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ABSTRAK 

Nama  : Nur Azizah 

Nim  : 70900122050 

Judul  : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien BBLR dengan Pola Napas 

Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Musik Lullaby di ruang NICU 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 

Pendahuluan: Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan penyebab terbanyak kematian pada 

bayi khususnya neonatal. World Health Organization (WHO) melaporkan pada tahun 2019, 

sebanyak 2,4 juta bayi baru lahir meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan akibat BBLR. Kasus 

BBLR di dunia mencapai lebih dari 20 juta (15.5%) kelahiran hidup per tahun dan 96.5% terjadi di 

negara berkembang. Komplikasi yang paling mempengaruhi bayi dengan BBLR adalah gangguan 

pernapasan. Gangguan pernafasan yang sangat serius pada bayi baru lahir atau neonatus 

berkontribusi pada tingginya morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan. Tujuan: Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui analisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami BBLR 

dengan masalah pola nafas tidak efektif menggunakan intervensi Musik Lullaby di ruang 

perawatan NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Metode: Dalam penulisan karya 

tulis ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana pengkajian dilakukan 

secara intensif, mendalam, dan terperinci untuk memperolah data yang dalam mengenai keadaan 

atau kondisi pasien. Setelah ditemukannya masalah dilakukan pemberian intervensi. Pemberian 

intervensi musik lullaby diberikan selama 3 hari dengan durasi 30 menit. Hasil: Setelah dilakukan 

pemberian intervensi musik lullaby pada By. Ny. E dengan masalah BBLR yang mengalami pola 

napas tidak efektif menunjukkan adanya perubahan pada frekuensi napas By. Ny. E menjadi lebih 

stabil. Pernapasan bayi yang awalnya 66 x/menit setelah diberikan musik lullaby menjadi normal 

yakni 45 x/menit dan lebih stabil. Kesimpulan: Musik lullaby berpengaruh terhadap frekuensi 

pernapasan pada bayi BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif sehingga terapi ini dapat 

dijadikan terapi komplementer dalam memberikan asuhan keperawatan pada bayi di ruang NICU. 

 

 

Kata Kunci : BBLR, Pola Napas Tidak Efektif, Musik Lullaby 
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ABSTRACT 

Name  : Nur Azizah 

Nim  : 70900122050 

Title  : Analysis of Nursing Care for LBW Patients with Ineffective Breathing 

Patterns Using Lullaby Music Intervention in the NICU Room at RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 

Introduction: Low birth weight (LBW) is the most common cause of death in babies, especially 

neonates. The World Health Organization (WHO) reported that in 2019, as many as 2.4 million 

newborn babies died in the first 28 days of life due to LBW. LBW cases in the world reach more 

than 20 million (15.5%) live births per year and 96.5% occur in developing countries. The 

complication that most affects LBW babies is respiratory problems. Very serious respiratory 

disorders in newborns or neonates contribute to high morbidity, mortality and costs of care. 

Purpose: This study aims to determine the analysis of nursing care for LBW babies with 

ineffective breathing pattern problems using the Lullaby Music intervention in the NICU treatment 

room at RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Method: In writing this scientific paper, the 

type of research used is a case study, where the assessment is carried out intensively, in-depth and 

in detail to obtain in-depth data regarding the condition or condition of the patient. After a 

problem is discovered, intervention is carried out. Lullaby music intervention was given for 3 days 

with a duration of 30 minutes. Results: After giving lullaby music intervention to By. Mrs. E with 

LBW problems who experiences an ineffective breathing pattern shows a change in respiratory 

frequency By. Mrs. E becomes more stable. The baby's breathing, which was initially 66 x/minute 

after being given lullaby music, became normal, namely 45 x/minute and was more stable. 

Conclusion: Lullaby music has an effect on respiratory frequency in LBW babies with ineffective 

breathing pattern problems, so this therapy can be used as a complementary therapy in providing 

nursing care to babies in the NICU room. 

 

 

Keywords : LBW, Ineffective Breathing Pattern, Lullaby Music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

BBLR atau Berat Badan Lahir Rendah, merupakan kondisi BB bayi 

yang baru lahir <2500 gram tanpa memperhatikan usia kehamilan. Bayi yang 

lahir dengan kondisi BBLR mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi 

dalam dua puluh delapan hari pertama kehidupannya (Widianti & Fitriahadi, 

2023). Badan Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa pada tahun 

2019, sebanyak 2,4 juta bayi baru lahir meninggal dalam 28 hari pertama 

kehidupan dengan penyebab kematian diantaranya BBLR, asfiksia, infeksi, 

dan kelainan kongenital. Menurut WHO, bayi dengan BBLR memiliki resiko 

kematian 20 kali lebih besar dari bayi dengan berat badan normal (Fitriani & 

Harahap, 2023). 

Kasus BBLR di dunia mencapai lebih dari 20 juta (15.5%) kelahiran 

hidup per tahun dan 96.5% terjadi di negara berkembang. Kawasan Asia 

Timur dan Asia Pasifik menduduki peringkat ketiga kelahiran hidup dengan 

BBLR (Unicef, 2019). Kejadian di Asia south-central dengan angka kejadian 

27,1% bayi dengan BBLR. Prevalensi di wilayah Asia lainnya bervariasi dari 

5,9% hingga 15,4% (Anil K. C et al., 2020). 

Di Indonesia pada tahun 2020 BBLR menjadi penyebab kematian 

neonatal terbanyak. Menurut laporan dari Direktorat Jenderal Kesehatan 

Masyarakat, sebanyak 3,1% dari total 4.747.077 bayi yang dilahirkan pada 

tahun tersebut memiliki BBLR. Data Direktorat Gizi Masyarakat tahun 2020 

menunjukkan terdapat sekitar 3,4% bayi dengan BBLR dilaporkan oleh 25 

dari 34 provinsi di Indonesia (Kemenkes RI, 2021). Sejumlah 20.266 

kematian neonatal, 35,2% kematian disebabkan oleh BBLR, asfiksia 27,4%, 

kelainan kongenital 11,4%, infeksi 3,4%, tetanus neonatorium 0,3%, COVID-

19 0,0% dan lain-lain 22,5% (Fitriani & Harahap, 2023). 

Prevalensi kejadian BBLR di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 

mencapai angka 5,4%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Kesga 

Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2021 bahwa tahun 2018 jumlah 
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kematian neonatal menunjukkan sebesar 39 kasus, 33 kasus pada tahun 2019, 

35 kasus pada tahun 2020. Tahun 2021 jumlah kematian neonatal meningkat 

menjadi 61 kasus Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021 (2022). 

Dampak jangka panjang yang mungkin terjadi akibat dari BBLR antara 

lain gangguan perkembangan, penglihatan (retinopati), pendengaran, penyakit 

paru kronis, kenaikan angka kesakitan dan frekuensi kalainan bawaan, serta 

sering masuk rumah sakit. Komplikasi langsung yang terjadi pada BBLR, 

yaitu hipotermia, gangguan cairan dan elektrolit, hiperbilirubinemia, sindroma 

gawat napas, paten duktus arterioisus, infeksi, perdarahan intraventrikuler, 

apnea of prematurity dan anemia. Dampak tersebut dapat dikurangi dengan 

pemberian perawatan kesehatan yang berkualitas (Yanti et al., 2023).  

Komplikasi yang paling mempengaruhi bayi dengan BBLR adalah 

gangguan pernapasan. Gangguan pernafasan yang sangat serius pada bayi baru 

lahir atau neonatus berkontribusi pada tingginya morbiditas, mortalitas, dan 

biaya perawatan. Pada neonatus, gangguan pernapasan yang sering ditemukan 

adalah sindroma gawat nafas (respiratory distress syndrome). Gangguan ini 

terjadi pada saat kelahiran atau beberapa jam setelah bayi lahir. Neonatus 

dengan gangguan pernapasan memerlukan dukungan suplai oksigen dengan 

menggunakan ventilasi mekanik (S.A.M et al., 2013). 

Bayi yang menggunakan ventilasi mekanik membutuhkan pemantauan 

saturasi oksigen, frekuensi denyut jantung dan frekuensi pernafasan, guna 

mengetahui apakah suplai oksigen yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan 

oksigenasi jaringan tubuh dan mendapatkan perawatan di ruangan perawatan 

intensif neonatus (NICU/Neonatal Intensive Care Unit). Pemberian oksigen 

tambahan memang bermanfaat. Akan tetapi juga dapat menimbulkan efek 

samping yang membahayakan apabila diberikan dalam jangka waktu yang 

lama dengan konsentrasi yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan intervensi 

lain sebagai upaya meminimalkan pemberian oksigen. Salah satu upaya 

membatasi penggunaan oksigen adalah dengan memberikan terapi musik 

(Azmi et al., 2017).   
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Terapi musik merupakan terapi komplementer di ruangan digunakan 

untuk meningkatkan perkembangan dan promotif maturasi pada bayi 

prematur. Musik digunakan untuk menenangkan, meningkatkan kemampuan 

menerima stimulasi, meningkatkan refleks hisap, mengurangi rasa nyeri, 

meningkatkan vital signs, meningkatkan hubungan ibu dan bayi dan 

mempersingkat lama rawat (Annisa & Mentari, 2021). 

Musik lullaby merupakan musik pengantar tidur yang mempunyai 

struktur suara yang menenangkan, mempunyai irama yang konstan dan stabil 

serta melodi yang tenang dan tidak mengejutkan yang dapat mempengaruhi 

irama gerakan jantung dan pernapasan sehingga dapat menstabilkan denyut 

jantung, frekuensi bernafas dan saturasi oksigen (Triana et al., 2023).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azmi et al (2017), didapatkan 

bahwa adanya perbedaan rata-rata heart rate, respiration rate dan saturasi 

oksigen pada hari pertama sebelum terapi musik lullaby diberikan 

dibandingkan dengan hari ketiga setelah terapi musik lullaby diberikan dengan 

nilai p value <0,05 untuk heart rate, p value <0,05 untuk respiration rate dan 

p value <0,05 untuk saturasi oksigen. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian 

oleh Yanti et al (2023), bahwa terdapat perbedaan hasil sebelum dan sesudah 

dilakukan intervensi terapi musik lullaby selama KMC yaitu dari pernapasan 

takypnea menjadi pernapasan normal. 

Berdasarkan uraian masalah diatas terkait dengan kejadian BBLR, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan intervensi pemberian terapi musik 

lullaby pada bayi Ny. E dengan BBLR yang mengalami gangguan pola napas.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

Karya Tulis Akhir ini adalah “Bagaimana analisis keperawatan pada bayi yang 

mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif menggunakan 

intervensi Musik Lullaby di ruang perawatan NICU Rumah Sakit Umum Pusat 

Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar?” 
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C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis asuhan keperawatan 

pada bayi yang mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif 

menggunakan intervensi Musik Lullaby di ruang perawatan NICU Rumah 

Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada bayi yang mengalami 

BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif. 

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada bayi yang mengalami 

BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif. 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada bayi yang mengalami 

BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif. 

d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada bayi yang 

mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif. 

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada bayi yang mengalami 

BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif. 

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada bayi yang mengalami 

BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif menggunakan intervensi 

Musik Lullaby. 

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis  

Dengan adanya karya tulis akhir ini, menjadi sebuah harapan karya ini 

bisa menjadi bahan referensi untuk meningkatkan keilmuan dan menjadi 

pedoman atau acuan dalam praktik keperawatan selanjutnya khususnya di 

ruang perawatan NICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Makassar dalam memberikan intervensi pada bayi yang 

mengalami BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif. 

2. Manfaat Aplikatif  

Karya tulis akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan rujukan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait 
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pemberian intervensi musik lullaby untuk masalah pola napas tidak efektif 

pada bayi yang mengalami BBLR.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Medis 

1. Pengertian  

Menurut WHO (2014) BBLR adalah berat badan saat lahir kurang 

dari 2.500 gram.  BBLR adalah neonatus dengan berat badan lahir pada 

saat kelahiran kurang dari 2.500 gram sampai 2.499 gram tanpa 

memandang masa kehamilan. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang 

dalam 1 jam setelah lahir (Kusuma et al., 2022). 

Berat bayi lahir rendah (BBLR) adalah mereka yang lahir dengan 

berat kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia kehamilan. Berat 

lahir adalah berat badan yang diukur 1 (satu) jam setelah lahir. Dua jenis 

berat badan lahir rendah (BBLR) adalah BBLR yang disebabkan oleh 

preterm birth (PTB yaitu persalinan pada usia kehamilan 37 minggu) dan 

BBLR yang disebabkan oleh Intrauterine Growth Restriction (IUGR atau 

bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan >37 minggu tetapi dengan berat 

lahir <2.500 gram). Teori lain adalah bahwa anak-anak BBLR berisiko 

tumbuh dan kembang lebih lambat dari pada bayi yang lahir dengan berat 

lahir normal, namun pada beberapa kasus bayi dengan berat lahir rendah 

dapat meninggal saat lahir (Manik et al., 2023).   

2. Etiologi 

Menurut Utami et al (2022), penyebab terjadinya berat bayi lahir 

rendah yakni antara lain: 

a. Premature atau kelahiran bayi sebelum 37 minggu yang disebabkan 

oleh kondisi fisik dan psikologis ibu. 

b. Ukuran janin yang kecil pada saat kehamilan atau tidak sesuai usia 

kehamilan yaitu berat untuk kehamilan kurang dari 10 persentil atau 

keadaan dari keduanya. 

c. Hambatan pertumbuhan janin berkaitan dengan posisi janin didalam 

Rahim ibu. 
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Ada beberapa faktor risiko terjadinya berat bayi lahir rendah menurut 

Utami et al (2022) yakni sebagai berikut :  

a. Faktor ibu 

1) Usia ibu  

Ibu dengan usia <20 atau >35 tahun berisiko melahirkan bayi 

dengan kondisi BBLR. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

organisasi kesehatan dunia (WHO), yaitu usia yang paling aman 

adalah 20-35 tahun pada saat usia reproduksi, hamil, dan 

melahirkan.  

2) Gizi kurang saat kehamilan 

Ketidakcukupan asupan nutrisi saat masa kehamilan menjadi 

pemicu terjadinya kelahiran kurang bulan (prematur). Asupan 

makanan yang kurang dan aktivitas fisik yang tinggi 

mengakibatkan kurangnya nutrisi yang didapat oleh janin selama 

dalam kandungan. 

3) Jarak kehamilan 

Jarak kehamilan ibu dapat menjadi faktor kelahiran bayi 

BBLR dengan jarak <2 tahun yang berisiko 3 x lebih besar. 

4) Pola hidup 

Orang tua perokok aktif maupun hanya sebatas orang yang 

menghirup asap rokok. Paparan asap rokok dapat menyebabkan 

janin kekurangan oksigen dalam kandungan dan penurunan aliran 

darah pada janin mengganggu pertumbuhan anak dalam 

kandungan. 

5) Infeksi dan penyakit kronis 

Kondisi ibu dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus 

dan tekanan darah tinggi berisiko mengalami kelahiran BBLR.  

b. Faktor kehamilan  

Kondisi selama masa kehamilan dapat berisiko terjadinya BBLR 

karena adanya gangguan nutrisi ibu ke janin, faktor plasenta atau ari-

ari seperti tekanan darah tinggi selama kehamilan 
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(eklamsia/preeklamsia), kehamilan kembar, ketuban pecah sebelum 

waktu kelahiran, dan perdarahan saat kehamilan yang terjadi sebelum 

proses persalinan.  

c. Faktor janin  

Pertumbuhan janin dalam kandungan juga berisiko terjadinya 

BBLR karena terpapar oleh bahan teratogenic yang dapat 

menyebabkan kelainan saat lahir atau kelainan kongenital, kelainan 

kromosom, dan infeksi dalam rahim.  

Selain itu, ada faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kejadian 

BBLR menurut Setyowati & Baroroh (2023) antara lain: 

a. Faktor plasenta 

Faktor plasenta yang dapat menyebabkan bayi BBLR juga dapat 

menjadi salah satu faktor. Kelainan plasenta dapat disebabkan oleh 

hidramnion, plasenta previa, solution plasenta, sindrom tranfusi bayi 

kembar (sindrom parabiotik), dan ketuban pecah dini. 

b. Faktor lingkungan 

Banyak masyarakat yang menganggap remeh adanya faktor 

lingkungan ini. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan BBLR, 

yaitu tempat tinggal di dataran tinggi, terkena radiasi, serta terpapar zat 

beracun.  

3. Klasifikasi  

Klasifikasi BBLR menurut American Academy of Pediatrics (APP) 

dalam Agustina et al (2023) yakni sebagai berikut: 

a. Berdasarkan masa kehamilan  

1) Preterm adalah usia kehamilan <37 minggu 

2) Late preterm adalah usia kehamilan antara 34-36 minggu 

3) Early preterm adalah usia kehamilan antara 22-34 minggu 

4) Aterm adalah usia kehamilan antara 37-41 minggu 

5) Posterm adalah usia kehamilan >42 minggu 

b. Berdasarkan berat lahir 
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1) Bayi dengan berat badan lahir amat sangat rendah atau Extremely 

Low Birthweight (ELBW) dimana bayi dengan berat lahir < 1.000 

gram. 

2) Bayi dengan berat lahir sangat rendah atau Very Low Birthweight 

(VLBW) dimana bayi dengan berat lahir <1.500 gram. 

3) Bayi dengan berat lahir rendah atau Low Birthweight (LBW) 

dimana bayi dengan berat lahir <2.500 gram. 

4. Patofisiologi  

Menurut Nurlaila & Riyanti (2019), semakin kecil dan semakin 

premature bayi itu maka akan semakin tinggi resiko gizinya. Beberapa 

faktor yang memberikan efek pada masalah gizi pada BBLR yakni:  

a. Menurunnya simpanan zat gizi padahal cadangan makanan di dalam 

tubuh sedikit, hamper semua lemak, glikogen dan mineral seperti zat 

besi, kalsium, fosfor dan seng di deposit selama 8 minggu terakhir 

kehamilan. Dengan demikian bayi preterm mempunyai potensi 

terhadap peningkatan hipoglikemia, anemia dan lain-lain. 

Hipoglikemia menyebabkan bayi kejang terutama pada bayi BBLR 

Prematur. 

b. Kurangnya kemampuan untuk mencerna makanan. Bayi preterm 

mempunyai lebih sedikit simpanan garam empedu, yang diperlukan 

untuk mencerna dan mengabsorpsi lemak dibandingkan dengan bayi 

aterm. 

c. Belum matangnya fungsi mekanis dari saluran pencernaan, koordinasi 

antara refleks hisap dan menelan belum berkembang dengan baik 

sampai kehamilan 32-34 minggu, padahal bayi BBLR kebutuhan 

nutrisinya lebih tinggi karena target pencapaian BB nya lebih besar. 

Penundaan pengosongan lambung dan buruknya motilitas usus terjadi 

pada bayi preterm. 

d. Paru yang belum matang dengan peningkatan kerja napas dan 

kebutuhan kalori yang meningkat. Potensial untuk kehilangan panas 

akibat luas permukaan tubuh tidak sebanding dengan BB dan 
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sedikitnya lemak pada jaringan di bawah kulit. Belum optimalnya 

sistem saraf pengaturan suhu tubuh mempengaruhi ketidakstabilan 

suhu BBLR. Bayi terbiasa di suhu 36oC-37 oC ketika di dalam 

kandungan. Saat dilahirkan bayi berada pada suhu lingkungan yang 

lebih rendah. Perbedaan suhu ini berpengaruh pada kehilangan panas 

tubuh bayi. Kehilangan panas ini akan meningkatkan kebutuhan kalori. 

Secara umum bayi BBLR ini berhubungan dengan usia kehamilan 

yang belum cukup bulan (prematur) disamping ini juga disebabkan 

dismaturitas. Artinya bayi lahir cukup cukup usia bulan (usia kehamilan 

38 minggu), tetapi berat badan lahirnya lebih kecil dari masa 

kehamilannya, yaitu tidak mencapai mencapai 2.500 gram. Masalah ini 

terjadi karena adanya gangguan gangguan pertumbuhan bayi sewaktu 

dalam kandungan yang disebabkan oleh penyakit ibu seperti adanya 

kelainan plasenta, infeksi, hipertensi dan keadaan-keadaan lain yang 

menyebabkan suplai makanan ke bayi menjadi berkurang. Gizi yang baik 

diperlukan seorang ibu hamil agar pertumbuhan janin tidak mengalami 

hambatan dan selanjutnya akan melahirkan bayi dengan barat normal. 

