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ABSTRAK 

Nama : Nurul Ainun Nasir 

NIM : 70900122044 

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Anak dengan  

Bronkopneumonia dengan Masalah Keperawatan Bersihan  

Jalan Napas Tidak Efektif Menggunakan Terapi Inhalasi  

Sederhana dengan Aromaterapi Peppermint 

 

Latar Belakang: Bronkopneumonia merupakan salah satu penyakit pernapasan yang 

sering terjadi pada anak-anak. Salah satu masalah keperawatan yang sering muncul adalah 

bersihan jalan napas tidak efektif. Terapi inhalasi sederhana dengan aromaterapi 

peppermint dapat menjadi salah satu intervensi untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan: 

Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menganalisis asuhan keperawatan pada anak 

dengan bronkopneumonia yang mengalami masalah keperawatan bersihan jalan napas 

tidak efektif menggunakan terapi inhalasi sederhana dengan aromaterapi peppermint. 

Metode: Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan proses 

keperawatan. Pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan 

pemeriksaan penunjang. Intervensi yang diberikan adalah terapi inhalasi sederhana dengan 

aromaterapi peppermint. Hasil: Setelah diberikan intervensi terapi inhalasi sederhana 

dengan aromaterapi peppermint selama 3 hari, didapatkan hasil berupa peningkatan pola 

napas, penurunan produksi sekret, dan peningkatan kemampuan batuk efektif pada pasien. 

Kesimpulan: Terapi inhalasi sederhana dengan aromaterapi peppermint efektif dalam 

mengatasi masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif pada pasien anak dengan 

bronkopneumonia. 

Kata Kunci: Bronkopneumonia, Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif, Terapi Inhalasi 

Sederhana, Aromaterapi Peppermint 
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ABSTRACT 

Name : Nurul Ainun Nasir 

NIM : 70900122044 

Tittle : Nursing Care Analysis of Children with Bronchopneumonia  

and Ineffective Airway Clearance Using Simple Inhalation  

Therapy with Peppermint Aromatherapy 

 

Background: Bronchopneumonia is one of the respiratory diseases that often occurs in 

children. One of the nursing problems that often arises is ineffective airway clearance. 

Simple inhalation therapy with peppermint aromatherapy can be one of the interventions 

to solve this problem. Objective: The purpose of this case study is to analyze nursing care 

in children with bronchopneumonia who experience the nursing problem of ineffective 

airway clearance using simple inhalation therapy with peppermint aromatherapy. 

Methods: The method used is a case study with a nursing process approach. Data 

collection is done through anamnesis, physical examination, and supporting examinations. 

The intervention given is simple inhalation therapy with peppermint aromatherapy. 

Results: After being given the intervention of simple inhalation therapy with peppermint 

aromatherapy for 3 days, the results showed an increase in the breathing pattern, a 

decrease in secretion production, and an increase in the ability to cough effectively in the 

patient. Conclusion: Simple inhalation therapy with peppermint aromatherapy is effective 

in addressing the nursing problem of ineffective airway clearance in pediatric patients with 

bronchopneumonia. 

Keywords: Bronchopneumonia, Ineffective Airway Clearance, Simple Inhalation Therapy, 

Peppermint Aromatherapy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyebab utama kesakitan dan kematian pada anak, terutama balita, adalah 

infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Jenis kelamin, usia balita, status gizi, 

riwayat imunisasi, berat badan bayi saat lahir, suplementasi vitamin A, lama 

menyusui, tingkat pendidikan ibu, pendapatan keluarga, paparan asap rokok, serta 

pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu tentang ISPA merupakan beberapa faktor yang 

diduga berhubungan dengan ISPA. Pneumonia dapat berkembang dari ISPA. 

Proses infeksi akut yang merusak jaringan paru-paru (alveoli) disebut pneumonia. 

Pada anak-anak, bronkopneumonia, yaitu proses infeksi akut pada bronkus, sering 

terjadi bersamaan dengan pneumonia (Nasution et al. 2015) 

Bronkopneumonia atau pneumonia lobaris atau pneumonia segmental 

adalah jenis pneumonia yang memengaruhi bronkus dan jaringan paru-paru 

disekitarnya (Widiastuti et al. 2022). Satu atau lebih lobus paru-paru mungkin 

terkena bronkopneumonia, penyakit peradangan pada sistem pernapasan yang 

ditandai dengan bercak infiltrasi bakteri, virus, atau jamur. Bakteri-bakteri ini 

mampu menyebar dalam jarak dekat melalui percikan ludah saat penderita bersin 

atau batuk, yang kemudian terhirup oleh sekitarnya. Inilah sebabnya lingkungan 

menjadi salah satu faktor risiko berkembangnya bronkopneumonia (Prastio et al. 

2023).  

World Health Organization menerangkan bahwa penyakit menular 

termasuk infeksi saluran pernapasan akut, diare, malaria, komplikasi kelahiran 

prematur, asfiksia saat lahir, trauma neonatal dan cacat lahir bawaan tetap menjadi



 

 

2 

 

penyebab utama kematian anak di bawah usia 5 tahun secara global (Armenakyan 

2023). WHO melaporkan bahwa bronkopneumonia menyebabkan antara 800.000 

hingga 2 juta kematian pada anak setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tercatat 

sebanyak 808.694 anak terbunuh akibat bronkopneumonia (Indri and Siti 2020). 

Pada tahun 2019, kasus pneumonia termasuk bronkopneumonia menyumbang 

740.180 (14%) kasus kematian anak usia dibawah 5 tahun (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia 2023). 

Data Penyebab utama kematian terbanyak pada kelompok anak balita (12-

59 bulan) adalah diare sebesar 10,3% dan pneumonia sebesar 9,4%. Penyebab 

kematian lainnya, yaitu demam berdarah, kelainan kongenital jantung, tenggelam, 

cedera, kecelakaan, kelainan kongenital lainnya, COVID-19, infeksi parasit, dan 

penyebab lainnya. Profil Kesehatan Indonesia 2021 menyatakan jumlah 

keseluruhan anak yang menderita pneumonia termasuk bronkopneumonia di 

indonesia mencapai (31,4%) Jawa Timur (50,0%), Banten (46,2%), dan Lampung 

(40,6%) merupakan provinsi dengan temuan pneumonia pada balita paling banyak 

(Kemenkes RI 2022). 

Di provinsi sulawesi selatan pada tahun 2017, terdapat perkiraan sekitar 

86.335 kasus pneumonia pada balita, dengan 5.828 kasus yang berhasil ditemukan 

dan ditangani (6,75%). Sementara itu, pada tahun 2018, jumlah perkiraan penderita 

pneumonia pada balita turun menjadi 32.261 kasus, dengan 5.282 balita yang 

berhasil ditemukan dan ditangani (16,37%). Tahun 2019 mencatat perkiraan sekitar 

32.876 kasus, di mana 5.682 penderita berhasil ditemukan dan ditangani. Pada 

tahun 2020, perkiraan jumlah kasus pneumonia mencapai 33.345, tetapi hanya 
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2.736 penderita yang berhasil ditemukan (8,21%). Di Kota Makassar sendiri 

ditemukan sebanyak 207 kasus balita pneumonia dengan 5.670 kasus perkiraan 

balita dengan pneumonia pada tahun 2020 (DINKES SULSEL 2021).  

Berdasarkan informasi yang dihimpun di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada 

bulan Oktober 2023, terdapat 245 pasien anak yang dirawat di Ruang Perawatan 

Anak, dengan 8 pasien diantaranya didiagnosis bronkopneumonia.  

(Sari et al. 2023) menyatakan bahwa pertukaran gas yang tidak adekuat, pola 

napas yang buruk, kecemasan, panas, dan kekurangan nutrisi merupakan beberapa 

masalah keperawatan yang sering muncul pada anak dengan bronkopneumonia. 

Jika tidak segera ditangani akan menimbulkan masalah seperti meningitis, 

atelektasis, emfisema, otitis media akut, dan empiema (Nurarif and Kusuma 2015). 

Bronkopneumonia ditandai dengan gejala demam tinggi, gelisah, dispnea 

(kesulitan bernapas), napas cepat dan dangkal, muntah, diare, dan batuk kering 

(Amelia et al., 2018). Proses peradangan yang terjadi dalam bronkopneumonia 

menyebabkan munculnya manifestasi klinis tertentu, salah satunya adalah masalah 

bersihan jalan napas yang tidak efektif. Ini merujuk pada ketidakmampuan untuk 

membersihkan sekret atau adanya obstruksi dalam jalan napas, yang dapat 

mengakibatkan kesulitan mempertahankan patensi (keberlanjutan) jalan napas. 

Karakteristik dari bersihan jalan napas tidak efektif adalah batuk dengan akumulasi 

sputum, sesak, suara napas abnormal atau ronchi. jika tidak ditangani dengan cepat, 

dapat mengakibatkan masalah yang lebih serius seperti kesulitan bernapas yang 

parah dan berpotensi menyebabkan kematian (PPNI, 2017).  

Menurut Ridha (2014) untuk mengatasi bronkopneumonia dengan 
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pembersihan jalan napas yang tidak adekuat, diperlukan terapi farmakologis dan 

nonfarmakologis. Terapi farmakologis meliputi antibiotik dan terapi nebulisasi, 

yang bertujuan untuk mengurangi dispnea yang disebabkan oleh penyempitan jalan 

napas atau bronkospasme akibat hipersekresi mukus. Terapi inhalasi merupakan 

salah satu jenis terapi nonfarmakologis. Angriani & Relina (2020) menerangkan 

bahwa Terapi inhalasi adalah metode pemberian obat yang dilakukan dengan cara 

menghirup atau mengonsumsi obat dalam bentuk aerosol melalui saluran napas. 

Tujuan dari terapi inhalasi adalah untuk mencapai efek bronkodilatasi, 

memperlebar lumen bronkus, mengencerkan dahak untuk memudahkan 

pengeluaran, serta mengurangi hiperaktivitas bronkus dan mengatasi infeksi. 

(Prastio et al. 2023).  

Terapi nonfarmakologis atau komplementer yang disebut aromaterapi 

digunakan untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Molekul minyak 

esensial masuk ke rongga hidung melalui inhalasi dan mengaktifkan sistem limbik, 

yang memengaruhi emosi dan ingatan. Sistem ini terkait erat dengan kelenjar 

pituitari, kelenjar adrenal, hipotalamus, dan organ lain serta bagian tubuh yang 

mengendalikan tekanan darah, detak jantung, stres, ingatan, keseimbangan hormon, 

dan pernapasan. Aromaterapi mengirimkan pesan ke seluruh tubuh yang memicu 

pelepasan senyawa neurokimia. Molekul-molekul ini dapat menimbulkan sensasi 

damai, rileks, terangsang, atau senang. (Prastio et al. 2023).  

Aromaterapi yang umum digunakan adalah peppermint (mentha pipperita). 

Bahan aktif dalam peppermint adalah menthol, senyawa organik yang memberikan 

sensasi dingin ketika diaplikasikan pada mulut atau kulit. Menthol, sebagai bahan 
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aktif utama di peppermint, memiliki kemampuan melegakan hidung, membuat 

pernapasan menjadi lebih mudah. Menthol juga berfungsi sebagai anestesi ringan 

yang bersifat sementara. Peppermint mengandung vitamin A dan C, serta beberapa 

mineral. Penggunaan peppermint seringkali untuk membantu mengatasi flu dan 

meredakan peradangan. Kandungan utama yang signifikan dalam aromaterapi 

peppermint adalah menthol sebanyak 50%, yang bermanfaat sebagai agen 

antiinflamasi dan pelega tenggorokan (Amelia, Oktorina, and Astuti 2018). 

Riset (Amelia et al. 2018) menunjukkan nilai p-value sebesar 0,002 < 0,05 

yang berarti bahwa aromaterapi peppermint dapat memberikan pengaruh terhadap 

masalah keperawatan terkait ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada pasien anak 

dengan bronkopneumonia usia 1 sampai 5 tahun yang ditandai dengan gejala sesak 

nafas dan penumpukan sputum dimana baik laju pernafasan maupun jumlah sputum 

yang dihasilkan semakin menurun.  

Setelah intervensi selama tiga hari, temuan penelitian (Prastio et al. 2023) 

mengungkapkan bahwa laju pernapasan kedua pasien dapat ditingkatkan dengan 

inhalasi sederhana. Sebelum menerima inhalasi sederhana, kedua pasien 

menunjukkan hasil yang sama, khususnya >40 x/menit; setelah tiga hari inhalasi 

sederhana, kedua pasien menunjukkan hasil yang sama, khususnya <40 x/menit. 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan terapi yang tepat untuk mengatasi 

masalah pernapasan, terutama pada anak-anak dengan masalah pembersihan jalan 

napas yang tidak efisien karena selain membuat sulit bernapas, masalah ini dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak jika dibiarkan dalam jangka 

waktu lama. Karena ketidakefektifan perawatan masalah pembersihan jalan napas, 
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penulis tertarik untuk melakukan intervensi inhalasi sederhana dengan aromaterapi 

pepermin di bangsal anak RSUD Syekh Yusuf Gowa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Didasarkan apa yang melatarbelakanginya, hingga dibuatlah susunan 

permasalahannya yakni “Bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan pada anak 

dengan Bronkopneumonia dengan masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak 

efektif menggunakan terapi inhalasi sederhana dengan aromaterapi peppermint?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

Asuhan Keperawatan pada anak dengan Bronkopneumonia dengan masalah 

keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif menggunakan terapi inhalasi 

sederhana dengan aromaterapi peppermint. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Agar diketahuinya pengkajian keperawatan pada pasien anak yang 

mengalami Bronkopneumonia dengan masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif 

b. Agar diketahuinya diagnosis keperawatan pada pasien anak yang 

mengalami Bronkopneumonia dengan masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif 

c. Agar diketahuinya intervensi keperawatan pada pasien anak yang 

mengalami Bronkopneumonia dengan masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif 
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d. Agar diketahuinya implementasi keperawatan pada pasien anak yang 

mengalami Bronkopneumonia dengan masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif 

e. Agar diketahuinya evaluasi keperawatan pada pasien anak yang 

mengalami Bronkopneumonia dengan masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif 

f. Agar diketahuinya asuhan keperawatan pada pasien anak yang mengalami 

Bronkopneumonia dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif 

menggunakan terapi inhalasi sederhana dengan aromaterapi peppermint. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Melalui pemberian penanganan terhadap kesulitan keperawatan berupa 

bersihan jalan napas yang buruk, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin 

ilmu keperawatan tentang asuhan keperawatan pada pasien anak dengan 

bronkopneumonia. 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

Dalam memberikan terapi nonfarmakologis pada pasien anak yang 

menderita bronkopneumonia, penelitian ini dapat dijadikan salah satu pilihan 

referensi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.5 Konsep Medis 

1.5.1 Definisi 

Satu atau lebih lobus paru-paru mungkin terkena bronkopneumonia, 

suatu kondisi peradangan pada sistem pernapasan yang ditandai oleh bercak 

infiltrasi bakteri, virus, atau jamur (Prastio et al. 2023). Pneumonia merupakan 

penyakit karena adanya inflamasi maupun pembengkakan disebabkan bakteri, 

virus, jamur yang menyebabkan infeksi/peradangan pada saluran pernapasan 

dan jaringan paru (Agustyan 2015 dalam Prastio et al., 2023). 

Bronkopneumonia disebut juga Pneumonia lobularis adalah kondisi 

peradangan pada jaringan paru-paru yang terlokalisir, umumnya 

mempengaruhi bronkiolus dan alveolus di sekitarnya. Penyakit ini lebih sering 

terjadi pada anak-anak dan balita, disebabkan oleh berbagai faktor penyebab 

seperti bakteri, virus, jamur, dan benda asing. Sebagian besar kasus pneumonia 

disebabkan oleh mikroorganisme, meskipun terdapat juga sejumlah penyebab 

non-infeksi yang perlu diperhatikan. Bronkopneumonia sering kali dianggap 

sebagai infeksi sekunder terjadi pada kondisi-kondisi yang melemahkan sistem 

kekebalan tubuh, namun bisa juga menjadi infeksi primer yang umumnya 

terjadi pada anak-anak dan orang dewasa (Sari and Lintang 2022). 

1.5.2 Etiologi 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kusuma & Nurafif (2015) Secara 

umum, mekanisme pertahanan tubuh terhadap virulensi organisme patogenik 

terganggu, yang mengakibatkan bronkopneumonia. Refleks glotis dan batuk,
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lapisan lendir, gerakan silia yang membantu pengeluaran kuman dari organ 

pernapasan, dan pembentukan sekresi humoral lokal merupakan bagian dari 

strategi pertahanan tubuh terhadap saluran pernapasan pada manusia normal 

yang sehat. 

Penyebab bronkopneumonia dapat berasal dari infeksi bakteri, virus, 

atau jamur yang menyebar ke bronkus dan jaringan paru-paru sekitarnya. 

Bakteri yang seringkali menjadi penyebab bronkopneumonia meliputi 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, dan Staphylococcus 

aureus. Sementara itu, virus seperti influenza, virus respiratori sincytial, dan 

adenovirus juga dapat menyebabkan kondisi ini. Pada individu dengan sistem 

kekebalan yang lemah, jamur seperti Candida dan Aspergillus juga dapat 

menjadi penyebab bronkopneumonia. Aspirasi makanan, sekresi orofariengal 

atau isi lambung ke dalam paru serta terjadi karena kongesti paru yang lama 

juga dapat menjadi penyebab terjadinya bronkopneumonia (Yunike et al. 

2023). 

Bronkopneumonia merupakan infeksi sekunder yang umumnya 

disebabkan oleh virus yang memasuki saluran pernapasan, menyebabkan 

peradangan pada bronkus dan alveolus. Inflamasi pada bronkus ditandai 

dengan penumpukan sekret, yang dapat menyebabkan gejala seperti demam, 

batuk produktif, ronchi positif, dan mual. Jika penyebaran kuman mencapai 

alveolus, komplikasi yang mungkin terjadi melibatkan kolaps alveoli, fibrosis, 

emfisema, dan atelektasis (Nursalam 2013a). 
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1.5.3 Klasifikasi 

Lebih sering, morfologi, bentuk klinis, dan agen digunakan untuk 

mengklasifikasikan pneumonia. Etiologinya bisa berupa aspirasi benda asing, 

bakteri, virus, atau tidak biasa.  

a. Pneumonia Virus 

Anak-anak dari segala usia dapat terkena pneumonia virus, yang lebih 

umum daripada pneumonia bakteri dan umumnya terkait dengan Virus 

Infeksi Saluran Pernapasan Atas (Virus URI). Virus Sinkronisasi 

Pernapasan (RSV) pada bayi dan influenza, parainfluenza, enterovirus, 

adenovirus, dan human metapneumovirus pada anak-anak yang lebih 

besar termasuk di antara virus yang menyebabkan pneumonia. Gambaran 

klinis, yang meliputi usia anak, riwayat medis, musim dalam setahun, dan 

hasil dari radiografi dan tes laboratorium, biasanya digunakan untuk 

membedakan virus. Anak-anak yang mengalami infeksi saluran 

pernapasan virus lebih rentan terhadap invasi bakteri berikutnya, terutama 

ketika terdapat sekresi bronkial. Pilihan pengobatan untuk gejala dapat 

mencakup oksigenasi, perawatan kenyamanan (seperti oksigen), 

pemantauan hidrasi, dan dukungan keluarga. Terapi antimikroba biasanya 

disediakan untuk anak-anak dimana, infeksi bakteri ditunjukkan oleh 

kultur yang sesuai. (Aprina et al. 2022) 

b. Pneumonia Atipikal Primer 

Pneumonia atipikal adalah penyebab paling umum dari community-

acquired pneumonia pada anak-anak berusia 5 tahun atau lebih. Kejadian 
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bronkopneumonia ini cenderung meningkat selama musim dingin dan 

lebih umum terjadi dalam lingkungan yang padat. Sebagian besar individu 

yang terinfeksi pulih dari penyakit akut tersebut di rumah dalam waktu 7 

hingga 10 hari dengan pengobatan simtomatik, diikuti oleh periode 

pemulihan selama 1 minggu. Pada kondisi ini, jarang terjadi hospitalisasi 

pada anak-anak. (Aprina et al. 2022) 

c. Pneumonia Bakteri 

Bakteri patogen yang paling sering menjadi penyebab pneumonia yang 

didapat dari masyarakat pada anak-anak maupun orang dewasa adalah 

faktor utama penyebabnya. Pada anak-anak, pneumonia bakteri 

menunjukkan pola yang berbeda, yang memudahkan untuk 

membedakannya dari bentuk pneumonia lainnya. Selain itu, 

mikroorganisme penyebab pneumonia ini menghasilkan gambaran klinis 

yang berbeda. Pneumonia bakteri pada anak-anak sering dimulai secara 

mendadak dan umumnya didahului oleh infeksi virus, yang menyebabkan 

peningkatan jumlah bakteri patogenik di saluran napas atas. (Aprina et al. 

2022) 

Anak yang mengalami pneumonia bakteri umumnya menunjukkan 

ketidaknyamanan dan beberapa tanda serta gejala khas. Gejala melibatkan 

demam, malaise, pernapasan yang cepat dan dangkal, batuk, dan nyeri 

dada yang memburuk ketika anak bernapas dalam. Rasa sakit ini dapat 

menjalar ke abdomen dan kadang-kadang disalah artikan sebagai 

apendiksitis. Kejadian menggigil dan gejala meninggal (meningisme) 
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tanpa adanya meningitis seringkali terjadi pada kondisi ini. (Aprina et al. 

