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ABSTRAK 
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Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia 
Dengan Harga Diri Rendah Menggunakan Intervensi 
Terapi Okupasi: Berkebun Dan Terapi Zikir Di RSKD Dadi 
Provinsi Sulawesi Selatan 

 

  

Latar Belakang: Riskesdas tahun 2018 menunjukkan angka prevalensi rumah 
tangga yang memiliki anggota keluarga yang menderita skizofrenia/psikosis yaitu 
sebesar 7/1000 dengan cakupan pengobatan 84,9%. Berdasarkan hasil survey awal 
di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, jumlah pasien dirawat 
sebanyak 13.292 orang dengan distribusi yang mengalami harga diri rendah 1.318 
(9,92%), dalam hal ini kasus harga diri rendah menempati posisi ketiga sebagai 
kasus rawat inap terbanyak di RSKD Dadi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis asuhan keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Harga Diri 
Rendah Menggunakan Intervensi Terapi Okupasi: Berkebun dan Terapi Zikir 
Metode: penelitian ini merupakan studi kasus yaitu pemberian intervensi terapi okupasi: 
berkebun dan terapi zikir pada pasien yang mengalami Harga diri rendah di RSKD Dadi 
Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil: setelah diberikan intervensi selama 12 hari, pasien 
menyadari bahwa dirinya masih berguna memiliki banyak hal yang bisa 
dilakukannya dan sadar bahwa tidak semua orang itu menilainya buruk dan tidak 
berguna, ternyata masih banyak orang baik yang mau menerimanya. Pasien nampak 
tidak murung, pasien tampak tenang, pasien mampu memulai pembicaraan, pasien 
tampak mampu mempertahankan kontak mata. Pasien nampak mampu membina 
hubungan dengan orang lain. Kesimpulan: intervensi terapi okupasi: berkebun dan 
terapi zikir terbukti menurunkan tanda dan gejala harga diri rendah pada pasien. 
 
Kata Kunci : Terapi Okupasi:berkebun, terapi zikir, skizofrenia, Harga diri rendah. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

viii 
 

DAFTAR ISI 
 

SAMPUL ....................................................................................................     

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS. ....................  i  

PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................   ii 

KATA PENGANTAR. ..............................................................................  iii-v 

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS ................................................  vi 

DAFTAR ISI. .............................................................................................   vii-viii 

DAFTAR TABEL......................................................................................  ix    

DAFTAR BAGAN. ....................................................................................   x  

ABSTRAK. ................................................................................................   vi 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 11-18    

A. Latar belakang ....................................................................................  11  

B. Rumusan Masalah ..............................................................................  15  

C. Tujuan Penelitian ...............................................................................  16 

D. Manfaat Penelitian .............................................................................  17  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................   19-56   

A. Konsep Teori  .....................................................................................  19  

B. Konsep Keperawatan .........................................................................  38  

C. Evidanced Based practice in Nursing ................................................  45  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .................................................. 58 

A. Rancangan Studi Kasus ...................................................................... 58 

B. Subyek Studi Kasus............................................................................ 58 

C. Fokus Studi Kasus .............................................................................. 59 

D. Instrument Studi Kasus ...................................................................... 59 

E. Prosedur Studi Kasus ......................................................................... 59 

F. Tempat Dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus.......................... 60 



 

ix 
 

G. Analisis Data Dan Penyajian Data ..................................................... 60 

H. Etika Studi Kasus ............................................................................... 60 

BAB IVANALISIS KASUS ......................................................................... 62 

A. Pengkajian ..........................................................................................  62 

B. Diagnosis Keperawatan. .....................................................................  78  

C. Intervensi keperawatan……………………………………………...  79 

D. Implementasi Keperawatan………………………………………….  83 

E. Evaluasi Keperawatan ........................................................................   83  

BAB IV PEMBAHASAN .............................................................................   104 

A. Analisis Asuhan Keperawatan. ..........................................................  104  

B. Analisis Diagnosis Keperawatan........................................................  106  

C. Analisis Intervensi EBPN ..................................................................  106 

D. Analisis Imlementasi .......................................................................... 107 

E. Analisis Evaluasi ................................................................................  113 

F. Analisis keterbatasan .......................................................................... 114 

BAB V PENUTUP ........................................................................................ 116 

A. Kesimpulan ........................................................................................  116 

B. Saran ...................................................................................................  117  

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................   119 

LAMPIRAN ..................................................................................................   122 

 

 

 

 

 
 



 

x 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 SP pada Pasien Dan Keluarga Harga diri rendah. ...............................44 

Tabel 3.1 Analisa Data ........................................................................................77 

Tabel 3.2 Intervensi Keperawatan.......................................................................79 

Tabel 3.3 Implementasi dan evaluasi keperawatan .............................................83 

  



 

xi 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 2.1 Respon Rentang Harga diri rendah ...................................................... 33 

Bagan 2.2 Pohon Masalah ................................................................................... 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 adalah keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan 

setiap individu untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. 

Berdasarkan undang-undang No. 18 tahun 2014  kesehatan jiwa merupakan 

kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan 

sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat 

mengatasi segala tekanan yang muncul, dapat bekerja dengan produktif, dan 

mampu memberikan kontribusi untuk komunitas atau kelompoknya. Individu 

dapat dikatakan mengalami gangguan jiwa apabila individu tersebut 

mengalami ketidakmampuan menilai realitas atau tilikan (insight) yang buruk. 

(Infodatin, 2019). 

World health organization (WHO) tahun 2017 memprediksikan jumlah 

penderita gangguan jiwa termasuk skizofrenia adalah sekitar 450 juta jiwa. 

Disability adjusted life year (DALYs) yang merupakan salah satu tolak ukur 

beban penyakit yang dihitung dari jumlah kematian premature (year of life lost 

due to premature death/YLLs) dan tahun hidup dengan kondisi disabilitas 

(years lived with disability/ YLDs) menunjukkan beban penyakit dan penyebab 

kematian terbesar secara global ialah penyakit kardiovaskuler (31,8%). 

Namun, apabila dilihat dari penyebab kecacatan atau kesakitan terbesar adalah 

penyakit gangguan mental (14,4%). Kondisi Asia tidak berbeda jauh dengan 

kondisi tersebut, dimana penyebab kesakitan dan kematian terbesar jika dilihat 
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dari tahun hidup dengan kondisi disabilitas yaitu gangguan mental (13,5%) 

(Infodatin, 2019). Berdasarkan perbandingan kedua data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa skizofrenia mengalami peningkatan yang signifikan dalam 

jangka waktu setahun. 

Contributor terbesar beban penyakit (DALYs) dan penyebab kematian di 

Indonesia saat ini adalah penyakit kardiovaskuler (36,4%) yang di susul oleh 

penyakit neoplasma, masalah maternal-neonatal, infeksi pernapasan dan TB. 

Namun jika ditinjau dari penyebabnya kecacatan (YLDs), lebih besar 

disebabkan gangguan mental (13,4%) dibandingkan penyakit lainnya 

(Infodatin, 2019). 

 Berdasarkan Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 

menunjukkan angka prevalensi rumah tangga yang memiliki anggota keluarga 

yang menderita skizofrenia/psikosis di Indonesia sebesar 6,7/mil atau 

berjumlah 282.654 jiwa.  Provinsi dengan penyebaran skizofrenia/psikosis 

tertinggi yaitu Bali 11,1/mil  disusul DI Yogyakarta 10,4/mil, dimana Sulawesi 

Selatan berada diurutan ke-5 sebanyak 8,8/mil atau sebanyak 8.677 jiwa yang 

mengalami skizofrenia/psikosis. berdasarkan jumlah Skizofrenia, di area 

perkotaan lebih besar dibandingkan area pedesaan yaitu 155.249 jiwa 

sedangkan di perkotaan sebanyak 127.406 jiwa yang mengalami skizofrenia di 

tahun 2018, Sedangkan menurut sebaran tempat tinggal, penderita 

skizofrenia/psikosis banyak terdapat di pedesaan 7,0/mil dibandingkan 

perkotaan 6,4/mil  (RISKESDAS, 2018). 
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Data Riskesdas 2018 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Kesehatan (KEMENKES) dilakukan pada 300.000 sampel rumah 

tangga (1.2 juta jiwa) di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dari sejumlah 

data dan informasi kesehatan, poin tentang gangguan jiwa Mengungkap 

peningkatan proporsi cukup signifikan. Sebab, jika dibandingkan dengan 

Riskesdas 2013 naik dari 1.7 persen menjadi 7 persen. Artinya per 1.000 rumah 

tangga terdapat 7 rumah tangga yang ada ODGJ, sehingga jumlahnya 

diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat (Kemenkes RI, 2018). 

Berdasarkan hasil survey awal di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2018, jumlah pasien dirawat sebanyak 13.292 orang dengan 

distribusi yang mengalami halusinasi 6.586 (49,54%), menarik diri 1.904 

(14,32%), deficit self care 1.548 (11,65%), harga diri rendah 1.318 (9,92%), 

mengalami perilaku kekerasan 1.145 (8,61%), waham 451 (3,39%), gangguan 

fisik 336 (2,53%) dan yang mengalami percobaan bunuh diri sebanyak 5 orang 

(0,04%), dalam hal ini kasus harga diri rendah menempati posisi ketiga sebagai 

kasus rawat inap  terbanyak di RSKD Dadi dan halusinasi menepati posisi 

pertama.  Berdasarkan kategori usia pasien rawat inap RSKD Dadi Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yaitu usia 25-44 tahun sebanyak1.346 orang 

berada di posisi pertama usia rentang usia terbanyak dengan rawat inap 

(Sahabuddin et al., 2020).  Berdasarkan Kemenkes RI, (2018) hal tersebut 

menjadi salah satu  masalah kesehatan yang harus segera ditangani  khusunya 

dalam kesehatan jiwa agar tidak terjadi peningkatan prevalensi  Rawat inap 

ODGJ di Rumah Sakit dan meminimalisir perburukan kondisi pasien. Selain 
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kebijakan pemerintah yaitu UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 

serta program kerja pemerintah yaitu Program Promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif Kesehatan Jiwa 2020- 2024. 

Menurut Kaplan dan Sadock. (2010) yang dikutip dalam (Rokhimmah 

& Ariyana Rahayu, 2020). Bahwa intervensi yang bisa diberikan terhadap 

pasien dengan harga diri rendah seperti terapi kognitif, terapi interpersonal, 

terapi tingkah laku, terapi keluarga, terapi okupasi, dan terapi spiritual seperti 

terapi zikir. Pemberian terapi okupasi dapat membantu klien mengembangkan 

mekanisme koping dalam memecahkan masalah terkait masa lalu yang tidak 

menyenangkan. Dalam hal ini sama halnya dengan terapi spiritual yaitu zikir 

bahwa Zikir memiliki fungsi sebagai psikiatrik yang mengandung kekuatan 

spiritual atau kerohanian dan dapat mengurangi bahkan menghilangkan 

kegundahan, depresi, dan membawa ketenangan, kebahagiaan, kelapangan 

hidup, serta membangkitkan harga diri individu dan optimisme dalam 

kehidupannya (Nurmayunita & Zakaria, 2021) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Krissanti & Dwi, 

2019) didapatkan hasil bahwa penerapan terapi okupasi berkebun menurunkan 

tanda dan gejala harga diri rendah. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh 

Aynul, (2019) bahwa terapi zikir juga efektif dalam meningkatkan harga diri, 

secara signifikan pada pasien yang mengalami harga diri rendah hingga sedang 

yang mengalami peningkatan dan menunjukkan tingkat efektifitasnya sebesar 

81%,  dari research tersebut membuktikan bahwa kedua terapi tersebut dapat 

meningkat harga diri pasien yang mengalami harga diri rendah.  
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Berdasarkan hasil riset tersebut dan prevalensi rawat inap RSKD Dadi 

Provinsi Sulawesi Selatan, Sehingga perlu untuk dilakukan pemberian 

intervensi Terapi Okupasi: Berkebun Dan Terapi Zikir pada pasien skizofrenia 

dengan masalah harga diri rendah, dengan alasan lain bahwa pada penelitian 

sebelumnya memiliki kriteria responden yang berbeda dengan kriteria 

responden penulis saat ini, yaitu dari segi usia, tempat penelitian, metode, dan 

pada karya tulis ini mengkombinasikan dua intervensi. 

B. Rumusan Masalah 

Berbagai penelitian menunjukkan peningkatan prevalensi orang dengan 

gangguan jiwa. Peningkatan prevalensi tersebut merupakan hal yang 

memprihatinkan dan diperlukan perhatian khusus dalam menanganinya. 

Berbagai upaya dan kebijakan telah dibentuk dan disosialisasikan oleh 

pemerintah dalam menangani skizofrenia/psiksis, salah satunya meningkatkan 

cakupan dan pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan kesehatan, khususnya 

pengobatan dan tidak ditelantarkannya ODGJ. Selain itu, pendekatan secara 

spiritual terbukti dan di percaya dapat meringankan gejala gangguan jiwa 

tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas, dirumuskan pertanyaan 

penelitian “Bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia 

Dengan Harga Diri Rendah Menggunakan Intervensi Terapi Okupasi: 

Berkebun Dan Terapi Zikir Di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan?”  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis asuhan 

keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Harga Diri Rendah 

Menggunakan Intervensi Terapi Okupasi: Berkebun Dan Terapi Zikir Di 

RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan” dengan masalah harga diri rendah 

menggunakan intervensi terapi okupasi: berkebun dan terapi zikir terhadap 

peningkatan harga diri pasien. 

