kurang-privasi-adalah-penyebab-gangguan-pola-tidur/
https://snars.web.id/sdki/wiki/restraint-fisik-adalah-penyebab-gangguan-pola-tidur/
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d) Mengeluh pola tidur berubah 

e) Mengeluh istirahat tidak cukup 

Objektif 

(tidak tersedia) 

4. Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif                                                  

a) Mengeluh kemampuan beraktivitas menurun 

Objektif 

(tidak tersedia) 

5. Kondisi Klinis Terkait 

a) Nyeri/kolik 

b) Hypertirodisme 

c) Kecemasan 

d) Penyakit paru obstruktif kronis 

e) Kehamilan 

f) Periode pasca partum 

g) kondisi pasca operasi 

d. Intoleransi aktivitas  

1. Definisi :  

Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari hari 

2. Penyebab 

a) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen 

b) Tirah baring 

c) Kelemahan 

https://snars.web.id/sdki/wiki/intoleransi-aktivitas-ketidakcukupan-energi-untuk-melakukan-aktivitas-sehari-hari/
https://snars.web.id/sdki/wiki/d-0056-intoleransi-aktivitas-disebabkan-ketidakseimbangan-antara-suplai-dan-kebutuhan-oksigen/
https://snars.web.id/sdki/wiki/intoleransi-aktivitas-yang-di-sebabkan-tirah-baring/
https://snars.web.id/sdki/wiki/intoleransi-aktivitas-yang-disebabkan-oleh-kelemahan/
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d) Imobilitas 

e) Gaya hidup monoton 

3. Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

a) Mengeluh lelah 

Objektif 

a) frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi sehat 

4.  Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

a) Dispnea saat/setelah aktivitas 

b) Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas 

c) Merasa lemah 

Objektif 

a) Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat 

b) Gambaran EKG menunjukan aritmia saat/setelah aktivitas 

c) Gambaran EKG menunjukan iskemia 

d) Sianosis 

5. Kondisi Klinis Terkait 

a) Anemia 

b) Gagal jantung kongesif 

c) Penyakit jantung koroner 

d) Penyakit katup jantung 

e) Aritmia 

https://snars.web.id/sdki/wiki/intoleransi-aktivitas-yang-disebabkan-oleh-imobilitas/
https://snars.web.id/sdki/wiki/intoleransi-aktivitas-yang-disebabkan-oleh-gaya-hidup-monoton/
https://snars.web.id/sdki/wiki/apa-itu-dispnea/
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f) Penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) 

g) Gangguan metabolik 

h) Gangguan muskuloskeletal 

e. keletihan  

1. Definisi : 

Penurunan kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak pulih 

dengan istirahat. 

2. Penyebab 

a) Gangguan tidur 

b)  Gaya hidup monoton 

c) Kondisi fisiologis (mis. penyakit kronis, penyakit terminal, 

anemia. malnutrisi, kehamilan) ‘ 

d) Program perawatan/pengobatan jangka panjang 

e) Peristiwa hidup negatif 

f) Stres—berlebihan 

g) Depresi 

3. Gejala dan Tanda mayor 

Subjektif 

a) Merasa energi tidak putih walaupun telah tidur 

b) Merasa kurang tidur 

c) Mengeluh lelah 

Objektif 

a) Tidak mampu mempertahankan aktivitas rutin 

https://snars.web.id/sdki/wiki/keletihan-penurunan-kapasitas-kerja-fisik-dan-mental-yang-tidak-pulih-dengan-istirahat/
https://snars.web.id/sdki/wiki/keletihan-penurunan-kapasitas-kerja-fisik-dan-mental-yang-tidak-pulih-dengan-istirahat/
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b) Tampak lesu 

4. Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

a) Merasa bersalah akibat tidak mampu menjalankan tanggung 

jawab 

b) libido menurun 

Objektif 

a) Kebutuhan istirahat meningkat 

5. Kondisi Klinis Terkait 

a) Anemia 

b) Kanker 

c) Hipotiroidisme/Hipertirodisme 

d) AIDS 

e) Depresi 

f) Menopause 

f. kesiapan peningkatan tidur 

1. Definisi  

Pola penurunan kesadaran alamiah dan periodik yang 

memungkinkan istirahat adekuat, memperthankan gaya hidup 

yang diinginkan dan dapat ditingkatkan. 

2. Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

a) Mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan tidur 

https://snars.web.id/sdki/wiki/kesiapan-peningkatan-tidur-pola-penurunan-kesadaran-alamiah-dan-periodik-yang-memungkinkan-istirahat-adekuat-memperthankan-gaya-hidup-yang-diinginkan-dan-dapat-ditingkatkan/
https://snars.web.id/sdki/wiki/kesiapan-peningkatan-tidur-pola-penurunan-kesadaran-alamiah-dan-periodik-yang-memungkinkan-istirahat-adekuat-memperthankan-gaya-hidup-yang-diinginkan-dan-dapat-ditingkatkan/
https://snars.web.id/sdki/wiki/kesiapan-peningkatan-tidur-pola-penurunan-kesadaran-alamiah-dan-periodik-yang-memungkinkan-istirahat-adekuat-memperthankan-gaya-hidup-yang-diinginkan-dan-dapat-ditingkatkan/
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b) Mengekspresikan perasaan cukup istirahat setelah tidur 

 Objektif 

a) Jumlah waktu tidur sesuai dengan pertumbuhan 

perkembangan 

3. Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif 

a) Tidak menggunakan obat tidur 

Objektif 

a) Menerapkan rutinitas tidur yang meningkatkan kebiasaan 

tidur 

4. Kondisi Klinis Terkait 

a) Pemulihan pasca operasi 

b) Nyeri kronis 

c) Kehamilan (periode prenatal/postnatal) 

d) Sleep apnea 

g. Risiko disorganisasi perilaku bayi 

1. Definisi : 

Berisiko mengalami disintegrasi respon fisiologis dan 

neurobehaviour bayi terhadap lingkungan. 

2. faktor Risiko 

a) Kelebihan stimulasi sensorik 

b) Prematuritas 

c) Prosedur invasif 

https://snars.web.id/sdki/wiki/risiko-disorganisasi-perilaku-bayi-berisiko-mengalami-disintegrasi-respon-fisiologis-dan-neurobehaviour-bayi-terhadap-lingkungan/
https://snars.web.id/sdki/wiki/risiko-disorganisasi-perilaku-bayi-berisiko-mengalami-disintegrasi-respon-fisiologis-dan-neurobehaviour-bayi-terhadap-lingkungan/
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d) Gangguan motorik 

e) Kelainan kongenitial 

f) Kelainan genetik 

3. Kondisi Klinis Terkait 

a) Hospitalisasi 

b) Prosedur invasif 

c) Prematuritas 

d) Gangguan neurologis 

e) Gangguan kongenital 

f) Kelainan kardiovaskuler  

h. Risiko intoleransi aktivitas 

1. Definisi : 

Beresiko mengalami ketidakcukupan energi untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari 

2. Faktor Risiko 

a) Gangguan srkulasi 

b) Ketidakbugaran status fisik 

c) Riwayat intoleransi aktivitas sebelumnya 

d) Tidak berpengalaman dengan suatu aktivitas 

e) Gangguan pernapasan 

3. Kondisi Klinis Terkait 

a) Anemia 

b) Gagal jantung kongestif 

https://snars.web.id/sdki/wiki/risiko-intoleransi-aktivitas-beresiko-mengalami-ketidakcukupan-energi-untuk-melakukan-aktivitas-sehari-hari/
https://snars.web.id/sdki/wiki/risiko-intoleransi-aktivitas-beresiko-mengalami-ketidakcukupan-energi-untuk-melakukan-aktivitas-sehari-hari/
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c) Penyakit katup jantung 

d) Aritmia 

e) Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) 

f) Gangguan metabolik 

g) Gangguan muskulosketal 

2.2.4 Intervensi Keperawatan 

Setelah merumuskan diagnosis keperawatan maka perlu dibuat 

perencanaan intervensi keperawatan dan aktifitas keperawatan. Tujuan 

dari perencanaan yaitu utnuk mengurangi, mencegah, bahkan 

menghilangkan masalah keperawatan yang dialami klien. Pada bagian 

intervensi/perencanaan perawat memutuskan strategi dan intervensi 

keperawatan yang akan dilakukan dilihat dar etiologi atau factor 

pendukung pengangkatan diagnosis keperawatan (Rohayati, 2019). 

 

2.2.5 Implementasi keperawatan 

Implementasi keperawatan adalah tahap dimana perawat 

menjalankan rencana yang telah disusun sebelumnya. Sesuai dengan 

terminologi SIKI, implementasi terdiri dari dua bagian: pelaksanaan 

dan pendokumentasian tindakan khusus yang dilakukan untuk 

pelaksanaan intervensi keperawatan. 

Implementasi membutuhkan kreativitas dan fleksibilitas. 

Sebelum implementasi, penting untuk memahami rasional dari rencana 

implementasi tersebut. Implementasi terdiri dari tiga tahap. Tahap 
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pertama adalah persiapan, termasuk pemahaman terhadap validitas 

rencana dan kesiapan pasien atau keluarga. Tahap kedua fokus pada 

pelaksanaan tindakan keperawatan berdasarkan tujuan yang telah 

ditetapkan. Tahap ketiga melibatkan komunikasi perawat dengan 

pasien setelah tindakan keperawatan dilakukan. (Siska, 2021). 

2.2.6 Evaluasi keperawatan 

Evaluasi merupakan sebuah aktivitas yang telah direncanakan, 

dilakukan secara berkelanjutan serta terarah saat klien dan tenaga 

Kesehatan menilai kemajuan klien atau hasil keefektifan rencana 

asuhan keperawatan dengan Tindakan ntelektual dalam melengkapi 

proses keperawatan yang mengindikasikan adanya keberhasilan dalam 

diagnosis, rencana dan implementasi keperawatan. Pada tahap evaluasi 

perawat memonitor apa saja yang terjadi selama pengkajian, analisis, 

intervensi dan implementasi intervensi keperawatan(Agustanti et al., 

2023). 

Evaluasi menurut (Agustanti et al., 2023) disusun dengan 

menggunakan SOAP secara operasional, yaitu : 

a. S (subektif) merupakan hal-hal yang dikemukakan oleh keluarga 

ataupun klien secara onjektif setelah intervensi dilakukan. 

b. O (Objektif) merupakan hal-hal yang didapatkan oleh perawat 

secara objektif setelah intervensi dilakukan. 

c. A (Assesment) merupakan analisis dari hasil yang telah dicapai 

disesuaikan dengan tujuan yang berkaitan dengan diagnosis. 
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d. P (Planning) merupakan rencana yang akan dating setelah melihan 

respon dari keluarga ataupun klien pada tahapan evaluasi.  

2.2.7 Penyimpangan KDM 
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2.3 Evidence Based Practice in Nursing 

Masalah keperawatan yang paling sering muncul pada pasien dengan 

diagnosis medis CKD (Chronic Kidney Disease) atau penyakit gagal ginjal 

kronik adalah keletihan. Salah satu penatalaksanaan pasien CKD adalah terapi 

hemodialisis. Hemodialisis biasanya dilakukan sselama 4 hingga 5 jam. Pasien 

yang menjalani hemodialisis menimbulkan tekanan fisik dan keletihan atau 

kelelahan (fantigue) pada pasien. Gejala yang muncul pada pasien CKD antara 

lain keletihan, keringat dingin dan sakit kepala akibat tekanan darah yang 

menurun. Penyebab lain yang menyebabkan keletihan adalah status nutrisi 

yang buruk. Prevelensi keluhan utama pasien yang menjalani hemodialisis 

yaitu keletihan yakni mencapai 60% sampai 97% (Jafar, 2019).  

Penanganan keletihan pada pasien CKD dengan tindakan farmakologi 

dan non farmakologi. Salah satu tindakan non farmakologi yang dapat 

diberikan pasien CKD atau gagal ginjal kronik dengan masalah keperawatan 

keletihan yaitu intervensi Terapi Slow Deep Breathing. 

2.3.1 Definisi 

Slow Deep Breathing adalah relaksasi yang disadari untuk 

mengatur pernapasan secara dalam dan lambat. Terapi Relaksasi Napas 

Dalam adalah pernapasan abdomen dengan frekuensi lambat atau 

perlahan, berirama, dan nyaman yang dilakukan dengan memejamkan 

mata. Secara fisiologis, teknik relaksasi nafas dalam lambat akan 

menstimulasi sistem saraf parasimpatik sehingga meningkatkan 

produksi endorpin, menurunkan heart rate, meningkatkan ekspansi 



42 

 

paru sehingga dapat berkembang maksimal, dan otot-otot menjadi 

rileks (Pertiwi & Prihati, 2020). 

Menurut (Nuraini et al., 2016) Slow deep breathing merupakan 

salah satu penatalaksanaan nonfarmakologi yaitu teknik relaksasi 

pernafasan dengan menarik nafas secara dalam dan di keluarkan 

melalui mulut secara lambat. Sedangkan menurut (Putra et al., 2021) 

Slow deep breathing, atau napas dalam dan lambat, adalah strategi 

holistik self-care yang membantu mengatasi berbagai keluhan, 

termasuk keletihan. Secara fisiologis, teknik ini merangsang sistem 

saraf parasimpatik, yang meningkatkan produksi endorfin, 

menurunkan dheart rate, dan meningkatkan ekspansi paru untuk 

mencapai kapasitas maksimal, sehingga otot-otot menjadi lebih rileks. 

(Putra et al., 2021).  