2022) 

d. Pneumonia Aspirasi Benda Asing 

Aspirasi cairan atau makanan merupakan risiko khusus pada anak yang 

mengalami kesulitan menelan atau tidak mampu menelan karena 

kelumpuhan, kelemahan, kelainan kongenital, atau kurangnya refleks 

batuk. Risiko juga meningkat pada anak yang diberi makan paksa, 

terutama ketika menangis atau bernapas dengan cepat. Tanda-tanda klinis 

aspirasi sekret oral mungkin sulit dibedakan dari bentuk-bentuk lain 

pneumonia bakterial akut. Gejala klasik pneumonia melibatkan 

peningkatan batuk atau demam dengan dahak yang memiliki bau busuk, 

penurunan tingkat oksigenasi, adanya infiltrat pada radiografi dada, dan 

tanda-tanda lain dari keterlibatan saluran napas bawah. Namun, 

penyimpangan ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan 

ketika anak mulai merasa lebih baik. Kasus aspirasi jarang menyebabkan 

kematian segera karena kekurangan oksigen; lebih sering, membran 

mukosa yang teriritasi menjadi tempat infeksi bakteri sekunder. Selain 

dari cairan, makanan, muntahan, dan sekret nasofaring, zat lain seperti 

hidrokarbon, lipid, bubuk, dan pewarna kontras atau barium juga dapat 

menyebabkan pneumonia. Tingkat keparahan cedera paru tergantung 

pada pH bahan yang teraspirasi (Aprina et al. 2022). 
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1.5.4 Patofisiologi 

Aspirasi sekresi orofaring yang mengandung mikroba merupakan rute 

yang paling umum bagi patogen untuk masuk ke paru-paru. Mikroorganisme 

juga dapat terhirup setelah dilepaskan melalui batuk, bersin, atau berbicara. 

Karena infeksi di berbagai bagian tubuh, bakteri akhirnya dapat menyebar ke 

paru-paru. Bronkopneumonia biasanya disebabkan oleh mikroorganisme 

seperti jamur, bakteri, atau virus, dan juga dapat disebabkan oleh faktor lain 

termasuk hidrokarbon (seperti minyak bumi, bensin), serta aspirasi (masuknya 

isi lambung ke saluran pernapasan). Pada awalnya, mikroorganisme memasuki 

tubuh melalui tetesan air liur, menembus saluran pernapasan bagian atas, dan 

menyebabkan respons imunologis. Respons ini menyebabkan peradangan, 

yang memicu adaptasi tubuh dengan meningkatkan suhu tubuh, yaitu demam 

pada individu yang terkena. Respon peradangan ini juga menghasilkan 

produksi sekresi. Seiring berjalannya waktu, sekresi akan terakumulasi di 

bronkus, menyebabkan penyempitan bronkus dan kesulitan bernapas pada 

pasien. Selain itu, sekresi yang terkumpul di bronkus dapat mencapai alveoli 

paru-paru dan mengganggu sistem pertukaran gas paru-paru (Sari et al. 2023). 

Bila kuman tersebut terbawa oleh darah, mereka berpotensi 

menyebabkan infeksi saluran pencernaan selain infeksi saluran pernapasan. 

Flora normal dapat diubah oleh bakteri ini menjadi patogen usus, yang dapat 

menyebabkan masalah pada sistem pencernaan. 

Karena adanya mekanisme pertahanan paru-paru, paru-paru sering kali 

tidak mengalami perkembangbiakan mikroba dalam jumlah besar saat berada 
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dalam kondisi sehat. Sistem kekebalan tubuh terganggu saat kuman ditemukan 

di paru-paru, yang memungkinkan mikroba berkembang biak dan 

menyebabkan penyakit. Aspirasi bahan di nasofaring dan orofaring, 

penyebaran langsung dari lokasi lain melalui aliran darah, dan penghirupan 

langsung dari udara adalah beberapa cara mikroorganisme dapat memasuki 

sistem pernapasan dan paru-paru (penyebaran hematogen) (Nurarif and 

Kusuma 2015). 

Bila pertahanan tubuh tidak cukup kuat, mikroorganisme dapat 

menembus saluran pernapasan dan mencapai alveoli, menyebabkan 

peradangan pada dinding alveoli dan jaringan di sekitarnya. Setelah mencapai 

alveoli, mikroorganisme memicu suatu proses peradangan yang melibatkan 

empat tahap (Bradley 2011): 

a. Stadium I/Hipertermia (4-12 jam pertama atau stadium kongesti) 

Pada Stadium I, yang disebut hiperemia, mengacu pada respons awal 

peradangan yang terjadi di wilayah yang baru terinfeksi. Tahap ini ditandai 

dengan peningkatan aliran darah dan permeabilitas kapiler di lokasi 

infeksi. Hiperemia ini terjadi karena pelepasan mediator peradangan dari 

sel-sel mast setelah aktivasi sel imun dan cedera jaringan. Mediator 

peradangan tersebut melibatkan zat seperti histamin dan prostaglandin. 

(Bradley 2011) 

b. Stadium II/Hepatisasi Merah (48 jam berikutnya) 

Pada Stadium II, disebut hepatitis merah karena terjadi saat alveolus terisi 

oleh sel darah merah, eksudat, dan fibrin yang dihasilkan oleh penjamu 
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(host) sebagai bagian dari reaksi peradangan. Lobus yang terkena menjadi 

padat karena penumpukan leukosit, eritrosit, dan cairan sehingga warna 

paru-paru menjadi merah dan ketika diraba terasa seperti hepar. Pada 

stadium ini, udara di alveoli menjadi minimal atau bahkan tidak ada sama 

sekali, sehingga menyebabkan kesulitan bernapas pada orang dewasa. 

Stadium ini berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 48 jam. (Bradley 

2011) 

c. Stadium III/Hepatisasi Kelabu (3-8 hari berikutnya) 

Pada Stadium III atau disebut juga hepatisasi kelabu, terjadi ketika sel-sel 

darah putih mengkolonisasi daerah paru yang terinfeksi. Pada saat ini, 

endapan fibrin terakumulasi di seluruh wilayah yang mengalami cedera, 

dan proses fagositosis terjadi terhadap sisa-sisa sel. Eritrosit di alveoli 

mulai diresorpsi, sementara lobus tetap padat karena berisi fibrin dan 

leukosit. Warna merah berubah menjadi pucat kelabu, dan kapiler darah 

tidak lagi mengalami kongesti. (Bradley 2011) 

d. Stadium IV/Resolusi (7-11 hari berikutnya) 

Pada Stadium IV atau disebut juga resolusi, terjadi ketika respons imun 

dan peradangan mereda. Sisa-sisa sel, fibrin, dan eksudat mengalami lisis 

dan diabsorpsi oleh makrofag, sehingga jaringan kembali ke struktur 

semula. (Bradley 2011) 

1.5.5 Manifestasi Klinis 

Beberapa tanda dan gejala dari kasus bronkopneumonia adalah: 

a. Munculnya gejala yang datang tiba-tiba, biasanya didahului oleh 
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infeksi saluran nafas atas 

b. Munculnya demam (39oC-40oC) kadang-kadang disertai kejang 

karena demam yang tinggi, jika anak/penderita terus menerus demam 

dengan suhu tubuh tinggi dapat dianggap sebagai pasien pneumonia 

potensial (Zec 2016) 

c. Ditemukan bunyi ronchi dan wheezing pada saat pemeriksaan bunyi 

napas 

d. Batuk dengan sputum kental 

e. Nafsu makan menurun 

f. Rasa nyeri di dada pada saat batuk 

g. Kadang-kadang disertai muntah (Prihanto et al. 2022) 

1.5.6 Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan yang dapat diberikan pada anak dengan 

bronkopneumonia adalah: 

a. Penatalaksanaan Farmakologi 

1) Pemberian obat antibiotik penisilin ditambah dengan 

kloramfenikol 50-70 mg/kg BB/hari atau diberikan antibiotik yang 

mempunyai spectrum luas seperti ampisilin, Pengobatan ini 

diberikan hingga pasien bebas demam selama 4-5 hari. Antibiotik 

spektrum luas disarankan, seperti sefalosporin generasi ketiga atau 

kombinasi beta-laktam/klavulanat dan aminoglikosida (Ridha 

2014) 
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2) Terapi O2, terapi hidrasi, dan antipiretik termasuk di antara terapi 

yang diberikan kepada pasien. Pasien diberikan parasetamol 

sebagai antipiretik. Anda dapat memberikan parasetamol secara 

oral atau sebagai sirup, atau sebagai tetes (3 x 0,5 cc sehari). 

Paracetamol diberikan sebagai tindakan pengobatan ketika terjadi 

peningkatan suhu tubuh mencapai 38ºC. Selain itu, paracetamol 

juga dapat diberikan untuk menjaga kenyamanan pasien serta 

mengontrol batuk. (Alexander and Anggraeni 2017) 

3) Terapi nebulasi menggunakan salbutamol diberikan pada pasien 

dengan dosis 1 repsul/8 jam. Hal ini sesuai dengan dosis yang 

disarankan yaitu 0,5 mg/kgBB. Tujuan terapi nebulisasi adalah 

untuk mengurangi gangguan pernapasan yang disebabkan oleh 

bronkospasme atau penyempitan saluran napas yang disebabkan 

oleh sekresi lendir yang berlebihan. Meskipun salbutamol 

mencegah sel mast paru melepaskan mediator 9,11, terapi 

nebulisasi bukanlah cara yang paling efektif untuk mengobati 

bronkopneumonia. Penggunaan dua antibiotik merupakan standar 

emas untuk mengobati bronkopneumonia. (Alexander and 

Anggraeni 2017) 

b. Penatalaksanaan Non Farmakologi 

Samuel (2014) menerangkan bahwa gejala infeksi pernapasan sering 

mencakup demam, hidung tersumbat, dan pilek. Demam dapat diatasi 

dengan menggunakan kompres air panas dan antipiretik alami. 
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Sementara itu, batuk pada kasus pilek dapat diobati dengan metode 

alami. Untuk bayi dengan batuk dan sekresi, teknik fisioterapi 

pernapasan dapat digunakan. Fisioterapi dada mencakup aplikasi 

terapeutik drainase postural, tepuk tangan/perkusi, dan getaran pada 

pasien yang mengalami gangguan pernapasan (Sari et al. 2023). 

1.5.7 Pemeriksaan Penunjang 

Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk 

mendiagnosis bronkopneumonia antara lain: 

a. Foto Rontgen Dada: Pemeriksaan yang umum dilakukan untuk 

mendiagnosis bronkopneumonia adalah foto rontgen dada. Foto rontgen 

ini dapat memberikan gambaran visual mengenai perubahan dalam 

paru-paru, seperti bercak atau bayangan yang menunjukkan adanya 

infeksi. Pemeriksaan ini membantu dalam identifikasi dan evaluasi 

kondisi paru-paru untuk mendukung diagnosis bronkopneumonia. 

b. CT Scan Dada: CT scan pada dada bisa memberikan informasi yang 

lebih rinci mengenai perubahan pada paru-paru, sehingga dapat 

membantu dokter dalam menilai sejauh mana tingkat keparahan infeksi. 

c. Pemeriksaan Darah: Pemeriksaan darah dapat mengindikasikan 

keberadaan tanda-tanda peradangan atau infeksi dalam tubuh. 

d. Tes Dahak: Pemeriksaan dahak dapat membantu dokter dalam 

mengidentifikasi jenis bakteri yang menyebabkan infeksi, memudahkan 

penentuan antibiotik yang paling sesuai untuk digunakan. 
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e. Pulse Oximetry: Ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat 

oksigen dalam darah dan dapat membantu dokter mengevaluasi sejauh 

mana tingkat keparahan infeksi. 

f. Bronchoscopy: Bronkoskopi adalah prosedur yang digunakan untuk 

visualisasi langsung saluran napas melalui bronkoskop (Hidayat 2013). 

1.5.8 Komplikasi 

Komplikasi pneumonia pneumokokus lebih banyak terjadi pada anak-

anak, orang dewasa yang lebih tua (usia 65 atau lebih), dan individu dengan 

penyakit tertentu, seperti diabetes. Diantara komplikasi potensial 

bronkopneumonia adalah: 

a. Infeksi virus atau sepsis adalah komplikasi pneumonia yang paling 

umum dan terjadi ketika bakteri penyebab pneumonia menyebar ke 

dalam aliran darah. Penyebaran bakteri dapat menyebabkan syok septik 

atau infeksi sekunder metastatik seperti meningitis terutama pada bayi, 

peritonitis, dan endokarditis terutama pada pasien dengan penyakit 

jantung vulva atau artritis septik  

b. Abses paru-paru adalah penumpukan nanah di paru-paru yang meradang 

c. Emfisema adalah suatu kondisi dimana nanah menumpuk di rongga 

pleura ditemukan di suatu tempat atau seluruh rongga pleura 

d. Atelektasis merupakan pengembangan paru-paru yang belum sempurna 

atau kolaps merupakan akibat dari kurangnya mobilitas refleks batuk 

menghilang apabila penumpukan secret karena berkurangnya daya 

kembang paru-paru dan penumpukan secret ini menyebabkan obstruksi 
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bronkus 

e. Miokarditis merupakan peradangan pada katup endokardial 

f. Meningitis merupakan infeksi yang menyerang membrane otak (Putri 

and Amalia 2023) 

1.6 Konsep Asuhan Keperawatan 

1.6.1 Konsep Teori Keperawatan yang Terkait 

Virginia Henderson melihat pasiennya sebagai orang unik yang 

membutuhkan bantuan untuk mendapatkan kembali kebebasan dan keutuhan 

fisik dan mental mereka. Henderson mengklaim bahwa praktik perawat berbeda 

dari praktik dokter (Risna and Irwan 2021) 

Selain menyoroti nilai seni dalam keperawatan, Henderson menyajikan 

14 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar perawatan keperawatan. 

Hakikat Keperawatan: Definisi dan Implikasinya bagi Praktik, Penelitian, dan 

Pendidikan adalah judul bukunya. Henderson menyajikan 14 kebutuhan dasar 

manusia yang membentuk kerangka kerja untuk perawatan keperawatan:  

a. Bernapas secara teratur 

b. Mengonsumsi makanan dan cairan yang cukup 

c. Membuang zat sisa tubuh 

d. Mengubah dan menjaga postur tubuh 

e. Istirahat dan tidur 

f. Memilih pakaian yang sesuai dan memutuskan apakah akan memakai atau 

melepas pakaian 
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g. Mengatur pakaian dan lingkungan sekitar untuk menjaga suhu tubuh 

dalam kisaran normal 

h. Menjaga kebersihan tubuh, mengenakan pakaian yang sesuai, dan 

menggunakan tabir surya 

i. Menghindari tindakan yang dapat membahayakan lingkungan atau orang 

lain 

j. Mampu mengungkapkan kebutuhan, keinginan, gagasan, dan perhatian 

kepada orang lain 

k. Beribadah sesuai dengan keyakinannya 

l. Berusaha agar merasa puas 

m. Terlibat dalam kegiatan rekreasi 

n. Kembangkan keingintahuanmu dengan cara yang meningkatkan 

pengembangan diri, kesehatan teratur, dan pemanfaatan fasilitas medis 

yang tersedia (Risna and Irwan 2021) 

Ada empat kategori yang membagi empat belas kebutuhan dasar manusia: 

biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Lebih jauh, Henderson menegaskan 

bahwa tubuh dan pikiran manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Dengan cara yang sama, keluarga dan pasien membentuk satu kesatuan. 

Menurut Henderson, terdapat 14 komponen kebutuhan dasar manusia yang 

merupakan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam memberikan perawatan. 

Henderson melihat manusia sebagai individu yang memerlukan bantuan untuk 

mencapai kesehatan, kebebasan, pengalaman kematian yang damai, dan 

pencapaian kemandirian. (Risna and Irwan 2021) 
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1.6.2 Pengkajian 

Pengkajian merupakan catatan yang mencatat hasil dari proses 

pengumpulan informasi dari pasien, membentuk dasar data mengenai pasien, 

dan merekam tanggapan kesehatan pasien. Oleh karena itu, hasil pengkajian 

dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah kesehatan pasien secara tepat. 

Tujuan dokumentasi pada dasarnya adalah untuk memperoleh data yang cukup 

untuk merancang strategi perawatan yang sesuai. Pengkajian dibagi atas dua 

jenis yakni data objektif dan subjektif. Data hasil pengkajian perlu 

didokumentasikan dengan baik (Yustiana Olfah and Ghofur 2016). 

a. Biodata 

1) Identitas Pasien 

Nama/ Nama panggilan, tempat tanggal lahir, usia, jenis kelamin, 

agama, pendidikan, alamat, tanggal masuk, tanggal pengkajian, 

diagnosa medis, rencana terapi. 

2) Identitas Orang Tua/Penanggung Jawab 

Nama ayah dan ibu atau penanggung jawab, usia, pendidikan, 

pekerjaan, sumber penghasilan, agama, alamat. 

3) Identitas Saudara Kandung 

Form Identitas Saudara Kandung 

No Nama Usia Hubungan Status Kesehatan 

1     

2     

Dst.     

b. Keluhan Utama :  

Saat dikaji biasanya penderita bronkopneumonia mengeluh sesak nafas.  
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c. Riwayat Penyakit Sekarang :  

Pada penderita bronkopneumonia biasanya merasakan sulit untuk 

bernafas, dan disertai dengan batuk berdahak, terlihat otot bantu 

pernafasan, adanya suara nafas tambahan, penderita biasanya juga  

lemah dan tidak nafsu makan, kadang disertai diare. (Sari et al. 2023)  

d. Riwayat Penyakit Dahulu :  

Anak sering menderita penyakit saluran pernafasan bagian atas, 

memiliki riwayat penyakit campak atau pertusis serta memiliki faktor 

pemicu bronkopneumonia misalnya riwayat terpapar asap rokok, debu 

atau polusi dalam jangka panjang. (Sari et al. 2023) 

e. Pemeriksaan Fisik :  

1) Inspeksi  

Gejala-gejala berikut harus diperhatikan: nyeri dada saat menghirup 

udara, sianosis, dispnea, cuping hidung melebar, perut kembung, 

dan batuk yang berubah dari tidak produktif menjadi produktif. 

Untuk anak-anak berusia dua hingga dua belas bulan, frekuensi 

takipnea maksimum adalah 50 kali per menit atau lebih; untuk anak-

anak berusia dua belas hingga lima tahun, frekuensi maksimum 

adalah 40 kali per menit atau lebih. Terjadinya tarikan dinding dada 

ke dalam selama fase inspirasi harus dikenali. Tarikan dinding dada 

ke dalam pada kasus pneumonia berat akan mudah terlihat. (Sari et 

al. 2023) 
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2) Palpasi  

Getaran fremitus hanya terasa pada sisi yang tidak mengeluarkan 

sekret; biasanya terdengar di area yang berisi cairan atau sekret, 

tetapi lemah.  (Sari et al. 2023) 

3) Perkusi  

Biasanya, perkusi pada paru-paru menghasilkan suara yang nyaring; 

namun, ketika terjadi bronkopneumonia, suara yang dihasilkan oleh 

perkusi biasanya tumpul.  (Sari et al. 2023) 

4) Auskultasi  

Mendekatkan telinga ke mulut atau hidung bayi memungkinkan 

auskultasi dasar. Anda mungkin mendengar mengi, ronki, atau 

stridor pada anak-anak yang menderita pneumonia. Suara napas 

akan berkurang saat menggunakan stetoskop, bersamaan dengan 

ronki halus pada postur yang tidak nyaman dan ronki basah selama 

tahap resolusi. Egotomi, bronkoponi, pernapasan bronkial, dan 

terkadang gesekan pleura (Sari et al. 2023) 

f. Penegakan Diagnosis 

Pemeriksaan laboratorium : Leukosit meningkat dan LED meningkat, 

X-foto dada : Terdapat bercak-bercak infiltrate yang tersebar 

(bronkopneumonia) atau yang meliputi satu atau sebagian besar lobus. 

(Sari et al. 2023) 
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g. Riwayat Kehamilan dan Persalinan  

1) Riwayat kehamilan: penyakit injeksi yang pernah diderita ibu 

selama hamil, perawatan ANC, imunisasi TT.  