2.  Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini memaparkan gambaran analisis asuhan 

keperawatan pada pasien skizofrenia dengan harga diri rendah dan 

intervensi terapi okupasi: berkebun dan terapi zikir antara lain untuk:  

a. Untuk menganalisis  pengkajian pada pasien skizofrenia dengan harga 

diri rendah 

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pada pasien 

skizofrenia dengan harga diri rendah 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien skizofrenia 

dengan harga diri rendah 

d. Untuk menganalisis implementasi pada pada pasien skizofrenia dengan 

harga diri rendah 

e. Untuk menganalisis evaluasi pada pada pasien skizofrenia dengan 

harga diri rendah 
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f.  Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia 

dengan harga diri rendah menggunakan intervensi terapi okupasi: 

berkebun dan terapi zikir. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi peneliti keperawatan 

Dari karya tulis ini, peneliti dapat memperoleh informasi terkait pemberian 

Intervensi Terapi Okupasi: Berkebun Dan Terapi Zikir terhadap pasien 

skizofrenia dengan Masalah Harga Diri Rendah, Bagaimana Intervensi 

Terapi Okupasi: Berkebun Dan Terapi Zikir Pada pasien Yang mengalami 

skizofrenia yang tak terinci dengan harga diri rendah serta dampak dari 

pemberian intervensi tersebut 

b. Bagi pendidikan keperawatan 

Pendidik maupun mahasiswa keperawatan dapat menjadikan karya tulis 

ini sebagai sumber informasi tambahan dan bahan masukan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya keperawatan jiwa. Sehingga 

pendidik dan mahasiswa memiliki ketertarikan dalam mengembangkan 

dan meneliti intervensi dalam menangani orang dengan gangguan jiwa 

2. Manfaat aplikatif 

a. Bagi pelayanan keperawatan 

Studi literatur ini dapat menjadi tambahan referensi maupun sumber 

rujukan untuk perawat di rumah sakit dan bagian pelayanan kesehatan 

masyarakat dalam penatalaksanaan gangguan jiwa. Sehingga, perawat 
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dapat mengembangkan konsep dan intervensi keperawatan terkait 

penatalaksaan ODGJ yang diharapkan dapat menurunkan stigma, angka 

morbiditas dan mortalitas akibat skizofrenia/psikosis. 

b. Bagi masyarakat  

Dari studi literatur ini, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait 

skizofrenia/psikosis sehingga tidak menimbulkan stigma yang dapat 

mempengaruhi motivasi dan kepatuhan ODGJ menjalani pengobatan dan 

meningkatkan kepedulian masyarakat dan keluarga terhadap dalam 

mendukung dan memperlakukan ODGJ layaknya manusia pada 

umumnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Teori 

1. Skizofrenia 

a. Definisi  

Menurut (Sadock, 2014) bahwa Skizofrenia merupakan salah-satu gangguan 

jiwa berat yang akan berpengaruh terhadap pikiran, perasaan bahkan 

perilaku individu yang menderitanya (Yhudantara & Istiqomah, 2018).  

b. Etiologi  

Menurut (Fischer & Carpenter, 2009) bahwa skizofernia adalah suatu 

sindrom yang penyebabnya beragam dan perjalanan penyakit, sedangkan 

menurut (taylor, 2009) bahwa  penyebab skizofrenia karena adanya interaksi 

antara genetik dan dalam hal ini lingkungan juga memiliki peran yang cukup 

penting dalam timbulnya skizofrenia (Yhudantara & Istiqomah, 2018). 

1) Faktor predisposisi 

a) Genetik 

menurut (taylor, 2009) bahwa peyebab skizofrenia karena adanya interaksi 

antarainya skizofreian sangat kompleks, munculnya gejala positif maupun 

negative hal tersebut terjadi karena adanya gangguan neurotransmitter, dan 

hal ini membuktikan bahwa teradpat interaksi antara genetic dan 

lingkungan yang sangat berperan dalam munculnya skizofrenia 

(Yhudantara & Istiqomah, 2018). 
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Menurut (stuart, 2013) bahwa skizofrenia dapat diwariskan secara turun-

temurun.  Factor genetik Menurut (Stuart, 2013) bahwa skizofrenia dapat 

diwariskan secara turun-temurun.  Factor genetik mempunyai peranan 

dalam proses terjadinya skizofrenia meskipun sulit dipisahkan antar 

keterkaitan faktor gen dengan lingkungan terkait keterlibatnya dalam 

timbulnya skizofrenia, saudara kembar identik mempengaruhi 50% gen  

terjadinya skizofrenia  sedangkan monozygot sekitar 40% (Kandar & 

Indah, 2019). 

b) Neurobiologi 

Sebuah penelitian mengemukakan bahwa individu yang menderita 

skizofrenia akan mengalami gangguan neurokimia, yaitu pada konteks 

frontal dan limbic. Beberapa peneliti mengemukakan bahwa tidak 

seimbangnya reaksi kimiawi diotak khususnya neurotrasnmiter dan 

glutamate maha hal tersebut memiliki korelasi dengan terjadinya 

skizofrenia. Terjadi penurunan volume otak dan neurotasmitter pada yaitu 

pada area gray matter dan white matter (neurnal axons). Pemeriksaan 

menggunakan positron emission tomography (PET) hal ini membuktikan 

kurangnya aktivitas pada daerah lobus frontal yang memiliki fungsi sebagai 

memori kerja. Hipoaktifitas pada daerah ganglia menyebabkan retardasi 

motorik, rendahnya metabolisme glukosa pada area broadmann 

menyebabkan gangguan berbicara dan mengekspresikan emosi, perubahan 

aliran darah pada regio hipokampus, parahipokampus, dan amigdala 

berhubungan halusinasi. Sedangkan penurunan aliran darah pada lobus 
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temporal medial kiri, korteks singular posterior dan lobus lateral kiri  

berhubungan dengan waham (Stuart, 2013). 

c) Infeksi dan inflamasi  

Kembangan otak janin. Respon imun ibu akan ditranferkan ke janin 

dan akan menimbulkan gangguan pada sawar otak, proses antibody akan 

memiliki reaksi silang antara protein system saraf pusat, dan akan 

berdampak pada gangguan system saraf pusat janin, hal ini akan memicu 

terjadinya skizofrenia dikemudian hari (Yhudantara & Istiqomah, 2018). 

Berdasarkan (Miller, 2011) bahwa inflamasi berperan penting dalam 

skizofrenia, dimana pada individu yang mengidap skizofrenia terjadi 

peningkatan pada kadar sitokinin proinflamasi. Menurut (Monji, 2009) 

kadar sitokinin proinflamasi memiliki peran pada sawar otak sehingga 

menyebabkan gangguan struktual sawar otak dan akhirnya muncul gejala 

gangguan kejiwaan (Yhudantara & Istiqomah, 2018). 

2) Faktor presipitasi  

a) Faktor biologis  

Gangguan fungsi neuron akan berdampak pada aktivitas fungsi 

pendengaran, kognitif, gangguan memori yang menjadi pencetus terjadian 

skizofrenia (Stuart, 2013). 

c). faktor psikologis 

  Individu yang berada dalam kondisi yang dikucilkan 

dilingkungannya menjadi salah-satu penyebab individu melakukan tindak 

kekerasan, hal tersebut sejalan dengan sebuah teori psikoanalitik, bahwa 

tidak terpenuhinya rasa aman dan kepuasaan individu maka akan 
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benyebabkan harga diri rendah, agresif bahkan melakukan kekerasan 

untuk memperlihatkan citra dirinya. pada dasarnya seseorang akan marah 

jika merasa terancam, tidak dihargai, menerima penghinaan, kekerasan 

fisik maupun verbal, hal ini akan memicu konflik pada dirinya sendiri 

(Nuraeni, 2011). 

d) Mekanisme koping 

Sebagian individu akan menggunakan mekanisme pertahanan diri 

maladaptif ketika memiliki masalah seperti regresi, menarik diri, 

menyangkal dirinya sakit, sedih berlebihan sehingga berdampak pada 

kejadian skizofrenia (Nuraeni, 2011). 

 Kesehatan jiwa/mental telah dibahas di dalam al-Qur’an tentang 

bagaimana menghadapi kesulitan dan hambatan dalam hidup (adversity 

quotient). Konsep ini berkaitan dengan cara mengontrol diri, yaitu 

mengendalikan diri, mengendalikan emosi, respon terhadap setiap situasi 

atau kondisi yang sulit karena kecerdasan ini merupakan kemampuan 

dalam bertahan menghadapi kesulitan hidup sehingga tidak berujung pada 

bunuh diri sebagai wujud keputusasaan. Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi 

ummat manusia menghadapi berbagai kesulitan, diantaranya yaitu 

kesabaran. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah (2): 155: 

ِنَ  وَلََبَۡلوَُنَّكُم ءٖ م  ِنَ  ٱلُۡۡوعِ وَ  ٱلَۡۡوفِۡ بشََِۡ َٰلِ وَنَقۡصٖ م  مۡوَ
َ
 ٱلۡۡ

نفُسِ وَ 
َ
ِ  ٱلثَّمَرََٰتِ  وَ  ٱلۡۡ ِ َٰبِِِينَ وَبشَّ    ١٥٥ ٱلصَّ

 
Terjemahnya :  

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 
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sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang 
sabar”(Kementrian Agama RI, 2013). 

 
Ayat diatas, menggunakan lafadz walanabluwannakum yang 

menyatakan kesungguhan dan Allah swt dengan tegas menyatakan 

bahwa pasti akan menguji manusia. Semua yang diujikan merupakan 

kebutuhan manusia sehingga dapat menimbulkan perasaan sulit dan 

putus asa. Ujian tersebut seringkali berupa kesempitan, kesulitan dan 

keberatan. Oleh karena itu, sabar menjadi penolong bagi yang 

menghadapi kesulian sebagai bentuk keteguhan hati dan keuletan 

mengejar cita-cita (M. Q. Shihab, 2002). 

c. Tanda dan gejala 

Menurut (Samsara, 2018) Gejala skizofrenia dibagi ke dalam tiga 

golongan, yaitu  

1) Gejala positif (gejala yang berlebihan dari semestinya) 

Gejala l merupakan sebuah tindakan atau perilau yang tidak akan 

didapatkan pada orang yang sehat secara psikologis. Tingkat 

keparahan dari gejala positif tersebut tergantung cepat atau 

lambatnya diberikan pengobatan atau terapi. Gejela-gejala tersebut 

sebagai berikut: 

a) Halusinasi : merupakan pengalaman yang dirasakan panca indra 

tanpa adanya stimulus eksternal atau dari luar diri individu dan 

hal yang dirasakan merupakan sesuatu yang tidak nyata, tipe-

tipe halusinasi seperti melihat orang, mendengar suara, 
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mencium aroma yang individu sehat tidak mampu mendeteksi 

hal tersebut (Kristanti & Sukmayanti, 2020). 

b) Waham atau delusi: merupakan kenyakinan individu yang kuat 

terhadap suatu hal yang dipegang teguh dan bertentangan 

dengan kenyataan atau realita dalam kehidupan, keyakinan 

tersebut tidak dapat diterima secara logis oleh orang lain, seperti 

mengaku menjadi tokoh yang berpengaruh atau bersejarah 

(Kristanti  & Sukmayanti, 2020). 

c) Gangguan pikir; merupakan cara berfikir yang abnormal, 

dimana cara berfikir yang tidak beraturan, khususnya ketika 

mendapatkan masalah, maka akan terjadi gangguan pikir 

dimana, cara berfikir akan tidak beraturan dan hal ini juga biasa 

disebut hambatan dalam berpikir contohnya seperti saat 

berbicara atau berbincang maka akan berhenti secara tiba-tiba 

ditengan sebuah pikiran (Kristanti  & Sukmayanti , 2020). 

d) Gangguan gerak: merupakan sebuah gerakan yang terjadi secara 

berulang baik saat berinteraksi dengan orang lain maupun saat 

sendiri  contohnya katatonia (Kristanti & Sukmayanti, 2020). 

2) Gejala negatif (gejala yang kurang dari semestinya ) 

Gejala negatif merupakan gejala yan berkaitan dengani kurangnya 

perilaku dan kadar emosi jika dibaningkan dengan individu yang 

sehat, gejala-gejala negative cenderung lebih sulit untuk dideteksi 

dan dikenali, gejala-gejalanya seperti datar, kurangnya rasa senang 

dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan dalam beraktivitas atau 
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mempertahankan aktivitas, dan kurang dalam berbicara atau 

berkomunikasi dengan orang lain (Kristanti  & Sukmayanti , 2020). 

3) Gejala daya pikir: merupaka suatau yang sulit untuk dideteksi, 

dominanan bisa dikenali hanya pada saat hasil uji spesifik 

berkenaan dengan hal-hal tersebut. Gejala daya pikir seperti, 

kurang mampu memahami informasi, sulit atau tidak mampu 

mengambil keputusan, sulit berkonsentrasi dan gangguan memori 

kerja (Kristanti & Sukmayanti, 2020) 

d. Tipe –tipe skizofrenia 

Menurut Varcolis & Helter (2010) dalam (Kristanti Dewi & 

Sukmayanti S., 2020) bahwa skizofreniaterdiri dari 5 tipe yaitu sebagai 

berikut: 

1) Skizofrenia paranoid merupakan skizofrenia yang terdiri dari 

waham sistemik, halusinasi pendengaran, ansietas, marah, 

argumentative, beresiko melakukan perilaku kekerasan. 

2) Skizofrenia tak terorganisir merupaka skizofrenia yang terdiri 

dari perilaku kaca, kurang memiliki hubungan, hilang asosiasi, 

berbicara tidak teratur, gangguan kognitif, perilaku kacau dan 

bingung. 

3) Skizofrenia katatonia merupakan skizofrenia yang terdiri dari 

tanda berupa gangguan psikomotorik, mutisme, ekolalia, 

ekopraksia. 

4) Skizofrenia tak terinci merupakanskizofrenia yang ditandai 

denganwaham, halusinasi, inkohener, perilaku tidak terorganisir. 
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5) Skizofrenia residual merupakan skizofrenia yang ditemukan 

dengan tanda minimal mengalamisatu episode skizoprenik, 

emosi tumpul, menarik diri, keyakinan yang tidak logis, 

kehilangan asosiasi, perilaku esentrik. 

e. Pengobatan pada gangguan jiwa 

Berdasasarkan hasil penelitian oleh  Pairan et al., (2019) bahwa 

penanganan skizofrenia terdiri dari beberapa cara yait sebagai berikut: 

1) Pengobatan penderita skizofrenia 

Metode pengobata yang pertama yaitu dengan pemberian obat-obatan 

farmakologi seperti memberikan suntikan penenang atau obat 

penenang. Menurut Gerald, (2006) bahwa obat farmakologi disebut 

sebagai obat antipsikotik, dan biasa juga disebut neuroleptic karena 

menimbulkan efek yang sama dengan symptom penyakit neurologis 

dan obat tersebut mampu meminimalisir tingkat kekambuhan hingga 

50% dan meminimalisir tingkat perawatan dirumah sakit.  Hal tersebut 

sesuai dengan  Samsara, (2018),  bahwa umumnya obat-obatan pada 

gangguan jiwa terdiri dari beberapa jenis :  

a) Antipsikotik  

Obat ini digunakan untuk mengatasi jenis gangguan jiwa seperti 

skizofrenia, depresi, mania dengan ciri psikotik akibat 

penyalahgunaan narkoba. Obat-obatan ini biasanya dipergunakan 

untuk perawatan perilaku agresif. Bila agitasi terjadi karena 

delusi, halusinasi atau perilaku psikotik lainnya, maka pemberian 

obat ini dapat membantu, namun diberikan hanya untuk 1-2 
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minggu sebelum efeknya dirasakan. Medikasi lainnya, banyak 

kasus menunjukkan bahwa pemberian naltrexone (antagonis 

opiat) dapat menurunkan perilaku mencederai diri. Betablockers 

seperti propanolol dapat menurunkan perilaku kekerasan pada 

anak dan pada klien dengan gangguan mental. Obat ini perlu 

diminum selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Dan 

apabila obat ini dihentikan terlalu dini, maka gejala-gejala 

kejiwaan akan muncul kembali.  

b) Antidepresan 

Obat-obatan seperti selective serotonin reuptake inhibitors 

(SSRI) dan serotonin noradrenaline reuptake inhibitors (SNRI) 

dengan dosis sekali sehari dan menjadi obat yang paling banyak 

diresepkan. Antidepresan lain seperti noradrenaline and specific 

serotonin antagonists (NaSSa) dan noradrenaline reuptake 

inhibitors (NaRI), antidepresan trisiklik, vortioxetine dan 

agomelatine. Penggunaan obat ini mampu mengontrol impulsive 

dan perilaku agresif klien yang berkaitan dengan perubahan 

mood. Amitriptyline dan trazodone, efektif untuk menghilangkan 

agresitivitas yang berhubungan dengan cedera kepala dan 

gangguan mental organic.    

c) Obat penstabil alam perasaan 

Obat ini digunakan sebagai penstabil perasaan (mood swings) dan 

mengurangi gejala agresi dan mudah tersinggung. Semua obat 

penstabil perasaan membutuhkan pengecekan darah secara 
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berkala dan monitor fungsi ginjal, tiroid dan fungsi hati ketika 

dibutuhkan. Seperti : valproate, carbamazepine, lamotrigine. 