Teknik relaksasi napas dalam dan lambat memberikan tubuh 

pasokan oksigen yang adekuat dan memadai. Oksigen memiliki peran 

krusial dalam sistem pernapasan dan sirkulasi tubuh. Saat kita 

melakukan teknik ini, oksigen mengalir ke pembuluh darah dan 

seluruh jaringan tubuh, menghilangkan racun dan sisa metabolisme 

yang tidak terpakai, meningkatkan metabolisme, dan menghasilkan 

energi. Ini akan meningkatkan jumlah oksigen yang tersedia untuk 

seluruh jaringan tubuh, membantu tubuh memproduksi energi dan 

mengurangi tingkat keletihan/fatigue. (Pertiwi & Prihati, 2020). 
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2.3.2 Tujuan 

Tujuan dari  teknik  relaksasi slow  deep  breathing adalah 

untuk  meningkatkan  ventilasi  alveoli, memelihara   pertukaran   gas, 

mencegah   atelektasi   paru,   meningkatkan   efisiensi   batuk 

mengurangi stress baik stress fisik maupun emosional yaitu 

menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan   kecemasan dan 

menurunkan keletihan. Tujuan slow deep breathing yaitu untuk 

mengurangai nyeri, Menurunkan tekanan darah, Mengurangi 

ketengangan otot (Pawestri et al., 2023). 

2.3.3 Indikasi 

Menurut (Ardhiansyah, 2016), adapun indikasi tindakan slow 

deep breathing antara lain : 

a. Klien yang memiliki kesadaran penuh (komposmentis) dan 

mengalami fatigue dan abnormalitas pernapasan 

b. Klien yang mengalami penumpukan sekret berlebih namun tidak 

mampu batuk dengan efektif. 

c. Klien tirah baring lama dan memakai bantuan ventilasi 

d. Mobilisasi sekret yang terhambat pada pasien dengan atelectasis 

akibat sekret, pasien yang menderita abses paru, pasien dengan 

pneumoni, pasien sebelum dan setelah operasi yang mengalami 

kecemasan, pasien neurologis dengan kelemahan umum, serta 

gangguan menelan atau batuk. 
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2.3.4 Kontraindikasi 

Dalam (Ardhiansyah, 2016) menjelaskan kontraindikasi 

pemberia teknik relaksasi slow deep breathing adalah : 

a. Tension pneumothoraks 

b. Hemoptisis 

c. Gangguan sistem kardiovaskuler seperti infark miokard akut, 

aritmia. 

d. Pasien kesadaran menurun dan tidak kooperatif mengikuti latihan 

2.3.5 Prosedur Penatalaksanaan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Slow Deep Breathing 

menurut (Fratama, 2022) yaitu:   

a. Menjelaskan kepada pasien serta keluarga mengenai tujuan dan 

cara melakukan tindakan atau prosedur tindakan serta menanyakan 

persetujuan pasien dan keluarga untuk diberikan tindakan  

b. Jaga privasi pasien  

c. Mencuci tangan (hand hygiene) 

d. Atur posisi pasien dengan posisi duduk atau berbaring 

e. Meletakkan kedua tangan di atas abdomen (perut) 

f. Anjurkan bernapas secara perlahan dan dalam melalui hidung, 

kemudian menarik napas selama 3 detik. Pasien diminta untuk 

merasakan pengembangan abdomen saat inspirasi 

g. Tahan napas selama kurang lebih  3 detik 
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h. Anjurkan pasien mengerutkan bibir , kemudian menghembuskan 

lewat mulut secara perlahan selama 6 detik  

i. Lakukan langkah 1-5 selama 10 -15 menit 

2.3.6 Kriteria evaluasi 

a. Mengeluh lelah menurun 

b. Pola napas normal 

2.3.7 Artikel utama dan pendukung 

Tabel 3 Artikel utama dan pendukung 

No Artikel Penulis Tahun Judul Sumber 

1 Utama Ria Astarina 

Pertiwi1 Dyah 

dan  Restuning 

Prihati 

2020 Penerapan Slow 

Deep Breathing 

untuk Menurunkan 

Keletihan pada 

Pasien Gagal Ginjal 

Kronik 

Jurnal 

Manajemen 

Asuhan 

Keperawatan 

Vol.4, No.1, 

Sinta 4 

2 Pendukung Ferry Fadli 

Fratama 

2022 Pemanfaatan Terapi 

Slow Deep Breathing 

(SDB) Terhadap 

Tekanan Darah Pada 

Pasien Hipertensi: 

Studi Literatur 

Jurnal Skala 

Kesehatan 

Politeknik 

Kesehatan 

Banjarmasin 

Vol.13, No.2,  

3 Pendukung  Ambar Kurnia 

Ramadhani, Nia 

Risa Dewi, dan 

Anik Inayati 

2023 Penerapan Slow 

Deep Breathing 

Terhadap Keletihan 

pada Pasien dengan 

Gagal Ginjal Kronik 

yang Menjalani 

Hemodialisa 

Jurnal 

Cendekia 

Muda Vol.3, 

No.1.   

4 Pendukung Elis Gresita, 

Ridlwan 

Kamauddin, 

Iwan Purnawan, 

dan Eva Rahayu 

2022 Implementation of 

Deep Breathing 

Exercise Therapy to 

Reduce Fantigue 

Levels With GGK at 

Banyumas Hospital: 

Case Study  

International 

Journal of 

Biomedical 

Nursing 

Riview,Vol 1, 

No.2. DOAJ   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Rancanagan Studi Kasus 

Studi kasus (Case Studies) merupakan studi yang dilakukan oleh 

peneliti dengan mengadakan telaah secara mendalam pada kasus tertentu baik 

itu bersifat perorangan maupun perkelompok. Pada dasarnya penelitian jenis 

studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

menemukan pola hubungan yang sifatnya timbal balik (interaksi), 

mendeskripsikan atau memperoleh gambaran realitas yang lengkap, 

mendapatkan pemahaman sebuah kasus dan menemukan teori (Hidayat, 

2021).   

Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis metode yaitu “Studi 

Kasus” dimana dalam penyajiannya dilakukan secara mendalam untuk melihat 

keadaan atau kondisi pasien secara menyeluruh dan tersistematis. Penelitian 

ini dilakukan secara sistematis mulai dari observasi, wawancara, analisis data, 

perumusan diagnosis atau masalah keperawatan, menyusun intervensi dan 

mengimplementasikan intervensi yang telah disusun berdasarkan hasil 

penelusuran intervensi keperawatan yang tepat untuk masalah keperawatan 

yang ditemukan kemudian melakukan evaluasi.  

Berdasarkan hasil analisis Intervensi yang diberikan berdasarkan 

EBPN (Eviden Based Practice in Nursing) adalah Slow Deep Breathing pada 
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pasien dengan diagnosis keperawatan keletihan dengan diagnosis medis CKD 

(Chronic Kidney Disease) atau penyakit gagal ginjal kronik.  

3.2 Subjek Studi Kasus  

Dalam penelitian kasus ini, penggunaan subjektif bersifat individual, 

difokuskan pada pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria tersebut antara lain: 

a. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi merupakan kriteria dimana individu memnuhi persyaratan 

untuk terlibat dalam penelitian (Irfannuddin, 2015) 

Adapun kriteria inklusi pada karya tulis ilmiah ini yaitu: 

1. Pasien yang bersedia menjadt subjek penelitian studi kasus 

2. Pasien yang mengalami masalah keperawatan keletihan  

b. Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi adalah kriteria dari subjektif penelitian yang seharusnya 

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

Adapun kriteria eksklusi pada karya tulis ilmiah ini yaitu: 

1. Pasien yang tidak kooperatif 

2. Pasien yang pulang sebelum diberikan intervensi selama 3 hari 

3.3 Fokus Studi Kasus 

Adapun fokus studi kasus dalam penelitian ini adalah melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami keletihan dengan 

memberikan intervensi Slow Deep Breathing. 
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3.4 Instrumen Studi Kasus    

Beberapa pendapat terkait instrumen penelitian dalam (Kurniawan, 

2021) yakni Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa instrumen 

penelitian merupakan alat yang digunakan untuk melihat dan mengukur suatu 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Menurut  Editage Insight (2020) 

menyebutkan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti 

untuk memperoleh, mengukur, dan menganalisis data dari subjek atau sampel 

mengenai topik atau masalah yang diteliti. Pendapat lain dari DiscoverPhDs 

(2020) menyebutkan bahwa instrumen penelitian merupakan alat apa pun 

yang mungkin digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh 

data, mengukur data, dan menganalisis data yang relevan dengan subjek atau 

masalah penelitian (Kurniawan, 2021).  

Instrumen yang digunakan pada studi kasus ini ialah format proses 

asuhan keperawatan, SOP intervensi  

3.5 Prosedur Pengambilan Data  

a. Tahap Persiapan  

a) Peneliti mencari pasien dan mengajukkan judul terkait studi kasus 

yang akan diteliti kemudian peneliti mencari intervensi berbasis 

Evidence  Based Practice in Nursing (EBPN) untuk mengatasi 

masalah pada pasien. Kemudian hasil penelusuran intervensi di 

konsultasikan dengan dosen pembimbing 
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b) Peneliti sebelum memberikan intervensi terlebih dahulu melakukan 

koordinasi dengan  perawat dan kepala ruangan untuk melakukan 

penelitian di ruangan Lontara 1 RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo 

c) Peneliti sebelum melakukan pengkajian dan pemberian intervensi 

terlebih dahulu menjelaskan kepada pasien dan keluarga terkait 

penelitian yang akan dilakukan  

d) Peneliti menyiapkan segala bentuk perlengkapan yang digunakan 

pada pemberian intervensi Slow Deep Breathing 

b. Pengumpulan data  

Adapun pengumpulan data diperoleh berdasarkan dari hasil observasi, 

pengamatan dan hasil wawancara  

c. Penyusunan laporan  

Penyusunan laporan ditulis berdasarkan pedoman karya tulis ilmiah UIN 

Alauddin Makassar  

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus  

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Makassar, dimulai pada tanggal 11 September dan berakhir 

pada tanggal 13 September 2023. 

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data  

Analisis data atau pengelolahan data merupakan proses yang dilakukan 

peneliti setelah data terkumpul dari sumber data , tujuannya agar data menjadi 

bermakna, dapat diinterpretasikan, dan dapat memberikan informasi. Kegiatan 

dalam analisis data yaitu mengelompokkan, mensistematiskan, menafsirkan, 
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dan menvalidasi data sehingga suatu fenomena memiliki nilai akademik, 

ilmiah dan sosial (Suharyat, 2022).  

Analisis dan penyajian data dalam studi kasus ini disajikan secara 

terstruktur dan tekstual berdasarkan fakta-fakta kemudian disajikan dalam 

bentuk teks dan sifatnya naratif. Analisis data dilakukan mulai dari awal 

pengumpulan data hingga semua data terkumpul. Analisis data dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dengan malakukan pengakajian berupa 

observasi dan wawancara, membandingkan teori yang ada dan dituangkan 

melalui opini kedalam pembahasan. Setelah data terkumpul, langkah 

selanjutnya adalah menyusun narasi dari jawaban responden yang telah 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data ini kemudian 

akan diinterpretasikan oleh peneliti untuk merumuskan intervensi terkait 

masalah keperawatan yang teridentifikasi. Tahap berikutnya adalah penyajian 

data, di mana data disampaikan dalam bentuk uraian naratif dan diberikan 

interpretasi hasilnya.  

3.8 Etika Studi Kasus  

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

menekankan ada beberapa etika keperawatan yaitu:  

a. Otonom  

Hak responden untuk memilih apakah disertakan atau tidak dalam proyek 

penelitian dengan memberikan persetujuan atau tidak memberikan 

persetujuan dalam informed consent. Persetujuan ini diberikan setelah 

menjelaskan prosedur dan tujuan penelitian. 
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b. Beneficence (Manfaat) 

Peneliti selalu berupaya agar segala tindakan keperawatan yang diberikan 

kepada pasien mengandung kebaikan atau manfaat. 

c. Nonmaleficence  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hendaknya tidak mengandung 

unsur bahaya atau merugikan pasien apalagi sampai mengancam jiwa. 

Penelitian yang dilakukan hendaknya baik untuk pengembangan profesi 

keperawatan.  

d. Confidentiality  

Peneliti wajib merahasiakan data-data yang sudah dikumpulkan. Seperti 

nama pasien dan idenititas pasien 
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BAB IV 

HASIL 

 

 

5.1 Asuhan Keperawatan 

 
4.1.1 Pengkajian Keperawatan 

 

Nama Mahasiswa            : Khaedirnur                              

NIM                           : 70900122036 

 

 

REKAMAN ASUHAN KEPERAWATAN PENGKAJIAN AWAL  

A. IDENTITAS 

Nama             : Tn. A 

Umur            : 61 Tahun 

Pendidikan   : SLTA 

Pekerjaan      : Pedagang 

Suku              : 

Agama           : Islam 

Status perkawinan : Menikah 

Alamat          : Sorong, Papua barat 

Sumber Informasi : Keluarga pasien dan pasien 

Ruang Rawat          : Lontara 1 

No. Rekam Medik  : 01023135 

Tgl Masuk      : 10- 09-2023 

Tgl/Jam Pengambilan Data : 11-

09-2023 

Diagnosa Masuk : CKD 

Cara masuk : ( )Berjalan  ( ) 

Kursi Roda  ( ) Brankar 

Kiriman dari Poliklinik :  

Pindahan Dari :  IGD 

Perawat/Tim Yang Bertanggung 

Jawab : perawat tim A Lontara 1 

B. RIWAYAT KESEHATAN 

Keluahan 

Utama 

Pasien mengatakan mudah lelah 



53 

 

Keluhan saat 

ini 

  

: Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya, pasien 

mengatakan rutin HD 2x seminggu pada hari senin dan kamis, hari 

kamis terakhir pasien mengatakan tidak melakukan HD karena 

latihan menggunakan CAPD, pasien juga mengatakan terkadang 

mengalami sesak, pasien mengatakan sebelumnya mengalami sesak 

sehingga harus dirawat, saat ini pasien mengatakan sudah tidak 

mengalami sesak dan tampak pasien duduk dengan sandaran 60°. 