2) Riwayat persalinan: apakah usia kehamilan cukup, lahir prematur, 

bayi kembar, penyakit persalinan, apgar score. (Sari et al. 2023) 

h. Riwayat Sosial  

Siapa pengasuh pasien, interaksi sosial, kawan bermain, peran ibu, 

keyakinan agama/budaya. (Sari et al. 2023) 

i. Kebutuhan Dasar  

1) Makan dan Minum  

Penurunan intake, nutrisi dan cairan, diare, penurunan BB, mual dan 

muntah  

2) Aktivitas dan Istirahat  

Kelemahan, lesu, penurunan aktivitas, banyak berbaring  

3) BAK  

Tidak begitu terganggu  

4) Kenyamanan   

Malgia, sakit kepala  

5) Higiene  

Penampilan kusut, kurang tenaga. (Sari et al. 2023) 

j. Pemeriksaan Tingkat Perkembangan  

1) Motorik kasar: setiap anak berbeda, bersifat familiar, dan dapat 

dilihat dari kemampuan anak menggerakkan anggota tubuh.  
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2) Motorik halus: gerakkan tangan dan jari untuk mengambil benda, 

menggenggam, mengambil dengan jari, menggambar, menulis 

dihubungkan dengan usia. (Sari et al. 2023) 

k. Data Psikologis  

1) Anak  

Krisis hospitalisasi, mekanisme koping yang terbatas dipengaruhi 

oleh: usia, pengalaman sakit, perpisahan, adanya support, keseriusan 

penyakit. (Sari et al. 2023) 

2) Orang Tua  

Reaksi orang tua terhadap penyakit anaknya dipengaruhi oleh :  

a) Keseriusan ancaman terhadap anaknya  

b) Pengalaman sebelumnya  

c) Prosedur medis yang akan dilakukan pada anaknya  

d) Adanya suportif dukungan  

e) Agama, kepercayaan dan adat  

f) Pola komunikasi dalam keluarga (Sari et al. 2023) 

l. Data Sosial 

Hubungan dan pola komunikasi anak dengan keluarga, masyarakat dan 

lingkungan selama sakit. Anak tampak diam tapi masih mau diajak 

main. (Sari et al. 2023) 

m. Data Spiritual 

Mengidentifikasi keyakinan tentang kehidupan, optimisme untuk 

menyembuhkan penyakit, gangguan dalam menjalankan ibadah. Anak-
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anak mengikuti agama yang diyakini orang tua mereka dan berdoa untuk 

kesembuhan mereka. (Sari et al. 2023) 

1.6.3 Diagnosis Keperawatan 

Diagnostik keperawatan adalah pernyataan yang mengkarakterisasikan 

respons kesehatan manusia individu atau kelompok (baik kondisi medis 

maupun risiko perubahan pola). Diagnosa keperawatan memungkinkan 

identifikasi serta penyediaan intervensi yang tepat untuk menjaga, menurunkan, 

membatasi, mencegah, dan merubah status kesehatan. Penyusunan rencana 

tindakan asuhan keperawatan sangat bergantung pada diagnosa keperawatan, 

sehingga penting untuk didokumentasikan dengan baik (Yustiana Olfah and 

Ghofur 2016). Adapun diagnosa keperawatan pada pasien dengan Pneumonia 

menurut (IDAI 2020): 

a. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang 

tertahan 

b. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas 

c. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membrane 

alveolus-kapiler 

d. Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit 

e. Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme  

f. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara 

suplai dan kebutuhan oksigen  

g. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi 
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h. Gangguan tumbuh kembang dibuktikan dengan ketidakmampuan fisik 

i. Resiko ketidakseimbangan elektrolit dibuktikan dengan diare 

j. Resiko infeksi dibuktikan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh 

sekunder (Tim Pokja SDKI DPP PPNI 2017) 

1.6.4 Perencanaan Keperawatan 

Menurut PPNI (PPNI 2018) Intervensi keperawatan adalah segala  

treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan  dan 

penilaian klinis untuk mencapai luaran (outcome) yang diharapkan (PPNI 

2019). Adapun intervensi yang sesuai dengan penyakit bronkopneumonia 

adalah sebagai berikut: 

a. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

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

diharapkan Bersihan jalan napas meningkat 

Kriteria Hasil: Batuk efektif meningkat, Sputum berlebih menurun, 

Mengi menurun, Wheezing dan/atau Ronkhi kering menurun 

Intervensi Keperawatan: Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

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

2) Monitor bunyi napas tambahan (mis. Gurgling, mengi, wheezing, 

ronkhi) 

3) Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) 

Terapeutik 

1) Posisikan semi fowler atau fowler 
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2) Berikan oksigen jika perlu 

Edukasi 

1) Ajarkan teknik batuk efektif 

Kolaborasi 

1) Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika 

perlu 

b. Pola Napas Tidak Efektif 

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

diharapkan Pola napas membaik 

Kriteria Hasil: Dispnea menurun, Penggunaan otot bantu napas 

menurun, Pemanjangan fase ekspirasi menurun, Frekuensi napas 

membaik, Kedalaman napas membaik 

Intervensi: Pemantauan Respirasi 

Observasi 

1) Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas 

2) Monitor pola napas (mis. Bradipnea, Takipnea, Hiperventilasi) 

3) Monitor adanya produksi sputum 

4) Monitor adanya sumbatan napas 

5) Auskultasi bunyi napas 

Terapeutik 

1) Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien 

2) Dokumentasi hasil pemantauan 
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Edukasi 

1) Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 

2) Informasikan hasil pemantauan 

c. Gangguan Pertukaran Gas 

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

diharapkan Pertukaran gas meningkat 

Kriteria Hasil: Dispnea menurun, Bunyi napas tambahan menurun, 

Takikardia menurun, PCO2 membaik, PO2 membaik dan pH arteri 

membaik 

Intervensi: Terapi Oksigen 

Observasi 

1) Monitor kecepatan aliran oksigen 

2) Monitor kemampuan melepaskan oksigen saat makan 

3) Monitor tingkat kecemasan akibat terapi monitor integritas mukosa 

hidung akibat pemasangan oksigen 

Terapeutik 

1) Bersihkan sekret pada mulut, hidung dan trakea 

2) Siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen 

3) Berikan oksigen tambahan 

4) Gunakan perangkat oksigen yang sesuai dengan tingkat mobilitas 

pasien  

Edukasi  

1) Ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah 



31 

 

 

 

Kolaborasi 

1) Kolaborasi penentuan dosis oksigen 

2) Kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas dan/atau tidur 

d. Hipertemia 

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

diharapkan Termogulasi membaik  

Kriteria Hasil: Suhu tubuh membaik, Suhu kulit membaik, Menggigil 

menurun, Kulit merah menurun, Kejang menurun, Takikardi menurun, 

Takipnea menurun 

Intervensi: Manajemen Hipertermia 

Observasi 

1) Identifikasi penyebab hipotermia (mis. dehidrasi, terpapar lingkungan 

panas, penggunaan inkubator) 

2) Monitor suhu tubuh 

3) Monitor kadar elektrolit 

4) Monitor haluan urine 

5) Monitor komplikasi akibat hipertemia 

Terapeutik 

1) Sediakan lingkungan yang dingin 

2) Longgarkan atau lepaskan pakaian 

3) Basahi dan kipas permukaan tubuh 

4) Berikan cairan oral 

5) Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis 
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(keringat berlebihan) 

6) Lakukan pendinginan eksternal (mis. Selimut hipotermia atau 

kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila) 

Edukasi  

1) Anjurkan tirah baring 

Kolaborasi 

1) Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu 

e. Defisit Nutrisi 

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

Status nutrisi membaik   

Kriteria Hasil: Porsi yang dihabiskan meningkat, Kekuatan otot 

pengunyah meningkat, Kekuatan otot menelan meningkat, Serum albumin 

meningkat, Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat, 

Pengetahuan tentang pilihan makanan meningkat, Sikap terhadap 

makanan/minuman sesuai dengan tujuan kesehatan meningkat, Nyeri 

abdomen menurun, Berat badan membaik, Indeks Massa Tubuh (IMT) 

membaik, Frekuensi makan membaik 

Intervensi: Manajemen Nutrisi 

Observasi 

1) Identifikasi status nutrisi 

2) Identifikasi makanan yang disukai 

3) Monitor asupan makanan 

4) Monitor berat badan 
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Terapeutik 

1) Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu  

2) Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai  

3) Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi  

4) Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein 

Edukasi 

1) Anjurkan posisi duduk, jika mampu 

Kolaborasi 

1) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis 

nutrien yang dibutuhkan, jika perlu 

f. Intoleransi Aktivitas  

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

Toleransi aktivitas meningkat 

Kriteria Hasil: Frekuensi nadi meningkat, Saturasi oksigen meningkat, 

Kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, Kecepatan 

berjalan meningkat, Kekuatan tubuh bagian atas meningkat, Kekuatan 

tubuh bagian bawah meningkat, Toleransi menaiki tangga meningkat, 

Keluhan lelah menurun, Dipsnea saat beraktivitas menurun, Dipsnea 

setelah beraktivitas menurun, Perasaan lemah menurun, Sianosis 

menurun, Tekanan darah membaik, Frekuensi napas membaik 

Intervensi: Manajemen Energi 

Observasi 

1) Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan 
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2) Monitor kelelahan fisik dan emosional 

3) Monitor pola dan jam tidur 

4) Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas 

Terapeutik 

1) Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis: cahaya, 

suara, kunjungan) 

2) Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif 

3) Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan 

4) Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau 

berjalan 

Edukasi  

1) Anjurkan tirah baring 

2) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap 

3) Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak 

berkurang 

4) Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan 

Kolaborasi 

1) Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan 

makanan 

g. Defisit Pengetahuan 

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

Tingkat pengetahuan meningkat 
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Kriteria Hasil: Perilaku sesuai anjuran meningkat, Verbalisasi minat 

dalam belajar meningkat, Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang 

suatu topik meningkat, Kemampuan menggambarkan pengalaman 

sebelumnya yang sesuai dengan topik meningkat, Perilaku sesuai dengan 

pengetahuan meningkat, Pertanyaan tentang masalah yang dihadapi 

menurun, Persepsi yang keliru terhadap masalah menurun 

Intervensi: Edukasi Kesehatan 

Observasi 

1) Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 

2) Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan 

motivasi perilaku hidup bersih dan sehat 

Terapeutik 

1) Sediakan materi dan media Pendidikan Kesehatan 

2) Jadwalkan Pendidikan Kesehatan sesuai kesepakatan 

3) Berikan kesempatan untuk bertanya 

Edukasi 

1) Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi Kesehatan 

2) Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat 

3) Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku 

hidup bersih dan sehat 

h. Gangguan Tumbuh Kembang 

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

Status perkembangan membaik 
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Kriteria Hasil: Keterampilan/perilaku sesuai dengan usia meningkat, 

Kemampuan melakukan perawatan diri meningkat, Respon sosial 

meningkat, Kontak mata meningkat, Kemarahan menurun, Regresi 

menurun, Afek membaik, Pola tidur membaik 

Intervensi: Perawatan Perkembangan 

Observasi  

1) Identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak 

2) Identifikasi isyarat perilaku dan fisiologis yang ditunjukkan bayi (mis: 

lapar, tidak nyaman) 

Terapeutik 

1) Berikan sentuhan yang bersifat gentle dan tidak ragu-ragu 

2) Minimalkan nyeri 

3) Minimalkan kebisingan ruangan 

4) Pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal 

5) Motivasi anak berinteraksi dengan anak lain 

6) Sediakan aktivitas yang memotivasi anak berinteraksi dengan anak 

lainnya 

7) Fasilitasi anak berbagi dan bergantian/bergilir 

8) Dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif atau 

umpan balik atas usahanya 

9) Pertahankan kenyamanan anak 

10) Fasilitasi anak melatih keterampilan pemenuhan kebutuhan secara 

mandiri (mis: makan, sikat gigi, cuci tangan, memakai baju) 
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11) Bernyanyi Bersama anak lagu-lagu yang disukai 

12) Bacakan cerita atau dongeng 

13) Dukung partisipasi anak di sekolah, ekstrakulikuler dan aktivitas 

komunitas 

Edukasi 

1) Jelaskan orang tua dan/atau pengasuh tentang milestone 

perkembangan anak dan perilaku anak 

2) Anjurkan orang tua menyentuh dan menggendong bayinya 

3) Anjurkan orang tua berinteraksi dengan anaknya 

4) Ajarkan anak keterampilan berinteraksi 

5) Ajarkan anak teknik asertif 

Kolaborasi 

1) Rujuk untuk konseling, jika perlu 

i. Resiko Ketidakseimbangan Elektrolit 

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

Keseimbangan elektrolit meningkat 

Kriteria Hasil: Serum natrium membaik, Serum kalium membaik, Serum 

klorida membaik 

Intervensi: Pemantauan Elektrolit 

Observasi 

1) Monitor kemungkinan penyebab ketidakseimbangan elektrolit 

2) Monitor kadar elektrolit serum 

3) Monitor mual, muntah, diare 
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4) Monitor kehilangan cairan, jika perlu 

5) Monitor tanda dan gejala hipokalemia (mis: kelemahan otot, interval 

QT memanjang, gelombang T datar atau terbalik, depresi segmen ST, 

gelombang U, kelelahan, parestesia, penurunan refleks, anoreksia, 

konstipasi, motilitas usus menurun, pusing, depresi pernapasan) 

6) Monitor tanda dan gejala hiperkalemia (mis: peka rangsang, gelisah, 

mual, muntah, takikardia mengarah ke bradikardia, fibrilasi/takikardia 

ventrikel, gelombang T tinggi, gelombang P datar, kompleks QRS 

tumpul, blok jantung mengarah asistol) 

7) Monitor tanda dan gejala hiponatremia (mis: disorientasi, otot 

berkedut, sakit kepala, membrane mukosa kering, hipotensi postural, 

kejang, letargi, penurunan kesadaran) 

8) Monitor tanda dan gejala hipernatremia (mis: haus, demam, mual, 

muntah, gelisah, peka rangsang, membrane mukosa kering, takikardia, 

hipotensi, letargi, konfusi, kejang) 

9) Monitor tanda dan gejala hipokalsemia (mis: peka rangsang, tanda 

Chvostek [spasme otot wajah] dan tanda Trousseau [spasme karpal], 

kram otot, interval QT memanjang) 

10) Monitor tanda dan gejala hiperkalsemia (mis: nyeri tulang, haus, 

anoreksia, letargi, kelemahan otot, segmen QT memendek, gelombang 

T lebar, komplek QRS lebar, interval PR memanjang) 

11) Monitor tanda dan gejala hypomagnesemia  

12) Monitor tanda gan gejala hypermagnesemia (mis: kelemahan otot, 
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hiporefleks, bradikardia, depresi SSP, letargi, koma, depresi) 

Terapeutik 

1) Atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien 

2) Dokumentasi hasil pemantauan 

Edukasi 

1) Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 

2) Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 

j. Resiko Infeksi 

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

Tingkat infeksi menurun 

Kriterian Hasil: Demam menurun, Kemerahan menurun, Nyeri 

menurun, Bengkak menurun, Kadar sel darah putih membaik 

Intervensi: Pencegahan Infeksi 

Observasi 

1) Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Terapeutik 

1) Batasi jumlah pengunjung 

2) Berikan perawatan kulit pada area edema 

3) Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan 

lingkungan pasien 

4) Pertahankan teknik aseptic pada pasien berisiko tinggi 

Edukasi 

1) Jelaskan tanda dan gejala infeksi 
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2) Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar 

3) Ajarkan etika batuk 

4) Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi 

5) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 

6) Anjurkan meningkatkan asupan cairan 

Kolaborasi 

1) Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu 

1.6.5 Implementasi Keperawatan 

Pelaksanaan tindakan yang telah ditetapkan bertujuan untuk 

memastikan pemenuhan kebutuhan pasien secara optimal. 

Implementasi keperawatan adalah tahap di mana tindakan 

keperawatan diterapkan secara berurutan sesuai dengan prioritas 

masalah yang telah diidentifikasi dalam rencana tindakan asuhan 

keperawatan. Ini mencakup penentuan urutan dan waktu pelaksanaan 

suatu tindakan asuhan keperawatan (Basri and Utami 2020). 

1.6.6 Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi diartikan sebagai tindakan intelektual untuk 

melengkapi proses keperawatan yang menandakan keberhasilan dari 

diagnosa keperawatan, rencana intervensi, dan implementasi 

Berdasarkan teori dari Nursalam (Nursalam 2013b) evaluasi 

keperawatan adalah perbandingan yang sistematik dan terencana 

tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

dilakukan dengan cara bersinambung dengan melibatkan pasien dan 

tenaga kesehatan lainnya. 
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1.7 Evidence Based Practice in Nursing (EBPN) 

1.7.1 Pengertian 

Aromaterapi merupakan suatu bentuk terapi non-farmakologi atau 

pendekatan komplementer yang digunakan untuk meningkatkan 

kebersihan jalan nafas. Saat minyak esensial dihirup, molekulnya 

memasuki rongga hidung dan merangsang sistem limbik, area dalam otak 

yang memengaruhi emosi dan memori. Sistem limbik juga terkait 

langsung dengan berbagai fungsi tubuh, seperti adrenal, kelenjar hipofisis, 

hipotalamus, serta bagian-bagian yang mengatur denyut jantung, tekanan 

darah, stres memori, keseimbangan hormon, dan pernapasan. Pesan yang 

dihantarkan ke seluruh tubuh melalui aromaterapi akan diubah menjadi 

tindakan fisik melalui pelepasan substansi neurokimia, menciptakan 

perasaan senang, rileks, tenang, atau terangsang. Melalui proses 

penghirupan, sebagian molekul aromatik akan mencapai paru-paru dan 

diserap oleh lapisan mukosa di saluran pernapasan, termasuk bronkus dan 

bronkioli. Saat terjadi pertukaran gas di dalam alveoli paru-paru, molekul 

tersebut diangkut oleh sirkulasi darah di paru-paru. Pernafasan yang 

dalam selama aromaterapi dapat meningkatkan jumlah bahan aromatik 

yang masuk ke dalam tubuh, memberikan dampak positif pada kondisi 

fisik dan emosional seseorang.  (Fitria 2019) 

Peppermint (mentha pipperita) merupakan salah satu jenis minyak 

esensial yang sering dimanfaatkan dalam praktik aromaterapi. Bahan aktif 

yang terdapat dalam peppermint adalah Menthol, suatu senyawa organik 

yang memberikan sensasi dingin ketika diterapkan pada mulut atau kulit. 
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Menthol, sebagai komponen utama, memiliki kemampuan untuk 

melegakan hidung, memudahkan pernapasan, dan berfungsi sebagai 

anestesi ringan yang bersifat sementara. Selain Menthol, peppermint juga 

mengandung vitamin A dan C, serta beberapa mineral. Minyak esensial 

peppermint sering digunakan untuk membantu mengatasi gejala flu dan 

meredakan peradangan.  Mentol berkhasiat sebagai obat karminatif 

(penenang), antipasmodic (anti batuk) dan diaforetik (menghangatkan dan 

menginduksi keringat) (Amelia et al. 2018).  

Mekanisme kerja menthol yaitu dengan cara meningkatkan 

permeabilitas membrane sitoplasma sehingga menyebabkan kebocoran 

komponen intraseluler dan koagulase sitoplasma sehingga terjadi lisis sel. 

Senyawa menthol memiliki aktivitas antimikroba berspektrum luas 

terhadap bakteri gram positif sehingga senyawa menthol secara intensif 

dapat digunakan sebagai antibakteri. (Fitria 2019) 

Penggunaan mentol dapat membantu memperbaiki mekanisme 

pernapasan pada pasien dengan masalah bersihan jalan napas melalui 

beberapa mekanisme. Pertama, mentol memiliki efek bronkodilatasi, 

yaitu dapat menyebabkan relaksasi otot-otot polos di saluran napas. Hal 

ini terjadi melalui aktivasi reseptor TRPM8 (Transient Receptor Potential 

Cation Channel Subfamily M Member 8) yang sensitif terhadap suhu 

dingin dan mentol, yang selanjutnya menghambat kontraksi otot polos 

bronkus. Pelebaran saluran napas akan menurunkan resistensi pernapasan 

dan meningkatkan aliran udara. (Joeres et al. 2016) 
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Selain itu, mentol juga dapat meningkatkan produksi dan sekresi 

mukus di saluran napas. Efek ini terjadi melalui aktivasi reseptor TRPM8 

yang meningkatkan konsentrasi ion kalsium intraseluler pada sel-sel 

penghasil mukus. Mukus yang lebih cair dan mudah dikeluarkan dapat 

membantu membersihkan jalan napas dari sekret yang kental. (Atsumi, 

Fujisawa, and Satoh 2017) 

Mekanisme lain adalah stimulasi batuk refleks. Mentol dapat 

merangsang reseptor sensorik di saluran napas, seperti reseptor TRPA1   

(Transient Receptor Potential Ankyrin 1) yang sensitif terhadap iritasi. 

Aktivasi reseptor ini akan meningkatkan aktivitas saraf aferen, yang 

selanjutnya meningkatkan refleks batuk. Batuk yang efektif dapat 

membantu mengeluarkan sekret dan benda asing dari jalan napas. Selain 

itu, mentol juga dapat merangsang pusat pernapasan di otak melalui 

aktivasi reseptor TRPM8 di saluran pernapasan. Rangsangan ini dapat 

meningkatkan frekuensi pernapasan, sehingga meningkatkan ventilasi 

alveolus. Ventilasi yang lebih baik dapat memfasilitasi pembersihan jalan 

napas. (Gavliakova et al. 2013) 

1.7.2 Tujuan 

Tujuan dari terapi inhalasi sederhana dengan aromaterapi 

peppermint adalah untuk mencapai efek bronkodilatasi, melebarkan 

lumen bronkus, mempermudah pengeluaran dahak, mengurangi 

hiperaktifitas bronkus, serta mengatasi infeksi.  

1.7.3 Indikasi  

Pasien dengan masalah bersihan jalan napas berupa sesak napas 

dan batuk-batuk karena adanya sekret di jalan napas 
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1.7.4 Kontraindikasi 

Pasien yang memiliki alergi terhadap aromaterapi khususnya 

aromaterapi peppermint atau yang mengandung menthol. 

1.7.5 Prosedur Pemberian 

a. Menjelaskan maksud dan tujuan, cara tindakan, kontrak waktu dan 

persetujuan pasien dan keluarga untuk diberikan tindakan 

b. Mempersiapkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan, seperti 

wadah/mangkuk, air hangat sebanyak ± 250 ml atau satu gelas air, 

aromaterapi peppermint  

c. Jaga privasi pasien 

d. Mencuci tangan 6 langkah 

1. Terapi inhalasi sederhana dengan aromaterapi peppermint 

a) Mengatur posisi pasien dengan posisi duduk atau dipangku 

b) Letakkan wadah/mangkuk diatas alas yang datar kemudian isi 

air hangat sebanyak 250 ml 

c) Masukkan aromaterapi peppermint kedalam wadah berisi air 

sebanyak 4-5 tetes 

d) Anjurkan anak untuk menghirup air tersebut sambil badan 

anak dipangku atau dipegangi oleh orang tua dengan posisi 

kepala menunduk dan ditutup menggunakan handuk 

e) Lakukan terapi selama 5-10 menit atau sampai anak merasa 

sudah nyaman dengan pernapasannya  

e. Rapikan alat dan pasien 

f. Cuci tangan 

g. Pendokumentasian  
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1.7.6 Kriteria Evaluasi 

a. Evaluasi perasaan pasien 

b. Keluhan sesak dan batuk menurun 

c. Keluhan sulit mengeluarkan dahak berkurang 
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1.7.7 Artikel Utama dan Pendukung 

Tabel 1.7.1 Artikel Utama dan Pendukung 
Penulis Dan 

Tahun Terbit 
Judul Metode Hasil 

Sherly Amelia, Rola 

Oktorina dan Niko 

Astuti (2018) 

Aromaterapi peppermint 

terhadap masalah keperawatan 

ketidakefektifan bersihan jalan 

napas dengan 

Bronkopneumonia 

Penelitian ini memanfaatkan metode eksperimen 

semu (Quasi Eksperimen) dengan desain One 

Group Pretest-Posttest. Dalam kerangka 

penelitian ini, satu jenis perlakuan 

diimplementasikan, yakni pemberian 

aromaterapi peppermint pada kelompok 

perlakuan yang telah ditentukan. 