Penelitian menunjukkan bahwa pemberian lithium efektif untuk 

agresif karena manik.  Pada beberapa kasus, pemberian untuk 

menurunkan perilaku agresif yang disebabkan oleh gangguan lain 

seperti cedera kepala, skizofrenia, gangguan kepribadian. Pada 

klien dengan epilepsy lobus temporal, bisa meningkatkan 

perilaku agresif. Pemberian carbamazepines dapat 

mengendalikan perilaku agresif pada klien dengan kelainan 

(electroencephalograms). 

d) Anti kecemasan   

Obat ini merupakan pengobatan jangka pendek untuk meredakan 

gejala-gejala kecemasan dan agitasi. Obat- obatan ini 

mengendalikan agitasi yang akut. Benzodiazepines seperti 

Lorazepam dan Clonazepam sering digunakan dalam kedaruratan 

psikiatrik untuk menenangkan perlawanan klien. Tapi obat ini 

tidak direkomendasikan untuk penggunaan dalam waktu lama 

karena dapat menyebabkan kebingungan dan ketergantungan, 

juga bisa memperburuk symptom depresi. Selanjutnya, pada 

beberapa klien yang mengalami disinhibiting effect dari 

benzodiapzepines, dapat mengakibatkan peningkatan perilaku 

agresif. Buspiron obat anxiety, efektif dalam mengendalikan 

perilaku kekerasan yang berkaitan dengan kecemasan dan 

depresi.  Ini ditunjukkan dengan menurunnya perilaku agresif dan 
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agitasi klien dengan cedera kepala, demensia, dan development 

disability.  

2) Pengembalian ke fungsi sosial 

Bentuk metode ini merupakan metode yang digunakan untuk 

keluarga, dimana terapi ini ditujukan untuk keluarga agar mengenal 

skizofrenia dan menggali potensi yang dimiliki penderita. Dalam 

metode ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: 

a) Memahamkan keluarga tentang disabilitas kognitif 

Dalam tahap ini keluarga diberikan pemahaman terkait 

skizofrenia bahwa skizofrenia merupakan disabilitas kognitif 

(Pairan et al., 2019). 

b) Pengenalan skizofrenia pada lingkungan 

Dalam tahap kedua dilakukan pendekatan dengan tetangga sekitar 

penderita dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalisir 

stigma negative selama penderita berada dilingkungannya (Pairan 

et al., 2019). 

c) Menggali potensi yang dimiliki penderita psikofrenia. 

Tahap ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi penderita 

skizofrenia supaya mampu menjalankan perannya kembaliatau 

beraktifitas kembali (Pairan et al., 2019). 
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2. Harga Diri Rendah 

a. Defenisi  

Harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti dan 

rendah diri berkepanjangan akibat evaluasi negative terhadap diri sendiri 

dan kemampun diri (Keliat, et al., 2017). 

Menurut Yosep & Sutini (2015) bahwa harga diri rendah adalah 

perasaan seseorang bahwa dirinya tidak diterima dilingkungan dan 

gambaran-gambaran negative tentang dirinya. 

Gangguan harga diri rendah adalah evaluasi diri dan perasaan 

tentang diri atau kemampuan diri yang negatif yang dapat secara langsung 

atau tidak langsung diekspresikan (Mary, 2010). Sebagaimana firman Allah 

swt dalam Q.S. At Tin (95): 4: 

نسََٰنَ لقََدۡ خَلقَۡنَا   حۡسَنِ تَقۡويِمٖ  ٱلِۡۡ
َ
  ٤فِِٓ أ

Terjemahnya:  
“sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya” (Kementrian Agama RI, 2013). 

 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakannya  dengan tubuh 

yang tegak, shingga dapat memakan makanannya dengan tangan; dan Allah 

menciptakannya dengan kemampuan memahami, berbicara, mengatur, dan 

berbuat bijak, sehingga memungkinkanya menjadi khalifah di muka bumi 

sebagaimana kehendak dari Allah SWT (M. Q. Shihab, 2002). 

b. Faktor penyebab terjadinya penyebab terjadinya harga diri rendah 
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Hasil riset Malhi dalam Yosep  & Sutini, (2015) menyimpulkan 

bahwa harga diri rendah diakibatkan oleh rendahnya cita-cita seseorang. 

Hal ini mengakibatkan berkurangnya tantangan dalam mencapai tujuan. 

Tantangan yang rendah menyebabkan upaya yang rendah. Selanjutnya hal 

ini menyebabkan penampilan seseorang yang tidak optimal. 

1) Faktor predisposisi 

Faktor predisposisi terjadinya harga diri rendah adalah penolakan 

orang tua yang tidak realistis, kegagalan berulang kali, kurang 

mempunyai tanggung jawab personal, ketergantungan pada orang lain, 

ideal diri yang tidak realistis. 

2) Faktor presipitasi 

Faktor presipitasi terjadinya harga diri rendah biasanya adalah 

kehilangan bagian tubuh, perubahan penampilan atau bentuk tubuh, 

kegagalan atau produktifitas yang menurun. 

Secara umum, gangguan konsep diri harga diri rendah ini dapat 

terjadi secara situasional atau kronik. Secara situasional misalnya 

karena trauma yang muncul secara tiba-tiba misanya harus dioperasi, 

kecelakaan, perkosaan atau dipenjara termaksud dirawat dirumah sakit 

bisa menyebabkan harga diri rendah disebabkan karena penyakit fisik 

atau pemasangan alat bantu yang membuat klien tidak nyaman. 

Penyebab lainnya adalah harapan fungsi tubuh yang tidak tercapai serta 

perlakuan petugas kesehatan yang kurang menghargai klien dan 

keluarga. Harga diri rendah kronik, biasanya dirasakan klien sebelum 
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sakit atau sebelum dirawat klien sudah memiliki pikiran negative dan 

meningkat saat dirawat. 

Menurut Stuart & Sunden (1995) dalam Muhith, (2015) yang 

membagi factor-faktor yang mempengaruhi konsep diri kedalam 4 

bagian yaitu: 

1) The significant others, Yaitu dalam konsep diri dipelajari melalui 

kontak dengan orang lain, indivdu lain akan mempengaruhi konsep 

diri kita, dalam hal ini individu akan berpersepsi bahwa ada individu 

lain yang mempengaruhi konsep diri kita, seperti cara pandang kita 

terhadap diri sendiri. 

2) Reference group yaitu kelompok yang menjadi contoh atau acuan 

kita dalam berperilaku dalam kehidupan sehari dan selalu berusaha 

untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam 

kelompok tersebut, dan hal ini akan mempengaruhi konsep diri kita, 

saat melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kelompok tersebut 

atau tidak sesuai dengan standar kelompok tersebut maka kita akan 

merasa gagal dan tidak pantas berada dikelompok tersebut.. 

3) Teori perkembangangan, dalam teori ini menjelaskan bahwa tahap 

perkembangan sejak kecil akan mempengaruhi cara pandang kita 

terhadap kehidupan khususnya konsep diri, pengalaman atau 

pengenalan hidup yang akan menjadi nilai tertentu didalam 

masyarakat. 

4) Self perception (persepsi diri sendiri), yaitu penilaian seseorang 

terhadap dirinya sendiri, serta terhadap pengalaman hidup atau 
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situasi tertentu. Konsep diri dapat dibentuk melalui melalui 

pengalaman positif atau negative yang telah dialami, pengalaman 

negative akan mempengaruhi sosialisasi dan perilaku seseorang 

dalam kehidupan sehari-hari serta penilaiannya terhadap dirinya 

sendiri. 

c. Rentang Respon Harga Diri Rendah 

Respon adaptif                                                                          Respon maladaptif 
 

 

      

Bagan 2.1 Rentang Respon Harga Diri Rendah 

 Sumber: (Fajariyah, 2012) 

 

Rentang konsep diri  menurut  (Muhith, 2015) yaitu: 

1. Aktualisasi diri: pengungkapan perasaan/kepuasan dari konsep diri 

positif. 

2. Konsep diri positif: dapat menerima kondisi dirinya sesuai dengan yang 

diharapkannya dan sesuai dengan kenyataan. 

3. Harga diri rendah: perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilang 

kepercayaan diit, dan merasa gagal mencapai keinginan. 

4. Kerancuan identitas: ketidakmampuan individu mengintegrasikan aspek 

psikologis pada masa dewasa, sifat kepribadian yang bertentangan, dan 

perasaan hampa. 

5. Depersonalisasi: merasa asing terhadap dirinya sendiri dan kehilangan 

identitas misalnya malu dan sedih karena orang lain. 

 

Akualisasi 
diri 

Harga diri 
rendah 

depersonalisa
si 

Kerancuan 
identitas 

Konsep diri 
positif 
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d. Tanda dan gejala 

Menurut Muhith, (2015) bahwa tanda dan gejala harga diri rendah 

terdiri dari beberapa hal yaitu: Mengejek dan mengkritik diri, Merasa 

bersalah dan khawatir, menghukum atau menolak diri sendiri, Berpersepsi 

negative terhadap tubuh, Mengalami gejala fisik, seperti: tekanan darah 

tinggi, gangguan penggunaan zat, Mengungkapkan keputusasaan, 

Menunda keputusan, Sulit bergaul, Menghindari kesenangan yang dapat 

memberi rasa puas, Menarik diri dari realitas, cemas, panic, cemburu, 

curiga, halusinasi, Merusak diri: harga diri rendah menyokong klien untuk 

mengakhiri hidup, Merusak atau melukai orang lain, Merasa tidak mampu, 

Pandangan hidup yang pesimistis, Tidak menerima pujian, Menurunan 

produktivitas, Penolakan terhadap kemampuan diri, Kurang memerhatikan 

perawatan diri, Berpakaian tidak rapi, Berkurang selera makan, Tidak 

berani menatap lawan bicara, Lebih banyak menunggu, Bicara lambat 

dengan nada suara lemah. 

e. Mekanisme Koping 

Mekanisme koping adalah tiap upaya yang diarahkan pada 

penatalaksanaan stress, termasuk upaya penyelesaian masalah langsung 

dan mekanisme pertahanan dalam menghadapi persepsi diri sendiri yang 

menyakiti dan digunakan untuk melindungi diri, mekanisme koping terdiri 

dari 2 yaitu: pertahanan jangkap panjang dan jangka pendek (Stuart, 2013). 
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1) Pertahanan jangka panjang 

a) Penutupan identitas merupakan adobsi identitas yang tidak matang 

(premature) yang diinginkan oleh indivdu tanpa memperhatikan 

keinginan, aspirasi dan pontensi individu. 

b) Identitas negative merupakan asumsi identitas yang tidak wajar 

untuk dapat diterima dalam nilai-nilai dan norma masyarakat. 

c) Mekanisme pertahanan ego termasuk dalam fantasi, isolasi, 

disosiasi, proyeksi, pergeseran dan kecewa, tidak puas dan marah 

terhadap diri sendiri. 

2) Pertahanan jangka pendek 

a) Aktivitas yang dapat memberikan kesempatan pelarian sementara 

dari krisis situasional atau identitas yang dialamai seperti menonton 

TV, berolahraga, Dan kerja keras. 

b) Aktivitas yang dapat memberikan identitas sementara, misalnya, 

ikut serta dalam kelompok sosial, agama dan sebagainya. 

c) Aktifitas secara sementara yang dapat menguatkan diri sendiri 

misalnya pencapaian akademisi, mengikuti kontes untuk 

mendapatkan popularitas. 

d) Aktifitas yang mewakili jarak pendek, bertujuan untuk membuat 

krisis identitas kurang berarti dalam kehidupan seseorang, misalnya 

penyalgunaan zat. 

f. Sumber-sumber koping 

Menurut Stuart & Sundeen, (1998), bahwa setiap orang memiliki 

kelebihan meskipun individu tersebut mengalami gangguan jiwa, 
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kelebihan tersebut antara lain: aktivitas olahraga atau aktivitas lain 

diluar rumah, hobby dan kerajinan tangan, seni yang ekspresif, 

kesehatan dan perawatan diri, bakat tertentu, kecerdasan, imajinasi dan 

kreativitas, dan hubungan interpersonal (Fajariyah, 2012). 

g. Penatalaksanaan 

1) Terapi medis 

Pemberian terapi medis pada harga diri rendah digolongkan 

kedalam pemberian obat antidepresa, karena fungsi dari obat 

tersebut adalah memblok pengembalian neurotransmitter 

norepineprin dan serotonin, meningkatnya konsentrasi pada sinaps 

dan mengkoreksi ketidakmampuan yang diperkirakan yang akan 

menyebabkan alam perasaan melankolis. Hal ini sejalan dengan 

gangguan pada neurontrasmitter seperti serotin dan neropineprin 

pada pasien dengan harga diri rendah (R. Purwasih & Y. susilowati, 

2016). 

Ada beberapa jenis antidepresan, tapi khusus untuk harga 

diri rendah, dominan obat yang diberikan berjenis Tricyclic Anti 

Depresan (TCA):  seperti Amitripline, Imipramine, desipramine, 

notriptilin yang berfungsi untuk meningkatkan reuptake seorotonin 

dan nerepinefrinesehingga meningkatkan motivasi klien (Purwasih 

& Susilowati, 2016). 

2) Terapi keperawatan 

Terapi keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan 

harga diri rendah seperti, tindakan untuk klien pribadi, juga untuk 
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keluarga dan komunitas lingkungan klien. Terapi yang digunakan 

tetap menggunakan tindakan keperawatan generalis ditambah 

dengan beberapa terapi kognitif untuk klien, triangle therapy untuk 

keluarga dan terapi aktivitas kelompok, sosialisasi, logoterapi 

untuk terapi kelompok pada klien dengan harga diri rendah 

(Purwasih & Susilowati, 2016). 

h. Pohon Masalah 

Pohon masalah yang muncul menurut Fajariyah, (2012) : 

 
Resiko Perilaku Kekerasan 

Halusinasi 

 
Isolasi Sosial  

i.  

 
 

Koping Individu Tidak Efektif  

Bagan 2.2 Pohon Masalah 

 

 

 

HARGA DIRI RENDAH 
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B. Konsep  Asuhan Keperawatan 

1. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan   

a. Model adaptasi Roy 

Berdasarkan model adaptasi Roy bahwa manusia merupakan sebuah 

system adaptasi yang utuh yaitu dari individualis, keluarga sampai 

dengan lingkungannya. Model ini mengambarkan tentang proses 

keperawatan yang bertujuan untuk membantu individu untuk 

menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik 

itu fisiologis, fungsi peran, konsep diri dan hubugan interdependensi 

selama sehat sakit (George, J.B., 2005; Faz Patrick & Wall, 2008 ) 

dikutip dalam (Tomey & Alligood, 2010). 