( ) Tidak pernah opname    () Pernah Opname dengan sakit : CKD Di RS :  RS 

Wahidin 

BB Sebelum Sakit : 59 Kg        Pernah Operasi  : (  ) Tidak      ( ) Pasca Operasi 

Hari Ke : terpasang CAPD sejak 25/7/2023 

C. KEADAAN UMUM 

Kesadaran :   (  ) CM       (  ) Somnolen       ( )  Apatis      (  ) Soporos Koma        (  

) Koma 

Pasien Mengerti Tentang Penyakitnya :    ( ) Tidak       (   ) Ya        Pasca Operaasi  

: Terpasang CAPD dan DLC 

TD : 145/101 mmHg      

Nadi  : 91 X/menit  

Pernafasan : 24 X/menit 

D. KEBUTUHAN DASAR 

NYERI 

- Suhu  :  36,5
0 
C    (  ) Gelisah    (  ) Nyeri     (   ) Skala Nyari  :  

- Lain-lain : pasien mengatakan tidak merasakan nyeri 

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

Ö Nyeri                     Ö Hipertermia                               Ö Hipotermia 
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NUTRISI KEBERSIHAN 

PERORANGAN 

- TB  : 161 Cm                 BB  : 59 kg 

- Kebiasaan makan : 3 X/hari (Teratur/tidak 

teratur 

Keluahan saat ini  : Pasien menagatakan setiap 

makan selalu merasa mual, Pasien mengatakan 

tidak nafsu makan, pasien mengatakan sulit 

menelan makanan. 

( ) Tidak Nafsu makan    

(  ) Mual        

( ) Muntah 

()  Sulit Menelan  

( ) Sakit gigi  

( ) Stomatitis 

( ) Nyeri ulu hati/salah cernah, yang 

berhubungan dengan 

- Di sembuhkan dengan : 

- Pembesaran tiroid : tidak ada 

-  Hernia/Massa : tidak ada 

- Holitosisi :.  Kondisi gigi/gusi : 

- Penampilan lidah : Tampak bersih Bising Usus 

10 X/menit 

( ) Makan per NGT/parienteral/Infus 

(dimulai tgl :….Jenis cairan.. 

Dipasang di : 

- Porsi makan yang di habiskan : pasien 

mengatakan makan hanya makan -+ 5 sendok, 

tampak porsi makan tidak dihabiskan 

- Mkanan yang di sukai : pasien mengatakan 

menyukai apa saja 

- Diet   : pasien mengatakan asupan cairannya 

dibatasi karena pasien dengan penyakit CKD on 

HD 

- Kebiasaan madi : waslap 1 

X/hari 

- Cuci rambut : - X/hari 

- Kebiasaan gosok gigi : -X/hari 

- Kebersihan badan  :   (  ) 

Bersih   (  ) Kotor 

- Keadaan rambut     :  ( ) 

Bersih   (  ) Kotor 

- Keadaan kulit kepala : ( ) 

Bersih   (  ) Kotor 

- Keadaan kuku : ( ) Pendek   (  

) panjang ()Bersih (  )Kotor 

- Keadaan vulva/perineal : ( ) 

Bersih   (  ) Kotor 

- Keluhan saat ini:  (  ) eritema   

(  ) gatal-gatal  (  ) luka 

- Integritas kulit  : (  ) Jaringan 

parut  (  ) Kemerahan (  ) 

Laserasi  (  ) userasi   (  ) 

Ekimosis   (  ) lepuh  (  )  

Drainase 

- Luka Bakar  : (Derajat/Persen 

- Tandai lokasi dengan 

menggambar bentuk depan dan 

belakan tubuh 

- Keadaan luka :  (  ) Bersih   (  ) 

Kotor 

- Lain-lain  :  Tidak ada luka 

namun nampak terpasang alat 

CAPD pada bagian abdomen 

dan DLC di subcavia kanan 



55 

 

Masalah keperawatan : Masalah Keperawatan 

CAIRAN AKTIVITAS & LATIHAN 

- Kebisaan minum : -+ 500 CC/hari .  

Jenis : air putih 

- Turgor kulit :  ( ) Kering       (  ) Tidak elastic 

- Punggung kuku : tampak normal  Warna merah 

muda 

Pengisian kapiler : < 2 detik 

- Mata cekung  :  (  )  Tidak    (  ) Ya : Ka/Ki 

- Konjungtiva : pucat Sklera  : tidak ikterik 

- Edema : (  )  Tidak    (  ) Ya : pretebia bilateral 

- Distensi vena jugularis : tidak ada 

- Asites  : (  )  Tidak                (  ) Ya 

Spider Neavi :     (  )  Tidak     (  ) Ya  

Minum per NGT :  ()  Tidak    (  ) Ya : CC/hari.  

 Terpasang dekopresi (NGT):() Tidak  (  ) Ya : 

CC/hari 

Dimulai tgl : ………Jenis 

Cairan………Dipasang di :……… 

- Terpasang infuse : ( )  Tidak    (  ) Ya tts/menit 

- Lain-lain :  

- Aktivitas waktu luang : pasien 

mengatakan jarang beraktivitas 

karena mudah lelah 

Aktivitas/Hoby : pasien 

mengatakan hanya di tempat 

tidur 

- Kesulitan bergerak : (  )  Tidak    

() Ya  

- Kekuatan otot :  

5 5 

4 4 

- Tonus otot : Lemah pada 

ektrimitas bawah 

- Postur : Normal Tremor : tidak    

- Keluahan saat ini : gerakan 

terbatas : ( ) Tidak   ()Ya  

(  )Nyeri Otot    (  ) Kaku otot   

() Lemah Otot 

(  ) Nyeri sendi   (  ) bengkak 

sendi () Inkooardinasi 

(  ) Parise/paralise : dibagian :  

( ) Keletihan     (  ) Amputasi     

(  ) Deformitas 

Kelainan bentuk ekstremitas : 

tampak edema pada kedua kaki 

- Penggunaan alat bantu : gips / 

Traksi / Kruk (tongkat) 

- Pelaksanaan aktivitas  :   (  ) 

Mandiri   ( ) Parsial (  ) Total 

-  Jenis aktifitas  yang perlu dibantu 

: tampak pasien dibantu berajalan 
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oleh keluarga 

- Lain-lain : 

Pasien mengatakan fungsi tubuh 

yang paling dia rasakan 

perubahan adalah kekuatan 

fisiknya. Pasien mengatakan saat 

ini tidak bisa melakukan aktivitas 

yang terlalu berat karena cepat 

merasa lelah,keseimbangan 

mualai berkurang, pasien peranh 

jatuh di kamar mandi karena 

pasien tiba-tiba merasa lemas. 

Pasien mengatakan rasa lelah 

dirasakan sepanjang hari. 

Masalah Keperawatan Masalah Keperawatan 

 Keletihan 

ELIMINASI OKSIGENIASI 

 

- Kebisaan BAB : 1 X/hari   BAK : 2 X/hari 

- Menggunakan laxsan : (  ) tidak  (  ) ya.  

Jenis  

- Menggunakan diuretic : (  ) tidak  (  ) ya. 

Jenis :. 

- Keluahan BAK Saai ini : 

(  ) Retensi urin    (  ) inkontinensia   urin  (  ) 

disuria 

(  ) Keseringa      (  ) Urgensi          (   ) Nocturia  

- Peristalti  usus : normal 

- Abdomen : Nyri Tekan : tidak ada nyeri tekan  

Lunak/keras  

- Terpasang kateter urine : ( ) Tidak    (  ) ya 

- Pengguna alcohol : tidak pernah 

- Lain-lain :  

 

- Bunyi Nafas : ronkhi 

- Respirasi : (   )TAK (  )Dispnea  ( 

 )Ronchi (  )stridor  

(  )Wheezing  () Batuk (  

)hemoptisis ()Sputum  

(  ) Pernafasan Cuping hidung (  ) 

Penggunaan otot-otor sensoris  

- Kedalaman : - Fremitus : - 

- Sputum : ( )kental (  )encer(  

)merah(  )putih (  ) hijau  

(  )kuning 

- Sirkulasi  oksigenasi : (  )TAK (  

)Pusing   ()Sianosis 

 (  ) akral dinggin  ( ) clubbing 

finger 
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- Dada : ( ) TAK  (  ) retraksi 

dada  (  ) nyari dada 

(  )berdebar-debar(  )defisiensi 

trackhea (  )bunyi jantung 

Normal Mur-mur (  ) gallop  

- Oksegien  ( Tanggal : 10 

september 

- WSD (tanggal :Canula/Sungkup 

:3 Ltr/m 

- Riwayat penyakit :  (  )bronchitis 

(  )Asma   

()Tuberkulosis (  )Empisema  

()pneumonia kambuhan: …… 

(  ) pemanjanan terhadap udara 

berbahaya : 

() Perokok    Pak/hari : 1 

bungkus Lamanya : 15 tahun 

telah berhenti 1 tahun yang lalu 

() hipertensi (  ) demam rematik 

(  ) flebitis (  )kesemutan  

(  ) kebas  

-  Lain-lain : pasien mengatakan 

kadang merasa sesak khususnya 

pada malam hari, pasien 

mengatakan sesaknya 

mengganggu tidurnya, pasien 

mengatakan sesaknya memberat 

saat pasien berbaring, pasien 

mengatakan riwayat 

mengonsumsi OAT tuntas  tahun 

yang lalu 

Masalah keperawatan 

 

Masalah keperawatan              

Ö Bersihan jalan nafas tidak efektif 
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TIDUR DAN ISTIRAHAT PENCEGAHAN TERHADAP 

BAHAYA 

- Kebiasaan tisur :  () Malam        (  ) Siang 

- Lama Tidur :  Malam: 2-3. Jam  Siang : 1 jam 

- Kebiasaan tidur :tidak ada 

- Kebiasaan tidur  : pasien mengatakan tidurnya 

kurang baik sejak ia mengalami sesak 

- Lain-lain : - 

- Refleksi :  () tidak    ( ) 

kelumpuhan 

- Penglihatan  :   ( ) tidak   (  ) 

masalah  

- Pendengaran: () tidak   (  ) 

masalah  

- Penciuman : () tidak   (  ) 

masalah  

- Perabaan  : ( ) tidak   (  ) 

masalah  

- Lain-lain  

Masalah Keparawatan Masalah Keparawatan      

NEOROSENSORIS KEAMANAN 

- Rasa Ingin Pingsan/Pusing :  ( ) Tida     (  ) Ya 

- Stroke (gejala sisa) : . 

- Kejang :  ( ) Tidak    (  ) Ya  Tipe : - 

Aura : - 

Frekuensi : - 

Satatus postika :-  

Cara Mengontrol :- 

Status Mental : terorientasi/Disorientasi :    

waktu : baik 

Tempat : baik 

Orang : baik 

Kesadaran : (  ) mengantuk  (  ) letargi  (  ) 

stupor 

(   ) koma  ( ) kooperatif   (  ) menyerang  (  ) 

delusi  

Alergi/sensitivitas : pasien 

mengatakan tidak ada alergi 

Perubahan system imun 

sebelumnya: -penyebab:- 

Riwayat penyakit hubungan 

seksual (tanggal/tipe) :- 

Perilaku resiko tinggi : - 

Transfuse darah/jumlah : - 

Gambaran reaksi :- 

Riwayat cidera kecelakaan : 

pernah jatuh dikamar mandi 

karena tiba-tiba merasa lemas 
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(   ) halusinasi   afek (gambarkan) :  

- Memori : saat ini baik yang lalu : baik 

- Kaca mata: pasien tidak menggunakan kacamata  

- Alat bantu dengar : () tidak  (  ) ya  

- Ukuran/reaksi pupil  : isokor 

:……………………….............. 

- Facial drop : ( ) tidak (  ) kaku kuduk ( ) tidak (  ) 

ya  

- Genggaman tangan/lepas : ka/ki : lemah 

- Koordinasi  : - reflex patella ka/ki : - 

- Reflex tendon dalam bisep/trisep:- 

- Kernig sign : (  )Tidak (  ) Ya  

- -Babinsky :(  )tidak ( ) ya 

- Chaddock  : ( ) tidak ( ) ya  

- -Brudinsky : ( ) tidak ( ) ya 

Fraktur/dislokasi : - 

Arthritis/sendi tak stabil : - 

Masalah punggung : - 

Perubahan pada tahi lalat : - 

Pembesaran nodus : - 

Kekuatan umum :- 

Cara berjalan : cara beralan 

normal, tapi dibantu oleh 

keluarga, terkadang juga 

menggunakan kursi roda 

Rom : aktif  

Hasil kultur, pemeriksaan system 

imun : - 

Masalah Keperawatan :  Masalah Keperawatan : 

SEKSUALITAS 

- Aktif melakukan hubungan seksual : ( ) tidak ( 

) ya 

- Penggunaan kondom 

- Masalah-masalah/kesulitan seksual 

-  Perubahan terakhir dalam frekuensi /minat. 

Wanita  

- Usia menarke : ……. Thn, lamanya siklus : 

…..hari  

- Durasi : ………… 

- Periode menstruasi terakhir : …… menopause: 

Pria  

-  Rabes Penis : - 

- gannguan Prostat :- 

- Sirkumsisi : (  ) tida    ( ) ya    

-  Vasektomi :  (  ) Tidak (  ) Ya 

- Melakukan pemeriksaan sendiri: 

- Payudara/testis  :  

- Prostoskopi/pemeriksaan Prostat 

terakhir :  

Tanda  ( Obyektif) 
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….. 

