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ABSTRAK 

Nama   : Amalia Putri Abuba, S.Kep 

NIM   : 70900122048 

Judul  : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Tumor Intrakranial dengan 

Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Menggunakan Foot Massage di 

Ruangan ICU RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar 

 Tumor intrakranial adalah adanya pertumbuhan jaringan abnormal dimana sel 

terus tumbuh dan bermultiplikasi secara tidak terkontrol. Foot massage merupakan 

salah satu terapi komplementer yang dapat diterapkan dengan  mudah pada pasien 

tumor intrakranial karena dapat menstabilkan hemodinamik. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien 

tumor intrakranial dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

menggunakan intervensi terapi foot massage di ruangan ICU RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Makassar. 

 Terapi foot massage diberikan pada pasien tumor intrakranial yang mengalami 

penurunan kesadaran selama tiga kali dan dilakukan pre dan post pengukuran 

hemodinamik berupa tekanan darah, nadi dan tingkat GCS pasien. 

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ditemukan adanya penurunan status 

hemodinamik pasien tumor intrakranial setelah diberikan terapi foot massage yang 

dilakukan selama tiga hari di ruangan ICU RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar. 

 

Kata Kunci : Tumor Intrakranial,  Hemodinamik, Foot Massage 
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ABSTRACT 

Name   : Amalia Putri Abuba, S.Kep 

NIM   : 70900122048 

Title : Analysis of Nursung Care for Intracranial Tumor Patients with Decreased 

Intracranial Adaptive Capacity Using Foot Massage in the ICU Room at RSUP DR. 

Wahidin Sudirohusodo Makassar 

 Intrcranial Tumors are abnormal tissue growth where cells continue to grow 

and multiply uncontrolled. Foot massage is complementary therapy that can be applied 

easily to patients with intrcanial tumors because it can stabilize hemodynamics. 

 The study aims to analyze nursing care for intracranial tumor patients with 

problems of decreased intracranial adaptive capacity using foot massage intervention 

in the ICU room at RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

 Foot Massage therapy was given to intracranial tumor patients who experienced 
decreased consciousness for hemodynamic measurements were carried out in the form 

of blood pressure, pulse and GCS level of the patient. 

 The conclusion of this study was that it was found that there was a decrease in 

the hemodynamic status of intrcranial tumor patients after being given foot massage 

therapy which was carried out for there days in the ICU room at Wahidin Sudirohusodo 

Hospital, Makassar. 

 

Keywords : Intracanial Tumor,  Hemodynamic, Foot Massage 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tumor otak adalah pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel jaringan otak baik 

yang berasal dari otak ataupun meningen/selaputnya baik bersifat jinak atau ganas 

yang menyebabkan proses desak ruang (I Ketut et al, 2022).  Di Amerika dan Eropa 

insiden tumor otak meningkat dari 17,6/100.000 sampai 22,0/100.000 populasi 

dimana sekitar 18.500 kasus tumor baru yang didiagnosis setiap tahun di Amerika 

dan kasus tersebut memiliki angka kematian yang cukup tinggi sebesar 3% untuk 5 

tahun survical rate. The American Cancer Society melaporkan sebanyak 24.530 

kasus tumor otak dan sistem saraf yang telah didiagnosis pada tahun 2021. Tingkat 

insiden tahunan tumor otak juga dilaporkan meningkat, yaitu 7-19,1 kasus per 

100.000 penduduk di dunia. Tumor otak ini dialami oleh 3,7 per 100.000 laki-laki 

dan 2,6 per 100.000 perermpuan. Angka ini lebih tingga dari pada negara 

berkembang, dengan 5,8 untuk laki-laki dan 4,1 untuk perempuan dan lebih rendah 

di negara baju. Sama halnya dengan kanker, tumor merupakan penyebab kematian 

utama kedua yang memberikan kontribusi 13% kematian dari 22% kematian akibat 

penyakit tidak menular utama di dunia. Masalah penyakit tumor di Indonesia antara 

lain hampir 70% penderita penyakit ini ditemukan dalam keadaan stadium yang 

sudah lanjut (Oemiati et al, 2021).  

Prevalensi tomor otak/ tumor intrakranial di Indonesia menunjukkan adanya 

angka peningkatan dari 1,4 per 1.000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 

1.000 penduduk di pada tahun 2018. Prevalensi tertinggi penderita tumor otak di 
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Indonesia berapada pada provinsi DI Yogyakarta 4,86 per 1.000 penduduk, diikuti 

Sumatra Barat 2,47 79 per 1.000 penduduk dan Gorontalo 2,44 per 1.000 

penduduk. Sementara untuk provinsi Sulawesi Selatan berada pada urutan ke 26 

dari 33 provinsi di Indonesia dengan 4,78 kasus tumor otak per 1.000 penduduk.  

(RISKESDAS, 2018).  

Berdasarkan prevalensi diatas, gejala-gejala yang dialami pasien tumor otak 

seperti sakit kepala secara bertahap menjadi semakin sering muntah, gangguan 

ingtatan, kejang, gangguan kesimbangan, penurunan kesadaran,  hingga resiko 

kematian. Biasanya pasien tumor otak akan mengalami syok, takut, cemas, serta 

gangguan penglihatan akibat peningkatan disebabkan karena lokasi tumor otak itu 

sendiri maupun peningkatan tekanan intrakranial. Gejala-gejala yang muncul pada 

kasus tumor otak ini yang dapat memperburuk kualitas hidup bahkan dapat 

menyebabkan penurunan kesadaran hingga kematian. (Amelia el al., 2023) 

Penurunan kesadaran merupakan masalah kedaruratan yang dapat 

menunjukkan gangguan yang berat pada fungsi serebral. Banyak penyebab dari 

penurunan kesadaran yaitu ancaman jiwa yang membutuhkan intervensi yang cepat, 

karena berpotensi terhadap morbiditas dan mortalitas hidup (Maureen Aprilia & 

Budi Riyanto Wreksoatmodjo, 2020). Penurunan kesadaran memengaruhi nilai 

KPS secara signifikan dan merupakan salah satu tanda peningkatan tekanan 

intrakranial. Penurunan kesadaran dapat terjadi jika tekanan intrakranial sudah 

sangat tinggi dan menekan pusat kesadaran (Dotti Inggrianita et al.,  2021). 

Penurunan kesadaran dapat disebabkan oleh beberapa penyebab yang dapat 

diidentifikasi melalui pemeriksaan riwayat dan fisik yang berfokus dan meneluruh. 
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Contohnya gangguan kesadaran berupa koma yang dapat disebabkan akibat 

penyakit yang menyerang bagian otak secara fokal ataupun seluruh otak. Salah satu 

penyakit yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran adalah tumor intrakranial 

atau yang lebih dikenal dengan tumor otak. (Fachmi Aditya, 2020) 

Kondisi yang sering terjadi pada pasien  tumor otak di ICU adalah 

hemodinamik yang tidak stabil yang ditandai dengan peningkatan MAP (mean 

arterial presure), denyut jantung dan frekuensi pernapasan serta penurunan 

kesadaran.. Kondisi hemodinamik yang tidak stabil dapat berpengaruh pada tingkat 

kesadaran pasian tumor intrakranial. Adapun cara untuk mengurangi masalah yang 

muncul di ruang rawat intensif khususnya pada pasien dengan tumor intrakranial 

yaitu dengan menggunakan terapi farmakologi maupun non farmakologi. Terapi 

farmakologi yang digunakan dan efektif dalam mengatasi masalah hemodinak yaitu 

obat-obatan sedasi dan analgesik yang digunakan untuk memberikan rasa nyaman 

dan ketenangan pada pasien. Sedangkan terapi non farmakologi yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah ketidakstabilan hemodinamik seperti relaksasi 

nafas dalam, relaksasi otot progresif, terapi musik, foot massage dan aromaterapi. 

Terapi non farmakologi dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan, gangguan 

tidur, dan stabilitas status hemodinamik dan masalah psikologi yang lainnya. Salah 

satu jenis terapi komplementer yang menurut literature banyak terbukti 

berpengaruh terhadap kesejahteraan bagi tubuh, yaitu foot massage (Arditya 

Kurniawan et al., 2019) 

Menurut (Izma Daud, Revina Nurul Sari, 2020) Massage adalah sebuah terapi 

non farmakologi yang dapat mempengaruhi aktifitas saraf autonom, 
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mempersepsikan relakasi sehingga dapat berdampak pada hemodinamik pada 

pasien kritis. Penelitian lain juga mengatakan bahwa terapi pijat kaki sangat cocok 

diaplikasikan pada pasien dengan penyakit vaskuler termasuk penyakit kritis karena 

berdampak baik pada tekanan darah, nadi dan pernapasan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan perawat, jumlah pasien dengan tumor 

otak satu  bulan  terakhir hnya tiga orang yang dirawat di ruang ICU dan  ketiganya 

mengalami penurunan kesadaran. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian diatas 

terkait epidemologi tumor otak di Indonesia terlebih Kota Makassar, masih 

tergolong sedikit. Adapun berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 

perawat di ruang ICU terkait tindakan penurunan tekanan darah pada pasien, 

umumnya perawat melakukan tindakan dengan menggunakan obat penghambat 

saluran kalsium seperti nifediphine, angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor 

seperti captopril, dan antidiuretik seperti LASIK. Adapaun untuk terapi non 

farmakologi sudah diterapkan akan tetapi penerapannya masih belum maksimal dan 

terapi foot massage masih sangat jarang diterapkan di ruang ICU khususnya untuk 

pasien dengan penurunan kesadaran yang didiagnosis penyakit kritis, salah satunya 

pasien dengan penyakit tumor intrakranial. 

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan Intervensi 

terapi foot massage untuk menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen pada 

pasien Tumor Intrakranial di ruang ICU (intensive care unit) RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohudo Makassar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan fenomena terkait foot massage yang terdapat pada latar belakang 

diatas maka rumusan masalah pada Karya Tulis Ilmiah: Studi Kasus ini adalah 

Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien tumor intrakranial dengan 

masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi terapi 

foot massage di ruangan ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien tumor intrakranial 

dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi 

terapi foot massage di ruangan ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien tumor 

intrakranial dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien tumor 

intrakranial dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien tumor 

intrakranial dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

d. Untuk menganalisis Implementasi keperawatan pada pasien tumor 

intrakranial dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien tumor intrakranial 

dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial 
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f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien tumor intrakranial 

dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi 

terapi foot massage 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik 

keperawatan sebagai proses pembelajaran melakukan analisis asuhan keperawatan 

pada pasien tumor intrakranial dengan masalah penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial (tekanan darah dan saturasi oksigen) menggunakan intervensi terapi 

foot massage di ruangan ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

1.4.2 Manfat Aplikatif 

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

pemberian intervensi EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien 

tumor intrakranial  dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

(tekanan darah dan saturasi oksigen) menggunakan intervensi terapi foot massage 

pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Medis 

2.1.1 Definisi 

Otak adalah salah satu organ yang paling penting dalam tubuh kita. Jika 

otak kita terganggu maka semua koordinasi di dalam tubuh juga terganggu. 

Salah satu jenis penyakit otak yang harus kita waspadai yaitu tumor 

intrakranial. Tumor intrakranial termasuk dalam rangkaian tumor sistem saraf 

pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Secara 

umum, sistem saraf mempunyai tiga fungsi utama yaitu menerima informasi 

dalam bentuk rangsangan atau stimulus, memproses informasi yang diterima; 

dan memberi tanggapan (respon) terhadap rangsangan (Yueniwati, 2017). 

Tumor intrakranial adalah adanya pertumbuhan jaringan abnormal 

dimana sel terus tumbuh dan bermultiplikasi secara tidak terkontrol. Tumor 

intrakranial termasuk neoplasma yang berasal dari parenkim otak, meningen, 

dan dari glandula pituitari atau struktur tulang intrakranial yang secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi jaringan otak. Neoplasma saraf primer 

cenderung berkembang di tempat-tempat tertentu. Ependimoma hampir selalu 

terletak di dekat dinding ventrikel atau kanalis sentralis medulla tulang 

belakang. Glioblastoma multiforme kebanyakan ditemukan di lobus parietalis 

(Yueniwati, 2017) 
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2.1.2 Etiologi 

Tumor intrakranial tidak muncul begitu saja, dibalik itu ada beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tumor intrakranial seperti yang akan 

dijelaskan berikut ini (Yueniwati, 2017): 

a. Hereditas 

Sindrom hereditas seperti penyakit von recklinghausen, 

tuberoussclerosis, retinoblastoma, multiple endocrine neoplasma dapat 

meningkatkan risiko tumor intrakranial. Gen yang terlibat bisa terlibat 

dalam dua kelas yaitu gen penekan tumor dan onkogen. Selain itu, 

sindroma seperti turcot dapat menimbulkan kecenderungan genetika untuk 

glioma, tetapi hanya 2% 

b. Radiasi 

Radiasi jenis pengion dapat menyebabkan tumor intrakranial dengan 

jenis neuroepitel, meningioma, dan tumor selubung saraf. Paparan 

terhadap sinar x juga dapat meningkatkan risiko tumor intrakranial 

c. Substansi-substansi karsinogenik 

Penyelidikan tentang substansi karsinogen sudah lama dan banyak 

dilakukan. Kini telah diakui bahwa terdapat substansi karsinogenik seperti 

nitrosamides dan nitrosoureas yang dapat menyebabkan tumor sistem saraf 

pusat 

d. Virus 

Infeksi virus juga dipercaya dapat menyebabkan tumor intrakranial. 

Contohnya, virus epseien-barr 

e. Gaya hidup 

Penelitian telah menunjukkan bahwa makanan seperti makanan yang 

diawetkan, daging asap atau acar tampaknya berkorelasi dengan 

peningkatan risiko tumor intrakranial. Di sisi lain, risiko tumor intrakranial 

menurun ketika individu makan lebih banyak buah dan sayuran. 
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2.1.3 Klarifikasi 

Berdasarkan asal jaringannya, tumor intrakranial dibagi ke dalam dua 

kelompok besar, yaitu tumor intrakranial primer dan tumor intrakranial 

sekunder atau metastasis (Kemenkes, 2020): 

a. Tumor intrakranial primer berasal dari berbagai jaringan intrakranial 

termasuk neuron, sel glia, astrosit dan termasuk meningen 

b. Tumor intrakranial sekunder merupakan metastasis dari tumor primer di 

tempat lain, biasanya berasal dari tumor primer ganas solid, seperti kanker 

paru, payudara, melanoma dan ginjal, maupun keganasan hematologi, 

seperti limfoma dan leukemia. Metastasis ini dapat menyerang parenkim 

otak, leptomeningen maupun duramater. 

2.1.4 Patofisiologi 

Tumor intrakranial menghasilkan manifestasi neurologis melalui 

sejumlah mekanisme. Tumor kecil dan terletak di lokasi kritis dapat merusak 

jalur saraf tertentu yang melintasi otak. Tumor dapat menyerang, menyusup, 

atau menggantikan jaringan parenkim normal, sehingga mengganggu fungsi 

normal. Karena otak berada pada volume ruang tengkorak yang terbatas, 

pertumbuhan tumor intrakranial disertai edema dapat menyebabkan 

peningkatan tekanan intrakranial. Tumor yang berdekatan dengan ventrikel 

ketiga dan keempat dapat menghambat aliran cairan serebrospinal, 

menyebabkan hidrosefalus obstruktif. Selain itu, tumor menghasilkan 

pembuluh darah baru (yaitu angiogenesis), mengganggu sawar darah-otak 

normal dan menyebabkan edema (Bruce, 2022). 
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Gambar 2.1 brain neoplasms. Colloid cyst of the third ventricle with 

obstructive hydrocephalus. Image courtesy of peter ferrera, md. 

 

Efek kumulatif dari invasi tumor, edema, dan hidrosefalus dapat 

meningkatkan tekanan intrakranial (tik) dan mengganggu perfusi serebral. 

Peningkatan icp kompartemen intrakranial dapat memicu pergeseran atau 

herniasi jaringan di bawah falx cerebri, melalui tentorium cerebelli, atau 

melalui foramen magnum. 

Tumor yang tumbuh lambat, terutama tumor yang berkembang di area 

otak, seperti lobus frontal, mungkin berhubungan dengan perjalanan klinis 

yang lebih berbahaya. Tumor ini cenderung lebih besar saat terdeteksi. 

Sebagian besar tumor intrakranial primer tidak bermetastasis, namun jika 

bermetastasis, penyebaran intrakranial umumnya akan melebar. Tumor 

intrakranial metastatik dari tumor primer non-ssp mungkin merupakan tanda 

pertama keganasan, atau mungkin merupakan tanda kekambuhan. Meskipun 

demikian, tanda dan gejala metastasis otak mirip dengan tumor intrakranial 

primer. Infiltrasi leptomeningeal dapat muncul dengan disfungsi beberapa saraf 

kranial (Bruce, 2022). 
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Gejala yang ditemukan yakni sakit kepala, mual, muntah, papilledema, 

hidrosefalus, disfungsi serebelar, dan defisit neurologis fokal juga telah 

dijelaskan. Sakit kepala, muntah, dan papilledema adalah tanda-tanda 

peningkatan tekanan intrakranial, yang biasanya terjadi pada lesi yang 

menempati ruang. Karena banyak dari lesi ini tumbuh lambat, lesi tersebut 

dapat mencapai ukuran besar sebelum diketahui secara klinis, dengan tanda 

dan gejala ini menjadi faktor awal yang mengarah pada pengenalan tumor 

(Mezzacappa & Thorell, 2022). 

Lokasi tumor memainkan peran utama dalam patofisiologi sebagian 

besar lesi ini karena biasanya merupakan lesi tingkat 1 menurut WHO. 

Neurositoma sentral, neurositoma ekstraventrikular, dan liponeurositoma 

serebelar adalah lesi tingkat 2 menurut who. Bentuk ganglioglioma anaplastik 

mewakili satu-satunya lesi tingkat 3 menurut who dalam kelompok tersebut. 

Beberapa tumor yang baru dideskripsikan, seperti dlgnt dan mgt, belum 

memiliki klasifikasi karena kelangkaannya. Sebagaimana dicatat, tumor ini 

dapat terjadi dimana saja di ruang supratentorial atau infratentorial, meskipun 

tumor tertentu memiliki kecenderungan pada lokasi tertentu. Misalnya, 

gangliocytoma serebelar displastik terjadi di otak kecil sebagai penyakit 

lhermitte-duclos dalam keadaan sindrom cowden (Mezzacappa & Thorell, 

2022). 

2.1.5 Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis tumor intrakranial  menurut  (Yueniwati, 2017) dapat 

berupa beberapa hal sebagai berikut: 

a. Gejala serebral umum 

Gejala yang umum pada seseorang yang terkena kanker atau tumor 

intrakranial antara lain terjadinya perubahan mental yang ringan 

(psikomotor asthenia). Perubahan mental ini dapat dirasakan oleh keluarga 

dekat penderita yaitu mudah, emosi, labil, pelupa, mengalami perlambatan 

aktivitas mental dan sosial, kehilangan inisiatif dan spontanitas mungkin 

akan ditemukan kecemasan dan depresi. Gejala ini berjalan progresif dan 

dapat dijumpai pada 2/3 kasus. 
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1) Nyeri kepala 

Diperkirakan 1% penyebab nyeri kepala adalah tumor 

intrakranial dan 30% gejala awal tumor intrakranial adalah nyeri 

kepala. Sementara itu, gejala lanjut ditemukan 70% kasus. Sifat nyeri 

kepala bervariasi dari ringan dan episodik sampai berat dan berdenyut, 

umumnya bertambah berat pada malam hari dan pada saat bangun 

tidur pagi serta pada keadaan dimana terjadi peninggian tekanan tinggi 

intrakranial. Adanya nyeri kepala dengan asthenia psikomotor 

diindikasikan tumor intrakranial. 

2) Muntah 

Terjadinya muntah terdapat 30% kasus dan umumnya menyertai 

nyeri kepala. Terjadinya muntah lebih sering dijumpai pada tumor di 

fossa posterior, umumnya muntah bersifat proyektif dan tak disertai 

dengan mual 

3) Kejang 

Bangkitan kerjang dapat merupakan gejala awal dari tumor 

intrakranial pada 25% kasus, dan lebih dari 35% kasus pada stadium 

lanjut. Diperkirakan 2% penyebab bangkitan kejang adalah tumor 

intrakranial. Perlu dicurigai penyebab bangkitan kejang adalah tumor 

intrakranial bila: 

a) Bangkitan kejang pertama kali pada usia >25 tahun 

b) Mengalami post iktal paralisis 

c) Mengalami status epilepsies 

d) Resisten terhadap obat epilepsies 

e) Bangkitan disertai dengan gejala TIK lain 

b. Gejala tekanan tinggi intracranial 

Gejala tekanan tinggi intracranial berupa keluhan nyeri kepala 

didaerah frontal dan oksipital yang timbul pagi hari dan malam hari, 

muntah proyektil dan kesadaran menurun. Pada pemeriksaan ditemukan 

papil udem. Keadaan ini perlu tindakan segera karena setiap saat timbul 

ancaman herniasi. Selain itu dapat dijumpai parese N.VI akibat 
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teregangnya N.VI oleh TTIK. Tumor yang sering memberikan gejala 

TTIK tanpa gejala fokal maupun lateralisasi adalah meduloblastoma dan 

craniopharingioma 

c. Gejala tumor intrakranial yang spesifik 

Tumor intrakranial juga dapat menimbulkan gejala spesifik antara 

lain yang diklasifikasikan berdasarkan lokasinya: 

1) Gejala tumor intrakranial di lobus frontal 

Beberapa gejala yang timbul akibat tumor intrakranial yang 

berkembang di lobus frontal antara lain: 

a) Menimbulkan gejala perubahan kepribadian seperti depresi 

b) Menimbulkan masalah psychiatric 

c) Bila jaras motorik ditekan oleh tumor hemiparese kontra lateral 

maka dapat timbul kejang fokal. Gejala kejang biasanya 

ditemukan pada stadium lanjut 

d) Bila menekan permukaan media dapat menyebabkan 

inkontinentia 

e) Pada lobus dominan menimbulkan gejala afasia 

2) Gejala tumor intrakranial di lobus temporal 

Terjadinya tumor intrakranial di lobus temporal akan 

menimbulkan beberapa gejala antara lain: 

a) Dapat menimbulkan gejala hemianopsia 

b) Dapat menimbulkan gejala neuropsychiatric seperti amnesia, 

hypergraphia dan Déjà vu 

c) Lesi pada lobus yang dominan bisa menyebabkan aphasia 

3) Gejala tumor intrakranial di lobus parietal 

 Berikut ini akan dijelaskan beberapa gejala yang timbul akibat 

tumor intrakranial yang terjadi di lobus parietal 

a) Akan menimbulkan gangguan sensorik dan motorik yang 

kontralateral 

b) Dapat menimbulkan gejala homonymous hemianopia 
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c) Bila ada lesi pada lobus yang dominan,dapat menimbulkan gejala 

disfasia 

d) Lesi yang tidak dominan bisa menimbulkan geographic agnosia 

dan dressing apraxia. 

4) Gejala tumor intrakranial di lobus oksipital 

Terjadinya tumor intrakranial di lobus oksipital dapat 

menimbulkan beberapa gejala sebagai berikut: 

a) Menimbulkan homonymous hemianopia yang kontralateral dan 

b) Gangguan penglihatan yang berkembang menjadi object agnosia 

5) Gejala tumor intrakranial di cerebello pontin angle 

Beberapa gejala yang timbul akibat terjadinya tumor intrakranial 

di cerebello pontin angle antara lain: 

a) Tersering berasal dari N VIII yaitu acustic neurinoma dan 

b) Dapat dibedakan karena gejala awalnya berupa gangguan fungsi 

pendengaran 

6) Gejala tumor intrakranial di glioma batang otak 

Terjadinya tumor intrakranial di glioma batang otak biasanya 

menimbulkan neuropati cranial dengan gejala-gejala seperti diplopia, 

facial weakness, dan dysarthria 

7) Gejala tumor intrakranial di serebelum 

Tumor intrakranial yang terjadi di serebelum akan menimbulkan 

beberapa gejala seperti berikut ini: 

a) Terdapat gangguan berjalan dan gejala tekanan intrakranial yang 

tinggi seperti mual, muntah, dan nyeri kepala. Hal ini juga 

disebabkan oleh odem yang terbentuk 

b) Nyeri kepala khas di daerah oksipital yang menjalar ke leher dan 

spasme dari otot-otot servikal. 

Setiap bagian otak mempunyai fungsi pengaturan tubuh yang berbeda-

beda sehingga kanker atau tumor yang timbul di otak memiliki gejala yang 

sangat variatif. Pasien dengan tumor intrakranial, biasanya akan mengalami 

penurunan kesadaran. Adapun tanda dan gejala dari penurunan kesadaran 
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diantaranya menurut yaitu keringat berlebih, sulit berjalan, hilang 

keseimbangan, mudah terjatuh, sulit mengontrol buang air kecil dan buang air 

besar, lemah tungkai dan wajah bahkan menyebabkan lidah tertelan, kepala 

berkunang-kunang, jantung berdebar, demma, kejang hingga pingsan. (Akina 

Maulidhany Tahir, 2022) 

2.1.6 Penatalaksanaan Medis 

a. Terapi medikamentosa 

1) Steroid 

Pemberian steroid sangat efektif untuk mengurangi edema 

serebri dan memperbaiki gejala yang disebabkan oleh edema serebri, 

yang efeknya sudah terlihat dalam 24-36 jam. Steroid yang 

direkomendasikan dan menjadi pilihan adalah deksametason. Untuk 

pasien yang sebelumnya tidak mengkonsumsi steroid diberikan dosis 

bolus 10 mg intravena, kemudian dilanjutkan 6 mg per oral atau 

intravena setiap 6 jam atau 4 kali sehari. Pada kasus dengan edema 

vasogenik yang berat, dosis ditingkatkan hingga 10 mg setiap 4 jam 

atau 6 kali sehari. Pada anak-anak diberikan dosis bolus 0,5-1 

mg/kgBB intravena, dilanjutkan 0,25-0,5 mg/kgBB per oral atau 

intravena dengan interval yang sama dengan pasien dewasa. Pada 

pasien yang sedang mengkonsumsi steroid dan mengalami defisit 

neurologis mendadak diberikan dosis sebesar dua kali lipat 

(Kemenkes, 2020). 

2) Manitol 

Manitol tidak dianjurkan diberikan karena dapat memperburuk 

edema, kecuali bersamaan dengan deksametason pada situasi yang 

berat, seperti adanya peningkatan tekanan intrakranial yang berat dan 

pasca operasi. Manitol (20%) dengan dosis 0,5-1,5 gr/kgBB efektif 

dalam menurunkan tekanan intrakranial dalam waktu 15-35 menit 

setelah pemberian. Hiperosmolaritas darah harus dipertahankan untuk 

menjaga cairan tidak keluar ke rongga interstisial dengan memberikan 

dosis rumatan 0,25-0,5 gr/kgBB dengan interval pemberian setiap 6 
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jam atau 4 kali sehari. Batas atas osmolaritas yang aman untuk 

pemberian manitol adalah 320 mOsm/L (Kemenkes, 2020). 