Dengan kondisi kesehatan yang baik, sistem reproduksi normal, tidak 

menderita sakit, dan tidak ada gangguan gizi pada masa prahamil maupun 

saat hamil, ibu akan melahirkan bayi lebih besar dan lebih sehat dari pada 

ibu dengan kondisi kehamilan yang sebaliknya. Ibu dengan kondisi kurang 

gizi kronis pada masa hamil sering melahirkan bayi BBLR, vitalitas 

rendah dan kematian yang tinggi (Sriyanah & Efendi, 2023). 

5. Manifestasi Klinis 

Menurut Setyowati & Baroroh (2023), tanda dan gejala dari BBLR 

dapat dibagi berdasarkan prematuritas dan dismaturitas. Tanda dan gejala 

dari prematuritas yaitu: 

a. Berat lahir bernilai sekitar <2.500 gram, Panjang badan <45 cm, 

lingkaran dada < 30 cm, lingkar Kepala < 33 cm. 

b. Masa gestasi kurang dari 37 minggu. 

c. Kulit tipis dan mengkilap dan lemak subkutan kurang. 
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d. Tulang rawan telinga yang sangat lunak. 

e. Lanugo banyak terutama di daerah punggung. 

f. Putting susu belum terbentuk dengan bentuk baik.  

g. Pembuluh darah kulit masih banyak terlihat. 

h. Labia minora belum bisa menutup pada labia mayora pada bayi jenis 

kelamin perempuan, sedangkan pada bayi jenis kelamin laki-laki 

belum turunnya testis. 

i. Pergerakan kurang, lemah serta tonus otot yang mengalami hipotonik. 

j. Menangis dan lemah. 

k. Pernapasan kurang teratur. 

l. Sering terjadi serangan apnea. 

m. Refleks tonik leher masih lemah. 

n. Refleks menghisap serta menelan belum mencapai sempurna.  

Selain prematuritas juga ada dismaturitas dengan tanda dan gejala 

sebagai berikut: 

a. Kulit pucat ada seperti noda 

b. Meconium atau feses kering, keriput, dan tipis 

c. Verniks caseosa tipis atau bahkan tidak ada 

d. Jaringan lemak dibawah kulit yang masih tipis  

e. Bayi tampak gersk cepat, aktif, dan kuat 

f. Tali pusat berwarna kuning agak kehijauan 

6. Komplikasi  

Menurut Rufaindah et al (2022), pada BBLR terjadi komplikasi 

dikarenakan fungsi sistem dan struktur organ tubuh masih sangat 

muda/imatur/premature sehingga belum berfungsi dengan optimal. 

Adapun komplikasi yang dapat timbul antara lain: 

a. Susunan saraf  pusat  

Aktivitas refleks yang belum maksimal disebabkan oleh adanya 

gangguan pada proses menghisap dan menelan.  
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b. Komplikasi saluran pernapasan 

Akibat defisiensi surfaktan dalam alveoli yang berfungsi 

mengembalikan alveoli dapat terjadi Idiopathic Respiratory Distress 

Syndrome (IRDS). Pertumbuhan surfaktan paru mencapai maksimum 

pada minggu ke-35 kehamilan, sehingga pada BBLR yang lahir kurang 

dari usia gestasi yang matur akan lebih berisiko mengalami gangguan 

pernapasan. Defisiensi surfaktan menyebabkan gangguan kemampuan 

paru untuk mempertahakan stabilitasnya, alveolus akan kembali kolaps 

setiap akhir ekspirasi sehingga untuk pernapasan berikutnya 

dibutuhkan tekanan negative into toraks yang lebih besar yang disertai 

usaha inspirasi yang kuat. Tanda klinis bayi yang mengalami Sindrom 

Gawat Napas, yaitu pernapasan cepat, sianosis perioral, merintih saat 

ekspirasi dan terjadi retraksi substernal dan interoostal. Jika kondisi 

tersebut tidak ditangani segera akan mengakibatkan gagal napas pada 

bayi dan dapat berujung pada kematian.  

Hidup dan mati merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan 

dalam kehidupan ini. Dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim 

dua hal ini merupakan sesuatu yang harus kita yakini, khususnya 

tentang kematian yang menjadi rahasia yang tak dapat diperkirakan 

kapan terjadinya (Syamsuri, 2018). 

Dalam al-Qur’an Allah swt berfirman didalam QS. Al-Mulk ayat 2: 

 الْعزَِيزُ  وَهُوَ  عَمَلً  أحَْسَنُ  أيَُّكُمْ  لِيبَْلوَُكُمْ  وَالْحَيَاةَ  الْمَوْتَ  خَلقََ  الَّذِي

 الْغفَوُرُ 
Terjemahannya:  

“Allah lah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji 

kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia 

Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (Kementrian Agama 

Republik Indonesia, 2012) 

 

Menurut Romadlon (2019) sebagaimana ia mengutip dari Imam 

Al-Qurthubi dalam tafsirnya yang menjelaskan bahwa terdapat dua 

permasalahan pada potongan ayat al-ladzi khalaqa al-mawta wa al-

hayata. Pendapat Pertama dikatakan: makna dari ayat tersebut adalah 
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Allah menciptakan makhluk untuk mati dan hidup, yakni kematian di 

dunia dan kehidupan di akhirat. Adapun alasan mendahulukan 

kematian dari pada kehidupan karena kematian itu mangandung 

paksaan yang lebih dekat sebagaimana mendahulukan anak perempuan 

dari pada anak laki-laki. Pendapat ini mengacu ada surat Asy-Syura 

ayat ke 49 dan dikatakan bahwa kematian didahulukan karena dia lebih 

dahulu, karena segala sesuatu dalam permulaannya berada pada 

keadaan mati; seperti embrio, debu, dll. 

Adapun terkait dengan kematian terkadang akan dekat dengan 

istilah kelahiran, yang dimana ketika disisi lain terjadi kematian maka 

disisi lain akan terjadi kelahiran seorang bayi yang akan memulai 

kehidupan dimuka bumi ini. Lahirnya seorang bayi tentu akan menjadi 

sebuah kebahagian bagi mereka yang telah menantikan kelahiran bayi 

tersebut. Maka tatkala ketika bayi tersebut lahir maka sambutlah dia 

dengan doa yang baik, seperti doa berikut ini : 

 وَرُزِقْتَ  أشَُدَّهُ  وَبلََغَ  الْوَاهِبَ  وَشَكَرْتَ  لكََ  الْمَوْهُوْبِ  فيِ لكََ  اللُ  ارَكَ بَ 

هُ   برَِّ

Artinya : 

“Semoga keberkahan kepada kamu pada apa yang dianugerahkan 

kepadamu, dan engkau bersyukur kepada Zat yang memberi, dan 

semoga dia dewasa dan engkau dianugerahkan 

kebaktiannya.”(Sahroji, 2017) 

 

c. Pusat termoregulasi belum sempurna 

Hal ini mengakibatkan BBLR mudah mengalami hipotermia. Bayi 

yang lahir dengan berat yang rendah memiliki lemak subkutan yang 

sedikit, belum matangnya sistem saraf pengaturan suhu tubuh, luas 

permulaan tubuh relatif lebih besar disbanding berat badannya 

sehingga mudah kehilangan panas. 

d. Metabolisme 

Produksi enzim glukoronil transferase ke sel hati belum sempurna 

sehingga mudah terjadi ikterus neonatus. Hiperbilirubinemia pada bayi 
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jika tidak segera diatasi, akan menyebabkan terjadinya Kern Ikterus, 

yang dapat menimbulkan gejala sisa pada bayi. Dalam mempertahakan 

kadar glukosa dalam darah, bayi aterm dapat mempertahankan 50-60 

mg/dL selama 72 jam, sedangkan untuk BBLR hanya mampu dalam 

kadar 40 mg/dL. Hipoglikemia terjadi jika kadar glukosa dalam darah 

<20 mg/dL. 

e. Imunoglobulin masih rendah 

Hal ini mengakibatkan bayi BBLR mudah terkena infeksi. Kulit 

dan selaput lender membrane pada BBLR tidak memiliki perlindungan 

seperti bayi yang lahir secara aterm, sehingga membuat BBLR mudah 

mengalami infeksi. 

f. Ginjal belum berfungsi sempurna 

Filtrasi glomerulus belum sempurna sehingga mudah mengalami 

keracunan obat dan menderita asidosis metabolik.  

7. Penatalaksanaan  

Menurut Agustina et al (2023), penatalaksanaan yang dilakukan pada 

bayi dengan BBLR yakni sebagai berikut: 

a. Bantuan respirasi  

Tujuan penatalaksanaan ini adalah untuk mempertahakankan 

oksigen tetap tercukupi. Apneu merupakan masalah pernapasan yang 

sering mengakibatkan penyakit berat pada bayi dengan premature 

karena disebabkan surfaktan belum diproduksi dengan sempurna 

sehingga paru juga belum matang yang dapat mengakibatkan 

Respiratory Distress Syndrome (RDS). Keadaan ini perlu dilakukan 

resusitasi pada bayi vaitu dengan memposisikan bayi, membersihkan 

jalan napas, rangsang taktil, menghangatkan bayi, dan terapi oksigen 

jika dibutuhkan berdasarkan keadaan bayi. Bayi diberikan oksigen 

100% dapat memberikan efek edema pada paru bayi dan 

retinopathy of prematurity. 

 

 



15 
 

 

b. Termoregulasi 

Permasalahan yang muncul pada termoregulasi terjadi karena kulit 

yang tipis dan lemak subkutan yang sedikit, serta pusat kontrol yang 

terdapat pada otak belum matur sehingga bayi mash kesulitan untuk 

mempertahankan suhu tubuhnya. Yang dapat dilakukan untuk menjaga 

agar suhu tubuh bayi dengan cal metode kanguru (PK/Kangaroo 

Mother Care), pemberian pemancar panas (lampu hangat), ruangan 

yang hangat serta bayi diletakkan dalam inkubator. 

c. Pencegahan infeksi 

Semua bayi baru lahir diberikan asuhan kebidanan dalam 

pencegahan infeksi. BBLR sangat rentan terhap penyakit karena 

imunitas seluler dan humoral yang beum maksimal. Cara yang dapat 

dilakukan agar bayi terhindar dari infeksi sebagai berikut: 

1) Menjaga ke ersihan diri, penolong maupun ruangan dan alat yang 

maupun digunakan selama persalinan 

2) Perawatan terhadap tali pusat  

3) Pemberian ASI ekslusif 

4) Melakukan cuci tangan sebelum menyentuh/memegang bayi 

5) Melakukan tindakan sterilisasi alat kesehatan bekas pakai 

6) Tidak diperkenankan bagi petugas atau orang tua dan keluarga 

yang sedang sakit atau sedang sakit infeksi untuk memasuki ruang 

perawatan bayi sampai dinyatakan sembuh, dan disarankan untuk 

menggunakan sarung tangan dan masker saat mengunjungi bayi 

d. Nutrisi 

Mekanisme ingesti dan digesti makanan yang belum berkembang 

secara maksimal pada BBL menyebabkan bayi mengalami kesulitan 

dalam pemenuhan nutrisinya. Pemenuhan nutrisi bayi dengan BBLR 

dapat melalui oral, parenteral dan atau enteral dengan tetap 

memperhatikan kemampuan menghisap, menelap, dan bernapas. Bayi 

dengan kemampuan yang terbatas dapat menyebabkan apnea, 

bradikardia, dan penurunan saturasi oksigen. Pada bayi premature, 
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masih terbatas pada kapasitas lambung, dan masih mudah mengalami 

distensi abdomen yang dapat mempengaruhi pernapasan. 

e. Keseimbangan cairan dan elektrolit  

Bayi dengan BBLR sering kali mendapatkan cairan parenteral 

sebagai asupan tambahan kalori air, dan elektrolit. Kandungan air 

ekstraseluler pada bayi cukup bulan lebih rendah dibandingkan dengan 

bayi preterm, yaitu 70% bayi cukup bulan dan sampai 90% bayi 

preterm, sehingga keseimbangan cairan dan elektrolit sangat penting. 

Keadaan ini disebabkan karena kapasitas osmotic diuresis bayi 

BBLR yang preterm masih sangat terbatas pada ginjal dan permukaan 

tubuhnya lebih luas sehingga sangat rentan terhadap kehilangan cairan 

dan elektrolit. 

8. Pemeriksaan Penunjang  

Menurut Santoso (2021), pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada 

BBLR adalah sebagai berikut: 

a. Radiologi 

1) Pada umur 8 jam dapat dimulai foto thoraks pada bayi baru lahir 

dengan usia gestasi yang belum cukup bulan. Terdapatnya 

retikulogranular pada parenkim dan bronkogram udara pada 

gambaran foto thoraks pada bayi dengan penyakit membran hyalin 

yang disebabkan oleh kekurangan surfaktan. Gambaran white lung 

hanya tampak pada kondisi berat.  

2) Pada umur 2 hari USG kepala terutama pada bayi dengan usia 

kehamilan 35 minggu akan dimulai untuk mengetahui adanya 

hidrosefalus atau perdarahan intrakranial dengan memvisualisasi 

ventrikel dan struktur otak garis tengah dengan fontanel anterior 

yang terbuka 

b. Laboratorium 

1) Pada hari pertama setelah lahir (menurun bila ada sepsis) terdapat 

jumlah sel darah putih : 18.000/mm3, netrofil meningkat sampai 

23.000-24.000/mm3. 
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2) Hematokrit (Ht) : 43%- 61 % (peningkatan sampai 65 % atau lebih 

menandakan polisitemia, penurunan kadar menunjukkan anemia 

atau hemoragic prenatal/perinatal).  

3) Hemoglobin (Hb) : 15-20 gr/dl (kadar lebih rendah berhubungan 

dengan anemia atau hemolisis berlebihan).  

4) Nilai bilirubun normal total adalah : 6 mg/dl pada hari pertama 

kehidupan, 8 mg/dl 1-2 hari, dan 12 mg/dl pada 3-5 hari. 

5) Eloktrolit harus dipantau (Na, K, Cl) : biasanya dalam batas normal 

pada awalnya.  

6) Pemeriksaan Analisis Gas Darah (AGD)  
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9. Penyimpangan KDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Konsep Asuhan Keperawatan 
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B.  Konsep Asuhan Keperawatan  

1. Pengkajian  

Menurut Saputra et al (2023), pengkajian keperawatan adalah proses 

mengumpulkan data atau informasi pasien secara sistematis dan 

berkelanjutan termasuk mengorganisir data, validasi dan 

mendokumentasikan data pasien. Data yang dikumpulkan mengandung 

seluruh informasi yang saling berkaitan yang dikumpulkan oleh perawat 

dan tenaga profesional kesehatan lain secara lengkap dengan tujuan 

membantu meningkatkan status kesehatan pasien melalui rencana asuhan 

keperawatan yang komprehensif dan efektif.  

Menurut Sari et al (2023), asuhan keperawatan merupakan data dasar 

klien yang komprehensif mencakup riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, 

hasil emeriksaan diagnostik dan laboratorium serta informasi dari tim 

kesehatan serta keluarga klien yang meliputi: 

a. Identitas : Usia ibu saat hamil, usia kehamilan, kehamilan dengan 

penyakit penyerta. 

b. Riwayat kesehatan 

1) Keluhan utama: PB < 45 cm, LD < 30 cm, LK < 33 cm. 

Kesadaran apatis, daya hisap lemah atau bayi tak mau minum, 

hipotonia letargi, dan mungkin terjadi kelumpuhan otot 

ekstravaskuler. 

2) Riwayat penyakit sekarang 

Bayi dengan ukuran fisik : UK < 37 minggu, BB < 2500 gram, 

panjang badan < 45 cm. Gambaran fisik : kepala lebih besar dari 

badan, kulit tipis transparan, rambut lanugo banyak, lemak 

subkutan tipis, daya hisap lemah atau bayi tak mau minum, tangis 

yang melengking. 

3) Riwayat penyakit dahulu 

Bayi beresiko mengalami BBLR, jika ibu mempunyai riwayat 

penyakit seperti hipertensi, placenta previa, kehamilan kembar, 
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malnutrisi, kebiasaan ibu merokok, minum alkohol, ibu yang 

menderita penyakit malaria, dan lain-lain. 

4) Riwayat kehamilan dan melahirkan  

Adanya riwayat melahirkan sebelumnya dan pada saat partus 

siapakah yang berperan dalam proses dalam pertolongan partus 

tersebut. Riwayat pemberian ANC terpadu termasuk didalamnya. 

5) Riwayat imunisasi 

Pemberian vaksin tetanus diberikan 2 kali pada ibu hamil, yaitu TT 

(tetanus) I diberikan setelah bulan ke-3 dan TT II diberikan dengan 

interval minimal 1 bulan, serta tidak boleh < 1 bulan sebelum 

persalinan agar kadar anti tetanus serum bayi 

mencapai kadar optimal. Bila ibu hamil belum mendapatkan polio, 

berikan vaksin polio yang aman untuk ibu hamil. 

6) Riwayat nutrisi 

Masalah pemberian ASI pada BBLR terjadi karena ukuran tubuh 

bayi dengan BBLR kecil, kurang energi, lemah, lambungnya kecil 

dan tidak dapat menghisap. Bayi BBLR dengan kehamilan lebih 

dari 35 minggu dan berat lahir lebih dari 2000 gram umumnya bisa 

langsung menyusui. 

c. Kebutuhan dasar 

1) Pola nutrisi : refleks sucking lemah, volume lambung kurang, daya 

absorbsi kurang atau lemah sehingga kebutuhan nutrisi terganggu. 

2) Pola personal hygiene : perawat dan keluarga pasien harus menjaga 

kebersihan pasien, terutama sat BAB dan BAK, saat BAB dan 

BAK harus diganti popok khusus bayi BBLR yang kering dan 

halus. 

3) Pola aktivitas : gerakan kaki dan tangan lemah. 

4) Pola eliminasi: BAB yang pertama kali keluar adalah mekonium, 

produksi urin rendah, frekuensi BAB normal pada neonatus adalah 

lebih dari 4x dalam sehari sedangkan frekuensi BAK normal lebih 

6x dalam sehari, volume urin normal berkisar antara 1-2 ml/kg 
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berat badan per jam, jadi bila berat badan bayi 2,5-5 kg urin yang 

dihasilkan berkisar 60-240 ml dalam sehari. 

5) Pola tidur : bayi cenderung lebih banyak tidur. 

d. Pemeriksaan fisik 

1) Keadaan umum 

a) Pada umumnya pasien dengan BBLR dalam keadaan lemah, 

bayi terlihat kecil, pergerakan masih kurang dan lemah. 

b) Nadi: 180 kali per menit, kemudian menurun sampai 120- 140 

x/ menit 

c) Pernapasan: 80 kali per menit, kemudian menurun sampai 40x/ 

menit 

d) Suhu: kurang dari 36,5°C 

2) Pemeriksaan ABCD 

a) Antropometri pada bayi dengan BBLR terutama berat badan 

terbagi menjadi 3 yaitu : BBLR berat antara 1500- 2500 gram, 

BBLSR berat antara 1000-1500 gram, dan BBLAR berat 

kurang dari 1000 gram, lingkar dada < 33 cm. 

b) Biokimia, pada bayi BBLR sering dijumpai adanya 

peningkatan kadar hemoglobin, eritrosit karena imaturitas dari 

sel dan belum sempurnanya enzim. 

c) Clinical, pada BBLR berat badan bayi belum memenuhi 

standar yakni 2500 gram dan pada kasus ini biasanya juga 

terjadi kelemahan reflek atau fungsi menghisap. 

d) Diet makanan atau nutrisi yang diberikan biasanya hanya ASI 

dan susu formula khusus BBLR jika disarankan oleh dokter. 

3) Pemeriksaan fisik head to toe 

a) Kepala 

Inspeksi : biasanya pada BBLR kepala lebih besar dari badan, 

kulit tipis, ubun ubun besar dan kecil belum menutup 

Palpasi : pada BBLR rambut tipis dan halus, lingkar kepala < 

33 cm. 
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b) Mata 

Inspeksi : mata simetris, pupil isokor, terdapat banyak lanugo 

pada area pelipis, konjungtiva anemis. 

c) Hidung 

Inspeksi : terdapat pernafasan cuping hidung akibat gangguan 

pola nafas, terpasang selang oksigen 1-2 liter /menit. 