- Rabas vagina :……. Perdarahan antar periode 

:…… 

Pemeriksaan 

;.payudara/Penis/Testis : 

………… 

Kulit genetalia/Lest :  

Masala Keperawatan  :                

KESEIMBANGAN & PENINGKATAN HUBUNGAN RESIKO SERTA 

INTERAKSI SOSIAL 

- Lama perkawinan : 33 tahun, hidup dengan : 

istri 

- Malasa-masalah kesahatan/stress : pasien 

mengatakan kadang cemas dengan masalah 

kesehatannya tapi istrinya selalu ada untuk 

dirinya sehingga tidak terlalu memikirkan 

penyakitnya 

- Cara mengatasi stress : pasien bercerita dengan 

keluarganya 

- Orang Pendukung Lain : anaknya 

- Peran Dalam Struktur Keluarga :kepala keluarga 

- Masalah-masalah Yang berhubungan Dengan 

Penyakit/Kondisi : - 

- Prikologis :     () Tak     (   ) gelisah    (  ) Takut    

(  )Sedih(  )Rendah diri (  )Hiperaktif (  )acu tak 

acuh 

(  )marah (  )Mudah Tersinggung 

(  ) merasa Kurang sempurna  (  ) Eurofik   

(  ) tidak Sabar   

- Keputusan asaan  : tidak ada  

- Ketidak berdayaan :tidak ada 

- Sosiologis :   (   ) tidak          (  ) 

menarik diri 

() komunikasi lancer    (  ) 

komunikasi tidak lancer 

(  ) afasia    (  ) isolasi diri    (  ) 

amuk 

- Perubahan bicara : penggunaan 

alat bantu komunikasi 

- Adanya laringektomi :  

- Komunikasi verbal/nonverbal 

dengan keluarga/orang terdekat 

lain : 

- Spiritual :   (  ) tak           () 

dibantu dalam beribadah  

 (  ) spiritual distress 

- Kegiatan keagamaan :pasien 

mengatakan selama sakit tidak 

pernah mengikuti kegiatan 

keagamaan tapi, rutin membaca 

al-qur an dan sholat 

- Gaya hidup : - 

- Perubahan terakhir :- 
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Masalah keperawatan :      

E. PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN 

1. Bahasa dominan (khusus) : bahasa daerah      

Ô     Buta huruf :                                                      

Ô  Ketidakmampuan belajar khusus :           

Ô     Keterbatasan kognitif 

2. Informasi yang telah disampaikan : 

Ô  pengaturan jam besuk                                      

Ô  hak dan kewajiban klien                        

Ô  tim / petugas yang merawat 

Ô  lain-lain : lokasi kamar mandi 

3. Masalah yang telah dijelaskan : 

Ô  perawatan diri dirumah sakit                   

Ô  obat-obatan yang diberikan              

Obat yang diresepkan (lingkari dosis yang terakhir) : 

Obat  Dosis  Waktu  rute 

Furosemid 200 mg Setiap 24 jam Syringe pump 

Amlodipin 10 mg Setiap 24 jam oral 

Captoril 25 mg Setiap 24 jam oral 

Kalitake  5 gr Setiap 8 jam oral 
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F. DATA GENOGRAM 

 

    G1 

 

 

  G2 

 

 

G3 

 

           : Laki-laki              : Pasien 

           : Perempuan              : Garis Keturunan 

            : Garis Pernikahan              : Serumah 

            : Meninggal  

 

G1 : pasien mengatakan keduaa orang tuaya telah lama meninggal karena 

penyebab yang tidak diketahui 

G2 : Pasien mengatakan ia anak terakhir dari 5 bersaudara, dan hanya ia yang 

mengalami gagal ginjal 

G3 : Anak pasien dan keduanya telah menikah 

 

 

 

66

9 
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G. DATA PEMERIKSAAN PENUNJANG (diagnostic & laboratorium) 

Pemeriksaan Labolatorium 10/9/2023 

 

 

No 
Pemeriksaan 

 

Hasil 
Nilai Rujukan Satuan  

HEMATOLOGI  

1 WBC 10,00 4.00 – 10.00 10
^
3/ul 

2 RBC 3,25 4.00 – 6.00 10
^
6/ul 

3 HGB 9,1 12.0 – 16.0 gr/dl 

4 HCT 26 37.0 – 48.0 % 

5 MCV 81 80.0 – 97.0 fL 

6 MCH 28 26.5 – 33.5 pg 

7 MCHC 35 31.5 – 35.0 gr/dl 

8 PLT 136 150 – 400 10
^
3/ul 

9 RDW-SD 43,8 37.0 – 54.0 fL 

10 RDW- CV 14,6 10.0 – 15.0  

11 PDW 9,7 10.0 – 18.0 fL 

12 MPV 9,2 6.50 – 11.0 fL 

13 P-LCR - 13.0-43.0 % 

14 PCT 0.00 0.15 – 0.50 % 

15 NEUT 41, 52.0 – 75.0 % 

16 LYMPH 16,5 20.0 – 40.0 % 

17 MONO 8,9 2.00 – 8. 00 10
^
3/ul 

18 EO 31,9 1.00 – 3. 00 10
^
3/ul 

19 BASO 0.8 0.00 – 0.10 10
^
3/ul 

20 LED I  0.00-0.10 10
^
3/ul 

21 LED jam III  L<10, P>20 mm 

22 GDS 99 140 mg/dl 

23 Ureum 150 10-50 mg/dl 

24 Kreatinin 9,56 L(<1.3);P(<1.1) mg/dl 

25 SGOT 26 <38 U/L 

26 SGPT 15 <41 U/L 

27 Natrium 129 136-145 mmol/1 

28 Kalium 5,4 3.5-5.1 mmol/1 

29 Klorida 97 97-111 mmol/1 

 

Pemeriksaan Radiologi : Foto thorax tanggal 31 agustus 2023  

Kesan  

- Terpasang DLC pada hemithorax kanan melalui vena subclavia kanan 

dengan tip setinggi CV T6-T7, kesan pada cavoatrial juction  

- Pneumonia bilateral  

- Cardiomegaly disertai edema plumonum  

- Efusi pleura bilateral terutama kanan 
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H. PATOFISIOLOGI & PENYIMPANGAN KDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CKD 

Asam lambung 

meningkat 

Kerusakan tubulus 

Terganggunya fungsi 

absorsi, sekresi, 

eksresi 

Menumpuknya 

toksik metabolik 

Urenia 

Iritasi lambung 

 

Gangguan 

keseimbangan asam 

basa 

Bersihan 

jalan napas 

tidak efektif 

Sekret 

menumpuk 

pada 

bronkus 

Akumulasi 

sekret 

Peradangan 

pada 

bronkus 

menyebar ke 

parenkin 

paru 

Pneumonia 

Fungsi ginjal 

menurun 

Risiko defisit nutrisi 

Mual, muntah 

Eritropotin 

menurun 

Eritrosit menurun 

Keletihan 

Anemia 

Oksigen dalam 

darah menurun 
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1. KLASIFIKASI DATA 

 

 

DATA OBJEKTIF DATA SUBJEKTIF 

- Pasien kesulitan bergerak 

- Kekuatan otot 

- 5 - 5 

- 4 - 4 

- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah 

- Tampak pasien dibantu berjalan oleh 

keluarga 

- HGB : 9,1 gr/dl 

- Bunyi napas : ronkhi 

- Pasien nampak batuk berdahak  

- WSD : Canula : 3 ltr/mnt 

- Tampak pasien duduk dengan sandaran 

60° 

- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 

agustus 2023 

Pneumonia bilateral  

Cardiomegaly disertai edema 

plumonum  

Efusi pleura bilateral terutama kanan 

- TB : 161 Cm 

- BB : 59 Kg 

- IMT : 22,7 

- tampak porsi makan tidak dihabiskan 

 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

karena faktor penyakitnya 

- Pasien mengatakan jarang 

beraktivitas karena mudah lelah 

- Pasien mengatakan fungsi tubuh 

yang paling dia rasakan perubahan 

adalah kekuatan fisiknya. Pasien 

mengatakan saat ini tidak bisa 

melakukan aktivitas yang terlalu 

berat karena cepat merasa 

lelah,keseimbangan mualai 

berkurang, pasien peranh jatuh di 

kamar mandi karena pasien tiba-

tiba merasa lemas 

- pasien mengatakan air liurnya 

kental 

- pasien mengatakan kadang merasa 

sesak khususnya malam hari 

- pasien mengatakan sesaknya 

memberat saat pasien berbaring 

- pasien mengatakan riwayat 

mengonsumsi OAT tuntas  tahun 

yang lalu 

- Pasien mengatakan setiap makan 

selalu mual 

- Pasien mengatakan tidak nafsu 

makan 

- Pasien mengatakan sulit menelan 

makanan 

- Pasien mengatakan tidak ada 

penurunan berat badan  

- pasien mengatakan makan hanya 

makan -+ 5 sendok 

- Pasien mengatakan rasa lelah 

dirasakan sepanjang hari. 
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2. KATEGORISASI DATA 

 

KATEGORI DAN SUB KATEGORI DATA SUBJEKTIF DAN 

OBJEKTIF 

FISIOLOGI RESPIRASI - pasien mengatakan kadang merasa 

sesak khususnya malam hari 

- pasien mengatakan sesaknya 

memberat saat pasien berbaring 

- Bunyi napas : ronkhi 

- Pneumonia bilateral  

- Cardiomegaly disertai edema 

plumonum  

- Efusi pleura bilateral terutama 

kanan 

- Tampak pasien duduk dengan 

sandaran 60° 

SIRKULASI Tanda tanda vital  

N : 91x/menit 

TD : 14/101 mmHg 

S : 36,5` C 

HGB : 9,1 gr/dl 

Pemeriksaan GDS : 99 

NUTRISI DAN 

CAIRAN 

- Pasien menagatakan setiap 

makan selalu merasa mual  

- Pasien mengatakan tidak nafsu 

makan  

- pasien mengatakan sulit 

menelan makanan 

- pasien mengatakan makan 

hanya makan -+ 5 sendok, 

tampak porsi makan tidak 

dihabiskan 

- Kebisaan minum : -+ 500 

CC/hari . 

ELIMINASI  Kebisaan BAB : 1 X/hari   BAK : 2 

X/hari 

AKTIVITAS DAN 

ISTIRAHAT 
- Aktivitas waktu luang : pasien 

mengatakan jarang beraktivitas karena 

mudah lelah 

Aktivitas/Hoby : pasien mengatakan 

hanya di tempat tidur 

- Kesulitan bergerak : (  )  Tidak    () 

Ya  

- Pasien mengatakan rasa lelah 

dirasakan sepanjang hari. 
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KATEGORI DAN SUB KATEGORI DATA SUBJEKTIF DAN 

OBJEKTIF 

 

 

 

- Kekuatan otot :  

5 5 

4 4 

- Tonus otot : Lemah pada ektrimitas 

bawah 

- Pelaksanaan aktivitas  :   (  ) Mandiri   

( ) Parsial (  ) Total 

NEUROSENSORY  

REPRODUKSI DAN 

SEKSUALITAS 

 

PSOKOLOGIS NYERI DAN 

KENYAMANAN 

 

INTEGRITAS EGO  

PERTUMBUHAN 

DAN 

PERKEMBANGAN 

61 tahun 

PERILAKU KEBERSIHAN DIRI - Kebiasaan madi : waslap 1 X/hari 

- Cuci rambut : - X/hari 

- Kebiasaan gosok gigi : -X/hari 

PENYULUHAN DAN 

PEMBELAJARAN 

 

RELASIONAL INTERAKSI SOSIAL  

LINGKUNGAN KEAMANAN DAN 

PROTEKSI 

- Riwayat cidera kecelakaan : pernah 

jatuh dikamar mandi karena tiba-

tiba merasa lemas 

- Cara berjalan : cara beralan normal, 

tapi dibantu oleh keluarga, 

terkadang juga menggunakan kursi 

roda 
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3. ANALISA DATA 

 

No SIGN/SIMPTON/ DATA ETIOLOGI/ PENYEBAB 
PROBLEM/ MASALAH 

KEPERAWATAN 

1. DS : 

- pasien mengatakan air liurnya kental 

- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya 

malam hari 

- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien 

berbaring 

- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas  

tahun yang lalu 

DO : 

- Bunyi napas : ronkhi 

- Pasien nampak batuk berdahak  

- WSD : Canula : 3 ltr/mnt 

- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60° 

- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 agustus 2023 

Pneumonia bilateral  

Cardiomegaly disertai edema plumonum  

Efusi pleura bilateral terutama kanan 

Pneumonia 

 

Peradangan pada bronkus menyebar 

ke parenkin paru 

 

Akumulasi sekret 

 

Sekret menumpuk pada bronkus 

 

Bersihan jalan napas tidak efektif 

Bersihan Jalan Napas Tidak 

Efektif 

2. DS : 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor 

penyakitnya 

- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah 

CKD 

 

Fungsi ginjal menurun 

Keletihan 
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lelah 

- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan 

perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan 

saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat 

karena cepat merasa lelah,keseimbangan mualai 

berkurang, pasien peranh jatuh di kamar mandi karena 

pasien tiba-tiba merasa lemas 

- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari. 

DO : 

- Pasien kesulitan bergerak 

- Kekuatan otot 

- 5 - 5 

- 4 - 4 

- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah 

- Tampak pasien dibantu berjalan oleh keluarga 

- HGB : 9,1 gr/dl 

 

Eritropotin menurun 

 

Eritrosit menurun 

 

Anemia 

 

HB turun 

 

Oksigen dalam darah menurun 

 

Keletihan 

3. -  Pasien mengatakan setiap makan selalu mual 

- Pasien mengatakan tidak nafsu makan 

- Pasien mengatakan sulit menelan makanan 

- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan  

- pasien mengatakan makan hanya makan -+ 5 sendok 

-  TB : 161 Cm 

- BB : 59 Kg 

CKD 

 

Kerusakan tubulus 

 

Risiko Desifisit Nutrisi 
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- IMT : 22,7 

- tampak porsi makan tidak dihabiskan 

Terganggunya fungsi absorsi, 

sekresi, eksresi 

 

Menumpuknya toksik metabolik 

 

Urenia 

 

Gangguan keseimbangan asam basa 

 

Iritasi lambung 

 

Asam lambung meningkat 

 

Mual, muntah 

 

Risiko defisit nutrisi 
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5.2 Diagnosis Keperawatan 

 

 
NO. DIAGNOSIS TANGGAL DITEMUKAN TANGGAL TERATASI 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif berhubungan dengan 

spasme jalan napas dibuktikan dengan 

 

DS : 

- pasien mengatakan air liurnya kental 

- pasien mengatakan kadang merasa sesak khususnya malam 

hari 

- pasien mengatakan sesaknya memberat saat pasien 

berbaring 

- pasien mengatakan riwayat mengonsumsi OAT tuntas  

tahun yang lalu 

DO : 

- Bunyi napas : ronkhi 

- Pasien nampak batuk berdahak  

- WSD : Canula : 3 ltr/mnt 

- Tampak pasien duduk dengan sandaran 60° 

- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 31 agustus 2023 

Pneumonia bilateral  

Cardiomegaly disertai edema plumonum  

Efusi pleura bilateral terutama kanan 

11-September-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis dibuktikan 

dengan 

DS : 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

- Pasien mengatakan mudah lelah karena faktor penyakitnya 

- Pasien mengatakan jarang beraktivitas karena mudah lelah 

- Pasien mengatakan fungsi tubuh yang paling dia rasakan 

perubahan adalah kekuatan fisiknya. Pasien mengatakan 

saat ini tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat 

karena cepat merasa lelah,keseimbangan mualai berkurang, 

pasien peranh jatuh di kamar mandi karena pasien tiba-tiba 

merasa lemas 

- Pasien mengatakan rasa lelah dirasakan sepanjang hari. 