Teori model adaptasi roy menunjukkan empat elemen dasar model 

adaptasi keperawatan yaitu: manusia, lingkungan, kesehatan dan 

keperawatan yang saling berkesinambungan. Roy menjelaskan bahwa, 

manusia memiliki sistem adaptasi terhadap berbagai stressor atau 

rangsangan yang muncul. Stressor bisa dari aspek biologi, seperti 

gangguan atau kerusakan sistem neurobiologis (gangguan sistem limbik 

lobus temporal, lobus frontal dan ketidakseimbangan neurotransmitter) 

yang berdampak pada proses adaptasi seseorang sehingga dapat 

menimbulkan gangguan konsep diri seperti mengalami, harga diri 

rendah, kesedihan, kemarahan dan ketakutan dalam menghadapi 

stimulus yang datang. (George., 2005; Faz Patrick & Wall, 2008 dalam 

(Nurwiyono, 2014). 
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Stress psikologis akibat hambatan dalam mencapai tujuan, stressor 

dari dalam maupun luar diri individu dapat menimbulkan perasaan 

berupa kegagalan, menyalahkan diri sendiri, memaki diri sendiri, stressor 

sosial berupa pengalaman dan peran sosial yang kerapkali mengalami 

kriitikan yang mengarah pada penghinaan, kehilangan sesuatu yang 

dicintai atau dihormati, konflik, hubungan interpersonal yang tidak baik, 

perasaan tidak berarti, pengangguran, perubahan peran atau 

ketergantungan, semua hal tersebut dapat memicu gangguan kejiwaan 

yang berujung pada  terjadinya  harga diri rendah George, J.B., 2005; Faz 

Patrick & Wall, 2008 dalam (Nurwiyono , 2014). 

b. Mekanisme koping adaptasi Roy 

Mekanisme koping merupakan proses penerjemahan stimulus dengan 

dua subsistem yaitu kognator dan regulator. Hasil dari proses adaptasi, akan 

menghasilkan respon adaptive dan maladaptive. Mekanisme koping yang di 

gunakan pasien pada harga diri rendah adalah mekanisme koping yang 

berfokus pada respon. 

 Roy mengemukakan bahwa manusia sebagai suatu sistem yang dapat 

menyesuaikan diri (sistem adaptif). Dari pemahaman tersebut, manusia 

dapat digambarkan secara holistik (bio, psiko, spiritual dan sosial) sebagai 

satu kesatuan yang mempunyai input, control (pengendalain) dan umpan 

balik (feedback), proses dan output. 

1) Input (stimulus) 

 Sebagai makhluk adaptasi, manusia menerima berbagai stimulus 

yang berasal dari lingkungan luar dan lingkungan dalam yaitu individu 
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tersebut. Stimulus dari dalam berupa keadaan mental dalam tubuh 

manusia seperti kepribadian, kemampuan emosional, pengalaman, dan 

proses stressor neurobiologis. Sedangkan stimulus dari lua br erupa 

stimulus fisik, kimia, psikologis yang dari semuastimulus tersebut 

menghasilkan respon yang berbeda-beda (Senesac, 2010 dalam 

Nurwiyono, 2014). 

2) Proses (mekanisme koping) 

 Tahap ini merupakan upaya yang dilaksanakan pada 

penatalaksanaan stress dan mekanisme pertahanan yang digunkaan 

untuk melindungi diri. Stuart (2013) mengemukakan bahwa mekanisme 

koping yang telah diidentifikasi yaitu: subsistem regulator dan 

kognator. Regulator merupakan proses fisiologis (kimia, neural, 

endokrin) yang termanifestasikan pada refleks otonom (sistem neural, 

brain, dan spinal cord). Kognator merupakan output dari regulator yang 

berhubungan dengan fungsi otak dalam memproses informasi dan 

emosi. Regulator dan kognator digambarkan sebagai aksi terhadap 

empat efektor atau cara penyesuaian diri: 

1) Perubahan fungsi fisiologis; perubahan fisik akan menimbulkan 

adaptasi fisiologis untuk mempertahankan keseimbangan, 

misalnya: keseimbangan cairan dan elektrolit, fungsi endokrin. 

3) Perubahan konsep diri; berupa keyakinan terhadap diri sendiri yang 

mencakup persepsi, perilaku dan respon. Adanya perubahan fisik 

akan memengaruhi pandangan dan persepsi terhadap diri sendiri 



42 

 

42 
 

seperti harga diri rendah dan gangguan citra tubuh (Nurwiyono, 

2014). 

2) Perubahan fungsi peran; dimana ketidakseimbangan stimulus dan 

adaptasi akan memengaruhi fungsi dan peran (Nurwiyono, 2014). 

3) Perubahan interdependensi; ketidakmampuan seseorang untuk 

mengintegrasikan setiap komponen dalam kehidupan dapat 

menimbulkan kecemasan yang berlebihan (Nurwiyono, 2014). 

a. Output  

Output merupakan perilaku yang dapat diamati dan di ukur sebagai 

respon adaptif dan maladapive. Mekanisme koping yang maksimum 

dapat mengembangkan tingkat adaptasi seseorang dan mampu 

berespon secara positif. Sedangkan respon maladaptive yaitu 

berespon secara negatif seperti munculnya menyalahkan diri sendiri, 

cemas berlebihan, mengurung diri, tidak mampu memulai 

pembicaraan, sering melamun, merasa tidak berharga, merasa tidak 

bisa apa  dan putus asah (Erwina, 2012). 

2. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dan dasar utama dari proses 

keperawatan. Pengumpulan data yang akurat dan sistematis akan 

membantu penentuan status kesehatan dan pola pertahanan klien, 

mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan klien, serta merumuskan 

diagnosa keperawatan. Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses 

keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data 

tentang klien agar dapat mengidentifikasi, mengenal masalah-masalah, 
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kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien baik mental, sosial, dan 

lingkungan, ada beberapa data fokus yang harus dikaji dalam masalah 

keperawatan harga diri renda sebagai berikut (Keliat, 2011). 

a. Isolasi sosial : menarik diri 

Data subjektif : 

1) Mengungkapkan tidak berdaya dan tidak ingin hidup lagi 

2) Mengungkapkan atau enggan berbicara dengan orang lain 

3) Klien malu bertemu dan berhadapan dengan orang lain 

Data objektif  

1) Ekspresi wajah kosong 

2) Tidak ada kontak mata ketika diajak bicara 

3) Suara pelan dan tidak jelas 

b. Gangguan konsep diri : Harga diri rendah 

Data subjektif 

1) Mengungkapkan ingin diakui jati dirinya 

2) Mengungkapkan tidak ada lagi yang peduli 

3) Mengungkapkan tidak bisa apa-apa 

4) Mengungkapkan dirinya tidak berguna 

5) Mengkritik diri sendiri 

Data objektif 

1) Merusak diri sendiri 

2) Merusak orang lain 

3) Menarik diri dari hubungan sosial 
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4) Tampak mudah tersinggung 

5) Tidak mau makan dan tidak tidur 

6) Perasaan malu 

7) Tidak nyaman jika jadi pusat perhatian 

c. Berduka disfungsional 

Data subjektif 

1) Mengungkapkan tidak berdaya dan tidak ingin hidup lagi 

2) Mengungkapkan sedih karena tidak naik kelas 

3) Klien malu bertemu dan berhadapan dengan orang lain karena 

diceraikan suaminya 

Data objektif 

1) Ekspresi wajah sedih 

2) Tidak ada kontak mata ketika diajak bicara 

3) Suara pelan dan tidak jelas 

4) Tampak menangis 

3. Diagnosis Keperawatan 

Menurut Keliat, et al., (2017)  daftar masalah yang mungkin muncul pada 

harga diri rendah yaitu  

a. Gangguan konsep diri : Harga diri rendah 

b. Isolasi sosial : Menarik diri 

c. gangguan persepsi sensori : Halusinasi 

d. Resiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 

e.  Berduka disfungsional. 

f. Resiko perilaku kekerasan 
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g. Koping keluarga inefektif 

4. Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan disesuaikan dengan diagnosa keperawatan 

yang muncul setelah melakukan pengkajian dan analisis dilihat pada 

tujuan khusus sebagai berikut: 

SP I p 
1.  Identifikasi kemampuan dan aspek 

positif yang dimiliki pasien 
 

SP I k 
1. Mendiskusikan masalah yang 

dirasakan keluarga dalam merawat 
pasien. 

2. Membantu pasien menilai 
kemampuan pasien yang masih dapat 
digunakan 

2. Jelaskan pengertian, tanda dan gejala 
harga diri rendah yang dialami 
pasien beserta proses terjadinya. 

3. Membantu pasien memilih kegiatan 
yang akan dilatih sesuai dengan 
kemampuan pasien. 

 

3. Menjelaskan cara-cara merawat 
pasien harga diri rendah. 

4. Melatih pasien sesuai kemampuan 
yang dipilih. 

SP II k 
1. Melatih keluarga mempraktekan cara 

merawat pasien dengan harga diri 
rendah  

5. Memberikan pujian yang wajar 
terhadap keberhasilan pasien. 

 

2. Melatih keluarga melakukan cara 
merawat langsung kepada pasien 
harga diri rendah 

6. Menganjurkan pasien memasukkan 
dalam jadwal kegiatan harian. 

SP III k 
1. Membantu keluarga membuat jadwal 

aktivitas dirumah termasuk minum 
obat 

 
SP II p 

1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian 
pasien. 

2. Menjelaskan follow up pasien 
setelahpulang. 

2.  melatih kemampuan kedua.  

3. menganjurkan pasien memasukkan 
dalam jadwal kegiatan harian 

 

 Sumber : (Muhith, 2015) 

Tabel 2.1 Strategi pelaksanaan (SP) pada pasien Harga diri rendah 
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5. Evaluasi Keperawatan 

 Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan untuk menilai tindakan 

keperawatan pada klien. Evaluasi dilakukan terus menerus pada respon klien 

terhadap tindakan keperawatanyang telah dilaksanakan. Evaluasi dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu evaluasi proses atau formatif dilakukan setiap selesai 

melaksanakan tindakan, evaluasi hasil atau sumatif dilakukan dengan 

membandingkan respon klien pada tujuan khusus dan umum yang telah 

ditentukan.Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SOAP, 

sebagai pola pikir. Adapun hasil tindakan yang ingin dicapai pada pasien 

dengan perilaku kekerasan antara  lain  (Fajariyah, 2012). 

C. Evidenced Based Practice in  Nursing (EPBN)  

1. Terapi okupasi: Berkebun 

a. Pengertian  

 Menurut Purwanto, (2009) dalam (Rokhimmah & Ariyana, 2020) 

bahwa Terapi okupasi merupakan suatu ilmu dan seni pengarahan yang 

berfokus pada pengenalan kemampuan yang masih digunakan pada 

individu. 

 Menurut Rokhimmah & Ariyana, (2020) Terapi okupasi merupakan 

terapi yang dapat membantu individu dalam meningkatkan mekanisme 

koping dengan melatih individu untuk dapat menganilisis 

kemampuannya sendiri yang masih bisa digunakan yang dapat 

meningkatkan harga dirinya, sehingga menurunkan hambatan dalam 

bersosialisasi. Sesuai firman Allah dalam Q.S Ar-Ra’d potongan ayat 

11: 
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َ إنَِّ  ۗ  نفُسِهِمۡ   ٱللَّّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ِ َٰ يُغَيّ  ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتََّّ ِ  لََ يُغَيّ 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri”. (Kementrian Agama RI, 2013). 
 

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan 

sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Allah tidak mengubah keadaaan 

suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, 

yakni kondisi kejiwaan/ sisi dalam mereka seperti mengubah 

kesyukuran menjadi kekufuran, ketaatan menjadi kedurhakaan, iman 

menjadi penyekutuan Allah, dan ketika itu Allah akan mengubah ni‟mat 

(nikmat) menjadi niqmat (bencana), hidayah menjadi kesesatan, 

kebahagiaan menjadi kesengsaraan dan begitupun sebaliknya . Ini 

adalah satu ketetapan pasti yang kait mengaitkan (M. Q. Shihab, 2002). 

Dari penafsiran diatas dapat dipahami bahwa Allah telah 

mengungkapkan dalam firmanya bahwa nasib manusia tidak akan 

pernah berubah kecuali membuat perubahan sendiri pada dirinya dan 

kondisi sakit manusia tidak akan berubah menjadi sehat sebelum mereka 

berusaha untuk mencari pengobatan dan menjadikannya sebagai ikhtiar. 

b. Tujuan  

Menurut Purwanto, (2009) dalam (Rokhimmah & Ariyana, 2020) 

bahwa ada beberapa tujuan dari terapi okupasi dan diantaranya sebagai 

berikut: 
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1) Terapi okupasi bertujuan untuk memandirikan individu agar tidak 

sesalu tergantung dengan orang lain. 

2) Membantu individu untuk meningkatkan mekanisme koping 

terkait masalah yang dihadapi dimasa lalu. 

3) Membantu individu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. 

4) Meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. 

5) Mengekspresikan perasaan dan melepaskan tekanan yang 

dirasakan melalui aktivitas, sehingga lebih rileks. 

6) Mengembangkan kreatifitas. 

c. Indikasi  

Indikasi terapi okupasi adalah klien dengan kelainan tingkah laku, 

seperti klien harga diri rendah yang disertai dengan kesulitan untuk 

berkomunikasi, klien yang mengalami kemunduran, orang yang mudah 

mengekspresikan perasaannya melalui aktivitas (Lina, 2021). 

d. Keuntungan terapi berkebun 

Berdasarkan Friend Hospital, (2005) dalam  Hudidin Habibullah, 

(2018) bahwa terapi berkebun memiliki 4 keuntungan yaitu : 

1) Keuntungan kognitif; yaitu mempelajari dan bahasa baru, memalui 

terapi tersebut pasien dapat meningkatkan mekanisme kopingnya 

seperti saat membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 

2) Terapi berkebun akan membuat pasien berinteraksi dalam 

kelompok dengan cara berbagi dan berkerja sama dalam mencapai 

tujuan, sehingga hal ini akan meningkatkan interaksi sosial pasien. 
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3) Perkembangan psikologis termasuk dalam perkembangan harga 

diri dan rasa percaya diri, bekerja untuk merawat tanaman akan 

membuat pasien merasakan rasa tanggung jawab dan hal ini akan 

membuat pasien merasa lebih produktif dan termotivasi, serta 

dengan cara ini pasien tidak akan terfokus dengan masalah yang 

dialami. 

4) Peningkatan aktivitas fisik, dalam hal ini terapi berkebun akan 

melatih otot dengan merangsang perkembangan motoric kasar dan 

motoric halus, membantu pasien memperoleh ketenangan dengan 

menghirup udara segar, menyaksikan warna yang indah dari 

tumbuhan. 

e. Prosedur pemberian dan rasionalisasi 

1) Melihat data klien 

Rasional: untuk mengetahui data-data penting dari pasien, seperti 

nama dan usia serta asal pasien. 

2) Mengkaji riwayat klien 

Rasional: untuk lebih mengetahui dan memahami progres penyakit 

pasien saat ini. 