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini 

mengenai dampak aromaterapi peppermint 

terhadap masalah keperawatan ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas pada pasien anak berusia 1-5 

tahun dengan bronkopneumonia, ditemukan 

bahwa aromaterapi peppermint dapat dianggap 

sebagai terapi non-farmakologi yang efektif dalam 

mengatasi masalah keperawatan tersebut.  

Joni Prastio, Ida Nur 

Imamah dan Rini 

Yulianti (2023) 

Penerapan inhalasi sederhana 

dengan aromaterapi 

peppermint terhadap masalah 

keperawatan ketidakefektifan 

bersihan jalan napas pada anak 

dengan bronkopneumonia 

Rancangan penelitian karya tulis ilmiah ini 

adalah jenis studi kasus dengan rancangan 

metode deskriptif.  

Setelah diberikan intervensi selama 3 hari dapat 

ditarik kesimpulan bahwa inhalasi sederhana dapat 

berpengaruh terhadap penurunan frekuensi 

pernafasan pada anak bronkopneumonia di RSUD 

Kabupaten Karanganyar 

Mas Mei Santi 

Wulandari (2020) 

Pemberian aromaterapi 

peppermint terhadap masalah 

keperawatan ketidakefektifan 

jalan napas anak dengan 

bronkopneumonia 

Studi kasus ini menggunakan metode deskriptif Terdapat peningkatan kepatenan jalan nafas 

setelah dilakukaan pemberian aromaterapi selama 

3 hari pada anak yang mengalami 

bronkopneumonia yang mengalami sesak dan 

frekuensi napas menjadi berkurang dalam rentang 

normal 

Novi Enis 

Rosuliana dan Hana 

Hanidah (2023) 

Penerapan aromaterapi 

peppermint oil pada balita 

bronkopneumonia 

Desain   menggunakan   metode   deskriptif 

kualitatif dengan observasi dalam pemberian 

asuhan keperawatan pada 2 pasien 

Hasil  evaluasi  pada  hari  kelimaterdapat  

penurunan  frekuensi  napas  dengan  penurunan  

frekuensi  napas rata-rata 9,5 x/menit. 
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1.8 Tinjauan Integrasi Keislaman 

Satu atau lebih lobus paru-paru mungkin terkena bronkopneumonia, suatu 

kondisi peradangan pada sistem pernapasan yang ditandai oleh bercak infiltrasi 

bakteri, virus, atau jamur. (Prastio et al. 2023). Pneumonia adalah penyakit yang 

disebabkan adanya inflamasi maupun pembengkakan disebabkan bakteri, virus, 

jamur yang menyebabkan infeksi/peradangan pada saluran pernapasan dan jaringan 

paru (Agustyan 2015 dalam Prastio et al., 2023). 

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:26 

ا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا فيَعَْلمَُ  ا بعَوُْضَةا فمََا فوَْقهََاۗ فاَمََّ هَ لََ يسَْتحَْي ٖٓ انَْ يَّضْرِبَ مَثلًَا مَّ
وْنَ انَِّ اللّٰ

ۘ يضُِلُّ  ا الَّذِيْنَ كَفرَُوْا فيَقَوُْلوُْنَ مَاذآَٖ ارََادَ اللّٰهُ بهِٰذاَ مَثلًَا ب ِهِمْْۚ وَامََّ  بِه  انََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّ

ٖٓ اِلََّ الفْٰسِقِيْنَ  اۗ وَمَا يضُِلُّ بِه  يهَْدِيْ بِه  كَثيِْرا ا وَّ ۙ  كَثِيرْا  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk 

atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka 

yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir 

mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". 

Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan 

perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada 

yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik” (Kementerian Agama RI 

2022) 

Menurut Quraish Shihab, Allah menjelaskan dalam ayat di atas bahwa Dia 

tidak mempermasalahkan penyebutan nyamuk atau ba'ūdhah di dalam kitab suci 

meskipun nyamuk dianggap sebagai binatang kecil, tidak penting, tidak berguna, 

dan pembawa virus penyebab penyakit. Menurut asbabunnuzul ayat tersebut 

sebagaimana diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Muammar dari Qotadah, kaum 

musyrik merendahkan atau menyepelekan penyebutan binatang kecil (binatang) 

yang mereka anggap sama sekali tidak penting dan bahkan hina ini, padahal Allah 
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menyebut lalat (dzubāb) sebagai salah satu ayat dalam surat Alhajj ayat 73 dan laba-

laba (al-angkabūt) sebagai salah satu huruf dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah 

menurunkan ayat ini kepada kaum musyrik, memberi tahu mereka bahwa Allah 

tidak ragu menciptakan binatang yang lebih kecil dari nyamuk, seperti virus (fauqa 

ba'ūdhah), atau menciptakan binatang seperti nyamuk (ba'ūdhah). (Wathoni and 

Nursyamsu 2020) 

Sebagian mufassir, seperti Imam Nawawi dan Ath-Thabarsī, mengatakan 

bahwa kalimat dalam Tamtsīl tentang virus dan nyamuk merujuk pada keajaiban 

dan keunikan ciptaan Allah. Dalam hal ini, menurut tafsir Imam An-Nawawi, Allah 

benar-benar ingin membahas keajaiban dan keindahan ciptaan-Nya melalui ayat ini, 

khususnya yang merujuk pada ukuran sangat kecil dari virus (fauqa ba'ūdhah) dan 

nyamuk (ba'ūdhah). (Wathoni and Nursyamsu 2020) 

Sebagaimana penyebab dari penyakit bronkopneumonia yakni bakteri, virus 

dan jamur yang merupakan bagian dari makhluk Allah yang terkecil (fauqa 

ba'ūdhah) hal tersebut dijadikan sebagai bagian dari ayat-ayat-Nya untuk 

mengingatkan manusia tidak sombong dan angkuh dengan meremehkan ciptaan 

Allah lainnya, sebagai peringatan untuk terus memerankan diri secara adil dan arif 

sebagai wakil Allah di muka bumi, virus-virus ini mengajarkan banyak hal kepada 

manusia untuk berserah diri kepada Allah, tetap belajar, bersikap arif, rendah hati, 

dan terus berikhtiar dalam mencari kesembuhan. (Wathoni and Nursyamsu 2020)



 

 

49 

 

BAB II 

METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Rancangan Studi Kasus 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study research.  

penelitian studi kasus adalah untuk mengungkap kekhasan atau keunikan 

karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti. kasus itu sendiri merupakan 

penyebab dilakukanya penelitian studi kasus oleh karena itu tujuan dan fokus utama 

dari penelitian studi kasus adalah pada kasus yang menjadi objek penelitian. Kasus 

itu bisa ada dan ditemukan hampir disemua bidang, oleh karena itu segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kasus seperti sifat alamiah kasus, kegiatan, fungsi, 

kesejarahan, kondisi lingkungan dan berbagai hal lain yang berkaitan dan 

mempengaruhi kasus harus diteliti dengan tujuan untuk menjelaskan dan 

memahami keberadaan kasus tersebut secara menyeluruh dan komprehensif 

(Hidayat Taufik 2019). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deksriptif-analitis dalam bentuk 

studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian yang melibatkan 

penyelidikan mendalam terhadap suatu peristiwa, kejadian, atau kasus tertentu. 

Data untuk studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, 

rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, dan observasi partisipan. Tujuan 

dari studi kasus adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai 

situasi dan makna dari kasus yang diteliti. Data studi kasus dapat diperoleh dari 

semua pihak yang bersangkutan, namun dibatasi hanya pada kasus yang diteliti 

(Ridlo 2023).
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2.2 Subjek Studi Kasus 

Subjek dalam studi kasus ini berjumlah satu orang dimana studi kasus ini 

bersifat individual atau fokus kepada pasien. 

2.3 Fokus Studi Kasus 

Adapun fokus studi kasus dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan 

asuhan keperawatan pada pasien An. B dengan diagnosis medis Bronkopneumonia 

dengan masalah keperawatan utama bersihan jalan napas tidak efektif dengan 

intervensi yang digunakan inhalasi sederhana dengan aromaterapi peppermint. 

2.4 Instrumen Studi Kasus 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni essential oil 

peppermint, mangkuk atau baskom, air hangat, sarung atau handuk dan alat 

pengukur waktu/stopwatch untuk mengukur frekuensi napas pada pasien. 

2.5 Prosedur Studi Kasus 

2.5.1 Tahap Persiapan 

a. Peneliti mencari pasien kemudian mengajukan judul terkait studi kasus 

yang akan diteliti kemudian peneliti mencari intervensi berdasarkan 

Evidence based practice in nursing untuk menangani masalah 

keperawatan pada pasien. Selanjutnya hasil penelusuran intervensi 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 

b. Peneliti menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan 

terapi inhalasi sederhana dengan aromaterapi peppermint. 

2.5.2 Pengumpulan Data 

Informasi dan data yang diperoleh dari hasil observasi pada pasien, 



 

 

 

wawancara orang tua pasien, pemeriksaan fisik, dan buku rekam medis 

pasien di ruang perawatan anak lantai 6 RSUD Syekh Yusuf. 

2.5.3 Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan dibuat berdasarkan panduan penulisan tugas akhir 

ners. 

2.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

Penelitian ini telah dilakukan di Ruang Perawatan Anak Lantai 6 di RSUD 

Syekh Yusuf  yang dilaksanakan pada bulan November 2023. 

2.7 Analisis Data dan Penyajian Data 

Analisis dapat dilakukan dengan menyajikan informasi dari hasil observasi, 

wawancara, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi hasil laboratorium. Selain itu, data 

yang berhasil dikumpulkan akan diperiksa melalui perbandingan dengan penelitian 

teoritis yang direncanakan. Untuk memeriksa data diagnosis keperawatan, 

intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini, tahapan proses yang diuraikan dalam uraian teoritis 

akan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. 

2.8 Etika Studi Kasus 

Etika penelitian didefinisikan sebagai suatu pedoman etika yang berperan 

dalam setiap penelitian yang melibatkan pihak peneliti, pihak yang diteliti (subjek 

peneliti) serta masyarakat yang akan memperoleh dampak hasil penelitian tersebut 

(Notoatmodjo 2018). Peneliti melakukan pertimbangan etik untuk memenuhi hak 

responden dalam penelitian ini, antara lain: 
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a. Otonom 

Subjek memiliki hak menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini. 

Peneliti melakukan informed consent dan meminta persetujuan keluarga An. 

B untuk melakukan pengkajian dan pemberian intervensi. Setelah 

menyetujui keluarga diberikan penjelasan terkait prosedur tindakan yang 

akan diberikan. 

b. Beneficence 

Peneliti berupaya memberikan intervensi yang bermanfaat, memastikan 

kenyamanan pasien dan mendukung pemulihan pasien dengan cara terbaik. 

Pada hal ini pasien memberikan intervensi terapi inhalasi sederhana 

aromaterapi peppermint untuk mengeluarkan secret di jalan napas dan 

menurunkan frekuensi pernapasan pasien. 

c. Non Maleficence 

Peneliti berupaya untuk mencegah atau mengurangi potensial terhadap 

pasien dan berkomitmen untuk tidak menyebabkan kerugian yang tidak 

perlu. Peneliti berusaha untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan 

pasien dengan memberikan intervensi sesuai dengan SOP dan selalu 

berhati-hati dalam memberikan tindakan asuhan keperawatan. 

d. Confidentiality 

Peneliti memberikan penjelasan tentang rencana pelaksanaan penelitian dan 

menjelaskan bahwa peneliti akan menyimpan data tentang responden di 

tempat aman dan bahwa semua bentuk data tersebut hanya kan digunakan 

untuk kepentingan penelitian. 

ASUS
Typewritten text
52



 

53 

 

BAB III 

LAPORAN KASUS 

 

3.1 Pengkajian 

3.1.1 Biodata 

a. Identitas Pasien 

1. Nama   : An. B 

2. TTL/Usia  : 28 Desember 2021/ 1 Tahun 10 bulan 15 hari 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Agama   : Islam 

5. Pendidikan  : - 

6. Alamat   : Jl. Jipang Raya RT 1/1, Kel. Karunrung,  

Kec. Rappocini, Kota Makassar 

7. Tanggal Masuk  : 7 November 2023 

8. Tanggal Pengkajian : 13 November 2023  

9. Diagnosa Medik  : Bronkopneumonia 

b. Identitas Orang Tua 

1. Ayah 

Nama   : Tn. B 

Usia   : 35 Tahun 

Pendidikan  : SD 

Pekerjaan  : Supir 

Agama   : Islam
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Alamat   : Jl. Jipang Raya RT 1/1, Kel. Karunrung,  

Kec. Rappocini, Kota Makassar 

2. Ibu 

Nama   : Ny. J 

Usia   : 17 Tahun 

Pendidikan  : SMP 

Pekerjaan  : IRT 

Agama   : Islam 

Alamat   : Jl. Jipang Raya RT 1/1, Kel. Karunrung,  

Kec. Rappocini, Kota Makassar 

c. Identitas Saudara Kandung 

No Nama Usia Hubungan 
Status 

Kesehatan 

1. - - - - 

3.1.2 Keluhan Utama/Alasan Masuk Rumah Sakit 

Ibu pasien mengatakan anaknya sesak 

3.1.3 Riwayat Kesehatan 

a. Riwayat Kesehatan Sekarang 

Pada saat pengkajian pada tanggal 13 November 2023 di ruang perawatan 

anak lantai 6 RSUD Syekh Yusuf, didapatkan An. B tampak rewel dan 

lemah. Ibu pasien mengatakan anaknya batuk disertai dahak susah keluar 

dan sesak napas. Terdengar bunyi grok-grok. Ibu pasien mengatakan 

anaknya sempat demam 2 hari yang lalu. Ibu pasien mengatakan anaknya 

hanya makan 2-3 sendok.  
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b. Riwayat Kesehatan Lalu (Untuk Semua Usia) 

1. Prenatal Care 

a) Pemeriksaan kehamilan : 1 kali selama hamil 

b) Keluhan selama hamil : mual dan muntah trimester 1 

c) Riwayat terkena sinar : Tidak ; Terapi obat: Tidak ada 

d) Kenaikan BB selama hamil : ± 10 kg 

e) Imunisasi TT : 1 kali 

f) Gol darah Ibu: A : Gol darah Ayah: - 

2. Natal 

a) Tempat lahir : Rumah dukun beranak 

b) Lama dan jenis persalinan : Spontan 

c) Penolong persalinan : Dukun beranak 

d) Cara memudahkan persalinan :- 

e) Komplikasi waktu lahir : - 

3. Kondisi Bayi 

a) BBL : Lupa ; PBL : Lupa 

b) Apakah anak mengalami penyakit kuning: - ; Kebiruan : -

Kemerahan: - ; Problem menyusui: - ; BB tidak stabil: -  

4. Penyakit yang Pernah Dialami  

Pasien mengatakan anaknya pernah di bawa ke puskesmas karena 

demam disertai batuk pada bulan mei 2023 

5. Kecelakaan yang Pernah Dialami  

Pasien tidak pernah mengalami kecelakaan 
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6. Pernah Alergi  

Ibu pasien mengatakan An. B tidak memiliki alergi 

7. Konsumsi obat-obatan bebas  

Ibu An. B mengatakan jika anaknya sakit demam akan memberikan 

kompres air dingin dan jika anaknya mual dan muntah An. B diberikan 

minyak kayu putih di perutnya 

8. Perkembangan anak dibandingkan saudara-saudaranya : - 

c. Riwayat Kesehatan Keluarga 

1. Penyakit anggota keluarga: 

 Asma  TBC  Hipertensi 

 Penyakit Jantung  Stroke  Anemia 

 Hemofilia  Artritis  Migrain 

 Diabetes melitus  Kanker  Alergi 
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2. Genogram  

G1 

G2 

 

G3 

 

Keterangan: 

Penjelasan: 

G1: Nenek dan kakek pasien dari pihak ayah telah meninggal dunia. Orang 

tua pasien mengatakan kurang mengetahui riwayat penyakit orang tuanya 

G2: Ayah pasien memiliki riwayat penyakit TB Paru dengan pengobatan 

tuntas 

G3: Pasien merupakan anak tunggal 

 

  

22 

bln 

  

   

 

       

45 

thn 
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3.1.4 Riwayat Imunisasi 

Jenis Imunisasi   : Tidak pernah imunisasi 

a. BCG   : - 

b. DPT (I,II,II)  : - 

c. Polio (I,II,III,IV) : - 

d. Campak   : - 

e. Hepatitis   : - 

3.1.5 Riwayat Tumbuh Kembang 

a. Pertumbuhan Fisik 

1. Berat Badan   : 6,13 kg 

2. Tinggi Badan  : 72,5 cm 

3. Waktu Tumbuh Gigi : 9 Bulan 

4. Tanggal Gigi  : - 

b. Perkembangan Tiap Tahap    Usia anak saat  

1. Berguling   : 4 Bulan 

2. Duduk  : 6 bulan  

3. Merangkap  : 6 bulan 

4. Berdiri  : 12 Bulan 

5. Berjalan  : 1 Tahun, 3 Bulan 

3.1.6 Riwayat Nutrisi  

a. Pemberian Asi  

1. Pertama kali disusui : Sejak Bayi Lahir 

2. Cara pemberian        : Setiap kali menangis 
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3. Lama pemberian : ASI Eksklusif diberikan hingga umur 6 

bulan  

b. Pemberian Susu Formula  

1. Alasan Pemberian: Ibu pasien mengatakan anaknya diberikan susu 

bendera pada umur 1 tahun karena ayah An. B sakit hingga tidak 

dapat bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, 

hingga Ibu An. B ikut bekerja. 

2. Jumlah Pemberian: Pasien menggunakan botol ukuran sedang 120 

ml. Diberikan setiap ibu An. B pergi bekerja atau saat An. B 

menangis 

3. Cara pemberian: Menggunakan dot 

c. Pola pemenuhan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini  

Tabel 3.1.1 Pola Pemenuhan Nutrisi Anak 
Usia Jenis Nutrisi Lama Pemberian 

0-6 Bulan ASI dan Susu Formula Hingga Sekarang 

6-12 Bulan 
ASI, Susu Formula, Bubur 

bayi 
Hingga Sekarang 

Saat ini 
Susu formula, nasi, lauk-

pauk, mie dan cemilan 
Hingga sekarang 

3.1.7 Riwayat Psikososial  

a. Apakah anak dan orang tua tinggal di : Rumah sendiri 

b. Lingkungan berada di : Pinggiran kota 

c. Apakah rumah dekat dengan sekolah : Tidak 

d. Memiliki ruang bermain : Tidak, pasien hanya bermain di dalam dan 

sekitar rumah 

e. Memiliki kamar tidur sendiri : Tidak, Pasien tidak memiliki kamar 

sendiri 
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f. Apakah ada tangga yang bisa membahayakan : Tidak ada 

g. Hubungan dengan anggota keluarga : Harmonis 

h. Pengasuh anak : Orang tua An. B 

3.1.8 Riwayat Spiritual 

a. Support system dalam keluarga 

Ibu pasien mengatakan support system dalam keluarganya dalam 

merawat pasien adalah suaminya 

b. Kegiatan keagamaan 

Keluarga pasien mengatakan tidak ada, ibu pasien mengatakan 

anaknya belum pernah ikut kegiatan keagamaan 

3.1.9 Reaksi Hospitalisasi 

a. Pengalaman keluarga tentang sakit dan rawat inap 

1. Mengapa ibu membawa anaknya ke RS 

Ibu pasien mengatakan ia membawa anaknya ke RS karena anaknya 

sesak 

2. Apakah dokter menceritakan tentang kondisi anak :  

Ya 

3. Bagaimana perasaan orang tua saat ini :  

Ibu An. B mengatakan ia merasa cemas karena kondisi anaknya 

bertambah kurus 

4. Apakah orang tua akan selalu berkunjung :  

Kadang-kadang 

 



61 

 

 

 

5. Siapa yang akan tinggal dengan anak :  

Ibu dan ayah An. B 

b. Pemahaman anak tentang sakit dan rawat inap 

1. Mengapa orang tua membawa kamu ke rumah sakit ? 

Pasien belum mampu bicara dan hanya mengeluarkan suara “eung 

eung”. Pasien hanya menggeleng 

2. Menurutmu apa penyebab kamu sakit ?  

Pasien belum mampu bicara dan hanya menggelengkan kepala 

3. Apakah dokter menceritakan keadaanmu ?  

Ya 

4. Bagaimana rasanya dirawat di RS ? 

Pasien belum mampu berbicara, Ibu An. B mengatakan awalnya 

anaknya sering menyapa dan ramah kepada perawat dan dokter, 

namun setelah beberapa hari dirawat dan diberi tindakan medis An. 

B mulai menangis dan menolak kehadiran perawat, dokter serta 

tenaga medis yang menemuinya. 