DO : 

- Pasien kesulitan bergerak 

- Kekuatan otot 

- 5 - 5 

- 4 - 4 

- Tonus otot lemah pada ektrimitas bawah 

- Tampak pasien dibantu berjalan oleh keluarga  

- HGB : 9,1 gr/dl 

 

11-September-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- september-2023 
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3.  Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan faktor risiko 

- Pasien mengatakan setiap makan selalu mual 

- Pasien mengatakan tidak nafsu makan 

- Pasien mengatakan sulit menelan makanan 

- Pasien mengatakan tidak ada penurunan berat badan  

- pasien mengatakan makan hanya makan -+ 5 sendok 

-  TB : 161 Cm 

- BB : 59 Kg 

- IMT : 22,7 

- tampak porsi makan tidak dihabiskan 

11-September-2023 

 

13- september-2023 
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5.3 Intervensi Keperawatan 

 

No. DIAGNOSIS KEPERAWATAN 
LUARAN 

KEPERAWATAN 

INTERVENSI 

KEPERAWATAN 
RASIONAL 

1. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

berhubungan dengan spasme jalan napas 

dibuktikan dengan 

DS : 

- pasien mengatakan air liurnya 

kental 

- pasien mengatakan kadang merasa 

sesak khususnya malam hari 

- pasien mengatakan sesaknya 

memberat saat pasien berbaring 

- pasien mengatakan riwayat 

mengonsumsi OAT tuntas  tahun 

yang lalu 

DO : 

- Bunyi napas : ronkhi 

- Pasien nampak batuk berdahak  

- WSD : Canula : 3 ltr/mnt 

- Tampak pasien duduk dengan 

sandaran 60° 

- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 

31 agustus 2023 

Pneumonia bilateral  

Cardiomegaly disertai edema 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam diharapkan bersihan jalan 

napas meningkat dari rentan 

sedang menjadi meningkat, 

dengan kriteria hasil 

1. Frekuensi napas dari 

rentan sedang menjadi 

membaik 

2. Pola napas membaik dari 

rentan sedang menjadi 

membaik 

Manajemen Jalan Napas (I.01011) 

Observasi 

1. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas 

tambahan (mis. gurgiling, 

mengi, wheezing, ronkhi 

kering) 

Terapeutik 

1. Posisikan Semi-Fowler atau 

Fowler 

2. Berikan Oksigen, Jika perlu 

Edukasi 

1. Ajarkan teknik batuk efektif 

 

 

 

- Untuk mengetahui pola 

napas pasien 

- Untuk mengetahui 

apakah terdapat bunyi 

napas tambahan 

 

 

- Untuk mengurangi 

sesak pasien 

- Agar sesak pasien 

berkurang 

 

- Agar sputum dapat 

dikeluarkan 
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plumonum  

Efusi pleura bilateral terutama 

kanan 

2. Keletihan berhubungan dengan kondisi 

fisiologis dibuktikan dengan 

DS : 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

karena faktor penyakitnya 

- Pasien mengatakan jarang 

beraktivitas karena mudah lelah 

- Pasien mengatakan fungsi tubuh 

yang paling dia rasakan perubahan 

adalah kekuatan fisiknya. Pasien 

mengatakan saat ini tidak bisa 

melakukan aktivitas yang terlalu 

berat karena cepat merasa 

lelah,keseimbangan mualai 

berkurang, pasien peranh jatuh di 

kamar mandi karena pasien tiba-tiba 

merasa lemas 

- Pasien mengatakan rasa lelah 

dirasakan sepanjang hari. 

 

 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam diharapkan tingkat 

keletihan menurun dari rentan 

sedang menjadi meningkat 

dengan kriteria hasil 

1. Kemampuan melakukan 

aktivitas rutin meningkat 

dari rentan sedang 

menjadi meningkat 

2. Pola napas membaik dari 

rentan sedang menjadi 

meningkat 

Manajemen Energi (I.05178) 

Observasi 

1. Identifikasi gangguan fungsi 

tubuh yang mengakibatkan 

keletihan 

2. Monitor pola dan jam tidur 

Terapeutik 

1. Sediakan lingkungan nyaman 

dan rendah stimulus (mis. 

cahaya, suara, kunjungan) 

2. Berikan aktivitas distraksi 

yang menenangkan (terapi 

slow deep breathing) 

Edukasi 

1. Ajarkan strategi koping untuk 

mengurangi keletihan 

 

 

 

- Untuk mengetahui 

fungsi tubuh yang 

mengakibatkan 

keletihan 

- Untuk mengetahui 

pola tidur pasien 

- Untuk meningkatkan 

kenyamanan pasien 

- Untuk menenangkan 

pasien 

- Agar pasien paham 

cara mengurangi 

keletihan 
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DO : 

 

- Pasien kesulitan bergerak 

- Kekuatan otot 

- 5 - 5 

- 4 - 4 

- Tonus otot lemah pada ektrimitas 

bawah 

- Tampak pasien dibantu berjalan 

oleh keluarga 

- HGB : 9,1 gr/dl 

 

3. Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan 

faktor risiko 

- Pasien mengatakan setiap makan 

selalu mual 

- Pasien mengatakan tidak nafsu 

makan 

- Pasien mengatakan sulit menelan 

makanan 

- Pasien mengatakan tidak ada 

penurunan berat badan  

- pasien mengatakan makan hanya 

makan -+ 5 sendok 

-  TB : 161 Cm 

- BB : 59 Kg 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

jam diharapkan status 

menelan membaik dari rentan 

sedang menjadi meningkat 

dengan kriteria hasil 

1. Usaha menelan meningkat 

dari rentan sedang 

menjadi meningkat 

 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Observasi 

1. Identifikasi perlunya 

penggunaan selang 

nasogastrik 

2. Monitor berat badan 

Terapeutik 

1. Lakukan oral hygienis 

sebelum makan, jika perlu 

Edukasi 

1. Anjurkan posisi duduk, jika 

mampu 

 

 

- Untuk memudahkan 

masuknya nutrisi 

- Untuk mengontrol berat 

badan 

 

- Untuk menjaga 

kebersihan mulut pasien 
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- IMT : 22,7 

- tampak porsi makan tidak 

dihabiskan 

 - Untuk kenyamanan 

pasien 

 

5.4 Implementasi Keperawatan 

 

 

NO 

DX 
Diagnosis Keperawatan Waktu IMPLEMENTASI NAMA JELAS 

2. Keletihan berhubungan dengan kondisi 

fisiologis dibuktikan dengan 

DS : 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

karena faktor penyakitnya 

- Pasien mengatakan jarang 

beraktivitas karena mudah lelah 

- Pasien mengatakan fungsi tubuh 

yang paling dia rasakan perubahan 

adalah kekuatan fisiknya. Pasien 

mengatakan saat ini tidak bisa 

melakukan aktivitas yang terlalu 

berat karena cepat merasa 

lelah,keseimbangan mualai 

11-september-

2023 

10:00 

 

 

10:15 

 

 

10:20 

 

10:25 

Observasi 

1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh 

yang mengakibatkan keletihan 

Hasil : Keletihan diakibatkan karena 

penyakitnya CKD 

2. Memonitor pola dan jam tidur 

Hasil : pasien mengatakan kadang teraga 

saat malam karena sesak 

Terapeutik 

1. Menyediakan lingkungan nyaman dan 

rendah stimulus  

Hasil : pasien dianjurkan menggunakan 

sampiran saat akan istirahat 

2. Memberikan aktivitas distraksi yang 

Khaedirnur 
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berkurang, pasien peranh jatuh di 

kamar mandi karena pasien tiba-tiba 

merasa lemas 

- Pasien mengatakan rasa lelah 

dirasakan sepanjang hari. 

DO : 

 

- Pasien kesulitan bergerak 

- Kekuatan otot 

- 5 - 5 

- 4 - 4 

- Tonus otot lemah pada ektrimitas 

bawah 

- Tampak pasien dibantu berjalan 

oleh keluarga 

- HGB : 9,1 gr/dl 

 

 

 

10:30 

 

menenangkan  

Hasil : pasien diberikan relaksasi slow deep 

breathing 

Edukasi 

1. Mengajarkan strategi koping untuk 

mengurangi keletihan 

Hasil : pasien dianjurkan untuk sering 

melakukan relaksasi napas 

1.  Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

berhubungan dengan spasme jalan napas 

dibuktikan dengan 

DS : 

- pasien mengatakan air liurnya 

kental 

- pasien mengatakan kadang merasa 

sesak khususnya malam hari 

- pasien mengatakan sesaknya 

memberat saat pasien berbaring 

- pasien mengatakan riwayat 

mengonsumsi OAT tuntas  tahun 

11-september-

2023 

11:00 

 

11:15 

 

 

11:20 

Observasi 

1. Memonitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

Hasil : Napas sedikit cepat, RR : 24x/menit 

Spo2 : 95% 

2. Memonitor bunyi napas tambahan  

Hasil : Ronkhi 

Terapeutik 

1. Memposisikan Semi-Fowler atau Fowler 

Khaedirnur 
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yang lalu 

DO : 

- Bunyi napas : ronkhi 

- Pasien nampak batuk berdahak  

- WSD : Canula : 3 ltr/mnt 

- Tampak pasien duduk dengan 

sandaran 60° 

- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 

31 agustus 2023 

Pneumonia bilateral  

Cardiomegaly disertai edema 

plumonum  

Efusi pleura bilateral terutama 

kanan 

 

11:25 

 

Hasil : Pasien doposisikan head up 60° 

2. Memberikan Oksigen, Jika perlu 

Hasil : pasien mengatakan belum 

membutuhkan oksigen 

Edukasi 

1. Mengajarkan teknik batuk efektif 

Hasil : Pasien paham cara batuk efektif 

3. Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan 

faktor risiko 

- Pasien mengatakan setiap makan 

selalu mual 

- Pasien mengatakan tidak nafsu 

makan 

- Pasien mengatakan sulit menelan 

makanan 

- Pasien mengatakan tidak ada 

penurunan berat badan  

- pasien mengatakan makan hanya 

makan -+ 5 sendok 

-  TB : 161 Cm 

11-september-

2023 

13:00 

 

13:15 

 

 

13:20 

 

Observasi 

1. Mengidentifikasi perlunya penggunaan 

selang nasogastric 

Hasil : pasien menerima pemasangan NGT, 

tapi belum ada rencana pemasangan  

2. Memonitor berat badan 

Hasil : BB : 59 Kg 

Terapeutik 

1. Melakukan oral hygienis sebelum makan, 

jika perlu 

Hasil : Pasien Mengatakan akan sikat gigi 
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- BB : 59 Kg 

- IMT : 22,7 

- tampak porsi makan tidak 

dihabiskan 

 

13:25 

tiap pagi, dan kumur-kumur sebelum makan 

Edukasi 

1. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu 

Hasil : Pasien nyaman dalam posisi duduk 

 

     

1.  Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

berhubungan dengan spasme jalan napas 

dibuktikan dengan 

DS : 

- pasien mengatakan air liurnya 

kental 

- pasien mengatakan kadang merasa 

sesak khususnya malam hari 

- pasien mengatakan sesaknya 

memberat saat pasien berbaring 

- pasien mengatakan riwayat 

mengonsumsi OAT tuntas  tahun 

yang lalu 

DO : 

- Bunyi napas : ronkhi 

- Pasien nampak batuk berdahak  

- WSD : Canula : 3 ltr/mnt 

- Tampak pasien duduk dengan 

sandaran 60° 

12-september-

2023 

09:00 

09:15 

 

 

09:20 

 

 

 

09:25 

 

Observasi 

1. Memonitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

Hasil : Napas sedikit cepat, RR : 25x/menit 

2. Memonitor bunyi napas tambahan  

Hasil : Ronkhi 

Terapeutik 

1. Memposisikan Semi-Fowler atau Fowler 

Hasil : Pasien posisi duduk condong 

kedepan, pasien dianjurkan saat malam hari 

tidur dengan posisi semi fowler 

2. Memberikan Oksigen, Jika perlu 

Hasil : pasien diberikan oksigen nasal canul 

3 ltr/menit 

Edukasi 

1. Mengajarkan teknik batuk efektif 

Hasil : Pasien paham cara batuk efektif tapi 
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- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 

31 agustus 2023 

Pneumonia bilateral  

Cardiomegaly disertai edema 

plumonum  

Efusi pleura bilateral terutama 

kanan 

belum mencoba 

2.  Keletihan berhubungan dengan kondisi 

fisiologis dibuktikan dengan 

DS : 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

karena faktor penyakitnya 

- Pasien mengatakan jarang 

beraktivitas karena mudah lelah 

- Pasien mengatakan fungsi tubuh 

yang paling dia rasakan perubahan 

adalah kekuatan fisiknya. Pasien 

mengatakan saat ini tidak bisa 

melakukan aktivitas yang terlalu 

berat karena cepat merasa 

lelah,keseimbangan mualai 

berkurang, pasien peranh jatuh di 

kamar mandi karena pasien tiba-tiba 

merasa lemas 

- Pasien mengatakan rasa lelah 

12-september-

2023 

10:00 

 

10:15 

 

 

 

10:20 

 

 

10:25 

 

Observasi 

1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh 

yang mengakibatkan keletihan 

Hasil : Keletihan diakibatkan karena 

penyakitnya CKD 

2. Memonitor pola dan jam tidur 

Hasil : pasien mengatakan semalam tidur 

saat selesai sholat isya, dan terjaga pada 

pukul 01:00 karena sesak dan belum bisa 

tidur kembali 

Terapeutik 

1. Menyediakan lingkungan nyaman dan 

rendah stimulus  

Hasil : pasien mengatakan lingkungannya 

nyaman 

 

2. Memberikan aktivitas distraksi yang 

menenangkan  

Hasil : pasien mengatakan rileks setiap 
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dirasakan sepanjang hari. 