3) Menyapa klien 

Rasional: untuk membuat pasien merasa dikenali dan dihargai 

4) Memperkenalkan diri  

Rasional: untuk mempertahankan bina hubungan saling percaya 

dengan pasien. 

5) Melakukan kontrak topic, waktu dan tempat pertemuan 
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Rasional: untuk mencapai kesepakatan dengan pasien. 

6) Menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan 

Rasional: untuk membuat pasien paham dengan tujuan pertemuan. 

7) Membantu klien menilai kemampuan yang masih dapat digunakan. 

Rasional: agar pasien mampu menentukan kemampuannya yang 

masih bisa dilatih. 

8) Membantu klien memilih kegiatan yang akan dilatih 

Rasional: agar pasien mampu menentukan kegiatan yang akan 

dilatih. 

9) Menyiapkan alat dan bahan 

a) Memilih bibit cabai Menyiapkan polybag  

b) Menyiapkan media tanam, Campur tanah - Kompos - Sekam 

padi - Arang sekam 

c) Memindahan bibit cabai ke polybag  

d) Merapihkan bibit cabai  

e) Memberikan tiang air  untuk Menyiram tanaman cabai  

f) Membersihkan area sekitar tanaman. 

Rasional: agar memperlancar kegiatan berkebun. 

10)  Mendampingi keterampilan kerja dan ajak bicara klien dan berikan 

arahan. 

Rasional: untuk mengobservasi seara langsung kegiatan pasien, 

dan membuat pasien tidak merasa bosan. 

11) Menilai hasil yang sudah dibuat apakah sudah benar atau belum. 

Rasional: agar pasien mampu mengungkapkan pendapatnya. 
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12) Mengeksprolarasi perasaan klien. 

Rasional: untuk mengevaluasi bagaiman perasaan pasien setelah 

berkebun. 

13) Memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya 

ataumemberikan umpan balik. 

Rasional: untuk melatih pasien mengungkapkan pertanyaannya 

dan kepercayaan dirinya. 

14) Melakukan kontrak topic, waktu dan tempat untuk pertemuan 

selanjutnya. 

Rasional: untuk menentukan jadwal kegiatan selanjutnya 

f. Artikel Utama & Artikel pendukung 

1) Artikel Utama  

Adapun artikel utama dalam penelitian ini yaitu salah-satu 

penelitinan yang dilakukan oleh Rokhimmah & Ariyana, 

(2020), yang berjudul Penurunan Harga Diri Rendah dengan 

menggunakan Penerapan Terapi Okupasi (Berkebun), 

sumber ners muda. 

2) Artikel pendukung 1 

Adapun artikel pendukung yaitu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Krissanti & Dwi Asti, (2019)  dengan judul 

Penerapan Terapi Okupasi: Berkebun untuk Meningkatkan 

Harga Diri pada Pasien Harga Diri Rendah di Wilayah 

Puskesmas Sruweng, sumber Jurnal Praktik Keperawatan 

(JPK). 
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3) Artikel pendukung 2 

Adapun artikel lain yang menjadi pendukung dalam 

penelitian ini adalah Hudidin, (2018), yang berjudul 

pengaruh penerapan terapi modalitas berkebun terhadap 

kualitas hidup lansia hipertensi diposyandu desa Pelem 

kecamatan Karang Rejo kabupaten Magetan, sumber 

repository STIKES Bhakti Husada. 

4) Artikel pendukung 3 

Adapun artikel selanjutnya yang menjadi artikel pendukung 

dalam penulisan karya tulis ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Kinasih et al., (2020), Literatur Review: 

Efektivitas terapi okupasi pada pasien harga diri rendah 

rendah, sumber Jurnal Keperawatan. 

5) Artikel pendukung 4 

Adapun artikel selanjutnya yang menjadi artikel pendukung 

dalam penulisan karya tulis ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Murniyati, (2014), yang berjudul pengaruh 

terapi lingkungan: berkebun terhadap peningkatan harga diri 

rendah pasien harga diri rendah di RSUD Banyumas, sumber 

Repository. Universitas Muhammadiyah Purwakerto. 
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2. Terapi zikir 

a. Pengertian  

Menurut Ahmad (2003:181) yang dikutip dalam (Aynul, 

2019),  bahwa  syara‟ adalah ingat kepada Allah dengan etika tertentu 

yang sudah ditentukan AlQur‟an dan hadits dengan tujuan mensucikan 

hati dan mengagungkan Allah.  

Zikir dalam pengertian mengingat Allah dapat dilakukan 

kapan saja dan di mana saja, baik secara lisan maupun dalam hati. 

Karena pada hakikatnya, zikir (ingat) adalah perbuatan hati. Artinya 

aktivitas seorang hamba jangan sampai melupakan Allah. Baik dalam 

setia hembusan nafas maupun detak jantungnya. Sedangkan, zikir 

dalam arti menyebutkan nama Allah, biasanya diamalkan secara rutin 

dan cukup umum dikenal dengan istilah wirid. Wirid adalah untaian 

kata-kata zikir yang ma‟tsurat (ada contoh dan tuntutan dari Rasullullah 

SAW) (Mubarok, 2014). 

Menurut Mubarok, (2014) Pembagian dzikir Sebagian tokoh 

Islam membagi dzikir menjadi dua yaitu : zikir dengan lisan dan zikir 

dengan hati. Zikir lisan merupakan jalan yang akan menghantarkan 

pikiran dan perasaan yang kacau menuju kepada ketetapan zikir hati, 

kemudian dengan zikir hati inilah semua kedalaman kejiwaan akan 

kelihatan lebih luas, sebab dalam wilayah ini Allah akan mengirimkan 

pengetahuan berupa ilham. Zikir kepada Allah bermakna, bahwa 

manusia sadar akan dirinya yang berasal dari Sang Khalik, yang senan-

tiasa mengawasi segala perbuatannya. Dengan demikian manusia mus-
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tahil akan berani berbuat curang dan maksiat dihadapan-Nya. Zikir 

berarti kehidupan, karena manusia ini adalah makhluq yang akan binasa 

(fana),  sementara Allah senantiasa hidup, melihat, berkuasa, dekat, dan 

mendengar, sedangkan menghubungkan (zikir) gambaran dzikir yang 

dituturkan Rasulullah Saw  Bahwa dzikir kepada Allah itu bukan 

sekedar ungkapan sastra, nyanyian, hitungan-hitungan lafadz, 

melainkan suatu hakikat yang diyakini di dalam jiwa dan merasakan 

kehadiran Allah disegenap keadaan, serta berpegang teguh dan 

menyandarkan kepada-Nya hidup dan matinya hanya untuk Allah 

semata (Purwanto, 2012). 

Terapi zikir adalah Salah satu pendekatan keyakinan spiritual 

da-lam agama Islam yaitu dengan teknik mengingat Allah atau 

berdzikir Terapi zikir adalah metode terapi dengan menggunakan dzikir 

se-bagai media untuk menstabilkan kesehatan jiwa (Patimah, 2015). 

Perintah berzikir kepada seluruh umat muslim, pria dan 

wanita, tua dan muda, supaya mengingat Allah sebanyak-banyaknya 

baik ketika pagi maupun petang, siang atau malam sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Q.S.Al-Ahzab 41-42 : 

هَا يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱلََّّ َ  ٱذۡكُرُوا   ٤١ذكِۡرٗا كَثيِّٗا  ٱللَّّ

صِيلً  وَسَب حُِوهُ 
َ
 ٤٢بكُۡرَةٗ وَأ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan 
menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan 
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bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang” 
(Kementrian Agama RI, 2013). 
 

Dalam Tafsir Al-Misbah (2012), Q.S Al-Ahzab 41-42 yang 

menjelaskan tetang kaum muslim diperintahkan untuk berzikir 

karena zikir menghubungkan jiwa manusia dengan Allah. 

Menurut Sholihin (2004) yang dikutip dalam Aynul, (2019). 

Bahwa terapi zikir merupakan upaya pengobatan yang ditujukan untuk 

penyembuhan kondisi psikologis, terapi zikir juga berarti upaya yang 

sistematis dan terencana dalam menaggunalangi masalah-masalah yang 

dihadapi klien dengan tujuan mengembalikan, memelihara, menjaga 

dan mengembangkan kondisi klien agar psikologisnya berada dalam 

kondisi yang seimbang. Berdasarkan hasil riset Wdyastuti & Hakim, 

(2019), bahwa terapi zikir mampu menurunkan stress dan ansietas 

dengan dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 10 menit dengan 

membaca kalimat tasbih, tahmid, dan takbir yang dilafadzkan masing-

masing sebanyak 33x secara berulang mampu menurunkan tingkat 

stress dan ansietas (Lina, 2021). 

b. Tujuan  

Membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang, mencegah dari 

bahaya amarah, menyehatkan tubuh yang akan membuat seseorang 

menjadi lebih fokus dalam melakukan aktivitas  serta mengembalikan, 

memelihara, menjaga dan mengembangkan kondisi klien agar 

psikologisnya berada dalam kondisi yang seimbang (Aynul Yaqin, 

2019). 
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c. Indikasi  

Umat beragama Muslim.  

d. Prosedur pemberian dan rasionalisasi 

1) Berikan kesempatan klien bertanya sebelum kegiatan dilakukan 

Rasional: untuk menghindari kesalahpahaman antara pasien dan 

perawat 

2) Menanyakan keluhan utama klien 

Rasional: untuk mengetahui kondisi pasien sebelum dan setelah 

diberikan terapi dzikir 

3) Jaga privasi pasien  

Rasional: memberikan rasa nyaman pada pasien  

4) Bantu pasien untuk memilih posisi yang nyaman.  

Rasional: agar terapi menjadi efektif 

5) Memulai kegiatan dengan cara yang baik (membaca basmalah) 

Rasional: agar terapi berjalan lancar dan diridohi Allah swt  

6) Batasi stimulasi eksternal seperti cahaya, suara, pengunjung, panggilan 

telepon selama berzikir 

Rasional: agar pasien fokus mendengarkan terapi yang diberikan 

7) Menetapkan perubahan pada perilaku dan/atau fisiologi yang 

diinginkan seperti relaksasi, stimulasi, konsentrasi, dan mengurangi 

rasa sakit.  

Rasional: untuk menetapkan intervensi selanjutnya dan bahan evaluasi 

tindakan yang diberikan 
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e. Artikel Utama dan Artikel pendukung 

1) Artikel utama 

Artikel utama terkait dengan terapi zikir yaitu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Nurmayunita & Zakaria, (2021), yang berjudul 

pengaruh pemberian terapi Zikir terhadap harga diri rendah lansia 

di pondok lansia, sumber dari Jurnal keperawatan Malang (JKM). 

2) Artikel pendukung 1 

Adapun Artikel pendukung lain yang didapatkan yaitu salah satu 

penelitian (Tesis) yang dilakukan oleh Lina, (2021),  yang berjudul 

efektivitas terapi zikir terhadap penurunan kecemasan pasien 

kanker: A syistematic review, Repository UNHAS. 

3) Artikel pendukung 2 

Artikel pendukung lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Aynul Yaqin, (2019) dengan Efektivitas terapi zikir Terhadap 

Peningkatan Harga Diri (Self Estem) pada wanita Tuna susila DI 

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri, Institutional 

Repository UIN Satu Tulungagung. 

4) Artikel pendukung 3 

Artikel pendukung lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

puspita et al., (2021), pengaruh penerapan religius zikir terhadap 

tanda gejala halusinasi klien di ruang kutilang rumah sakit jiwa 

daerah provinsi lampung, sumber Jurnal cendekia. 

5)  Artikel pendukun 4 
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Artikel pendukung lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Wdyastuti & Hakim, (2019) yang berjudul terapi zikir sebagai 

intervensi untuk menurunkan kecemasan pada lansia, sumber 

GAdja MAda Journal OF profesional psychologi (GamaJPP). 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Rancangan Studi Kasus 

Adapun rancangan peneilitian yang diguakan dalam penelitian ini 

adalah menggunkana jenis penelitian case study. Case study merupakan 

penelitian yang mencangkup pengkajian dengan tujuan dapat memberikan 

deskriktif secara rinci terkait latar belakang, karakter maupun sifat dari 

sebuah kasus atau studi kasus berfokus pada suatu kasus secara rinci dan 

berkesinambungan. Penelitian model kasus ini dilakukan secara detail 

terhadap suatu kondisi yang dialami pasien atau klien baik di rumah sakit 

maupun komunitas secara terstruktur (Nursalam, 2016). 

Studi kasus ini menggunakan satu pasien yang akan dikaji sesuai 

dengan format pengkajian keperawatan jiwa, dianalisi dan kemudian 

ditentukan diagnosis dan diberikan intervensi serta implementasi dan 

evaluasi terkait masalah keperawatan pasien. Studi kasus yang menjadi 

pokok bahasan pada penelitian ini digunakan untuk dapat mengeksplorasi 

masalah asuhan keperawatan Jiwa dengan harga diri rendah dan 

menggunakan intervensi terapi: okupasi dan terapi zikir. 

B. Subyek Studi Kasus 

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu, klien atau 

pasien yang telah memenuhi kriteria sebagai subyek peneliti, seperti 

diagnosa medis, Diagnosis keperawatan harga diri rendah, Agama, serta 

kesediaan untuk menjadi rensponden dalam penelitian. Adapun kriteria 

inklusi dalam penelitian ini yaitu, pasien dengan diagnose Skizofrenia, 
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diagnosis HDR, beragama Islam. Adapun Kriteria Esklusinya yaitu tidak, 

bersediabersmenjadi responden. 

C. Fokus Studi kasus 

Fokus peneliti pada case study ini adalah melakukan Asuhan keperawatan 

pada pasien Skizofrenia dengan Harga diri rendah menggunakan Intervensi 

terapi okupasi; berkebun dan terapi zikir. 

D. Instrumen Studi Kasus 

Dalam penelitian ini menggunakan format pengkajian keperawatan 

jiwa dan menggunakan tehnik wawancara, observasi serta Pengukuran 

variabel harga diri rendah pasien menggunakan kuesioner Rosenberg Self 

Esteem yang dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu sangat setuju (SS), 

setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS), dalam kuesioner 

ini terdiri dari 10 item pertanyaan favorable (no. 1, 2, 4, 6, 7, dan 8) dan 

unfavorable (no. 3, 5, 9, dan 10 ). Hasil penilaian dari kuesioner 

dikategorikan menjadi tiga yaitu self esstem rendah (harga diri rendah) 

dengan total skoring < 25, self esstem sedang/normal (harga diri 

sedang/normal) dengan total skoring 25-35 , dan self esstem tinggi (harga 

diri tinggi) dengan total skoring >35 (Irawati, 2016). 

E. Prosedur pengambilan Data 

Adapun prosedural selama pengambilan data di rumah sakit yaitu” 

1. Persipan: pada tahap persiapan meliputi pengajuan judul studi kasus kepada 

dosen pembimbing. 
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2. Pengumpulan data: selama melakukan penelitian dengan metode case study, 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara serta 

menggunakan angket sebagai alat ukur. 

3. Penyusunan laporan: selama penyusunan laporan berpedoman pada buku 

pedoman penulisan tugas akhir ners 2022. 