3.1.10 Aktivitas Sehari-hari 

a. Nutrisi 

Tabel 3.1.2 Nutrisi 

No Kondisi Sebelum Sakit Selama Sakit 

1. Selera makan Kurang Kurang 

2. Menu makan Mie, nasi dan cemilan Nasi tim 100 gr dan lauk pauk 

3. Frekuensi makan 3-2 kali makan sehari 

3x makan sehari, makan hanya 2-3 

sendok sehari. Pasien tidak nafsu 

makan 

4. 
Makanan 

pantangan 
Tidak ada Makanan manis 

5. Pembatasan pola Tidak ada Tidak ada 
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6. Cara makan Disuapi oleh Ibunya Disuapi oleh ibunya 

7. Ritual saat makan Tidak ada Tidak ada 

b. Cairan 

Tabel 3.1.3 Cairan 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. Jenis minuman 
Air putih, susu formula dan 

minuman manis 
Susu formula, air putih 

2. Frekuensi minum 
5-6 kali sehari dan setiap kali 

haus atau menangis 

Susu formula 4-6 kali sehari 

dan air putih 

3. Kebutuhan cairan - - 

4. Cara pemenuhan Menggunakan dot Infus, Menggunakan dot 

c. Eliminasi BAB/BAK 

Tabel 3.1.4 Eliminasi BAB/BAK 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

BAB 

1. Tempat pembuangan WC WC, Popok 

2. frekuensi 1 kali sehari 1 kali sehari 

3. Konsistensi Kuning, padat Kuning, padat 

4. Kesulitan Tidak ada Tidak ada 

5. Obat pencahar Tidak ada 
Tidak ada 

 

BAK 

1. Tempat pembuangan WC/Toilet Popok 

2. Frekuensi >6 kali sehari Sulit dikaji 

3. Warna dan bau Kuning, bau khas urine Kuning, berbau khas urine 

4. Volume - - 

5. Kesulitan Tidak ada Tidak ada 

d. Istirahat tidur 

Tabel 3.1.5 Istirahat Tidur 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. 

Jam tidur 

a. Siang 

 

 

b. Malam 

 

 

Durasi tidur ± 1-2 jam, biasanya 

tidur pada jam 1 atau 2 siang 

 

Durasi tidur ±7-9 jam, biasanya 

tidur jam 9 malam hingga jam 6 

pagi 

 

 

Durasi tidur ±2-3 jam, 

biasanya tidur pada jam 

1 atau 2 siang 

Durasi tidur ±7-9 jam, 

biasanya tidur jam 9 

malam hingga jam 6 pagi 

2. Pola tidur Baik Baik 

3. 
Kebiasaan sebelum 

Tidur 
Minum susu dan di elus-elus 

Minum susu dan di elus-

elus 
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4. Kesulitan tidur Tidak ada Tidak ada 

e. Olahraga 

Tabel 3.1.6 Olahraga 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. Program olah raga Tidak pernah berolahraga Tidak ada 

2. Jenis dan frekuensi Tidak ada Tidak ada 

3. 
Kondisi setelah 

Olahraga 
Tidak ada Tidak ada 

f. Personal Hygine 

Tabel 3.1.7 Personal Hygiene 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. Mandi 

a. Cara 

 

b. Frekuensi 

c. Alat mandi 

 

Mandi air biasa, dimandikan 

oleh ibunya 

1-2 kali sehari 

Sikat gigi dan sabun 

 

Belum pernah mandi, 

hanya dilap-lap badan 1 

kali sehari, setiap pagi 

Tissue basah atau lap 

basah 

2. Cuci rambut 

a. Frekuensi 

b. Cara 

 

Setiap 2 hari sekali 

Dicuci rambut oleh ibunya 

 

Belum pernah selama di 

RS 

- 

3. Gunting kuku 

a. Frekuensi 

b. Cara 

 

Sekali seminggu 

Digunting kuku oleh ibunya 

 

Jika kukunya panjang 

Digunting kuku oleh 

ibunya 

4. Gosok gigi 

a. Frekuensi 

b. Cara 

 

1 kali sehari 

Digosok dan disikat 

menggunakan sikat gigi 

 

1 kali sehari 

Digosok dan disikat 

menggunakan sikat gigi 

g. Aktivitas/Mobilitas fisik 

Tabel 3.1.8 Aktivitas/Mobilitas Fisik 

No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. 
Kegiatan sehari-

hari 

Bermain dengan keluarga dan 

anak-anak disekitar rumah 

Menghabiskan banyak 

waktu di tempat tidur 

dengan berbaring atau 

bermain dengan ibunya 

2. 
Pengaturan jadwal 

harian 

Jam 4-5 sore bermain dengan 

anak-anak disekitar rumah 
- 

3. 
Penggunaan alat 

bantu aktivitas 
- - 

4. 
Kesulitan 

pergerakan tubuh 
- - 
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h. Rekreasi 

Tabel 3.1.9 Rekreasi 
No Kondisi Sebelum sakit Saat sakit 

1. Perasaan saat sekolah - - 

2. Waktu luang - - 

3. 
Perasaan setelah 

rekreasi 
- - 

4. 
Waktu senggang 

keluarga 
- - 

5. Kegiatan hari libur - - 

3.1.11 Pemeriksaan Fisik 

a. Keadaan umum pasien:  

Lemah, Tampak pasien sangat kurus, Wajah seperti orang tua 

b. Tanda-tanda vital 

1. Suhu   : 37,6oC 

2. Nadi   : 116x/menit 

3. Respiratory Rate : 70x/menit 

4. SpO2   : 95% 

5. Tekanan darah  : - 

c. Antropometri 

1. Tinggi Badan   : 72,5 cm 

2. Berat Badan   : 6,13 Kg 

3. Lingkar lengan atas  : 9 cm 

4. Lingkar kepala  : 45 cm 

5. Lingkar dada   : 47 cm 

6. Lingkar perut   : 49 cm 

7. Skin fold   : - 
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d. Sistem pernapasan 

1. Hidung : Bentuk simetris kiri dan kanan, Tampak pernapasan 

cuping hidung, secret (+), polip (-), Epiktasis(+), nyeri (-), 

Trauma (-) 

2. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening 

3. Dada 

a) Bentuk dada normal: Normal Chest 

b) Gerakan dada : Cepat, Pola napas: Dipsnea, ada retraksi 

dinding dada 

c) Suara napas : Ronkhi 

4. Apakah ada Clubbing finger : Tidak ada 

e. Sistem Cardio Vaskuler 

1. Conjunctiva        : (Anemis/ tidak)  

Bibir                   : ( Pucat/ cyanosis)  

Arteri carotis   : (Kuat/ lemah),  

Tekanan vena jugularis : (Meninggi/ tidak) 

2. Ukuran jantung: Normal 

3. Suara jantung : S1: Reguler;  S2:Reguler  

Bising aorta; Tidak ada;  Murmur: -; Gallop: -  

4. Capillary Refilling Time : < 2 detik 

f. Sistem Pencernaan 

1. Sklera : Tidak ikterus; Bibir: tampak kering; labio skizis: tidak  

2. Mulut : Stomatitis (-); Plato skizis (-);  
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Jumlah gigi  

 

Kemampuan menelan: Baik 

3. Gaster : Kembung;  Tidak ada nyeri tekan, Tulang iga gambang 

(nampak jelas) 

4. Abdomen : Tampak distensi abdomen (+), Perut cekung (+) 

5. Hati : Tidak ada pembesaran pada hati 

6. Anus : Tidak dikaji 

g. Sistem penglihatan 

Bentuk mata simetris kanan dan kiri, Konjungtiva anemis, sklera tidak 

ikterik, pupil isokor, reaksi pupil mengecil saat diberi rangsang cahaya  

h. Sistem pendengaran  

Bentuk telinga : Bentuk simetris kanan dan kiri, keadaan daun telinga 

baik, kanal auditori tampak, serumen: tampak sedikit serumen 

i. Sistem saraf 

1. Fungsi cerebral 

a) Status mental :  

b) Kesadaran : Composmentis GCS: 15 E4V5M6 

c) Bicara: Pasien belum mampu bicara dan hanya mengeluarkan 

suara “eung eung” jika menginginkan sesuatu. Pasien akan 

menunjuk dengan tangannya, menggeleng atau mengangguk 

jika menginginkan sesuatu serta menangis jika merasa tidak 

nyaman. 

112 211 

112 211 
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2. Fungsi cranial 

a) NI : Anak mampu mengenali bau namun tidak mampu 

mengungkapkannya 

b) N. II : lapang pandang normal 

c) N. III, IV, VI: Gerakan bola mata normal; pupil isokor 

d) V : otot wajah normal, dapat menelan dan mengunyah makanan 

e) N. VI : Tidak ada kesulitan menggerakkan bola mata 

f) N. VIII : Pendengaran baik 

g) N. IX : anak mampu membedakan rasa asin/manis/pahit 

h) N. X : Refleks muntah ada 

i) N. XI : Sternocledomastoideus normal, mampu menoleh kanan 

dan kiri 

j) N. XII : Gerakan lidah normal 

3. Fungsi motorik : Tonus otot lemah, Ibu An. B mengatakan anaknya 

mampu berdiri namun tidak dalam waktu yang lama (< 1 menit) 

Kekuatan otot 

4 4 

4 4 

4. Fungsi sensorik : Suhu 37,6oC, tidak ada nyeri, tidak ada tremor 

5. Fungsi cerebellum : Koordinasi normal, Keseimbangan baik 

6. Refleks : Bisep (+); Trisep (+); Patella (+); Babinski (+) 

7. Iritasi meningen : Kaku kuduk (-), Laseque Sign (-), Brudzki i/ii (-) 
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j. Sistem Muskuloskeletal 

1. Kepala : Bentuk Kepala normosefal, Lingkar kepala 45 cm 

2. Vertebrae : ROM aktif, Pasien tampak lemah  

3. Pelvis : Gaya jalan : normal 

4. Lutut  : Tidak bengkak; Tidak kaku; Tampak gerakan terbatas 

5. Ballotement test: 

a) Kaki : Tidak ada bengkak, Tampak kesulitan berjalan, fleksi 

dan ekstensi 

b) Tangan: Tidak ada bengkak, fleksi dan ekstensi 

k. Sistem Integumen 

1. Rambut : Warna hitam, Rambut tampak tipis  

2. Kulit : Warna kulit sawo matang, Temperatur 37,6oC, Kulit 

tampak keriput dan kusam 

3. Kuku : Bentuk kuku normal, warna pink, kuku tampak pendek 

l. Sistem Endokrin 

1. Kelenjar thyroid: Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid 

2. Ekskresi urine berlebihan: Polidipsi (-), Poliphagi (-) 

3. Suhu tubuh yang tidak seimbang: Ibu pasien mengatakan anaknya 

kadang demam dan badannya terasa hangat 

4. Riwayat bekas air seni dikelilingi semut: tidak ada 

m. Sistem Perkemihan 

1. Oedema palpebra (-); Moon Face (-); Oedema Anasarka (-);  

2. Keadaan kandung kemih: Tidak ada distensi kandung kemih 
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3. Nocturia (-); Dysuria (-); Kencing batu (-) 

n. Sistem Reproduksi 

1. Wanita 

a. Payudara    :  

b. Labia mayora & minora :  

2. Laki-laki 

a. Keadaan glans penis : Tidak dikaji 

b. Testis sudah turun: Tidak dikaji 

o. Sistem Imun 

1. Alergi: Keluarga An. B mengatakan anaknya tidak memiliki 

alergi pada makanan, cuaca serta debu 

2. Penyakit yang berhubungan dengan perubahan cuaca: - 

3.1.12 Pemeriksaan Tingkat Perkembangan 

a. Pemeriksaan DDST II 

Interpretasi hasil dari test DDST II 

a) Motorik kasar : pada hasil pemeriksaan pada sektor motorik 

kasar anak, ditemukan 1 caution 

b) Bahasa: Pada hasil pemeriksaan pada sektor bahasa, ditemukan 

2 Caution dan 2 delayed 

c) Motorik halus: Pada hasil pemeriksaan pada sektor motorik 

halus anak tidak ditemukan caution dan delayed 

d) Personal social: Pada hasil pemeriksaan pada sektor personal 

sosial ditemukan 2 caution dan  2 delayed 
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Kesimpulan dari keempat sektor:  

Tugas perkembangan yang dinilai dari 4 sektor menunjukkan terdapat 2 

sektor dengan 2 delayed. Maka dapat disimpulkan penilaian DDST II 

pada An. B diperoleh nilai abnormal  

b. Pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan MTBS 

1. Pemeriksaan Grafik BB/PB anak laki-laki sejak lahir – 2 tahun (z-

scores) Diperoleh grafik dengan nilai <-3 SD (Gizi Buruk) 

2. Pemeriksaan Grafik PB/U anak laki-laki sejak lahir – 2 tahun (z-

scores) Diperoleh grafik dengan nilai < - 3 SD (Sangat Pendek 

(Severly Stunted)) 

c. Penilaian resiko jatuh pada pasien anak dengan skala humpty dumpty 

Diperoleh skor humpty dumpty 16 (Risiko tinggi) 

3.1.13 Test Diagnostik  

a. Laboratorium 

Tabel 3.1.10 Hasil Laboratorium 
Pemeriksaan Hasil Nilai Normal Satuan 

Hematology Analysis Report 

WBC 

NEUT# 

MONO# 

EO% 

HGB 

HCT 

MCV 

MCH 

MCHC 

RDW-CV 

PLT 

 

17.01 

11.72 

1.86 

0.0 

7.2 

24.3 

66.3 

19.6 

29.5 

20.5 

538 

 

4.0-10.0 

2.0-8.0 

0.0-0.70 

1.0-3.0 

8.0-11.0 

37.0-48.0 

80.0-97.0 

26.5-33.5 

31.5-35.0 

10.0-15.0 

150-400 

 

10^3/ul 

10^3/ul 

10^3/ul 

% 

gr/dl 

% 

fL 

pg 

g/dL 

% 

10^3/ul 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2011) 
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b. Rontgen 

Pemeriksaan : Foto thorax AP (7 November 2023) 

Kesan : Bronkopneumonia bilateral 

c. Penatalaksanaan 

Tabel 3.1.11 Penatalaksanaan 
Jenis terapi Dosis Rute Tujuan 

Infus cairan 

gizi 

240 cc/24 jam Intravena  Infus cairan gizi dapat memberikan 

nutrisi langsung ke dalam aliran darah 

anak, membantu mengatasi defisiensi 

nutrisi yang terjadi akibat gizi buruk. Ini 

termasuk pemberian protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin, dan mineral. 

Cefotaxime 350 mg/12 jam intavena Digunakan untuk mengobati infeksi pada 

saluran pernapasan atas dan bawah, 

seperti sinusitis, bronkitis, pneumonia, 

dan infeksi tenggorokan 

Gentamicin 18 mg/12 jam intravena Mengobati infeksi bakteri serius di 

berbagai bagian tubuh dan bekerja untuk 

membunuh bakteri dan mencegah 

pertumbuhannya 

Paracetamol 50 mg/8 jam Intravena Paracetamol dapat digunakan pada anak-

anak untuk meredakan nyeri dan 

menurunkan demam. Formulasinya 

disesuaikan dengan berat badan dan 

umur anak 

Nebu NaCl  2 cc/12 jam Uap Nebulasi dengan larutan NaCl membantu 

membersihkan lendir, lendir kental, atau 

dahak dari saluran pernapasan. 
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DATA FOKUS 

Tabel 3.1.12 Data Fokus 
Data Subjektif Data Objektif 

1. Ibu pasien mengatakan 

anaknya sesak 

2. Ibu pasien mengatakan 

anaknya sempat demam 2 hari 

yang lalu 

3. Ibu pasien mengatakan 

anaknya hanya makan 2-3 

sendok 

4. Selera makan: kurang 

5. Ibu An. B mengatakan anaknya 

mampu berdiri namun tidak 

dalam waktu yang lama (< 1 

menit) 

6. Suhu tubuh yang tidak 

seimbang: Ibu pasien 

mengatakan anaknya kadang 

demam dan badannya terasa 

hangat 

7. Pasien tidak pernah imunisasi 

 

1. An. B tampak rewel 

2. Terdengar bunyi grok-grok pada saat An. B 

batuk 

3. KU: Lemah 

4. Tampak pasien sangat kurus, Wajah seperti 

orang tua 

5. Respiratory Rate : 70x/menit 

6. SpO2 : 95% 

7. Tampak pernapasan cuping hidung 

8. secret (+) 

9. Tindakan invasif: Pemasangan infus 

10. Bibir: Tampak kering 

11. Tulang iga gambang (tampak jelas) 

12. Gerakan dada: cepat, Pola napas: Dipsnea, 

Ada retraksi dinding dada 

13. Suara napas: Ronkhi 

14. Distensi abdomen (+), Perut cekung (+) 

15. Konjungtiva anemis 

16. Tonus otot lemah 

17. Kekuatan otot 

4 4 

4 4 

18. Tampak gerakan terbatas; Tampak 

kesulitan berjalan 

19. Kulit tampak keriput dan kusam 

20. Pemeriksaan Grafik BB/PB anak laki-laki 

sejak lahir – 2 tahun (z-scores): Diperoleh 

grafik dengan nilai <-3 SD (Gizi Buruk) 

21. Pemeriksaan Grafik PB/U anak laki-laki 

sejak lahir – 2 tahun (z-scores): Diperoleh 

grafik dengan nilai < - 3 SD (Sangat 

Pendek (Severly Stunted)) 

22. Penilaian DDST II pada An. B diperoleh 

nilai abnormal 

23. Hasil Laboratorium 

a. WBC: 17.01 10^3/ul ↑ 

b. NEUT# : 11.72 10^3/ul ↑ 

c. HGB: 7.2 gr/dl ↓ 

d. HCT: 24.3% ↓ 

e. MCV: 66.3 fL ↓ 

f. MCH: 19.6 pg ↓ 

g. RDW-CV: 20.5% ↑ 

h. PLT: 538 10^3/ul ↑ 

24. Foto Thorax AP; Kesan: Bronkopneumonia 

bilateral 
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ANALISA DATA 

Tabel 3.1.13 Analisa Data 
No. Data Etiologi Masalah 

1 DS: 

1. Ibu pasien mengatakan 

anaknya sesak 

DO: 

2. An. B tampak rewel 

3. Terdengar bunyi grok-

grok  

4. Respiratory Rate: 

70x/menit 

5. SpO2: 95% 

6. Tampak pernapasan 

cuping hidung 

7. secret (+) 

8. Gerakan dada: cepat, 

Pola napas: Dipsnea, 

Ada retraksi dinding 

dada 

9. Suara napas: Ronkhi 

10. Foto Thorax AP; 

Kesan: 

Bronkopneumonia 

bilateral 

Bronkopneumonia 

↓ 

Mikroorganisme (bakteri, 

jamur, virus) 

↓ 

Ke saluran pernapasan atas 

↓ 

Infeksi saluran napas bagian 

bawah 

↓ 

Dilatasi pembuluh darah 

↓ 

Eksudat plasma masuk 

alveoli 

↓ 

Gangguan difusi dalam 

plasma 

↓ 

Bersihan jalan napas tidak 

efektif 

 

Bersihan Jalan 

napas tidak efektif 

2 DS: 

1. Ibu pasien mengatakan 

anaknya hanya makan 

2-3 sendok 

2. Selera makan: Kurang 

DO:  

3. Tampak pasien sangat 

kurus, Wajah seperti 

orang tua 

4. Bibir: Tampak kering 

5. Tulang iga gambang 

(tampak jelas) 

6. Pemeriksaan Grafik 

BB/PB anak laki-laki 

sejak lahir – 2 tahun (z-

scores): Diperoleh 

grafik dengan nilai <-3 

SD (Gizi Buruk) 

Bronkopneumonia 

↓ 

Mikroorganisme (bakteri, 

jamur, virus) 

↓ 

Invasi saluran pernapasan 

atas 

↓ 

Reaksi imunologis 

↓ 

Peradangan 

↓ 

Menimbulkan peningkatan 

sekret 

↓ 

Terjadi batuk produktif 

↓ 

Menumpuk pada bronkus 

↓ 

Aliran bronkus menyempit 

↓ 

Pasien dapat merasakan 

sesak 

↓ 

Napas terengah-engah 

↓ 

Menggunakan lebih banyak 

energi dan nutrisi untuk 

bernapas dan beraktivitas 

Defisit Nutrisi 
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↓ 

Perubahan pola makan 

↓ 

Nafsu makan menurun 

↓ 

BB turun 10% dibawah 

rentang normal 

↓ 

Defisit nutrisi 

 

3 DS: - 

DO: 

1. Penilaian DDST II pada 

An. B diperoleh nilai 

Abnormal 

2. Pemeriksaan Grafik 

PB/U anak laki-laki 

sejak lahir – 2 tahun (z-

scores): Diperoleh 

grafik dengan nilai < - 3 

SD (Sangat Pendek 

(Severly Stunted)) 

Bronkopneumonia 

↓ 

Mikroorganisme (bakteri, 

jamur, virus) 

↓ 

Invasi saluran pernapasan 

atas 

↓ 

Dirawat di rumah sakit 

↓ 

Dilakukan prosedur 

pengobatan 

↓ 

Terpisah dari orang tua, 

kerabat dan teman-teman 

↓ 

Keterbatasan gerak 

↓ 

Gangguan tumbuh 

kembang 

Gangguan tumbuh 

kembang 
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3.2 Diagnosis Keperawatan 

Tabel 3.2.1 Diagnosis Keperawatan 
No. Diagnosis Keperawatan 

1 Bersihan jalan napas tidak efektif b.d sekresi yang tertahan d.d 

DS: 

1. Ibu pasien mengatakan anaknya sesak 

DO: 