3) Anti kejang 

Pasien yang mengalami kejang karena tumor intrakranial harus 

segera diberikan antikonvulsan atau obat antiepilepsi (OAE) untuk 

mencegah kejang berulang yang dapat menyebabkan perburukan 

kondisi. Tata laksana sudah dapat diberikan jika kejang berlangsung 

lebih dari 5 menit dengan pemberian diazepam IV 0,15-

0,2mg/kgBB/kali, maksimal 10mg/kali, dapat diulang 1 kali. 

Selanjutnya jika masih terdapat kejang dapat diberikan terapi lini 

kedua, antara lain fenitoin, asam valproat, atau levetiracetam. Dosis 

fenitoin adalah IV 15- 20mg/kgBB perlahan-lahan (kecepatan 

50mg/menit) dosis tunggal, dapat diulang 5-10mg/kgBB/kali 

intravena. Adapun dosis asam valproat adalah 20-40mg/kgBB per 

oral, maksimal 3000mg/kali, sedangkan dosis levetiracetam adalah 

20- 60mg/kgBB per oral, maksimal 4500mg/kali, dosis tunggal 

(Kemenkes, 2020). 

4) Tata laksana nyeri 

Pilihan obat nyeri adalah analgesik yang tidak menimbulkan 

efek sedasi atau muntah karena dapat mirip dengan gejala tumor 

intrakranial pada umumnya. Oleh karena itu dapat diberikan 

parasetamol dengan dosis 20 mg/kg berat badan perkali dengan dosis 

maksimal 4000 mg/hari, baik secara oral maupun intravena sesuai 

dengan beratnya nyeri. Jika komponen nyeri neuropatik yang lebih 

dominan, maka golongan antikonvulsan menjadi pilihan utama, 

seperti gabapentin 600- 1200 mg/hari, maksimal 3600 mg/hari 

(Kemenkes, 2020). 

b. Pembedahan 

Tujuan pembedahan pengangkatan tumor berbeda-beda tergantung 

pada patologi penyakitnya berdasarkan intepretasi pada MRI atau CT 

Scan. Korelasi positif antara intepretasi yang baik pada MRI atau CT Scan 
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dan biologi tumor menjadi sangat penting disini. Prinsip ―first do no harm‖ 

harus menjadi dasar penentuan tujuan tindakan. Tujuan secara umum 

operasi pengangkatan tumor adalah maksimal eksisi tanpa menyebabkan 

kerusakan fungsi otak jangka panjang atau dengan kata lain seorang dokter 

bedah harus mampu menentukan kapan harus menyisakan tumor jika 

diduga berisiko tinggi menyebabkan morbiditas pada pasien (Kemenkes, 

2020). 

c. Radioterapi 

Volume tumor sebagai target radiasi ditentukan dengan 

menggunakan imaging pra dan post-operasi, menggunakan MRI (T1 

dengan kontras, T2 dan FLAIR) untuk menentukan gross tumor volume 

(GTV). Clinical target volume (CTV) = GTV ditambah margin 1-2 cm 

diberikan dengan radiasi dosis 45-60 Gy dengan 1,8-2 Gy/fraksi. Untuk 

teknik SRT atau SRS, terdapat beberapa skema dosis dan fraksinasi 

disesuaikan dengan histopatologis tumor dan tujuan terapi sebagai definitif 

atau booster. Pada kasus reiradiasi, dosis yang diberikan tergantung dosis 

radiasi sebelumnya dan rentang waktu dengan radiasi sebelumnya, dengan 

prioritas utama adalah limitasi dosis pada organ sehat kritis seperti batang 

otak, medula spinalis, chiasma optik dan saraf optic (Kemenkes, 2020). 

d. Kemoterapi 

Tata laksana tumor intrakranial ganas dengan menggunakan 

kemoterapi seringkali terhambat akibat penetrasi kemoterapi sistemik yang 

rendah untuk menembus sawar darah otak. Pemberian kemoterapi 

intratekal merupakan salah satu upaya untuk memberikan agen antikanker 

langsung pada susunan saraf pusat. Kemoterapi intratekal dapat diberikan 

sebagai salah satu tata laksana leptomeningeal metastasis pada keganasan 

darah, seperti leukemia dan limfoma. Tindakan ini dilakukan melalui 

prosedur lumbal pungsi atau menggunakan Omaya reservoir (Kemenkes, 

2020). 
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e. Psikiatri 

Pasien dengan tumor intrakranial dapat mengalami gangguan 

psikiatri hingga 78%, baik bersifat organik akibat tumornya atau 

fungsional yang berupa gangguan penyesuaian, depresi, dan ansietas. Hal 

ini dapat menghambat proses tata laksana terhadap pasien. Oleh karena itu, 

diperlukan pendampingan mulai dari menyampaikan informasi tentang 

diagnosis dan keadaan pasien (breaking the bad news) melalui pertemuan 

keluarga (family meeting) dan pada tahap-tahap pengobatan selanjutnya. 

Pasien juga dapat diberikan psikoterapi suportif dan relaksasi yang akan 

membantu pasien dan keluarga, terutama pada perawatan paliatif 

(Kemenkes, 2020). 

f. Dukungan nutrisi 

Menurut European Society for Parenteral and Enteral Nutrition, 

anjuran kebutuhan asupan energi pasien tumor ganas adalah 30-35 

kkal/kgBB/hari. Kebutuhan asam amino pasien tumor ganas adalah 1,2-2 

gram/kgBB/hari, dengan peningkatan kebutuhan terutama terhadap asam 

amino rantai cabang (BCAA/Branchedchain Amino Acids), yang terdiri 

atas valin, leusin, dan isoleusin. Energi dari lemak mencakup 30-50% dari 

total energi yang dibutuhkan, dengan peningkatan kebutuhan terutama 

terhadap asam lemak omega-3 (Kemenkes, 2020). 

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang 

Setelah diagnosa klinik ditentukan, harus dilakukan pemeriksaan yang 

spesifik untuk memperkuat diagnosis dan mengetahui letak tumor. 

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan meliputi pemeriksaan laboratorium, 

pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan cairan serebrospinal (Yueniwati, 

2017): 

a. Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan terutama untuk melihat 

keadaan secara umum pasien dan kesiapannya untuk terapi yang akan 

dijalaninya (bedah, radiasi, ataupun kemoterapi). Sebagai bahan 

pertimbangan untuk persiapan kemoterapi diusulkan pemeriksaan darah 
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lengkap, hemostasis, LDH, fungsi hati, ginjal, dan gula darah, dan 

elektrolit lengkap 

b. Pemeriksaan Radiologi 

Pemeriksaan radiologi yang dilakukan meliputi pemeriksaan 

menggunakan CT scan, MRI, MRS, DWI, SPECT CT, dan PET CT. 

Pemeriksaan radiologi standar pada pasien dengan tumor intrakranial 

adalah CT scan dan MRI dengan kontras. CT scan berguna untuk melihat 

adanya tumor pada langkah awal penegakan diagnosis dan sangat baik 

untuk melihat kalsifikasi, lesi erosi/destruksi pada tulang tengkorak. MRI 

dapat melihat gambaran jaringan lunak dengan lebih jelas dan sangat baik 

untuk tumor infratentorial, namun mempunyai keterbatasan dalam hal 

menilai kalsifikasi. 

2.1.8 Komplikasi 

Tumor pada otak juga dapat menimbulkan komplikasi seperti berikut ini 

(Yueniwati, 2017): 

a. Edema serebral 

Edema serebral terjadi karena adanya suatu peningkatan yang terjadi 

pada cairan otak secara berlebihan yang kemudian mengalami 

penumpukan di sekitar lesi sehingga menyebabkan efek massa bertambah. 

Edema serebri bisa terjadi secara ekstrasel atau vasogenik atau intrasel 

b. Hidrosefalus 

Gangguan ini ditandai dengan peningkatan intrakranial yang 

disebabkan oleh adanya ekspansi massa yang ada di dalam rongga 

tengkorak yang tertutup. 

c. Herniasi otak 

Komplikasi herniasi ditandai dengan meningkatnya cairan 

intrakranial yang terdiri dari herniasi sentra, singuli, dan unkus 

d. Epilepsi 

e. Metastasis ke tempat lain 

Deteksi dini menjadi langkah yang sangat penting ketika seseorang 

mengetahui bahwa dirinya terkena tumor intrakranial. Jika seseorang 
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merasakan bahwa gejala penyakit yang dirasakannya mengarah ke gejala 

tumor intrakranial maka ia perlu melakukan pemeriksaan. Salah satu 

modalitas utama dalam menegakkan diagnosis tumor intrakranial adalah 

dengan studi pencitraan atau radiologi. Hal ini disebabkan tumor 

intrakranial berbeda dengan tumor lainnya, banyak di antara tumor 

intrakranial yang terjadi pada lokasi yang sangat tidak memungkinkan 

untuk dilakukan pemeriksaan histopatologis dengan biopsi dan fnab. 

Penggunaan mri dan ct scan sebagai modalitas utama terus berkembang 

hingga digunakan sebagai alat bantu untuk monitoring terapi dan berperan 

dalam proses terapi itu sendiri yaitu membantu pada proses reseksi tumor 

dan bahkan menentukan prognosis pasien. 
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2.1.9 Penyimpangan KDM 

 

 

  

Herediter Sisa-sisa embrional Radiasi Virus Substansi karsinogenik 

Riwayat tumor 

intrakranial pada 

Terpapar sinar X: radiasi 

nuklir, ledakan bom dan 

radioterapi 

Infeksi virus: 

cytomegalovirus, virus 

Epstein-barr (EBV) 

Merokok, makan 

makanan yang dibakar 

Pertumbuhan sel abnormal 

TUMOR 

INTRAKRANIAL 

Massa dalam otak 

bertambah 

Penekanan jaringan 

otak terhadap sirkulasi 

darah dan o2 

Penurunan suplai o2 ke 

jaringan otak akibat 

obstruksi sirkulasi otak 

Hipoksia serebral 

Perubahan perfusi 

jaringan cerebral 

Kerusakan pembuluh 

darah otak 

Perpindahan cairan 

intravaskuler ke jaringan 

serebral 

Volume intrakranial 

meningkat 

TIK meningkat 

Kelemahan atau 

kelumpuhan 

Ketidakmampuan 

merawat diri sendiri 

Defisit 

perawatan diri 

Tubuh melakukan 

pemulihan 

Immobilisasi 

Tekanan 

eksterna>tekanan dasar 

Aliran darah menurun 

Risiko luka tekan 

Risiko infeksi 

Gangguan menelan 

Terpasang ngt 

Risiko aspirasi 
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Perubahan perfusi 

jaringan cerebral 

Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial 

Kompensasi (butuh waktu berhari-
hari-berbulan bulan) dengan cara: 
1. Volume darah intracranial 

menurun 
2. Volume cairan serebsospinal 

menurun 
3. Kandungan cairan intra sel 

Kompensasi kurang cepat 

Nyeri 

Kompresi subkortikal 

dan batang otak 

Kehilangan autoregulasi 

serebral 

Subkortikal tertekan 

Suhu tubuh terganggu 

Termoregulasi tidak efektif 
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2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian keperawatan adalah tahap awal dari proses asuhan keperawatan yang 

dikumpulkan secara sistematis dan komprehensif dengan memperhatikan aspek 

biologis, psikologis, sosial maupun spritual pasien. Adapun  pengkajian keperawatan 

gawat darurat yang biasa dilakukan di ruang ICU (intensive care unit) khususnya pada 

pasien kritis dengan penyakit Tumor Intrakranial adalah pengasuhan yang diberikan 

kepada individu dan keluarga yang mengalami kondisi yang mengancam kehidupan, 

yang meliputi pengkajian primer dan sekunder menrut (Ratna, 2021) sebagai berikut.  

a. Primer 

1) Airway 

Airway adalah adanya sumbatan/obstruksi jalan nafas oleh adanya 

penumpukan sekret akibat kelemahan refrek batuk. Jika obstruksi maka 

lakukan 

a) Chin List/jaw thrust 

b) Suction/hisap 

c) Guedel airway 

d) Intubasi trakea dengan leher ditahan (mobilisasi) pada posisi netral 

2) Breathing 

Menelan yang buruk/batuk/saluran nafas terlindungi, mengi dan/atau 

pernapasan tidak teratur, suara nafas terdengar. 
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3) Circulation 

Tekanan darah mungkin normal atau meningkat, hipotensi stadium lanjut, 

takikardia, bunyi jantung normal stadium awal, aritmia jantung, pucat pada 

kulit dan selaput lendir, pilek, sianosis stadium lanjut. 

4) Disability 

Terhadap rasa sakit atau jika Anda sama sekali tidak sadar. Tidak disarankan 

untuk mengukur GCS.  

Cara yang paling jelas dan tercepat adalah:  

Terbangun: A  

Tanggapan Suara: V  

Respon Nyeri : P  

Tidak ada jawaban :U 

5) Exposure 

Lepaskan pakaian dan pelindung tubuh pasien untuk memeriksa cedera. ika 

diduga cedera leher atau tulang belakang, maka imobilisasi in line harus 

dikerjakan. 

b. Sekunder 

Penilaian sekunder meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik. Riwayat dapat 

menggunakan format AMPLE (Alergi, Medikasi, Post illness, Last meal, dan 

Event/ Environment yang berhubungann dengan kejadian). Pemeriksaan fisik 
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dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki dan juga dapat ditambahkan ke tes 

diagnostik. 

2.2.2 Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis yang dapat muncul pada kasus tumor intrakranial berdasarkan 

gejala yang muncul menurut (Kapakisan I Ketut S, 2022)  diantaranya sebagai 

berikut. 

a) Berdasarkan gejala TIK, maka diagnosis keperawatan yang dapat muncul 

yaitu nyeri kepala di frontal atau oksipital (intermiten-tumpul-berdenyut), 

muntah, proyektil dan papil edema. 

b) Berdasarkan gejala sistematik, maka diagnosis keperawatan yang dapat 

muncul yaitu penurunan berat badan, anoreksia, demam, nausea dan 

vomitus. 

c) Berdasarkan gejala neurologis fokal, maka diagnosis keperawatan yang 

dapat muncul yaitu afasia, diplopia, nistagmus, kelemahan wajah, 

hemparesis dan gangguan gait. 

d) Berdasarkan gejala umum, maka diagnosis keperawatan yang dapat muncul 

yaitu gangguan fungsi inteletual, perubahan mood & kepribadian dan 

penurunan kesadaran. 

e) Diagnosis keperawatan berikutnya yaitu kejang yang dapat meliputi kejang 

umu, psikomotor ataupun kejang fokal. 

Sedangkan berdasarkan (PPNI, 2017) beberapa diagnosis keperawatan yang 

sesuai dengan kondisi klinis Tumor Intrakranial yaitu:  
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a) Bersihan Jalan nafas tidak efektif berhubungann dengan disfungsi 

neuromuskuler  

b) Pola nafas tidak efektif berhubungann dengan Hambatan upaya nafas  

c) Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungann dengan peningkatan 

tekanan darah dan stroke hemoragik  

d) Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit (infeksi)  

e) Gangguan komunikasi verbal berhubungann dengan penurunan sirkulasi 

serebral  

f) Defisit perawatan diri berhubungann dengan kelemahan  

g) Defisit Nutrisi berhubungann dengan ketidakmampuan mencerna makanan  

h) Resiko gangguan integritas kulit/jaringan ditandai dengan penurunan 

mobilitas  

i) Resiko luka tekan ditandai dengan penurunan mobilitas  

j) Resiko Aspirasi ditandai dengan penurunan tingkat kesadaran  

2.2.3 Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan atau rencana tindakan keperawatan merupakan suatu 

proses didalam pemecahan masalah yang merupakan suatu keputusan awal tentang 

sesuatu yang akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan, bagaimana dilakukan 

dan kapan dilakukan dari semua rencana tindakan keperawatan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa intervensi keperawatan adalah suatu perencanaan yang dilakukan 

oleh perawat untuk pasien sesuai dengan diagnosis keperawatan untuk mengatasi 

masalah keperawatan atau memenuhi kebutuhan pasien dengan cara merumuskan 
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tujuan, rencana tindakan, kriteria hasil atau kemajuan pasien dalam meningkatkan 

kesehatan pasien (Vonny Palopadang & Nur Hidayah, 2019). Adapun intervensi 

keperawatan yang dapat diberikan pada pasien dengan tumor intrakranial menurut 

(PPNI, 2018) sebagai berikut. 

 

NO. 

Rencana Keperawatan 

Diagnosis Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi 

1. Bersihan Jalan 

nafas tidak 

efektif 

berhubungann 

dengan 

disfungsi 

neuromuskuler  

Settelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama … x … jam 

diharapkan bersihan jalan nafas 

meningkat dengan kriteria hasil:  

- Produksi sputum menurun  

- Sulit bicara menurun  

- Frekuensi nafas membaik  

- Pola nafas membaik  

 

I.01011 Manajemen jalan 

nafas  

Observasi  

• Monitor pola nafas  

• Monitor bunyi nafas tambahan  

• Monitor sputum  

 

Terapeutik  
• Pertahankan kepatenan jalan 

napas dengan head-till dan 

chin lift ( jika curiga trama 

servikal) 

• Posisikan semi fowler atau 

fowler 

• Lakukan fisioterapi dada, jika 

perlu  

• Lakukan Penghisapan lendir 

kurang dari 15 detik  

• Lakukan hiperoksigenasi 

sebelum endotrakeal 

• Keluarkan sumbatan benda 

padat dengan konsep MoGil 

• Berikan oksigen  

 

Edukasi  
• Anjurkan asupan cairan 2000 

ml/hari  

 

Kolaborasi  
• Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik  

2. Pola nafas 

tidak efektif 

berhubungann 

dengan 

I.01004 Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama ... x 

... diharapkan Pola Nafas 

membaik dengan kriteria hasil 

Manajemen jalan nafas 

I.01011  

Observasi  
• Monitor pola nafas (frekuensi, 
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Gangguan 

neurologis  
- Diameter thorax anterior   

posterior meningkat 

- Tekanan ekspirasi meningkat 

- tekanan inspirasi meningkat 

- dyspnea menurun 

- Penggunaan otot bantu nafas 

menurun 

- - Frekuensi nafas membaik 

kedalaman, usaha nafas)  

• Monitor bunyi nafas tambahan  

 

Terapeutik  
• Pertahankan kepatenan jalan 

napas dengan head-till dan 

chin lift ( jika curiga trama 

servikal) 

• Posisikan semi fowler atau 

fowler 

• Lakukan fisioterapi dada, jika 

perlu  

• Lakukan Penghisapan lendir 

kurang dari 15 detik  

• Lakukan hiperoksigenasi 

sebelum endotrakeal 

• Keluarkan sumbatan benda 

padat dengan konsep MoGil 

• Berikan oksigen  

 

Edukasi  

• Anjurkan asupan cairan 2000 

ml/hari, jika tidak terjadi 

kontraindikasi  

 

Kolaborasi  

• Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik 

3. Penurunan 

kapasitas 

adaptif 

intrakranial 

berhubungann 

dengan 

peningkatan 

tekanan darah  

Settelah dilakukan Intervensi 

keperawatan selama … x …. jam 

diharapkan kapasitas adaptif 

intrakranial meningkat dengan 

Kriteria hasil :  

- -Tingkat kesadaran meningkat 

- Postur desebrasi (ekstensi)    

menurun 

- papiledema menurun 

- tekanan darah membaik 

- - tekanan nadi membaik 

Manajemen peningkatan 

tekanan intrakranial  

Observasi  
• Identifikasi penyebab 

peningkatan TIK (mis. 

gangguan metabolism, lesi, 

edema serebral)  

• monitor tanda dan gejala 

peningkatan TIK (mis. 

tekanan darah meningkat, 

tekanan nadi melebar, 

bradikardia, pola nafas 

ireguler, kesadaran menurun) 

• Monitor MAP (Mean Arterial 

Pressure) 

• Monitor CVP (Central Venous 

Pressure) 



 

31 
 

• Monitor PAWP, jika perlu 

• Monitor PAP, jika perlu 

• Monitor ICP (Intra Cranial 

Pressure), jika tersedia 

• Monitor CPP (Cerenbral 

Perfusion Pressure) 

• Monitor gelombang ICCP 

• Monitor status pernapasan 

• Monitor intake dan output 

cairan 

• Monitor cairan serebra—

spinalis (mis. Warna, 

konsistensi) 

 

Terapeutik 

• minimalkan stimulus dengan 

menyediakan lingkungan yang 

tenang 

• berikan posisi semi fowler 

• Hindari manuver Valsava 

• Cegaah terjadinya kejang 

• Hindari penggunaan PEEP 

• Hindari pemberian cairan IV 

hipotonik 

• atur ventilator agar PaCo2 

optimal 

• Pertahankan suhu tubuh 

normal 

 

Kolaborasi 

• Kolaborasi pemberian sedasi 

dan anti konvulsan, jika perlu 

 

4. Termoregulasi 

tidak efektif 

berhubungan 

dengan proses 

penyakit 

(infeksi)  

Tujuan: Setelah dilakukan 

intervensi selama … x …. jam, 

diharapkan termoregulasi 

membaik dengan Kriteria hasil: 

- takikardi menurun 

- takipnea menurun 

- suhu tubuh membaik 

- - tekanan darah membaik 

Regulasi temperatur 

Observasi 

• Monitor suhu bayi sampai 

stabil (36,5℃-37℃) 

• Monitor suhu tubuh anak tiap 

dua jam, jika perlu 

• monitor tekanan darah 

frekuensi pernapasan dan nadi 

• Monitor wara dan suhu kulit 

• monitor dan catat tanda dan 

gejala hipotermia atau 

hipertermia 
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Terapeutik 

• pasang alat pemantau suhu 

jika perlu 

• tingkatkan asupan cairan dan 

nutrisi yang adekuat 

• Bodong bayi segera setelah 

lahir untuk mencegah 

kehilangan panas 

• Masukkan bayi BBLR ke 

dalam plastik segera setelah 

lahir (mis. Bahan polyethfens, 

polyurethane). 

• Gunakan topi bayi untuk 

mencegah kehilangan panas 

pada bayi baru lahir. 

• Tempatkan bayi baru lahir 

dibawah radiant warmer. 

• Pertahankan kelembaban 

inkubator 50% atau lebih 

mengurangi kehilangan panas 

karena proses evaporasi 

• Atur suhu inkubator sesuai 

kebutuhan 

• Hangatkan terlebih dahulu 

bahan-bahan yang akan 

kontak dengan bayi (mis. 

Selimut, kain bedongan, 

stetoskop) 

• Hindnari meletakkan bayi di 

dekat jendela terbuka atau di 

area aliran pendingin ruangan 

atau kipas angin 

• Gunakan matras penghangat, 

selimut hangat, dan 

penghangat ruangan untuk 

menaikkan suhu tubuh, jika 

perlu. 

• Gunakan kasur pendingin, 

water circulation blankets, ice 

pack atau gel pad dan 

invasculator cooling 

catheterization untuk 

menurunkan suhu tubuh. 

• Sesuaikan suhu lingkungan 

dengan kebutuhan pasien. 
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Edukasi 

• Jelaskan cara pencegahan heat 

exhaustion dan heet stroke 

• Jelaskan cara pencegahan 

untuk menurunkan suhu 

tubuh. 

• Demonstrasikan teknik 

perawatan metode kanguru 

(PMK)untuk bayi BBLR 

 

Kolaborasi 

• Kolaborasi pemberian 

antipiretik, jika perlu 

5. Gangguan 

komunikasi 

verbal 

berhubungan 

dengan 

penurunan 

sirkulasi 

serebral  

Tujuan: setelah dilakukan 

intervensi keperawatan selama … 

x …. jam maka komunikasi 

verbal meningkat dengan kriteria 

hasil: 

• Kemampuan berbicara 

meningkat 

• Kemampuan mendengar 

meningkat 

• - Kesesuaian ekspresi 

wajah/tubuh meningkat 

Promosi komunikasi: defisit 

bicara 

Observasi 

• Monitor kecepatan, tekanan, 

kuantitas, volume, dan diksi 

bicara 

• Monitor proses kognitif, 

anatomis, dan fisiologis yang 

berkaitan dengan bicara 

• Monitor frustasi, marah, 

depresi, atau hal lain yang 

mengganggu bicara 

• Identifikasi perilaku 

emosional dan fisik sebagai 

bentuk komunikasi 

 

Terapeutik 

• Gunakan metode komunikasi 

alternative 

• Sesuaikan gaya komunikasi 

dengan kebutuhan 

• Modifikasi lingkungan untuk 

meminimalkan bantuan 

• Ulangi apa yang 

disampaikan pasien 

• Berikan dukungan psikologis 

• Gunakan juru bicara, jika 

perlu 

 

Edukasi 

• Anjurkan berbicara perlahan 

• Ajarkan pasien dan keluarga 

proses kognitif, anatomis, 
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dan fisiologis yang 

berhubungan dengan 

kemampuan berbicara. 

 

Kolaborasi 

• Rujuk ke ahli patologi bicara 

atau terapis 

6. Defisit 

perawatan diri 

berhubungann 

dengan 

kelemahan 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan selama … 

x …. jam maka perawatan diri 

meningkat dengan kriteria hasil: 

• Kemampuan mandi meningkat 

• Kemampuan mengenakan 

pakaian meningkat 

• Kemampuan makan meningkat 

• - Kemampuan ke toilet 

meningkat 

Dukungan perawatan diri 

Observasi 

• Identifikasi kebiasaan 

aktivitas perawatan diri 

sesuai usia 

• Monitor tingkat kemandirian 

• Identifikasi kebutuhan alat 

bantu kebersihan diri, 

berpakaian, berhias, dan 

makan 

 

Terapeutik 

• Sediakan lingkungan yang 

terapeutik 

• Siapkan keperluan pribadi 

• Damping dalam melakukan 

perawatan diri sampai 

mandiri 

• Fasilitasi untuk menerima 

keadaan ketergantungan 

• Fasilitasi kemandirian, bantu 

jika mampu melakukan 

perawatan diri. 

• Jadwalkan  

 

Edukasi 

• Anjurkan melakukan 

perawatan diri secara 

konsisten sesuai kemampuan 

7. Defisit Nutrisi 

berhubungann 

dengan 

ketidakmampu

an mencerna 

makanan  

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan selama … 

x …. jam maka status nutrisi 

membaik dengan kriteria hasil: 

- Porsi makanan yang dihabiskan 

meningkat 

- Berat badan membaik 

- Indeks massa tubuh (IMT) 

membaik 

- Frekuensi makan membaik 

Manajemen nutrisi 

Observasi 

• Identifikasi status nutrisi 

• Identifikasi alergi dan 

intoleransi makanan 

• Identifikasi makanan yang 

disukai 

• Identifikasi kebutuhan kalori 

dan jenis nutrien 

• Idnetifikasi perlunya 
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- - Nafsu makan membaik penggunaan selang 

nasogatrik 

• Monitor asupan makanan 

• Monitor berat badan 

• Monitor hasil pemeriksaan 

laboratorium 

 

Terapeutik 

• Lakukan oral hygiene 

sebelum makan, jika perlu. 