F. Tempat dan waktu pengambilan data studi kasus 

Penelitian ini dilakukan di RSKD DADI Provinsi Sulawesi Selatan, pada 

tangga 10 Agustus 2021, pada pasien skizofrenia dengan harga diri rendah. 

G. Etika studi Kasus 

Pada dasarnya prinsip umum etika penelitian secara umum diterapkan saat 

melakukan penelitian. Prinsip etika dalam penelitian dapat dibedakan 

menjadi tiga bagian, yaitu prinsip manfaat, prinsip menghargai hak-hak 

klien atau pasien  dengan memberikan informed consent dan prinsip Adil 

selama melaksanakan penelitian (Nursalam, 2016). Adapun prinsip etik 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bebuat baik (beneficen) yaitu 

membantu meningkatkan harga diri pasien dan menggunakan juga prinsip 

keadilan (justice), pada penelitian ini bersikap adil terhadap orang lain tanpa 

membeda-bedakan ras, dan suku pasien, serta kaadaan psikologis pasien. 

H. Analisis Data dan Penyajian Data 

Analisis data dilakukan mulai dari saat penelitian dilapangan, dengan 

mengemukakan fakta dan selanjutnya akan menjadi pembanding dengan 

teori yang telah ada kemudia disimpulkan dalam bentuk pendapat serta 

pembahasan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara menjabarkan 

seluruh jawaban-jawaban yang diperoleh dari wawancara dan observasi  
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serta data angket untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian. Data 

yang telah dikumpulkan terkait dengan data pengkajian diagnosis 

perencanaan, tindakan/ implementasi dan evaluasi. 

Penyajian data dilakukan dengan menggunakan tabel, gambar, Bagan 

maupun teks bersifat naratif. Kerahasiaan dari responden akan dijamin 

dengan cara menggunakan inisial identitas dari responden tersebut.
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BAB IV 

LAPORAN KASUS 

 

RUANG RAWAT  : Kenari 

TANGGAL DIRAWAT : 14 juni 2021 

TANGGAL PENGKAJIAN  : 10 Agustus 2021 

A. IDENTITAS KLIEN  
1. Inisial   : Tn. A. 
2. Jenis kelamin : Laki-Laki 
3. Umur  : 43 Tahun 
4. RM. No. : 18-98-99 
5. Informan : pasien dan keluarga 

B. ALASAN MASUK 
Pasien mengatakan bahwa pasien dibawa keluarganya ke Rumah 

Sakit, di Ruang IGD RSKD dengan keluhan sering menyendiri, berbicara 

sendiri,  mengamuk dan berteriak-teriak di rumah, yang di alami sejak satu 

bulan yang lalu, keluarga pasien mengatakan pasien sering melempari 

orang-orang yang berkendara didepan rumanhya dan sering mengancam 

keluarganya menggunakan parang bahkan pernah membakar gorden 

dirumahnya, pasien mengatakan sering mendengar suara laki-laki  yang 

memerintahkannya untuk memukul  membunuh orang disekitarnya dan 

ketika tidak menuruti diancam akan dibunuh oleh suara yang didengar, 

keluarga pasien mengatakan, pasien sering berbicara sendiri. 

KONDISI SAAT INI 

Pasien mengatakan, saat ini jarang mendengar suara-suara tersebut 

dan terakhir mendengar suara tersebut sekitar 3 hari yang lalu, dengan isi 

suara yang memerintahkan pasien untuk memukul pasien yang lain tetapi 
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pasien tidak menuruti suara tersebut dan lebih memilih diam dan menjauh 

dari pasien lainnya. Pasien mengatakan selama 1 pekan terakhir tidak 

pernah lagi mengamuk atau berteriak, pasien mengatakan pendengarannya 

tidak terlalu baik, karena dulu pernah mengalami penyakit bronchitis 

sehingga mempengaruhi fungsi pendengarannya. 

C. FAKTOR PREDISPOSISI 
 

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? 

         Ya  Tidak  

2. Pengobatan sebelumnya   

Berhasil    Kurang berhasil  Tidak berhasil  

3.  

   Pelaku/Usia   Korban/Usia   Saksi/Usia     

Aniaya fisik  

 

Aniaya seksual 

 

Penolakan   

Pelaku/Usia  Korban/Usia  Saksi/Usia   

Kekerasan dalam keluarga  

 

Tindakan Kriminal  

 

Jelaskan No. 1, 2, 3  : 

√ 

 

- 

- - 
√ 

- - √ 15 - - 

- - -

-

-

- 

-

-

- 

-

- 

- 

- 

- 

√ 

 

14 -

- 

-

- 
- 

- - - - - - 

- -

- 

- - - 
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1. pasien mengatakan bahwa pernah mengalami gangguan jiwa 

sebelumnya dan dirawat selama 6 bulan di RSKD dan kemudian 

dipulangkan, tidak genap 2 bulan pasien kembali mengamuk dan 

melempari orang-orang yang berkendara didepan rumahnya. 

2. Pasien dan keluarganya mengatakan sebelumnya pernah dirawat di 

RSKD, kemudian pasien sembuh dan kembali ke rumahnya, tetapi 

selang 1 bulan di rumah obat pasien habis sehingga tidak lagi 

mengkomsumsi obatnya dan pasien kembali mengamuk, berteriak 

dan berbicara sendiri. 

3. Pasien mengatakan pernah menjadi korban bully dan aniaya fisik 

dan verbal saat berusia 15 Tahun saat duduk di bangku SMP, pasien 

mengatakan sering dimaki-maki oleh temannya dikatai bodoh, jelek 

dan culun, pasien juga mengatakan bahwa teman-temannya sering 

mengambil uang jajannya secara paksa dan terkadang pasien juga 

dipukuli bahkan pernah ditendang pada bagian kepal oleh temannya 

dan sering duludahi, dan pasien sering di ancam jika melaporkan hal 

tersebut maka, teman-temannya akan berhenti memukulinya, dan 

hal itu membuat pasien takut untuk melapor kepada orang tuanya 

ataupun guru BK, sehingga pasien memilih untuk diam dan 

memendamnya sendiri. Pasien mengatakan tidak pernah mengalami 

aniaya seksual. 

pasien mengatakan pernah mengalami penolakan saat ingin 

bergabung dalam Tim Sepak Bola sekolahnya saat berusia 14 tahun, 
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pasien ditolak oleh anggota Tim yang lain dengan cara yang tidak 

baik, pasien dikatakan, kurus, pendek dan culun sehingga tidak 

pantas untuk masuk di Tim mereka, sejak saat itu pasien merasa 

minder dan tidak percaya diri lagi bahkan pasien tidak berani untuk 

mencari teman baru, dan memilih untuk sendiri. 

Pasien mengatakan tidak pernah mengalami kekerasan dalam 

keluarga, dan orang tuanya sangat menyayangi pasien dan pasien 

tidak pernah melakukan tindakan kriminal. 

Masalah Keperawatan: Harga diri rendah 

4. Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa  

Ya   Tidak  

Pasien mengatakan tidak ada anggota keluarganya yang mengalami 

penyakit sepertinya. 

  Masalah Keperawatan:  tidak ada masalah keperawatan 

5. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan  

Pasien mengatakan pengalaman yang tidak menyenangkan 

yaitu ketika masih SMP berusia 15 Tahun pernah menjadi korban 

bully, uang jajan pasien dirampas dan dipukuli oleh teman-

temannya  bahkan kepalanya ditendang oleh teman-temannya, tetapi 

pasien tidak berani mengaduh kepada guru atau orang tuanya karena 

diancam dan pasien mengatakan tidak berani untuk mencari teman 

baru karena sering dikucilkan. 

Masalah Keperawatan:  Harga diri rendah 

- √ 
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6. Konsep diri 

a. Gambaran diri: pasien mengatakan tidak menyukai tubuhnya 

karena pendek dan kecil sehingga membuatnya sering di 

kucilkan oleh orang lain, dan telinganya karena pendengarannya 

tidak baik dan pasien sangat menyukai matanya, karena 

membuatnya bisa melihat banyak hal didunia, seperti 

pemandangan, warnah-warnah yang indah. 

b. Identitas: pasien mengatakan merasa tidak puas dengan dirinya 

karena dia seorang laki-laki yang sudah dewasa tapi belum 

menikah, karena dirinya jelek dan bodoh jadi tidak akan ada 

yang mau menikah dengannya. Pasien juga mengatakan ingin 

cepat pulang. 

c. Peran: pasien mengatakan perannya yaitu sebagai seorang 

kakak dan anak. 

d. Ideal diri: pasien mengatakan ingin cepat sembuh dan pulang 

kerumahnya. 

e. Harga diri: pasien mengatakan selama dirawat tidak memiliki 

teman karena merasa malu dan tidak pantas untuk mengajak 

orang lain berbicara dan mengajanya berteman, karena merasa 

tidak ada yang bisa dibanggakan dalam dirinya dan takut diejek 

oleh temannya. Pasien mengatakan merasa  tidak berguna dan 

tidak bisa berbuat apa-apa lagi, pasien mengatakan tidak bisa 

mengerjakan apa-apa lagi, tidak bisa membantu keluarganya  
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menghasilkan uang, pasien tampak sedih, pasien mengatakan 

tidak mampu melakukan banyak hal, hanya bisa membantu 

memungut sampah, menyiram tanaman. Pasien selalu 

memberikan penilaian negative terhadap dirinya, dan pasien 

tampak murung. 

Masalah: Harga diri rendah 

7. Hubungan sosial 

a.  Orang yang berarti : pasien mengatakan orang yang berarti dalam 

hidupnya yaitu orang tuanya dan saudara-saudaranya, serta 

keponakannya. 

b. Peran serta dalam kegiatan kelompok/masyarakat: pasien 

mengatakan sebelum sakit pasien tidak mengikuti kegiatan pada 

masyarakat, pasien mengatakan selama sakit dan setelah 

kehilangan pekerjaannya pasien lebih banyak duduk diam 

dirumah. 

c. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain : 

Pasien mengatakan merasa malu untuk memulai pembicaraan 

dengan orang lain, tetapi ketika ada yang mengajaknya berbicara 

atau berkomunikasi pasien akan menjawab sesuai pertanyaan 

yang diberikan. 

Masalah keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 
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8. Spiritual 

a. Nilai dan keyakinan:  pasien mengatakan yakin jika dirinya 

rajinminum obat dan berdoa kepada Allah maka, penyakitnya 

akan sembuh. 

b. Kegiatan ibadah: pasien mengatakan rajin sholat subuh, duhur, 

dan ashar tetapi tidak sholat magrib dan isya karena setelah 

minum obat akan merasa ngantuk dan tertidur. 

D. FISIK 
1. Tanda-tanda vital :  

TD: 120/70 mmhg 

N: 88 x/ menit 

S: 36,6ºC 

P: 20x/menit 

2. TB/BB : 146cm/43 cm 
3. Keluhan fisik: pasien mangatakan memiliki masalah pada 

pendengarannya. 
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Keterangan :  

Pola komunikasi: pasien mengatakan komunikasi dengan ayah dan ibunya 

sebelum meninggal baik, begitup dengan saudara-saudaranya, namun selama 

dirawat di Rumah Sakit, pasien mengatakan jarang berkomunikasi dengan 

saudaranya karena tidak memiliki handphone  

Pola asuh: pasien mengatakan di asuh oleh kedua orang tuanya, pasien mengatakan 

orang tuanya sangat menyanyanginya, ayah pasien sering mengajaknya menonton 

layar tancap dan membeli jajanan dipasar atau mendaki gunung. 

Pengambilan keputusan: pasien mengatakan sebelum ayahnya meninggal yang 

mengambil kepeutusan dalam keluarganya adalah ayahnya, dan setelah ayahnya 

meninggal pengambil keputusan di rumahnya adalah adiknya dan adik iparnya. 

Masalah keperawatan : tidak ada masalah keperawatan. 

E. STATUS MENTAL 

1. Penampilan  

          Tidak rapih     Penggunaan pakaian       cara berpakaia  
   tidak sesuai            seperti biasanya   
 

Jelaskan: cara berpakaian pasien normal, dan sesuai/ tidak terbalik namun 
kurang rapih. 

 
 Masalah Keperawatan: tidak ada masalah keperawatan 
 

2. Pembicaraan  

        Cepat     Keras    Gagap          Inkoheren 

        Apatis      Lambat     Membisu      Tidak mampu memulai          
   pembicaraan  

 

√ 

 

- √ 

 

 

- - - - 

- √ 

 

 

- √ 
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Jelaskan: pasien tidak mampu memulai pembicaraan dan akan berbicara 

saat diberikan stimulus oleh perawat dan selalu menunduk. Pasien 

mengatakan saat ini merasa takut untuk memulai berbicara dengan orang 

lain, karena merasa takut dipermalukan atau dipukul. Pasien tampak 

berbicara lambat. 

 Masalah Keperawatan: Harga diri rendah. 
 

3. Aktivitas Motorik :  

         Lesu     Tegang   Gelisah   Agitasi  

         Tik      Grimasen        Tremor        Kompulsif  

Jelaskan : pasien tampak tremor  seperti tangan dan dan jari-jarinya saat 

diajak berinteraksi, dan pasien mengatakan hal ini sudah lama dialami 

pasien, sejak masih SMP. 

Masalah Keperawatan : - 

4. Alam Perasaan  

         Sedih       ketakutan          Putus asa          Khawatir       Gembira  
     berlebihan  

Jelaskan : pasien mengatakan sedih karena belum bisa pulang ke rumahnya, 

pasien tampak sedih.  

 
 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan. 
 

5. Afek  

        Datar         Tumpul   Labil         Tidak sesuai  

Jelaskan : pasien tampak beraksi sesuai dengan stimulus yang ada, afek 

pasien sesuai dengan apa yang dibicarakan. 

Masalah Keperawatan :  tidak ada masalah keperawatan 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

- - - - 

- - - - 
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6. Interaksi selama wawancara  

        Bermusuhan   Tidak kooperatif          Masalah tersinggung  

        Kontak mata (+)  Defensif  Curiga  

Jelaskan: pasien  kooperatif, kontak mata ada tapi pasien tidak mampu 

mempertahankan kontak mata atau sering menunduk. 

Masalah Keperawatan: Harga diri rendah 

7. Persepsi  

        Pendengaran      Penglihatan    Perabaan 

        Pengecepan        Penghidung 

Jelaskan : pasien mengatakan mendengar suara-suara laki-laki yang 

memerintahkannya untuk membunuh atau memukul dan ketika tidak 

menuruti suara tersebut, maka diancam akan dibunuh, dan terakhir 

mendengar suara tersebut sekitar 3 hari yang lalu namun pasien lebih 

memilih berdiam diri dan menghindar dari teman-temannya, pada sore hari 

dan berlangsung sekitar 5-10 menit, saat didalam ruangan pasien tampak 

berbicara sendiri. 