Palpasi : pada BBLR tulang hidung masih lunak, karena tulang 

rawan belum sempurna. 

d) Mulut 

Inspeksi : pucat, sianosis, mukosa bibir kering, terpasang 

selang OGT. 

e) Telinga 

Inspeksi : pada BBLR terlihat banyak lanugo, daun telinga 

imatur. 

Palpasi: daun telinga pada BBLR lunak. 

f) Wajah 

Inspeksi: warna kulit merah karena hipertermia, bentuk 

simetris, lanugo banyak, keriput seperti orang tua. 

g) Leher 

Inspeksi: pada BBLR mudah terjadi gangguan pernafasan 

akibat dari inadekuat jumlah surfaktan, jika hal ini terjadi 

biasanya didapatkan retraksi suprasternal. 

h) Paru-paru 

Inspeksi: biasanya pada BBLR pernafasan tidak teratur, otot 

bantu pernafasan, lingkar dada  

Palpasi : dinding dada elastis, puting susu belum terbentuk. 

Perkusi: terdapat suara sonor. 

Auskultasi: jika bayi mengalami gangguan pernafasan biasanya 

bayi mendengkur, jika terjadi aspirasi mekonium maka terdapat 

suara ronchi. 
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i) Jantung 

Inspeksi: biasanya ictus cordis nampak di CS mid klavikula. 

Palpasi : ictus cordis teraba ICS 4 mid clavicula sinistra 

Perkusi: area jantung redup. 

Auskultasi: S1 S2 tunggal, normalnya heat rate 120-160 kali/ 

menit 

j) Abdomen 

Inspeksi : bentuk silindris, perut buncit berarti adanya asites 

atau tumor, perut cekung adanya hernia diafragma. 

Palpasi : hepar bayi terletak 1-2 cm dibawah aureus estate pada 

garis papila mamae, lien tidak teraba. 

Auskultasi : bising usus timbul 1 sampai 2 jam sesudah masa 

kelahiran bayi. 

k) Umbilicus 

Inspeksi : tali pusarnya layu, apakah terdapat pendarahan 

ataukah tidak, terdapat tanda - tanda infeksi di tali pusarnya. 

l) Genetalia  

Inspeksi : pada neonatus aterm testis perlu turun, diketahui 

terdapat kelainan letak muara uretra dalam neonatus laki-laki, 

neonatus perempuan diketahui dari labia mayor serta labia 

minor, terdapat sekresi mueus keputiban, terkadang 

perdaraban. 

m) Anus 

Inspeksi : perhatikan adanya darah pada tinjanya, frekuensi 

BAB dan warna dari feses. 

n) Ekstremitas 

Inspeksi : warna biru, gerakan lemah, akral dingin, lihatlah 

apakah terdapat patah tulang maupun kelumpuhan syaraf 

maupun kondisi jari-jari tangan dan jumlah jarinya. 
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o) Refleks 

Inspeksi : pada neonatus preterm post asfiksia berat reflek 

moro serta sucking lemah. Reflek moro bisa menyampaikan 

keterangan tentang kondisi struktur syaraf pusat maupun 

terdapat patah tulang. 

2. Diagnosis Keperawatan 

Menurut Hidayat (2021), diagnosis keperawatan adalah sebuah 

keputusan klinik pada individu, keluarga atau masyarakat baik aktual 

maupun potensial tentang masalah kesehatan atau kehidupan. Adapun 

diagnosis keperawatan yang sering muncul pada BBLR menurut 

Kusumaningsih et al (2023) adalah sebegai berikut: 

a. Pola napas tidak efektif 

1) Definisi 

Inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi yang 

adekuat. 

2) Penyebab 

a) Hambatan upaya napas (misal nyeri saat bernapas, kelemahan 

otot pernapasan) 

b) Deformitas dinding dada 

c) Deformitas tulang dada 

d) Posisi tubuh yang menghambat ekspirasi paru 

e) Efek agen non farmakologis 

f) Kecemasan  

3) Gejala dan tanda mayor 

a) Subjektif : Dyspnea 

b) Objektif : Penggunaan otot bantu pernapasan, fase ekspirasi 

memanjang, pola napas abnormal (takipnea, bradypnea, 

hiperventilasi, kussmaul). 

4) Gejala dan tanda minor 

a) Subjektif : Ortopnea 
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b) Objektif : Pernapasan cuping hidung, diameter thoraks anterior 

posterior meningkat, tekanan ekspirasi menurun, tekanan 

inspirasi menurun, ekskursi dada berubah. 

b. Defisit nutrisi 

1) Definisi 

Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme. 

2) Penyebab 

a) Ketidakmampuan menelan makanan 

b) Ketidakmampuan mencerna makanan 

c) Ketidakmampuan mengabsorbsi nutrient 

d) Peningkatan kebutuhan metabolisme 

e) Faktor ekonomi 

f) Faktor psikologis  

3) Gejala dan tanda mayor 

a) Subjektif : Tidak tersedia 

b) Objektif : Berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang 

ideal. 

4) Gejala dan tanda minor 

a) Subjektif : Cepat kenyang setelah makan, kram/nyeri abdomen, 

nafsu makan menurun. 

b) Objektif : Bising usus hiperaktif, otot pengunyah lemah, otot 

menelan lemah, membrane mukosa pucat, sariawan, serum 

albumin turun, rambut rontok berlebihan, diare. 

c. Termoregulasi tidak efektif  

1) Definisi 

Kegagalan mempertahankankan suhu tubuh dalam rentang normal.  

2) Penyebab 

a) Stimulasi pusat termoregulasi hipotalamus 

b) Fluktuasi suhu lingkungan 

c) Proses penyakit 
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d) Proses penuaan 

e) Dehidrasi  

f) Ketidaksesuaian pakaian untuk suhu lingkungan 

g) Peningkatan kebutuhan oksigen 

h) Perubahan laju metabolisme 

i) Suhu lingkungan ekstrim 

j) Ketidakadekuatan suplai lemak subkutan 

k) Berat badan ekstrem 

l) Efek agen farmakologis  

3) Gejala dan tanda mayor 

a) Subjektif : Tidak tersedia 

b) Objektif : Kulit dingin/hangat, menggigil, suhu tubuh 

fluktuatif.  

4) Gejala dan tanda minor 

a) Subjektif : Tidak tersedia 

b) Objektif : Piloereksi, CRT >3 detik, tekanan darah meningkat, 

pucat, frekuensi napas meningkat, kejang, takikardi, kulit 

kemerahan, dasar kuku sianotik.  

d. Ketidakstabilan kadar glukosa darah 

1) Definisi 

Variasi kadar glukosa darah naik/turun dari rentang normal. 

2) Penyebab 

Hiperglikemia 

a) Disfungsi pankreas  

b) Resistensi insulin  

c) Gangguan toleransi glukosa darah 

d) Gangguan glukosa puasa  

Hipoglikemia  

1) Penggunaan insulin  

2) Hyperinsulinemia  

3) Disfungsi hati 
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4) Disfungsi ginjal kronis 

5) Efek agen farmakologis  

6) Tindakan pembedahan neoplasma 

7) Gangguan metabolic bawaan  

3) Gejala dan tanda mayor 

Hiperglikemia 

a) Subjektif : Lelah dan lesu. 

b) Objektif : Kadar glukosa darah/urin tinggi. 

Hipoglikemia 

a) Subjektif : Mengantuk dan pusing. 

b) Objektif : Gangguan koordinasi, kadar glukosa dalam 

darah/urin rendah. 

4) Gejala dan tanda minor 

Hiperglikemia 

a) Subjektif : Mulut kering dan haus meningkat. 

b) Objektif : Jumlah urine meningkat. 

Hipoglikemia 

a) Subjektif : Palpitasi dan mengeluh lapar. 

b) Objektif : Gemetar, kesadaran menurun, perilaku aneh, sulit 

bicara, dan berkeringat. 

e. Risiko infeksi 

1) Definisi 

Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik. 

2) Faktor risiko 

a) Penyakit kronis (misal diabetes melitus) 

b) Efek prosedur invasive  

c) Malnutrisi 

d) Peningkatan paparan organisme pathogen lingkungan 

3) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer 

a) Gangguan peristaltik 

b) Kerusakan integritas kulit 
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c) Perubahan sekresi pH 

d) Penurunan kerja siliaris 

e) Ketuban pecah lama 

f) Ketuban pecah sebelum waktunya 

g) Merokok 

h) Statis cairan tubuh 

4) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder 

a) Penurunan hemoglobin  

b) Imunosupresi 

c) Leukopenia 

d) Supresi respon inflamasi 

e) Vaksinasi tidak adekuat 

f. Risiko gangguan integritas kulit atau jaringan 

1) Definisi 

Berisiko mengalami kerusakan kulit (dermis dan/atau epidermis) 

atau jaringan (membrane mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, 

tulang, kartilago kapsul sendi dan/atau ligamen). 

2) Faktor risiko 

a) Perubahan sirkulasi 

b) Perubahan status nutrisi (kelebihan atau kekurangan) 

c) Kelebihan atau kekurangan volume cairan 

d) Penurunan mobilitas 

e) Bahan kimia iritatif 

f) Suhu lingkungan yang ekstrem 

g) Faktor mekanis (misal penekanan, gesekan) atau faktor elektris 

(elektrodiatermi, energi listrik bertegangan tinggi) 

h) Terapi radiasi  

i) Kelembaban 

j) Proses penuaan 

k) Neuropati perifer 

l) Perubahan pigmentasi 
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m) Perubahan hormonal 

n) Penekanan pada tonjolan tulang 

o) Kurang terpapar informasi tentang upaya 

mempertahankan/melindungi integritas jaringan (PPNI, 2016). 

3. Intervensi Keperawatan 

Adapun intervensi keperawatan yang dilakukan pada bayi BBLR 

berdasarkan PPNI (2018) yakni sebagai berikut: 

a. Pola napas tidak efektif 

1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama … x 24 

jam, diharapkan Pola Napas membaik. 

2) Kriteria hasil : Dispnea menurun, penggunaan otot bantu napas 

menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, frekuensi napas 

membaik, dan kedalaman napas membaik. 

3) Intervensi keperawatan  

Tabel 2.1 Intervensi Keperawatan Pola Napas Tidak Efektif 

Intervensi Keperawatan Rasional  

Manajemen Jalan Napas 

Observasi  

1. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, dan usaha napas). 

2. Monitor bunyi napas tambahan 

(misal gurgling, mengi, wheezing, 

ronkhi kering). 

3. Monitor sputum (jumlah, warna, 

dan aroma). 

 

 

Terapeutik  

1. Pertahankan kepatenan jalan napas 

dengan head-tilt dan chin-lift (jaw-

thrust jika curiga trauma cervical). 

2. Posisikan semi-fowler atau fowler. 

3. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu. 

4. Lakukan penghisapan lendir kurang 

dari 15 detik. 

5. Lakukan hiperoksigenasi sebelum 

penghisapan endotrakea. 

6. Keluarkan sumbatan benda padat 

dengan forsep McGill. 

7. Berikan oksigen, jika perlu 

Observasi  

1. Penurunan bunvi napas dapat 

menunjukkan atelectasis, ronkhi mengi 

menunjukkan akumulasi sekret, 

ketidakmampuan membersihkan jalan 

napas menimbulkan penggunaan otot 

bantu dan peningkatan kerja napas. 

2. Mengetahui adanya suara napas tambahan 

yang menghalangi jalan napas. 

3. Mengetahui sputum yang dihasilkan. 

 

Terapeutik  

1. Untuk mempertahankan dan memelihara 

kepatenan jalan napas. 

2. Untuk mengurangi sesak. 

3. Untuk membantu mengeluarkan secret dan 

mengurangi sesak. 

4. Untuk membantu membersihkan secret 

dan melonggarkan jalan napas. 

5. Untuk menghindari terjadinya hipoksemi 

akibat penghisapan jalan napas. 

6. Untuk membebaskan jalan napas dari 

benda asing. 

7. Untuk mencegah terjadinya gagal napas. 
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Edukasi 

1. Anjurkan asupan cairan 2000 

ml/hari, jika tidak kontraindikasi. 

Kolaborasi  

1. Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, ekspektoran, dan 

mukolotik, jika perlu. 

Edukasi 

1. Untuk memenuhi cairan tubuh 

 

Kolaborasi  

1. Pemberian bronkodilator untuk 

melebarkan jalan napas, ekspektoran 

untuk merangsang pengeluaran sputum, 

dan mukolotik untuk menghancurkan 

formasi sputum atau tidak lagi bersifat 

kental. 

b. Defisit nutrisi 

1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama … x 24 

jam, diharapkan Status Nutrisi membaik. 

2) Kriteria hasil : Porsi makan yang dihabiskan meningkat, kekuatan 

otot menelan meningkat, berat badan membaik, indeks masa tubuh 

(IMT) membaik, nafsu makan membaik. 

3) Intervensi keperawatan 

Tabel 2.2 Intervensi Keperawatan Defisit Nutrisi 

Intervensi Keperawatan Rasional  

Manajemen Nutrisi 

Observasi  

1. Identifikasi status nutrisi. 

2. Identifikasi kebutuhan kalori dan 

jenis nutrisi. 

3. Monitor asupan makanan. 

4. Monitor berat badan. 

Terapeutik  

1. Lakukan oral hygine sebelum 

makan, jika perlu 

2. Sajikan makanan dengan suhu yang 

sesuai 

3. Berikan makanan tinggi serat untuk 

mencegah konstipasi. 

4. Berikan makanan tinggi kalori dan 

tinggi protein. 

Edukasi 

1. Anjurkan diet yang diprogramkan. 

Kolaborasi  

1. Kolaborasi dengan abli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan jenis 

nutrisi yang dibutuhkan, jika perlu. 

Observasi  

1. Mengetahui status nutrisi agar dilakukan 

perencanaan yang tepat untuk diberikan. 

2. Mengetahui jenis kebutuhan nutrisi yang 

diperlukan pasien. 

3. Mengetahui asupan makanan pasien. 

4. Mengetahui berat badan bayi. 

Terapeutik  

1. Untuk membersihkan rongga mulut pasien 

dari kotoran sisa makanan. 

2. Agar suhu makanan yang masuk sesuai 

dengan suhu dalam tubuh pasien. 

3. Untuk mencegah terjadinya konstipasi. 

4. Agar kebutuhan akan kalori dan protein 

terpenuhi. 

 

Edukasi 

1. Agar klien tidak kelebihan asupan nutrisi. 

Kolaborasi  

1. Agar nutrisi pasien terpenuhi dan sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan tubuh 

pasien. 
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c. Termoregulasi tidak efektif 

1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama … x 24 

jam, diharapkan Termoregulasi membaik. 

2) Kriteria hasil : Kulit merah menurun, pucat menurun, takikardia 

menurun, takipnea menurun, bradikardia menurun, suhu tubuh 

membaik, suhu kulit membaik, dan pengisian kapiler membaik. 

3) Intervensi keperawatan 

Tabel 2.3 Intervensi Keperawatan Termoregulasi Tidak 

Efektif 

Intervensi Keperawatan Rasional  

Regulasi Temperatur 

Observasi  

1. Monitor suhu tubuh bayi stabil. 

2. Monitor suhu tubuh tiap dua jam. 

3. Monitor warna kulit. 

4. Monitor dan catat tanda dan gejala 

hipotermia/hipertermia. 

 

 

Terapeutik  

1. Pasang alat pemantau. 

2. Tingkatkan asupan nutrisi dan 

cairan. 

3. Bedong bayi. 

4. Masukkan bayi bblr kedalam 

plastik. 

Edukasi 

1. Demonstrasikan teknik perawatan 

pmk untuk bayi bblr.. 

Kolaborasi  

1. Kolaborasi pemberian antipiretik, 

jika perlu. 

Observasi  

1. Mengetahui perubahan suhu tubuh bayi 

dalam kondisi normal. 

2. Mengetahui perubahan suhu tubuh bayi 

tiap dua jam. 

3. Untuk mengetahui reaksi dari perubahan 

suhu tubuh. 

4. Untuk mengetahui tanda dan gejala yang 

muncul akibat perubahan suhu. 

Terapeutik  

1. Untuk memantau suhu tubuh bayi. 

2. Agar bayi tidak dehidrasi. 

3. Memberikan lingkungan hangat pada bayi. 

4. Untuk mempertahankan suhu bayi. 

 

 

Edukasi 

1. Agar keluarga mengetahui teknik 

melakukan pmk pada bayi untuk 

menstabilkan suhu tubuh bayi. 

Kolaborasi  

1. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada 

bayi. 

d. Ketidakstabilan kadar glukosa darah 

1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama … x 24 

jam, diharapkan Kestabilan Kadar Glukosa Darah meningkat. 

2) Kriteria hasil : Mengantuk menurun, mulut kering menurun, rasa 

haus menurun, kadar glukosa dalam darah membaik, kadar glukosa 

dalam urine membaik, dan jumlah urine membaik. 
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3) Intervensi keperawatan 

Tabel 2.4 Intervensi Keperawatan Ketidakstabilan Kadar 

Glukosa Darah 

Intervensi Keperawatan Rasional  

Manajemen Hipoglikemia 

Observasi  

1. Identifikasi tanda dan gejala 

hipoglikemia. 

Terapeutik  

1. Berikan karbohidrat sederhana. 

2. Pertahankan akses intravena. 

 

Edukasi 

1. Anjurkan monitor kadar glukosa 

darah. 

Kolaborasi  

1. Kolaborasi pemberian dextrose. 

2. Kolaborasi pemberian glucagon 

Observasi  

1. Mengetahui tanda dan gejala hipoglikemia 

pada bayi. 

 

Terapeutik  

1. Untuk memenuhi kadar glukosa darah 

dalam tubuh. 

2. Untuk mematenkan akses intravena. 

Edukasi 

1. Untuk mengetahui perubahan kadar 

glukosa dalam tubuh. 

Kolaborasi  

1. Untuk mencukupi kadar gula dalam tubuh. 

2. Untuk menambah kadar glukosa dalam 

tubuh. 

e. Risiko infeksi 

1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama … x 24 

jam, diharapkan Tingkat Infeksi meningkat. 

2) Kriteria hasil : Kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan 

meningkat, demam menurun, kemerahan menurun, dan kadar sel 

darah putih membaik. 

3) Intervensi keperawatan 

Tabel 2.5 Intervensi Keperawatan Risiko Infeksi 

Intervensi Keperawatan Rasional  

Pencegahan Infeksi 

Observasi  

1. Monitor tanda dan gejala infeksi. 

Terapeutik  

1. Batasi jumlah pengunjung. 

2. Cuci tangan sebelum sesudah 

kontak dan dengan lingkungan 

pasien. 

3. Pertahankan teknik aseptik pada 

pasien beresiko tinggi. 

Edukasi 

1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi. 

2. Ajarkan cara mencuci tangan 

dengan benar. 

Observasi  

1. Mengetahui adanya tanda dan gejala 

infeksi yang timbul. 

 

Terapeutik  

1. Mencegah terjadinya infeksi nosocomial 

dari orang lain. 

2. Mencegah terjadinya infeksi melalui 

tangan. 

3. Untuk meminimalisir terjadinya infeksi. 

Edukasi 

1. Agar keluarga mengetahui tanda dan 

gejala infeksi. 

2. Agar keluarga mengerti cara mencuci 
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Kolaborasi  

1. Kolaborasi pemberian imunisasi. 

tangan yang benar untuk mencegah 

infeksi. 

Kolaborasi  

1. Memperkuat daya tahan tubuh bayi. 

f. Risiko gangguan integritas kulit atau jaringan 

1) Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama … x 24 

jam, diharapkan Integritas Kulit meningkat. 

2) Kriteria hasil : Kerusakan jaringan menurun, perdarahan menurun, 

hematoma menurun, suhu kulit membaik, dan tekstur membaik. 

3) Intervensi keperawatan 

Tabel 2.6 Intervensi Keperawatan Risiko Gangguan Integritas 

Kulit atau Jaringan 

Intervensi Keperawatan Rasional  

Perawatan Integritas Kulit 

Observasi  

1. Identifikasi penyebab gangguan 

integritas kulit. 

Terapeutik  

1. Ubah posisi tiap 2 jam sekali. 

2. Gunakan produk berbahan 

ringan/alami dan hipoalergik 

pada kulit sensitif. 

Observasi  

1. Untuk mengetahui penyebab dari 

gangguan integritas kulit. 