• Fasilitasi menentukan 

pedoman diet (mis. Piramida 

makanan). 

• Sajikan makanan secara 

menarik dan suhu yang 

sesuai. 

• Berikan makanan tinggi serat 

untuk mencegah konstipasi 

• Berikan makanan tinggi 

kalori dan tinggi protein 

 

Edukasi 

• Ajarkan posisi duduk, jika 

mampu. 

• Ajarkan diet yang 

diprogramkan 

 

Kolaborasi 

• Kolaborasi pemberian 

medikasi sebelum makan 

(mis. Pereda nyeri, 

antimetik), jika perlu. 

• Kolaborasi dengan ahli gizi 

untuk menentukan jumlah 

kalori dan jenis nutrisi yang 

dibutuhakan, jika perlu 

8. Resiko 

gangguan 

integritas 

kulit/jaringan 

ditandai 

dengan 

penurunan 

mobilitas  

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan selama … 

x …. jam maka integritas kulit 

dan jaringan meningkat dengan 

kriteria hasil:  

- Kerusakan jaringan menurun  

- Kerusakan lapisan kulit 

menurun  

 

Perawatan integritas kulit 

Observasi 

• Identifikasi penyebab 

gangguan integritas kulit 

 

Terapeutik 

• Ubah posisi tiap 2 jam jika 

tirah baring 

• Lakukan pemijatan pada area 

penonjolan tulang 
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• Bersihkan perineal dengan 

air hangat, terutama selama 

periode diare. 

• Gunakan produk berbahan 

petrolium atau minyak pada 

kulit kering. 

• Gunakan produk berbahan 

ringan/alami dan hipoalergik 

pada kulit sensitif. 

• Hindari produk berbahan 

dasar alkohol pada kulit 

kering. 

 

Edukasi 

• Anjurkan menggunakan 

pelembab (mis. Lotion 

serum). 

• Anjurkan minum air yang 

cukup 

• Anjurkan meningkatkan 

asupan nutrisi 

• Anjurkan meningkatkan 

asupan buah dan sayur 

• Anjurkan menghindari 

terpapar suhu ekstrem 

• Anjurkan menggunakan tabir 

surya SPF minimal 30 saat 

berada diluar rumah. 

• Anjurkab mandu dan 

menggunakan asabun yang 

cukup 

9. Resiko luka 

tekan ditandai 

dengan 

penurunan 

mobilitas 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan selama … 

x …. jam maka integritas kulit 

dan jaringan meningkat dengan 

kriteria hasil:  

- elastisitas meningkat  

- perfusi jaringan meningkat  

- suhu kulit membaik  

 

Pencegahan luka tekan  

Observasi  
• Periksa luka tekan 

menggunakan skala Imis. 

Norton, Skala Braden)  

• Periksa adanya luka tekan 

sebelumnya  

• Monitor suhu kulit yang 

tertekan  

• Monitor kulit di atas tonjolan 

tulang atau titik tekan saat 

mengubah posisi  

• Monitor berat badan dan 

perubahannya 

• Monitor status kulit harian 
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• Monitor area yang memerah 

• Monitor kulit diatas tonjolan 

tulang atau ttik tekan saa 

mengubah posisi 

• Monitor sumber tekanan dan 

gesekan 

• Monitor mobilitas dan 

aktivitas individu  

 

Terapeutik  

• Keringkan daerah kulit yang 

lembab akibat keringat, 

cairan luka, dan 

inkontinensia fekal atau urin. 

• Gunakan barrier seperti 

lotion atau bantalan 

penyerap air  

• Ubah posisi dengan hati-hati 

setiap 1-2 jam  

• buat jadwal perubahan posisi  

• Berikan bantalan pada titik 

tekanan atau tonjolan tulang. 

• Jaga Sprei tetap kering, 

bersih dan tidak ada kerutan 

atau lipatan  

• Hindari pemijatan lotion 

pada daerah yang luka atau 

kemerahan. 

• Hindari menggunakan air 

hangat dan sabun keras saat 

mandi  

• Pastikan asupan makanan 

yang cukup terutama protein, 

vitamin B dan c, zat besi dan 

kalori.  

 

Edukasi  

• Jelaskan tanda-tanda 

kerusakan kulit  

• anjurkan melapor jika 

menemukan tanda-tanda  

kerusakan kulit 

• Ajarkan cara merawat kulit 

10. Resiko 

aspirasi 

ditandai 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan selama … 

x …. jam maka tingkat aspirasi 

Pencegahan aspirasi  

Observasi  
• Monitor tingkat kesadaran, 
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dengan 

penurunan 

tingkat 

kesadaran  
 

dengan kriteria hasil:  

- Tingkat kesadaran meningkat  

- Kemampuan menelan 

meningkat  

- Dyspnea menurun  

- Kelemahan otot menurun  

- Akumulasi secret menurun  

 

batuk, muntah dan 

kemampuan menelan  

• Monitor status pernapasan  

• Monitor bunyi nafas, 

terutama settelah 

makan/minum  

• Periksa residu gaster 

sebelum memberikan asupan 

oral 

• Pertahankan kepatenan jalan 

nafas  

 

Edukasi  

• Anjurkan makan secara 

perlahan 

• Anjurkan strateg pencegahan 

aspirasi. 

• Ajarkan teknik mengunyah 

atau menelan, jika perlu  

 

Table 2.1 Rencana Tindakan Keperawatan 

(PPNI, 2018), (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018) 

2.2.4 Implementasi Keperawatan 

  Implementasi juga diartikan sebagai tindakan nyata dari perawat dalam 

melaksanakan intervensi keperawatan yang dituangkan dalam rencana asuhan 

keperawatan. Implementasi adalah saat perawat menindaklanjuti rencana tindakan 

yang telah diputuskan. Rencana ini khusus untuk setiap pasien dan berfokus pada hasil 

yang dapat dicapai. Tindakan yang terlibat dalam rencana asuhan keperawatan meliputi 

pemantauan pasien untuk tanda-tanda perubahan atau perbaikan, langsung merawat 

pasien atau melakukan tugas medis diperlukan, mendidik dan menginstruksikan pasien 

tentang manajemen kesehatan lebih lanjut, dan merujuk atau menghubungi pasien 
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untuk tindak lanjut. Implementasi ini dapat berlangsung selama berjam-jam, berhari-

hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan (Yunike et al., 2022). 

Komponen tahap implementasi dengan kasus tumor otak menurut (Robiatun 

Mutamimah et al.,  2022) diantaranya sebagai berikut. 

a) Tindakan keperawatan mandiri yang dilakukan tanpa resep dokter 

Tindakan keperawatan mandiri ini ditetapkan berdasarkan standart practice 

America nurses assosiation undang-undang praktik perawat negara bagian dan 

kebijakan institusi perawatan kesehatan. Terapi keperawatan mandiri ini dapat 

berupa terapi-terapi non farmakologi yang dapat digunakan pada pasien tanpa 

adanya resep dokter untuk meningkatkan kebutuhan kesehatan pasien. 

b) Tindakan keperawatan kolaboratif 

Tindakan keperawatan kolaboratif ini adalan tindakan yang biasanya dilakukan 

oleh perawat yang bekerja sama dengan anggota perawatan kesehatan yang lain 

dalam membuat keputusan bersama yang bertahap untuk mengatasi masalah 

pada pasien dengan tumor otak/tumor intrakranial. 

2.2.5 Evaluasi Keperawatan  

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan. Perawat mengkaji 

ulang kondisi klien dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi klien sebelum dan 

settelah dilakukan intervensi. Perawat juga melakukan penilaian terhadap respon klien 

untuk menentukan apakah rencana perawatan klien perlu diubah atau tidak. Bagian 

penting dari evaluasi adalah dokumentasi (Yunike et al., 2022). Langkah-langkah 

dalam melakukan evaluasi keperawatan menurut (Yunike et al., 2022) meliputi : 
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a. Pengumpulan data 

Perawat mengumpulkan kembali data sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang 

apakah tujuan ttelah terpenuhi. Biasanya penting untuk mengumpulkan data objektif 

dan subjektif. Data harus didokumentasikan secara ringkas dan akurat untuk 

memfasilitasi bagian selanjutnya dari proses evaluasi 

b. Membandingkan data yang dikumpulkan dengan hasil yang diinginkan 

Sasaran yang didokumentasikan dari rencana asuhan keperawatan menjadi standar 

atau kriteria yang digunakan untuk mengukur kemajuan klien apakah hasil yang 

diinginkan telah terpenuhi, sebagian terpenuhi, atau tidak terpenuhi. 

1) Tujuan tercapai, bila respon klien sama dengan hasil yang diinginkan. 

2) Tujuan tercapai sebagian, ketika hasil jangka pendek tercapai tetapi tujuan jangka 

Panjang tidak tercapai, atau tujuan yang diinginkan tidak tercapai secara 

sempurna 

3) Tujuan tidak terpenuhi. 

 c. Menganalisis respon klien yang berkaitan dengan aktivitas keperawatan. Hal ini juga 

sangat penting untuk menentukan apakah kegiatan keperawatan memiliki hubungan 

dengan hasil apakah dicapai atau tidak. 

d. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau 

kegagalan rencana keperawatan. Diperlukan untuk mengumpulkan lebih banyak data 

untuk mengkonfirmasi apakah rencana itu berhasil atau gagal. Faktor yang berbeda 

dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan. Misalnya, keluarga klien mendukung 

atau tidak, atau klien mungkin tidak kooperatif untuk melakukan aktivitas tersebut. 
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e. Melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri rencana asuhan keperawatan dan Proses 

keperawatan bersifat dinamis dan siklis. Jika tujuan tidak mencukupi, proses 

keperawatan dimulai lagi dari langkah pertama. Saat klien menyelesaikan tujuan 

mereka, Tujuan baru ditetapkan. Jika tujuan tetap tidak terpenuhi, perawat harus 

mengevaluasi alasan tujuan ini tidak dicapai dan merekomendasikan revisi rencana 

asuhan keperawatan. 

f. Merencanakan asuhan keperawatan di masa depan/Perencanaan Pulang perencanaan 

pulang adalah proses transisi pasien dari satu tingkat perawatan ke tingkat berikutnya. 

Rencana pemulangan adalah instruksi individual yang diberikan saat klien 

dipersiapkan untuk perawatan lanjutan di luar fasilitas kesehatan atau untuk hidup 

mandiri di rumah.  

2.3 Evidence Based Practice in Nursing 

2.3.1 Pengertian 

Foot massage merupakan terapi komplementer yang dapat diterapkan dengan 

mudah pada pasien ICU karena dapat merangsang sirkulasi sehingga dapat 

menstabilkan hemodinamik, mengurangi edema, memberikan kenyamanan pada 

pasien. (Ni Putu et al., 2023). Foot massage adalah manipulasi jaringan lunak pada 

kaki secara umum dan tidak terpusat pada titik-titik tertentu pada telapak kaki yang 

berhubungan dengan bagian lain pada tubuh. Manipulasi ini terdiri dari 5 teknik dasar 

yaitu effleurage (gosokan), petrissage (pijatan), tapotement (pukulan), friction 

(gerusan), dan vibration (getaran). Manfaat foot massage semakin jelas teridentifikasi 

dan dikategorikan sebagai manfaat fisik dan mental emosional.(Setyawati et al., 2016).  
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Pemberian asuhan menggunakan tekanan ringan ke sedang atau usapan pada 

pasien pada kaki. Gerakan itu tidak dimaksudkan untuk meredakan ketegangan otot 

seperti pijatan yang dilakukan oleh profesional yang terlatih. Terapi foot massage ini 

juga dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, menurunkan denyut nadi 

dan memberikan efek relaksasi pada otot-otot yang tegang sehingga tekanan darah dan 

denyut nadi akan menurun dan mampu memberikan rangsangan yang memperlancar 

aliran darah.(Ni Putu et al., 2023) 

Terapi pijat merangsang serabut saraf besar dan lapisan dermatom yang 

mengandung reseptor sentuhan dan tekanan. Reseptor selanjutnya mengirimkan impuls 

saraf ke sistem saraf pusat. Sistem kendali gerbang di tanduk dorsal diaktifkan melalui 

interneuron penghambat, sehingga menutup gerbang tersebut (Chanif et al., 2013). 

Selanjutnya, otak akan mengirimkan sinyal untuk melakukan relaksasi otot sehingga 

produksi endorfin meningkat, yang dapat menurunkan tekanan darah dan detak jantung 

serta memberikan rasa nyaman dan rileks (Momeni et al., 2020). 

Menurut teori Virginia Henderson yang dikembangkan melalui model 

keperawatan yang dikenal dengan ―The Activity of Living‖, dijelaskan bahwa tugas 

perawat adalah membantu individu dengan meningkatkan kemandiriannya sesegera 

mungkin. Intervensi mandiri yang diberikan oleh perawat pada pasien dengan 

hemodinamik yang tidak stabil, seperti pemantauan tanda-tanda vital setiap 15 menit, 

asupan dan  haluan cairan, pemberian posisi semi fowler dengan terapi foot massage 

dengan kondisi lingkungan yang kondusif dan menstabilkan hemodinamik pasien, 

khususnya pada pasien ICU dengan kasus tumor intrakrania. Hal dikarekan, terapi foot 
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massage dapat memberikan efek positif pada tekanan darah, denyut nadi dan 

pernapasan. (Ni Putu et al., 2023) 

2.3.2 Tujuan 

Foot massage bertujuan untuk mencegah komplikasi pada pasien ICU dengan 

menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen sebagai terapi non farmakologi. 

pengaruh foot massage secara signifikan terhadap penurunan tekanan darah dan nadi. 

Hasil Penelitian (Kurniawan et al,2019) membuktikan bahwa foot massage dapat 

membuat badan mencapai homeostasis dengan adanya pengaturan ektrinsik dan intriksi 

aliran darah perifer, terjadi relaksasi otot polos dan vasodilatasi arteri akibat dari 

aktivitas vasomotor saat dilakukan foot massage. Hal ini juga sejalan dengan penlitian 

lain yaitu Foot massage sangat signifikan dalam menurunkan tekanan arteri rata-rata 

dan memberikan pasien rasa ketenangan.  (Saputra & Purnomo, 2021) 

Teori yang dikemukakan oleh Simon, 2002 mengatakan bahwasanya tekanan 

lokal dapat menormalkan panjang sarkomer dengan meregangkan serat otot yang 

terlibat, akibatnya meningkatkan pasokan energi ke area tersebut dan menurunkan 

sensitivitas MTrP. Penurunan status hemodinamik telah terbukti meningkatkan 

aktivitas parasimpatis jantung dan menurunkan aktivitas simpatis (Buttagat et al., 

2011). 

Variabilitas detak jantung (HRV) dikendalikan oleh sistem saraf otonom. 

Umumnya aktivitas sistem saraf simpatis (SNS) meningkatkan detak jantung 

(menurunkan HRV) dan aktivitas sistem saraf parasimpatis (PNS) menurunkan detak 

jantung (meningkatkan HRV). HRV yang diamati diyakini menjadi indikator interaksi 

https://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(09)00080-1/fulltext#bib28
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dinamis dan keseimbangan antara SNS dan PNS. Hasil penelitian ini mendukung teori 

Moyer dkk., 2004 mengatakan bahwasanya pijat itu berpengaruh pada PNS. Temuan 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa pijat pada kaki pasien berhubungan dengan 

MTrP efektif dalam meningkatkan aktivitas parasimpatis jantung dan menurunkan 

aktivitas simpatis. Konsekuensi dari perubahan sistem otonom ini adalah: peningkatan 

daya TPF dan HF serta penurunan rasio LF/HF. Efek terkait dari perubahan ini, seperti 

yang diamati dalam penelitian ini, adalah: penurunan tekanan darah, stabilisasi 

pernafasan dan denyut nadi, penurunan nyeri dan peningkatan ambang nyeri tekanan, 

serta penurunan ketegangan otot dan perasaan stress (Buttagat et al., 2011). 

Jamaati 2015 dalam penelitiannya melaporkan bahwa saturasi oksigen arteri 

meningkat dan tekanan darah sistolik, laju pernapasan, dan detak jantung menurun 

pada pasien yang menerima pijat seluruh tubuh termasuk kaki. Penelitian Da Silva 

2017 telah menunjukkan bahwa tekanan darah diastolik dan sistolik, tekanan arteri 

rata-rata, dan laju pernapasan dan jantung menurun pada pasien yang telah menerima 

pijatan (Momeni et al., 2020). 

2.3.3 Indikasi 

Beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk dilakukan terapi foot massage 

adalah sebagai berikut. 

a. Pasien yang terpasang ventilator/monitor 

b. Pasien dengan tekanan darah >120 mmHg 

c. Pasien dengan usia >17 tahun 

https://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(09)00080-1/fulltext#bib24
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2.3.4 Kontraindikasi 

Terdapat kondisi yang membuat terapi foot massage tidak dapat dilakuka yaitu 

apabila pasien yang mengalami fraktur, trauma, atau luka pada kaki serta pasien yang 

mempunyai manifestasi gejala thrombosis vena dalam. 

2.3.5 Prosedur Pemberian 

Prosedur foot massage dimulai dari persiapan, mempersiapkan pasien, dan 

melakukan foot massage. Prosedur Pelaksanaan Foot Massage diantaranya yaitu : 

menempatkan handuk di bawah paha dan tumit, melumuri kedua telapak tangan 

dengan lotion atau minyak baby oil, melakukan pemijitan kaki dimulai dari telapak 

kaki sampai dengan bagian jari-jari kaki selama 15 detik di setiap bagian kaki, dan 

melakukan observasi tingkat kenyamanan pasien pada saat dilakukan massage. 

2.3.6 Kriteria Evaluasi 

Mengikuti terapi foot massage bertujuan untuk mencegah komplikasi pada pasien 

stroke dengan menstabilkan tekanan darah dan saturasi oksigen darah sebagai terapi 

tambahan farmakologi dengan kriteria hasil: 

a. Tingkat kesadaran meningkat 

b. Tekanan darah membaik 

c. Tekanan nadi membaik 

2.4 Artikel Utama dan Pendukung 

a. Artikel utama (Ni Putu Wisma Dewi, Ni Komang Sukraandini, I Nyoman Dharma 

Wiasa, Putu Sudarmika, 2023 Effect of Foot Massage Therapy on Patient’s Non-
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Invasive Hemodynamic Status in The Intensive Care Unit, Nursing and Health 

Sciences Journal). 

b. Artikel Pendukung 1 (Zeka Cinthiana Dewi, Hermawati, Fitria Purnamawati, 2023, 

Penerapan Foot Massage Terhadap Status Hemodinamik Pada Pasien Yang 

Terpasang Ventilator Di Intensive Care Unit (Icu) Rsud Dr. Soeratno Gemolong, 

Jurnal Ilmiah Penelitian). 

c. Artikel Pendukung 2 (Arditya Kurniawan, Beti Kristinawati, Nur Widayati, 2023, 

Aplikasi Foot Massage untuk Menstabilkan Hemodinamik di Ruang Intensive Care 

Unit Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Univercity 

Research Colloquium). 

d. Artikel Pendukung 3 (Achmad Jaya Saputra a, Slamet Purnomo, 2021, Pengaruh 

Foot Massage terhadap Tekanan Darah dan Nadi di Ruang Intensive Care Unit 

(ICU): Literature Review). 

e. Artikel Pendukung 4 (Kamaliah Ainun, Kristina, Srimis Leini, 2021, Terapi Foot 

Massage Untuk Menurunkan Dan Menstabilkan Tekanan Darah Pada Penderita 

Hipertensi). 

f. Artikel Pendukung 5 (Anita Setyawati, Kusman Ibrahim, Titin Mulyati, 2019, 

Pengaruh Foot Massage terhadap Parameter Hemodinamik Non Invasif pada Pasien 

di General Intensive Care Unit). 

g. Artikel Pendukung 6 (Izma Daud, Revina Nurul Sari, 2020, Pengaruh Terapi Pijat 

Kaki Terhadap Status Hemodinamik Pada Pasien Terpasang Ventilator Di Intensive 

Care Unit (Icu) Rsud Ulin Banjarmasin, Journal of Nursing Intervention). 
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h. Artikel Pendukung 7 (Ismi Uswatun Khasanah, Eska Dwwwi Prajayanti, Panggah 

Widodo, 2023, Penerapam Foot Massage Pada Pasien Dengan Status Hemodinamik 

Non Invasif di Ruang Intensive Care Unit (ICU) rsud Pandan Arang Boyolali, 

Jurnal Ilmu Kesehatan). 

i. Artikel 8 (Yaser Hamzehnejadi, Parvin MangolianShahrbabaki, Mina 

Mahmoodabdi, Mahlagha Dehghan, 2022, Effect of Massage and Dry Cupping 

Hemodynamic Parameters of Cardiac Patients : A Randomized Controlled Triad). 

j. Artikel 9 (Agus Prasetyo, Bejo Danang Saputra, Kiki Yulistiana, 2020, 

Effectiveness of Foot Massage and Inhalation Lavender Aromatherapy on Blood 

Presure And Pain of Major Elective Postoperative Patients, Jurnal Kesehatan Al-

Irsyad). 

k. Artikel 10 (Achmad Jaya Saputra, Slamet Purnomo, 2021, Pengaruh Foot Massage 

terhadap Tekanan Darah dan Nadi di Ruang Intensive Care Unit (ICU), Jurnal 

Keperawatan Duta Medika). 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Rancangan Studi Kasus 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut 

Nursalam (2017) studi kasus adalah penelitian yang mencakup pengkajian yang bertujuan 

memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter 

yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada 

suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode studi kasus ini dilakukan 

secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara 

sistematis. 

3.2. Subjek Studi Kasus  

Subjek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu atau klien yang sudah 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi pada kasus ini yaitu: 

a. Pasien dengan diagnosis Medis Tumor Intrakranial 

b. Usia 20-60 Tahun 

c. Memiliki riwayat tekanan darah >120 mmHg 

d. Pasien dengan penurunan kesadaran 

e. Pasien terpasang ventilasi mekanik/monitor 

Adapun Kriteria Eksklusi pada studi kasus yaitu keluarga pasien menolak untuk 

dilanjutkan pemberian intervensi foot massage. 
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3.3. Fokus Studi Kasus 

Melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien Tumor Intrakranial dengan 

penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi Terapi Foot Massage 

untuk menstabilkan tekanan darah dan tekanan nadi. 

3.4. Instrumen Studi Kasus 

Instrumen studi kasus ini berupa format asuhan keperawatan 

3.5. Prosedur Pengambilan Data 

Prosedur penelitian menggambarkan proses studi kasus yang terdiri dari beberapa 

tahapan, antara lain: 

a. Persiapan 

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengajuan judul studi 

kasus dan pencarian literatur. 

b. Pengumpulan Data 

 Langkah selanjutnya yaitu menyusun melakukan pengumpulan data melalui 

observasi dan wawancara dan pengumpulan data base melalui internet. 

c. Penyusunan Laporan 

 Langkah terakhir yaitu penyusunan laporan dengan melakukan pengkajian dari data 

objektif dan subjektif serta wawancara. Kemuadian, penegakan diagnosis, dan 

menyusun perencanaan intervensi yang ttelah dilakukan, implementasi serta 

evaluasi, dan terakhir dilakukan pendokumentasian dalam bentuk laporan karya 

tulis ilmiah. Laporan ditulis berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah sesuai 

panduan karya tulis akhir profesi ners UIN Alauddin Makassar 2023. 
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3.6. Tempat dan Pengambilan Data Studi Kasus 

Pengambilan data dan observasi serta wawancara pada keluarga pasien dilakukan pada 

tanggal 12 september 2023 di Ruangan ICU RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

3.7. Analisis Data dan Penyajian Data 

Analisis dan penyajian data pada kasus ini berupa kajian khusus yang didapatkan 

secara fakta dan dituangkan dalam teks dan bersifat sistematis. Analisis data pada kasus ini 

yaitu Pasien  post op Creactomy dan mengalami gagal nafas. Riwayat Penyakit/Mekanisme 

Cedera : Keluarga mengatakan pasien masuk ke rumah sakit dengan riwayat nyeri kepala. 

Nyeri dirasakan sejak 4 bulan yang lalu, nyeri hilang timbul. Keluarga mengatakan pasien 

demam naik turun. Riwayat operasi ada, pasien post operasi creactomy. Riwayat luka post 

op dikepala terbalut perban dan terpasang drain. Setelah dari perawatan bedah saraf, pasien 

dilakukan operasi creactomy lalu dipindahkan ke ICU pada tanggal 5 seprember 2023 

untuk mendapatkan perawatan intensif. Di ICU pasien terpasang monitor dan NGT. Pasien 

dipasangkan ventilator karena pasien mengalami gagal nafas. 

Riwayat Hipertensi sudah ada sejak pasien mengonsumsi amplodipin pada setahun 

yang lalu.Riwayat Kesehatan Keluarga : Keluarga mengatakan hanya pasien yang 

menderita hipertensi. Pasien memiliki riwayat hipertensi, TD 164/118 mmHg, keluarga 

mengatakan sebelumnya pasien mengeluh pusing dan sakit kepala. Terdengar bunyi nafas 

tambahan ronkhi.  

MSCT Scan  Kepala 

Kesan: 

Massa extracranial regio parietal sinistra suspek primary bone tumor dd/ metastasis 
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Hasil pemeriksaan lab 

- Natrium 156 

- Mmol/l  (136- 145) 

3.8. Etika Studi Kasus 

Setiap penelitian kesehatan yang melibatkan relawan sebagai subyek penelitian harus 

dilandasi oleh tiga prinsip etika (basic moral principle), menurut (Nuraeni, 2018) yaitu: 

a. Respect of Persons (Others) memiliki tujuan mendasar untuk mempertahankan 

otonomi, pengambilan keputusan independen (penentuan nasib sendiri) dan 

perlindungan kelompok yang bergantung atau rentan dari penyalahgunaan. 

Pengasuh dapat menginformasikan pasien bahwa mereka dalam kondisi baik, 

meskipun ada beberapa gangguan. 

2. Beneficence & Non Maleficence: Prinsip berbuat baik, memberikan keuntungan 

maksimum dan resiko minimum. Misalnya, jika ada resiko, itu harus masuk akal 

(reasonable). Perawat dapat merekomendasikan olahraga untuk meningkatkan 

kesehatan pasien, jika olahraga dilakukan dapat menimbulkan resiko kekambuhan 

penyakit. Dengan rancangan penelitian ilmiah, peneliti mampu melakukannya 

dengan baik, mengikuti prinsip jangan merugikan (no harm, no evil) 

3. Prinsip etika keadilan (Justice): Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang berhak 

mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya dalam arti keadilan distributif dan 

pemerataan. Jangan biarkan kelompok rentan memiliki masalah yang tidak adil. 