Masalah Keperawatan: halusinasi pendengaran 

8. Proses Pikir  

        Sirkumtansial          Tangensial     Kehilangan asosiasi  

        Flight of idea           Blocking     penglangan  
   pembicaraan/persevarasi   

Jelaskan : : selama wawancara, klien mampu menjawab pertanyaan dan 

tidak ada hambatan. Topik pembicaraan terfokus 

 
 Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan  

9. Isi Pikir  

       Obsesi       Fobia    Hipokondria  

- - - 

 - - 

√ 

 

- - 

- - 

- - - 

- - - 

- - - 



74 

 

74 
 

       Depersonalisasi       Ide yang terkait      Pikiran Magis  

Waham  

        Agama         Somatik        Kebesaran      Curiga  

        Nihilistic  Sisip pikir      siar pikir         Kontrol pikir  

Jelaskan : pasien mengatakan tidak memiliki fobia/ atau terobsesi pada 

hal tertentu. Dan selama wawancara, pasien tidak menunjukkan dan 

mengatakan suatu keyakinan dan pemikiran tertentu. 

Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

10. Tingkat Kesadaran  

        Bingung         Sedasi   Stupor  

Disorientasi  

        Waktu          Tempat   Orang  

Jelaskan :  tingkat kesadaran pasien tampak baik, tidak tampak bingung, 

sedasi stupor. Orienrasi pasien baik, dapat mengetahui waktu saat ini 

adalah pagi hari, tahun 2021, dan berada di RSKD, dan dapat mengenali 

perawat. 

Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan. 

11. Memori  

Gangguan daya ingat jangka panjang         Gangguan daya ingat 
        jangka pendek   

        Gangguan daya ingat saat ini                         Konfabulasi  
 

Jelaskan : daya ingat jangka panjang dan jangka pendek pasien baik, mampu 

mengingat hal-hal yang sering dilakukan oleh ayahnya, seperti menonton 

layar tancap, dan dapat mengingat aktivitas yang dilakukan hari ini yaitu 

sholat subuh, mandi dan kemudian makan. 

 Masalah Keperawatan :  tidak ada masalah keperawatan. 
12. Tingkat Konsentrasi dan berhitung  

               Mudah beralih         Tidak mampu konsentrasi Tidak mampu  
berhitung  

-

- 

- - 

- - - - 

- - - - 

-

- 

-

- 

-

-

-

-

- 

- - - 

- - 

- - 

- - - 
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jelaskan : pasien mampu berhitung, dan menjumlahkan serta melakukan 

pengurangan bilangan dengan tepat. 

 

13. Kemampuan penilaian 

 Gangguan ringan         Gangguan berat  

Jelaskan : pasien mampu mengambil keputusan seperti mandi dulu sebelum 

makan supaya nyaman dan bersih. 

Masalah Keperawatan : Harga diri rendah 

14. Daya Tilik Diri 

        Mengingkari penyakit yang diderita           Menyalahkan hal-hal 
       diluar dirinya  
 

Jelaskan : pasien menerima penyakitnya tanpa menyalahkan orang lain 

Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

F. KEBUTUHAN PERSIAPAN PULANG 

1. Makan  

        Bantua minimal            Bantuan total  

2. BAB/BAK 

        Bantuan minimal            Bantuan total  

Jelaskan : pasien tampak mampu berpakaian dan makan sendiri. 

Masalah Keperawatan : tidak ada masalah keperawatan 

3. Mandi  

        Bantuan minimal            Bantuan total      

4. Berpakaian/berhias 

        Bantuan minimal            Bantuan total   

5. Istirahat dan tidur  

         Tidur siang lama: 30 menit s/d 1 jam 

         Tidur malam lama:  6 jam s/d 7 jam 

         Kegiatan sebelum/sesudah tidur  

6. Punggunaan obat  

        Bantuan minimal            Bantuan total    

√ 

 

- 

- - 

√  -

- 

√  

 

- 

√  

 

- 

√  

 

- 

√ 

√ 

√ 

 

- 

- 



76 

 

76 
 

7. Pemeliharaan Kesehatan  

Perawatan lanjutan             Ya        Tidak  

Perawatan pendukung             Ya         Tidak  

8. Kegiatan di dalam rumah  

Mempersiapkan makanan          Ya         Tidak  

Menjaga kerapian rumah          Ya        Tidak 

Mencuci pakaian     Ya        Tidak 

Pengaturan pakaian     Ya        Tidak 

9. Kegiatan di luar rumah  

Belanja     Ya        Tidak 

Transportasi     Ya        Tidak 

Lain-lain     Ya        Tidak 

Jelaskan: pasien mengatakan bahwa ketika berada di rumah membantu 

membersihkan halaman rumah. 

Masalah Keperawatan :  tidak ada masalah keperawatan 

G. MEKANISME KOPING 
Adaptif        Maladaptif   

Bicara dengan orang lain   Minum alkohol   

Mampu menyelesaikan masalah   Reaksi lambat/belebih 

Tehnik relaksasi       Bekerja berlebihan  

Aktivitas konstruktif       Menghindar  

Olahraga       Mencederai diri  

Lainnya      Lainnya 

 

Jelaskan:  pasien mengatakan dulu ketika mendengar suara-suara tersebut, 

terkadang berteriak, mengamuk atau menyendiri, dan sekarang ketika suara-

suara tersebut memerintahkannya untuk memukul maka pasien lebih 

memilih untuk tidak mengikuti isi suara tersebut atau menghindar dari 

teman-temannya. Pasien juga mengatakan lebih suka menyendiri. 

Masalah Keperawatan: mekanisme koping maladaptive 

√ 

 

 

- 

- 

-

-

- 
√ 

 

√ 

 

- √ 

 √ 

 

 

- 

 - √ 

 

- √ 

 - √ 

 √ 

 

- 

- - 

- - 

- - 

- √ 

- - 

- √ 
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H. MASALAH PSIKOSOSIAL DAN LINGKUNGAN 

 masalah dengan dukungan kelompok, spesifik : tidak ada 

  
 Masalah berhubungan dengan lingkungan, spesifik: pasien mengatakan ia 

sangat ingin keluar dari rumah sakit. 
  
 Masalah dengan pendidikan, spesifik: pasien mengatakan ia hanya 

sekolah sampai SMP, tidak melanjutkan pendidikannya karena sering 
dibully oleh teman-temannya. 

  
 Masalah dengan pekerjaan, spesifik : pasien saat ini menganggur 

  

 Masalah dengan perumahan, spesifik : tidak ada 
  

 Masalah ekonomi, spesifik: pasien mengatakan, ia di rumah tinggal di 
rumah dengan adiknya dan adik iparnya, pasien mengatakan dirinya tidak 
berguna tidak bisa  membantu perekonomian keluarganya pasien tampak 
sedih. 

  
 Masalah dengan pelayanan kesehatan, spesifik : tidak ada 

  

 Lainnya  

 

Masalah keperawatan :  tidak ada masalah keperawatan 

I. PENGETAHUAN KURANG TENTANG 
 

√    Penyakit jiwa       Sistem pendukung  

Faktor predisposisi      Penyakit fisik   

    Koping         Obat-obatan  

    Lainnya  

  Masalah Keperawatan : Defisit pengetahuan 

 

 

 

- - 

√ √ 

- 

- - 



78 

 

78 
 

J. ASPEK MEDIK 

Diagnosa medis : Skizofrenia 

Terapi medis   :  Risperidone 2 Mg 2x1 & Clozapine 25 Mg 1x1 

K. POHON MASALAH 
 

Resiko perilaku kekerasan 
 

Halusinasi pendengaran efek 
 
 
 

Harga diri rendah  core problem 
 
 

Coping maladaktif (menyendiri)  perilaku kekerasan fisik dan verbal  penyebab 

 

ANALISA DATA 

Data Masalah 
Keperawatan 

DS: 
1. Pasien mengatakan tidak menyukai 

tubuhnya karena pendek dan kecil 
sehingga membuatnya sering di kucilkan 
oleh orang lain, dan telinganya karena 
pendengarannya tidak baik. 

2. Pasien mengatakan merasa  tidak berguna 
dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, pasien 
mengatakan tidak bisa mengerjakan apa-
apa lagi 

3. Pasien mengatakan merasa tidak puas 
dengan dirinya karena dia seorang laki-
laki yang sudah dewasa tapi belum 
menikah, karena dirinya jelek dan bodoh 
jadi tidak akan ada yang mau menikah 
dengannya. 

DO : 
1. Pasien Tidak mampu memulai 

pembicaraan dan selalu menunduk.  
2. Pasien tampak berbicara lambat.   
3. Pasien tampak murung. 
4. pasien tampak tremor  seperti tangan dan 

dan jari-jarinya saat diajak berinteraksi 

Harga diri rendah 



79 

 

79 
 

5. pasien tidak mampu mempertahankan 
kontak mata. 

6. Pasien selalu memberikan penilaian 
negative terhadap dirinya. 

DS: 
1. pasien mengatakan mendengar suara-suara 

laki-laki yang memerintahkannya untuk 
membunuh atau memukul dan ketika tidak 
menuruti suara tersebut, maka diancam akan 
dibunuh, dan terakhir mendengar suara 
tersebut sekitar 3 hari yang lalu, pada sore 
hari dan berlangsung sekitar 15 menit 

DO : 
1. saat didalam ruangan pasien tampak 

berbicara sendiri 
2. Tanda-tanda vital : 

TD: 120/70 mmhg 
N : 87 x/ menit 
S : 36ºC 
P : 20x/menit 
 

Halusinasi  

 

L. DAFTAR DIAGNOSIS KEPERAWATAN 
1. Harga diri rendah 
2. Halusinasi pendengaran 
3. Koping maladaptive 
4.  resiko perilaku kekerasan 

 

 

 

 

 

_________,_________ 

Mahasiswa,  

 

 

_____Nur Atmasari__ 
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INTERVENSI KEPERAWATAN 

Inisial pasien : Tn. A                             Ruangan : Kenari 

Umur pasien : 43 Tahun       No. RM : 18.98.99 

No. Diagnosis 
Keperawatan 

Rencana Tindakan Keperawatan Rasional 
Tujuan Tindakan Keperawatan 

1. harga diri rendah 1. Pasien mampu mengenal harga diri 
rendah dan dapat mengembalikan dan 
meningkatkan kepercayaan dirinya 

2. Klien dapat menilai kemampuan yang 
digunakan dan merencanakan 
kegiatan yang sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki. 
 

 

1. Identifikasi kemampuan dan 
aspek positif yang dimiliki 
pasien 

Untuk mengetahui kemampuan 
positif yang dimiliki pasien serta 
Pasien mampu mengenal hal-hal 
yang menyebabkan pasien tidak 
percaya diri dan merendahkan 
dirinya 

2. Bantu pasien menilai 
kemampuan pasien yang masih 
dapat digunakan 

Untuk memudahkan pasien dalam 
menilai kemampuannya sendiri 
dan Mengidentifikasi kegiatan 
yang masih dapat dilakukan 

3. Bantu pasien memilih 
kegiatan yang akan dilatih 
sesuai kemampuan yang 
dipilih 

Untuk memudahkan pasien dalam 
memilih kegiatan yang ingin 
dipilih dan Agar kegiatan yang 
dilakukan sesuai dengan 
kemampuan pasien 

4. Latih pasien sesuai 
kemampuan yang dipilih 

Untuk meningkatkan kemampuan 
yang dimiliki pasien dan Mengisi 
waktu luang pasien dan 
meningkatkan harga diri pasien. 

5. Berikan pujian yang 
wajar terhadap 
keberhasilan pasien 

Untuk meningkatkan rasa percaya 
diri pasien. 
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6. Anjurkan pasien 
memasukkan dalam 
jadwal kegiatan harian. 

agar pasien mengingat jadwal 
kegiatan yang harus dilakukan. 

1. Evaluasi jadwal kegiatan 
harian 

untuk mengetahui jadwal kegiatan 
apa saja yang rutin dilakukan 
pasien dan kegiatan yang tidak 
dilakukan pasien. 

2. Latih kemampuan 
kedua. 

 

Meningkatkan kemampuan klien 
melakukan aktivitas 

3. Anjurkan pasien 
memasukkan dalam 
jadwal kedua 

Melatih pasien melakukan 
kegiatan yang dipilih. 

1. Diskusikan masalah 
yang dirasakan keluarga 
dalam merawat pasien 

Untuk mengetahui hambatan yang 
dirasakan keluarga saat merawat 
pasien. 

2. Jelaskan pengertian, 
tanda dan gejala harga 
diri rendah yang dialami 
pasien serta proses 
terjadinya 

Untuk meningkatkan pengetahuan 
pasien terkait pasien harga diri 
rendah 

3. Jelaskan cara-cara 
merawat pasien harga 
diri rendah 

Untuk memberikan pemahaman 
keada keluarga pasien terkait tata 
cara merawat pasien dengan harga 
diri rendah. 
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3.  Gangguan persepsi 
sensori 
pendengaran 
(Halusinasi) 
 

1. Persepsi sensori pasien 
membaik. 

2. Verbalisasi mendengar bisiskan 
menurun. 

3. Verbalisasi sesuatu melalui 
panca indra pendengaran 
menurun. 

1. Identifikasi jenis 
halusinasi pasien 

untuk mengetahui jenis halusinasi 
pasien 

2. Identifikasi isi halusinasi 
pasien 

Untuk mengetahui isi halusinasi 
pasien 

3. Identifikasi waktu 
halusinasi pasien 

Untuk mengetahui kapan pasien 
mengalami halusinasi 

4. Identifikasi frekuensi 
halusinasi pasien 

Untuk mengetahui frekuensi 
halusinasi pasien 

5. Identifikasi situasi yang 
menimbulkan 
halusinasi. 

Untuk mengetahui situasi yang 
membuat halusinasi pasien 

6. Identifikasi respon 
pasien terhadap 
halusinasi. 

Untuk mengetahui dampak yang 
ditimbulkan oleh halusinasi 
pasien. 

7. Ajarkan pasien 
menghardik halusinasi 

Untuk  meningkatkan 
pengetahuan pasien tenag cara 
mengontrol halusinasi 

8. Anjurkan pasien 
memasukkan cara 
menghardik halusinasi 
dalam jadwal kegiatan. 

Untuk mengingatkan pasien 
terhadap setiap kegiatan yang 
harus dilakukan. 

1. Evaluasi jadwal kegiatan 
harian pasien 

Untuk mengetahui kegiatan yang 
dilakukan pasien. 

2.  Latih pasien 
mengendalikan 
halusinasi dengan 
bercakap-cakap dengan 
orang lain. 
 

agar pasien mengetahui 
pentingnya mium obat secara 
teratur 
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3. Anjurkan pasien 
memasukkan kedalam 
jadwal kegiatan harian 

agar pasien dapat mengingat 
mengenia jadwal minum obat 

1. Evaluasi jadwal kegiata  
harian pasien 

untuk mengetahui sejauh mana 
kegiatan yang telah dilakukan 
pasien  

2. Latih pasien 
mengendalikan 
halusinasi dengan 
melakukan kegiatan 

untuk mengontrol halusinasi 
pasien dan agar pasien tidak fokus 
pada halusinasinya 

3. Anjurkan memasukkan 
kedalam jadwal kegiatan 
harian 

agar pasien selalu mengingat cara 
mengontrol halusinasi 

1. Evaluasi jadwal kegiatan 
harian pasien. 

untuk mengetahu perkembangan 
kegiatan pasien. 