 

Terapeutik  

1. Untuk mempertahankan aliran darah. 

2. Untuk menjaga kesehatan kulit dan 

mencegah terjadinya alergi. 

 

4. Implementasi Keperawatan 

Menurut Prastiwi et al (2023), implementasi adalah pelaksanaan dari 

rencana intervensi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap 

implementasi dimulai setelah rencana intervensi disusun dan ditujukan 

pada nursing order untuk membantu klien dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan. Adapun tahap-tahap implementasi yakni sebagai berikut: 

a. Tahap I : Persiapan 

Pada tahap ini menuntut perawat mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan dalam tindakan meliputi: 

1) Review tindakan keperawatan yang diidentifikasi pada tahap 

perencanaan. 

2) Menganalisa pengetahuan dan keterampilan keperawatan yang 

diperlukan. 
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3) Mengetahui komplikasi dari tindakan keperawatan yang mungkin 

muncul. 

4) Menentukan dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan. 

5) Mempersiapkan lingkungan yang kondusif sesuai dengan tindakan. 

6) Mengidentifikasi aspek hukum dan etik terhadap resiko dari 

potensi tindakan. 

b. Tahap II : Pelaksanaan 

Fokus tahap pelaksanaan tindakan perawatan adalah kegiatan 

pelaksanaan tindakan dari perencanaan untuk memenuhi kebutuhan 

fisik dan emosional. Pendekatan ini meliputi: 

1) Independent adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat 

tanpa petunjuk dan perintah dari dokter atau tenaga kesehatan 

lainnya. Tipe tindakan independent keperawatan dapat 

dikategorikan menjadi 4 yaitu tindakan diagnostik, tindakan 

terapeutik, tindakan edukatif, dan tindakan merujuk. 

2) Interdependen menjelaskan suatu kegiatan yang memerlukan suatu 

kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya, misalnya tenaga 

sosial, ahli gizi, fisioterapi dan dokter. 

3) Dependen ini berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan 

medis. Tindakan tersebut menandakan suatu cara dimana tindakan 

medis dilaksanakan. 

c. Tahap III : Dokumentasi 

Pelaksanaan tindakan keperawatan harus diikuti oleh pencatatan yang 

lengkap dan akurat terhadap suatu kejadian dalam proses keperawatan.  

5. Evaluasi Keperawatan  

Menurut (Mustamu et al., 2023), evaluasi keperawatan adalah suatu 

proses sistematis dan terencana yang dilakukan pada akhir tahap 

perawatan untuk membandingkan hasil kesehatan pasien dengan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menentukan 

apakah tindakan keperawatan yang telah dilakukan efektif dalam 

meningkatkan kondisi kesehatan pasien atau perlu dilakukan pendekatan 
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lain. Evaluasi keperawatan juga dapat membantu perawat dalam 

mengevaluasi kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan. Data 

subjektif dan objektif yang dikumpulkan selama proses perawatan 

digunakan dalam evaluasi keperawatan untuk menentukan tindakan 

selanjutnya yang harus diambil dalam perawatan pasien. 

C. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN) 

1. Pengertian 

Terapi musik merupakan terapi komplementer di ruangan intensif 

neonatologi digunakan untuk meningkatkan perkembangan dan promotif 

maturasi pada bayi prematur. Musik digunakan untuk menenangkan, untuk 

meningkatkan kemampuan menerima stimulasi, meningkatkan refleks 

hisap, mengurangi rasa nyeri, meningkatkan hubungan ibu dan bayi dan 

mempersingkat lama rawat (Annisa & Mentari, 2021).  

Terapi musik merupakan suatu bentuk pengobatan yang bersifat 

holistik dimana langsung menuju ke gejala penyakit. Keberhasilan terapi 

ditentukan dari kerjasama antara orang tua dan bayi secara keseluruhan 

(Yanti et al., 2023). 

Musik lullaby merupakan musik pengantar tidur yang mempunyai 

struktur suara yang menenangkan, mempunyai irama yang konstan dan 

stabil serta melodi yang tenang dan tidak mengejutkan yang dapat 

mempengaruhi irama gerakan jantung dan pernapasan (Triana et al., 

2023).  

Musik lullaby memberikan efek yang menenangkan. Musik lullaby 

sering digunakan dalam stimulasi multimodal. Musik lullaby termasuk 

dalam musik klasik Brahm atau Mozart, musik daerah atau nyanyian ibu 

yang dapat mengatur perilaku bayi untuk dapat fokus pada dirinya dan 

juga menenangkan yang dikomunikasikan secara emosional (Azmi et al., 

2017).  

2. Tujuan  

Menurut (Nurhasanah, 2020), tujuan pemberian terapi musik lullaby  

adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk meningkatkan perkembangan dan promotif maturasi pada bayi 

prematur.  

b. Untuk menenangkan, meningkatkan fungsi fisiologis, meningkatkan 

kemampuan menerima stimulasi, meningkatkan refleks hisap, 

mengurangi rasa nyeri, meningkatkan hubungan ibu dan bayi dan 

mempersingkat lama rawat. 

3. Prosedur Pemberian Musik Lullaby 

Adapun Langkah-langkah untuk melakukan pemberian terapi musik 

lullaby menurut Nurhasanah (2020) yakni sebagai berikut: 

a. Pre Interaksi 

1) Mengukur respirasi rate pasien. 

2) Mempersiapkan alat yakni jam tangan, audio musik lullaby 

(Brahm’s Lullaby), alat pengukur kebisingan suara musik yaitu 

sound level meter, dan lembar observasi tanda-tanda vital. 

3) Mengidentifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkab 

kontra indikasi. 

4) Mencuci tangan. 

b. Fase Orientasi  

1) Mengucapkan salam 

2) Memperkenalkan diri 

3) Menjelaskan tujuan, prosedur tindakan, dan lamanya tindakan 

dilakukan selama ± 30 menit pada keluaga pasien. 

4) Menanyakan kesediaan orang tua klien untuk dilakukan tindakan 

pada pasien. 

5) Mendekatkan alat-alat. 

c. Fase Kerja 

1) Membatasi stimulasi eksternal seperti cahaya, suara 

pengunjung/petugas kesehatan selama mendengarkan musik. 

2) Mengatur posisi pasien senyaman mungkin. 

3) Mendekatkan musik dalam jarak 15-20 cm dari telinga pasien. 

4) Pastikan volume musik tidak terlalu keras (<75 dB). 
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5) Memutarkan musik lullaby selama ± 30 menit. 

6) Mengukur kembali respirasi setelah dilakukan terapi musik lullaby 

selama 30 menit. 

d. Fase Terminasi 

1) Mengevaluasi respon pasien setelah mendengarkan musik. 

2) Merapikan pasien dan memberikan posisi yang nyaman. 

3) Mencuci tangan. 

e. Dokumentasi  

1) Catat tanggal dan waktu dilakukan tindakan. 

2) Catat respon klien selama dilakukan tindakan. 

3) Catat hasil kestabilan pernafasan sebelum dan sesudah dilakukan 

terapi musik lullaby. 

4. Artikel Utama & Pendukung 

a. Artikel Utama : 

(Triana, H., Utami, N., & Sari, I. M. (2023). Penerapan Terapi Musik 

Lullaby Respiration Rate Pada Bayi Prematur Di Ruang Perinatologi 

Rsud Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Jurnal Imliah Ilmu Kesehatan, 

1(3)) 

b. Artikel Pendukung : 

(Yanti, P. A., Dewi Noorratri, E., & Utami, N. (2023). Penerapan 

Terapi Musik Terhadap Respirasi Bayi Berat Badan Lahir Rendah 

Selama Kangaroo Mother Care Di Ruang Perinatalogi Rsud Dr. 

Soehadi Prijonegoro Sragen. Jurnal Ilmu Kesehatan. https://journal-

mandiracendikia.com/jikmc) 

c. Artikel Pendukung : 

(Annisa, R., & Mentari, F. T. (2021). Penerapan Terapi Sentuhan Dan 

Musik Lullaby Terhadap Peningkatan Suhu Tubuh Pada Bayi 

Prematur. Jurnal Masker Medika, 9(1), 416–432.) 

d. Artikel Pendukung : 
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(Azmi, L., Fatimah, S., Emaliyawati, E., & Keperawatan, F. (2017). 

Pengaruh Terapi Musik Lullaby Terhadap Heart Rate, Respiration 

Rate, Saturasi Oksigen Pada Bayi Prematur. In JKP (Vol. 5)) 

e. Artikel Pendukung : 

(S.A.M, R., Rustina, Y., & Syahreni, E. (2013). Memperbaiki Saturasi 

Oksigen, Frekuensi Denyut Jantung, dan Pernafasan Neonatus yang 

Menggunakan Ventilasi Mekanik Dengan Terapi Musik. Jurnal 

Keperawatan Indonesia, 16(3), 154–160.) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Rancangan Studi Kasus 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

dimana peneliti memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif, 

mendetail, dan mendalam terhadap suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang 

meliputi individu, kelompok, Lembaga, dan masyarakat (Widiyono et al., 

2023).  

Metode penelitian studi kasus ini merupakan metode yang mana dalam 

pengambilan data atau pengkajian dilakukan dengan cara merinci dan 

mendalam untuk mengetahui kondisi pasien. Pengumpulan data diawali 

dengan melakukan observasi, pemeriksaan fisik, wawancara kepada keluarga 

pasien dan perawat yang bertugas serta mendokumentasikan hasil pengkajian 

yang didapatkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menegakkan 

suatu masalah keperawatan dan menyusun intervensi kemudian dilakukan 

implementasi serta evaluasi selama tiga hari. 

B. Subyek Studi Kasus 

Subjek dalam studi kasus ini adalah Bayi Ny “E” usia 8 hari yang. 

Subjek dalam penelitian ini adalah bayi yang telah memenuhi kriteria inklusi 

dan ekslusi. Adapun kriteria inklusi dan ekslusi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kriteria Inklusi 

a. Bayi yang dirawat di ruang perawatan NICU 

b. Bayi dengan diagnosis medis BBLR 

c. Orangtua bayi bersedia bayi dijadikan subjek penelitian 

2. Kriteria Ekslusi 

a. Bayi dengan penyakit jantung bawaan 

b. Bayi yang pulang atau meninggal sebelum tiga hari implementasi 
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C. Fokus Studi Kasus 

Dalam studi kasus ini difokuskan untuk melakukan asuhan keperawatan 

pada bayi dengan BBLR yang mengalami masalah pola napas tidak efektif  

dengan intervensi terapi musik lullaby. 

D. Instrument Studi Kasus 

Menurut Kurniawan (2021), instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena, dan 

menganalisis data sesuai dengan masalah yang dihadapi dengan subjek atau 

sampel yang diamati. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

format asuhan keperawatan, lembar observasi tanda-tanda vital, audio musik 

lullaby, alat pengukur kebisingan suara musik yaitu sound level meter dan alat 

pengukur waktu. 

E. Prosedur Pengambilan Data 

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan data pada studi kasus ini 

yakni sebagai berikut: 

1. Persiapan  

Peneliti pada tahap ini mengusulkan tema dan judul kepada dosen 

pembimbing terkait studi kasus yang akan diteliti dan merekomendasikan 

intervensi berbasis Evidence Based Practice in Nursing (EPBN). 

Selanjutnya peneliti menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk 

melakukan terapi musik lullaby. 

2. Pengumpulan data 

Data diperoleh dari hasil observasi, pemeriksaan fisik, dan wawancara 

kepada perawat dan orangtua bayi Ny “E” di ruang perawatan NICU 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

3. Penyusunan laporan  

Laporan disusun berdasarkan dengan panduan penulisan karya tulis ilmiah 

yang telah ditetapkan sebagai pedoman.  
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F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

Penelitian ini dilakukan di ruang perawatan NICU Rumah Sakit Umum 

Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 21 

– 24 Juni 2023. 

G. Analisis Data dan Penyajian Data 

Analisis data dilakukan untuk menentukan intervensi yang akan 

dilakukan kepada subjek studi kasus berdasarkan proses asuhan keperawatan 

yakni pengkajian yang dilanjutkan dengan mengklasifikasikan data yang 

diperoleh sesuai masalah keperawatan, kemudian melakukan analisa data 

untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Selanjutnya menyusun intervensi 

keperawatan yang akan dilakukan sesuai dengan data subjek penelitian. 

Setelah menyusun intervensi keperawatan dilakukan implementasi sesuai 

perencanaan yang disusun sebelumnya dan mengevaluasi hasil dari tindakan 

yang dilakukan kepada subjek penelitian dengan menilai SOAP. 

H. Etika Studi Kasus 

Etika penelitian adalah standar yang dijunjung peneliti ketika melakukan 

pekerjaannya. Dalam hal etika penelitian, sebagian besar berkaitan dengan 

aturan yang harus dipatuhi peneliti ketika melakukan penelitiannya 

(Herdiawanto & Hamdayama, 2021). Karena etika penelitian sangat penting, 

peneliti di bidang keperawatan selalu mendapatkan otorisasi sebelum memulai 

penelitian apa pun. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam 

memberikan asuhakan keperawatan pada studi kasus ini yakni: 

1. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Peneliti hanya menggunakan data yang telah diperoleh untuk kepentingan 

penelitian dan tidak akan membagikannya kepada orang lain. Untuk 

melindungi privasi responden, dalam penelitian ini hanya inisial nama 

yang digunakan. 

2. Beneficience (Berbuat baik) 

Dalam penelitian ini diharapkan agar memperoleh manfaat semaksimal 

mungkin untuk masyarakat pada umumnya dan terkhususnya untuk subjek 

penelitian. 
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3. Non Maleficience (Tidak merugikan) 

Dalam penelitian ini tidak menimbulkan kondisi yang berpotensi akan 

membahayakan kondisi subjek penelitian. 
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BAB IV 

LAPORAN KASUS 

A. Pengkajian  

1. Identitas  

a. Data Bayi 

Nama  : By. Ny. E  

BB/PB : 2.114 Gr/44,5 Cm 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Apgar Score : 5 

Tanggal Lahir : 13 Juni 2023 

b. Data Orang Tua 

Nama Ibu : Ny. E  

Umur : 38 Tahun 

Agama : Islam 

Pendidikan : SD 

Alamat  : Sinjai  

Nama Suami : Tn. A  

Umur  : 39 Tahun 

Agama : Islam 

Pendidikan : SD 

Alamat  : Sinjai  

2. Data Umum 

Keluhan Utama : Sesak 

Riwayat Penyakit Sekarang : Bayi lahir secara section Caesar dengan 

indikasi ibu dengan tumor pada Rahim. Usia gestasi 36 minggu. Bayi lahir 

dengan BB 2.015 gram dengan sesak dan apgar skor 5.  
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3. Pemeriksaan Fisik 

a. Pengkajian Nyeri 

Neonatal/Infant Pain Score (NIPS) 

Tabel 4.1 Pengkajian Nyeri pada Neonatus 

No. Kategori  Skor  

1. Ekspresi Wajah 0 

 Otot wajah rileks, ekspresi netral (0)  

 Otot wajah tegang, alis berkerut, rahang dan dagu mengunci (1)  

2. Tangisan  0 

 Tenang, tidak menangis (0)  

 Mengerang, sebentar-sebentar menangis (1)  

 Terus-menerus menangis, menangis kencang melengking (2)  

3. Pola Napas  1 

 Rileks, napas reguler (0)  

 Pola napas berubah : tidak teratur, lebih cepat dari biasanya, 

tersedak, menahan napas (1) 

 

4. Tangan  0 

 Rileks, otot tangan tidak kaku, kadang bergerak tidak beraturan 

(0) 

 

 Rileks, otot tangan tidak kaku, kadang fleksi/ekstensi yang kaku, 

meluruskan tangan tapi dengan cepat melakukan fleksi/ekstensi 

yang kaku (1) 

 

5. Kaki  0 

 Rileks, otot kaki tidak kaku, kadang bergerak tidak beraturan (0)  

 Fleksi/ekstensi yang kaku, meluruskan kaki tapi dengan cepat 

melakukan fleksi/ekstensi yang kaku (1) 

 

6. Kesadaran  0 

 Tidur pulas atau cepat bangun, tenang (0)  

 Rewel, gelisah dan meronta-ronta (1)  

Nilai Total Skor 1 

Keterangan : 

0-2 : Nyeri ringan 

3-4 : Nyeri sedang 

> 4 : Nyeri berat 

Nyeri 

Ringan 

                  

 Interpretasi : Nyeri ringan (0-2) 

 

 

 



45 
 

 

b. Penilaian Ballard Score 

Penilaian Maturitas Neuromuskular 

Gambar 4.1 Penilaian Maturitas Neuromuskular 

 

Postur  : 2 

Square widow : 2 

Arm coil : 3 

Popliteal angle  : 3 

Scart sign : 3 

Heel to ear : 3 

Total skor  : 16 
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Penilaian Maturitas Fisik 

Gambar 4.2 Penilaian Maturitas Fisik 

 

Kulit  : 2 

Lanugo : 2 

Garis Plantar : 3 

Payudara : 3 

Mata/telinga : 3  

Genetalia perempuan  : 2 

Total Skor  : 15 

Interpretasi Hasil  

Skor Maturitas Neuromuskuler  : 16 

Skor Maturitas Fisik  : 15 

Total Ballard Score : 31 (36 Minggu) 

c. Pengukuran Antropometri 

Berat badan : 2.114 Gr 

Panjang badan : 44,5 Cm 

Lingkar kepala : 29 Cm 

Lingkar dada : 28 Cm 

LILA : 8 Cm 

Lingkar perut  : 29 Cm 
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d. Pengukuran Tanda Vital 

Kondisi umum : Pasif 

Suhu : 37,1 oC 

Nadi : 159 x/menit  

Pernapasan : 65 x/menit 

Tekanan darah  : Tidak dikaji 

SPO2  : 98% 

e. Refleks 

Sucking : Blum ada  

Grasping : Ada 

Rooting : Belum ada 

Swallowing : Belum ada 

Babinski : Ada 

Moro : Ada 

Breathing : Ada 

Eyeblink : Tidak dilakukan 

Pupillary : Tidak dilakukan 

Crawling : Tidak dilakukan  

Menelan : Tidak dilakukan 

f. Tonus Otot 

Tampak bayi letargis  

Gerakan bayi tampak pasif 

g. Pemeriksaan Head to Toe 

1) Kepala  

a) Frontal anterior  : Lunak dan datar 

b) Sutura sagitalis : Tepat 

c) Gambaran wajah  : Simetris 

d) Molding caput succedaneum & chepalohematoma : Tidak ada 

2) Mata  

a) Tampak mata simetris 

b) Tampak mata bersih 
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c) Tidak terdapat konjungtivitis 

d) Tidak terdapat perdarahan konjungtiva  

e) Tampak sklera tidak ikterik 

3) Mulut  

a) Tidak terdapat labioschisis  

b) Tidak terdapat stomatitis 

c) Terpasang OGT 

4) THT 

a) Telinga tampak normal 

b) Tampak tidak ada serumen 

c) Telinga tampak simetris 

d) Hidung tampak normal  

e) Tampak tidak ada pernapasan cuping hidung 

f) Terpasang alat bantu napas mode CPAP FiO2 30% flow 

8L/menit  

g) Tidak terdapat pembesaran tiroid  

5) Respirasi 

a) Pergerakan dada tampak simetris 

b) Terdapat retraksi dinding dada 

c) Bunyi napas kiri dan kanan sama 

d) Bunyi napas bronkovesikuler 

e) Tidak ada ronchi dan wheezing 

f) Pernapasan cepat 65 x/menit 

6) Kardiovaskuler  

a) Tidak tampak iktus cordis 

b) Bunyi jantung S1 lup - S2 dup 

c) CRT <3 detik 

7) Gastrointestinal  

a) Abdomen teraba supel 

b) Lingkar perut 29 cm 

c) Peristaltic usus normal 
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d) BAB frekuensi 2 kali 

e) BAK 6,6 cc/jam 

8) Ekstremitas  

a) Ekstremitas atas : Kedua tangan lengkap, jari-jari lengkap. 

b) Gerakan ekstremitas atas : Gerakan pasif 

c) Ekstremitas bawah : Kedua kaki lengkap, jari-jari lengkap.  

d) Gerakan ekstremitas bawah : Gerakan pasif  

e) Nadi : 

- Perifer  : Teraba keras 

- Brachial kanan : Teraba keras 

- Brachial kiri  : Teraba keras 

- Femoral kanan : Teraba lemah 

- Femoral kiri  : Teraba lemah 

9) Umbilicus  

a) Tampak tali pusar mulai mengering 

b) Tidak tampak adanya tanda infeksi 

10) Genetalia 

a) Jenis kelamin perempuan  

b) Tampak labia mayora dan labia minora sama-sama menonjol 

11) Integument  

a) Warna kulit merah muda 

b) Kulit tipis dan lembut 

c) Kulit teraba hangat 

d) Suhu 37,1 oC 

e) Menggunakan penghangat radian (infant warmer) 

4. Riwayat Antenatal Care 

a. Jumlah kunjungan : Ny. E mengatakan selama hamil 

dirinya melakukan pemeriksaan 

kehamilan sebanyak 7 kali yakni pada 

trimester pertama sebanyak 2 kali di 

puskesmas dekat tempat tinggal, pada 
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trimester kedua dilakukan pemeriksaan 

sebanyak 3 kali yakni 2 kali di 

puskesmas dan 1 kali di dokter 

kandungan, pada trimester ketiga 

dilakukan pemeriksaan 2 kali di dokter 

kandungan. 

b. Bidan/dokter : Ny. E mengatakan memeriksakan 

kehamilannya pada bidan di puskesmas 

dan dokter kandungan di RS. 

c. Pend.kes yang didapat  : Ny. E mengatakan selama hamil 

diberikan edukasi terkait pemenuhan 

nutrisi selama  hamil dan juga prosesi 

persalinan secara section Caesar. 

d. HPHT : 21 Agustus 2022 

e. Kenaikan BB selama 

hamil 

: Ny. E mengatakan selama hamil 

BBnya naik 13 Kg 

f. Komplikasi obat : Ny. E mengatakan tidak memiliki 

riwayat tidak cocok terhadap obat. 

g. Obat-obat yang didapat : Ny. E mengatakan diberikan obat 

penambah darah dan vitamin saat 

pemeriksaan kehamilan. 

h. Riwayat hospitalisasi : Tn. A mengatakan istrinya bersalin di 

RSUP Wahidin Sudirohusodo pada 

tanggal 13 Juni 2023, usia kehamilan 

belum cukup bulan dan persalinan 

dilakukan secara section Caesar akibat 

adanya tumor dirahim Ny. E selama 

kehamilan. 

i Golongan darah ibu : Tn. A mengatakan golongan darah Ny. 