Pada prinsipnya sponsor dan peneliti tidak bertanggung jawab atas perlakuan tidak 

adil tersebut. Misalnya, jika seorang pasien baru saja dirawat inap dan ada pasien 
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lain, perawat mempertimbangkan beberapa faktor dan kemudian bertindak dengan 

cara yang adil sehingga pasien lain tidak merasa dikucilkan atau diakali. 
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BAB IV 

HASIL LAPORAN KASUS 

4.1. Pengkajian 

ASSESMENT 

Nama Pasien : Ny. D Umur : 45 tahun Jenis Kelamn : (P) 

No RM : 01028242 

Nama Keluarga :Tn K 

Agama               :Islam 

Pekerjaan           : IRT 

Alamat               : Bontorea 

Tlp/HP               : 

Diagnosis Medis : Tumor Intrakranial Post Creactomy Renoval Tumor 

Tanggal Masuk : 05 September 2023 

Datang Tanggal : 05 September 2023 pukul 11 : 21 WITA  

Asal Ruangan : Perawatan Bedah Saraf 

Alat Terpasang :  Infus     Kateter        Lainnya..................... 

                            Ventilator  Monitor NGT     Drain   CVC 

KATEGORI MASUK ICU : Prioritas 2 

Keluhan Utama : Pasien  post op Creactomy dan mengalami gagal nafas 

Riwayat Penyakit/Mekanisme Cedera : Keluarga mengatakan pasien masuk ke 

rumah sakit dengan riwayat nyeri kepala.. nyeri dirasakan sejak 4 bulan yang lalu, 
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nyeri hilang timbul. Keluarga mengatakan pasien demam naik turun. Riwayat operasi 

ada, pasien post operasi creactomy. Riwayat luka post op dikepala terbalut perban 

dan terpasang drain. Setelah dari perawata bedah saraf, pasien dilakukan operasi 

creactomy lalu dipindahkan ke ICU pada tanggal 5 seprember 2023 untuk 

mendapatkan perawatan intensif. Di ICU pasien terpasang monitor dan NGT. Pasien 

dipasangkan ventilator karena pasien mengalami gagal nafas. 

Riwayat Hipertensi sudah ada sejak pasien mengonsumsi amplodipin pada setahun 

yang lalu. 

Riwayat Kesehatan Keluarga : Keluarga mengatakan hanya pasien yang menderita 

hipertensi. 

 

Orientasi tempat, waktu, dan orang : Tidak dapat dikaji 

 

COMPREHENSIVE ASSESSMENT  

& ONGOING ASSESSMENT 

Riwayat Kesehatan Lain : 

SAMPLE 

S (Sign & Simptom) =  Pasien memiliki riwayat hipertensi, TD 164/118 mmHg, 

keluarga mengatakan sebelumnya pasien mengeluh pusing dan sakit kepala. Terdengar 

bunyi nafas tambahan ronkhi. 

A (Allergies) = tidak ada riwayat alergi 



 

55 
 

M (Past Ilness) = Pasien memiliki riwayat hipertensi 

L (Last Meal) = pasien terakhir makan bubur saring melalui NGT 

E (Event Leading) = Pasien selesai operasi post operasi creactomy, lalu tidak 

sadarkan diri, kemudian dirawat di ruang ICU. Pasien tidak merespon. 

AIUEO 

A (Alkohol) : Pasien tidak mengonsumsi alkohol 

I (Insulin) : Tidak pernah mengonsumsi insulin 

U (Urenia) : Tidak ada 

E (Epilepsi) : Tidak ada 

O (Over dosis) : tidak ada 

Pengkajian B1-B6 

B1 (Breathing) 

 Bentuk dada Normochest 

 RR : 16X/menit 

 Pola nafas iregular 

 Terpasang OPA (+), NPS (-), Endrotrakral Tube (+) 

 Pernapasan cuping hidung (-) 

 Penggunaan alat bantu pernapasan ventilator SIMV BB : 50 Kg, VT 510, Peep 6, 

T.Insp 1:2, f tot: 16. 

 Suara nafas tambaan (ronchi) 

 Suara nafas tambahan : Wheezing (-), Ronchi (+), Gargling (-) 
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Masalah : Ya 

- Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif 

B2 (Circulation) 

 Nadi : 118x/menit 

 Suhu : 37,3 ℃ 

 CRT : < 3detik 

 Sianosis (-) 

 Konjungtiva berwarna merah 

Masalah : Ya  

B3 (Neurologi) 

 Tingkat kesadaran : stupor 

 GCS : Stupor E2 M2 Vx (ETT) tersedasi menggunakan midazolam 3mg/jam 

 Refleks Kornea (+/+) 

 Refleks pupil (+/+) 

Ukuran pupil (isokor) ukuran 2.5 mm/2.5 mm) 

 Refleks Motorik (bisep +/- trisep +/- patella +/-) : Sulit dikaji 

 Refleks Nervus Kranialis (Jabarkan 12 Nervus Kranialis dengaan singkat) : sulit 

dikaji. 

Masalah : Ya 

Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial 

B4 (Bladder) 
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 Edema Vagina/Scrotum (+/-) : Tidak ada 

 Produksi Urine 350 cc/7jam /50 ml / jam = 50 ml/24 jam = 1.200 ml (Output) 

  Warna Urine Kuning 

  Bau Urine Ammonia 

  Sedimen Urine (-), darah (-) 

 Distensi Uretra (-) 

 Terpasang kateter Urine (+), Jenis: Silicon 

 Cairan Masuk 

- NaCl 0.9 % 1000 ml 

- Fentanyl 30 mg 

- Asam tranexamat 500 mg/8 jam 

- Citicolin 500 mg 

- Omeprazole 40 mg 

- Metamizole 19 mg 

- Meropenem 19 mg 

- Atorvastatin 20 mg 

- Mecobalamin 500 mg 

- Feniton 100 mg 

- Mannitol 150 mg 

- Dexmedetomidine 50 mg 

Jumlah Input: 2409 cc/24 J 
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Jumlah Output: 1200 cc/24 J 

Balance Cairan/24 Jam :  Input – Output = 1209/24 Jam 

B5 (Bowel) 

 Terpasang NGT (+) ukuran 18 Fr 

 Kebutuhan cairan 1508 cc/24 J 

 Kebutuhan Nutrisi Parenteral 650 kkal/24 j, Jenis : susu dan bubur saring 

 Retriksi Cairan (-) tidak ada 

 Bentuk Abdomen (-) 

 Asites (-) 

 Mual (-) 

 Muntah (-) 

 Peristaltik usus 7x/menit 

 Kebutuhan Cairan + Kebutuhan Nutrisi = 1508 cc + 650 kkal = 2158/24 jam 

Kebutuhan Cairan – Cairan Keluar (Output) = 958 

Masalah : Ya/Tidak 

B6 (Bone) 

 Warna kulit sawo matang 

 Dekubitus (-) tidak ada 

 Pergerakan ekstremitas (pasif) 

 Kekuatan otot sulit dikaji 

 Lesi (-) 
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 Fraktur (-) 

 Dekubitus (-), Luka terbuk (-), Luka Post Operasi (+) 

Ukuran : 16 cm 

Area : Kepala 

 

Keterangan Gambar : Letak operasi creactomy dan drain. 

Masalah : Resiko Infeksi 

Pengkajian Rasa Aman dan Nyaman 

a. Apakah ada rasa nyeri? Dibagian Mana? Jelaskan secara rindi : PQRST 

    Pasien tampak gelisah, tampak pasien terpasang restrain. 

    Pasien jika batuk badannya ikut bergerak. 

     Skala Nyeri 4 BPS 

b. Apakah mengganggu aktivitas? 

    Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur. 

c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan nyer? 
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   Pasien tersedasi dan terpasang fentanyl 30 mg/jam, midazolam 3 mg/jam, 

antracurium 30 mg/jam. 

d. Apakah cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri efektif? 

    Pasien tersedasi. 

e. Apakah ada riwayat pembedahan? 

    Iya, pasien post operasi creactomy. 

Pengkajian Aktivitas dan Tidur 

    a. AKTIVITAS 

        Apakah klien selalu berolahraga? Jenir OR? Keluarga pasien mengatakan pasien 

jarang berolaahraga. 

       Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktivitas? Pasien tidak 

menggunakan alat bantu untuk beraktivitas. 

       Apakah ada gangguan aktivitas? Keluarga pasien mengatakan pasien sulit 

menggerakkan sisi tubuh sebtelah kanan 

        Bagaimana aktivitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan? Jelaskan 

secara Rinci. 

       Selama sakit pasien tidak bisa beraktivitas karena pasien mengalami penurunan 

Kesadaran, klien hanya mampu berbaring ditempat tidur, dan pasien tidak mampu 

Merawat dirinya sendiri, seluruh aktivitas dibantu oleh perawat. 

  b. ISTIRAHAT 

      Kapan dan berapa lama klien beristirahat? Keluarga pasien mengatakan pasien 
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istirahat tidak menentu 

       Apa kegiatan untuk mengisis waktu luang? 

        Apakah klien menyediakan waktu khusus untuk istirahat? Keluarga pasien 

mengatakan pasien tidak memiliki waktu khusus untuk istirahat 

       Apakah pengisian waktu luang sesuai hobi? Keluarga kurang mengetahui hobi  

pasien 

        Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini?Saat ini pasien hanya berbaring 

ditempat tidur. 

   c. TIDUR 

       Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lama, nyenyak/tidak?) Keluarga pasien 

mengatakan Pola tidur pasien sebelum sakit tidak menentu 

       Apakah kondisi saat ini mengganggu klien? Sulit dikaji 

        Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur? Tidak 

        Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur? Keluarga pasien mengatakan   tidak 

ada kegiatan khusus yang dilakukan sebelum tidur 

       Bagaimana kebiasaan tidur? Kebiasaan tidur pasien terlentang 

       Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya ? Sebelum sakit pasien tidak 

suka begadang , kualitas tidur pasien baik. 

       Apakah klien sering terjaga saat tidur? Keluarga pasien mengatakan pasien 

terbangun jika buang air kecil. 

       Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya? Tidak pernah 
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       Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut? Tidak ada. 

Pengkajian Riwayat Sosial : 

      a. Apakah klien mempunyai teman dekat? Keluarga pasien mengatakan kurang 

mengetahui siapa teman yang paling didekati 

       b. Siapa yang dipercaya klien? Anak dan istrinya 

       c. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat? Keluarga pasien mengatakan 

pasien sering ikut dalam kegiatan gotong royong, maupun kegiatan masyarakat 

lainnya 

      d. Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan? Pasien sekarang 

bekerja sebagai wirausaha dan sesuai dengan kemampuannya. 

Pengkajian Riwayat Psikologi 

     a. Status Emosi. 

1. Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? Sulit dikaji 

2. Bagaimana suasana hati klien? Sulit dikaji 

3. Bagaimana perasaan klien saat ini? Sulit dikaji 

4. Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira? Sulit dikaji. 

b. Konsep diri: 

     1. Bagaimana klien memandang dirinya? Sulit dikaji 

2. Hal – hal apa yang disukai klien? Sulit dikaji 

3. Bagaimana klien memandang diri sendiri ? Sulit dikaji 

4. Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada 
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dirinya? Sulit dikaji pasien dalam keadaan tersedasi dan penurunan kesadaran 

5. Hal – hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? Tidak ada. Pasien hanya 

terbaring di tempat tidur. 

Pengkajian Riwayat Spritual 

        1. Apakah klien menganut satu agama? Ya pasien menganut agama islam 

          2. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah? Saat ini 

pasien tidak pernah menjalankan ibadah hanya terbaring di tempat tidur dan 

pasien dalam penurunan kesadaran 

        3. Bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama sulit dikaji. 

Pemeriksaan Tanda Vital 

• TANDA VITAL 

TD : 164/117 mmHg 

HR : 118 x/menit 

RR : 16 x/menit 

SUHU : 37.2 0C 

NYERI (+) 

Behavioral Pain Scale: BPS 4 

Parameter 1 2 3 4 

Face (Wajah) Tenang/rileks Mengerutkan 

alis 

Kelopak mata 

tertutup 

Meringis 

Anggota Tidak ada Sebagian Sepenuhnya Retraksi 
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Badan 

sebelah atas 

pergerakan ditekuk ditekuk 

dengan fleksi 

jari-jari 

permanen 

Ventilasi Pergerakan 

dapat  

ditoleransi 

Batuk dengan 

pergerakan 

Melawan 

ventilator 

Tidak dapat 

mengontrol 

dengan 

ventilasi 

 

 

Pemeriksaan Fisik 

 Kepala dan Leher 

• Inspeksi :bentuk normal, rambut warna hitam campur putih, rambut tidak 

mudah rontok 

Telinga ; bentuk simetris, tidak ada cairan darah dari telinga 

Mata ; mata simetris, sclera warna merah, konjungtiva anemis, pupil isokor, 

refleks Cahaya ; +/+, refleks pupil +/+ , kedua mata tertutup, terdapat lesi pada 

mata 

Hidung; bentuk simetris, tidak ada massa, tidak ada sekret, tidak ada lesi, tidak 

ada darah tampak terpasang NGT, Terdapat lendir kental berwarna putih yang 

berasal dari cannula trakea dan dari oral klien. 

Mulut ; mukosa bibir agak kering, tidak ada luka/ lesi , nampak terpasang ETT 

dan OPÀ, terdapat sekret pada mulut dan ETT, tidak ada tonsillitis, gigi putih 
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Leher : tidak ada pembengkakan kelenjar dan peningkatan JVP 

• Palpasi : tidak ada nyeri tekan 

 Thorax 

Inspeksi : bentuk dada normal, pergerakan dada ada, simetris kiri dan kanan, 

Tidak ada massa dan jejas, nampak penggunaan otot bantu saat bernafas, 

Nampak Retraksi dinding dada saat bernafas Terpasang CVC di subclavia dextra. 

• Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi 

• Perkusi : suara sonor 

• Auskultasi : Ronchi, terdengar bunyi nafas tambahan 

 Pervis 

• Inspeksi : sulit dikaji 

• Palpasi : Tidak ada nyeri tekan 

 Ektremitas atas/bawah 

• Inspeksi : 

• Atas: nampak kedua tangan di restrain, nampak oedem kedua jari dan telapak 

tangan, pasien tidak menggerakkan kedua tangannya 

Bawah: terdapat kontraksi otot pada kakinya namun tidak ada gerakan nampak 

terpasang tensi pada pergelangan kaki kiri, kuku kaki nampak panjang 

• Palpasi : 

Atas : akral teraba dingin 

Bawah: akral teraba dingin 
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Kekuatan otot: pasien dalam keadaan tersedasi 

 Punggung 

• Inspeksi : Tampak datar, tidak ada jejas, tidak ada luka tekan 

• Palpasi : Punggung teraba hangat 

 Genitalia 

• Inspeksi : tampak terpasang kateter 

• Palpasi: tidak dikaji 

Pemeriksaan Diagnostik 

CT-SCAN USG EKG ENDOSKOPI Lain-lain, ... 

Hasil: 

Tanggal Pemeriksaan: 07 Agustus 2023 

MSCT Scan Kepala 

Kesan: 

- Massa extracranial regio parietal sinistra suspek primary bone tumor dd/metastasis 

Foto Thorax AP (Asimetris) (09 Agustus 2023 

Kesan : Tidak tampak tanda-tanda metastasis pada foto thorax ini 

Pemeriksaan Laboratorium 

Parameter Nilai normal Satuan Hasil Ket 

Hasil laboratorium waktu protrombin (PT) 

INR   1.08  
PT 10-14 detik 11.6 Normal 
Hasil 
pemeriksaan 
laboratorium 
GPT 

    

SGPT <41 u/L 81 Sirosis 
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Pemeriksaan 
laboratorium 
APTT 

    

APTT 22.0-30.0 detik 23.0 Normal 
Hasil 
pemeriksaan 
laboratorium 
albumin 

    

Albumin 3.5-5.0 Gr/dl 3.1  
Hasil 
pemeriksaan 
laboratorium 
glukosa 
sewaktu 

    

GDS 140 Mg/dl 146  

Hasil pemeriksaan laboratorium D Drimer 

D Drimer < 0.5  1.36 Gumpalan darah di 
daerah paru 

Hasil pemeriksaan ureum 

Ureum 10-50 Mg/dl 112 Uremia 

Hasil pemeriksaan laboratorium elektrolit  

Natrium 136-145 Mmol/
l 

156 Hipernatremia 

Kalium 3.5-5.1 Mmol/
l 

4.0 Normal 

Klorida 97-111 Mmol/
l 

124 Hiperkloremia 

Hasil pemeriksaan laboratorium Kreatinin 

Kreatinin L(<1,3);P(<1,1) Mg/dl 1.39  
Hasil 
pemeriksaan 
CRP 
Kuantitatif 

    

CRP 
Kuantitatif 

<5 Mg/l >130.
0 

Peradangan 

Hasil pemeriksaan bilirubin total 

Bilirubi
n total 

Dewasa 
(<1.1)Neonatus(<11.
0) 

Mg/dl 0.67 Normal 

Hasil pemeriksaan prokalsitonin 

Prokalsitonin <0,05 Mg/ml 1.50 Sepsis 

Hasil pemeriksaan bilirubin Direk  

Bilirubi Dewasa Mg/dl 0.34  
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n Direk (<0.30)Neonatus(<3.
0) 

Hasil pemeriksaan laboratorium hematologi rutin  

WBC 4.00-10.0 10^3/u
l 

11.7 Leukositosis 

RBC 4.00-6.00 10^6/u
l 

4.41 Normal 

HGB 12.0-16.0 Gr/dl 12.9 Normal 
HCT 37.0-48.0 % 42 Normal 
MCV 80.0-97.0 Fl 95 Normal 
MCH 26.5-33.5 Pg 29 Normal 
MCHC 31.5-35.0 Gr/dl 31 Normal 
PLT 150-400 10^3/u

l 
403 Normal 

RDW-SD 37.0-54.0 Fl 49.1 Normal 
RDW-CV 10.0-15.0 % 14.0 Normal 
PDW 10.0-18.0 Fl 10.1 Normal 
MPV 6.50-11.0 Fl 9.8 Normal 
P-LCR 13.0-43.0 %   
PCT 0.15-0.50 % 0.00 Normal 
NEUT 52.0-75.0 % 94.0 Leukositosis/peradanga

n 
LYMPH 20.0-40.0 % 4.0 Limfopenia/infeksi 
MONO 2.0-8.00 % 1.8 Leukositopenia 
EO 1.00-3.00 10^3/u

l 
0.0 Eosinofilik /infeksi 

BASO 0.00-0.10 % 0.2 Normal 
LED I (L<10,P<20) mm 54 peradangan 

Hasil pemeriksaan Analisa gas darah 

PH 7.35-7.45  7.51 alkalosis 

PO2 80.0-100.0 mmHg 87.7 Normal 
PCO2 35.0-45.0 mmHg 33.3 Respiratorik 
SO2 95-98 % 97.4  
Hco3 22-26 Mmol/

l 
27.0 metabolik 

BE -2 s/d +2 Mmol/
l 

3.8  

CtO2 15.8-22.3  19.0  
Ctco2 23-27 Mmol/

l 
28.0  

Tabel 4.1 Hasil Pemeriksaan Laboratorium 
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SKORING DEUBITUS 

Nama Pasien  : Ny. D      No. RM : 1036076 

Tanggal lahir  : 21 – 12 – 1976 

Ruangan : ICU  

No  Skor Skroring 

1 (PERBANDINGAN BB/TB) 

a. Rata-rata 

b. >rata-rata 

c. Obesitas 

d. <rata-rata 

  

 0  

 1 0 

 2  

 3  
2 (KONTINENSIA) 

a. terpasang kateter 

b. kadang-kadang 

c. inkontinensia fekal 

d. inkontinensia ganda 

  

 0  

 1 0 

 2  

 3  
3 (JENIS KULIT) 

a. sehat 

b. tipis 

c. kering 

d. edema 

e. lembab 

f. pucat 

g. pecah-pecah 

  

 0  

 1  

 1 
1 

1 

 1  

 2  

 3  
4 (MOBILITAS) 

a. penuh 

b. gelisah 

c. apatis 

d. terbatas 

e. kaku 

f. dengan kursi roda 

  

 0  

 1  

 2 3 

 3  

 4  

 5  
5 (JENIS KELAMIN) 

a. laki-laki 

b. perempuan 

  

 1 1 

 2  
6 (UMUR)   

 a. 14-49 1  

 b. 50-64 
c. 65-74 

d. 75-80 

e. <80 

2 

3 

4 

5 

1 

7 (NAFSU MAKAN)   
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 a. rata-rata 

b. buruk 

c. NGT 

d. Anoreksia 

0 2 

 1 

 2 
3 

  

8 (OBAT) 
Steroid sitotoksik anti inflamasi 

 
4 

- 

9 (MALNUTRISI JARINGAN) 

a. terminal 

b. gagal jantung 

c. penyakit pd. perifer 

d. anemia 

e. merokok 

 

 

8 

5 

5 

2 

1 

 

10 MOTORIK/SENSORIK 4-6 5 

11 SPINAL 5 - 

12 DI ATAS MEJA OPERASI 5 - 

TOTAL  13 

 

Tabel 4.2 Skoring Dekubitus 
 

keterangan: 

skor 10-15 beresiko 

skor 15-20 beresiko tinggi 

skor >20 beresiko sangat tinggi 
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BARTHEK INDEX 
 

 

No 

 

Fungsi 

 

Skor 

 

Keteragan 

Nilai skor 

Sebelum 
sakit 

Saat 
di RS 

 

1 

 

Mengenda

likan 

rangsangan 

defekasi 

0 
Tak terkendali/tak teratur (perlu 

bantuan) 
 

0 

1 Kadang-kadang tidak terkendali   
2 Mandiri 2  

 

2 

 

Mengendal

ikan 

rangsangan 

berkemih 

0 Tak terkendali/ pakai kateter  0 

1 
Kadang-kadang tidak terkendali 

(1x24 jam) 
  

2 Mandiri 2  

 

3 

Membersihkan diri 

(seka muka, sisir 

rambut,sikat 

gigi) 

0 Butuh pertolongan orang lain  0 

1 Mandiri 1 
 

 

 

 

4 

 

 

Penggunaan 

jamban, 

masuk dan 

keluar 

0 
Tergantung pertolongan orang 

Lain 
 

0 

 

1 

Perlu pertolongan pada beberapa 

kegiatan tetapi dapat mengerjakan 

sendiri kegiatan 
Lain 

  

2 Mandiri 2  

 

5 

 

Makan 

0 Tidak mampu  0 

1 
Perlu ditolong memotong 

Makanan 
  

2 Mandiri 2  

 

 

6 

 

Berubah 

sikap dari 

berbaring 

ke duduk 

0 Tidak mampu  0 

1 
Perlu bantuan orang untuk bisa 

duduk (2 orang) 
  

2 Bantuan minimal 2 orang   
3 Mandiri 3  

 

7 
 

Berpindah / 

berjalan 

0 Tidak mampu  0 

1 Bisa (berpindah) dengan kursi   
2 Berjalan dengan bantuan 1 orang   
3 Mandiri 3  

 

8 

 

Memakai 

baju 

0 Bergantung pada orang lain  0 

1 
Sebagian dibantu (mis 

mengancing baju) 
  

2 Mandiri 2  
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9 

 

Naik turun 

tangga 

0 Tidak mampu  0 

1 Butuh pertolongan   
2 Mandiri 2  

10 Mandi 
0 Tergantung  0 

1 Mandiri 1  
Total skor 20 0 

Tabel 4.3 Barthel Index 

 

Keterangan : 

20 ; mandiri 5-8 : ketrgantungan berat  

12-19 : ketergantungan ringan 0-4 : ketergantungan total 
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PENYIMPANGAN KDM 

 

 

  

Herediter Sisa-sisa embrional Radiasi Virus Substansi karsinogenik 

Riwayat tumor 

intrakranial pada 

Terpapar sinar X: radiasi 

nuklir, ledakan bom dan 

radioterapi 

Infeksi virus: 

cytomegalovirus, virus 

Epstein-barr (EBV) 

Merokok, makan 

makanan yang dibakar 

Pertumbuhan sel abnormal 

TUMOR 

INTRAKRANIAL 

Massa dalam otak 

bertambah 

Penekanan jaringan 

otak terhadap sirkulasi 

darah dan o2 

Penurunan suplai o2 ke 

jaringan otak akibat 

obstruksi sirkulasi otak 

Hipoksia serebral 

Perubahan perfusi 

jaringan cerebral 

Kerusakan pembuluh 

darah otak 

Perpindahan cairan 

intravaskuler ke jaringan 

serebral 

Volume intrakranial 

meningkat 

TIK meningkat 

Kelemahan atau 

kelumpuhan 

Ketidakmampuan 

merawat diri sendiri 

Defisit 

perawatan diri 

Tubuh melakukan 

pemulihan 

Immobilisasi 

Tekanan 

eksterna>tekanan dasar 

Aliran darah menurun 

Risiko luka tekan 

Risiko infeksi 

Gangguan menelan 

Terpasang ngt 

Risiko aspirasi 
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Perubahan perfusi 

jaringan cerebral 

Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial 

Kompensasi (butuh waktu berhari-
hari-berbulan bulan) dengan cara: 
5. Volume darah intracranial 

menurun 
6. Volume cairan serebsospinal 

menurun 
7. Kandungan cairan intra sel 

Kompensasi kurang cepat 

Nyeri 

Kompresi subkortikal 

dan batang otak 

Kehilangan autoregulasi 

serebral 

Subkortikal tertekan 

Suhu tubuh terganggu 

Termoregulasi tidak efektif 
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ANALISIS DATA 

 

No. Data Etiologi Masalah 

Keperawatan 

1. DO: 

- RR : 16 

x/menit 

- Pola Nafas ireguler 

- Terpasang OPA 

(+) 

- Endotrakeal Tube 

(+) 

- Penggunaan Otot

 Bantu Nafas 

(+) 

- Suara nafas 

tambahan Ronchi (+) 

- Terdapat lendir kental 

berwarna putih yang

 berasal 

dari cannula trakea dan 

dari oral klien 

- Auskultasi 

:Ronchi , 

- terdengar bunyi nafas 

tambahan 

Pertumbuhan sel abnormal 

 

Tumor 

 

Massa dalam otak 

bertambah 

 

Penekanan Jaringan okatk 

terhadap sirkulasi darah dan 

O2 

 

Penurunan suplai O2 ke 

jaringan otak akibat 

obstruksi sirkulasi otak 

 

Kerusakan jaringan neuron 

 

Kerja sel goblet produksi 

sputum 

 

Konsolidasi cairan sputum 

dijalan napas 

 

 

 

Bersihan Jalan Nafas 

Tidak Efektif 

2. 
DS: 

- Sulit dikaji  

- DO 

- RR : 16 x/menit 

- Penggunaan Alat Bantu 

Pernapasan Ventilator 

mode SIMV 

BB;50 Kg,VT;510, 

Peep;6, T.Insp;1:2, f tot: 

16 

- Auskultasi : Ronchi, 

Pertumbuhan sel abnormal 

 

Tumor 

 

Massa dalam otak 

bertambah 

 

Penekanan Jaringan okatk 

Gangguan 

Pertukaran Gas 
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terdengar bunyi nafas 

tambahan 

- Hasil pemeriksaan lab 

- D Drimer 1.36 (< 0.5) 