2. An. B tampak rewel 

3. Terdengar bunyi grok-grok  

4. Respiratory Rate: 70x/menit 

5. SpO2: 95% 

6. Tampak pernapasan cuping hidung 

7. secret (+) 

8. Gerakan dada: cepat, Pola napas: Dipsnea, Ada retraksi dinding dada 

9. Suara napas: Ronkhi 

10. Foto Thorax AP; Kesan: Bronkopneumonia 

2 Defisit nutrisi b.d faktor psikologis (keengganan untuk makan) d.d 

DS: 

1. Ibu pasien mengatakan anaknya hanya makan 2-3 sendok 

2. Selera makan: Kurang 

DO:  

3. Tampak pasien sangat kurus, Wajah seperti orang tua 

4. Bibir: Tampak kering 

5. Tulang iga gambang (tampak jelas) 

6. Pemeriksaan Grafik BB/PB anak laki-laki sejak lahir – 2 tahun (z-scores): 

Diperoleh grafik dengan nilai <-3 SD (Gizi Buruk) 

3 Gangguan tumbuh kembang b.d efek ketidakmampuan fisik d.d 

DS:- 

DO: 

1. Penilaian DDST II pada An. B diperoleh nilai abnormal 

2. Pemeriksaan Grafik PB/U anak laki-laki sejak lahir – 2 tahun (z-scores): 

Diperoleh grafik dengan nilai < - 3 SD (Sangat Pendek (Severly Stunted)) 
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3.3 Intervensi Keperawatan  

Tabel 3.3.1 Intervensi Keperawatan 
No. Diagnosis Luaran Intervensi Rasional 

1 Bersihan jalan napas tidak efektif b.d 

sekresi yang tertahan d.d 

DS: 

1. Ibu pasien mengatakan 

anaknya sesak 

DO: 

2. An. B tampak rewel 

3. Terdengar bunyi grok-grok 

4. Respiratory Rate: 70x/menit 

5. SpO2: 95% 

6. Tampak pernapasan cuping 

hidung 

7. secret (+) 

8. Gerakan dada: cepat, Pola 

napas: Dipsnea, Ada retraksi 

dinding dada 

9. Suara napas: Ronkhi 

10. Foto Thorax AP; Kesan: 

Bronkopneumonia 

Bersihan Jalan Napas 

(L.01001) 

Setelah diberikan intervensi 

selama 3x24 jam maka bersihan 

jalan napas meningkat dengan 

kriteria hasil:  

a. Dispnea menurun 

b. Gelisah menurun 

c. Frekuensi napas membaik 

d. Pola napas membaik 

Manajemen Jalan Napas 

(I.01011) 

Observasi  

1. Monitor pola napas 

(frekuensi, kedalaman, 

usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas 

tambahan (mis. Gurgling, 

mengi, wheezing, ronchi 

kering) 

3. Monitor sputum (jumlah, 

warna, aroma) 

Terapeutik 

4. Posisikan anak dengan 

nyaman  

 

Evidance Based 

5. Berikan terapi inhalasi 

sederhana aromaterapi 

peppermint 

6. Berikan oksigen, jika perlu 

Edukasi 

7. Ajarkan teknik batuk efektif 

Kolaborasi 

8. Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu 

Manajemen Jalan Napas (I.01011) 

Observasi 

1. mengetahui tingkat gangguan 

yang terjadi pada saluran 

pernapasan 

2. penurunan bunyi napas 

menunjukkan adanya 

atelectasis, ronkhi 

menunjukkan akumulasi sekret 

dan ketidakefektifan 

pengeluaran sekresi 

3. untuk mengetahui jumlah, 

warna dan aroma pada sputum 

Terapeutik 

4. agar oksigen didalam paru-

paru semakin meningkat 

sehingga meringankan sesak 

napas 

5. memberikan efek 

bronkodilatasi dan melebarkan 

lumen bronkus serta 

mengencerkan dahak sehingga 

mudah untuk dikeluarkan  

6. untuk mencukupi kebutuhan 

oksigen pasien 

Edukasi 

7. untuk memenuhi kebutuhan 

asupan cairan pasien 

Kolaborasi 

8. sebagai upaya membantu 
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pengeluaran sekret dan 

mengencerkan dahak 

Evidence Based 

9. mengencerkan dahak dan 

mempercepat pengeluaran 

sputum 

2 Defisit nutrisi b.d ketidakmampuan 

menelan makanan d.d 

DS: 

1. Ibu pasien mengatakan 

anaknya hanya makan 2-3 

sendok 

2. Selera makan: Kurang 

DO:  

3. Tampak pasien sangat 

kurus, Wajah seperti orang 

tua 

4. Bibir: Tampak kering 

5. Tulang iga gambang 

(tampak jelas) 

6.  Pemeriksaan Grafik BB/PB 

anak laki-laki sejak lahir – 2 

tahun (z-scores): Diperoleh 

grafik dengan nilai <-3 SD 

(Gizi Buruk) 

Status Nutrisi (L.03030) 

Setelah diberikan intervensi 

selama 3x24 jam maka status 

nutrisi membaik dengan kriteria 

hasil:  

a. Porsi makanan yang 

dihabiskan meningkat 

b. Nafsu makan membaik 

c. Frekuensi makan membaik 

d. Membran mukosa 

membaik 

 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Observasi 

1. Identifikasi status nutrisi 

2. Identifikasi makanan yang 

disukai 

3. Monitor asupan makan 

4. Monitor berat badan 

Terapeutik 

5. Sajikan makanan secara 

menarik dan suhu yang 

sesuai 

6. Berikan makanan tinggi 

serat untuk mencegah 

konstipasi 

7. Berikan makanan tinggi 

kalori dan tinggi protein 

Edukasi  

8. Anjurkan posisi duduk, jika 

mampu 

Kolaborasi 

9. Kolaborasi dengan ahli gizi 

untuk menentukan jumlah 

kalori dan jenis nutrien yang 

dibutuhkan 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Observasi 

1. Untuk mengetahui status gizi 

pasien 

2. Untuk menambah nafsu makan 

pasien 

3. Mengkaji pemasukan makanan 

yang adekuat pada pasien 

4. Mengawasi penurunan berat 

badan atau efektivitas 

intervensi sendiri 

Terapeutik 

5. Untuk meningkatkan nafsu 

makan  

6. Serat membantu meningkatkan 

gerakan usus dan mengurangi 

sembelit, memberikan sumber 

energi yang tahan lama 

sehingga membantu anak tetap 

bertenaga dan mendukung 

pemulihan 

7. Makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein dapat 

memberikan energi yang cukup 

untuk mendukung sistem 

kekebalan tubuh dan 

mempercepat proses pemulihan 

dari penyakit. 
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Edukasi 

8. Posisi duduk membantu 

makanan melewati saluran 

pencernaan dengan lebih 

mudah 

Kolaborasi 

9. Memenuhi kebutuhan kalori 

dan nutrien pasien 

3 Gangguan tumbuh kembang b.d efek 

ketidakmampuan fisik d.d 

DS: - 

DO: 

1. Penilaian DDST pada An. B 

diperoleh nilai abnormal 

2. Pemeriksaan Grafik PB/U 

anak laki-laki sejak lahir – 2 

tahun (z-scores): Diperoleh 

grafik dengan nilai < - 3 SD 

(Sangat Pendek (Severly 

Stunted)) 

Status Perkembangan 

(L.10101) 

Setelah diberikan intervensi 

selama 3x24 jam maka status 

perkembangan membaik dengan 

kriteria hasil: 

a. Keterampilan/perilaku 

sesuai dengan usia cukup 

meningkat 

b. Respon sosial meningkat 

c. Kontak mata meningkat 

d. Afek membaik 

 

Perawatan perkembangan 

(I.10339) 

Observasi 

1. Identifikasi pencapaian 

tugas perkembangan anak 

Terapeutik 

2. Berikan sentuhan gentle 

dan tidak ragu-ragu 

3. Pertahankan lingkungan 

yang mendukung 

perkembangan optimal 

4. Dukung anak 

mengekspresikan diri 

melalui penghargaan positif 

atau umpan balik atas 

usahanya 

5. Pertahankan kenyamanan 

anak 

6. Bernyanyi bersama anak 

dengan lagu-lagu anak 

Edukasi 

7. Jelaskan orang tua tentang 

milestone perkembangan 

anak dan perilaku anak 

8. Anjurkan orang tua 

berinteraksi dengan 

Perawatan perkembangan 

(I.10339) 

Observasi 

1. Membantu mengidentifikasi 

tugas perkembangan anak 

sesuai usianya 

Terapeutik 

2. Menyentuh dapat menjadi 

cara yang efektif untuk 

menyampaikan kasih sayang, 

keamanan dan dukungan 

emosional kepada anak 

3. Memberikan rasa nyaman 

pada anak 

4. Meningkatkan motivasi anak 

untuk belajar dan melakukan 

hal-hal positif lebih lanjut 

5. Memberikan rasa nyaman 

6. Membantu pengembangan 

bahasa, kognitif, kreativitas, 

sosialisasi dan emosi 

Edukasi 

7. agar orang tua mengetahui 

serangkaian kemampuan atau 

pencapaian tertentu yang 

dapat diharapkan terjadi pada 
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anaknya 

9. Ajarkan anak keterampilan 

berinteraksi 

rentang usia tertentu 

8. meningkatkan hubungan 

emosional anak dan orang tua 

9. meningkatkan keterampilan 

berinteraksi anak 
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3.4 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan 

Tabel 3.4.1 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan 
No Diagnosis Waktu Implementasi Evaluasi 

 Hari 1 (Senin, 13 November 2023)   

1 Gangguan tumbuh 

kembang  

 

Senin, 13 November 

2023 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.15 

 

 

 

 

 

 

09.17 

 

 

 

09.18 

 

 

 

 

Perawatan perkembangan (I.10339) 

Observasi 

1. Mengidentifikasi pencapaian tugas 

perkembangan anak 

Hasil: Dari hasil penilaian DDST An. B 

diperoleh nilai abnormal dari 4 penilaian 

sektor berupa motorik kasar, bahasa, motorik 

halus dan personal sosial. 

Dari hasil pemeriksaan Pemeriksaan Grafik 

PB/U anak laki-laki sejak lahir – 2 tahun (z-

scores): Diperoleh grafik dengan nilai < - 3 

SD (Sangat Pendek (Severly Stunted)) 

Terapeutik 

2. Memberikan sentuhan gentle dan tidak ragu-

ragu 

Hasil: An. B nampak kurang nyaman 

dengan kehadiran perawat. Perawat mulai 

melakukan pendekatan dengan memberikan 

sentuhan gentle dan memulai berinteraksi 

dengan ibu An. B terlebih dahulu 

3. Mempertahankan lingkungan yang 

mendukung perkembangan optimal 

Hasil: Diberikan lingkungan yang optimal 

pada anak 

4. Mendukung anak mengekspresikan diri 

melalui penghargaan positif atau umpan 

balik atas usahanya 

Hasil: Perawat memberikan respon positif 

kepada An. B jika merespon sesuatu atau 

Senin, 13 November 2023 Pukul 13.45 

S: Ibu An. B mengatakan awalnya anaknya 

sering menyapa dan ramah kepada perawat 

dan dokter, namun setelah beberapa hari 

dirawat dan diberi tindakan medis An. B 

mulai menangis dan menolak kehadiran 

perawat, dokter serta tenaga medis yang 

menemuinya.  

O: An. B nampak kurang nyaman dengan 

kehadiran perawat. An. B nampak merengek 

dan sesekali menangis sambil menempel 

pada ibunya. Kontak mata kurang serta 

sering menunjuk perawat tanda tak merasa 

nyaman. An. B nampak cemberut 

A: Masalah gangguan tumbuh kembang 

belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

Perawatan perkembangan (I.10339) 

Observasi 

1. Identifikasi pencapaian tugas 

perkembangan anak 

Terapeutik 

2. Berikan sentuhan gentle dan tidak 

ragu-ragu 

3. Pertahankan lingkungan yang 

mendukung perkembangan optimal 

4. Dukung anak mengekspresikan diri 

melalui penghargaan positif atau 

umpan balik atas usahanya 
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09.20 

 

 

 

09.20 

 

 

 

 

 

 

09.23 

 

 

 

 

09.25 

 

 

 

 

 

09.25 

melakukan sesuatu seperti tepuk tangan, 

jempol, dan kata-kata positif 

5. Mempertahankan kenyamanan anak 

Hasil: An. B nampak belum merasa nyaman 

dengan kehadiran perawat, An. B menempel 

pada ibunya 

6. Bernyanyi bersama anak dengan lagu-lagu 

anak 

Hasil: Ibu An. B mengatakan anaknya 

belum bisa bernyanyi, An. B jarang 

diperdengarkan lagu utamanya lagu anak-

anak 

Edukasi 

7. Menjelaskan kepada orang tua tentang 

milestone perkembangan anak dan perilaku 

anak 

Hasil: Orang tua An. B diberi tahu hasil dari 

penilaian DDST  

8. Menganjurkan orang tua berinteraksi 

dengan anaknya 

Hasil: Orang tua dianjurkan sering 

berinteraksi dengan anak seperti melibatkan 

dalam aktivitas di rumah serta memberikan 

kontak fisik pada anak 

9. Mengajarkan anak keterampilan berinteraksi 

Hasil: Orang tua diajarkan beberapa hal 

yang membantu anak untuk berinteraksi 

sesamanya 

5. Pertahankan kenyamanan anak 

6. Bernyanyi bersama anak dengan lagu-

lagu anak 

Edukasi 

7. Jelaskan orang tua tentang milestone 

perkembangan anak dan perilaku 

anak 

8. Anjurkan orang tua berinteraksi 

dengan anaknya 

9. Ajarkan anak keterampilan 

berinteraksi 

 

 

3 Defisit nutrisi Senin, 13 November 

2023 

09.26 

 

 

 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Observasi 

1. Mengidentifikasi status nutrisi 

Hasil: Berdasarkan pemeriksaan grafik BB 

dan PB diperoleh grafik dengan nilai < - 3 

SD yang berarti gizi buruk 

Senin. 13 November 2023 Pukul 13.50 

S: Ibu An. B mengatakan nafsu makan 

anaknya masih kurang, anaknya hanya 

makan 2-3 sendok 

O: Tampak An. B hanya menghabiskan 

kurang dari setengah porsi makanan yang 



 

82 

 

 

09.28 

 

 

09.29 

 

 

 

09.30 

 

 

 

09.31 

 

 

 

09.31 

 

 

09.31 

 

 

 

 

 

09.32 

 

 

 

2. Mengidentifikasi makanan yang disukai 

Hasil: Ibu An. B mengatakan anaknya suka 

makan makanan manis seperti permen 

3. Memonitor asupan makan 

Hasil: Ibu An. B mengatakan porsi makan 

anaknya sedikit, hanya 2-3 sendok makan 

dengan frekuensi makan sebanyak 3 kali 

4. Memonitor berat badan 

Hasil: Saat ditimbang berat badan pasien 

6,13 kg 

Terapeutik 

5. Menyajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

Hasil: Makanan yang diberikan sesuai 

dengan anjuran ahli gizi 

6. Memberikan makanan tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi 

Hasil: Pasien diberikan pisang  

7. Memberikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein 

Hasil: Pasien diberikan makanan tinggi 

kalori dan tinggi protein sesuai dengan 

anjuran ahli gizi rumah sakit 

Edukasi  

8. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu 

Hasil: An. B makan dengan posisi duduk 

Kolaborasi 

9. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien 

yang dibutuhkan 

Hasil: Diberikan sesuai instruksi ahli gizi 

diberikan, Tampak An. B makan setengah 

buah pisang, Mukosa bibir pasien nampak 

kering 

A: Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Observasi 

1. Identifikasi status nutrisi 

2. Identifikasi makanan yang disukai 

3. Monitor asupan makan 

4. Monitor berat badan 

Terapeutik 

5. Sajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

6. Berikan makanan tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi 

7. Berikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein 

Edukasi  

8. Anjurkan posisi duduk, jika mampu 

Kolaborasi 

9. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan jenis 

nutrien yang dibutuhkan 

2 Bersihan jalan napas 

tidak efektif 

Senin, 13 November 

2023 

09.40 

Manajemen jalan napas (I.01011) 

Observasi 

1. Memonitor pola napas (frekuensi, 

Senin, 13 November 2023 Pukul 13.55 

S: Ibu An. B mengatakan anaknya masih 

sesak serta batuk disertai dahak yang belum 



 

83 

 

 

 

 

 

 

09.41 

 

 

 

09.42 

 

 

 

09.42 

 

 

09.43 

 

 

 

 

 

 

09.53 

 

 

 

 

 

10.03 

 

kedalaman, usaha napas) 

Hasil: RR: 70x/i, Pasien nampak sesak, 

pernapasan cepat, ada retraksi dinding dada 

2. Memonitor bunyi napas tambahan 

Hasil: Terdengar bunyi napas tambahan 

ronkhi 

3. Monitor sputum 

Hasil: Keluarga pasien mengatakan anaknya 

batuk-batuk namun dahaknya tidak keluar, 

terdengar bunyi grok-grok 

Terapeutik 

4. Memposisikan anak dengan nyaman 

Hasil: An. B dipangku oleh ibunya 

5. Memberikan terapi inhalasi sederhana 

aromaterapi peppermint 

Hasil: An. B nampak kurang nyaman dan 

menjauhkan diri dari mangkuk 

aromatherapy. An. B nampak batuk-batuk. 

RR sebelum terapi: 70x/menit. RR setelah 

terapi: 66x/menit 

Kolaborasi 

6. Pemberian bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu 

Hasil: Diberikan obat cefatoxime 350 mg 

dan gentamicin 18 mg 

keluar 

O: An. B nampak sesak dan rewel, dahak 

belum keluar, terdengar bunyi grok-grok, 

RR: 68x/i, Dipsnea 

A: Masalah bersihan jalan napas belum 

teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

Manajemen jalan napas (I.01011) 

Observasi  

1. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas tambahan (mis. 

Gurgling, mengi, wheezing, ronchi 

kering) 

3. Monitor sputum (jumlah, warna, 

aroma) 

Terapeutik 

4. Posisikan anak dengan nyaman 

5. Berikan terapi inhalasi sederhana 

aromaterapi peppermint 

6. Berikan oksigen, jika perlu 

Kolaborasi 

7. Kolaborasi pemberian bronkodilator, 

ekspektoran, mukolitik, jika perlu 

 

 Hari ke-2 (14 November 2023)   

1 Gangguan tumbuh 

kembang  

Selasa, 14 November 

2023 

16.00 

Perawatan perkembangan (I.10339) 

Terapeutik 

1. Memberikan sentuhan gentle dan tidak ragu-

Selasa, 14 November 2023 Pukul 20.00 

S: Ibu An. B mengatakan anaknya masih 

takut jika dokter, perawat datang ke kamar 
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16.05 

 

 

 

16.06 

 

 

 

 

 

 

16.06 

 

 

 

 

16.07 

 

 

 

 

16.10 

 

ragu 

Hasil: An. B nampak mulai terbuka dengan 

kehadiran perawat. Perawat melakukan 

pendekatan dengan memberikan sentuhan 

gentle, mempertahankan kontak mata serta 

memulai berinteraksi dengan ibu An. B 

terlebih dahulu dan perlahan-lahan 

berinteraksi dengan An. B 

2. Mempertahankan lingkungan yang 

mendukung perkembangan optimal 

Hasil: Diberikan lingkungan yang optimal 

pada anak 

3. Mendukung anak mengekspresikan diri 

melalui penghargaan positif atau umpan 

balik atas usahanya 

Hasil: Perawat memberikan respon positif 

kepada An. B jika merespon sesuatu atau 

melakukan sesuatu seperti tepuk tangan, 

jempol, dan kata-kata positif 

4. Mempertahankan kenyamanan anak 

Hasil: An. B nampak mulai merasa nyaman 

dengan kehadiran perawat, An. B menempel 

pada ibunya 

5. Bernyanyi bersama anak dengan lagu-lagu 

anak 

Hasil: Perawat mengajak An. B dan ibunya 

untuk bernyanyi lagu anak-anak. An. B 

nampak memperhatikan 

Edukasi 

6. Menganjurkan orang tua berinteraksi 

dengan anaknya 

Hasil: Orang tua dianjurkan sering 

berinteraksi dengan anak seperti melibatkan 

dalam aktivitas di rumah serta memberikan 

An. B 

O: An. B nampak mulai terbuka dengan 

kehadiran perawat seperti mulai menerima 

kontak fisik seperti memberikan tos, 

salaman dan mulai merespon perawat. An. B 

nampak masih menempel pada ibunya. 