E adalah B+. 
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5. Riwayat Intranatal Care 

a. Awal persalinan : Ny. E mengatakan merasakan nyeri di 

perut tembus kebelakang. 

b. Lama persalinan : Tn. A mengatakan lama persalinan 

istrinya yakni kurang lebih 3 jam. 

c. Cara melahirkan : Tn. A mengatakan istrinya melahirkan 

dengan cara section Caesar. 

d. Komplikasi persalinan : Tn. A mengatakan tidak ada masalah 

selama proses persalinan istrinya. 

e. Terapi yang diberikan : Ny. E tidak mengetahui terapi apa saja 

yang diberikan. 

f. Jumlah cairan ketuban : Ny. E tidak mengetahui jumlah cairan 

ketubannya. 

g. Anastesi yang diberikan : Ny. E tidak mengetahui jenis anastesi apa 

yang diberikan. 

h. Ada/tidak meconium : Tn. A mengatakan ada meconium. 

6. Riwayat Postnatal Care 

a. Usaha napas : Bayi menggunakan alat bantu 

ventilator mode CPAP. 

b. Apgar score menit pertama : Apgar skor menit pertama adalah 5 

c. Kebutuhan resusitasi : Tidak dilakukan resusitasi 

d. Kebutuhan nutrisi : Perawat mengatakan nutrisi bayi 

diperoleh dari cairan parenteral dan susu 

formula yang masuk melalui OGT. 

e. Adanya trauma lahir : Tn. A mengatakan tidak mengetahui 

adanya trauma lahir. 

f. Keluarnya urin : Perawat mengatakan ada urine yang 

keluar. 

g. BAB : Perawat mengatakan ada BAB yang 

keluar. 
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8. Pemeriksaan Penunjang 

a. Laboratorium 

1) Analisa Gas Darah (Tanggal : 15/06/2023) 

Kesan : Analisa gas darah dalam batas normal 

2) Elektrolit (Tanggal : 20/06/2023) 

Kesan : Elektrolit dalam batas normal 

3) Hematologi (Tanggal : 20/06/2023) 

Kesan : Nilai RBC dan HGB dibawah batas normal menandakan 

anemia. 

b. USG 

USG Kepala (Tanggal : 20/06/2023) 

Kesan : Tidak tampak tanda-tanda perdarahan pada USG Kepala saat 

ini. 

9. Terapi  

a. Rawat infant warmer 

b. Terpasang alat bantu napas mode CPAP dengan FiO2 30% flow 8 

L/menit 

c. Terpasang OGT 

d. Nutrisi parenteral 120 cc dengan kecepatan 2,8 cc/jam/intravena 

e. Enteral : 8 x 30 cc (susu formula) 

f. Ampicillin 100 mg/12 jam/intravena 

g. Gentamisin 8 mg/24 jam/intravena 

h. Dobutamine 4 mg kecepatan 0,08 cc/jam 

i. Dextrose 10% 2,5 cc/24 jam 
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DATA FOKUS  

Tabel 4.2 Data Fokus 

Data Subjektif Data Objektif  

Tidak tersedia 1. Sesak 

2. Terdapat retraksi dinding dada 

3. Pernapasan cepat 65 x/menit 

4. Nadi : 159 x/menit 

5. SPO2 : 98 % 

6. Berat badan : 2.114 Gr 

7. Panjang badan : 44,5 Cm 

8. Lingkar kepala : 29 Cm 

9. Lingkar dada : 28 Cm 

10. Lingkar perut : 29 Cm 

11. LILA : 8 Cm 

12. Rooting refleks belum ada 

13. Sucking refleks belum ada 

14. Refleks menelan belum ada 

15. Usia gestasi 36 minggu 

16. S : 37,1 oC 

17. Warna kulit merah muda 

18. Kulit tipis dan lembut 

19. Kulit teraba hangat 

 

 

ANALISA DATA 

Tabel 4.3 Analisa Data 

Data Etiologi 
Masalah 

Keperawatan 

DS : 

Tidak tersedia 

DO : 

1. Sesak 

2. Terdapat retraksi dinding dada 

3. Pernapasan cepat 65 x/menit 

4. Nadi : 159 x/menit 

5. SPO2 : 98 % 

 

Faktor Ibu (penyakit) 

 

Bayi lahir belum cukup bulan 

 

BBLR 

 

Fungsi organ belum maksimal 

 

Pertumbuhan dinding dada 

belum sempurna 

 

Vesikel paru imature  

 

Infusisensi pernapasan  

 

Disease membrane hyaline 

 

Pola Napas Tidak 

Efektif 
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Produksi surfaktan menurun 

 

Alveolus kolaps 

 

Ventilasi berkurang  

 

Takipnea  

DS : 

Tidak tersedia  

DO : 

1. Berat badan : 2.114 Gr 

2. Panjang badan : 44,5 Cm 

3. Lingkar kepala : 29 Cm 

4. Lingkar dada : 28 Cm 

5. Lingkar perut : 29 Cm 

6. LILA : 8 Cm 

7. Rooting refleks belum ada 

8. Sucking refleks belum ada 

9. Refleks menelan belum ada 

Faktor Ibu (penyakit) 

 

Bayi lahir belum cukup bulan 

 

BBLR 

 

Fungsi organ belum maksimal 

 

Imaturitas septum-septum 

Vital 

 

Tidak mampu mengingesti 

nutrien 

 

Refleks menelan belum 

sempurna 

 

Penurunan simpanan nutrisi 

 

Defisit Nutrisi 

DS : 

Tidak tersedia 

DO : 

1. Usia gestasi 36 minggu 

2. S : 37,1 oC 

3. Pernapasan cepat 65 x/menit 

4. Nadi : 159 x/menit 

5. SPO2 : 98 % 

6. Warna kulit merah muda 

7. Kulit tipis dan lembut 

8. Kulit teraba hangat 

9. Berat badan : 2.114 Gr 

Faktor Ibu (penyakit) 

 

Bayi lahir belum cukup bulan 

 

BBLR 

 

Fungsi organ belum maksimal 

 

Imaturitas septum-septum 

Vital 

 

Fluktuasi temperature abnormal 

 

Berkurangnya lemak subkutan 

 

Suhu tidak stabil  

 

Termoregulasi Tidak 

Efektif 
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B. Diagnosis Keperawatan 

Tabel 4.4 Diagnosis Keperawatan 

No. Diagnosis Keperawatan 

1. Pola Napas Tidak Efektif berhubungan dengan Hambatan Upaya Napas dibuktikan 

dengan : 

DS : 

Tidak tersedia 

DO : 

1. Sesak 

2. Terdapat retraksi dinding dada 

3. Pernapasan cepat 65 x/menit 

4. Nadi : 159 x/menit 

5. SPO2 : 98 % 

2. Termoregulasi Tidak Efektif berhubungan dengan Berat Badan Ekstrim dibuktikan 

dengan : 

DS : 

Tidak tersedia 

DO : 

1. Usia gestasi 36 minggu 

2. S : 37,1 oC 

3. Pernapasan cepat 65 x/menit 

4. Nadi : 159 x/menit 

5. SPO2 : 98 % 

6. Warna kulit merah muda 

7. Kulit tipis dan lembut  

8. Kulit teraba hangat 

9. Berat badan : 2.114 Gr 

3. Defisit Nutrisi berhubungan dengan Peningkatan Kebutuhan Metabolisme 

dibuktikan dengan : 

DS : 

Tidak tersedia  

DO : 

1. Berat badan : 2.114 Gr 

2. Panjang badan : 44,5 Cm 

3. Lingkar kepala : 29 Cm 

4. Lingkar dada : 28 Cm 

5. Lingkar perut : 29 Cm 

6. LILA : 8 Cm 

7. Rooting refleks belum ada 

8. Sucking refleks belum ada 

9. Refleks menelan belum ada 
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C. Intervensi Keperawatan 

Tabel 4.5 Intervensi Keperawatan 

No. Diagnosis Keperawatan 
Rencana Tindakan Keperawatan 

Luaran Keperawatan Intervensi Rasional 

1. Pola Napas Tidak Efektif berhubungan 

dengan Hambatan Upaya Napas dibuktikan 

dengan : 

DS : 

Tidak tersedia 

DO : 

1. Sesak 

2. Terdapat retraksi dinding dada 

3. Pernapasan cepat 65 x/menit 

4. Nadi : 159 x/menit 

5. SPO2 : 98 % 

 

(L.01004) Pola Napas 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3 x 24 jam maka 

diharapkan pola napas 

membaik dengan kriteria 

hasil : 

1. Dispnea cukup menurun 

dari skor 1 ke skor 4. 

2. Frekuensi napas cukup 

membaik dari skor 1 ke 

skor 4.  

(I.01011) Manajemen Jalan Napas 

Observasi  

1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, 

dan upaya napas 

2. Monitor pola napas  

3. Monitor saturasi oksigen 

Terapeutik  

1. Pertahankan kepatenan jalan napas 

2. Posisikan quarter prone  

3. Berikan oksigen 

4. Berikan terapi musik lullaby (EBN) 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi  

1. Untuk menilai adanya perubahan pada 

frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya 

napas bayi. 

2. Untuk menilai adanya perubahan pada 

pola napas bayi 

3. Untuk menilai adanya perubahan 

persentase oksigen dalam tubuh bayi 

Terapeutik  

1. Agar jalan napas bayi tetap stabil 

2. Posisi quarter prone dapat menstabilkan 

frekuensi napas bayi 

3. Untuk mengurangi sesak pada bayi 

4. Untuk menstabilkan frekuensi napas 

bayi 

2. Termoregulasi Tidak Efektif berhubungan 

dengan Berat Badan Ekstrim dibuktikan 

dengan : 

DS : 

Tidak tersedia 

DO : 

1. Usia gestasi 36 minggu 

2. S : 37,1 oC 

(L.14134) Termoregulasi 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3 x 24 jam maka 

diharapkan termoregulasi 

membaik dengan kriteria 

hasil : 

1. Takipnea cukup 

(I.14578) Regulasi Temperatur 

Observasi  

1. Monitor suhu bayi sampai stabil (36,5 
oC – 37,5 oC) 

2. Monitor warna dan suhu kulit 

3. Monitor frekuensi pernapasan dan nadi 

Terapeutik  

1. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi 

Regulasi Temperatur 

Observasi  

1. Untuk menilai perubahan suhu tubuh 

bayi 

2. Untuk menilai perubahan warna dan 

suhu kulit nayi 

3. Untuk menilai perubahan tanda vital 

bayi 
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3. Pernapasan cepat 65 x/menit 

4. Nadi : 159 x/menit 

5. SPO2 : 98 % 

6. Warna kulit merah muda 

7. Kulit tipis dan lembut 

8. Kulit teraba hangat 

9. Berat badan : 2.114 Gr 

menurun dari skor 1 ke 

skor 4. 

2. Suhu tubuh cukup 

membaik dari skor 1 ke 

skor 4. 

yang adekuat 

2. Sesuaikan suhu lingkungan dengan 

kebutuhan pasien 

Terapeutik  

1. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi 

pada bayi 

2. Agar suhu tubuh bayi tetap stabil 

3. Defisit Nutrisi berhubungan dengan 

Peningkatan Kebutuhan Metabolisme 

dibuktikan dengan : 

DS : 

Tidak tersedia  

DO : 

1. Berat badan : 2.114 Gr 

2. Panjang badan : 44,5 Cm 

3. Lingkar kepala : 29 Cm 

4. Lingkar dada : 28 Cm 

5. Lingkar perut : 29 Cm 

6. LILA : 8 Cm 

7. Rooting refleks belum ada 

8. Sucking refleks belum ada 

9. Refleks menelan belum ada 

(L.03018) Berat Badan 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3 x 24 jam maka 

diharapkan berat badan 

cukup membaik dari skor 1 

ke skor 4.  

(I.03120) Manajemen Nutrisi Parenteral 

Observasi  

1. Monitor kepatenan akses intravena 

2. Monitor asupan nutrisi 

Terapeutik  

1. Berikan nutrisi parenteral sesuai 

indikasi 

2. Gunakan infusion pump 

3. Berikan nutrisi selain nutrisi parenteral 

Manajemen Nutrisi Parenteral 

Observasi  

1. Menjaga akses intravena tetap paten 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi 

2. Untuk menilai asupan nutrisi bayi 

Terapeutik  

1. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi 

2. Agar nutrisi yang masuk sesuai 

kebutuhan bayi 

3. Agar menambah asupan nutrisi bayi 
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D. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan 

Tabel 4.6 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan 

No. Diagnosis Keperawatan Waktu  Implementasi  Evaluasi  

Kamis, 22 Juni 2023 

1. Pola Napas Tidak Efektif 

berhubungan dengan 

Hambatan Upaya Napas 

 

 

00.08 

 

 

 

00.08 

 

00.08 

 

 

00.20 

 

 

06.15 

 

 

00.10 

 

 

00.30 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi  

1. Memonitor frekuensi, irama, kedalaman, dan 

upaya napas 

Hasil : P : 66 x/menit, napas cepat, dan terdapat 

retraksi dinding dada. 

2. Memonitor pola napas  

Hasil : Tampak pola napas bayi cepat (Takipnea) 

3. Memonitor saturasi oksigen 

Hasil : SPO2 : 97% 

Terapeutik  

1. Mempertahankan kepatenan jalan napas 

Hasil : Melakukan pembersihan jalan napas dan 

memperbaiki posisi CPAP. 

2. Memposisikan quarter prone  

Hasil : Bayi diposisikan quarter prone dan tampak 

nyaman. 

3. Memberikan oksigen 

Hasil : Terpasang CPAP FiO2 30% flow 8 L/m 

Peep 6 cmH2O. 

4. Memberikan terapi musik lullaby (EBN) 

Hasil : Bayi tampak tenang 

Sebelum, P : 65 x/menit 

Setelah, P : 59 x/menit 

Kamis, 22 Juni 2023 pukul 07.00 WITA 

S : - 

O : P : 62 x/menit      SPO2 : 96% 

      Tampak pola napas bayi cepat,             

terdapat retraksi dinding dada. 

A : Pola Napas Tidak Efektif belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi  

1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan 

upaya napas 

2. Monitor pola napas  

3. Monitor saturasi oksigen 

Terapeutik  

1. Pertahankan kepatenan jalan napas 

2. Posisikan quarter prone  

3. Berikan oksigen 

4. Berikan terapi musik lullaby (EBN) 
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2. Termoregulasi Tidak Efektif 

berhubungan dengan Berat 

Badan Ekstrim 

 

 

 

 

 

00.08 

00.30 

06.00 

00.10 

 

 

 

 

00.08 

00.30 

01.00 

 

00.10 

 

 

 

00.10 

Regulasi Temperatur 

Observasi  

1. Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,5 oC – 37,5 
oC) 

Hasil :  

S : 37,2 oC 

S : 37,0 oC 

S : 37,1 oC 

2. Memonitor warna dan suhu kulit 

Hasil : Tampak kulit warna merah muda dan teraba 

hangat. 

3. Memonitor frekuensi pernapasan dan nadi 

Hasil : 

P : 66 x/menit          N : 167 x/menit 

P : 65 x/menit          N : 164 x/menit 

P : 59 x/menit          N : 161 x/menit 

Terapeutik  

1. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang 

adekuat 

Hasil : Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan 

kecepatan 2,8 cc/jam 

2. Menyesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan 

pasien 

Hasil : Suhu infant warmer 34,2 oC 

Kamis, 22 Juni 2023 pukul 07.00 WITA 

S : - 

O : S : 37,2 oC       P : 62 x/menit 

      Tampak pola napas bayi cepat. 

      Tampak kulit warna merah muda dan teraba 

hangat. 

A : Termoregulasi Tidak Efektif belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 

Regulasi Temperatur 

Observasi  

1. Monitor suhu bayi sampai stabil (36,5 oC 

– 37,5 oC) 

2. Monitor warna dan suhu kulit 

3. Monitor frekuensi pernapasan dan nadi 

Terapeutik  

1. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang 

adekuat 

2. Sesuaikan suhu lingkungan dengan 

kebutuhan pasien 

 

3. Defisit Nutrisi berhubungan 

dengan Peningkatan 

Kebutuhan Metabolisme 

 

 

00.12 

 

00.12 

Manajemen Nutrisi Parenteral 

Observasi  

1. Memonitor kepatenan akses intravena 

Hasil : Tampak akses vena paten 

2. Memonitor asupan nutrisi 

Kamis, 22 Juni 2023 pukul 07.00 WITA 

S : - 

O : BB : 2.114 Gr 

      Terpasang OGT 

      Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan 



60 
 

 

 

 

 

00.12 

 

 

00.12 

 

07.00 

Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan 

kecepatan 2,8 cc/jam. 

Terapeutik  

1. Memberikan nutrisi parenteral sesuai indikasi 

Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan 

kecepatan 2,8 cc/jam. 

2. Menggunakan infusion pump 

Hasil : Terpasang infus pump 

3. Memberikan nutrisi selain nutrisi parenteral 

Hasil : Bayi diberikan susu formula 30 cc/3 jam 

kecepatan 2,8 cc/jam dan susu formula 30 

cc/3 jam. 

A : Defisit Nutrisi belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 

Manajemen Nutrisi Parenteral 

Observasi  

1. Monitor kepatenan akses intravena 

2. Monitor asupan nutrisi 

Terapeutik  

1. Berikan nutrisi parenteral sesuai indikasi 

2. Berikan nutrisi selain nutrisi parenteral 

Jum’at, 23 Juni 2023 

1. Pola Napas Tidak Efektif 

berhubungan dengan 

Hambatan Upaya Napas 

 

 

14.20 

 

 

 

14.20 

 

14.20 

 

 

15.40 

 

 

16.00 

 

 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi  

1. Memonitor frekuensi, irama, kedalaman, dan 

upaya napas 

Hasil : P : 60 x/menit, napas cepat, dan terdapat 

retraksi dinding dada. 

2. Memonitor pola napas  

Hasil : Tampak pola napas bayi cepat (Takipnea) 

3. Memonitor saturasi oksigen  

Hasil : SPO2 : 97% 

Terapeutik  

1. Mempertahankan kepatenan jalan napas 

Hasil : Melakukan pembersihan jalan napas dan 

memperbaiki posisi CPAP. 