- Hasil pemeriksaan AGD 

- - pH : 7.51 

- - PCO2 : 33.3 

- mmHg 

- - Po2 : 87.7 

- mmHg 

- - So2 : 97.4 % 

- - HCO3 : 27.0 

- \mmol/l 

- Interpretasi nilai 

AGD 

- Alkalosis respiratorik dan 

metabolik 

terhadap sirkulasi darah dan 

O2 

 

Penurunan suplai O2 ke 

jaringan otak akibat 

obstruksi sirkulasi otak 

 

Kerusakan jaringan neuron 

 

Kejang 

 

Perubahan Pola Napas 

3. 
DS: 
- Sulit dikaji  

DO 

- Tekanan Darah 

:164/117 mmHg 

- Nadi: 118 

x/menit 

- Pola Nafas Tidak 

Teratur 

- akral teraba dingin 

- Pergerakan 

Ekstremitas (pasif) 

- GCS stupor E2 M2 Vx 

(ETT) 

- Tingkat Kesadaran : 

Stupor 

- nampak lesi pada mata 

- Riwayat penyakit 

hipertensi 

MSCT Scan  Kepala 

Kesan: 

Massa extracranial regio 

parietal sinistra suspek 

primary bone tumor dd/ 

metastasis 

Hasil pemeriksaan lab 

- Natrium 156 

- Mmol/l  (136- 145) 

Pertumbuhan sel abnormal 

 

Tumor 

 

Massa dalam otak 

bertambah 

 

Penekanan jaringan otak 

terhadap sirkulasi darah dan 

O2 

 

Penurunan suplai 02 ke 

jaringan otak akibat 

obstruksi sirkulasi otak 

 

Hipoksia serebral 

 

Perubahan perfusi jaringan 

serebral 

 

 

Penurunan Kapasitas 

Intrakranial 
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4. 
DS: 

- Sulit dikaji  

- DO: 

- Pasien terpasang 

ventilator dan hanya 

terbaring di tempat tidur 

- Kekuatan otot sulit 

dikaji 

- Pergerakan 

Ekstremitas (pasif) 

- Barthel index :0 

(kebutuhan total) 

Hasil pemeriksaan lab 

- Ureum 112 

- Mg/dl (10-50 

Pertumbuhan sel abnormal 

 

Tumor 

 

Massa dalam otak 

 

Kerusakan pembuluh darah 

otak 

 

Kelemahan dan 

kelumpuhan 

 

Tidak mampu beraktivitas 

 

Tirah baring lama 

 

Kehilangan daya otot 

 

Penurunan otot 

 

Perubahan sistem 

muskuloskeletas 

Gangguan Mobilitas 

Fisik 

5. 
DS: 

- Sulit dikaji  

- DO: 

- Pergerakan 

Ekstremitas (pasif) 

- GCS E2 M2 Vx 

(ETT) 

-  Kesadaran : Stupor 

- - Pasien terpasang 

ventilator dan hanya 

terbaring di tempat 

tidur 

- terdapat lesi pada mata 

- mukosa bibir agak 

kering 

- nampak oedem kedua 

jari dan telapak tangan 

- kuku kaki nampak 

Pertumbuhan sel abnormal 

 

Tumor 

 

Massa dalam otak 

bertambah 

 

Kerusakan pembuluh darah 

otak 

 

Kelemahan dan 

kelumpuhan 

 

Ketidakmampuan merawat 

diri sendiri 

Defisit Perawatan Diri 
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panjang 

- Barthel index :0 

(kebutuhan total) 

 

6. DS: 
- Sulit dikaji  

- Do 

- suhu : 37.2 0C 

- akral teraba dingin 

Hasil pemeriksaan 

laboratorium 

- SGPT 81 u/L (<41) 

- CRP Kuantitatif 

>130.0 ( <5) 

- Prokalsitonin 

1.50 Mg/ml 

(<0,05) 

- WBC 11.7 

10^3/ul (4.00- 

10.0) 

- NEUT 94.0 % 

- LYMPH 4.0 % 

- MONO 1.8 % 

- EO 0.0 10^3/ul 

- LED I 54 mm 

MSCT Scan Kepala 

Kesan: 

Massa extracranial regio 

parietal sinistra suspek 

primary bone tumor dd/ 

metastasis 

Pertumbuhan sel abnormal 

 

Tumor 

 

Massa dalam otak 

bertambah 

 

Kerusakan pembuluh darah 

otak 

 

Perpindahan cairan 

invaskuler ke jaringan 

serebral 

 

Volume intrakranial 

meningkat 

 

TIK Meningkat 

 

Tubuh melakukan 

pemulihan 

 

Kompresi subkortikal dan 

batang otak 

 

Kehilangan autoregulasi 

serebral 

 

 

Subkortikal tertekan 

 

Suhu tubuh terganggu 

Termoregulasi Tidak 

Efektif 

7. DS : Sulit dikaji 

DO : 

- Diagnosis medis: Tumor 

Intrakranial 

Pertumbuhan sel abnormal 

 

Tumor 

Resiko Luka Tekan 
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- nampak kedua tangan 

di restrain 

- Punggung teraba hangat 

- Pasien terpasang 

ventilator dan hanya 

terbaring di tempat tidur 

- Pasien terpasang 

ventilator dan hanya 

terbaring di tempat tidur 

- Pergerakan 

Ekstremitas (pasif 

- Barthel index :0 

(kebutuhan total) 

- skoring dekubitus : 13 

(beresiko) 

Hasil pemeriksaan lab 

- Albumin 3.1 

Gr/dl 

 

Massa dalam otak 

bertambah 

 

Kerusakan pembuluh darah 

otak 

 

Kelemahan dan 

kelumpuhan 

 

Immobilisasi 

 

Tekanan eksterna>tekanan 

dasar 

 

Aliran darah menurun 

 

Tabel 4.4 : Analisa Data 
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4.2 Diagnosis Keperawatan 

 

NO. DIAGNOSIS KEPERAWATAN 

1. 
Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan disfungsi neuromuskuler dibuktikan dengan 
DS: 
Sulit dikaji 

 

DO: 

- RR : 16 

x/menit 

- Pola Nafas ireguler 

- Terpasang OPA (+) 

- Endotrakeal Tube (+) 

- Penggunaan Otot Bantu Nafas (+) 

- Suara nafas tambahan Ronchi (+) 

- Terdapat lendir kental berwarna putih yang berasal 

dari cannula trakea dan dari oral klien 

- Auskultasi 

:Ronchi , 

- terdengar bunyi nafas tambahan 

2. 
Gangguan Pertukaran Gas bergubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi-perfusi dibuktikan dengan  
DS: 

- Sulit dikaji DO 

- RR : 16 x/menit 

- Penggunaan Alat Bantu Pernapasan Ventilator mode SIMV 

BB;50 Kg,VT;510, 

Peep;6, T.Insp;1:2, f tot: 16 

- Auskultasi : Ronchi, terdengar bunyi nafas tambahan 

- Hasil pemeriksaan lab 

- D Drimer 1.36 (< 0.5) 
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- Hasil pemeriksaan AGD 

- - pH : 7.51 

- - PCO2 : 33.3 mmHg 

- - Po2 : 87.7 mmHg 

- - So2 : 97.4 % 

- - HCO3 : 27.0\mmol/l 

- Interpretasi nilai AGD 

- Alkalosis respiratorik dan metabolik 

3. 
Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan tumor intrakrania dibuktikan dengan  
DS: 
- Sulit dikaji  

DO 

- Tekanan Darah :164/117 mmHg 

- Nadi: 118 

x/menit 

- Pola Nafas Tidak Teratur 

- akral teraba dingin 

- Pergerakan Ekstremitas (pasif) 

- GCS stupor E2 M2 Vx (ETT) 

- Tingkat Kesadaran : Stupor 

- nampak lesi pada mata 

- Riwayat penyakit hipertensi 

- riwayat stroke ke 3 

- Riwayat hemiparese 

MSCT Scan  Kepala 

Kesan: 

Massa extracranial regio parietal sinistra suspek primary bone tumor dd/ metastasis 

Hasil pemeriksaan lab 

- Natrium 156 

- Mmol/l  (136- 145) 

4. 
Gangguan Mobilitas Fisik dengan Penurunan Kekuatan Otot dibuktikan dengan 
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DS: 
- Sulit dikaji  

- DO: 

- Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur 

- Kekuatan otot sulit dikaji 

- Pergerakan Ekstremitas (pasif) 

- Barthel index :0 (kebutuhan total) 

Hasil pemeriksaan lab 

- Ureum 112 

- Mg/dl (10-50 

5. 
Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan dibuktikan dengan  
DS: 

- Sulit dikaji  

- DO: 

- Pergerakan Ekstremitas (pasif) 

- GCS E2 M2 Vx (ETT) 

-  Kesadaran : Stupor 

- - Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur 

- terdapat lesi pada mata 

- mukosa bibir agak kering 

- nampak oedem kedua jari dan telapak tangan 

- kuku kaki nampak panjang 

- Barthel index :0 (kebutuhan total) 

6. Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan proses penyakit (infeksi) 
dibuktikan dengan 
DS: 

- Sulit dikaji  

- Do 

- suhu : 37.2 0C 

- akral teraba dingin 

Hasil pemeriksaan laboratorium 

- SGPT 81 u/L (<41) 

- CRP Kuantitatif 
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>130.0 ( <5) 

Prokalsitonin 

1.50 Mg/ml 

(<0,05) 

- WBC 11.7 

10^3/ul (4.00- 

10.0) 

- NEUT 94.0 % 

- LYMPH 4.0 % 

- MONO 1.8 % 

- EO 0.0 10^3/ul 

- LED I 54 mm 

MSCT Scan Kepala 

Kesan: 

Massa extracranial regio parietal sinistra suspek primary bone tumor dd/ metastasis 

7. 

 

Resiko Luka tekan ditandai dengan penurunan mobilitas ditandai dengan 

DS : Sulit dikaji 

DO : 

- Diagnosis medis: Tumor Intrakranial 

- nampak kedua tangan di restrain 

- Punggung teraba hangat 

- Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur 

- Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur 

- Pergerakan Ekstremitas (pasif 

- Barthel index :0 (kebutuhan total) 

- skoring dekubitus : 13 (beresiko) 

Hasil pemeriksaan lab 

- Albumin 3.1 

Gr/dl 

4.5 Diagnosis Keperawatan 
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4.3 Rencana Tindakan Keperawatan 
 

NO. DIAGNOSIS KEPERAWATAN LUARAN 

KEPERAWATAN 

INTERVENSI 

KEPERAWATAN 

RASIONAL 

1. 
Bersihan jalan nafas tidak efektif 
berhubungan dengan disfungsi 
neuromuskuler dibuktikan dengan 
DS: 
Sulit dikaji 

 

DO: 

- RR : 16 

x/menit 

- Pola Nafas ireguler 

- Terpasang OPA (+) 

- Endotrakeal Tube (+) 

- Penggunaan Otot Bantu 

Nafas (+) 

- Suara nafas tambahan 

Ronchi (+) 

- Terdapat lendir kental 

berwarna putih yang berasal 

dari cannula trakea dan dari 

oral klien 

- Auskultasi 

:Ronchi , 

- terdengar bunyi nafas 

tambahan 

Settelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1 x 24 

jam diharapkan bersihan

  jalan nafas 

meningkat dengan

 kriteria hasil: 

- Produksi sputum 

menurun 

- Sulit bicara 

menurun 

- Frekuen si nafas 

membai k 

- Pola nafas membai 

k 

I.01011 Manajemen 

jalan nafas Observasi 

- Monitor pola 

nafas 

- Monitor bunyi 

nafas tambahan 

- Monitor 

sputum 

Terapeutik 

- Posisikan semi 

fowler atau fowler 

- Lakukan 

Penghisapan lendir 

kurang dari 15 

detik 

- berikan 

oksigen 

Edukasi 

- Anjurkan asupan 

cairan 2000 ml/hari 

Kolaborasi 

- Kolaborasi 

pemberian 

bronkodilator, 

ekspektoran, 

mukolitik 

- Mengetahui 

frekuensi, 

kedalaman dan 

irama nafas 

- Mengetahui adanya 

sumbatan jalan 

nafas atau 

ketidakefektifan 

jalan nafas 

- Mengetahui 

produksi sputum 

yang berlebihan 

dapat 

mengakibatkan 

obstruksi jalan 

nafas 

- Duduk tinggi 

memungkinkan 

ekspansi  paru dan 

mempermudah 

pernapasan 

- Penghisapan yang 

lama dapat 

mengakibatkan 

Hipoksia 

- Menambah 

pergantian 

parenteral terhadap 
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cairan yang hilang 

- Membantu 

mengencerkan 

dahak sehingga 

mudah untuk 

dikeluarkan 

2. 
Gangguan Pertukaran Gas 
bergubungan dengan 
ketidakseimbangan ventilasi-perfusi 
dibuktikan dengan  
DS: 

- Sulit dikaji DO 

- RR : 16 x/menit 

- Penggunaan Alat Bantu 

Pernapasan Ventilator mode 

SIMV 

BB;50 Kg,VT;510, 

Peep;6, T.Insp;1:2, f tot: 16 

- Auskultasi : Ronchi, 

terdengar bunyi nafas 

tambahan 

- Hasil pemeriksaan lab 

- D Drimer 1.36 (< 0.5) 

- Hasil pemeriksaan AGD 

- - pH : 7.51 

- - PCO2 : 33.3 mmHg 

- - Po2 : 87.7 mmHg 

- - So2 : 97.4 % 

- - HCO3 : 27.0\mmol/l 

- Interpretasi nilai AGD 

- Alkalosis respiratorik dan 

metabolik 

Settelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 

 3x24 jam, 

diharapkan pertukaran 

  gas meningkat 

dengan kriteria hasil: 

- Tingkat kesadaran 

membaik 

- Pola nafas membaik 

- PCO2 

membaik 

- PO2 

membaik 

- PH arteri membaik 

Pemantauan Respirasi 

Observasi 

- Monitor frekuensi 

irama, kedalaman, dan 

upaya nafas 

- Monitor pola nafas 

(seperti bradipnea, 

takipnea,hiperventil asi, 

kussmaul, cheyne- 

stokes,biot,ataksik) 

- Monitor kemampuan 

batuk efektif 

- Monitor adanya 

produksi sputum 

- Monitor adanya 

sumbatan jalan nafas 

- Auskultasi bunyi 

nafas 

- Monitor SPO2 

Terapeutik 

- Atur interval 

pemantauan respirasi 

sesuai kondisi 

- Dokumentasikan 

hasil pemantauan 

 

Observasi 

- Penurunan bunyi 

nafas dapat 

menunjukkan atelectasis,

 ronchi mengi

 menunjukkan 

akumulasi secret 

- Untuk mengetahui 

perkembangan status 

kesehatan pasien 

- Batuk efektif dapat 

mengeluarkan dahak 

- Untuk memastikan 

adanya sputum di saluran 

nafas dan mengetahui 

seberapa parah kondisi 

pasien 

- Mengetahui adanya suara 

nafas tambahan dan 

kefektifan jalan nafas 

- Mengetahui adanya suara 

nafas tambahan 

- Mengetahui adanya 

perubahan nilai SPO2 

- Untuk mengukur jumlah 
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Edukasi 

- Jelaskan tujuan dari 

pemantauan 

- Informasikan hasil 

pemantauan, jika perlu 

oksigen dan 

karbondioksida dalam 

darah dan menentukan 

tingkat keasaman atau 

pH darah 

Terapeutik 

- Mengetahui keadaan 

nafas pasien apakah 

teratur atau tidak 

- Sebagai sarana untuk 

melakukan evaluasi 

terhadap tindakan yang 

ttelah dilakukan 

3. 
Penurunan Kapasitas Adaptif 
Intrakranial berhubungan dengan 
peningkatan tekanan darah dan 
tumor intrakrania dibuktikan dengan  
DS: 
- Sulit dikaji  

DO 

- Tekanan Darah :164/117 

mmHg 

- Nadi: 118 

x/menit 

- Pola Nafas Tidak 

Teratur 

- akral teraba dingin 

- Pergerakan Ekstremitas 

(pasif) 

- GCS stupor E2 M2 Vx 

(ETT) 

- Tingkat Kesadaran : 

Stupor 

Settelah dilakukan 

Intervensi keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan kapasitas 

adaptif intrakranial 

meningkat dengan 

Kriteria hasil : 

- Tingkat kesadaran 

meningkat 

- Postur desebrasi 

(ekstensi) menurun 

- papiledema menurun 

- tekanan darah membaik 

- tekanan nadi membaik 

Manajemen peningkatan

 tekanan 

intrakranial 

Observasi 

- Identifikasi 

penyebab 

peningkatan TIK 

(mis. gangguan 

metabolism, lesi, 

edema serebral) 

- monitor   tanda dan 

gejala peningkatan 

TIK   (mis. 

tekanan  darah 

meningkat, tekanan 

nadi melebar, 

bradikardia, pola 

nafas ireguler, 

kesadaran menurun) 

Manajemen peningkatan 

tekanan Observasi 

- untuk mengetahui 

peningkatan TIK 

-  untuk mendeteksi 

tanda-tanda bahaya 

Terapeutik 

- lingkungan  yang 

tenang dapat 

memberikan 

kenyamanan   pada 

pasien 

- meningkatkan ekspansi 

paru dan memudahkan 

pernapasan 

- dimana bila PaCO2 

mening kat terjadi 

vasodilatasi pembuluh 

darah vaskuler 
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- nampak lesi pada mata 

- Riwayat penyakit 

hipertensi 

- riwayat stroke ke 3 

- Riwayat hemiparese 

MSCT Scan  Kepala 

Kesan: 

Massa extracranial regio parietal 

sinistra suspek primary bone tumor 

dd/ metastasis 

Hasil pemeriksaan lab 

- Natrium 156 

- Mmol/l  (136- 145) 

- Monitor status 

pernapasan 

Terapeutik 

- minimalkan stimulus 

dengan menyediakan 

lingkungan  yang 

tenang 

- berikan posisi semi 

fowler 

- atur ventilator agar 

PaCo2 optimal Berdasarkan 

intervensi EBPN menurut 

( N i  P u t u  e t  a l . ,  

2 0 2 3 )   

- Berikan Terapi Foot 

Massage  

Edukasi 

- Kolaborasi pemberian 

sedasi dan anti 

konvulsan, jika perlu 

- Posisi head of bed 

menunjukkan aliran 

balik darah dari bagian 

bagian inferior menuju 

ke atrium kanan cukup 

baik  karena 

resistensi pembuluh 

darah dan tekanan 

atrium kanan tidak 

terlalu  tinggi, 

sehingga volume darah 

yang masuk (venous 

return) ke atrium kanan 

cukup baik dan tekanan 

pengisian ventrikel 

kanan (preload) 

meningkat, yang     

dapat mengarah pada 

peningkatan stroke 

volume dan cardiac 

output. 

-  ROM pasif pada 

ekstremitas atas dan 

ekstremitas bawah. 

pembuluh darah 

menjadi elastis dan 

terjadi fase dilatasi 

pada    pembuluh 

darah maka aliran 

darah menuju ke 

jantung   menjadi 

lancer    yang 
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menyebabkan kerja 

jantung   stabil 

sehingga kemampuan 

jantung dalam 

memompa darah 

meningkat kemudian 

terjadi peningkatan 

tekanan darah. 

- Perubahan  posisi 

lateral atau miring, 

mempengaruhi aliran 

balik darah yang 

menuju  ke jantung 

sehingga terjadi 

peningkatan volume 

jantung oleh karena itu 

kemampuan jantung 

dalam memompa darah 

meningkat 

Edukasi 

- Sebagai 
terapi anti kejang. 

4. 
Gangguan Mobilitas Fisik dengan 
Penurunan Kekuatan Otot 
dibuktikan dengan 
DS: 

- Sulit dikaji  

- DO: 

- Pasien terpasang ventilator 

dan hanya terbaring di 

tempat tidur 

- Kekuatan otot sulit dikaji 

- Pergerakan Ekstremitas 

Tujuan: Settelah dilakukan 

intervensi selama 3x24   jam, 

diharapkan mobilitas fisik 

meningkat dengan 

Kriteria hasil: 

- Pergerakan 

ekstremitas meningkat 

- Kekuatan otot 

meningkat 

- Gerakan terbatas 

Dukungan Mobilisasi 

Observasi 

- Identifikasi adanya nyeri 
atau keluhan fisik lainnya 

- Identifikasi toleransi fisik 
melakukan pergerakan 

- Monitor frekuensi 
jantung dan tekanan darah 
sebelum memulai 
mobilisasi 

Dukungan Mobilisasi 

Observasi 

- Untuk mengetahui faktor 
penyebab keterbatasan 
gerak 

- Menentukan batas 
gerakan yang akan 
dilakukan 

- Mengetahui 
perkembangan klien 
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(pasif) 

- Barthel index :0 (kebutuhan 

total) 

Hasil pemeriksaan lab 

- Ureum 112 

- Mg/dl (10-50 

menurun 

- Kelemahan fisik 

menurun 

- Monitor kondisi 
umum selama 
melakukan mobilisasi 

Terapeutik 

- Fasilitasi aktivitas 
mobilisasi dengan alat 
bantu (mis. pagar tempat 
tidur) 

- Fasilitasi melakukan 
pergerakan, jika perlu 

- Libatkan keluarga 
untuk membantu  

pasien dalam 

meningkatkan pergerakan 

Edukasi 

- Jelaskan tujuan dan 
prosedur mobilisasi 

- Anjurkan melakukan 
mobilisasi dini 

- Anjurkan mobilisasi 
sederhana yang harus 
dilakukan 

 

- Mengetahui 
perkembangan klien 

 

Terapeutik 

- Membantu pasien agar 
mudah dalam 
melakukan aktivitas 

- Gerakan tubuh aktif 
atau pasif untuk 
mempertahankan atau 
memperbaiki fleksibilitas 
sendi 

- Membantu pasien agar 
mudah dalam melakukan 
aktivitas 

Edukasi 

- Memberikan pemahaman 
mengenai manfaat 
tindakan yang akan 
dilakukan 

-  Untuk meminimalkan 
kekakuan sendi Ambulasi
 dini baik bagi 
sirkulasi, pemulihan 
 peristaltik usus, dan 
mempercepat 

- Proses penyembuhan luka 

5. 
Defisit perawatan diri berhubungan 
dengan kelemahan dibuktikan 
dengan  
DS: 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3x24 jam maka 

perawatan diri

Dukungan perawatan diri 

Observasi 

- Identifikasi 

kebiasaan aktivitas 

Dukungan 

Perawatan Diri 

Observasi 

- Mengetahui kegiatan 
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- Sulit dikaji  

- DO: 

- Pergerakan Ekstremitas 

(pasif) 

- GCS E2 M2 Vx (ETT) 

-  Kesadaran : Stupor 

- - Pasien terpasang 

ventilator dan hanya 

terbaring di tempat tidur 

- terdapat lesi pada mata 

- mukosa bibir agak kering 

- nampak oedem kedua jari 

dan telapak tangan 

- kuku kaki nampak 

panjang 

- Barthel index :0 (kebutuhan 

total) 

 meningkat dengan 

kriteria hasil: 

- Kemampuan mandi 

meningkat 

- Kemampuan 

mengenakan pakaian 

meningkat 

- Kemampuan makan 

meningkat 

- Kemampuan ke toilet 

meningkat 

perawatan diri sesuai 

usia 

- Monitor tingkat 

kemandirian 

- Identifikasi 

kebutuhan alat 

bantu kebersihan 

diri, berpakaian, 

berhias, dan 

makan 

Terapeutik 

- Sediakan 

lingkungan yang 

terapeutik 

- Siapkan 

keperluan 

pribadi 

- Damping dalam 

melakukan 

perawatan 

diri sampai mandiri 

Edukasi 

- Anjurkan 

melakukan 

perawatan diri 

secara konsisten 

sesuai kemampuan 

perawatan diri yang 

dilakukan 

- Mengetahui 

kemampuan perawatn 

diri sendiri 

- Mengetahui kebutuhan 

alat perawatan diri 

Terapeutik 

- Memberikan 

kenyamanan pada 

pasien 

- Untuk pempersiapkan 

kebutuhan pribadi 

- Untuk membantu 

melakukan perawatan 

diri 

 

 

Edukasi 

- Untuk melatih 

melakukan perawatan

  diri 

secara mandiri 

6. Termoregulasi tidak efektif 
berhubungan dengan proses 
penyakit (infeksi) 
dibuktikan dengan 
DS: 

- Sulit dikaji  

Tujuan: Settelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 jam, 

diharapkan termoregulasi 

membaik dengan Kriteria 

hasil: 

Regulasi temperatur 

Observasi 

- - monitor tekanan darah 
frekuensi pernapasan dan 
nadi monitor dan catat 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Untuk mengetahui 
perkembangan ada 
tidaknya peningkatan 
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- Do 

- suhu : 37.2 0C 

- akral teraba dingin 

Hasil pemeriksaan 

laboratorium 

- SGPT 81 u/L (<41) 

- CRP Kuantitatif 

>130.0 ( <5) 

Prokalsitonin 

1.50 Mg/ml 

(<0,05) 

- WBC 11.7 

10^3/ul (4.00- 

10.0) 

- NEUT 94.0 % 

- LYMPH 4.0 % 

- MONO 1.8 % 

- EO 0.0 10^3/ul 

- LED I 54 mm 

MSCT Scan Kepala 

Kesan: 

Massa extracranial regio parietal 

sinistra suspek primary bone tumor 

dd/ metastasis 

- takikardi menurun 

- takipnea menurun 

- suhu tubuh 

membaik 

- tekanan darah 

membaik 

tanda dan gejala 
hipotermia atau 
hipertermia 

Terapeutik 

- pasang alat pemantau 
suhu jika perlu 

- tingkatkan asupan cairan 
dan nutrisi yang adekuat 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 
antipiretik, jika perlu 

tekanan intrakranial 

- mencegah terjadinya 
pasien kedinginan 

Terapeutik 

- memudahkan memantau 
suhu tubuh pasien 

- minuman berkarbonat 
untuk mengganti natrium 
dan kalium ... 

Kolaborasi 

Hipertermia harus 

dikenali dan diobati 

dengan tepat untuk 

menghindari komplikasi

  yang serius 

7. 

 

Resiko Luka tekan ditandai 

dengan penurunan mobilitas 

ditandai dengan 

DS : Sulit dikaji 

DO : 

- Diagnosis medis: Tumor 

Intrakranial 

- nampak kedua tangan di 

Tujuan: settelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3x24 jam 

maka integritas kulit 

dan jaringan meningkat 

dengan 

kriteria hasil: 

- elastisitas meningkat 

Pencegahan luka tekan 

Observasi 

- Periksa  luka 

tekan menggunakan 

skala Imis. 