Kontak mata ada. Merengek berkurang 

A: Masalah gangguan tumbuh kembang 

belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

Perawatan perkembangan (I.10339) 

Observasi 

1. Identifikasi pencapaian tugas 

perkembangan anak 

Terapeutik 

2. Berikan sentuhan gentle dan tidak 

ragu-ragu 

3. Pertahankan lingkungan yang 

mendukung perkembangan optimal 

4. Dukung anak mengekspresikan diri 

melalui penghargaan positif atau 

umpan balik atas usahanya 

5. Pertahankan kenyamanan anak 

6. Bernyanyi bersama anak dengan lagu-

lagu anak 

Edukasi 

7. Jelaskan orang tua tentang milestone 

perkembangan anak dan perilaku 

anak 

8. Anjurkan orang tua berinteraksi 

dengan anaknya 

9. Ajarkan anak keterampilan 

berinteraksi 
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kontak fisik pada anak 

7. Mengajarkan anak keterampilan berinteraksi 

Hasil: Orang tua diajarkan beberapa hal 

yang membantu anak untuk berinteraksi 

sesamanya 

2 Bersihan jalan napas 

tidak efektif 

Selasa, 14 November 

2023 

16.12 

 

 

 

 

16.13 

 

 

16.14 

 

 

 

 

16.15 

 

16.15 

 

 

 

 

 

 

16.25 

 

 

 

 

Manajemen jalan napas (I.01011) 

Observasi 

1. Memonitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

Hasil: RR: 65x/i, Pasien nampak sesak, 

pernapasan cepat, ada retraksi dinding dada 

2. Memonitor bunyi napas tambahan 

Hasil: Terdengar bunyi napas tambahan 

ronkhi 

3. Monitor sputum 

Hasil: Keluarga pasien mengatakan anaknya 

batuk-batuk namun dahaknya tidak keluar, 

terdengar bunyi grok-grok 

Terapeutik 

4. Memposisikan anak dengan nyaman 

Hasil: An. B dipangku oleh ibunya 

5. Memberikan terapi inhalasi sederhana 

aromaterapi peppermint 

Hasil: An. B nampak mulai nyaman dengan 

dipangku ibunya. Mangkuk aromaterapy 

dipegang oleh ibu An. B dengan didampingi 

perawat. RR sebelum terapi: 65x/menit. RR 

setelah terapi: 58x/menit  

Kolaborasi 

6. Pemberian bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu 

Hasil: Diberikan obat cefatoxime 350 mg 

dan gentamicin 18 mg 

Selasa, 14 November 2023 Pukul 20.05 

S: Ibu An. B mengatakan anaknya masih 

sesak serta batuk batuk 

O: An. B nampak sesak dan rewel, dahak 

tidak keluar, bunyi grok-grok berkurang, 

RR: 58x/i, Dipsnea 

A: Masalah bersihan jalan napas belum 

teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

Manajemen jalan napas (I.01011) 

Observasi  

1. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas tambahan (mis. 

Gurgling, mengi, wheezing, ronchi 

kering) 

3. Monitor sputum (jumlah, warna, 

aroma) 

Terapeutik 

4. Posisikan anak dengan nyaman 

5. Berikan terapi inhalasi sederhana 

aromaterapi peppermint 

6. Berikan oksigen, jika perlu 

Kolaborasi 

7. Kolaborasi pemberian bronkodilator, 

ekspektoran, mukolitik, jika perlu 
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3 Defisit nutrisi Selasa, 14 November 

2023 

16.38 

 

 

 

16.39 

 

 

 

16.40 

 

 

 

16.40 

 

 

16.41 

 

 

 

 

 

16.42 

 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Observasi 

1. Memonitor asupan makan 

Hasil: Ibu An. B mengatakan porsi makan 

anaknya masih sedikit dan hanya makan 3 

sendok makan 

2. Memonitor berat badan 

Hasil: Saat ditimbang berat badan pasien 

6,26 kg 

Terapeutik 

3. Menyajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

Hasil: Makanan yang diberikan sesuai 

dengan anjuran ahli gizi 

4. Memberikan makanan tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi 

Hasil: Pasien diberikan pisang dan apel 

5. Memberikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein 

Hasil: Pasien diberikan makanan tinggi 

kalori dan tinggi protein sesuai dengan 

instruksi ahli gizi rumah sakit 

Edukasi  

6. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu 

Hasil: An. B makan dengan posisi duduk 

Kolaborasi 

7. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien 

yang dibutuhkan 

Hasil: Diberikan sesuai instruksi ahli gizi 

Selasa, 14 November 2023 Pukul 20.10 

S: Ibu An. B mengatakan nafsu makan 

anaknya masih kurang, anaknya hanya 3 

sendok makan, namun anaknya 

menghabiskan susu yang diberikan 

O: Tampak An. B hanya menghabiskan 

kurang dari setengah porsi makanan yang 

diberikan, An. B tampak lahap makan apel 

yang dikupas ibunya, mukosa bibir nampak 

sedikit lembab 

A: Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Observasi 

1. Identifikasi status nutrisi 

2. Identifikasi makanan yang disukai 

3. Monitor asupan makan 

4. Monitor berat badan 

Terapeutik 

5. Sajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

6. Berikan makanan tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi 

7. Berikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein 

Edukasi  

8. Anjurkan posisi duduk, jika mampu 

Kolaborasi 

9. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan jenis 

nutrien yang dibutuhkan 

 Hari ke-3 (15 November 2023)   

1 Gangguan tumbuh 

kembang 

Rabu, 15 November 

2023 
Perawatan perkembangan (I.10339) 

Terapeutik 

Rabu, 15 November 2023 Pukul 20.15 

S: Ibu An. B mengatakan anaknya mulai 



 

87 

 

 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

15.05 

 

 

 

15.06 

 

 

 

 

 

 

15.06 

 

 

 

15.07 

 

 

 

 

 

15.10 

 

1. Memberikan sentuhan gentle dan tidak ragu-

ragu 

Hasil: An. B nampak mulai terbuka dengan 

kehadiran perawat. Perawat melakukan 

pendekatan dengan memberikan sentuhan 

gentle, mempertahankan kontak mata 

dengan An. B dan perlahan-lahan 

berinteraksi dengan An. B 

2. Mempertahankan lingkungan yang 

mendukung perkembangan optimal 

Hasil: Diberikan lingkungan yang optimal 

pada anak 

3. Mendukung anak mengekspresikan diri 

melalui penghargaan positif atau umpan 

balik atas usahanya 

Hasil: Perawat memberikan respon positif 

kepada An. B jika merespon sesuatu atau 

melakukan sesuatu seperti tepuk tangan, 

jempol, dan kata-kata positif 

4. Mempertahankan kenyamanan anak 

Hasil: An. B mulai merasa nyaman dengan 

kehadiran perawat, An. B masih menempel 

pada ibunya 

5. Bernyanyi bersama anak dengan lagu-lagu 

anak 

Hasil: Perawat mengajak An. B dan ibunya 

untuk bernyanyi lagu anak-anak. An. B 

nampak ikut bertepuk tangan 

Edukasi 

6. Menganjurkan orang tua berinteraksi 

dengan anaknya 

Hasil: Orang tua dianjurkan sering 

berinteraksi dengan anak seperti melibatkan 

dalam aktivitas di rumah serta memberikan 

mengenali perawat 

O: An. B mulai terbuka dengan kehadiran 

perawat seperti mulai menerima kontak fisik 

seperti memberikan tos, salaman dan mulai 

merespon perawat. An. B nampak masih 

menempel pada ibunya. Kontak mata ada. 

An. B mulai nampak tersenyum pada 

perawat 

A: Masalah gangguan tumbuh kembang 

teratasi sebagian 

P: Lanjutkan intervensi 

Perawatan perkembangan (I.10339) 

Observasi 

1. Identifikasi pencapaian tugas 

perkembangan anak 

Terapeutik 

2. Berikan sentuhan gentle dan tidak 

ragu-ragu 

3. Pertahankan lingkungan yang 

mendukung perkembangan optimal 

4. Dukung anak mengekspresikan diri 

melalui penghargaan positif atau 

umpan balik atas usahanya 

5. Pertahankan kenyamanan anak 

6. Bernyanyi bersama anak dengan lagu-

lagu anak 

Edukasi 

7. Jelaskan orang tua tentang milestone 

perkembangan anak dan perilaku 

anak 

8. Anjurkan orang tua berinteraksi 

dengan anaknya 

9. Ajarkan anak keterampilan 

berinteraksi 
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kontak fisik pada anak 

7. Mengajarkan anak keterampilan berinteraksi 

Hasil: Orang tua diajarkan beberapa hal 

yang membantu anak untuk berinteraksi 

sesamanya 

 

2 Bersihan jalan napas 

tidak efektif 

Rabu, 15 November 

2023 

15.12 

 

 

 

 

15.13 

 

 

15.14 

 

 

 

15.15 

 

 

15.15 

 

 

 

 

 

15.25 

 

 

 

 

 

Manajemen jalan napas (I.01011) 

Observasi 

1. Memonitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

Hasil: RR: 62x/i, Pasien nampak sesak, 

pernapasan cepat, ada retraksi dinding dada 

2. Memonitor bunyi napas tambahan 

Hasil: Terdengar bunyi napas tambahan 

ronkhi pada lobus kanan dan kiri 

3. Monitor sputum 

Hasil: Keluarga pasien mengatakan anaknya 

batuk-batuk, masih terdengar bunyi grok-

grok 

Terapeutik 

4. Memposisikan anak dengan nyaman 

Hasil: An. B dipangku oleh ibunya 

5. Memberikan terapi inhalasi sederhana 

aromaterapi peppermint 

Hasil: An. B mulai nyaman dengan dipangku 

ibunya. Mangkuk aromaterapy dipegang oleh 

ibu An. B dengan didampingi perawat. RR 

sebelum terapi: 62x/menit. RR setelah terapi: 

54x/menit  

Kolaborasi 

6. Pemberian bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu 

Hasil: Diberikan obat cefatoxime 350 mg 

dan gentamicin 18 mg 

 

Rabu, 15 November 2023 Pukul 20.20 

S: Ibu An. B mengatakan anaknya masih 

sesak serta batuk batuk 

O: An. B nampak sesak, rewel berkurang, 

dahak mulai keluar, bunyi grok-grok 

berkurang, RR: 54x/i, Dipsnea 

A: Masalah bersihan jalan napas belum 

teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

Manajemen jalan napas (I.01011) 

Observasi  

1. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas tambahan (mis. 

Gurgling, mengi, wheezing, ronchi 

kering) 

3. Monitor sputum (jumlah, warna, 

aroma) 

Terapeutik 

4. Posisikan semi fowler atau fowler 

5. Berikan terapi inhalasi sederhana 

aromaterapi peppermint 

6. Berikan oksigen, jika perlu 

Kolaborasi 

7. Kolaborasi pemberian bronkodilator, 

ekspektoran, mukolitik, jika perlu 
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4 Defisit nutrisi Rabu, 15 November 

2021 

18.30 

 

 

 

18.31 

 

 

 

18.32 

 

 

 

18.34 

 

 

18.34 

 

 

 

 

 

18.35 

 

 

 

 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Observasi 

1. Memonitor asupan makan 

Hasil: Ibu An. B mengatakan porsi makan 

anaknya masih sedikit dan hanya makan 3 

sendok makan 

2. Memonitor berat badan 

Hasil: Saat ditimbang berat badan pasien 

6,22 kg 

Terapeutik 

3. Menyajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

Hasil: Makanan yang diberikan sesuai 

dengan anjuran ahli gizi 

4. Memberikan makanan tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi 

Hasil: Pasien diberikan pisang dan apel 

5. Memberikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein 

Hasil: Pasien diberikan makanan tinggi 

kalori dan tinggi protein sesuai dengan 

instruksi ahli gizi rumah sakit 

Edukasi  

6. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu 

Hasil: An. B makan dengan posisi duduk 

Kolaborasi 

7. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien 

yang dibutuhkan 

Hasil: Diberikan sesuai instruksi ahli gizi 

Rabu, 15 November 2023 Pukul 20.30 

S: Ibu An. B mengatakan nafsu makan 

anaknya masih kurang, anaknya hanya 3 

sendok makan, namun anaknya 

menghabiskan susu yang diberikan 

O: Tampak An. B hanya menghabiskan 

kurang dari setengah porsi makanan yang 

diberikan, An. B tampak lahap makan apel 

dan pisang yang dikupas ibunya, mukosa 

bibir nampak lembab 

A: Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

Manajemen Nutrisi (I.03119) 

Observasi 

1. Identifikasi status nutrisi 

2. Identifikasi makanan yang disukai 

3. Monitor asupan makan 

4. Monitor berat badan 

Terapeutik 

5. Sajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

6. Berikan makanan tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi 

7. Berikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein 

Edukasi  

8. Anjurkan posisi duduk, jika mampu 

Kolaborasi 

9. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan jenis 

nutrien yang dibutuhkan 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Asuhan Keperawatan 

4.1.1 Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian merupakan pengambilan data yang dilakukan pertama kali setelah 

pasien masuk. Pada hal ini perawat hanya bisa mengumpilkan data yang bersifat 

deskriptif, singkat dan lengkap.  Tujuan dari tahap pengkajian adalah untuk 

mengumpulkan informasi dan membuat data dasar pasien, Mengidentifikasi dan 

mengenali masalah-masalah yang dihadapi pasien, Mengidentifikasi kebutuhan 

kesehatan pasien, Mengidentifikasi fisik, mental, sosial dan lingkungan pasien 

(Rambe 2019).  

Pada penelitian ini pengkajian dilakukan pada An. B pada tanggal 13 

November 2023. An. B berjenis kelamin laki-laki dengan usia saat pengkajian yakni 

1 tahun 10 bulan dengan diagnosis medis Bronkopneumonia. Pasien dibawa ke 

Puskesmas dengan keluhan demam sejak satu minggu, batuk-batuk disertai sesak. 

Riwayat keluar darah dari hidung dan kejang. Gejala-gejala diatas sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh Nursalam (2013) yang mengatakan bahwa bronkopneumonia 

sendiri disebabkan oleh virus yang memasuki saluran pernapasan yang 

menyebabkan peradangan pada bronkus dan alveolus. Inflamasi pada bronkus 

ditandai dengan penumpukan secret, yang dapat menyebabkan gejala seperti 

demam, batuk produktif dan ronkhi positif. Bronkopneumonia dapat menyebabkan 

penurunan kapasitas paru-paru dan kesulitan bernapas. Jika tidak tercukupi, hal ini 

dapat mengakibatkan hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darah. 
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Hipoksia dapat memengaruhi fungsi otak dan sistem saraf, meningkatkan risiko 

kejang pada anak. 

Pada pengkajian yang telah dilakukan ditemukan pada An. B ditemukan 

keluhan utama sesak, selain itu pasien mengeluh batuk disertai dahak susah keluar 

dan terdengar bunyi grok-grok pada saat batuk, pernapasan cuping hidung dan 

terdengar suara napas tambahan ronkhi serta RR:70x/menit.  Hal ini sejalan dengan 

manifestasi klinis yang diterangkan oleh Putri & Amalia (2023) bronkopneumonia 

biasanya didahului oleh infeksi saluran napas atas selama beberapa ditandai dengan 

gejala suhu tubuh naik mendadak sampai 39oC-40oC dan mungkin disertai kejang 

karena demam tinggi, anak gelisah, dipsnea, pernapasan cuping hidung dan sianosis 

sekitar hidung dan mulut. Batuk biasanya tidak dijumpai di awal penyakit, anak 

akan batuk setelah beberapa hari, dimana pada awalnya berupa batuk kering lalu 

menjadi produktif. Peneliti berasumsi sesak napas, suara napas tambahan berupa 

ronkhi dan batuk berdahak karena bronkopneumonia adalah bentuk dari pneumonia 

yang disebabkan oleh adanya peradangan di paru-paru sehingga alveoli terisi cairan 

dan cairan mengganggu fungsi normal paru-paru. 

Pasien An. B mengalami bronkopneumonia disebabkan oleh bakteri dan 

virus yang masuk ke saluran pernapasan. Hal tersebut dibuktikan oleh tingginya 

hasil pemeriksaan laboratorium berupa sel darah putih (WBC: 17.01 10^3/ul ↑), 

neutrofil (NEUT# : 11.72 10^3/ul ↑) , dan monosit (1.86 10^3/ul ↑). Hal ini sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa penyebab bronkopneumonia dapat berasal 

dari infeksi bakteri, virus, atau jamur yang menyebar ke bronkus dan jaringan paru-

paru sekitarnya (Yunike et al. 2023). Penulis berasumsi bahwa infeksi bakteri, virus 
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serta jamur menyebab peningkatan sel darah putih sebagai respon tubuh untuk 

melawan infeksi dan sistem kekebalan tubuh. 

Pada saat pengkajian, ibu pasien mengatakan anaknya tidak nafsu makan, 

makan hanya 2-3 sendok makan dan nampak pasien nampak kurus. Menurut Olfah 

& Ghofur (2016) pada bronkopneumonia umumnya mengalami penurunan intake 

makan dan minum, diare, penurunan BB, mual dan muntah, aktivitas dan istirahat, 

lesu, penurunan aktivitas, banyak berbaring, BAK tidak terganggu kenyamanan, 

sakit kepala, penampilan kusut, kurang tenaga. Penulis berasumsi anak dengan 

bronkopneumonia akan mengalami susah makan dan minum sehingga rewel terus 

menerus. 

4.1.2 Diagnosis Keperawatan 

Berdasarkan diagnosis yang ditegakkan pada An. B sudah sesuai dengan 

hasil pengkajian dan teori yakni ditemukan 4 masalah keperawatan berupa bersihan 

jalan napas tidak efektif, defisit nutrisi, resiko infeksi dan gangguan tumbuh 

kembang (PPNI 2016).  

Pada kasus ini penulis mengangkat diagnosis utama bersihan jalan napas 

tidak efektif. Bersihan jalan napas tidak efektif merupakan ketidakmampuan untuk 

mempertahankan bersihan jalan napas sehingga sumbatan pada jalan napas yang 

berupa dahak (Hanafi and Arniyanti 2020). Data yang mendukung diangkatnya 

diagnosis ini berupa dua jenis data yakni data objektif dan data subjektif. Data 

subjektif yang diperoleh penulis berupa ibu pasien mengatakan anaknya sesak 

sedangkan data objektif berupa anak rewel, terdengar bunyi grok-grok, 

RR:70x/menit, tampak pernapasan cuping hidung, gerakan dada cepat, pola napas 
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dipsnea, ada retraksi dinding dada serta suara napas ronkhi. 

Untuk diagnosis kedua yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan faktor 

psikologis atau keengganan untuk makan. Data subjektif ditemukan bahwa Ibu 

pasien mengatakan anaknya hanya makan 2-3 sendok sedangkan Data objektif 

ditemukan data tampak pasien sangat kurus, wajah seperti orang tua, Bibir: Tampak 

kering, Tulang iga gambang (tampak jelas) dan Pemeriksaan Grafik BB/PB anak 

laki-laki sejak lahir – 2 tahun (z-scores): Diperoleh grafik dengan nilai <-3 SD (Gizi 

Buruk). Berdasarkan teori dan hasil penelitian ditemukan bahwa pada anak dengan 

bronkopneumonia yang memiliki masalah defisit nutrisi ini berkaitan dengan faktor 

psikologis yang dipicu efek proses penyakit seperti batuk, sesak nafas, anak mudah 

lelah dan gangguan indra pengecap sehingga anak tidak nafsu makan (Paramitha 

2020).  

Masalah keperawatan yang ketiga adalah gangguan tumbuh kembang 

berhubungan dengan ketidakmampuan fisik. Data objektif yang ditemukan adalah 

Penilaian DDST II pada An. B diperoleh nilai abnormal. Pengambilan keputusan 

nilai abnormal diperoleh dengan melakukan pemeriksaan sebelumnya dengan 

menggunakan lembar penilaian DDST lalu menghitung usia anak. Skoring DDST 

diperoleh hasil pada sektor motorik kasar An. B ditemukan 1 caution yakni belum 

mampu (F) naik tangga sendiri. Pada sektor bahasa diperolah interpretasi 2 caution 

dan 2 delayed pada tugas perkembangan An.B. Pada sektor motorik halus tidak 

ditemukan caution dan delayed. Sedangkan pada sektor personal sosial ditemukan 

2 caution dan 2 delayed. Dikatakan caution karena An. B gagal (F) atau menolak 

tugas perkembangan dimana garis umur terletak pada atau antara persentil 75-90. 
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Dikatakan delayed karena An. B gagal (F) atau menolak (R) melakukan uji coba 

yang terletak lengkap di sebelah kiri garis umur. 

Pemeriksaan Grafik PB/U anak laki-laki sejak lahir – 2 tahun (z-scores): 

Diperoleh grafik dengan nilai < - 3 SD (Sangat Pendek (Severly Stunted)). 

Bronkopneumonia dapat berdampak pada perkembangan anak karena sumber 

energi yang biasanya digunakan untuk pertumbuhannya, seperti makanan, ASI, 

atau susu formula, juga harus digunakan untuk melawan kuman penyebab infeksi. 

Oleh karena itu, anak yang mengalami infeksi tertentu memerlukan asupan 

makanan bergizi yang lebih tinggi daripada anak yang sehat. Agar pertumbuhan 

dan perkembangan anak mencapai tingkat optimal, dengan kesehatan dan 

kecerdasan yang baik, diperlukan pemberian nutrisi yang memadai dan stimulasi 

yang efektif, serta upaya untuk mencegah penyakit infeksi melalui pemberian 

imunisasi (Paramitha 2020). 

4.1.3 Intervensi Keperawatan 

Menurut PPNI (2018) intervensi keperawatan adalah segala treatment yang 

dikerjakan oleh perawat didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk 

mencapai luaran (outcome) yang diharapkan (PPNI 2019). Tahap perencanaan 

dapat disebut sebagai inti atau pokok dari proses keperawatan sebab perencanaan 

merupakan keputusan awal yang memberi arah bagi tujuan yang ingin dicapai, hal 

yang akan dilakukan, termasuk bagaimana, kapan dan siapa yang akan melakukan 

tindakan keperawatan. Peneliti telah menyusun intervensi keperawatan sesuai 

dengan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Menurut SIKI 

terdapat empat tindakan dalam intervensi keperawatan yang terdiri dari observasi, 
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terapeutik, edukasi dan kolaborasi. 

Intervensi yang diberikan pada diagnosis pertama yakni bersihan jalan 

napas tidak efektif adalah manajemen jalan napas dengan tujuan diberikan asuhan 

keperawatan ini diharapkan setelah diberikan intervensi makan bersihan jalan napas 

meningkat dengan kriteria hasil produksi sputum menurun, Dipsnea menurun, 

Gelisah menurun, Frekuensi napas membaik, dan pola napas membaik. Untuk 

intervensi yang diberikan yakni Observasi: monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas), monitor bunyi napas tambahan (mis. Gurgling, mengi, 

wheezing, ronchi), dan monitor sputum. Terapeutik: Posisikan anak dengan 

nyaman dan berikan terapi inhalasi sederhana aromaterapi peppermint sebagai 

intervensi EBPN. Serta berikan oksigen, jika diperlukan. Edukasi: ajarkan teknik 

batuk efektif. Kolaborasi: Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu. 