2. Memposisikan quarter prone  

Hasil : Bayi diposisikan quarter prone dan tampak 

nyaman. 

Jum’at, 23 Juni 2023 pukul 21.00 WITA 

S : - 

O : P : 54 x/menit      SPO2 : 98% 

      Tampak pola napas bayi cepat,             

terdapat retraksi dinding dada. 

A : Pola Napas Tidak Efektif belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi  

1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan 

upaya napas 

2. Monitor saturasi oksigen 

Terapeutik  

1. Pertahankan kepatenan jalan napas 

2. Posisikan quarter prone  

3. Berikan oksigen 

4. Berikan terapi musik lullaby (EBN) 
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14.20 

 

 

17.00 

 

 

3. Memberikan oksigen 

Hasil : Terpasang CPAP FiO2 25% flow 8 L/m 

Peep 6 cmH2O. 

4. Memberikan terapi musik lullaby (EBN) 

Hasil : Bayi tampak tenang 

Sebelum, P : 58 x/menit 

Setelah, P : 51 x/menit 

 

2. Termoregulasi Tidak Efektif 

berhubungan dengan Berat 

Badan Ekstrim 

 

 

 

 

 

14.20 

17.00 

20.00 

17.00 

 

 

 

 

14.20 

17.00 

20.00 

 

14.30 

 

 

 

14.30 

Regulasi Temperatur 

Observasi  

1. Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,5 oC – 37,5 
oC) 

Hasil :  

S : 37,0 oC 

S : 37,3 oC 

S : 37,2 oC 

2. Memonitor warna dan suhu kulit 

Hasil : Tampak kulit warna merah muda dan teraba 

hangat. 

3. Memonitor frekuensi pernapasan dan nadi 

Hasil : 

P : 60 x/menit          N : 152 x/menit 

P : 58 x/menit          N : 155 x/menit 

P : 55 x/menit          N : 151 x/menit 

Terapeutik  

1. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang 

adekuat 

Hasil : Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan 

kecepatan 2,4 cc/jam 

2. Menyesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan 

Jum’at, 23 Juni 2023 pukul 21.00 WITA 

S : - 

O : S : 37,1 oC       P : 54 x/menit 

      Tampak pola napas bayi cepat. 

      Tampak kulit warna merah muda dan teraba 

hangat. 

A : Termoregulasi Tidak Efektif belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 

Regulasi Temperatur 

Observasi  

1. Monitor suhu bayi sampai stabil (36,5 oC 

– 37,5 oC) 

2. Monitor warna dan suhu kulit 

3. Monitor frekuensi pernapasan dan nadi 

Terapeutik  

1. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang 

adekuat 

2. Sesuaikan suhu lingkungan dengan 

kebutuhan pasien 
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pasien 

Hasil : Suhu infant warmer 34,2 oC 

3. Defisit Nutrisi berhubungan 

dengan Peningkatan 

Kebutuhan Metabolisme 

 

 

14.30 

 

14.30 

 

 

 

14.30 

 

 

18.00 

Manajemen Nutrisi Parenteral 

Observasi  

1. Memonitor kepatenan akses intravena 

Hasil : Tampak akses vena paten 

2. Memonitor asupan nutrisi 

Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan 

kecepatan 2,4 cc/jam. 

Terapeutik  

1. Memberikan nutrisi parenteral sesuai indikasi 

Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan 

kecepatan 2,4 cc/jam. 

2. Memberikan nutrisi selain nutrisi parenteral 

Hasil : Bayi diberikan susu formula 30 cc/3 jam 

Jum’at, 23 Juni 2023 pukul 21.00 WITA 

S : - 

O : BB : 2.114 Gr 

      Terpasang OGT 

      Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan 

kecepatan 2,4 cc/jam dan susu formula 30 

cc/3 jam. 

A : Defisit Nutrisi belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 

Manajemen Nutrisi Parenteral 

Observasi  

1. Monitor kepatenan akses intravena 

2. Monitor asupan nutrisi 

Terapeutik  

1. Berikan nutrisi parenteral sesuai indikasi 

2. Berikan nutrisi selain nutrisi parenteral 

Sabtu, 24 Juni 2023 

1. Pola Napas Tidak Efektif 

berhubungan dengan 

Hambatan Upaya Napas 

 

 

14.00 

 

 

 

14.00 

 

 

14.50 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi  

1. Memonitor frekuensi, irama, kedalaman, dan 

upaya napas 

Hasil : P : 47 x/menit terdapat retraksi dinding 

dada. 

2. Memonitor saturasi oksigen  

Hasil : SPO2 : 98% 

Terapeutik  

1. Mempertahankan kepatenan jalan napas 

Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 21.00 WITA 

S : - 

O : P : 45 x/menit      SPO2 : 99% 

      Masih terdapat retraksi dinding dada namun 

berkurang. Terpasang O2 nasal kanul 8 

L/menit 

A : Pola Napas Tidak Efektif belum teratasi 

P : Pertahankan Intervensi 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi  
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17.00 

 

 

14.00 

 

19.30 

Hasil : Melakukan pembersihan jalan napas dan 

memperbaiki posisi nasal kanul. 

2. Memposisikan quarter prone  

Hasil : Bayi diposisikan quarter prone dan tampak 

nyaman. 

3. Memberikan oksigen 

Hasil : Terpasang nasal kanul 8 L/menit. 

4. Memberikan terapi musik lullaby (EBN) 

Hasil : Bayi tampak tenang 

Sebelum, P : 43 x/menit 

Setelah, P : 38 x/menit 

1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan 

upaya napas 

2. Monitor saturasi oksigen 

Terapeutik  

1. Pertahankan kepatenan jalan napas 

2. Posisikan quarter prone  

3. Berikan oksigen 

4. Berikan terapi musik lullaby (EBN) 

 

2. Termoregulasi Tidak Efektif 

berhubungan dengan Berat 

Badan Ekstrim 

 

 

 

 

 

14.00 

15.00 

17.00 

17.00 

 

 

 

 

14.00 

17.00 

19.30 

 

14.00 

Regulasi Temperatur 

Observasi  

1. Memonitor suhu bayi sampai stabil (36,5 oC – 37,5 
oC) 

Hasil :  

S : 37,1 oC 

S : 37,2 oC 

S : 37,0 oC 

2. Memonitor warna dan suhu kulit 

Hasil : Tampak kulit warna merah muda dan teraba 

hangat. 

3. Memonitor frekuensi pernapasan dan nadi 

Hasil : 

P : 47 x/menit          N : 149 x/menit 

P : 44 x/menit          N : 143 x/menit 

P : 43 x/menit          N : 145 x/menit 

Terapeutik  

1. Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang 

Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 21.00 WITA 

S : - 

O : S : 37,3 oC        P : 45 x/menit 

      Tampak kulit warna merah muda dan teraba 

hangat. 

A : Termoregulasi Tidak Efektif belum teratasi 

P : Pertahankan Intervensi 

Regulasi Temperatur 

Observasi  

1. Monitor suhu bayi sampai stabil (36,5 oC 

– 37,5 oC) 

2. Monitor warna dan suhu kulit 

3. Monitor frekuensi pernapasan dan nadi 

Terapeutik  

1. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang 

adekuat 

2. Sesuaikan suhu lingkungan dengan 

kebutuhan pasien 
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14.00 

adekuat 

Hasil : Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan 

kecepatan 2,4 cc/jam 

2. Menyesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan 

pasien 

Hasil : Suhu infant warmer 34,2 oC 

 

3. Defisit Nutrisi berhubungan 

dengan Peningkatan 

Kebutuhan Metabolisme 

 

 

14.10 

 

14.10 

 

 

 

14.10 

 

 

18.00 

Manajemen Nutrisi Parenteral 

Observasi  

1. Memonitor kepatenan akses intravena 

Hasil : Tampak akses vena paten 

2. Memonitor asupan nutrisi 

Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan 

kecepatan 2,4 cc/jam. 

Terapeutik  

1. Memberikan nutrisi parenteral sesuai indikasi 

Hasil : Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan 

kecepatan 2,4 cc/jam. 

2. Memberikan nutrisi selain nutrisi parenteral 

Hasil : Bayi diberikan susu formula 30 cc/3 jam 

Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 21.00 WITA 

S : - 

O : BB : 2.240 Gr 

      Terpasang OGT 

      Terpasang cairan nutrisi parenteral dengan 

kecepatan 2,4 cc/jam dan susu formula 30 

cc/3 jam. 

A : Defisit Nutrisi belum teratasi 

P : Pertahankan Intervensi 

Manajemen Nutrisi Parenteral 

Observasi  

1. Monitor kepatenan akses intravena 

2. Monitor asupan nutrisi 

Terapeutik  

1. Berikan nutrisi parenteral sesuai indikasi 

2. Berikan nutrisi selain nutrisi parenteral 
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Tabel 4.7 Perkembangan Hasil Pemberian Intervensi Musik Lullaby 

No. Waktu  Pre Intervensi Post Intervensi 

1. Kamis, 22 Juni 2023 

Pukul 00.30 WITA 

Frekuensi pernapasan 

65 x/menit 

Frekuensi pernapasan 

59 x/menit 

2. Jumat, 23 Juni 2023 

Pukul 17.00 WITA 

Frekuensi pernapasan 

58 x/menit 

Frekuensi pernapasan 

51 x/menit 

3. Sabtu, 24 Juni 2023 

Pukul 19.30 WITA 

Frekuensi pernapasan 

43 x/menit 

Frekuensi pernapasan 

38 x/menit 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Asuhan Keperawatan 

1. Analisis pengkajian keperawatan 

Pada laporan ini, peneliti melakukan pengkajian pada bayi di ruang 

perawatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Rumah Sakit Umum 

Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. Pengkajian merupakan 

tahap pertama dalam proses keperawatan dengan mengumpulkan data 

secara sistematis untuk menentukan statis kesehatan dan fungsional kerja 

serta respon klien pada saat ini dan seelumnya. Dari pengkajian, dapat 

disusun databased atau data dasar mengenai kebutuhan, masalah kesehatan 

dan respon klien terhadap masalah. Tahap pengkajian diawali dengan 

mengumpulkan riwayat kesehatan keperawatan, kemudian melakukan 

pemeriksaan fisik, mencatat data laboratorium, memvalidasi data, 

mengelompokkan data dan mendokumentasikan data (Prastiwi et al., 

2023). 

Pada penelitian ini, pengkajian dilakukan tanggal 21 Juni 2023 pada 

By. Ny. E dengan usia 8 hari berjenis kelamin perempuan. By. Ny. E 

merupakan bayi yang mengalami BBLR lahir dengan berat 2.015 gram, 

usia gestasi 36 minggu. Menurut WHO (2014) BBLR adalah berat badan 

saat lahir kurang dari 2.500 gram yang diukur satu jam setelah bayi 

dilahirkan (Kusuma et al., 2022). Ada beberapa faktor risiko terjadinya 

BBLR menurut Utami et al (2022) adalah faktor ibu (usia <20 atau >35 

tahun, gizi kurang saat hamil, jarak kehamilan, pola hidup, infeksi dan 

penyakit kronik), faktor kehamilan, dan faktor janin. Berdasarkan hasil 

wawancara dalam kasus ini, Tn. A mengatakan bayi lahir secara section 

Caesar karena Ny. E memiliki tumor dirahimnya sehingga bayi lahir 

sebelum usia gestasinya. 

Pada pengkajian tersebut ditemukan bayi tampak sesak, lemah, 

terdapat retraksi dinding dada, bunyi napas bronkovesikuler, pernapasan 

cepat 65 x/menit, nadi : 159 x/menit. Dari data tersebut peneliti 
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menganalisis bahwa pasien mengalami pola napas tidak efektif atau 

terdapat Respiratory Distress Neonatal (RDN), hal ini sejalan dengan teori 

Dwi Kartiningsih et al (2023), bahwa gangguan yang sering muncul pada 

bayi baru lahir dalam beberapa jam setelah lahir adalah Respiratory  

Distress  of  Newborn (RDN)  atau  gangguan pernapasan  pada  bayi  baru  

lahir. Manifestasi klinis pada bayi yang mengalami gangguan pernapasan 

atau RDN adalah pernapasan tidak teratur, adanya retraksi dinding dada, 

terdapat suara napas tambahan, pernapasan cuping hidung dan takikardia. 

Menurut analisis peneliti, terjadinya pola napas tidak efektif pada bayi 

diakibatkan karena kondisi berat badan bayi yang kurang dari 2.500 gram 

yakni 2.015 gram dan bayi lahir diusia gestasi kurang dari 37 minggu 

sehingga kondisi organ paru-paru bayi belum berfungsi secara baik. Hal 

ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh bahwa Zulfiani Latinapa et 

al (2022) bayi premature atau bayi kurang bulan berpotensi mengalami 

RDN. 

Berikutnya dilakukan pengkajian fisik lainnya didapatkan data 

bahwa kulit teraba hangat, warna kulit merah muda, kulit tipis dan lembut, 

suhu 37,1 oC, berat badan : 2.114 gram, panjang badan : 44,5 cm, lingkar 

kepala : 29 cm, lingkar dada : 28 cm, lingkar perut : 29 cm, LILA : 8 cm, 

rooting refleks belum ada, sucking refleks belum ada, dan refleks menelan 

belum ada. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kondisi By. 

Ny. E sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Setyowati & Baroroh 

(2023) bahwa manifestasi klinis pada BBLR adalah berat lahir kurang dari 

2.500 gram, panjang badan <45 cm, lingkaran dada < 30 cm, lingkar 

Kepala < 33 cm, masa gestasi kurang dari 37 minggu, kulit tipis, 

pergerakan kurang, refleks menghisap serta menelan belum mencapai 

sempurna.  

2. Analisis diagnosis keperawatan 

Diagnosis keperawatan ditegakkan bertujuan untuk mengidentifikasi 

masalah mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan yang saat ini 

dialami (Ahsan & Dewi, 2021). Diagnosis keperawatan pada By. Ny. E 
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dari hasil pengkajian dan pemeriksaan fisik terhadap pasien diperoleh 3 

masalah keperawatan yang ditegakkan yakni sebagai berikut: 

a. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas  

Pada bayi dengan BBLR atau premature menunjukkan tanda dan 

gejala yang dialami seperti pernapasan cepat dan tidak teratur serta 

pernapasan lebih dari 60x/menit. Peneliti menegakkan diagnosis pola 

napas tidak efektif karena pada By. Ny. E mengalami kondisi sesak, 

terdapat retraksi dinding dada, pernapasan cepat 65 x/menit, nadi : 159 

x/menit. Diagnosis keperawatan yang ditegakkan sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anjani et al (2022), bahwa pada BBLR 

mengalami ketidakefektifan pola napas yang disebabkan karena 

imaturitas otot-otot pernapasan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Khamidah (2022) juga menunjukkan bahwa bayi dengan BBLR 

cenderung mengalami gangguan pernapasan atau pola napas tidak 

efektif dimana terjadinya inspirasi dan ekspirasi yang tidak memberi 

ventilasi secara adekuat. Kondisi ini dapat terjadi karena keterlambatan 

perkembangan maturitas paru atau tidak adekuatnya jumlah surfaktan 

dalam paru. Surfaktan adalah suatu kompleks lipoprotein, merupakan 

bagian dari permukaan yang ada di alveoli, untuk mencegahnya 

kolapsnya alveolus tersebut. Surfaktan dihasilkan oleh sel-sel 

pernapasan di alveoli. Surfakatan yang tidak adekuat dapat 

menyebabkan kolaps alveolus dan daya berkembang paru kurang 

sehingga bayi akan mengalami sesak nafas dan pola pernapasan tidak 

teratur. 

b. Termoregulasi tidak efektif berhubungan dengan berat badan ekstrim 

Salah satu masalah yang sering dialami oleh BBLR adalah 

ketidak mampuan untuk mempertahankan suhu tubuh yang ditandai 

dengan kulit teraba hangat/dingin, menggigil, pucat, pernapasan cepat, 

kulit kemerahan dan lain-lain. Dari hasil pengkajian pada By. Ny. E 

didapatkan data bahwa suhu : 37,1 oC, pernapasan cepat 65 x/menit, 

nadi : 159 x/menit, warna kulit merah muda, kulit tipis dan lembut, 
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kulit teraba hangat. Berdasarkan data tersebut peneliti menegakkan 

diagnosis keperawatan termoregulasi tidak efektif karena kondisi yang 

dialami pasien sesuai dengan tanda dan gejala yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Selain itu, kasus ini juga sesuai dengan penelitian oleh 

Mariska (2022) bahwa bayi baru lahir tidak mampu mengatur 

temperatur tubuhnya secara maksimal. Akibatnya bayi mudah 

mengalami kedinginan. Pada bayi baru lahir mekanisme pengaturan 

suhu tubuh masih lemah, sehingga suhu tubuh perlu untuk 

dipertahankan agar bayi tidak kehilangan panas. Termoregulasi tidak 

efektif ini terjadi karena penguapan yang bertambah akibat dari 

kurangnya jaringan lemak dibawah kulit, permukaan tubuh relatif lebih 

luas dibandingkan dengan berat badan, otot yang tidak aktif, produksi 

panas yang berkurang. 

c. Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan 

metabolisme 

Pada By. Ny. E mengalami defisit nutrisi disebebkan karena 

berat badan bayi saat lahir yakni 2.015 gram yang termasuk dalam 

berat bayi lahir rendah yakni kurang dari 2.500 gram. Mekanisme 

ingesti dan digesti makanan yang belum berkembang secara maksimal 

pada BBLR menyebabkan bayi mengalami kesulitan dalam 

pemenuhan nutrisinya sehingga berisiko mengalami kekurangan nutrisi 

(Agustina et al., 2023). Menurut analisis peneliti menunjukkan adanya 

kesesuaian antara teori yang diungkapkan oleh Setyowati & Baroroh 

(2023) dan kondisi pasien pada kasus ini, yang mana By. Ny. E yang 

lahir dengan berat 2.015 gram, berat badan : 2.114 gram, panjang 

badan : 44,5 cm, lingkar kepala : 29 cm, lingkar dada : 28 cm, lingkar 

perut : 29 cm, LILA : 8 cm, rooting refleks belum ada, sucking refleks 

belum ada, dan refleks menelan belum ada. 

3. Analisis intervensi keperawatan 

Intervensi keperawatan yang disusun berdasarkan diagnosis yang 

ditegakkan merujuk pada buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia 
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yang terdiri dari observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. 

Perencanaan keperawatan yang disusun berdasarkan kondisi pasien yang 

dialami untuk mengatasi masalah yang muncul pada pasien.  

a. Diagnosis pola napas tidak efektif diberikan intervensi manajemen 

jalan napas 

Intervensi keperawatan yang diberikan pada diagnosis 

keperawatan pola napas tidak efektif berdasarkan pada buku Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2018) yakni Manajemen 

Jalan Napas. Tujuan diberikannya intervensi tersebut adalah 

diharapkan pola napas membaik berdasarkan pada buku Standar 

Luaran Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2019) dengan kriteria hasil 

yakni dispnea cukup menurun dan frekuensi napas cukup membaik. 

Agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diberikan intervensi 

keperawatan berupa yakni observasi : 1) monitor frekuensi, irama, 

kedalaman, dan upaya napas, 2) monitor pola napas, 3) monitor 

saturasi oksigen. Terapeutik : 1) pertahankan kepatenan jalan napas, 2) 

posisikan quarter prone, 3) berikan oksigen, 4) berikan terapi musik 

lullaby. 

Untuk mempertahankan kestabilan pernapasan pasien pada kasus 

ini diberikan intervensi keperawatan berupa terapi musik lullaby. 