Norton, Skala 

Braden) 

- Periksa adanya luka 

Pencegahan luka tekan 

Observasi 

- Norton scale 

merupakan alat 

penilaian resiko 

ulkus luka 

tekan pertama yang 

dapat dijadikan sebagai 
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restrain 

- Punggung teraba hangat 

- Pasien terpasang ventilator 

dan hanya terbaring di 

tempat tidur 

- Pasien terpasang ventilator 

dan hanya terbaring di 

tempat tidur 

- Pergerakan Ekstremitas 

(pasif 

- Barthel index :0 (kebutuhan 

total) 

- skoring dekubitus : 13 

(beresiko) 

Hasil pemeriksaan lab 

- Albumin 3.1 

Gr/dl 

- perfusi jaringan 

meningkat 

- suhu kulit membaik 

tekan sebelumnya 

- Monitor suhu kulit 

yang tertekan 

- Monitor kulit di atas 

tonjolan tulang atau 

titik tekan  saat 

mengubah posisi 

- Monitor mobilitas 

dan aktivitas 

individu 

Terapeutik 

- Gunakan barrier 

seperti lotion atau 

bantalan  penyerap 

air 

- Ubah posisi dengan 

hati-hati setiap 1-2 

jam 

- buat jadwal 

perubahan posisi 

- Jaga Sprei tetap 

kering, bersih dan 

tidak ada kerutan 

atau lipatan 

- Hindari 

menggunakan air 

hangat dan sabun 

keras saat mandi 

- Berikan asupan 

makanan yang 

cukup terutama 

protein, vitamin B 

alat untuk memantau 

kejadian luka tekan 

- melihat tanda dan 

gejala dekubitus 

- suhu kulit  yang 

panas  dapat 

menyebabkan 

terjadinya   luka 

dekubitus 

- mengidentifikasi 

terjadinya luka 

tekan 

- melihat kondisi 

mobilitas pasien 

Terapeutik 

- lotion dapat 

melembabkan kulit 

- mengubah posisi dapat 

memperlancar 

peredaran   darah 

sehingga tidak terjadi 

luka tekan akibat 

kekurangan o2 dan 

nutrisi 

- untuk memantau 

kondisi pasien 

- agar tidak 

menimbulkan 

terjadinya  luka 

tekan akibat seprei 

yang lembab 

- air hangat dapat 
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dan c, zat besi dan 

kalori. 

Edukasi 

- Jelaskan tanda- 

tanda kerusakan 

kulit 

- Anjurkan melapor 

jika menemukan 

tanda-tanda 

kerusakan kulit 

- Ajarkan cara 

merawat kulit 

membuat  kulit 

menjadi lebih 

mudah iritasi 

- dengan asupan 

makanan yang 
cukup  dapat 
meningkatkan sistem
 imun dan nutrisi 
pada jaringan kulit 

 

Tabel 4.6 Rencana Tindakan Keperawatan 
 

4.3 Implementasi Evaluasi 

 

Hari/Tanggal Implementasi Keperawatan 

Selasa/12 September 2023 

Pukul 14.30 WITA 

Diagnosis 1 

- Memonitor pola nafas  

Hasil : pola nafas tidak teratur 

- Memonitor bunyi nafas tambahan 

Hasil: ada bunyi nafas tambahan (Ronchi ) 

- Memonitor sputum  

Hasil : ada lendir kental berwarna putih 

- memposisikan  semi fowler atau fowler  

Hasil: pasien dalam posisi semi fowler 

- melakukann Penghisapan lendir kurang dari 15 detik  

Hasil : pasien di suction saat ada lendir yang keluar di ETT, saat sesak dan sebelum diberikan 

makan dan tampak lendir berwarna putih. 

- memberikan oksigen  
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Hasil : pasien terpasang ventilator mode SIMV. VT : 510 PEEP : 6 
T.insp 1:2 F tot : 16 

 Diagnosis 2 

- Memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas 

Hasil : RR : 16 x/ menit. Pola nafas tidak teratur, pasien menggunakan pernapasan dada 

- Memonitor pola nafas Hasil : pola nafas tidak teratur, takipnea 

- Memonitor kemampuan batuk efektif 

Hasil : pasien tidak mampu melakukann batuk efektif karena pasien kesadaran menurun 

Memonitor adanya produksi sputum 

Hasil : terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih 

- mengauskultasi bunyi nafas 

Hasil : terdengar bunyi Ronchi 

- Memonitor SPO2 

Hasil : 97 % 

- Memonitor hasil AGD :  

Hasil : pH : 7,51 PCO2 : 33,3 HCO3 : 27.0 

(alkalosis respiratorik dan metabolik) 

- Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi 

Hasil:    pemantauan 

respirasi dilakukan setiap jam 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

Hasil: 

Pukul 14:00  

pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 164/112 

mmHg, N: 105x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,8 0C. 

Pukul 15:00  

pola nafas takipnea,TD: 142/90 mmHg, N: 115x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,8 0C. 

Pukul 16:00  
pola nafas takipnea, TD: 145/92 mmHg, N: 100x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,8 0C. 

Pukul 17:00  
pola nafas takipnea, TD: 144/99 mmHg, N: 110x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,8 0C. 

Pukul 18:00  



 

95  

pola nafas takipnea, TD: 139/94 mmHg, N: 114x/menit, RR: 20x/menit, S: 36,2 0C. 

Pukul 19:00  
pola nafas takipnea,  TD:  139/90 

mmHg, N: 112x/menit, RR: 19x/menit, S: 36,2 0C. 

Pukul 20:00  

pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 139/92 

mmHg, N: 115x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,8 0C. 

Pukul 21:00  
pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada, TD: 128/89 mmHg,  N: 119x/menit,

 RR: 20x/menit, S: 36,6 0C.  

Pukul 22:00  
pola nafas takipnea, TD: 144/83 mmHg, N: 113x/menit, RR: 20x/menit, S: 39,6 

0C. 

 Diagnosis 3 

- Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. gangguan metabolism, lesi, edema serebral) 

Hasil: terdapat lesi pada mata, dan hasil MSCT Scan Kepala 

Kesan: 

Massa extracranial regio parietal sinistra suspek primary bone tumor dd/ metastasis 

- Memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK (mis. tekanan darah meningkat, tekanan nadi 

melebar, bradikardia, pola  nafas  ireguler, 

- kesadaran menurun) 

- Hasil: TD: 164/112 mmHg, pola nafas ireguler, pasien dalam kesadaran menurun (tersedasi) 

- Memonitor status pernapasan 

- Hasil: pernapasan takipnea 

- meminimalkan stimulus dengan  menyediakan lingkungan yang tenang Hasil: dalam

 ruangan ICU tidak ada penjaga dan diusahakan keadaan lingkungan untuk tetap tenang agar 

terciptanya lingkungan yang nyaman dan tenang 

- Memberikan posisi semi fowler 

- Hasil: pasien dalam keadaan semi fowler 

- Mengatur ventilator agar PaCo2 optimal 

- Hasil: pasien terpasang ventilator mode SIMV. VT : 510 PEEP : 6 T.insp 1:2 F tot : 16 

- Memberikan terapi Foot Massage 
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- Hasil: pasien diberikan terapi foot massage 

- Kolaborasi  pemberian fentanyl, midazolam, Dexmedetomidine  

Hasil: pasien diberikan fentanyl 300 mg/jam IV- Sp, Midazolam 3 mg/jam IV-SP, 

Dexmedetomidine 0.2 mg/jam IV-SP 

 Diagnosis 4 

- mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 

Hasil : pasien penurunan kesadaran 

- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukann pergerakan 
Hasil : pasien dengan GCS E2  M2  VX  (ETT)  dan 

hanya terbaring di tempat tidur 

- Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum  memulai mobilisasi 
Hasil : TD 164/117 mmHg Kekuatan otot : pasien dalam keadaan tersedasi 

- Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Pagar tempat tidur) 
Hasil : tempat tidur pasien terpasang pembatas atau pagar 

- Memfasilitasi melakukann pergerakan, 

Hasil : membantu pasien MIKA    MIKI   dan membantu  melakukan ROM pasif pada kedua 

ekstremitasnya 

 Diagnosis 5 

- Mengidentifikasi kebiasaan  aktivitas perawatan diri  sesuai usia 

Hasil : pasien dibantu oleh perawat untuk mandi karena pasien kesadaran menurun 

- Memonitor tingkat kemandirian 

Hasil : pasien dibantu total oleh perawat 

- Mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan 

Hasil : kebutuhan personal hygiene pasien di urus oleh perawat 

- Menyediakan lingkungan yang terapeutik 

Hasil : saat melakukann kebersihan pasien dijaga privasinya 

 Diagnosis 6 

- Memonitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi 

Hasil: td: 164/112 mmhg, rr: 16x/menit, n: 113x/menit 

- Memonitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia 

Hasil: hasil 
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flowseet/hemodinamik pasien menunjukkan suhu yang tidak stabil, tampak terjadi peningkatan 

suhu tubuh 

- Memasang alat pemantau suhu jika perlu 
Hasil: pasien terpasang alat pemantau suhu yang terhubung dengan monitor 

- Kolaborasi pemberian obat meropenem, metamizole Hasil: pasien  diberikan meropenem 
1 gr/8 jam /IV Metamizole 1  gram/8 

jam/IV 

 Diagnosis 7 

- Memeriksa luka tekan menggunakan skala Imis. Norton, Skala Braden) 

Hasil: hasil skor norton 7 (<14) beresiko tinggi terjadinya dekubitus 

- Memeriksa adanya luka  tekan 

Sebelumnya 

Hasil: pasien tidak memiliki luka tekan sebelumnya 

- Memonitor suhu kulit yang tertekan 

Hasil: suhu kulit tertekan teraba hangat 

- Memonitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi  

- Hasil: pada  saat mengubah posisi kondisi kulit yang tertekan tampak baik 

- Memonitor mobilitas dan aktivitas individu  

- Hasil: pasian dalam penurunan kesadaran (tersedasi) dan hanya terbaring di tempat tidur 

- Menggunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air  

- Hasil: setiap habis mandi  pasien diberikan handbody dan minyak zaitun pada 

seluruh tubuhnya 

- Mengubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam 

Hasil: pasien diubah posisinya MIKA MIKI setiap pagi dan sore 

- Membuat  jadwal perubahan posisi 

Hasil: Perubahan posisi setiap pagi dan sore hari 

- Menjaga Sprei tetap kering, bersih dan tidak ada kerutan atau lipatan 

Hasil: pasien ganti seprei setiap hari apabila selesai mandi dan apabila sprei dalam keadaan 

basah 

- Menghindari menggunakan   air hangat dan sabun keras saat mandi 

Hasil: pasien dimandikan  menggunakan  air dingin 

- Memberikan asupan makanan yang cukup terutama protein, vitamin B dan c, zat besi dan kalori. 
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Hasil: pasien setiap harinya   diberikan 

makanan bubur saring dan susu setiap 

3 kali sehari seta diberikan obat Vit. B complex  serta obat Albumin 

Rabu/13 September 2023 Pukul 

22.30 WITA 

Diagnosis 1 

- Memonitor pola nafas  

- Hasil : pola nafas tidak teratur 

- Memonitor bunyi nafas tambahan 

Hasil: ada bunyi nafas tambahan (Ronchi ) 

- Memonitor sputum  

- Hasil : ada lendir kental berwarna putih 

- memposisikan  semi fowler atau fowler  

- Hasil: pasien dalam posisi semi fowler 

- melakukann Penghisapan lendir kurang dari 15 detik 

 Hasil : pasien di suction saat ada lendir yang keluar di ETT, saat sesak dan sebelum diberikan 

makan dan tampak lendir berwarna putih. 

 Diagnosis 2 

- Memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas 

Hasil : RR : 20 x/ menit. Pola nafas tidak teratur, pasien menggunakan pernapasan dada 

- Memonitor pola nafas 

Hasil : pola nafas tidak teratur, takipnea 

- Memonitor kemampuan batuk efektif 

Hasil : pasien tidak mampu melakukann batuk efektif karena pasien kesadaran menurun 

- Memonitor adanya produksi sputum 

Hasil : terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih 

mengauskultasi bunyi nafas 

Hasil : terdengar bunyi Ronchi 

- Memonitor SPO2 

Hasil : 97 % 

- Memonitor hasil AGD :  

Hasil : pH : 7,51 PCO2 : 33,3 HCO3 : 27.0 

(alkalosis respiratorik dan metabolik) 

- Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi 
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Hasil:    pemantauan 

respirasi dilakukan setiap jam 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

Hasil: 

Pukul 22:00  

pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 157/94 

mmHg, N: 105x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,7 0C. 

Pukul 23:00  
pola nafas takipnea,TD: 164/108 mmHg, N: 104x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,9 0C. 

Pukul 00:00  
pola nafas takipnea, TD: 163/100 mmHg, N: 104x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,1 0C. 

Pukul 01:00  
pola nafas takipnea, TD: 166/123 mmHg, N: 102x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,0 0C. 

Pukul 02:00  
pola nafas takipnea, TD: 159/110 mmHg, N: 100x/menit, RR: 20x/menit, S: 37,2 0C. 

Pukul 03:00  
pola nafas takipnea, TD: 130/100 mmHg, N: 102x/menit, RR: 19x/menit, S: 37,0 0C. 

Pukul 04:00  
pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 150/115 

mmHg, N: 102/menit, RR: 16x/menit, S: 36,9 0C. 

Pukul 05:00  

pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada, TD: 151/115  mmHg,  N: 119x/menit, RR: 

20x/menit, S: 37 0C.  

Pukul 06:00  
pola nafas takipnea, TD: 148/100 mmHg, N: 113x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,0 0C. 

Pukul 07:00  
pola nafas takipnea, TD: 150/100 mmHg, N: 102x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,0 0C. 

Pukul 08:00  
pola nafas takipnea, TD: 140/90 mmHg, N: 90x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,0 0C. 

 Diagnosis 3 

- Memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK (mis. tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, 

bradikardia, pola nafas ireguler, kesadaran menurun) 
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Hasil: TD: 157/94 mmHg,   pola   nafas ireguler, pasien dalam kesadaran menurun (tersedasi) 

- Memonitor status pernapasan 

Hasil: pernapasan takipnea 

- Memberikan Terapi foot Massage 

- Hasil: pasien diberikan terapi foot massage 

- Kolaborasi  pemberian fentanyl, midazolam, Dexmedetomidine  

- Hasil: pasien diberikan fentanyl 300 mg/jam IV- Sp 

Midazolam 3 mg/jam IV-SPDexmedetomidine 0.2 mg/jam IV-SP 

 Diagnosis 4 

- mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 

Hasil : pasien penurunan kesadaran 

- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukann pergerakan 
Hasil : pasien dengan GCS E2 M2 Vx (ETT) dan hanya terbaring di tempat tidur 

- Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum  memulai mobilisasi 
Hasil : TD: 157/94 mmHg N: 105x/menit 

Kekuatan otot : pasien dalam keadaan tersedasi 

Memfasilitasi melakukan pergerakan,  

Hasil : membantu pasien MIKA    MIKI   dan 

membantu melakukan ROM pasif pada kedua ekstremitasnya 

 Diagnosis 6 

- Meonitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi 

Hasil: TD: 157/94 mmHg, N: 105x/menit, RR: 16x/menit 

- Memonitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia 
Hasil: hasil flowsheet/hemodinamik pasien menunjukkan suhu yang tidak stabil, tampak terjadi 

peningkatan suhu tubuh 

- Kolaborasi pemberian obat meropenem, metamizole Hasil: pasien diberikan meropenem 1 gr/8 
jam /IV Metamizole 1 gram/8 jam/IV 

 Diagnosis 7 

- Memonitor suhu kulit yang tertekan 

Hasil: suhu kulit tertekan teraba hangat 

- Memonitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi  
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- Hasil: pada  saat mengubah posisi kondisi kulit yang tertekan tampak baik 

- Memonitor mobilitas dan aktivitas individu Hasil: pasian dalam penurunan kesadaran 

(tersedasi) dan hanya terbaring di tempat tidur 

- Menggunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air  

- Hasil: setiap habis mandi pasien 
diberikan  handbody 

Kamis, 14 September 2023 

pukul 09.00 

Diagnosis 1 

- Memonitor pola nafas Hasil : pola nafas tidak teratur 

- Memonitor bunyi nafas tambahan 

Hasil: ada bunyi nafas tambahan (Ronchi ) 

- Memonitor sputum Hasil : ada lendir kental berwarna putih 

- memposisikan  semi fowler atau fowler  

Hasil: pasien dalam posisi semi fowler 

- melakukan Penghisapan lendir kurang dari 15 detik 

Hasil : pasien di suction saat ada lendir yang keluar di ETT, saat sesak dan sebelum diberikan 

makan dan tampak lendir berwarna putih. 

 Diagnosis 2 

- Memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas 

Hasil : RR : 18 x/ menit. Pola nafas tidak teratur, pasien menggunakan pernapasan dada 

- Memonitor pola nafas  

Hasil : pola nafas tidak teratur, takipnea 

- Memonitor kemampuan batuk efektif 

Hasil : pasien tidak mampu melakukan batuk efektif karena pasien kesadaran 

menurun 

- Memonitor adanya produksi sputum 

Hasil : terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih 

- mengauskultasi bunyi nafas 

Hasil : terdengar bunyi Ronchi 

- Memonitor SPO2 

Hasil : 100 % 

- Memonitor hasil AGD  

 Hasil : pH : 7,51 PCO2 : 33,3 HCO3 : 27.0 
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(alkalosis respiratorik dan metabolik) 

- Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi 

Hasil:    pemantauan 

respirasi dilakukan setiap jam 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

Hasil: 

Pukul 07:00  
pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 125/79 

mmHg, N: 82 x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,5 0C. 

Pukul 08:00  
pola nafas takipnea,TD: 139/92 mmHg, N: 85 x/menit, RR: 16x/menit, S: 36,6 0C. 

Pukul 09:00  
pola nafas takipnea, TD: 131/86 mmHg, N: 86 x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,1 0C. 

Pukul 10:00 pola nafas takipnea, TD: 125/80 mmHg, N: 86 x/menit, RR: 16x/menit, S: 37,0 0C. 

Pukul 11:00  
pola nafas takipnea, TD: 132/88 mmHg, N: 86 x/menit, 

RR: 20x/menit, S: 37,7 0C. 

Pukul 12:00 pola nafas takipnea, TD: 156/98 mmHg, N: 92 x/menit, RR: 19x/menit, S: 37,8 0C. 

Pukul 13:00  
pola nafas takipnea, menggunakan pernapasan dada dan sesekali pernapasan perut, TD: 155/101 

mmHg, N: 92/menit, RR: 20x/menit, S: 38.0 

0C. 

 Diagnosis 3 

- Memonitor    tanda    dan gejala  peningkatan  TIK (mis.  tekanan   

 darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola nafa ireguler, kesadaran 

menurun)  

- Hasil:   TD:   125/79 mmHg, pola  nafas ireguler,   pasien   dalam kesadaran menurun (tersedasi) 

- Memonitor status pernapasan 

Hasil: pernapasan takipnea 

- Memberikan  terapi foot massage 

- Hasil: pasien diberikan terapi foot massage 

- Kolaborasi  pemberian fentanyl, midazolam, Dexmedetomidine  
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Hasil: pasien diberikan fentanyl 300 mg/jam IV- Sp 

Midazolam 3 mg/jam IV-SP Dexmedetomidine 0.2 mg/jam IV-SP 

 Diagnosis 4 

- mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 

Hasil : pasien penurunan kesadaran 

- Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan  

Hasil : pasien dengan GCS E2 M3 Vx (ETT) dan hanya terbaring di tempat tidur 

- Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum  memulai mobilisasi 

Hasil : 131/86 mmHg, N: 86 x/menit 

Kekuatan otot : pasien dalam keadaan tersedasi 

- Memfasilitasi melakukan pergerakan, 

Hasil : membantu pasien MIKA    MIKI   dan membantu melakukan ROM pasif pada kedua 

ekstremitasnya 

 Diagnosis 6 

- Memonitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi 

Hasil: 149/101 mmHg, N: 86 x/menit, RR: 10 x/menit 

- Memonitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia 

Hasil: hasil flowsheet/hemodinamik pasien menunjukkan suhu yang tidak stabil, 

tampak terjadi peningkatan suhu tubuh 

- Kolaborasi pemberian obat meropenem, metamizole Hasil: pasien  diberikan meropenem 
1 gr/8 jam /IV Metamizole 1  gram/8 
jam/IV 

 Diagnosis 7 

- Memonitor suhu kulit yang tertekan   

        Hasil: suhu kulit tertekan teraba hangat 

- Memonitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi  

Hasil: pada  saat mengubah posisi kondisi kulit yang tertekan tampak baik 

- Memonitor mobilitas dan aktivitas individu 

Hasil: pasian dalam penurunan kesadaran (tersedasi) dan hanya terbaring di tempat tidur 

- Menggunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air  

Hasil: setiap habis mandi  pasien diberikan handbody dan minyak zaitun pada 
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seluruh tubuhnya 

- Mengubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam 

Hasil: pasien diubah posisinya   MIKA MIKI setiap pagi dan sore 

Table 4.7 Implementasi  

4.4 Evaluasi  

Evaluasi Keperawatan 

SELASA 12 SEPTEMBER 2023 PUKUL 21.05 WITA 

Diagnosis 1 

S : -  

O : 

- Pola nafas tidak teratur 

- Ada bunyi nafas tambahan (Ronchi) 

- Ada lendir kental berwarna putih 

- Pasien terpasang ventilator mode SIMV. VT : 510 PEEP : 6 T.insp 1:2 F tot : 16 

- RR: 20 x/menit 

- intake/ 24 jam : 2246 

cc/ 24 jam 

A:  masalah bersihan jalan nafas tidak efektif tida teratasi  

P : lanjutkan intervensi 

- monitor pola nafas 

- monitor bunyi nafas tambahan 

- monitor sputum 

- posisikan semi fowler atau fowler 

- lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik 

Diagnosis 2 

S : -  

O : 

- RR : 16 x/ menit. Pola nafas tidak teratur 
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- Pasien kesadaran menurun (tersedasi) 

- terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih 

- terdengar bunyi Ronchi 

- AGD : pH : 7,51 PCO2 : 33,3 HCO3 : 27.0 

(alkalosis respiratorik da metabolik) 

A: masalah gangguan pertukaran gas tidak teratasi  

P : lanjutkan intervensi 

- Monitor frekuensi, irama da upaya nafas 
Monitor pola nafas 

Diagnosis 3 

S : - 

O : 

- TD: 144/83 mmHg 

- kesadaran menurun (dalam keadaan tersedasi) 

- Kesadaran stupor 

- GCS: E2 M2 Vx (ETT) 

- ekstremitas tampak kaku 

- tampak adanya lesi pada mata 

- N: 113 x/menit 

A: masalah Penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- monitor tanda dan gejala peningkatan TIK 

- Monitor status pernapasan 
 

Diagnosis 4 

S: -  
O : 

- pasien penurunan kesadaran 

- pasien dengan GCS E2 M2 Vx (ETT) dan hanya terpabring di tempat tidur 

- TD 164/117 mmHg 

- Rentang gerak pasien (ROM) pasif 

- Kekuatan otot pasien dalam keadaan tersedasi 
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A: masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi  

P : lanjutkan intervensi 

- Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 

- Identifikasi toleransi fisik 

- Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah 

- Fasilitasi melakukan pergerakan 

Diagnosis 5 

S: -  

O: 

- Pasien penurunan kesadaran 

- Pasien dibantu total oleh perawat terkait personal hygienenya 

- Pasien mandi 1 kali sehari 

A : masalah defisit perawatan diri teratasi 

P : pertahankan intervensi 

Diagnosis 6 

S: -  

O: 

- RR: 16 x /menit, N: 113 x/menit 

- pernapasan takipnea 

- suhu tubuh 39,6 0C 
A: masalah Termoregulasi 
tidak efektif belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- monitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi 

- monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia 

Kolaborasi pemberian antipiretik, jika perlu 

Diagnosis 7 

S: -  

O : 

- keadaan kulit kering 

- pasien dalam penurunan kesadaran (tersedasi) dan hanya terbaring di tepat tidur 



 

107  

- suhu kulit pada daerah tertekan teraba hangat 

A: masalah resiko luka tekan belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- Monitor suhu kulit yang tertekan 

 Monitor kulit di atas tonjolan  tulang  atau 

titik tekan saat mengubah posisi 

- Monitor mobilitas dan aktivitas individu 

- Gunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air 

- Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam 

RABU, 13 SEPTEMBER 2023 PUKUL 06.30 WITA 

Diagnosis 1 

S : -  

O : 

- Pola nafas tidak teratur 

- Ada bunyi nafas tambahan (Ronchi) 

- Ada lendir kental berwarna putih 

- Pasien terpasang ventilator mode SIMV.intake/ 24 jam : 1122cc/ 24 jam 

A: masalah bersihan jalan nafas tida efektif tidak teratasi  

P : lanjutkan intervensi 

- monitor pola nafas 

- monitor bunyi nafas tambahan 

- monitor sputum 

- posisikan semi fowler atau fowler 

- lakukan penghisapan  lendir kurang dari 15 detik 

Diagnosis 2 

S : -  

O : 

- RR : 20 x/ menit. Pola nafas tidak teratur 

- Pasien kesadaran menurun (tersedasi) 

- terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih 

- terdengar bunyi Ronchi 

- AGD : pH : 7,51 PCO2 : 33,3 HCO3 : 27.0 
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- (alkalosis respiratorik da metabolik) 

A: masalah gangguan pertukaran gas tidak teratasi  

P : lanjutkan intervensi 

- Monitor frekuensi, irama da upaya nafas 

- Monitor pola nafas 

- Monitor kemampuan batuk efektif 

- Monitor hasil AGD 

- monitor SPO2 

- Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

Diagnosis 3 

S : -  

O : 

- kesadaran stupor 

- GCS: E2 M3 Vx (ETT) 

- TD: 148/100 mmHg 

- ekstremitas tampak kaku 

- tampak adanya lesi pada mata 

- N: 113 x/menit 

A: masalah Penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- monitor tanda dan gejala peningkatan TIK 

- Monitor status pernapasan 

- Kolaborasi pemberian fentanyl, midazolam, Dexmedetomidine 
Diagnosis 4 
S : -  
O : 
- pasien penurunan kesadaran 
- pasien dengan GCS E2 M3 Vx (ETT) dan hanya terpabring di tempat tidur 
- TD: 148/100 mmHg 
- Rentang gerak pasien (ROM 
) pasif 
- Kekuatan otot pasien dalam keadaan tersedasi 



 

109  

A: masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi  
P : lanjutkan intervensi 
- Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 
- Identifikasi toleransi fisik 
- Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah 
- Fasilitasi melakukan pergerakan 

Diagnosis 6 

S: -  

O: 

- TD: 148/100 mmHg, N: 
113x/menit, RR: 20x/menit 

- pernapasan takipnea 

- S: 37,0 0C 
A: masalah Termoregulasi 
tidak efektif belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- monitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi 

- monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia 

- Kolaborasi pemberian antipiretik, jika perlu 

Diagnosis 7 

S: -  

O : 

- keadaan kulit kering 

- pasien dalam penurunan kesadaran (tersedasi) dan hanya terbaring di tepat tidur 

- suhu kulit pada daerah tertekan teraba hangat 

A: masalah resiko luka tekan belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- Monitor suhu kulit yang tertekan 

-  Monitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi 

- Monitor mobilitas dan aktivitas individu 

- Gunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air 

- Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam 
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KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023 PUKUL 13.00 WITA 

Diagnosis 1 

S : -  

O : 

- Pola nafas tidak teratur 

- Ada bunyi nafas tambahan (Ronchi) 