Intervensi yang diberikan pada diagnosis kedua dengan masalah defisit 

nutrisi berupa manajemen nutrisi berupa Observasi: Identifikasi status nutrisi, 

Identifikasi makanan yang disukai, Monitor asupan makan dan Monitor berat 

badan. Terapeutik: Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, Berikan 

makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi dan Berikan makanan tinggi kalori 

dan tinggi protein. Edukasi: Anjurkan posisi duduk, jika mampu. Kolaborasi: 

Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang 

dibutuhkan. 

Intervensi dengan diagnosis ketiga berupa gangguan tumbuh kembang 

diberikan intervensi berupa perawatan perkembangan. Observasi: identifikasi 
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pencapaian tugas perkembangan anak. Terapeutik:  Berikan sentuhan gentle dan 

tidak ragu-ragu, Pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal, 

Dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif atau umpan balik 

atas usahanya, Pertahankan kenyamanan anak dan Bernyanyi bersama anak dengan 

lagu-lagu anak. Edukasi: Jelaskan orang tua tentang milestone perkembangan anak 

dan perilaku anak, Anjurkan orang tua berinteraksi dengan anaknya dan Ajarkan 

anak keterampilan berinteraksi. 

4.1.4 Implementasi Keperawatan 

Pelaksanaan tindakan yang telah ditetapkan bertujuan untuk memastikan 

pemenuhan kebutuhan pasien secara optimal. Implementasi keperawatan adalah 

tahap di mana tindakan keperawatan diterapkan secara berurutan sesuai dengan 

prioritas masalah yang telah diidentifikasi dalam rencana tindakan asuhan 

keperawatan. Ini mencakup penentuan urutan dan waktu pelaksanaan suatu 

tindakan asuhan keperawatan (Basri and Utami 2020). 

 Implementasi yang dilaksanakan pada An.B yang sudah disusun 

berdasarkan intervensi yang telah disusun sebelumnya. Implementasi keperawatan 

dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut yakni pada tanggal 13 November 2023 

hingga 15 November 2023. Adapun implementasi yang dilakukan pada hari 

pertama dengan masalah utama bersihan jalan napas tidak efektif dengan 

implementasi yang diberikan berupa manajemen jalan napas dan memberikan terapi 

inhalasi sederhana aromaterapi peppermint sebagai EBPN dari praktik asuhan 

keperawatan.  
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Observasi pada hari pertama diperoleh data berupa RR: 70x/menit, pasien 

nampak sesak, pernapasan cepat dan penggunaan otot bantu pernapasan dan 

terdengar bunyi napas ronkhi serta pasien nampak batuk-batuk berdahak. Serta 

diberikan intervensi EBPN berupa terapi inhalasi sederhana dengan aromaterapi 

peppermint. Adapun hasil dari pemberian intervensi pada hari pertama An.B kurang 

nyaman diberikan intervensi dengan RR sebelum intervensi adalah 70x/menit dan 

setelah diberikan RR menjadi 68x/i. Pada hari kedua pemberian intervensi 

diperoleh RR: 65x/menit dan setelah diberikan intervensi diperoleh RR: 58x/menit. 

Pada hari ketiga pemberian intervensi An. B nampak mulai nyaman diberikan 

intervensi dengan sebelum intervensi 62x/menit dan setelah diberikan intervensi 

RR: 54x/menit.  

Untuk diagnosis defisit nutrisi diberikan intervensi yakni manajemen 

nutrisi. Implementasi dilakukan selama 3x24 jam yakni dengan mengidentifikasi 

status nutrisi, makanan yang disukai,monitor berat badan. Terapeutik berupa 

menyajikan makanan secara menarik, memberikan makanan tinggi serat, kalori dan 

protein. Edukasi dan kolaborasi dengan menganjurkan duduk dan berkolaborasi 

dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien.  

Pada hari pertama dilakukan implementasi diperoleh status nutrisi berupa 

gizi buruk, makan hanya 2-3 sendok makan dengan berat badan 6,13 kg serta 

diberikan makanan tinggi serat berupa pisang dan makanan tinggi kalori dan protein 

sesuai dengan anjuran ahli gizi. Pada hari kedua orang tua pasien mengatakan 

anaknya masih tidak nafsu makan dan hanya makan 3 sendok makan dengan berat 

badan 6,26 kg. Implementasi terapeutik yang diberikan berupa pemberian makanan 
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tinggi serat berupa pisang dan apel dan menganjurkan pasien untuk duduk saat 

makan. Pada hari ketiga orang tua pasien masih mengeluhkan anaknya masih tidak 

nafsu makan dengan hanya makan 3 sendok makan dengan berat badan 6,22 kg.  

Untuk diagnosis gangguan tumbuh kembang diberikan intervensi perawatan 

perkembangan selama 3x24 pemberian intervensi. Pada observasi diperoleh 

pencapaian perkembangan An. B berupa nilai abnormal pada pemeriksaan DDST 

dan diperoleh hasil pemeriksaan grafik yakni sangat pendek atau severly stunted. 

Implementasi yag diberikan berupa memberikan kenyaman pasien dengan 

memberikan sentuhan gentle, mempertahankan lingkungan seta mendukung anak 

mengekspresikan diri serta bernyanyi bersama serta edukasi orang tua untuk 

meningkatkan perkembangan anak. Implementasi diberikan selama 3 hari 

pemberian.  

4.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan 

Pada diagnosis pertama bersihan jalan napas tidak efektif diperoleh anak 

masih sesak serta batuk disertai dahak, nampak rewel, terdengar bunyi grok-grok, 

RR: 68x/i, Dipsnea sehingga intervensi dilanjutkan. Pada hari kedua diperoleh 

evaluasi anak masih sesak serta batuk, An. B nampak sesak dan rewel, dahak mulai 

keluar, bunyi grok-grok berkurang, RR: 58x/i, Dipsnea dan intervensi masih 

dilanjutkan. Pada hari ketiga pemberian anak amsih sesak dan batuk An. B nampak 

sesak, rewel berkurang, dahak mulai keluar, bunyi grok-grok berkurang, RR: 54x/i, 

Dipsnea pada hari ketiga pemberian intervensi menunjukkan peningkatan namun 

intervensi masih perlu dipertahankan untuk mengatasi bersihan jalan napas pasien. 
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Diagram  evaluasi frekuensi pernapasan selama 3 hari sebelum dan setelah 

pemberian intervensi terapi inhalasi sederhana aromaterapi peppermint. 

 

Grafik diatas menunjukkan bahwa pemberian intervensi terapi inhalasi 

sederhana aromaterapi peppermint selama 3 hari menunjukkan penurunan frekuensi 

napas pada An. B. 

Pada diagnosis kedua diperoleh evaluasi berupa nafsu makan anak masih 

kurang, makan hanya 2-3 sendok serta Tampak An. B hanya menghabiskan kurang 

dari setengah porsi makanan yang diberikan, Tampak An. B makan setengah buah 

pisang, Mukosa bibir pasien nampak kering sehingga intervensi dilanjutkan. Pada 

hari kedua diperoleh evaluasi An. B masih kurang nafsu makan dengan hanya 

makan 3 sendok makan dan Tampak An. B hanya menghabiskan kurang dari 

setengah porsi makanan yang diberikan, An. B tampak lahap makan apel yang 

dikupas ibunya, mukosa bibir nampak sedikit lembab sehingga intervensi masih 

dilanjutkan. Pada hari ketiga evaluasi An. B masih kurang nafsu makan, makan 

hanya 3 sendok serta menghabiskan 3 sendok makan makanannya dan 

menghabiskan susu yang diberikan. Tampak An. B hanya menghabiskan kurang 
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dari setengah porsi makanan yang diberikan, An. B tampak lahap makan apel dan 

pisang yang dikupas ibunya, mukosa bibir nampak lembab sehingga intervensi 

dilanjutkan untuk mengatasi masalah defisit nutrisi pasien. 

Pada diagnosis keempat yakni gangguan perkembangan diperoleh evaluasi 

pada hari pertama Ibu An. B mengatakan awalnya anaknya sering menyapa dan 

ramah kepada perawat dan dokter, namun setelah beberapa hari dirawat dan diberi 

tindakan medis An. B mulai menangis dan menolak kehadiran perawat, dokter serta 

tenaga medis yang menemuinya. An. B nampak kurang nyaman dengan kehadiran 

perawat. An. B nampak merengek dan sesekali menangis sambil menempel pada 

ibunya. Kontak mata kurang serta sering menunjuk perawat tanda tak merasa 

nyaman. An. B nampak cemberut sehingga intervensi dilanjutkan. Pada hari kedua 

evaluasi diperoleh hasil Ibu An. B mengatakan anaknya masih takut jika dokter, 

perawat datang ke kamar An. B. An. B nampak mulai terbuka dengan kehadiran 

perawat seperti mulai menerima kontak fisik seperti memberikan tos, salaman dan 

mulai merespon perawat. An. B nampak masih menempel pada ibunya. Kontak 

mata ada. Merengek berkurang sehingga intervensi masih dilanjutkan. Pada hari 

ketiga evaluasi diperoleh hasil Ibu An. B mengatakan anaknya mulai mengenali 

perawat, An. B mulai terbuka dengan kehadiran perawat seperti mulai menerima 

kontak fisik seperti memberikan tos, salaman dan mulai merespon perawat. An. B 

nampak masih menempel pada ibunya. Kontak mata ada. An. B mulai nampak 

tersenyum pada perawat sehingga masalah gangguan tumbuh kembang teratasi 

sebagian dan intervensi masih dilanjutkan untuk mendukung tumbuh kembang 

anak. 
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Pada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif setelah diberikan 

implementasi menunjukkan kemajuan dengan dengan frekuensi pernapasan 

menunjukkan penurunan dibanding sebelum diberikan intervensi. Untuk diagnosis 

defisit nutrisi An. B belum mengalami kemajuan berarti dengan nafsu makannya 

masih kurang namun An. B nampak lahap makan buah dan minum susu. Pada 

diagnosis gangguan tumbuh kembang, implementasi yang diberikan menunjukkan 

perubahan dengan An. B nampak mulai terbuka untuk berinteraksi, walaupun 

demikian dibutuhkan stimulasi tumbuh kembang anak yang sesuai dengan usianya 

untuk mendukung perkembangan tumbuh kembang anak menjadi lebih baik serta 

penilaian abnormal yang diperolah sebelumnya dapat dirujuk untuk evaluasi 

diagnostik kepada ahlinya. 

4.1.6 Analisis Intervensi EBPN 

Masalah keperawatan utama pada An. B adalah bersihan jalan napas tidak 

efektif oleh sebab itu intervensi yang diberikan berupa manajemen jalan napas 

yakni Observasi: monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas), monitor 

bunyi napas tambahan (mis. Gurgling, mengi, wheezing, ronchi), dan monitor 

sputum. Terapeutik: Posisikan anak dengan nyaman dan berikan terapi inhalasi 

sederhana aromaterapi peppermint sebagai intervensi EBPN. Serta berikan oksigen, 

jika diperlukan. Edukasi: ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi: Kolaborasi 

pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu.  

 Pemberian terapi inhalasi sederhana aromaterapi peppermint dapat 

diberikan untuk mengatasi masalah bersihan jalan napas tidak efektif. Terapi 

inhalasi adalah metode pemberian obat melalui inhalasi atau hirupan aerosol ke 
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saluran napas. Tujuan dari terapi inhalasi adalah untuk mencapai efek 

bronkodilatasi, melebarkan lumen bronkus, mempermudah pengeluaran dahak, 

mengurangi hiperaktifitas bronkus, serta mengatasi infeksi. Salah satu terapi non-

farmakologi atau komplementer yang digunakan untuk membersihkan saluran 

napas adalah aromaterapi. Aromaterapi melibatkan penggunaan minyak esensial 

untuk meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis. Saat minyak esensial dihirup, 

molekulnya merangsang sistem limbik, yang memengaruhi emosi, memori, dan 

terkait dengan berbagai fungsi tubuh seperti denyut jantung, tekanan darah, stres, 

memori, keseimbangan hormon, dan pernapasan. Melalui inhalasi, molekul 

aromatik diserap oleh lapisan mukosa di saluran pernapasan, termasuk bronkus dan 

bronkioli. Saat terjadi pertukaran gas di dalam alveoli paru-paru, molekul tersebut 

diangkut oleh sirkulasi darah di paru-paru. Pernafasan yang dalam dapat 

meningkatkan jumlah bahan aromatik yang masuk ke dalam tubuh, menghasilkan 

perasaan senang, rileks, tenang, atau terangsang melalui pelepasan substansi 

neurokimia (Amelia et al. 2018). 

Essential oil peppermint  berasal dari tanaman  daun mint. Daun mint 

merupakan salah satu tanaman yang termasuk ke dalam Family Lamiaceae. Adapun 

nama latinnya Mentha Piperita. Tanaman ini sudah banyak digunakan sebagai 

bahan baku minuman, obat herbal bahkan industry permen (Rosuliana et al. 2024). 

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi 

makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan 

tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat dipilah dan digunakan sebagai 

obat dari berbagai penyakit, dan ini merupakan anugerah dari Allah SWT yang 
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harus dipelajari dan dimanfaatkan sesuai perintah yang tertulis dalam Firman-Nya 

(Islami 2022). Firman Allah SWT dalam QS Al-Syu’ara ayat 7: 

بَتۡنَا  وَلمَۡ يرََوۡا اِلَى الَۡرَۡضِ كَمۡ انَۡۢۡ فِيۡهَا مِنۡ كُل ِ زَوۡجٍ كَرِيۡمٍ َۙ  

Terjemahnya: 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” (QS Al-

Syu’ara/26:12) (Kementerian Agama RI 2022) 

Terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai 

makanan pelindung (protector food) dan obat berkhasiat yang sering dicontohkan 

dalam pengobatan ala Rasulullah Muhammad SAW (thibbun nabawi) diantaranya 

adalah: minyak zaitun, bawang putih, bawang merah, buah delima, buah labu, 

gandum dan banyak lainnya termasuk didalamnya tumbuhan yang harum baunya.  

Dalam firman Allah SWT QS Ar-Rahman ayat 12: 

يۡحَانُ   وَالۡحَبُّ ذوُ الۡعَصۡفِ وَالرَّ

Terjemahnya: 

“Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya” (QS 

Ar-Rahman/55:12) (Kementerian Agama RI 2022) 

Peppermint (mentha pipperita) adalah salah satu tanaman herbal aromatik 

penghasil minyak atsiri yang disebut minyak permen (peppermint oil). Penggunaan 

peppermint untuk keperluan kesehatan telah dilakukan selama berabad-abad. 

Senyawa aktif utama dalam peppermint adalah menthol yang memberikan sensasi 

dingin ketika digunakan pada mulut atau kulit. Menthol, sebagai bahan aktif utama, 

memiliki kemampuan untuk melegakan hidung, memudahkan pernapasan, dan 

bersifat sebagai anestesi ringan yang sifatnya bersifat sementara. Dalam 

kandungannya, peppermint juga mengandung vitamin A dan C, serta beberapa 
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mineral. Penggunaan peppermint sering kali dihubungkan dengan manfaatnya 

dalam membantu mengatasi gejala flu dan meredakan peradangan. Minyak esensial 

peppermint dapat digunakan secara topikal atau melalui metode aromaterapi untuk 

mencapai efek yang diinginkan (Prastio et al. 2023).  

Pelaksanaan terapi inhalasi sederhana dengan aromaterapi peppermint yang 

diberikan selama 3x24 jam dengan durasi 5-10 menit menunjukkan penurunan 

frekuensi pernapasan pada An. B. Namun tidak menutup kemungkinan adanya 

pengaruh-pengaruh lain yang bisa mengurangi sesak napas, misalnya pemberian 

oksigen dan nebulizer. Hasil yang diperoleh sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan (Amelia et al. 2018) yakni ada pengaruh pemberian aromaterapi 

peppermint dengan inhalasi sederhana terhadap masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif pada anak 1-5 tahun dengan bronkopneumonia dimana terjadi penurunan 

frekuensi napas dan pengurangan pada akumulasi sputum. Sementara ronkhi tidak 

mengalami perubahan berarti hal ini mungkin saja terjadi karena responden yang 

rata-rata masih 1-5 tahun dimana pemberian aromaterapi pelaksanaannya selama 5 

menit. Dimana aromaterapi peppermint Aromaterapi peppermint akan 

melonggarkan bronkus sehingga akan melancarkan pernafasan. Untuk melegakan 

pernafasan dapat menghirup aromaterapi peppermint secara langsung. Sedangkan 

inhalasi sederhana adalah menghirup uap hangat dari air mendidih telah dicampur 

dengan aroma terapi sebagai penghangat, misalnya aromaterapi peppermint. Terapi 

inhalasi ditujukan untuk mengatasi bronkospasme, mengencerkan sputum, 

menurunkan hipereaktivitas bronkus serta mengatasi  infeksi (Amelia et al. 2018).  
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Penelitian ini juga didukung oleh Penelitian ini sejalan dengan studi yang 

dilakukan oleh Siswantoro yakni mengenai efek aromaterapi daun mint dengan 

inhalasi sederhana terhadap penurunan sesak nafas pada pasien tuberkulosis paru. 

Hasil penelitian menunjukkan setelah pemberian aromaterapi daun mint dengan 

inhalasi sederhana pada kelompok eksperimen, pernapasan responden tidak tampak 

terhambat, karena aroma menthol yang terkandung dalam daun mint memiliki sifat 

anti inflamasi. Sebaliknya, pada kelompok kontrol yang tidak mendapatkan 

perlakuan, tidak terjadi penurunan skala sesak nafas. Temuan ini menunjukkan 

bahwa aromaterapi daun mint dapat memberikan manfaat signifikan dalam 

mengurangi sesak nafas pada pasien tuberkulosis paru. Penelitian ini memberikan 

dukungan tambahan terhadap potensi penggunaan aromaterapi sebagai pendekatan 

terapeutik yang efektif dalam mengatasi masalah pernapasan pada kondisi 

kesehatan tertentu, seperti tuberkulosis paru (Siswantoro 2015). 

Dari hasil pembahasan tersebut peneliti berkesimpulan bahwa pemberian 

terapi inhalasi sederhana dengan aromaterapi peppermint bisa menjadi salah satu 

pilihan terapi komplementer dalam menurunkan frekuensi napas pada pasien 

dengan bronkopneumonia.  

4.2 Keterbatasan  

Keterbatasan penelitian ini adalah hasil intervensi pemberian terapi ini tidak 

diperoleh hasilnya secara murni hanya dari pemberian terapi inhalasi sederhana 

aromaterapi peppermint, melainkan terdapat terapi farmakologis lain yang 

diberikan kepada pasien yang mungkin berpengaruh pada hasil pemberian 

intervensi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

a. Pengkajian yang dilakukan pada An. B diperoleh data bahwa An. B 

terdiagnosis medis bronkopneumonia dengan bersihan jalan napas tidak 

efektif. Pada pengkajian tersebut diperoleh pasien nampak sesak, selain itu 

pasien mengeluh batuk disertai dahak susah keluar dan terdengar bunyi 

grok-grok pada saat batuk, pernapasan cuping hidung dan terdengar suara 

napas tambahan ronkhi serta RR:70x/menit. Terjadinya bersihan jalan 

napas tidak efektif karena adanya peradangan di paru-paru sehingga 

alveoli terisi cairan dan cairan mengganggu fungsi normal paru-paru yang 

menyebabkan adanya penumpukan secret di jalan napas sehingga pasien 

kesulitan untuk bernapas karena pemenuhan oksigen yang tidak adekuat 

b. Diagnosis keperawatan utama dengan kasus yang ditemukan pada An. B 

dengan diagnosis Bronkopneumonia adalah bersihan jalan napas tidak 

efektif  

c. Intervensi keperawatan yang diberikan pada pasien dengan masalah 

bersihan jalan napas tidak efektif yakni pemberian terapi inhalasi 

sederhana dengan aromaterapi peppermint. 

d. Implementasi keperawatan yang diberikan pada An. B yang diberikan 

selama 3 hari dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun sesuai 

dengan pedoman SIKI dan EBPN yakni pemberian terapi inhalasi 

sederhana dengan aromaterapi peppermint.
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e. Setelah dilakukan pemberian intervensi terapi terapi inhalasi sederhana 

dengan aromaterapi peppermint diperoleh hasil evaluasi menunjukkan 

perubahan yang lebih baik dibanding sebelum diberikan intervensi 

f. Setelah dilakukan pemberian intervensi pemberian terapi inhalasi 

sederhana dengan aromaterapi peppermint pada An. B dengan masalah 

bersihan jalan napas tidak efektif menunjukkan adanya penurunan 

frekuensi napas. Maka dapat disimpulkan terapi inhalasi sederhana dengan 

aromaterapi peppermint berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan pada 

anak dengan bersihan jalan napas tidak efektif 

5.2 Saran 

a. Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan atau 

referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak 

khususnya untuk terapi nonfarmakologi dengan masalah bersihan jalan 

napas tidak efektif dengan tetap memperhatikan etik keperawatan 

b. Bagi pelayanan rumah sakit  

Diharapkan dapat dijadikan masukan untuk rumah sakit bagi perkembangan 

asuhan keperawatan utamanya pada anak dengan masalah bersihan jalan 

napas tidak efektif 

c. Bagi institusi pendidikan  

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keperawatan pada anak 
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