 

DO : 

 

- Pasien kesulitan bergerak 

- Kekuatan otot 

- 5 - 5 

- 4 - 4 

- Tonus otot lemah pada ektrimitas 

bawah 

- Tampak pasien dibantu berjalan 

oleh keluarga 

- HGB : 9,1 gr/dl 

 

 

10:30 

 

sudah melakukan relaksasi 

 

Edukasi 

1. Mengajarkan strategi koping untuk 

mengurangi keletihan 

Hasil : pasien dianjurkan untuk sering 

melakukan relaksasi napas 

3.  Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan 

faktor risiko 

- Pasien mengatakan setiap makan 

selalu mual 

- Pasien mengatakan tidak nafsu 

makan 

- Pasien mengatakan sulit menelan 

makanan 

- Pasien mengatakan tidak ada 

penurunan berat badan  

- pasien mengatakan makan hanya 

makan -+ 5 sendok 

-  TB : 161 Cm 

- BB : 59 Kg 

12-september-

2023 

11:00 

 

 

11:15 

 

11:20 

 

Observasi 

1. Mengidentifikasi perlunya penggunaan 

selang nasogastric 

Hasil : pasien menerima pemasangan NGT, 

tapi belum ada rencana pemasangan dari 

dokter  

2. Memonitor berat badan 

Hasil : BB : 59 Kg 

Terapeutik 

1. Melakukan oral hygienis sebelum makan, 

jika perlu 

Hasil : Pasien Mengatakan akan sikat gigi 

tiap pagi, dan kumur-kumur sebelum makan, 

Khaedirnur 



83 

 

- IMT : 22,7 

- tampak porsi makan tidak 

dihabiskan 

 

 

11:25 

 

namun pasien belum makan karena sesak 

 

Edukasi 

1. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu 

Hasil : Pasien nyaman dalam posisi duduk 

     

2. Keletihan berhubungan dengan kondisi 

fisiologis dibuktikan dengan 

DS : 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

karena faktor penyakitnya 

- Pasien mengatakan jarang 

beraktivitas karena mudah lelah 

- Pasien mengatakan fungsi tubuh 

yang paling dia rasakan perubahan 

adalah kekuatan fisiknya. Pasien 

mengatakan saat ini tidak bisa 

melakukan aktivitas yang terlalu 

berat karena cepat merasa 

lelah,keseimbangan mualai 

berkurang, pasien peranh jatuh di 

kamar mandi karena pasien tiba-tiba 

merasa lemas 

13-september-

2023 

09:00 

 

09:15 

 

 

 

09:20 

 

09:25 

 

Observasi 

1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh 

yang mengakibatkan keletihan 

Hasil : Keletihan diakibatkan karena 

penyakitnya CKD 

2. Memonitor pola dan jam tidur 

Hasil : pasien mengatakan semalam tidurnya 

cukup baik, pasien tidur sekitar pukul 11 

dan terbangun pukul 05:00 

Terapeutik 

1. Menyediakan lingkungan nyaman dan 

rendah stimulus  

Hasil : pasien mengatakan lingkungannya 

nyaman 

 

2. Memberikan aktivitas distraksi yang 

menenangkan  

Hasil : pasien diberikan teknik relaksasi 
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- Pasien mengatakan rasa lelah 

dirasakan sepanjang hari. 

 

DO : 

 

- Pasien kesulitan bergerak 

- Kekuatan otot 

- 5 - 5 

- 4 - 4 

- Tonus otot lemah pada ektrimitas 

bawah 

- Tampak pasien dibantu berjalan 

oleh keluarga 

- HGB : 9,1 gr/dl 

 

 

 

09:30 

 

slow deep breathing, pasien mengatakan 

rileks setelah diberikan relaksasi, pasien 

mengatakan sering melakukannya saat 

malam hari sebelum tidur atau saat sesak, 

pasien juga mengatakan sudah tidak terlalu 

merasa lelah saat kekamar mandi 

Edukasi 

1. Mengajarkan strategi koping untuk 

mengurangi keletihan 

Hasil : pasien dianjurkan untuk sering 

melakukan relaksasi napas 

1. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

berhubungan dengan spasme jalan napas 

dibuktikan dengan 

DS : 

- pasien mengatakan air liurnya 

kental 

- pasien mengatakan kadang merasa 

sesak khususnya malam hari 

- pasien mengatakan sesaknya 

memberat saat pasien berbaring 

- pasien mengatakan riwayat 

mengonsumsi OAT tuntas  tahun 

yang lalu 

DO : 

13-september-

2023 

11:00 

10:15 

 

 

10:20 

 

 

Observasi 

1. Memonitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

Hasil : Napas sedikit cepat, RR : 22x/menit 

2. Memonitor bunyi napas tambahan  

Hasil : Ronkhi 

Terapeutik 

1. Memposisikan Semi-Fowler atau Fowler 

Hasil : Pasien posisi duduk  

2. Memberikan Oksigen, Jika perlu 

Hasil : pasien mengatakan belum 

memerlukan oksigen, karena belum merasa 

Khaedirnur 



85 

 

- Bunyi napas : ronkhi 

- Pasien nampak batuk berdahak  

- WSD : Canula : 3 ltr/mnt 

- Tampak pasien duduk dengan 

sandaran 60° 

- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 

31 agustus 2023 

Pneumonia bilateral  

Cardiomegaly disertai edema 

plumonum  

Efusi pleura bilateral terutama 

kanan 

 

10:25 

sesak 

Edukasi 

1. Mengajarkan teknik batuk efektif 

Hasil : Pasien mengatakan tidak ada dahak 

yang keluar 

3. Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan 

faktor risiko 

- Pasien mengatakan setiap makan 

selalu mual 

- Pasien mengatakan tidak nafsu 

makan 

- Pasien mengatakan sulit menelan 

makanan 

- Pasien mengatakan tidak ada 

penurunan berat badan  

- pasien mengatakan makan hanya 

makan -+ 5 sendok 

-  TB : 161 Cm 

- BB : 59 Kg 

- IMT : 22,7 

13-september-

2023 

11:00 

 

11:15 

 

 

11:20 

 

11:25 

Observasi 

1. Mengidentifikasi perlunya penggunaan 

selang nasogastric 

Hasil : tampak pasien terpasang NGT, 

Pasien mengatakan pemasangan NGT 

kemarin sore  

2. Memonitor berat badan 

Hasil : BB : 59 Kg 

Terapeutik 

1. Melakukan oral hygienis sebelum makan, 

jika perlu 

Hasil : pasien terpasang NGT 

Edukasi 

1. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu 
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- tampak porsi makan tidak 

dihabiskan 

Hasil : Pasien nyaman dalam posisi duduk 

 

5.5 Evaluasi Keperawatan 

 

 

NO 

DX 
DIAGNOSIS KEPERAWATAN Hari/TGL/Jam EVALUASI (SOAP) NAMA JELAS 

2. Keletihan berhubungan dengan kondisi 

fisiologis dibuktikan dengan 

DS : 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

karena faktor penyakitnya 

- Pasien mengatakan jarang 

beraktivitas karena mudah lelah 

- Pasien mengatakan fungsi tubuh 

yang paling dia rasakan perubahan 

adalah kekuatan fisiknya. Pasien 

mengatakan saat ini tidak bisa 

melakukan aktivitas yang terlalu 

berat karena cepat merasa 

lelah,keseimbangan mualai 

berkurang, pasien peranh jatuh di 

kamar mandi karena pasien tiba-tiba 

Senin/11-

November-2023 

14:00 

S : Pasien mengatakan setelah diberikan slow deep 

breathing, sesaknya cukup berkurang dan sedikit 

mengurangi keletihannya saat berpindah tempat dari 

bed ke kursi roda 

O : Pasien tampak duduk dengan sesekali 

mengulangi kembali teknik relaksasi slow deep 

breathing, pasien masih tampak lemah 

A : Masalah Keletihan belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi manajemen energi 

Observasi 

1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang 

mengakibatkan keletihan 

2. Monitor pola dan jam tidur 

Terapeutik 
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merasa lemas 

- Pasien mengatakan rasa lelah 

dirasakan sepanjang hari. 

DO : 

 

- Pasien kesulitan bergerak 

- Kekuatan otot 

- 5 - 5 

- 4 - 4 

- Tonus otot lemah pada ektrimitas 

bawah 

- Tampak pasien dibantu berjalan 

oleh keluarga 

- HGB : 9,1 gr/dl 

1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah 

stimulus (mis. cahaya, suara, kunjungan) 

2. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan 

Edukasi 

2. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi 

keletihan 

 

1. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

berhubungan dengan spasme jalan napas 

dibuktikan dengan 

DS : 

- pasien mengatakan air liurnya 

kental 

- pasien mengatakan kadang merasa 

sesak khususnya malam hari 

- pasien mengatakan sesaknya 

memberat saat pasien berbaring 

- pasien mengatakan riwayat 

mengonsumsi OAT tuntas  tahun 

yang lalu 

DO : 

Senin/11-

November-2023 

14:15 

S : Pasien mengatakan belum merasakan sesak 

karena selalu dalam posisi duduk 

O : Pasien tampak duduk RR : 23x/menit Spo2 : 

96% 

A : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi Manajemen jalan napas 

Observasi  

1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, 

usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgiling, 
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- Bunyi napas : ronkhi 

- Pasien nampak batuk berdahak  

- WSD : Canula : 3 ltr/mnt 

- Tampak pasien duduk dengan 

sandaran 60° 

- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 

31 agustus 2023 

Pneumonia bilateral  

Cardiomegaly disertai edema 

plumonum  

Efusi pleura bilateral terutama 

kanan 

mengi, wheezing, ronkhi kering) 

Terapeutik 

1. Posisikan Semi-Fowler atau Fowler 

2. Berikan Oksigen, Jika perlu 

Edukasi 

1. Ajarkan teknik batuk efektif 

3. Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan 

faktor risiko 

- Pasien mengatakan setiap makan 

selalu mual 

- Pasien mengatakan tidak nafsu 

makan 

- Pasien mengatakan sulit menelan 

makanan 

- Pasien mengatakan tidak ada 

penurunan berat badan  

- pasien mengatakan makan hanya 

makan -+ 5 sendok 

-  TB : 161 Cm 

- BB : 59 Kg 

- IMT : 22,7 

Senin/11-

November-2023 

14:30 

S : Pasien Mengatakan masih mual saat makan 

siang, dan hanya menghabiskaan beberapa sendok 

saja 

O : tampak porsi makan tidak dihabiskan 

A : Masalah risiko defisit nutrisi belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi manajemen Nutrisi  

Observasi 

1. Identifikasi perlunya penggunaan selang 

nasogastrik 

2. Monitor berat badan 

Terapeutik 

1. Lakukan oral hygienis sebelum makan, jika 

perlu 

Edukasi 
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- tampak porsi makan tidak 

dihabiskan 

1. Anjurkan posisi duduk, jika mampu 

     

2. Keletihan berhubungan dengan kondisi 

fisiologis dibuktikan dengan 

DS : 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

karena faktor penyakitnya 

- Pasien mengatakan jarang 

beraktivitas karena mudah lelah 

- Pasien mengatakan fungsi tubuh 

yang paling dia rasakan perubahan 

adalah kekuatan fisiknya. Pasien 

mengatakan saat ini tidak bisa 

melakukan aktivitas yang terlalu 

berat karena cepat merasa 

lelah,keseimbangan mualai 

berkurang, pasien peranh jatuh di 

kamar mandi karena pasien tiba-tiba 

merasa lemas 

- Pasien mengatakan rasa lelah 

dirasakan sepanjang hari. 

DO : 

 

- Pasien kesulitan bergerak 

Selasa/12-

November-2023 

15:00 

S : Pasien mengatakan setelah melakukan slow deep 

breathing, sesaknya mulai berkurang, pasien 

mengatakan masih sedikit merasa lelah karena 

sebelumnya berjalan menuju kamar mandi 

O : Pasien tampak duduk dengan sesekali 

mengulangi kembali teknik relaksasi slow deep 

breathing 

A : Masalah Keletihan belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi manajemen energi 

Observasi 

1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang 

mengakibatkan keletihan 

2. Monitor pola dan jam tidur 

Terapeutik 

1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah 

stimulus (mis. cahaya, suara, kunjungan) 

2. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan 

Edukasi 

1. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi 
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- Kekuatan otot 

- 5 - 5 

- 4 - 4 

- Tonus otot lemah pada ektrimitas 

bawah 

- Tampak pasien dibantu berjalan 

oleh keluarga 

- HGB : 9,1 gr/dl 

keletihan 

 

1. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

berhubungan dengan spasme jalan napas 

dibuktikan dengan 

DS : 

- pasien mengatakan air liurnya 

kental 

- pasien mengatakan kadang merasa 

sesak khususnya malam hari 

- pasien mengatakan sesaknya 

memberat saat pasien berbaring 

- pasien mengatakan riwayat 

mengonsumsi OAT tuntas  tahun 

yang lalu 

DO : 

- Bunyi napas : ronkhi 

- Pasien nampak batuk berdahak  

- WSD : Canula : 3 ltr/mnt 

- Tampak pasien duduk dengan 

sandaran 60° 

- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 

Selasa/12-

November-2023 

14:15 

S : Pasien mengatakan ia sudah tidak sesak seperti 

tadi subuh, pasien mengatakan saat sesak nyaman 

hanya dengan pemberian oksigen. 