- Ada lendir kental berwarna putih 

- Pasien terpasang ventilator mode SIMV. VT : 510 PEEP : 6 T.insp 1:2 F tot : 16 

- RR: 20 x/menit 

- intake/ 24 jam : 1134 

cc/ 24 jam 

A: masalah bersihan jalan nafas tidak efektif tidak teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- monitor pola nafas 

- monitor bunyi nafas tambahan 

- monitor sputum 

- posisikan semi fowler atau fowler 

- lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik 

 

Diagnosis 2 

S : - O : 

- RR : 20 x/ menit. Pola nafas tidak teratur 

- Pasien kesadaran menurun (tersedasi) 

- terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih 

- terdengar bunyi Ronchi 

- AGD : pH : 7,51 PCO2 : 33,3 HCO3 : 27.0 

(alkalosis respiratorik da metabolik) 

A: masalah gangguan pertukaran gas tidak teratasi 
P : lanjutkan intervensi 
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- Monitor frekuensi, irama da upaya nafas 

- Monitor pola nafas 

- Monitor kemampuan batuk efektif 

- Monitor hasil AGD 

- monitor SPO2 

- Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

Diagnosis 3 

S : - O : 

- kesadaran Stupor 

- GCS: E3 M3 Vx (ETT) 

- TD: 155/101 mmHg 

- ekstremitas tampak kaku 

- tampak adanya lesi pada mata 

- N: 92 x/menit 

A: masalah Penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- monitor tanda dan gejala peningkatan TIK 

- Monitor status pernapasan 

- Kolaborasi pemberian fentanyl, midazolam, Dexmedetomidine 

Diagnosis 4 

S : -  

O : 

- pasien penurunan kesadaran 

- pasien dengan GCS: E3 M3 Vx (ETT) 

- dan hanya terpabring di tempat tidur 

- TD: 155/101 mmHg 

- Rentang gerak pasien (ROM 
) pasif 

- Kekuatan otot pasien dalam keadaan tersedasi 

A: masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi P : lanjutkan intervensi 
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- Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 

- Identifikasi toleransi fisik 

- Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah 

- Fasilitasi melakukan pergerakan 

Diagnosis 6 

S: -  

O: 

- TD: 155/101 mmHg, N: 92/menit, RR: 20x/menit 

- pernapasan takipnea 

- S: 38.0 0C 
A: masalah Termoregulasi 
tidak efektif belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- monitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi 

- monitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia 

- Kolaborasi pemberian antipiretik, jika perlu 

Diagnosis 7 

S: -  

O : 

- keadaan kulit kering, pasien dalam penurunan kesadaran (tersedasi) dan hanya terbaring di tepat tidur 

- suhu kulit pada daerah tertekan teraba hangat 

A: masalah resiko luka tekan belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- Monitor suhu kulit yang tertekan 

-  Monitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi 

- Monitor mobilitas dan aktivitas individu 

- Gunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air 

- Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam 

 

4.7 Tabel Evaluasi 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan 

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian ini dilakukan diruang ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 

11 september 2023 pada pukul 09.00 WITA. Pengkajian ini dilakukan pada Ny. D 

dengan diagnosis medis Tumor Intrakranial. Pasien mengalami penurunan kesadaran 

sejak tanggal 5 september 2023 post operasi creactomy. 

a. B1 

Pasien dengan penurunan kesadaran dengan terpasang ventilator, nampak 

penggunaan otot bantu nafas, pola nafas tidak teratur, pada saat dilakukan 

pengkajian secara inspeksi didapatkan data adanya penggunaan otot bantu 

pernapasan, peningkatan produksi sputum dan  sesak nafas. Kemudian pada 

auskultasi terdengar suara nafas tambahan dengan peningkatan produksi secret 

dan kemampuan batuk yang menurun yang sering didapatkan pada pasien 

dengan penurunan tingkat kesadaran. Hal ini sejalan dengan teori menurut 

(Padila, 2013)  yang menyatakan bahwa pasien yang mengalami penurunan 

kesadaran dapat berdampak pada pola pernapasan pasien sehingga terjadinya 

peningkatan produksi sputum dan adanya penggunaan otot bantu pernapasan. 

Selain itu, menurut (Nurlia, 2019) pasien penurunan kesadaran yang 

menggunakan ventilator, biasanya disertai dengan keluhan sesak, batuk disertai 

dahak, sputum yang bersifat kental dan pasien seringkali menggunakan otot 

bantu pernapasan. 
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b. B2 

 Berdasarkan teori dari (Padila, 2013) didapatkan adanya peningkatan TIK yaitu 

peningkatan tekanan darah pada pasien yang sering terjadi pada pasien dengan 

tumor intrakranial. Sementara pada kasus didapatkan adanya peningkatan 

tekanan darah yaitu 164/118 mmHg, akral teraba dingin. Sehingga kembali 

disimpulkan bahwa adanya kesinambungan antara kasus dan teori yang telah 

dikemukakan oleh (Padila, 2013). Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari 

(Khotimul Umam & Joko Susanto, 2019) yang menyatakan bahwa peningkatan 

TIK merupakan penyebab kematian paling sering pada penderita bedah saraf. 

Hal ini terjadi padapenderta cedera kepala, strok hemoragik dan trombotik, 

serta lesi desak ruang seperti tumor otak. Dalam penelitian ini ditegaskan juga 

bahwa adanya peningkatan TIK dapat ditandai dengan peningkatan tekanan 

darah sehingga perlu dilakukan pemantauan tekanan darah secara signifikan 

khususnya pada pasien dengan penurunan kesadaran. 

c. B3 

 Pada teori yang dikemukakan (Padila, 2013) dikemukakan bahwa pasien 

dengan penyakit tumor intrakranial akan merasakan adanya keluhan nyeri 

hebat, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan adanya pupil unilateral, observasi 

tingkat kesadaran, kaji status mental, kaji fungsi intelektual, kaji kemampuan 

bicara. Akan tetapi pada kasus dan teori tidak dapat disimpulkan adanya 

kesinambungan ataupun kesenjangan karena pada kasus ini pasien dalam 

kondisi tingkat kesadaran tersedasi menggunakan midazolam 3 mg/jam. 
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d. B4 

 Teori yang dikemukakan oleh Padila (2013) untuk mengkaji tanda-tanda 

inkontinensia akibat ketidakmampuan mengendalikan kandung kemih. Pada 

kasus didapatkan pasien nampak terpasang kateter urine yang artinya dapat 

dinilai bahwa ada kesinambungan antara kasus dan teori. Hal ini juga sejalan 

dengan penelitian menurut (Budionon & Sumirah Budi Pertami, 2019)  yang 

menyatakan bahwa tindakan kateterisasi merupakan tindakan invasif yang 

biasanya diberikan pada pasien yang mengalami gangguan perkemihan atau 

pada pasien yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia 

secara mandiri seperti pasien dengan penurunan kesadaran dan gangguan 

mobilisasi. Kondisi ini sejalan dengan kasus diatas dimana pasien 

menggunakan kateter urin karena pasien tidak mampu memeuhi kebutuhan 

dasarnya karena dalam keadaan tersedasi. 

e. B5 

 Pada pasien didapatkan nampak terpasang NGT, Peristaltik 7x/menit, tidak ada 

mual dan muntah , serta pasien dalam kondisi tersedari sehingga sulit 

dijabarkan apakah ada kesinambungan ataukah kesenjangan antara kasus dan 

teori sesuai yang dikemukakan Padila (2013) yang mengemukakan bahwa 

pasien dengan tumor intrakranial terdapat kesulitan menelan atau nafsu makan 

menurun. Hal ini pun sejalan dengan penelitian menurut (Dian Irawati et al., 

2020) yang menyatakan bahwa pasien tersedasi yang dirawat diruang intensive 

care unit (ICU) dilakukan pemasangan NGT untuk pemberian nutrisi enteral. 

Hal ini dilakukan agar pemenuhan nutrisi pada pasien tetap dilakukan 
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sebagaimana pasien dalam kondisi sadar. Pemberian nutrisi enteral pada pasien 

ICU ini lebih dianjurkan dibanding pemberian nutrisi parenteral karena dapat 

menurunkan resiko komplikasi infeksi yang berhubungan dengan jalur kateter 

vena sentral dan lama perawatan di ICU dapat berkurang. 

f. B6 

 Pasien dalam kondisi tersedasi menggunakan midazolam 3 mg/jam, kekuatan 

otot menurun sehingga segala kebutuhan aktivitas pasien dibantu sepenuhnya 

oleh perawat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hellena Delli, 2019) yang 

menyatakan bahwa pemberian obat sedasi pada pasien gagal napas bertujuan 

untuk menginduksi anxiolysis, mencegah terjadinya agitasi, memfasilitasi 

manipulasi ventilator dan mencegah terjadinya asynchrony ventilator. 

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan 

Keluhan utama pasien adalah gagal nafas dengan penurunan kesadaran dengan 

data pasien menggunakan alat bantu nafas menggunakan ventilator mode SIMV, tingkat 

kesadaran stupor, GCS: E2 M Vx (ETT). Gagal nafas merupakan suatu kondisi dimana 

sistem respirasi gagal untuk melakukan fungsi pertukaran gas, pemasukan oksigen dan 

pengeluaran karbon dioksida (Saputra et al., 2023). Pengertian lain gagal nafas 

merupakan kondisi klinis yang terjadi ketika sistem pernapasan gagal mempertahankan 

fungsi utamanya, yaitu pertukaran gas oksigenasi dan eliminasi karbondioksida, dimana 

PaCO2 lebih tinggi dari 50 mmHg (Firmansyah et al., 2021). 

Diagnosis utama dalam kasus ini adalah berkurangnya kemampuan beradaptasi 

intrakranial. Masalah ini muncul dari hasil pengkajian pasien. Penurunan  kemampuan  

adaptasi  intrakranial  merupakan  gangguan  pada mekanisme dinamika intrakranial 
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untuk mengkompensasi rangsangan yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. (Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Masalah ini didapatkan pada saat selesai pengkajian 

pada pasien saat dirawat di Ruang ICU dengan data terdapat TD: 164/118 mmHg, N: 

118 x/menit, pasien memiliki riwayat hipertensi, , memiliki riwayat hemiparese, hasil 

CT scan kepala ada massa extracranial regio parietal sinistra suspek primary bone tumor 

dd/ metastasis. Hal ini sejalan dengan Libeskind 2018 yang menuliskan bahwa 

perdarahan terjadi akibat proses trauma yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah 

otak. 

Diagnosis selanjutnya pada kasus ini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. 

Masalah ini didapatkan pada saat pengkajian. hasil data yang didapatkan RR: 16x/menit, 

pola nafas ireguler. terpasang OPA, terpasang ETT, penggunaan otot bantu nafas, 

terdengar suara nafas tambahan ronchi, terdapat lendir kental berwarna putih yang 

berasal dari kanul trakea dan dari oral klien. Bersihan jalan nafas tidak efektif 

merupakan ketidakmampuan membersihkan secret atau obstruksi jalan nafas untuk 

mempertahankan jalan nafas tetap paten (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Bersihan 

produksi secret yang berlebih menyebabkan tertutupnya jalan nafas, oleh karena itu 

fungsi pernapasan tidak bekerja dengan baik akibat tertutupnya jalan nafas yang 

diakibatkan oleh secret berlebih. 

Diagnosis keperawatan lainnya yang terdapat pada kasus ini adalah gangguan 

pertukaran gas masalah ini didapatkan pada saat pasien masuk di ruangan ICU. Hasil 

data yang didapatkan RR: 16x/menit, penggunaan alat bantu pernapasan ventilator mode 

SIMV, hasil foto thorax didapatkan kesan pneumonia dextra hasil AGD dengan Ph: 

7,51, PCO2: 3,3 mmHg, Po2: 97,4%, HCO3: 27,0 mmol/l, dengan interpretasi hasil 



 

118  

AGD alkalosis respiratorik dan metabolik. Gangguan pertukaran gas merupakan 

kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbondioksida pada membran 

alveolus-kapiler paten (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Terjadinya gangguan 

pertukaran gas ini menunjukkan kapasitas difusi menurun, antara lain disebabkan oleh 

penurunan luas permukaan difusi, penebalan membran alveolar kapiler, terganggunya 

pengangkutan O2 dari paru ke jaringan akibat rasio ventilasi perfusi tidak baik, anemia, 

keracunan O2 dan terganggunya aliran darah (Azwaldi, 2022). Hal ini sesuai dengan 

data yang menunjukkan hasil lab pasien menunjukkan alkalosis respiratorik dan 

metabolik. 

Diagosis keperawatan selanjutnya yang ditemukan pada kasus ini adalah 

gangguan mobilitas fisik. Data ini didapatkan pada saat dilakukannya pengkajian pada 

pasien. Data menunjukkan pasien memiliki pergerakan ekstremitas pasif, pasien dengan 

kebutuhan total, diagnosis medis: tumor intrakranial. Gangguan mobilitas fisik 

merupakan keterbatasan dalam gerak fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara 

mandiri. (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). hal ini sejalan dengan teori yang 

menjelaskan bahwa beberapa gejala yang dialami pada penderita stroke meliputi adanya 

kelemahan atau kelumpuhan lengan, atau tungkai atau salah satu sisi tubuh (Arum, 

2015). 

Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit seperti pada kasus 

sebelumnya adalah teori perawatan diri. Pada prinsipnya setiap manusia mempunyai 

kebutuhan untuk mengurus dirinya sendiri dan berhak untuk mengurus dirinya sendiri 

secara mandiri, kecuali jika orang tersebut tidak mampu melakukannya. Menurut 

Dhorothea Orem (2001), perawatan diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu 
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untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan hidup, kesehatan dan kesejahteraan 

seseorang dalam keadaan sehat dan sakit. Menurut teori Orem, pada kasus di atas 

kondisi pasien merupakan salah satu kebutuhan kompensasi dimana pasien tidak 

mampu melakukan aktivitas perawatan diri, sehingga caregiver dan pasien memiliki 

peran yang sama dalam melakukan perawatan diri. (Choloranyt, 2020) 

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan 

Berdasarkan beberapa diagnosis keperawatan yang telah ditegakkan, maka 

dibuatlah rencana keperawatan yaitu : 

a. Masalah Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif diberikan Intervensi Manajemen 

Jalan Nafas 

Rata-Rata pasien di ruang intensif care unit mengalami gangguan bersihan 

jalan nafas tidak efektif. Pada kasus ini untuk masalah bersihan jalan nafas 

tidak efektif, pasien diberikan intervensi manajemen jalan nafas. Menurut (Tim 

Pokja SIKI, 2018) Manajemen jalan nafas merupakan mengidentifikasi dan 

mengelola kepatenan jalan nafas. Hal ini dilakukan untuk memastikan jalan 

nafas pada pasien tidak mengalami hambatan agar oksigen dan karbon dioksida 

dapat tersuplai dengan baik. Adapun kriteria hasil yang diharapkan untuk 

intervensi ini adalah Produksi sputum menurun, Sulit bicara menurun, 

Frekuensi nafas membaik, Pola nafas membaik (Tim Pokja SLKI, 2019). 

Pada kasus ini intervensi yang diberikan adalah pemberian posisi semi fowler, 

Suction dan pemberian oksigen. Pemberian posisi diharapkan dapat 

memperbaiki pola nafas pada pasien, dan suction digunakan untuk 

menghilangkan sputum yang mengganggu jalan nafas pasien, sehingga 



 

120  

kebutuhan oksigen dalam tubuh menjadi terhambat. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh (Dewi Silfiah et al., 2020) diperoleh hasil bahwa Ada pengaruh 

suction dan posisi semi fowler terhadap perubahan saturasi oksigen pada pasien 

yang terpasang endotrakeal tube di ICU Rumah Sakit Omni Alam Sutra, 

dengan nilai p: 0,000 (<0,05). Perawat dapat melakukan tindakan suction dan 

pemberian posisi semi fowler pada pasien dengan masalah penyerta pada 

sistem pernapasan, khususnya pasien dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. 

b. Masalah Gangguan Pertukaran Gas diberikan Intervensi Pemantauan Respirasi 

Selain masalah bersihan jalan nafas, masalah gangguan pertukaran gas juga 

sering dialami oleh pasien-pasien yang di rawat di ruang ICU. Dalam kasus ini. 

Intervensi yang diberikan pada gangguan pertukaran gas yang dialami oleh 

pasien ini adalah pemantauan respirasi. Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) 

Pemantauan respirasi adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data 

untuk memastikan kepatenan jalan nafas dan keefektifan pertukaran gas. 

Adapun kriteria hasil yang ingin dicapai adalah tingkat kesadaran membaik, 

pola nafas membaik, PCO2 membaik, PO2 membaik, PH arteri membaik (Tim 

Pokja SLKI, 2019). 

Pada kasus ini, pemantauan respirasi dilakukan untuk melihat keefektifan 

penggunaan ventilator yang diberikan pada pasien untuk menunjang pasokan 

oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, sehingga dapat memperbaiki 

pertukaran O2 dan CO2 dalam tubuh. Pasien terpasang ventilator perlu 

dilakukan perawatan dan pemantauan yang intensif, diantaraya dengan 

pemeriksaan analisis gas darah indicator diantaraya nilai saturasi oksigen. 
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Pemantauan nilai saturasi oksigen dapat diukur secara invasif (pemeriksaan 

analisis gas darah) dan non invasif (pulse oximetry). Pemantauan saturasi 

oksigen dengan pulse oximetry yang kontinyu dapat membantu mengobservasi 

kestabilan pasien setiap saat dan dengan analisis gas darah juga dapat memberi 

informasi langsung mengenai fungsi paru. Nilai saturasi oksigen penting untuk 

dipantau karena dapat menunjukkan keadekuatan oksigenasi atau perfusi 

jaringan pasien (Andriani & Hartono, 2013). 

c. Masalah Penurunan Kapasitas Intrakranial diberikan Intervensi Manajemen 

Peningkatan Tekanan Intrakranial 

Pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi 

manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) 

manajemen peningkatan tekanan intrakranial adalah untuk mengidentifikasi 

dan mengelola peningkatan tekanan di rongga tengkorak. Kriteria hasil yang 

diinginkan adalah peningkatan tingkat kesadaran, penurunan postur otak, 

penurunan papilledema, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan tekanan 

nadi.. (Tim Pokja SLKI, 2019). Untuk manajemen peningkatan tekanan 

intrakranial diperlukan pemantauan memonitor tanda dan gejala peningkatan 

TIK, Seperti tekanan darah, nadi, pernapasan, dan tingkat kesadaran. Menurut 

(Amri, 2017) Pemantauan TIK diperlukan untuk menghindari transisi dari fase 

kompensasi ke fase dekompensasi. Pemantauan TIK dapat dilakukan dengan 

menggunakan monitor, pencitraan, pengukuran non-invasif (TCD) dan tindak 

lanjut dengan berbagai modalitas. Dengan adanya monitoring TIK, pengelolaan 

menjadi lebih optimal. Manajemen peningkatan TIK meliputi manajemen 
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umum dan manajemen khusus. Ada dua metode pemantauan TIK, yaitu metode 

invasif (langsung) dan metode non invasif (tidak langsung).Metode non-invasif 

(tidak langsung) dilakukan dengan memantau kondisi klinis, neuroimaging dan 

neurosonologi (transcranial Doppler ultrasound/TCD). Sedangkan metode 

invasif (langsung) dapat dilakukan dengan rute intraventrikuler, intraparenkim, 

subarachnoid/subdural dan epidural. Metode yang paling umum digunakan 

adalah intraventrikular dan intraparenkim (sensor mikro transduser), karena 

lebih tepat tetapi karena pemasangannya, resiko perdarahan dan infeksi harus 

diperhitungkan.Melalui pemantauan TIK, kami juga dapat menentukan nilai 

CPP yang sangat penting, yang menunjukkan apakah aliran darah serebral dan 

oksigenasi serebral tercapai atau tidak. 

d. Masalah Termoregulasi Tidak Efektif diberikan Intervensi Regulasi 

Temperature 

Pada diagnosis termoregulasi tidak efektif intervensi yang diberikan regulasi 

temperature. Regulasi temperatur adalah mempertahankan suhu tubuh dalam 

rentang normal. Adapun kriteria hasil yang diharapkan adalah takikardi 

menurun, takipnea menurun, suhu tubuh menurun, tekanan darah menurun. Di 

ruangan ICU termoregulasi perlu dipantau. 

Menurut (Fauzi et al., 2022) Beberapa masalah bisa terjadi pasca operasi. 

Diantaraya penurunan kesadaran, memburuknya keadaan umum, penyakit 

sistemik lain yang sudah terjadi sebelumnya, demam dan infeksi. Saat terjadi 

hipertermi akan diikuti dengan peningkatan nadi dan respirasi sebagai 

mekanisme kompensasi tubuh. Berdasarkan hasil penelitian (Fauzi et al., 2022) 
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data dapat diketahui bahwa nilai p-value 0,000(p<0,05), maka ada hubungan 

suhu tubuh dengan GCS pasien tumor intrakranial. Terdapat hubungan suhu 

tubuh dengan GCS. pasien tumor intrakranial disebabkan demam merupakan 

komplikasi yang sering pada tumor, dimana pada umumnya kenaikan suhu 

terkait dengan proses inflamasi dan infeksi karena pasien tumor, kebutuhan 

metabolisme meningkat, kebutuhan oksigen bertambah sehingga dapat terjadi 

hipoksia, serta tekanan intrakranial juga meningkat. 

Untuk itu perlu pemantauan suhu tubuh pasien agar tidak memperparah kondisi 

pasien. Jika suhu tubuh meningkat perawat berperan penting untuk 

menurunkan suhu tubuh pasien bisa dengan menggunakan teknik farmakologis 

seperti memberikan obat paracetamol ataupun teknik non farmakologi seperti 

kompres air hangat. 

e. Masalah Gangguan Mobilitas diberikan Intervensi Dukungan Mobilisasi 

Pada diagnosis gangguan mobilitas fisik diberikan intervensi dukungan 

mobilitas dengan memberikan pasien fasilitas melakukan pergerakan, 

melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, 

menjelaskan tujuan prosedur mobilisasi serta menganjurkan melakukan 

mobilisasi dini dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas, rentang gerak, 

kaku sendi dan gerakan terbatas meningkat . Intervensi spesifik yang diberikan 

pada pasien pada pasien dengan intervensi dukungan mobilisasi yaitu ROM 

(Range Of Motion) diberikan pada pasien yaitu latihan yang dilakukan untuk 

meningkatkan massa otot , tonus otot dan meningkatkan rentang gerak pada 

pasien. ROM dilakukan dengan menggerakkan masing-masing persendian 
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secara normal. 

Berdasarkan hasil penelitian (Daulay et al., 2021) tentang pengaruh latihan 

ROM terhadap kekuatan otot dan rentang gerak sendi pada ekstremitas 

menunjukkan ada pengaruh menunjukkan adanya pengaruh latihan ROM pasif 

terhadap kekuatan otot dengan p-value sebesar 0,001 pada ekstremitas atas dan 

p-value sebesar 0,001 pada ekstremitas bawah. Hasil penelitian juga 

menunjukkan adanya pengaruh latihan ROM pasif terhadap rentang gerak 

sendi dengan p-value sebesar 0,001 pada ekstremitas atas dan p-value sebesar 

0,001 pada ekstremitas bawah. Sedangkan dalam penelitian (Andrianti et al., 

2020) tentang pengaruh ROM (Range Of Motion) aktif dan pasif terhadap 

rentang gerak pada lansia menunjukkan hasil penelitiannya terdapat pengaruh 

range of motion yang dilakukan cara aktif, pasif terhadap rentang gerak pada 

lansia yang mengalami artritis reumatoid di Kota Bengkulu dengan p-value < 

0,005. 

Latihan ROM aktif yaitu latihan isotonik yang mampu mempertahankan atau 

meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot serta dapat mencegah perburukan 

kapsul sendi, ankilosis, dan kontraktur. Lansia mengalami kemunduran pada 

sistem muskuloskeletal, pada lansia penurunan fungsi sendi dan otot serta 

beberapa penyakit yang menyerang persendian pada lansia, akibat dari penyakit 

tersebut lansia mengalami nyeri sehingga lansia takut melakukan pergerakan 

yang akan mengakibatkan terjadi kekakuan dan penurunan pada rentang gerak. 

Salah satu intervensi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekakuan dan 

meningkatkan rentang gerak dilakukan Range of Motion (ROM) baik secara 
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aktif maupun pasif (Andrianti et al., 2020). 

f. Masalah Defisit Perawatan Diri diberikan Intervensi Dukungan Perawatan Diri 

Pada diagnosis defisit perawatan diri intervensi yang diberikan adalah 

Dukungan Perawatan Diri . Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) Dukungan 

Perawatan Diri adalah memfasilitasi pasien dalam pemenuhan kebutuhan 

perawatan diri. Adapun kriteria hasil yang diharapkan settelah memberikan 

intervensi yaitu kemampuan mandi meningkat dan kemampuan mengenakan 

pakaian meningkat. Di ruangan ICU pasien pasien dalam kondisi darurat dan 

kesadaran menurun, untuk itu perawatan diri pasien khususnya mandi dan oral 

hygiene dilakukan oleh perawat. Berdasarkan hasil penelitian (Roslianti et al., 

2020) tentang hubungan personal hygiene perawat terhadap kepuasan pasien di 

unit perawatan intensif RSUD Ciamis, hasil uji statistik Korelasi menunjukkan 

nilai signifikansi p- value = 0,000 < α = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara personal hygiene perawat dengan kepuasan pasien 

di unit perawatan intensif RSUD Ciamis. Personal hygiene management 

memegang peranan penting dalam pelayanan di Intensif Care Unit (ICU). 

Pasien yang dirawat di ruang Intensif Care Unit (ICU) berada dalam kondisi 

kritis sehingga membutuhkan bantuan dalam melakukan perawatan diri 

sehingga peran perawat sangat dibutuhkan oleh pasien ICU. Perawatan di ICU 

juga akan mempengaruhi kepuasan pasien sehingga dapat menjadi ukuran 

kualitas pelayanan perawatan di rumah sakit. 

g. Masalah Resiko Luka Tekan diberikan Intervensi Pencegahan Luka Tekan 

Pada diagnosis resiko luka tekanan intervensi yang diberikan adalah 
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pencegahan luka tekan. Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) pencegahan luka 

tekan merupakan mengidentifikasi dan menurunkan resiko kematian jaringan 

pada area penonjolan tulang akibat tekanan atau gesekan. Adapun kriteria hasil 

yang diharapkan pada diagnosis ini yaitu elastisitas meningkat, perfusi jaringan 

meningkat,suhu kulit membaik. Salah satu intervensi yang diberikan pada 

pasien yaitu ubah posisi tiap 1- 2 jam pada pasien tirah baring. 

Salah satu intervensi yang dapat diberikan yaitu pengaturan posisi. Pengaturan 

posisi yang yang dapat diberikan seperti miring kanan dan miring kiri. 