Sebelum diberikan terapi musik, bayi diposisikan dengan posisi 

quarter prone. Menurut Oktiawati et al (2023), pemberian posisi 

quarter prone berfungsi untuk menstabilkan frekuensi pernapasan dan 

meningkatkan saturasi oksigen pada bayi dengan masalah gangguan 

pernafasan. Pemberian terapi musik lullaby dengan posisi quarter 

prone dapat menurunkan frekuensi pernapasan, meningkatkan saturasi 

oksigen, dan menurunkan detak jantung sehingga memberikan 

kestabilan heodinamik bayi. Pada penelitian oleh Triana et al (2023) 

didapatkan bahwa terapi musik lullaby dapat menurunkan frekuensi 

napas dalam rentang normal. Terapi musik ini mempunyai struktur 

suara yang menenangkan, mempunyai irama yang konstan dan stabil 
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serta melodi yang tenang dan tidak mengejutkan yang dapat 

mempengaruhi irama gerakan jantung dan pernapasan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan adanya penurunan frekuensi pernapasan setelah 

diberikan terapi musik lullaby pada BBLR dengan masalah 

pernapasan. Selain itu, pemberian oksigen yakni ventilasi non invasive 

salah satunya adalah CPAP telah menjadi standar pengobatan pada 

bayi dengan masalah pernapasan. Bayi dengan masalah pernapasan 

atau RDN diberikan alat bantu napas untuk meminimalkan resistensi 

jalan napas dan kerja pernapasan serta mengurangi penggunaan otot 

bantu pernapasan (Musfirah et al., 2022). 

b. Diagnosis termoregulasi tidak efektif diberikan intervensi regulasi 

temperatur 

Intervensi keperawatan yang diberikan pada diagnosis 

keperawatan termoregulasi tidak efektif berdasarkan pada buku 

Standar Intervensi Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2018) yakni 

regulasi temperatur. Tujuan diberikannya intervensi tersebut adalah 

diharapkan termoregulasi membaik berdasarkan pada buku Standar 

Luaran Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2019) dengan kriteria hasil 

yakni takipnea cukup menurun dan suhu tubuh cukup membaik. Agar 

dapat mencapai tujuan tersebut maka diberikan intervensi keperawatan 

berupa yakni observasi : 1) monitor suhu bayi sampai stabil (36,5 oC – 

37,5 oC), 2) monitor warna dan suhu kulit, 3) monitor frekuensi 

pernapasan dan nadi. Terapeutik : 1) tingkatkan asupan cairan dan 

nutrisi yang adekuat, 2) sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan 

pasien.  

Pada kasus ini, untuk menjaga kestabilan suhu tubuh bayi agar 

tidak mengalami hipotermia atau kehilangan panas, bayi ditempatkan 

dalam infant warmer. Infant warmer adalah suatu alat elektromedik 

yang digunakan untuk memberikan kenyamanan dan kehangatan pada 

bayi yang baru dilahirkan, dimana bayi tersebut membutuhkan suhu 

yang sesuai dengan rahim ibu yaitu antara 34 oC – 37 oC, ini dimaksud 
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agar suhu tubuh bayi dapat disesuaikan dengan lingkungannya 

(Hidayati et al., 2020).    

c. Diagnosis defisit nutrisi diberikan intervensi manajemen nutrisi 

parenteral  

Intervensi keperawatan yang diberikan pada diagnosis 

keperawatan defisit nutrisi berdasarkan pada buku Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2018) yakni manajemen nutrisi 

parenteral. Tujuan diberikannya intervensi tersebut adalah diharapkan 

berat badan cukup membaik berdasarkan pada buku Standar Luaran 

Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2019). Agar dapat mencapai tujuan 

tersebut maka diberikan intervensi keperawatan berupa yakni 

observasi : 1) monitor kepatenan akses intravena, 2) monitor asupan 

nutrisi. Terapeutik : 1) berikan nutrisi parenteral sesuai indikasi, 2) 

gunakan infusion pump, 3) berikan nutrisi selain nutrisi parenteral. 

Pemenuhan kebutuhan nutrisi pada bayi dengan BBLR perlu 

diperhatikan karena akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi dalam 

jangka panjang. Penatalaksanaan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

bayi dapat dilakukan dengan pemberikan nutrisi parenteral maupun 

enteral atau kombinasi dengan keduanya. Nutrisi parenteral merupakan 

cara pemberian nutrisi dan energi secara intravena yang bertujuan 

untuk memberikan kecukupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan 

mineral yang diperlukan untuk metabolisme dan pertumbuhan bayi 

baru lahir yang mempunyai problem klinik yang berat, di mana 

belum/tidak memungkinkan untuk diberikan nutrisi enteral. Selain 

pemberian nutrisi secara parenteral bayi juga diberikan nutrisi secara 

enteral untuk menyokong pertumbuhan ekstrauterin tanpa 

menyebabkan efek yang merugikan terhadap pertumbuhan dan fungsi 

sistem organnya (Panuluh, 2020).  

4. Analisis implementasi keperawatan 

Implementasi keperawatan pada By. Ny. E dilakukan selama 3 hari 

dimulai pada tanggal 22 – 24 Juni 2023 di ruang perawatan Neonatal 



73 
 

 

Intensive Care Unit (NICU) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Kota Makassar. Implemetasi dilakukan sesuai dengan 

intervensi keperawatan yang telah disusun berdasarkan buku SIKI dan 

SLKI. Sebelum memberikan implementasi pada By. Ny. E peneliti 

melakukan informed concent dengan orang tua bayi, kemudian sebelum 

bertemu dengan bayi tidak lupa untuk melakukan hand hygiene untuk 

mencegah terjadinya infeksi nosokomial pada bayi.  

Pada hari pertama untuk diagnosis pola napas tidak efektif tampak 

pernapasan bayi 66 x/menit, napas cepat, dan terdapat retraksi dinding 

dada. Tampak pola napas bayi cepat (takipnea) dengan saturasi oksigen 

97%. Bayi dilakukan pembersihan jalan napas dan memperbaiki posisi 

CPAP FiO2 30% flow 8 L/m Peep 6 cmH2O. Kemudian bayi diberikan 

posisi quarter prone dan bayi tampak nyaman. Selain itu bayi diberikan 

terapi musik lullaby selama 30 menit. Sebelum diberikan terapi musik 

pernapasan bayi 65 x/menit dan setelah diberikan terapi musik pernapasan 

bayi menjadi 59 x/menit. 

Pada hari kedua, pernapasan bayi cepat dengan saturasi oksigen 97% 

dan masih terdapat retraksi dinding dada. Dilakukan pembersihan jalan 

napas dan memperbaiki posisi CPAP CPAP FiO2 25% flow 8 L/m Peep 6 

cmH2O. Kemudian bayi diberikan posisi quarter prone dan bayi tampak 

nyaman. Pernapasan bayi sebelum diberikan intervensi musik lullaby 

yakni 58 x/menit dan setelah diberikan terapi musik lullaby selama 30 

menit pernapasan bayi menjadi 59 x/menit. 

Pada hari ketiga, bayi terpasang nasal kanul 8 L/menit dengan 

saturasi oksigen 98%. Bayi diberikan posisi quarter prone dan bayi 

tampak nyaman. Pernapasan bayi sebelum diberikan intervensi musik 

lullaby yakni 43 x/menit dan setelah diberikan terapi musik lullaby selama 

30 menit pernapasan bayi menjadi 38 x/menit. 

Diagnosis kedua yakni termoregulasi tidak efektif pada hari pertama 

dilakukan monitor suhu tubuh bayi, monitor warna dan suhu kulit yakni 

pertama S : 37,2 oC dengan N : 167 x/menit, kemudian S : 37,0 oC dengan 
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N : 164 x/menit, selanjutnya S : 37,1 oC dengan N : 161 x/menit, kulit 

teraba hangat dan tampak warna merah muda. Meningkatkan asupan 

cairan dan nutrisi yang adekuat yakni memberikan nutrisi parenteral 

dengan kecepatan 2,8 cc/jam dan menyesuaikan suhu lingkungan infant 

warmer yakni 34,2 oC.  

Pada implementasi hari kedua dilakukan pemantauan suhu bayi 

yakni pertama S : 37,0 oC dengan N : 152 x/menit, kemudian S : 37,3 oC 

dengan N : 155 x/menit, selanjutnya S : 37,2 oC dengan N : 151 x/menit. 

Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat dengan pemberian 

cairan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam dan menyesuaikan 

suhu lingkungan infant warmer yakni 34,2 oC. 

Pada implementasi hari ketiga dilakukan pemantauan suhu bayi 

yakni pertama S : 37,1 oC dengan N : 149 x/menit, kemudian S : 37,2 oC 

dengan N : 143 x/menit, selanjutnya S : 37,0 oC dengan N : 145 x/menit. 

Meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat dengan pemberian 

cairan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,4 cc/jam. Tampak warna kulit 

merah muda dan teraba hangat. 

Untuk diagnosis ketiga yakni defisit nutrisi pada hari pertama 

dilakukan monitor kepatenan akses intravena, tampak akses vena paten. 

Bayi diberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,8 cc/jam 

menggunakan infusion pump, kemudian bayi diberikan susu formula 30 

cc/3 jam. Pada implementasi hari kedua, dilakukan monitor kepatenan 

akses intravena, tampak akses vena paten. Bayi diberikan nutrisi parenteral 

dengan kecepatan 2,4 cc/jam menggunakan infusion pump, kemudian bayi 

diberikan susu formula 30 cc/3 jam. Pada hari ketiga, bayi dilakukan 

monitor kepatenan akses intravena, tampak akses vena paten. Bayi 

diberikan nutrisi parenteral dengan kecepatan 2,8 cc/jam menggunakan 

infusion pump, kemudian bayi diberikan susu formula 30 cc/3 jam. 

5. Analisis evaluasi keperawatan 

Evaluasi keperawatan adalah suatu proses sistematis dan terencana 

yang dilakukan pada akhir tahap perawatan untuk membandingkan hasil 
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kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tujuannya adalah untuk menentukan apakah tindakan keperawatan yang 

telah dilakukan efektif dalam meningkatkan kondisi kesehatan pasien atau 

perlu dilakukan pendekatan lain. Evaluasi keperawatan dilakukan dengan 

dua tahap yakni tahap pertama evaluasi formatif dimana dilakukan ketika 

memberikan tindakan perawatan pada pasien dengan melihat respon 

pasien. Tahap kedua adalah evaluasi sumatif dimana dilakukan setelah 

pasien menjalani serangkaian tindak keperawatan (Mustamu et al., 2023).  

a. Evaluasi formatif 

Pada diagnosis pola napas tidak efektif diawal pengkajian 

diperoleh data pasien sesak, terdapat retraksi dinding dada dan 

pernapasan 66 x/menit, saturasi 97%. Setelah implementasi hari 

pertama, pernapasan menurun menjadi 62 x/menit, SPO2 : 96%, masih 

terdapat retraksi dinding dada, dan terpasang CPAP FiO2 30% flow 8 

L/m Peep 6 cmH2O, sehingga intervensi dilanjutkan. Evaluasi hari 

kedua setelah pemberian implementasi pernapasan 54 x/menit, pola 

napas cepat, masih terdapat retraksi dinding dada dan masih terpasang 

CPAP FiO2 25% flow 8 L/m Peep 6 cmH2O, intervensi masih 

dilanjutkan. Evaluasi hari ketiga diperoleh pernapasan 45 x/menit 

dengan SPO2 : 99%, retraksi dinding dada berkurang, terpasang nasal 

kanul 8 L/menit. Terdapat kestabilan pada pola napas bayi sehingga 

intervensi masih perlu dipertahankan untuk dimplementasikan agar 

bayi bisa bernapas dengan baik. 

Pada diagnosis termoregulasi tidak efektif diawal pengkajian 

didapatkan hasil S: 37,1°C, kulit warna merah muda dan teraba hangat. 

Setelah dilakukan implementasi hari pertama suhu infant warmer 

diatur menjadi 34,2 oC suhu bayi menjadi 37,1°C, suhu kulit mash 

teraba hangat, sehingga intervensi masih dilanjutkan. Pada hari kedua 

suhu infant warmer tetap 34,2°C, suhu bayi masih 37,1°C, kulit warna 

merah muda dan teraba hangat, intervensi tetap dilanjutkan untuk 

mempertahankan suhu bayi. Pada implementasi hari ketiga suhu infant 
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warmer tetap 34,2 °C, kulit warna merah muda dan teraba hangat, suhu 

37,3 °C. 

b. Evaluasi sumatif  

Implementasi keperawatan yang diberikan pada By. Ny. E 

diberikan selama 3 hari dimulai dari tanggal 22 - 24 Juni 2023 dengan 

melaksanakan intervensi yang telah disusun dengan diagnosis pola 

napas tidak efektif, termoregulasi tidak efektif, dan defisit nutrisi. Dari 

3 diagnosis tersebut belum teratasi dan masih memerlukan 

pemantauan. Pada diagnosis pola napas tidak efektif, setelah diberikan 

implementasi terapi musik lullaby menunjukkan perubahan kearah 

yang lebih baik, walaupun bayi masih membutuhkan bantuan alat 

pernapasan berupa nasal kanul, namun pernapasan bayi menjadi lebih 

stabil. Untuk diagnosis termoregulasi tidak efektif belum teratasi dan 

mash perlu dilanjutkan untuk mempertahankan suhu bayi tetap normal, 

sehingga perawatan di infant warmer masih dilanjutkan. Pada 

diagnosis defisit nutrisi menunjukkan perubahan berat badan pada bayi 

namun belum mencapai berat badan normal sehingga intervensi masih 

perlu dilanjutkan. 

B. Analisis Intervensi EBPN 

Dalam kasus ini masalah pola napas tidak efektif merupakan masalah 

utama yang dialami pasien, tindakan utama yang diberikan adalah pemberian 

oksigen untuk menunjang kelangsungan hidup bayi. Pemberian terapi oksigen 

yang dilakukan adalah menggunakan Ventilator Continuous Positive Airway 

Pressure (CPAP). Penggunaan CPAP ini dapat meningkatkan kepatenan paru-

paru serta memberi kestabilan pada dinding dada, mengurangi resistensi pada 

saluran pernapasan, fungsi diafragma meningkat, mempertahankan persendian 

surfaktan, mencegah atelataksis dan menurunkan risiko terjadinya dysplasia 

bronkopulmonalis (Kuswati, 2021). 

Selain pemberian terapi oksigen, pemberian intervensi Eviden Based 

Practice in Nursing (EBPN) pada masalah keperawatan utama yaitu pola 

napas tidak efektif adalah dengan melakukan terapi musik lullaby. Musik 
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lullaby merupakan musik pengantar tidur yang mempunyai struktur suara 

yang menenangkan, mempunyai irama yang konstan dan stabil serta melodi 

yang tenang dan tidak mengejutkan yang dapat mempengaruhi irama gerakan 

jantung dan pernapasan. Hal ini diungkapkan oleh Azmi et al (2017) bahwa 

adanya pengaruh pemberian terapi musik lullaby pada saturasi oksigen, 

frekuensi denyut jantung dan frekuensi pernapasan pada neonatus yang 

menggunakan ventilasi mekanik. Mendengarkan musik dapat meningkatkan 

relaksasi, mengurangi persepsi terhadap nyeri dan memberikan stimulasi suara 

yang akan mempengaruhi fungsi fisiologis. Musik dapat mempengaruhi sitem 

saraf otonom dan merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi hormon 

endorphine dan serotonin. Hormon endorphine dan serotonin dapat 

memberikan perasaan tenang dan berperan dalam menurunkan rasa nyeri, 

sehingga membuat rasa tenang. 

Untuk masalah pola napas tidak efektif pada kasus ini diberikan terapi 

musik lullaby untuk menstabilkan frekuensi napas pada bayi. Pemberian terapi 

ini diberikan selama 3 hari dengan durasi 30 menit menggunakan Brahm 

lullaby yang menunjukkan adanya perubahan pada frekuensi pernapasan By. 

Ny. E menjadi lebih baik dan stabil. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yanti et al (2023) bahwa penerapan musik lullaby dapat 

membuat pernapasan bayi BBLR menjadi stabil yaitu dari pernapasan 

takypnea menjadi normal dan terapi ini lebih efektif digunakan sebagai terapi 

non faramakologis untuk menurunkan frekuensi pernapasan sehingga BBLR 

dengan riwayat gangguan pernapasan dapat teratasi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Triana et al (2023) juga 

menunjukkan bahwa penerapan terapi musik lullaby dilakukan selama 3 hari 

dengan frekuensi selama 30 menit dalam sehari, pada bayi premature terjadi 

penurunan frekuensi nafas, nafas dalam batas normal dan bayi tampak lebih 

tenang dan rileks. Sebelum diberikan terapi musik lullaby di hari ke-1 sampai 

hari ke-3 respiration rate pada kedua pasien terdapat perbedaan yang 

signifikan. Sesudah pemberian terapi musik lullaby dari hari ke-1 sampai hari 

ke-3 respiration rate pada kedua pasien mengalami penurunan. Hasil 
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penurunan didapatkan rata rata sebelum dan sesudah dilakukan terapi musik 

lullaby selama 3 hari berturut turut dengan frekuensi 30 menit dalam sehari 

repiration rate pada kedua responden dalam batas normal. Penerapan terapi 

musik lullaby dapat dijadikan terapi non-farmakologis Respiration atau 

intervensi pada bayi prematur yang berada di NICU. 

Menurut peneliti, terapi musik lullaby sangat baik dan bermanfaat pada 

bayi. Dari hasil beberapa penelitian membuktikan bahwa pemberian terapi 

musik lullaby sangat efektif terhadap status hemodinamika pada bayi dengan 

BBLR. Terapi ini dapat dapat menurunkan frekuensi napas, menurunkan 

frekuensi, jantung dan meningkatkan saturasi oksigen. Selain itu, terapi ini 

dapat memberikan ketenangan pada bayi, sehingga bayi dengan disstres 

pernapasan dapat mengurangi kebutuhan terhadap oksigen. Pada penelitian 

lain juga pemberian terapi musik lullaby mampu menstabilkan suhu tubuh 

bayi BBLR dan membuat bayi menjadi lebih nyaman. 

Janin yang berada dalam kandungan sudah dapat mendengarkan atau 

merasakan suara yang menenangkan yang didengar oleh bayi prematur dari 

aliran darah saat didalam rahim dan suara detak jantung ibu secara terus 

menerus. Perkembangan pendengaran janin sudah berfungsi penuh pada usia 

kehamilan 28-32 minggu, sehingga pada awal usia gestasi 32 minggu janin 

sudah dapat mendengar suara ibu berbicara atau menyanyi untuk dirinya 

sendiri dan janin. Selain itu janin dapat menanggapi suara-suara yang ada 

terutama yang terkait dengan nada dan irama atau suara musik. Musik 

memiliki irama yang dapat memengaruhi irama gerakan denyut jantung dan 

pernafasan manusia. Jika suara musik yang diterima adalah suara yang 

menenangkan dan teratur secara berulang-ulang, maka suara musik akan 

memberikan impuls pada hipotalamus untuk merespon kelenjar medula 

adrenal untuk menekan pengeluaran hormon epinefrin dan nor-epinefrin atau 

pelepasan katekolamin ke dalam pembuluh darah menjadi berkurang. 

Akibatnya konsentrasi katekolamin dalam plasma menjadi rendah, sehingga 

denyut jantung menurun dan konsumsi oksigen berkurang, yang akhirnya 
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menjadikan frekuensi pernafasan menjadi lambat (Antonilda Ina & Sofiana 

Itary Edison, 2018). 

Dalam penelitian ini pemberian terapi musik lullaby selama 3 hari 

dengan durasi 30 menit menggunakan musik Brahm lullaby menunjukkan 

nilai signifikan dalam menstabilkan frekuensi pernapasan pada bayi. 

Pernapasan By. Ny. E awalnya 66 x/menit berada di atas normal dan setelah 

diberikan terapi selama 3 hari, pernapasan By. Ny. E menjadi 45 x/menit yang 

menunjukkan pernapasan bayi menjadi stabil dan normal. Berdasarkan teori 

dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Musik mempengaruhi sistem saraf 

otonom dan merangsang kelenjar hipofisis untuk mengasilkan hormon 

endorfin dan serotonin. Kedua hormon ini dapat memberikan perasaan tenang 

dan berperan dalam penurunan nyeri, sehingga membuat nyaman. Kondisi 

yang tenang membuat bayi dapat beristirahat dan menyimpan energinya serta 

menggunakan oksigen secara minimal. Hal ini membuat frekuensi pernapasan 

dan denyut jantung bayi menjadi stabil. 

Dari hasil pembahasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa terapi 

musik lullaby berpengaruh pada frekuensi pernapasan pada bayi BBLR 

sehingga terapi ini dapat dijadikan sebagai terapi alternatif atau terapi 

komplementer dalam memberikan asuhan keperawatan pada bayi di ruang 

perawatan NICU. Intervensi ini dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk 

melaksanakan asuhan keperawatan, namun pada pelaksanaannya harus tetap 

memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi status kesehatan bayi.  