O : Pasien tampak duduk RR : 23x/menit Spo2 : 

95% 

A : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi Manajemen jalan napas 

Observasi  

1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, 

usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgiling, 

mengi, wheezing, ronkhi kering) 

Terapeutik 

1. Posisikan Semi-Fowler atau Fowler 

2. Berikan Oksigen, Jika perlu 
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31 agustus 2023 

Pneumonia bilateral  

Cardiomegaly disertai edema 

plumonum  

Efusi pleura bilateral terutama 

kanan 

Edukasi 

1. Ajarkan teknik batuk efektif 

3. Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan 

faktor risiko 

- Pasien mengatakan setiap makan 

selalu mual 

- Pasien mengatakan tidak nafsu 

makan 

- Pasien mengatakan sulit menelan 

makanan 

- Pasien mengatakan tidak ada 

penurunan berat badan  

- pasien mengatakan makan hanya 

makan -+ 5 sendok 

-  TB : 161 Cm 

- BB : 59 Kg 

- IMT : 22,7 

- tampak porsi makan tidak 

dihabiskan 

Selasa/12-

November-2023 

14:30 

S : Pasien Mengatakan mual saat makan siang, dan 

sempat muntah 

O : tampak porsi makan tidak dihabiskan 

A : Masalah risiko defisit nutrisi belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi manajemen Nutrisi  

Observasi 

1. Identifikasi perlunya penggunaan selang 

nasogastrik 

2. Monitor berat badan 

Terapeutik 

1. Lakukan oral hygienis sebelum makan, jika 

perlu 

Edukasi 

1. Anjurkan posisi duduk, jika mampu 

Khaedirnur 
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fisiologis dibuktikan dengan 

DS : 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

- Pasien mengatakan mudah lelah 

karena faktor penyakitnya 

- Pasien mengatakan jarang 

beraktivitas karena mudah lelah 

- Pasien mengatakan fungsi tubuh 

yang paling dia rasakan perubahan 

adalah kekuatan fisiknya. Pasien 

mengatakan saat ini tidak bisa 

melakukan aktivitas yang terlalu 

berat karena cepat merasa 

lelah,keseimbangan mualai 

berkurang, pasien peranh jatuh di 

kamar mandi karena pasien tiba-tiba 

merasa lemas 

- Pasien mengatakan rasa lelah 

dirasakan sepanjang hari. 

DO : 

- Pasien kesulitan bergerak 

- Kekuatan otot 

- 5 - 5 

- 4 - 4 

- Tonus otot lemah pada ektrimitas 

bawah 

- Tampak pasien dibantu berjalan 

November-2023 

14:00 

mengatakan sudah kurang merasa lelah, pasien 

mengatakan mampu berjalan kekamar mandi sendiri 

dengan ditemani istrinya dan tidak merasa seletih 

kemarin, pasien mengatakan semalam tidak merasa 

sesak dan tidurnya baik 

O : Pasien tampak duduk  

A : Masalah Keletihan teratasi 

P : Optimalkan Intervensi manajemen energi 

Observasi 

1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang 

mengakibatkan keletihan 

2. Monitor pola dan jam tidur 

Terapeutik 

1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah 

stimulus (mis. cahaya, suara, kunjungan) 

2. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan 

Edukasi 

1. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi 

keletihan 
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oleh keluarga 

- HGB : 9,1 gr/dl 

1. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

berhubungan dengan spasme jalan napas 

dibuktikan dengan 

DS : 

- pasien mengatakan air liurnya 

kental 

- pasien mengatakan kadang merasa 

sesak khususnya malam hari 

- pasien mengatakan sesaknya 

memberat saat pasien berbaring 

- pasien mengatakan riwayat 

mengonsumsi OAT tuntas  tahun 

yang lalu 

DO : 

- Bunyi napas : ronkhi 

- Pasien nampak batuk berdahak  

- WSD : Canula : 3 ltr/mnt 

- Tampak pasien duduk dengan 

sandaran 60° 

- Pemeriksaan radiologi : foto thorax 

31 agustus 2023 

Pneumonia bilateral  

Cardiomegaly disertai edema 

plumonum  

Efusi pleura bilateral terutama 

kanan 

Rabu/13-

November-2023 

14:15 

S : Pasien mengatakan belum merasa sesak, namun 

sesekali masih batuk 

O : Pasien tampak duduk RR : 23x/menit Spo2 : 

97% 

A : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi Manajemen jalan napas 

Observasi  

1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, 

usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgiling, 

mengi, wheezing, ronkhi kering) 

Terapeutik 

1. Posisikan Semi-Fowler atau Fowler 

2. Berikan Oksigen, Jika perlu 

Edukasi 

1. Ajarkan teknik batuk efektif 

Khaedirnur 
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3. Risiko Defisit Nutrisi dibuktikan dengan 

faktor risiko 

- Pasien mengatakan setiap makan 

selalu mual 

- Pasien mengatakan tidak nafsu 

makan 

- Pasien mengatakan sulit menelan 

makanan 

- Pasien mengatakan tidak ada 

penurunan berat badan  

- pasien mengatakan makan hanya 

makan -+ 5 sendok 

-  TB : 161 Cm 

- BB : 59 Kg 

- IMT : 22,7 

- tampak porsi makan tidak 

dihabiskan 

Rabu/13-

November-2023 

14:30 

S : Pasien Mengatakan makannya menggunakan 

NGT, pasien mengatakan tidak ada rasa mual dan 

muntah namun merasa kurang nyaman dengan 

selangnya 

O : tampak pasien menggunakan NGT 

A : Masalah risiko defisit nutrisi belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi manajemen Nutrisi  

Observasi 

1. Identifikasi perlunya penggunaan selang 

nasogastrik 

2. Monitor berat badan 

Terapeutik 

1. Lakukan oral hygienis sebelum makan, jika 

perlu 

Edukasi 

1. Anjurkan posisi duduk, jika mampu 

Khaedirnur 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan 

5.1.1 Analisis pengkajian keperawatan 

Pengkajian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara 

pada pasien dan keluarga pasien. Tn. A berusia 61 tahun dengan awal 

masuk rumah sakit dengan keluhan sesak setelah dilakukan tindakan di 

UGD, pasien dibawa ke ruangan lontara 1 untuk dilakukan perawatan 

lebih lanjut pada tanggal 10 september 2023. Saat dilakukan 

pengkajian pada tanggal 11 september 2023, didaptkan keluhan utama 

pasien yaitu merasa mudah lelah, pasien mengatakan mudah lelah 

karena faktor penyakitnya, hal ini sejalan dengan penelitian (Pertiwi & 

Prihati, 2020) yang menyatakan bahwa penderita CKD  akan 

merasakan keletihan disebabkan karena kadar oksigen yang rendah 

dalam darah yang disebabkan karena anemia, pemasukan nutrisi yang 

buruk pada penderia CKD juga mempengaruhi sehingga dapat 

menimbulkan keluhan mudah lelah. Penelitian lain juga menyatakan 

bahwa pasien CKD akan kekurangan oksigen dalam darah sehingga 

akan memaksa jantung mensuplay oksigen yang dibutuhkan tubuh 

sehingga akan meyebabkan tubuh mengalami keletihan ekstrem 

(fatigue) (Ramadhan et al., 2023). 

Berdasarkan pengkajian, pasien memiliki masalah pada 

kebutuhan aktivitas karena selalu mengeluh lelah, karena sering 
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merasa lelah pasien mengatakan sulit melakukan aktivitas. Menurut 

(Sepadha Putra Sagala, 2020), pasien hemodialisa yang mengalami 

gangguanaltivitas sehari-hari akan berdampak terhadap kesehatan 

fisik, mobilisasi dan perlunya perawatan berulang dalam jangka 

panjang akibat anemia, uremia, miopati, gangguan tulang dan mineral. 

Kebutuhan mobilisasi yang tidak terpenuhi dapat menjadi salah satu 

faktor penyebab kematian pada pasien hemodialisa. Keterbatasan 

aktivitas sehari-hari pasien hemodialisa dapat mengakibatkan 

terjadinya stress, frustasi, depresi, penurunan daya ingat, mudah 

tersinggung dan sensitif. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan lab didapatkan hasil 

hemoglobin yang rendah, yaitu 9,1 gr/dl, yang menandakan pasien 

mengalami anemia, sejalan dengan penelitian (Agustina & Wardani, 

2019) menyebutkan bahwa penyakit ginjal kronik adalah kondisi 

irreversible dimana fungsi ginjal menurun dari waktu-kewaktu. 

Kondisi ginjal memburuk menyebabkan kemampuan untuk 

memproduksi erythropoietin yang memadai terganggu, sehingga 

terjadi anemia. 

Dapat dilihat bahwa teori yang disajikan memberikan 

gambaran potensi pengalaman yang akan dialami oleh pasien dengan 

gagal ginjal kronik, dan data yang terhimpun dari pengkajian sesuai 

dengan kerangka yang terdapat dalam teori tersebut. Setelah 

mengevaluasi hasil pengkajian dan membandingkannya dengan teori, 
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peneliti tidak menemukan kesenjangan yang signifikan antara teori dan 

praktek yang diamati di lapangan. 

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan  

Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis 

mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses 

kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung aktual maupun 

potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi 

respon klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi yang 

berkaitan dengan kesehatan (TIM Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). 

Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) masalah 

keperawatan yang timbul pada klien dengan gangguan pemenuhan 

kebutuhan aktivitas meliputi gangguan mobilitas fisik, intoleransi 

aktivitas, keletihan dan risiko intoleransi aktivitas. Dari hasil 

pengkajian pada Tn A ditemukan masalah prioritas atau masalah 

utama yaitu keletihan berhubungan dengan  kondisi fisiologis. 

Keletihan merupakan penurunan kapasitas kerja fisik yang tidak pulih 

dengan istirahat. 

Alasan diangkatnya masalah keletihan sebagai prioritas utama 

adalah karena keletihan merupakan keluhan yang sering dirasakan 

pasien. Menurut buku standar diagnosis keperawatan indonesia, 

keletihan muncul karena disebabkan oleh gangguan tidur, gaya hidup 

monoton, kondisi fisiologis, program perawatan/pengobatan jangka 
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panjang, stres berlebihan, dan depresi (TIM Pokja SDKI DPP PPNI, 

2017). 

Berdasarkan teori diatas dan hasil pengkajian pada kasus tidak 

didapatkan adanya kesenjangan antara teori dan kasus dimana pada 

pasien Tn. A dimana masalah keperawatan yang muncul sesuai dengan 

konsep teori yang telah diuraikan sebelumnya, namun karena fokus 

studi kasus adalah pemenuhan kebutuhan aktivitas maka secara teori 

dibatasi diagnosis yang mungkin muncul yang berkaitan dengan 

pemenuhan aktivitas fisik, sementara kasus yang didapatkan, masalah 

keperawatan lain yang muncul ialah bersihan jalan napas tidak efektif, 

dan risiko defisit nutrisi 

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan merupakan penyusunan rencana 

Tindakan keperawatan yang akan dilakukan oleh perawat untuk 

menanggulangi masalah klien sesuai dengan diagnosis keperawatan 

yang sudah ditentukan. Komponen rencana keperawatan terdiri dari 

tujuan, kriteria hasil dan rencana keperawatan (Basri et al., 2020). 

Berdasarkan buku standar intervensi keperawatan indonesia 

pada masalah keletihan intervensi utama yang dapat diberikan adalah 

edukasi aktivitas atau istirahat dan manajemen energi, sedangkan 

untuk intervensi pendukungnya yaitu dukungan program pengobatan, 

dukungan pengambilan keputusan, dukungan tidur, manajemen asma, 

manajemen dimensia, manajemen kemoterapi, manajemen medikasi, 
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manajemen lingkungan, manajemen mood, manajemen nutrisi, 

penentuan tujuan bersama, promosi dukungan sosial, promosi koping, 

promosi latihan fisik, reduksi ansietas, terapi aktivitas, dan terapi 

relaksasi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) 

Analisis intervensi dengan masalah keletihan pada Tn A 

berfokus pada keluhan serta penyesuaian dengan kondisi pasien, maka 

penulis memberikan manajemen energi berupa, identifikasi gangguan 

fungsi tubuh yang mengakibatkan keletihan,  monitor pola dan jam 

tidur, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. cahaya, 

suara, kunjungan)  berikan aktivitas distraksi yang menenangkan 

berupa terapi relaksasi slow deep breathing, edukasi ajarkan strategi 

koping untuk mengurangi keletihan. 

Intervensi utama dalam mengatasi masalah keletihan pada 

penelitian ini adalah slow deep breathing dimana intervensi ini 

bertujuan untuk mengurasa rasa lelah pasien yang disebabkan oleh 

faktor penyakitnya. Menurut penelitian (Pertiwi & Prihati, 2020), 

secara fisiologis, teknik relaksasi nafas dalam lambat merangsang 

sistem saraf parasimpatik, yang mengakibatkan peningkatan produksi 

endorfin, penurunan heart rate, dan perluasan ekspansi paru-paru untuk 

mencapai kapasitas maksimal, sehingga otot-otot menjadi lebih rileks. 

Teknik relaksasi nafas dalam lambat juga memastikan tubuh menerima 

pasokan oksigen yang adekuat, yang memiliki peran krusial dalam 

sistem pernapasan dan sirkulasi tubuh. Saat melakukan teknik ini, 



100 

 

oksigen mengalir ke pembuluh darah dan jaringan tubuh, 

menghilangkan racun dan sisa metabolisme yang tidak terpakai, 

meningkatkan metabolisme, dan menghasilkan energi. Hal ini 

memaksimalkan jumlah oksigen yang tersedia untuk seluruh jaringan 

tubuh, membantu dalam produksi energi, dan mengurangi tingkat  

keletihan/fatigue. 