Berdasarkan hasil penelitian dari (Simanjuntak & Purnama, 2020) hasil uji 

statistik menggunakan Independent didapatkan nilai p=0,004,berarti ada 

pengaruh mobilisasi miring kiri miring kanan dalam upaya pencegahan 

pressure injury/ luka tekan pada pasien sepsis di Ruang Instalasi Pelayanan 

Intensif. Salah satu intervensi keperawatan yang sering dilakukan pada pasien 

dengan bedrest total adalah pengaturan posisi dengan tujuan untuk mencegah 

terjadinya pressure injury. Pencegahan merupakan hal yang penting pada 

pasien sepsis dengan imobilisasi, upaya untuk tersebut, salah satunya adalah 

dengan cara memiringkan badan pasien secara teratur, menjaga kebersihan 

kulit. Salah satu tindakan untuk menurunkan angka kejadian pressure 

injury/luka tekan adalah dengan pemberian posisi miring yang bertujuan untuk 

mempertahankan body alignment atau keseimbangan tubuh, mengurangi 

komplikasi akibat imobilisasi dan meningkatkan rasa nyaman (Simanjuntak & 

Purnama, 2020). 
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5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan merupakan pengelolaan dan perwujudan dari rencana 

keperawatan yang ttelah disusun pada tahap perencanaan. Ukuran intervensi 

keperawatan yang diberikan kepada klien terkait dengan dukungan, pengobatan, 

tindakan untuk memperbaiki kondisi, pendidikan untuk klien- keluarga, atau tindakan 

untuk mencegah masalah kesehatan yang muncul di kemudian hari. Untuk kesuksesan 

implementasi keperawatan agar sesuai dengan intervensi, perawat harus memiliki 

kemampuan kognitif (intelektual), kemampuan dalam hubungan interpersonal dan 

keterampilan dalam melakukan tindakan. Proses pelaksanaan implementasi harus 

berpusat kepada kebutuhan klien, faktor- faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan 

keperawatan. (Supratti & Ashriady, 2016) 

Implementasi yang dilakukan pada Ny. D diberikan implementasi yang dilakukan 

selama 3 hari dalam 3x24 jam pada hari selasa, 12 September 2023 sampai hari kamis, 

14 September 2023 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun yaitu 

melakukan terapi foot massage, manajemen jalan nafas, pemantauan respirasi, regulasi 

temperature dukungan mobilisasi, dukungan perawatan diri, dan pencegahan luka tekan. 

Masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial yang dialami pasien diberikan 

implementasi berupa terapi foot massage,  sesuai dengan intervensi EBPN. Menurut (Ni 

Putu et al., 2023)  intervensi ini sangat berpengaruh untuk menstabilkan tekanan darah 

dan saturasi oksigen pada pasien dengan tumor intrakranial di ruang intensive care unit. 

Berdasarkan diagnosa keperawatan awal bersihan jalan nafas tidak efektif, maka 

dilakukan penatalaksanaan jalan nafas dengan tujuan untuk mengontrol patensi jalan 

nafas.. Menurut Hammad et al. (2020) Pasien dengan gangguan kesadaran tidak 
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memiliki refleks batuk yang efektif untuk membersihkan sekret, sehingga terjadi 

penumpukan sekret di saluran nafas berupa dahak atau phlegm. 

Implementasi yang diberikan adalah monitor pola nafas tidak teratur dan suara 

nafas tambahan, monitor dengkuran, monitor sputum, lendir putih kental, dan tempatkan 

pasien pada posisi setengah fowler. Asumsi posisi setengah fowler dianggap cara yang 

paling efektif untuk meningkatkan ekspansi paru dan menurunkan laju pernapasan, dan 

posisi ini juga membantu mengembangkan otot pernapasan lebih optimal. (Yusnita et 

al., 2022). Selanjutnya dilakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik pada pasien 

saat ada lendir yang keluar di ETT, saat sesak dan sebelum diberikan makan dan tampak 

lendir berwarna putih, dan memberikan oksigen dengan pasien terpasang ventilator 

mode SIMV. VT : 510, PEEP : 6, T.insp 1:2 F tot : 16. 

Pada diagnosis kedua gangguan pertukaran gas, diberikan implementasi 

pemantauan respirasi untuk memastikan kepatenan jalan nafas dan keefektifan 

pertukaran gas dilakukan memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas 

dengan nilai RR dari 16X/I menjadi 18x/I, dan pasien menggunakan pernapasan dada. 

Memonitor pola nafas tidak teratur, takipnea. Memonitor kemampuan batuk efektif, 

pasien tidak mampu melakukan batuk efektif karena pasien kesadaran menurun. 

Memonitor adanya produksi sputum, terdapat lendir/ sputum kental berwarna putih. 

Mengauskultasi bunyi nafas, terdengar bunyi ronchi. Memonitor SPO2 dari 97% 

menjadi 100%, memonitor hasil AGD, alkalosis respiratorik dan metabolik, mengatur 

interval pemantauan respirasi setiap jam, dan mendokumentasikan hasil pemantauan. 

 Pada diagnosis keempat termoregulasi tidak efektif diberikan implementasi 

Regulasi temperatur dengan memonitor tekanan darah frekuensi pernapasan dan nadi 
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yaitu TD 164/118 mmHg menjadi 149/101 mmHg, RR: 16x/I menjadi 10x/i, nadi 

113x/I menjadi 86x/i. Memonitor dan catat tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia 

pasien didapatkan hasil flowsheet/hemodinamik pasien menunjukkan suhu yang tidak 

stabil, tampak terjadi peningkatan suhu tubuh dan mengkolaborasikan pemberian obat 

meropenem, metamizole. 

Pada diagnosis kelima defisit perawatan diri diberikan implementasi Dukungan 

perawatan diri dengan mengidentifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri, pasien 

dibantu oleh perawat untuk mandi, memonitor tingkat kemandirian pasien dibantu total 

oleh perawat, mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, 

berhias, dan makan pasien. Menyediakan lingkungan yang terapeutik dengan cara 

menjaga privasi pasien.  

Selanjutnya untuk mobilitas fisik terbatas didiagnosis, penerapan tindakan 

dukungan untuk mobilisasi diberikan. Salah satu implementasi yang diberikan adalah 

Passive ROM. (Primalia & Hudiyawati, 2020), Implementasi yang dilakukan yaitu 

melakukan pengkajian resiko dekubitus dengan Norton scale, pengkajian dan perawatan 

kulit, pengaturan posisi seperti elevasi kepala 30 derajat, mengubah posisi secara 

berkala. 

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi keperawatan yang dilakukan pada studi kasus ini dilakukan selama 3 hari 

pada tanggal 12-14 september 2023. Evaluasi keperawatan merupakan kegiatan dalam 

menilai tindakan keperawatan yang ttelah ditentukan, untuk mengetahui pemenuhan 

kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Penilaian 

keberhasilan adalah tahap yang menentukan apakah tujuan tercapai. Tahap evaluasi 
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keperawatan merupakan mengkaji respon klien terhadap tindakan keperawatan yang 

ttelah diberikan oleh perawat dengan mengacu pada standar atau kriteria hasil yang 

ttelah ditetapkan pada rumusan tujuan. Evaluasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu evaluasi 

proses atau formatif dilakukan setiap selesai melaksanakan tindakan dan evaluasi hasil 

atau sumatif dilakukan dengan membandingkan respon klien pada tujuan khusus dan 

umum yang ttelah ditentukan. (Supratti & Ashriady, 2016). 

1. Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif 

Pada diagnosis ini disebabkan karena proses penyakit. Setelah dilakukan 

implementasi hari pertama hasil evaluasi didapatkan pola nafas tidak teratur, 

terdengar bunyi nafas tambahan (Ronchi), terdapat lendir kental berwarna 

putih. Pada hari kedua didapatkan RR: 18x/ menit dengan terpasang ventilator, 

pola pernapasan tidak teratur dan masih terdapat lendir kental berwarna putih 

sehingga terdengar suara nafas tambahan ronchi. Adapun evaluasi pada 

implementasi hari ketiga yang didapatkan pasien RR: 20x/menit, pola nafas 

tidak teratur dan masih terdapat lendir kental berwarna putih. Sehingga pada 

saat 3 hari implementasi yang dilakukan masalah bersihan jalan nafas tidak 

efektif belum teratasi. 

2. Gangguan Pertukaran Gas 

Pada diagnosis ini pasien mengalami penurunan kesadaran sehingga pasien 

terpasang ventilator mode SIMV. Evaluasi yang didapatkan pada saat 

implementasi hari pertama sampai dengan hari ketiga pasien tidak 

menunjukkan tanda-tanda peningkatan hasil lab masih menunjukkan alkalosis 

respiratorik dan metabolik dengan pasien penurunan kesadaran (tersedasi), 
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kesadaran stupor. 

3. Peningkatan Kapasitas Adaptif Intrakranial 

Pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial di awal pengkajian 

diperoleh data bahwa pasien mengalami penurunan kapasitas  adaptif 

intrakranial akibat dari diagnosis medis yaitu tumor intrakranial. Setelah 

dilakukan implementasi hari pertama, hasil evaluasi menunjukkan bahwa TD 

menunjukan hasil abnormal yaitu 164/118 mmHg, pernapasan takipnea, dan 

pasien penurunan kesadaran Stupor GCS E2 M2 Vx (ETT). Hasil Ct Scan 

kepala menunjukkan adanya Massa extracranial regio parietal sinistra suspek 

primary bone tumor dd/ metastasis. Evaluasi hari kedua menunjukkan TD: 

154/94 pola nafas ireguler, pasien dalam kesadaran Stupor GCS E2 M2 Vx 

(ETT). Hal ini menunjukkan terjadi penurunan tekanan darah dibanding hari 

pertama meskipun masih dalam batas abnormal. Adapun evaluasi hari ketiga 

menunjukkan hasil TD 125/79 mmHg, pola nafas ireguler, pasien dalam 

kesadaran Stupor GCS E3 M3 Vx (ETT). Hal ini menunjukkan terjadi 

penurunan tekanan darah dalam batas normal adapun keluhan lainnya belum 

teratasi sehingga masalah ini belum dapat teratasi selama 3 hari implementasi. 

4. Termoregulasi Tidak Efektif 

Diagnosis ini ditemukan akibat dari proses penyakit (infeksi) yang 

menunjukkan terjadi peningkatan infeksi sehingga hasil evaluasi pertama pada 

saat dilakukan implementasi menunjukkan suhu tubuh 39,6 0C dan N: 

113x/menit. pada hari kedua menunjukkan suhu tubuh 37 0C, N; 113x/menit 

dan pada hari ketiga menunjukkan S: 38,0 0C, N: 92x/menit. hal ini 
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menunjukkan pada hari pertama sampai hari ketiga terjadi termoregulasi tidak 

efektif sehingga masalah tersebut belum teratasi. 

5. Gangguan Mobilitas Fisik 

Hal ini menunjukkan adanya faktor dari proses penyakit yang dimana pasien 

yang menderita tumor intrakranial mengalami penurunan pada kekuatan 

ototnya yang dimana hasil evaluasi pada saat implementasi hari pertama 

sampai dengan hari ketiga didapatkan rentang gerak pasif, pasien dalam 

keadaan penurunan kesadaran dan hanya terbaring di tempat tidur. Hal ini 

Karena keefektifan dari pemberian terapi ROM pasif dapat dilihat settelah 

pemberian ≥ 1 bulan. Hosseini et al. (2019) menyatakan bahwa terdapat 

peningkatan fungsi motorik pada ekstremitas atas dan bawah settelah 

pemberian terapi ROM pasif yang mulai terlihat di bulan pertama dan terus 

meningkat sampai bulan ketiga dilakukannya observasi. 

6. Defisit Perawatan Diri 

Pada diagnosis ini ditemukan akibat dari pasien mengalami kelemahan dengan 

kebutuhan total care sehingga pasien tidak dapat melakukan personal hygine 

secara mandiri. maka dari itu settelah dilakukan implementasi pada hari 

pertama menunjukkan pasien tampak bersih, pasien dibantu total oleh perawat 

untuk personal hygiene, pasien masih 1 kali sehari. Dalam hal ini masalah 

tersebut teratasi dan intervensi dipertahankan. 

7. Resiko Luka Tekan 

Diagnosis ini didapatkan akibat dari pasien dalam keadaan tersedasi dengan 

tirah baring lama beresiko mengalami luka tekan. Maka hasil implementasi 
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pada hari pertama sampai hari ketiga didapatkan keadaan kulit pasien kering, 

suhu kulit belakang teraba hangat sehingga masalah belum teratasi. akan tetapi 

tidak terdapat luka tekan sehingga resiko tidak terjadi, masalah teratasi.  

5.2 Analisis Evidance Based Practice In Nursing 

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien Ny. D dengan masalah tumor 

intrakranial dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi 

terapi foot massage selama 3 hari implementasi. Intervensi ini diberikan 1 kali sehari dengan 

diawali pengukuran tekanan darah dan tingkat kesadaran pasien selanjutnya dilakukan 

intervensi dengan memberikan terapi foot massage selama 10-15 menit, kemudian diberikan 

ROM pasif selama 10 menit selanjutnya memposisikan pasien dengan miring kanan selama 1 

jam dan miring kiri selama 1 jam. Hal ini dilakukan satu kali sehari pada saat dinas. Durasi 

waktu pemberian intervensi ini kepada pasien selama 140-145 menit atau 2 jam 20-25 menit. 

dengan hasil pemantauan terjabarkan pada diagram berikut ini: 
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 Berdasarkan diagram diatas, presentase penurunan dan peningkatan tiap komponen 

sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yaitu TD Sistolik terjadi sebesar 13,4%, TD 

Diastolik sebesar 17,8%, Nadi mengalami peningkatan sebesar 10% dan GCS tidak terjadi 

peningkatan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Berdasarkan diagram diatas, presentase penurunan dan peningkatan tiap komponen 

sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yaitu TD Sistolik terjadi sebesar 5,4%, TD 

Diastolik sebesar 10%, Nadi mengalami peningkatan  sebesar 1% dan GCS terjadi 

peningkatan sebesar 1%. 
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 Berdasarkan diagram di atas, presentase penurunan dan peningkatan tiap komponen 

sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yaitu TD Sistolik terjadi sebesar 10%, TD 

Diastolik sebesar 13%, Nadi mengalami peningkatan sebesar 1% dan GCS terjadi 

peningkatan sebesar 1% 

 Dari hasil analisis diatas klien mengalami perubahan pada status hemodinamik yaitu 

tekanan darah, saturasi oksigen dan tingkat kesadaran seiring dengan berjalainnya terapi 

farmakologi yang diberikan dan didukung dengan intervensi terapi foot massage. Setelah 

diberikan intervensi berupa terapi foot massage dari hari pertama sampai hari ketiga 

didapatkan tekanan darah membaik yaitu TD: 164/118 mmHg, SpO2: 97% dan GCS: E2 M2 

Vx (ETT) menjadi TD 125/80 mmHg, SpO2: 99% dan GCS: E3 M3 Vx (ETT). Hal ini 

menunjukkan bahwa penurunan kapasitas adaptif intrakranial pada klien membaik. salah 

satu indikator terhadap penilaian penurunan kapasitas adaptif intracranial yaitu tingkat 

kesadaran membaik, tekanan darah membaik, dan saturasi oksigen membaik (Tim Pokja 
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SDKI DPP PPNI, 2016). 

 Akan tetapi, dalam kasus ini tidak terjadi perubahan yang signifikan mengenai 

tingkat kesadaran, hal ini dikarenakan mengalami kontraindikasi yaitu pasien dalam kondisi 

trauma kapitis berat dan pasien dalam dalam kondisi tersedasi. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kamaliah Ainun et al., ( 2021) yang menyatakan bahwa 

Terapi Foot Massage yang merupakan salah satu terapi komplementer berfungsi untuk 

menurunkan dan menstabilkan tekanan darah karena dapat memberikan efek relaksasi pada 

otot-otot yang kaku sehingga terjadi vasodilatasi yang menyebabkan tekanan darah turun 

secara stabil. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian milik Setyawati et al., (2016) yang 

menyatakan bahwa manfaat foot massage sangat berpengaruh terhadap perubahan parameter 

hemodinamik non invasif. Foot massage dapat menurunkan mean arterial pressure (MAP), 

denyut jantung, frekuensi pernafasan, menurunkan tekanan darah, dan frekuensi oksigen. 

 Dalam kaitannya dengan intervensi terapi foot massage ini, pijat merupakan salah 

satu alternatif pengobatan yang sering dikombinasikan dengan pengobatan tradisional 

maupun pengobatal ala Nabi yang dibarengi dengan bacaan-bacaan Al-qur’an. Hal ini 

dikarenakan pijat adalah salah satu upaya untuk menyembuhkan penyakit. Teknik pijat tentu 

dilakukan pada titik-titik tertentu pada bagian tubuh yang sakit. menurut beberapa ulama, 

salah satu manfaat dari terapi pijat adalah untuk melancarkan peredaran darah. Sebagaimana 

hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut : 

 

 Artinya : ―Sesungguhnya syaitan berjalan didalam diri anak Adam dalam peredaran 
daranya.‖ 

 Kata syaitan sendiri dalam hadits ini bermakna sebagai penggoda dan penyakit. 

Syaitan menggoda manusia agar mengikuti jalan yang sesat agar hati menjauh dari Allah. Dan 
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syaitan juga sebagai penyakit yang mengalir melalui peredaran darah manusia yang 

menyebabkan manusia merasakan sakit. maka dari itu, sumbatan yang terdapat syaitan 

(penyakit), disamping dibacakan ayat Al-qur’an, terapi pijat juga merupakan terapi alternatif 

untuk melancarkan peredaran darah. Hal ini sejalan dengan manfaat dari foot massage yang 

diberikan pada pasien dengan tumor otak untuk menstabilkan tekanan darah.  (Syaikh, 2015) 

 Penulis pun berasumsi bahwa dengan  melakukan foot massage  secara teratur dapat 

menurunkan menstabilkan hemodinamik khususnya tekanan darah dan saturasi oksigen. Hal 

ini dikarenakan efek dari relaksasi yang terjadi pada saat dilakukan foot massage dapat 

menyebabkan pembuluh darah yang awalnya menyempit menjadi lebar sehingga sirkulasi 

darah, oksigen dan nutrisi dapat berjalan dengan baik di dalam  tubuh. Pemberian  foot 

massage juga akan memberikan efek nyaman sehingga hormon endorphin akan terproduksi. 

Selain itufoot massage juga mempunyai manfaat bagi sistem dalam tubuh seperti dapat 

meringankan ketegangan pada saraf, meningkatkan aktivitas sistem vegetasi tubuh yang 

dikontrol oleh otak dan sistem saraf. Sebagaimana telah di jelaskan dalam Qur‟an Surah 

Yunus ayat 57 :  

دُوزِ وَهدًُي وَزَحْوَةٌ للِْوُؤْهِىيِهَ ياَ أيَُّهاَ الىَّاسُ قدَْ جَاءَتْكُنْ مَ  ىْعِظةٌَ هِهْ زَبِّكُنْ وَشِفاَءٌ لِوَا فيِ الصُّ  

 Terjemahnya : ―Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan 

petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.‖ 

  

 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menyampaikan melalui rasul-Nya, 

Muhammad tentang peringatan untuk taat dan beriman serta nasihat untuk melakukan 

kebajikan dan menjauhi kejahatan. Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-

Qur’an bukan hanya sebagai pedoman untuk mendapatkan jalan keberan, namun juga sebagai 

obat untuk segala penyakit. (KEMENAG, 2022). 
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5.3 Keterbatasan  

Keterbatasan dalam studi kasus ini yaitu kurangnya interaksi langsung dengan pasien 

karena kondisi pasien dalam keadaan tersedasi sehingga kami tidak mengetahui respon 

langsung yang dirasakan klien settelah dilakukan intervensi. Adapun keterbatasan lain dari 

studi kasus ini yaitu hanya dilakukan pada satu pasien dan sebaiknya intervensi ini 

dilakukan dari awal pasien masuk di ruangan sampai dengan pasien keluar untuk melihat 

efektivitas dari pemberian intervensi ini. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Ny. D dengan intervensi utama 

pemberian intervensi terapi foot massage dengan masalah penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial, maka dapat disimpulkan: 

1. Berdasarkan pengkajian yang didapatkan pasien atas nama Ny. D dengan 

diagnosis tumor intrakranial usia 45 tahun berjenis kelamin perempuan Pasien 

penurunan kesadaran sejak tanggal 05 september 2023 post operasi creactomy. 

Keluarga mengatakan pasien masuk ke rumah sakit dengan riwayat nyeri kepala. 

Nyeri dirasakan sejak 4 bulan yang lalu, nyeri hilang timbul. Keluarga 

mengatakan pasien demam naik turun. Riwayat operasi ada, pasien post operasi 

creactomy. Riwayat luka post op dikepala terbalut perban dan terpasang drain. 

Setelah dari perawatan bedah saraf, pasien dilakukan operasi creactomy lalu 

dipindahkan ke ICU pada tanggal 5 september 2023 untuk mendapatkan 

perawatan intensive. Di ICU pasien terpasang monitor dan NGT. Pasien 

dipasangkan ventilator karena pasien mengalami gagal nafas. Riwayat hipertensi 

sudah ada sejak pasie mengonsumsi amplodipin pada setahun yang lalu. 

2. Diagnosis keperawatan yang didapatkan pada kasus ini yaitu Bersihan Jalan 

nafas tidak efektif berhubungann dengan disfungsi neuromuskuler, Gangguan 

pertukaran gas berhubungann dengan ketidak seimbangan ventilasi-perfusi, 
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Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungann dengan peningkatan 

tekanan darah dan tumor intrakranial, Gangguan mobilitas fisik berhubungann 

dengan penurunan kekuatan otot, Defisit perawatan diri berhubungann dengan 

kelemahan, Resiko Termoregulasi Tidak Efektif berhubungann dengan proses 

penyakit (infeksi), Resiko luka tekan ditandai dengan penurunan mobilitas. 

3. Intervensi Keperawatan, pada kasus ini yaitu pada Bersihan jalan nafas tidak 

efektif diberikan manajemen jalan nafas, pada gangguan pertukaran gas diberikan 

pemantauan respirasi, pada penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan 

manajemen peningkatan tekanan intrakranial, pada gangguan mobilitas fisik 

diberikan dukungan mobilisasi, pada defisit perawatan diri diberikan dukungan 

perawatan diri, pada rsiko termoregulasi diberikan regulasi temperature, pada 

resiko luka tekan diberikan pencegahan luka tekan. dan dilakukan intervensi 

berbasis EBPN terkait pemberian terapi foot massage. 

4. Implementasi keperawatan dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari selasa 12 

september sampai dengan hari kamis 14 september 2023. Pemberian intervensi 

terapi foot massage lebih difokuskan pada penelitian ini. 

5. Evaluasi Keperawatan dilakukan pada setiap akhir dinas dan dari ketujuh 

diagnosis yang diangkat hanya Defisit Perawatan Diri yang dapat teratasi dan 

faktor resiko luka tekan tidak terjadi sehingga intervensi dipertahankan. Pada saat 

pemberian intervensi terapi foot massage terjadi kestabilan status hemodinamik 

pasien. Terjadi penurunan tekanan darah saturasi dan peningkatan tingkat 

kesadaran pada Ny. D. Setelah pemberian intervensi terapi foot massage pada 
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tanggal 12-14 September 2023. 

6.2 Saran 

1. Bagi profesi keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi 

perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi 

non farmakologis pada pasien tumor intrakranial. 

2. Bagi institusi Pendidikan penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien tumor intrakranial. 

Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan kasus lain. 
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PROSEDUR TERAPI FOOT MASSAGE 

 Prosedur foot massage dimulai dari persiapan, mempersiapkan pasien, dan 

melakukan foot massage. 

Persiapan Pasien adalah sebagai berikut: 

      Melakukan pemeriksaan tekanan darah pasien sebelum melakukan massage kaki dan 

mencatat hasil. 

Prosedur Pelaksanaan Foot Massage adalah sebagai berikut: 

1. Tempatkan handuk di bawah paha dan tumit. 

2. Melumuri kedua telapak tangan dengan lotion atau minyak baby oil. 

3. Lakukan pemijitan kaki dimulai dari telapak kaki sampai dengan bagian jari-jari 

kaki selama 15 detik di setiap bagian kaki. 

4. Observasi tingkat kenyamanan pasien pada saat dilakukan massage. 

Langkah-langkah Terapi foot Massage 

1. Dengan menggunakan bagian tumit telapak peneliti, 

peneliti menggososk dan memijat telapak kaki pasien 

secara perlahan dari arah dalam ke arah sisi luar pada 

bagian terluas kaki kanan selama 15 detik. 

2. Dengan menggunakan tumit telapak tangan peneliti 

dibagian yang semptit dari kaki kanan, peneliti 

menggosok dan memijat secara perlahan bagian 

telapak kaki pasien dari arah dalam ke sisi luar kaki 



 

149  

selama 15 detik.  

3. Pegang semua jari-jari kaki oleh tangan kanan, dan 

tangan kiri menopang tumit pasien, kemudian peneliti 

memutar pergelangan kaki tiga kaali searah jarum jam 

dan tiga kali berlawanan arah jarum jam selama 15 

detik. 

4. Tahan kaki di posisi yang menunjukkan ujung kaki 

mengarah ke luar (menghadap peneliti), gerakan maju 

dan mundur tiga kali selama 15 detik.  

5. Tahan kaki di area yang lebih luas bagian atas dengan 

menggunakan seluruh jari (ibu jari di telapak kaki dan 

empat jari di punggung kaki) dari kedua belah bagian 

kemudian kaki digerakkan ke sisi depan dan ke 

belakang tiga kali selama 15 detik. 

6. Tangan kiri menopang kaki kemudian tangan memutar 

dan memijat masing-masing jari kaki sebanyak tiga kali 

di kedua arah, untuk memeriksa ketegangan selama 15 

detik. 

7. Pegang kaki kanan dengan kuat dengan menggunakan 

tangan kanan pada bagian punggung kaki sampai 

bawah jari-jari dan tangan kiri yang menopang tumit. 
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Genggam bagian punggung kaki berikan pijatan lembut selama 15 detik. 

8. Posisi tangan berganti, tangan kanan menopang tumit 

dan tangan kiri yang menggenggam punggung kaki 

sampai bawah jari kaki kemudian di pijat dengan 

lembut selama 15 detik. 

9. Pegang kaki dengan lembut tapi kuat dengan tangan 

kanan di bagian punggung kaki hingga ke bawah jari-

jari kemudian di pijat dengan lembut selama 15 detik. 

10. Menopang tumit menggunakan tangan kiri dan dengan 

menggunakan tangan kanan untuk memutar setiap 

searah jarum jam kaki dan berlawanan arah jarum jam 

serta merapkan tekanan lembut selama 15 detik. 

11. Menopang tumit menggunakan tangan kiri dan 

memberikan tekanan dan pijatan dengan tangan kanan 

pada bagian sela-sela jari bagian dalam dengan 

gerakan ke atas dan ke bawah gerakan lembut selama 

15 detik. 

12. Tangan kanan memegang jari kakai dan taangan kiri 

memberikan tekanan ke arah kaki bagian bawah kaki 

menggunakan tumit tangan dengan memberikan 

tekanan selama 15 detik. 
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