Nabi Muhammad saw. bersabda dalam riwayat Imam Muslim : 

 حَدَّثنََا قَالوُا عِيسَى بْنُ  وَأحَْمَدُ  الطَّاهِرِ  وَأبَوُ مَعْرُوف   بْنُ  هَارُونُ  حَدَّثنََا

 عَنْ  سَعِيد   بْنِ  رَب ِهِ  عَبْدِ  عَنْ  الْحَارِثِ  ابْنُ  وَهُوَ  عَمْرٌو أخَْبرََنيِ وَهْب   ابْنُ 

بيَْرِ  أبَيِ ِ  رَسُولِ  عَنْ  ابرِ  جَ  عَنْ  الزُّ ُ  صَلَّى اللَّّ  لِكُل ِ  قَالَ  أنََّهُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللَّّ

ِ  بِإذِْنِ  برََأَ  الدَّاءِ  دوََاءُ  أصُِيبَ  فَإذِاَ دوََاءٌ  داَء   وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّّ  
Artinya :  

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath- 

Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata, telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu 

Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari 
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Jabir dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. 

Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan 

sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'Azza wa Jalla." (Imam 

Muslim) 

 

Dalam hadis di atas dapat dipahami, bahwa Hadits di atas 

mengisyaratkan diizinkannya seseorang Muslim mengobati penyakit yang 

dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang 

digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah SWT 

penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan 

kesembuhan. Meski demikian, kesembumbuhan kadang terjadi dalam waktu 

yang agak lama, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau 

obatnya belum ditemukan (Rahayu, 2021).  

Namun satu hal yang perlu dipahami oleh umat islam bahwa Allah 

swt. menurunkan penyakit bersama dengan obatnya tinggal bagaimana 

manusia itu sendiri yang berikhtiar kepada Allah untuk senantiasa memohon 

akan pertolongan Allah swt. itu sendiri. Setiap manusia pasti memiliki 

masalah kemudian Allah swt. senantiasa  memberikan jalan bagi hambanya 

yang mengalami kesulitan dan ia tahu bahwa hambanya dapat melalui masalah 

tersebut. 

Pada QS. Al-Baqarah awal ayat 286, Allah swt. berfirman : 

وُسْعهََا الَِّ  نفَْسًا اٰللُّ  يكَُل ِفُ  لَ   

Terjemahannya:  

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut 

kesanggupannya.” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012) 

 

Menurut Tafsir Quraish Shihab bahwa ayat ini menjelaskan Allah 

tidak membebani hamba-hamba-Nya kecuali dengan sesuatu yang dapat 

dilaksanakan. Adapun dalam kitab Tafsir Jalalayn bahwa ayat ini menjelaskan 

Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kemampuannya), artinya sekadar kesanggupannya (TafsirQ.com, 2015). 

C. Keterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pemberian terapi musik 

lullaby ini hanya pada saat jadwal praktik peneliti sesuai shift sehingga tidak 
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ada monitoring lanjutan setelah shift peneliti selesai. Selain itu, perlunya 

memperhatikan suasana lingkungan dari kebisingan sebelum memberikan 

terapi musik lullaby agar terapi ini dapat diberikan secara maksimal. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengkajian yang dilakukan pada By. Ny. E didapatkan data bahwa bayi 

dengan BBLR mengalami pola napas tidak efektif. Data pengkajian yang 

diperoleh pada bayi yakni bayi tampak sesak, lemah, terdapat retraksi 

dinding dada, bunyi napas bronkovesikuler, pernapasan cepat 65 x/menit, 

nadi : 159 x/menit. Terjadi ketidakefektifan pola napas pada bayi 

diakibatkan karena kondisi berat badan lahir bayi kurang dari 2.500 gr 

yakni 2.015 gram dan bayi lahir diusia gestasi 36 minggu sehingga fungsi 

organ paru-paru bayi belum sempurna. 

2. Diagnosis keperawatan utama yang ditemui pada kasus By. Ny. E adalah 

dengan masalah BBLR mengalami pola napas tidak efektif. 

3. Dalam kasus ini, penyusunan intervensi keperawatan disesuaikan dengan 

kondisi yang dialami bayi yang diperoleh dari hasil pengkajian. Intervensi 

EBPN dalam kasus ini adalah pemberian terapi musik lullaby pada bayi 

BBLR dengan masalah pola napas tidak efektif. 

4. Tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan intervensi 

keperawatan yang disusun. Implementasi keperawatan dilakukan selama 3 

hari dengan memberikan terapi musik lullaby selama 30 menit 

menggunakan Brahm lullaby. 

5. Implementasi keperawatan yang diberikan pada By. Ny. E dilakukan 

selama  3 hari dimulai tanggal 22 – 24 Juni 2023 dengan melaksanakan 

intervensi yang telah disusun pada diagnosis utama menunjukkan adanya 

perubahan kearah yang lebih baik, meskipun bayi masih menggunakan alat 

bantu pernapasan, namun pernapasan bayi menjadi lebih stabil. 

6. Setelah dilakukan pemberian intervensi terapi musik lullaby pada By. Ny. 

E dengan masalah BBLR yang mengalami pola napas tidak efektif 

menunjukkan adanya perubahan pada frekuensi napas By. Ny. E menjadi 

lebih stabil. Pernapasan bayi awalnya 66 x/menit setelah diberikan terapi 

musik lullaby menjadi normal yakni pernapasan 45 x/menit. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa terapi musik lullaby berpengaruh terhadap frekuensi 

pernapasan bayi dengan berat bayi lahir rendah yang mengalami masalah 

pola napas tidak efektif. 

B. Saran  

1. Bagi Profesi Keperawatan 

Karya tulis ini dapat digunakan sebagai sumber bagi perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan, khususnya ssat menggunakan terapi 

komplementer. 

2. Bayi Pelayanan Rumah Sakit 

Karya tulis ini dapat membantu pihak rumah sakit terutama dalam bidang 

keperawatan pada perawat NICU dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan pada bayi yang mengalami masalah BBLR dengan pola 

napas tidak efektif.  

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Penulisan ini diharapkan menjadi bahan referensi pendukung dalam 

mengembangkan tori mengenai proses pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada bayi yang di rawat di NICU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Agustina, Revinel, Aritonang, J., Pratama, R. M. K., Nurita, S. R., & Nengsih. 

(2023). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Bayi dan Balita S1 Kebidanan 

(Agustina, Ed.; Tim MCU Group). Mahakarya Citra Utama. 

Ahsan, & Dewi, E. S. (2021). Knowledge Management & Penerapannya pada 

Asuhan Keperawatan Pencegahan Infeksi Nosokomial. Tidar Media. 

Anil K. C, Basel, P. L., & Singh, S. (2020). Low birth weight and its associated 

risk factors: Health facility-based case-control study. In PLOS ONE. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234907. 

Anjani, P., Murniati, M., & Suryani, R. L. (2022). Manajemen Jalan Napas Untuk 

Mengatasi Masalah Ketidakefektifan Pola Napas Pada Pasien BBLR Di 

Ruang Soka RSUD Majenang. Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, 2(6), 634–641. 

https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.287 

Annisa, R., & Mentari, F. T. (2021). Penerapan Terapi Sentuhan Dan Musik 

Lullaby Terhadap Peningkatan Suhu Tubuh Pada Bayi Prematur. Masker 

Medika, 9(1), 416–432. https://doi.org/10.52523/maskermedika.v9i1.454 

Antonilda Ina, A., & Sofiana Itary Edison, M. (2018). Pengaruh Pemberian 

Terapi Musik Lullaby Terhadap Saturasi Oksigen Pada Bayi Prematur. Riset 

Media Keperawatan, 1(2), 17–23. 

Azmi, L., Fatimah, S., Emaliyawati, E., & Keperawatan, F. (2017). Pengaruh 

Terapi Musik Lullaby terhadap Heart Rate, Respiration Rate, Saturasi 

Oksigen pada Bayi Prematur. In JKP (Vol. 5). 

Dwi Kartiningsih, T., Peristiowati, Y., & Prasetyo, J. (2023). Keterlibatan 

Keluarga Pasien Dalam Perawatan Bayi Dengan Respiratory Distress Of 

Newborn Yang Menjalani Perawatan Intensive Di Ruang Nicu Rsud Dr. R. 

Koesma Tuban. Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia, 2. https://journal-

mandiracendikia.com/jikmc 

Fitriani, W. N., & Harahap, N. (2023). Analisis Faktor Maternal dan Kualitas 

Pelayanan Antenatal dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). 

Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 12(04), 304–311. 

https://doi.org/10.33221/jikm.v12i04.2254 

Herdiawanto, H., & Hamdayama, J. (2021). Dasar-Dasar Penelitian Sosial (I. 

Fahmi, Miya, & Rendy, Eds.). Kencana. 

Hidayat, A. A. (2021). Analisis Diagnosis Keperawatan dengan Sistem Pakar (N. 

A. Aziz & E. Mazayudha, Eds.). Health Books Publishing. 



85 
 

 

Hidayati, N., Puspitasari, Y., & Anggraeni, S. (2020). Perbandingan Inisiasi 

Menyusui Dini Dan Infant Warmer Pada Persalinan Spontan Terhadap Suhu 

Tubuh Bayi Baru Lahir di RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri. Journal Of 

Midwifery. 

Kemenkes RI. (2021). Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGU) Tingkat 

Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2012). Al-Qur’an dan Terjemahan. PT. 

Sinergi Pustaka Indonesia. 

Khamidah, M. (2022). Asuhan Keperawatan Anakdengan Masalah Keperawatan 

Pola Nafas Tidak Efektif Pada Diagnosa Medis Respiratory Distress 

Syndrome (Rds) Di Ruang Neonatal Intensive Care Unit (Nicu) Rsud Ra 

Basoeni Mojokerto. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Sehat PPNI. 

Kurniawan, H. (2021). Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian (R. 

Gunadi, Z. A. Sari, & T. S. Putri, Eds.). Penerbit Deepublish. 

Kusuma, D. C. R., Sunarti, A., Susilawati, S., Kartikasari, M. N. D., Rismayana, 

Kiftiyah, Sultina, Marbun, M., & Elfina. (2022). Pengantar Kebidanan 

Komunitas (Oktavianis & R. M. Sahara, Eds.). PT Global Eksekutif 

Teknologi. 

Kusumaningsih, F. S., Saidah, Q., Riyantini, Y., Devi, N. L. P. S., Rasmita, D., 

Noviana, U., Fabanjo, I. J., Nuryanti, Y., Puspita, L. M., Indriati, G., 

Rahmawati, I., Suryati, & Purwati, N. H. (2023). Asuhan Keperawatan Anak 

Dengan Kelainan Kongenital Dan Bayi Risiko Tinggi (P. I. Daryaswanti, 

Efitra, & Y. Agusdi, Eds.). PT. Sonpedia. 

Kuswati, R. (2021). Efektivitas Penggunaan Continous Positive Airway Pressure 

(Cpap)Pada Bayi Baru Lahir Kurang Bulan Dengan Respiratory 

Ditresssyndrome (Rds) Di Rsu Al Islam H.M Mawardi Sidoarjo. Stikes 

Majapahit. 

Manik, R., Amartha, T. A. S., Imelda, Tirtawati, G. A., Murdayah, Rahyuning, R. 

T., Murtiyarini, I., Fithriani, Marisi, R. E. M., Lontaan, A., Danaz, A. F., 

Hapsari, V. D., & Fadmiyanor, I. (2023). Bunga Rampai Kegawatdaruratan 

Maternal Dan Neonatal (Rahmawati & Saida, Eds.). PT Media Pustaka Indo. 

Mariska, S. R. (2022). Asuhan Keperawatan pada Bayi Berat Lahir Rendah 

dengan Masalah Keperawatan Resiko Termoregulasi Tidak Efektif. 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

Musfirah, Latinapa, R. Z., Erika, K. A., & Kadir, A. (2022). Respiratory Distress 

of Newborndengan Pemantauan Respirasi dan Alih Baring untuk 



86 
 

 

MengatasiHiperbilirubinemia di Ruang Neonatal Intensive Care Unit: Studi 

Kasus. Journal of Bionursing, 4, No. 3, 181–185. 

Mustamu, A. C., Fabanyo, R. A., Mobalen, O., & Djamanmona, R. F. (2023). 

Buku Ajar Metodologi Keperawatan (M. Nasrudin & G. Riskiawan, Eds.). 

PT Nasya Expanding Management. 

Nurhasanah, D. (2020). Pengaruh Terapi Musik Lullaby Terhadap Peningkatan 

Berat Badan dan Kestabilan Respirasi Pada Bayi Prematur Di Ruang 

Neonatal Intensive Care Unit : Literature Review. 

Nurlaila, & Riyanti, E. (2019). Buku Panduan Perawatan Metode Kangguru (Dita 

& Anwar, Eds.). Leutikaprio. 

Panuluh, S. M. (2020). Studi Literatur : Asuhan Keperawatan Pada Bblr Dengan 

Masalah Pemenuhan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh. Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo. 

PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Definisi dan Tindakan 

Keperawatan. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. 

PPNI, T. P. S. D. (2016). Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (Edisi 1). 

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. 

PPNI, T. P. S. D. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia Definisi dan 

Kriteria Hasil Keperawatan (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan 

Perawat Nasional Indonesia. 

Prastiwi, D., Sholihat, S., Wulan, I. P., Astuti, N. M., Anies, N. F., Antari, G. A. 

A., Suryati, Zendrato, M. L. V., Febrianti, T., Djuwitaningsih, S., & Ulfa, M. 

(2023). Metodologi Keperawatan (Efitra, I. K. Sari, & Y. Agusdi, Eds.). PT 

Sonpedia Publishing Indonesia. 

Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021. (2022). Profil Dinas 

Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021. 

Rahayu, K. M. (2021, May 20). Jenis Obat Dalam Al-Qur’an Dan Hadist. 

Universitas Al-Azhar Indonesia. 

Romadlon, S. (2019). Penciptaan Kematian Dan Kehidupan Dalam Tafsir Sufi 

Ruh Al-Ma’ani Karya Al-Alusi (Studi Analisis Surat Al-Mulk Ayat 2). 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 

Rufaindah, E., Muzayyana, Sulistyawati, E., Hasnita, Y., Sari, N. A. M. E., 

Citrawati, N. K., Yanti, N. L. G. P., Mustikawati, N., Patemah, Mariyam, 

Meiriza, W., Wulandari, I. S., Badi’ah, A., Oviana, A., Rahayu, S., & 

Mayasari, D. (2022). Tatalaksana Bayi Baru Lahir (M. Martini, R. Birrang, 

& M. Aprikasari, Eds.). Media Sains Indonesia. 



87 
 

 

Sahroji, M. I. (2017, November 6). Keislaman: Doa Saat Menjenguk Bayi yang 

Baru Lahir. NuOnline. 

S.A.M, R., Rustina, Y., & Syahreni, E. (2013). Memperbaiki Saturasi Oksigen, 

Frekuensi Denyut Jantung, dan Pernafasan Neonatus yang Menggunakan 

Ventilasi Mekanik Dengan Terapi Musik. Jurnal Keperawatan Indonesia, 

16(3), 154–160. https://doi.org/10.7454/jki.v16i3.324 

Santoso, H. (2021). Asuhan Keperawatan Pada Bayi Ny. Mn. Bblr  Dengan 

Hipotermi Dengan Penerapan Perawatan Metode Kanguru. Universitas 

Aufa Royhan. 

Saputra, M. K. F., Herniyatun, Fadila, E., Haerianti, M., Suryani, M., Rakinaung, 

N. E., Achmad, V. S., Yuwanto, M. A., & Arafah, S. (2023). Metodologi 

Keperawatan (N. Sulung, M. Sari, & T. P. Wahyuni, Eds.). 

Sari, M. T., Monalisa, Handayani, G. L., Halimah, Pesak, E., Armina, Ponidjan, 

T. S., Nuryanti, E., Dewi, V., Sambo, M., Triana, W., Madu, Y. G., Eliezer, 

B., Suryaningsih, C., Ekawaty, F., Mangun, M., & Sarimin, D. S. (2023). 

Bunga Rampai Keperawatan Anak (W. S. Hajri & Y. E. Burhanuddin, Eds.). 

PT Media Pustaka Indo. 

Setyowati, A., & Baroroh, I. (2023). Buku Ajar Kegawatdaruratan Maternal 

Neonatal (G. Riskiawan, Ed.). PT Nasya Expanding Management. 

Sriyanah, N., & Efendi, S. (2023). Buku Ajar Keperawatan Anak (Z. Hanum, R. 

Wijayanti, & D. Hardini, Eds.). Omera Pustaka. 

Syamsuri, S. (2018). Hakikat Kematian Pada Manusia Perspektif Fakhr Al-Din 

Al-Razi Dalam Kitab Mafatih Al-Ghaib. Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah. 

TafsirQ.com. (2015). Surat Al-Baqarah Ayat 286. In TafsirQ.com. 

https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-286#tafsir-jalalayn 

Triana, H., Utami, N., & Sari, I. M. (2023). Penerapan Terapi Musik Lullaby 

Respiration Rate Pada Bayi Prematur Di Ruang Perinatologi Rsud Dr. 

Soehadi Prijonegoro Sragen. Jurnal Imliah Ilmu Kesehatan, 1(3). 

Unicef. (2019). Neonatal. Mortality.Https://Data.Unicef.Org/Topic/Child- 

Survival/Neonatal-Mortality/. 

Utami, R., Ugrasena, I. D. G., Ernawati, & Arief, Y. S. (2022). Kesiapan 

Kepulangan Bayi Berat Lahir Rendah (Bagi Keluarga) (R. Wahyudi, B. 

Firmansyah, & O. Imtihana, Eds.). Airlangga University Press. 



88 
 

 

Widianti, E., & Fitriahadi, E. (2023). Anemia Pada Ibu Hamil Sebagai Faktor 

Risiko Kejadian BBLR. Indonesian Journal of Professional Nursing, 4(1), 6. 

https://doi.org/10.30587/ijpn.v4i1.5617 

Widiyono, Aryani, A., Putra, F. A., Herawati, V. D., Indiyati, Suwarni, A., 

Sutrisno, Hermawati, E., & Azmi, L. F. D. (2023). Buku Mata Ajar Konsep 

Dasar Metodologi Penelitian Keperawatan (Widiyono, Ed.; 1st ed.). 

Lembaga Chakra Brahmanda Lentera. 

Yanti, P. A., Dewi Noorratri, E., & Utami, N. (2023). Penerapan Terapi Musik 

Terhadap Respirasi Bayi Berat Badan Lahir Rendah Selama Kangaroo 

Mother Care Di Ruang Perinatalogi Rsud Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 

Jurnal Ilmu Kesehatan. https://journal-mandiracendikia.com/jikmc 

Zulfiani Latinapa, R., Ayu Erika, K., Kadir, A., Profesi Ners Fakultas 

Keperawatan, M., Hasanuddin, U., Fakultas Keperawatan, D., & NICU 

RSUP Wahidin Sudirohusodo, P. (2022). Respiratory Distress of Newborn 

dengan Pemantauan Respirasi dan Alih Baring untuk Mengatasi 

Hiperbilirubinemia di Ruang Neonatal Intensive Care Unit: Studi Kasus. 

Journal of Bionursing, 4(3), 181–185. 

  

 

 

 

 

 



 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

Lampiran 1 : Jurnal Utama dan Pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

Lampiran 2 : Dokumentasi 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

Lampiran 3 : Hasil Uji Turnitin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan pada tanggal 27 

Maret 2000 di Watampone, Kabupaten 

Bone Provinsi Sulawesi Selatan dari 

pasangan H. Ambotang, S.Pd dan Dra. Hj. 

Siti Salmi. Penulis merupakan anak kedua 

dari tiga bersaudara.  

Penulis menempuh pendidikan 

formal dimulai pada tahun 2005 di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Sangasanga 

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi 

Kalimantan Timur. Pada tahun 2006, 

penulis melanjutkan pendidikan di SDN 

010 Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Pada 

tahun 2012 - 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Yasrib Soppeng Sulawesi Selatan. 

Alhamdulillah, pada tahun 2022 penulis lulus di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Jurusan 

Keperawatan. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Profesi Ners pada tahun 

2023 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran & 

Ilmu Kesehatan. 

Penulis bergabung dalam beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus. 

Bergabung di Ikatan Alumni Pesantren Yasrib Soppeng (IAPYS) Wilayah 

Makassar dan Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) Koperti UINAM. 

Penulis juga pernah bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 

Keperawatan UIN Alauddin Makassar dan Badan Semi Otonom Sanggar Seni 

Rufaidah HMJ Keperawatan UINAM. 