Penelitian lain juga menyebutkan dalam (Ramadhan et al., 

2023) menyebutkan bahwa, teknik relaksasi nafas dalam lambat secara 

fisiologis akan menstimulasi sistem saraf parasimpatik sehingga 

meningkatkan produksi endorpin, menurunkan heart rate, 

meningkatkan ekspansi paru sehingga dapat berkembang maksimal, 

dan otot-otot menjadi rileks. Dari data tersebut tidak ditemukan 

kesebangan antara teori dan kasus dalam pemberian intervensi terapi 

relaksasi slow deep breathing pada pasien dengan masalah keletihan 

dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat. 

Kemudian intervensi untuk masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif berupa manajemen jalan napas adapan intervensi yang 

dilakukan ialah Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha 

napas), Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgiling, mengi, 

wheezing, ronkhi kering, Posisikan Semi-Fowler atau Fowler, Berikan 

Oksigen, Jika perlu, dan Ajarkan teknik batuk efektif. Menurut bukun 

standar intervensi keperawatan indonesia salah satu intervensi utama 

untuk mengatasi masalah bersihan alan napas tidak efektif ialah, 
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manajemen jalan napas, sehingga dari hal tersebut tidak dapat 

ditemukan kesenjangan antara teori kasus dalam pemberian intervensi. 

Selanjutnya untuk masalah risiko defisit nutrisi diberikan 

intervensi manajemen nutrisi, intervensi yang diberisan kepada pasien 

ialah,  Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastric, monitor 

berat badan, lakukan oral hygienis sebelum makan, jika perlu, anjurkan 

posisi duduk, jika mampu. Berdasarkan buku Standar intervensi 

keperawawatan indonesia, salah satu intervensi yang dapat diberikan 

jika ditemukan masalah kepereawatan risiko defisit nutrisi ialah 

manajemen nutrisi, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat 

kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan. 

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan merupakan pelaksanaan Tindakan 

yang telah direncanakan sebelumnya agar kebutuhan pasien terpenuhi 

secara optimal. Pelaksanaan Tindakan keperawatan kepada klien 

dilakukan secara urut sesuai dengan prioritas masalah yang sudah 

dibuat pada intervensi keperawatan (Basri et al., 2020). Implementasi 

keperawatan dimulai dari pelaksanaan intervensi hingga melakukan 

dokumentasi keperawatan termasuk Tindakan yang telah diberikan 

dalam menjelaskan suatu perencanaan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 

2018). Pada kasus Tn A implementasi keperawatan keperawatan 

diberikan mulai tanggal 11 september sampai tanggal 13 september 

2023. 
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Implementasi yang diberikan pada masalah keletihan yaitu 

manajemen energi, manajemen energi. Manajemen energi adalah 

mengidentifikasi dan mengelola penggunaan energi untuk mengatasi 

atau mencegah keletihan dan mengoptimalkan proses pemulihan. Pada 

implementasi yang diberikan ialah identifikasi gangguan fungsi tubuh 

yang mengakibatkan keletihan,  monitor pola dan jam tidur, sediakan 

lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis. cahaya, suara, 

kunjungan) dalam hal ini pasien dianjurkan untuk memasang sampiran 

saat akan istirahat,  berikan aktivitas distraksi yang menenangkan 

berupa terapi relaksasi slow deep breathing, edukasi ajarkan strategi 

koping untuk mengurangi keletihan, edukasi yang diajarkan yaitu cara 

melakukan slow deep breathing dan dianjurkan untuk selalu diulang-

ulang agar pasien merasa lebih baik dan keluhan lelah berkurang. 

Implementasi untuk masalah bersihan jalan napas yaitu 

diberikan Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas), 

Monitor bunyi napas tambahan (mis. gurgiling, mengi, wheezing, 

ronkhi kering), dan hasil yang didapatkan ialah bunyi napas ronkhi. 

Posisikan Semi-Fowler atau Fowler, yang kemudian pasien lebih 

sering dalam posisi duduk atau head up 60°, sesakali diberikan 

Oksigen, dan mengajarkan teknik batuk efektif. 

Implementasi terakhir yang diberikan untuk masalah risiko 

defisit nutrisi ialah,  Identifikasi perlunya penggunaan selang 

nasogastric, dalam hal ini pasien menerima jika akan dipasangkan 
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NGT namun terealisasi dihari ketiga, selanutnya memonitor berat 

badan, dimana hasil didapatkan selama tiga hari ialah pasien belum 

mengalami penurunan berat badan, lakukan oral hygienis sebelum 

makan, anjurkan posisi duduk, dengan hasil psien lebih sering dalam 

posisi duduk. 

Pada pelaksanaan implementasi kepada Tn. A, kendala yang 

muncul adalah kurangnya kontrol dari peneliti terhadap pasien, 

dikarenakan waktu dinas yang terbatas, sehingga tidak diketahui 

apakah pasien benar-benar melaksanakan apa yang tela dianjurkan atau 

tidak, meskipun saat setiap evaluasi pasien mengatakan kadang 

melaksanakannya. 

5.1.5 Analisis evaluasi keperawatan 

Evaluasi keperawatan merupakan proses penilaian pencapaian 

tujuan serta pengkajian ulang rencana keperawatan, evaluasi 

keperawatan bertujuan untuk menilai respon pasien yang meliputi 

subjektif, objektif, assessment dan planning. evaluasi keperawatan 

juga bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan intervensi dan 

implementasi yang sudah dilakukan (Basri et al., 2020). 

Evaluasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan segera setelah 

implementasi untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan. 

Sementara itu, evaluasi sumatif merupakan evaluasi kontinu dari 
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proses dan hasil pelayanan asuhan keperawatan yang dilakukan secara 

berkesinambungan hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pada Tn A evaluasi keperawatan diberikan secara formatif dan 

sumatif yang disesuaikan dengan luaran keperawatan dalam buku 

SLKI, dimana asien diberikan evaluasi setelah implementasi 

keperawatan dilakukan. Evaluasi yang diperoleh dari masalah 

keletihan, didapatkan hasil bahwa pasien mengatakan rileks setelah 

diberikan terapi slow deep breathing, pasien juga mengatakan sudah 

tidak terlalu merasa lelah khususnya saat kekamar mandi. Evaluasi 

akhir didapatkan bahwa pasien mengatakan sudah kurang merasa 

lelah, pasien mengatakan mampu berjalan kekamar mandi sendiri 

dengan ditemani istrinya dan tidak merasa seletih kemarin. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka masalah keletihan sudah 

teratasi intervensi dioptimalkan. 

Kemudian hasil evaluasi dari masalah bersihan jalan napas 

tidak efektif ialah pasien tidak merasa sesak, namun masih ada suara 

napas tambahan (ronkhi), kemudian evaluasi akhir didapatkan pasien 

tidak merasa sesak Spo2 :97%, pasien masih batuk. Dari hasil evaluasi 

tersebut dapat disimpulkan masalah bersihan jalan napas tidak efektif 

belum teratasi. Selanjutnya untuk hasil evaluasi dari masalah risiko 

defisit nutrisi didapatkan hasil yaitu, pasien telah terpasang NGT, rasa 

mual dan muntah sudah tidak ada namun pasien merasa kurang 

nyaman dengan penggunaan NGT, dari hasil tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa masalah risiko defisit nutrisi belum teratasi, 

sehingga intervensi dilanutkan. 

Dari ketiga masalah keperawatan yang ditemukan 2 

diantaranya disimpulkan belum berhasil, Drs. H. Ahmad suhaimi 

dalam (Ahmad Suhaimi, 2017) menyampaikan bahwa sesungguhnya 

Allah SWT sayang kepada hamba-Nya. Banyak cara Allah dalam 

mewujudkan bentuk kasih sayangnya kepada kita. Salah satunya 

dengan sakit. Sesungguhnya sakit dapat menjadi media bagi kita untuk 

merenungi arti dari sebuah kenikmatan sehat. Dialah yang 

mengizinkan penyakit itu menimpa, dan dia pula lah yang 

mengangkatnya, dalam firman Allah SWT. QS. Asy-Syu’arah/26:80 

yang berbunyi : 

 ٨    يشَْفِيْنِ  فَهُوَ  مَرِضْتُ  وَاِذَا

Terjemahnya : 

Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku 

Demikian ketentuan dari Allah. Sunnatullah ketika mendapatkan 

kenikmatan, mudah manusia menerima kenyataan itu. Namun ketika suatu 

musibah menimpa kita, tidak mudah menghadapinya. Padahal ketika suatu 

musibah itu datang kita menyikapinya dengan sabar dan tawakal, kita akan 

menemukan kenikmatan luar biasa yang ada didalamnya. 

Dalam tafsir Al-Mishbah, yang menjelaskan tafsir surah Asy-

Syu’arah ayat 78-82 menyebutkan bahwa : Ayat-ayat di atas menyatakan 
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bahwa: Tuhan semesta alam itu adalah Dia Yang telah menciptakan aku 

dengan kadar dan ukuran yang sangat tepat agar aku menjalankan fungsi 

dengan baik, maka hanya Dia pula Yang menunjuki aku aneka petunjuk 

yang kuperlukan sepanjang hidupku. Dan Yang hanya Dia Yang Maha Esa 

itu yang memberi aku makan dan memberi aku minum sehingga tanpa 

bantuan-Nya pastilah aku binasa. Dan, di samping itu, apabila aku 

memakan atau meminum sesuatu yang mestinya kuhindari atau melakukan 

kegiatan yang menjadikan aku sakit, maka hanya Dia pula Yang 

menyembuhkan aku sehingga kesehatanku kembali pulih. Dengan 

demikian kesembuhan datangnnya hanya dari Allah SWT, sehingga dalam 

kasus ini meskipun beberapa masalah keperawatan belum teratasi kita 

harus tetap yakin bahwa Allah akan selalu memberi petunjuknya. 

5.2 Analisis Evidence Based Practiced in Nursing 

Pemberian slow deep breathing didapatkan mampu menurunkan 

keletihan (fatigue) pada pasien gagal ginjal kronik. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Pertiwi & Prihati, 2020) yang juga merupakan salah satu 

EBP penelitisn ini, menyatakan bahwa secara fisiologis, teknik relaksasi nafas 

dalam lambat merangsang sistem saraf parasimpatik, yang mengakibatkan 

peningkatan produksi endorfin, penurunan heart rate, dan perluasan ekspansi 

paru-paru untuk mencapai kapasitas maksimal, sehingga otot-otot menjadi 

lebih rileks. Teknik relaksasi nafas dalam lambat juga memastikan tubuh 

menerima pasokan oksigen yang adekuat, yang memiliki peran krusial dalam 

sistem pernapasan dan sirkulasi tubuh. Saat melakukan teknik ini, oksigen 
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mengalir ke pembuluh darah dan jaringan tubuh, menghilangkan racun dan 

sisa metabolisme yang tidak terpakai, meningkatkan metabolisme, dan 

menghasilkan energi. Hal ini memaksimalkan jumlah oksigen yang tersedia 

untuk seluruh jaringan tubuh, membantu dalam produksi energi, dan 

mengurangi tingkat  keletihan/fatigue. Sehingga terdapat pengaruh yang 

signifikan latihan relaksasi napas dalam lambat (slow deep breathing) untuk 

mengurangi keletihan pada pasien penyakit gangguan ginjal. 

Pada kasus Tn A hasil evaluasi didapatkan bahwa pasien mampu 

berjalan kekamar mandi sendiri dengan ditemani istrinya dan tidak merasa 

seletih saat awal pertemuan dengan peneliti, hal ini juga sejalan dengan 

penelitian (Ramadhan et al., 2023) yang menyimpulkan dalam penelitiannya 

bahwa slow deep breathing dapat menurunkan tingkat keletihan pada pasien 

gagal ginjal. 

5.3 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah selama proses pemberian intervensi 

tidak berlangsung dalam satu hari penuh, hal ini dikarenakan implementasi 

hanya diberikan selama satu sift dalam per hari sehingga proses kontrol 

perkembangan klien tidak maksimal dan pemberian intervensi juga masih 

kurang maksimal. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan pemberian 

intervensi terapi slow deep brething pada pasien pemenuhan kebutuhan 

aktivitas dan istirahat, didaparkan kesimpulan sebagai berikut. 

a. Pengkajian keperawatan yang dilakukan pada Tn A ditemukan beberapa 

data yaitu keluhan utama pasien adalah sering merasa lelah sehingga 

mengganggu aktivitas kesehariannya, pasien juga kadang mengeluh sesak 

napas khususnya dimalam hari, terdapat suara napas tambahan (ronkhi), 

pasien juga mengeluh tidak nafsu makan dan sering mual. 

b. Diagnosis keperawatan pada Tn A, yaitu keletihan, bersihan alan napas 

tidak efektif, dan risiko defisit nutrisi. 

c. Intervensi yang diberikan pada masalah keletihan yaitu manajemen energi, 

untuk masalah bersihan alan napas tidak efektif diberikan intervensi 

manajemen alan napas, selanjutnya untuk masalah risiko defisit nutrisi 

diberikan intervensi manajemen nutrisi. 

d. Implementasi keperawatan diberikan sesuai dengan intervensi 

keperawatan dengan masalah prioritas keletihan. 

e. Evaluasi keperawatan didapatkan bahwa, masalah keletihan teratasi, dan 

untuk masalah bersian jalan napas tidak efektif serta masalah risiko defisit 

nutrisi belum teratasi. 
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f. Pemberian intervensi slow deep breathing menunjukkan adanya perubahan 

pada tingkat keletihan pasien, dimana setelah 3 hari pemberian intervensi, 

keletihan pasien telah berkurang jika dibandingkan awal pengkajian. 

6.2 Saran 

a. Bagi institusi 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 

keperawatan untuk meningkatkan wawasan tentang asuhan keperawatan 

dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat pada pasien gagal 

ginjal kronik, khususnya dengan menerapkan intervensi slow deep 

breathing. 

b. Bagi pelayanan kesehatan 

Slow deep breathing dapat menjadi skil tambahan bagi perawat 

yang dapat diterapkan diruang perawatan selama memberikan asuhan 

keperawatan terutama kepada pasien dengan keluhan fatigue, perawat juga 

dapat membantu pasien dalam melakukan latihan tersebut secara mandiri. 
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