2. Memberikan pendidikan 
kesehatan tentang 
penggunaan obat secara 
teratur. 

agar pasien mengetahui 
pentingnya mengkomsumsi obat 
secara teratur 

3. Menganjurkan pasien 
memasukkan dalam 
jadwal kegiatan. 

untuk mengingatkan pasien 
tentang kegiatannya yangharus 
dilakukan. 

 

Tabel 3.2 Intervensi keperawatan 
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IMPLEMENTASI KEPERAWATAN 

Inisial pasien : Tn. A                             Ruangan : Kenari 

Umur pasien : 43 Tahun       No. RM : 18.98.99 

No. Diagnosis Keperwatan Hari Tgl/Jam Implementasi Evaluasi 
1.  Harga Diri Rendah Selasa, 10 Agustus 2021 

09:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mengidentifikasi 
kemampuan dan aspek 
positif yang dimiliki 
pasien 
Hasil: pasien 
mengatakan memiliki 
kemampuan seperti 
mudah menghafal 
surah-surah pendek & 
membantu 
membersihkan 
pekarangan rumah dan 
menyiram tanaman, 
merapikan tempat tidur. 

2. Membantu pasien 
menilai kemampuan 
pasien yang masih 
dapat digunakan 
Hasil: pasien 
mengatakan memiliki 
kemampuan seperti 
mudah menghafal 
surah-surah pendek dan 
berzikir dan hal ini 

S : 
pasien mengatakan 
memiliki kemampuan 
seperti mudah 
menghafal surah-surah 
pendek dan berzikir dan 
hal ini sering diajarkan 
oleh ayahnya & 
membantu 
membersihkan 
pekarangan rumah dan 
menyiram tanaman 
merapikan tempat tidur. 

O :  
a. Pasien tampak 

menjelaskan dan 
kemudian menunduk 

b. Pasien tampak mampu 
menghafal surah Al-
fatiha 

A : Harga diri rendah 
P : 
a. Latih pasien sesuai 

kemampuan yang 
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10:00 

sering diajarkan oleh 
ayahnya &  
membersihkan 
pekarangan rumah dan 
menyiram tanaman 
merapikan tempat tidur. 

3. Membantu pasien 
memilih kegiatan yang 
akan dilatih sesuai 
kemampuan yang 
dipilih 
Hasil: 

a. Pasien mengatakan 
memilih kegiatan 
seperti memungut 
sampah dan 
membantu 
membersihkan 
halaman rumah sakit 
serta berkebun. 

b. Pasien nampak 
mengangguk  

c. Pasien tampak 
menjelaskan dan 
kemudian menunduk. 

d. Pasien tampak 
mampu menghafal 
surah al-fatiha 

dipilih (memungut 
sampah dan 
membuangnya pada 
tempatnya, membantu 
membersihkan 
halaman rumah sakit 
setiap pagi dan 
menghafal surah al-
ikhlas, an-annas, dan 
al-falaq serta berzikir) 

b. Berikan pujian yang 
wajar terhadap 
keberhasilan pasien. 

c. Anjurkan pasien 
memasukkan dalam 
jadwal kegiatan 
harian. 

1. Harga diri rendah Rabu, 11 Agustus 2021 
09:00 

 

a. Melatih pasien sesuai 
kemampuan yang 
dipilih (memungut 

S : 
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09:50 
 
 
 
 
 
 

sampah dan 
membuangnya pada 
tempatnya, membantu 
membersihkan halaman 
rumah sakit setiap pagi 
dan menghafal surah al-
ikhlas dan An-annas 
serta berzikir 
Subhanallah 33x, 
Alhamdulillah 33x dan 
Allahu Akbar 33x) 
secara teratur, tenang 
dan konsentrasi). 
Hasil : 

1) Pasien mengatakan 
mampu melakukan 
kegiatan yang 
dipilih. 

2) Pasien mengatakan 
telah menghafal 
surah al-ikhlas. 

3) Pasien mengatakan 
merasa tenang saat 
berzikir. 

4) Pasien tampak fokus 
untuk berzikir 

5) Tremor pasien 
menurun. 

6) Pasien tampak 
memungut sampah 
dan membuangnya 

a. Pasien mengatakan 
mampu melakukan 
kegiatan yang dipilih. 

b. Pasien mengatakan 
telah menghafal surah 
al-ikhlas  

c. Pasien mengatakan 
merasa tenang saat 
berzikir 

d. Pasien mengatakan 
akan rajin menghafal  
berzikir dan 
membuang sampah 
pada tempatanya. 

 
O : 
1) Pasien tampak 

memungut sampah 
dan membuangnya 
pada tempat sampah. 

2) Pasien tampak 
mampu menghafal 
surah al-ikhlas  

3) Pasien tampak fokus 
untuk berzikir 

4) Tremor tampak 
pasien menurun 

5) pasien tampak 
menulis dan 
menyimpan kertas 
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09:57 

 
 
 
 

pada tempat 
sampah. 

7) Pasien tampak 
mampu menghafal 
surah al-ikhlas.  

b. Memberikan pujian 
yang wajar terhadap 
keberhasilan pasien. 
Hasil: pasien tampak 
tersenyum saat 
dberikan pujian oleh 
perawat. 

c. Menganjurkan pasien 
memasukkan dalam 
jadwal kegiatan 
harian. 
Hasil;  

1) Pasien tampak 
menulis dan 
menyimpan kertas 
jadwal kegiatanya 
disaku celananya. 

2) Pasien mengatakan 
akan rajin menghafal 
berzikir dan 
membuang sampah 
pada tempatanya. 

jadwal kegiatanya 
disaku celananya. 

A : Harga Diri Rendah 
P : lanjutkan intervensi 

1) Evaluasi jadwal 
kegiatan harian.  

2) Latih kemampuan 
kedua. 

3) Anjurkan pasien 
memasukkan 
dalam jadwal 
kedua 
 

 

2 Gangguan persepsi sensori pendengaran 
(Halusinasi) 
 

Rabu, 11 Agustus 2021 
10:00 

 
 

a. Mengidentifikasi 
jenis halusinasi 
pasien. 

S:  
pasien mengatakan dulu 
ketika mendengar suara 
tersebut maka pasien akan 
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10:15 
 
 
 
 
 
 
 

10:20 
 
 
 
 
 
 
 

10:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:35 
 

Hasil: pasien 
mengatakan  
mendengar suara 
laki-laki 

b. Mengidentifikasi isi 
halusinasi pasien 
Hasil: pasien 
mengatakan 
mendengar suara 
yang laki-laki yang 
memerintahkanya 
untuk memukul atau 
membunuh. 

c. Mengidentifikasi 
waktu halusinasi 
pasien 
Hasil: pasien 
mengatakan terakhir 
mendengar suara 
tersebut yaitu 3 hari 
yang lalu saat sore 
hari. 

d. Mengidentifikasi 
frekuensi halusinasi 
pasien 
Hasil: pasien 
mengatakan sudah 
jarang mendengar 
suara-suara tersebut 
dan biasanya 
mendengar sekitar 

berbicara sendiri dan 
mengamuk, tetapi 
sekarang hanya berdiam 
diri dan menghindar dan 
tidak lagi menuruti isi 
suara tersebut. 
 
O:  
Pasien tampak antusias 
bercerita. 
 
A: gangguan persepsi 
sensori pendengaran 
(halusinasi) 
P: lanjutkan intervensi: 

a. Ajarkan pasien 
menghardik 
halusinasi 

b. Anjurkan pasien 
memasukkan cara 
menghardik 
halusinasi dalam 
jadwal kegiatan 
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10:43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1-2x/ minggu, 
sekitar 5-10 menit 
dan akan hilang. 

e. Mengidentifikasi 
situasi yang 
menimbulkan  
halusinasi. 
Hasil: pasien 
mengatakan suara 
tersebut muncul saat 
pasien sendiri dan 
terkadang juga 
muncul tiba-tiba. 

f. Mengidentifikasi 
respon pasien 
terhadap halusinasi. 
Hasil : 

1) Pasien mengatakan 
dulu ketika 
mendengar suara 
tersebut maka 
pasien akan 
berbicara sendiri 
dan mengamuk, 
tetapi sekarang 
hanya berdiam diri 
dan menghindar dan 
tidak lagi menuruti 
isi suara tersebut. 

2) Pasien tampak 
antusias bercerita. 
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1.  Harga Diri Rendah Kamis 12 Agustus 2021 
09:00 

a. Mengevaluasi jadwal 
kegiatan harian.  
Hasil : 

1) Pasien mengatakan 
saat bangun tidur 
merapikan tempat 
tidurnya, dan 
kemudian membantu 
membersihkan 
halaman rumah sakit 
seperti membuang 
sampah pada 
tempatnya dan pasien 
mengatakan sudah 
menghafal surah an-
naas. Dan berzikir 
yaitu pada pagi dan 
sore hari. 

2) Pasien tampak 
membuang sampah 
pada tempatnya dan 

S: pasien mengatakan saat 
bangun tidur merapikan 
tempat tidurnya dan 
kemudian membantu 
membersihkan halaman 
rumah sakit seperti 
membuang sampah pada 
tempatnya dan pasien 
mengatakan sudah 
menghafal surah an-naas. 
 
O : 
Pasien tampak membuang 
sampah pada tempatnya 
dan menghafal surah an-
naas. 
 
A : Harga diri rendah 
P : lanjutkan intervensi: 
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menghafal surah an-
naas. 

b. Melatih kemampuan 
kedua (berkebun) 
hasil : belum terlaksana 
(area ruang rehabilitasi 
digunakan untuk 
persiapan 17 agustus) 

Menganjurkan pasien 
memasukkan dalam 
jadwal kedua 

1) Melatih 
kemampuan 
kedua (berkebun) 

2) Menganjurkan 
pasien 
memasukkan 
dalam jadwal 
kedua 

 

2. Halusinasi pendengaran Kamis 12 Agustus 2021 
10:00 

 
 
 

10:30 
 
 
 
 
 
 
 

10:47 
 
 
 
 
 
 

a. Mengajarkan pasien 
menghardik 
halusinasi 
Hasil : 

1) Pasien mengatakan 
mengerti tentang cara 
menghardik yang telah 
diajarkan. 

2) Pasien tampak 
mengangguk. 

3) Pasien tampak mampu 
mencontohkan dan 
mengulang cara 
menghardik. 

b. Menganjurkan pasien 
memasukkan cara 
menghardik halusinasi 
dalam jadwal kegiatan 
Hasil : 

S :  
pasien mengatakan 
mengerti tentang cara 
menghardik yang telah 
diajarkan. 
 
O : 
Pasien tampak mampu 
mencontohkan dan 
mengulang cara 
menghardik. 
 
A: gangguan persepsi 
sensori pendengaran 
(halusinasi). 
P : lanjutkan intervensi: 

a. Evaluasi jadwal 
kegiatan harian 
pasien. 
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1)  cara menghardik 
dimasukkan kedalam 
jadwal kegiatan pasien 
(dilakukan 2x sehari 
setiap pagi dan sore 
hari). 

2) Pasien tampak 
memperhatikan. 

b. Latih pasien 
mengendalikan 
halusinasi dengan 
bercakap-cakap 
dengan orang lain. 

c. Anjurkan pasien 
memasukkan 
kedalam jadwal 
kegiatan harian 

2. Halusinasi pendengaran jum’at 13 agustus 2021 
09:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Mengevaluasi jadwal 
kegiatan harian pasien. 

Hasil: 
1) Pasien mengatakan 

latihan menghardik 
setiap pagi dan sore 

2) Pasien tampak masih 
mampu mengulang/ 
mencontohkan cara 
menghardik. 
Hasil : 

b. Latih pasien 
mengendalikan 
halusinasi dengan 
bercakap-cakap 
dengan orang lain. 

Hasil : 
1) Pasien diajarkan cara 

memulai percekapan 
dengan salah-satu 
pasien diruangan. 

S : 
pasien mengatakan latihan 
menghardik setiap pagi 
dan sore 
O : 
Pasien tampak bercakap-
cakap dengan pasien lain 
(memperkenalkan diri) 
 
A : gangguan persepsi 
sensori pendengaran 
(halusinasi) 
P : lanjutkan intervensi: 

a. Evaluasi jadwal 
kegiata  harian 
pasien, 

b. Latih pasien 
mengendalikan 
halusinasi dengan 
melakukan 
kegiatan 



93 

 

93 
 

 
 
 
 
 
 
 

10:30 
 
 
 

 

2) Pasien tampak 
bercakap-cakap 
dengan pasien lain 
(memperkenalkan diri) 

3) Pasien masih tampak 
malu. 

 
c. Menganjurkan 

pasien memasukkan 
kedalam jadwal 
kegiatan harian  
Hasil : 
Memasukkan kegiata 
bercakap-cakap 
kedalam jadwal 
kegiatan.(berkenalan 
dengan pasien lain) 

c. Anjurkan 
memasukkan 
kedalam jadwal 
kegiatan harian 

2.  Halusinasi pendengaran 
 

Sabtu, 14 Agustus 2021 
09:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Evaluasi jadwal 
kegiata  harian 
pasien, 
Hasil: 

1) Pasien mengatakan 
telah bercakap-
cakap dengan 2 
pasien lain didalam 
ruangan 

2) Pasien 
menyebutkan 
nama-nama pasien 
lain yang telah 

S : 
Pasien mengatakan 
sekarang rajin untuk 
membersihkan 
pekarangan rumah sakit 
seperti membuang sampah 
dan memisahkan antara 
sampah plastic dan daun 
dan membersihkan tempat 
tidurnya 
O : 
Pasien nampak membuang 
sampah pada tempatnya. 
A : 
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10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 

diajak untuk 
berkenalan. 

3) Pasien tampak 
antusias dalam 
bercerita 

b. Latih pasien 
mengendalikan 
halusinasi dengan 
melakukan kegiatan 
Hasil: 

1) Pasien mengatakan 
sekarang rajin untuk 
membersihkan 
pekarangan rumah 
sakit seperti 
membuang sampah 
dan memisahkan 
antara sampah plastic 
dan daun dan 
membersihkan 
tempat tidurnya. 

2) Pasien nampak 
membuang sampah 
pada tempatnya. 

c. Anjurkan 
memasukkan 
kedalam jadwal 
kegiatan harian 
(sholat, mandi dan 
makan) 
Hasil: 

Gangguan persepsi sensori 
pendengaran (Halusinasi) 
P : lanjutkan intervensi: 
a. Evaluasi jadwal 

kegiatan harian pasien. 
b. Memberikan 

pendidikan kesehatan 
tentang penggunaan 
obat secara teratur. 

c. Menganjurkan pasien 
memasukkan dalam 
jadwal kegiatan. 
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Memasukkan 
kegiatan tersebut 
kedalam jadwal 
kegiatan harian 
pasien. 

2. Halusinasi pendengaran Kamis, 19 Agustus 2021 
09:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Mengevaluasi jadwal 
kegiatan harian pasien 
Hasil : 

1) Pasien mengatakan 
hari ini sholat 
subuh, kemudian 
mandi dan makan. 

2) Pasien masih 
mengingat dan 
mengulangi hal-hal 
yang diajarkan. 

3) Pasien mengatakan 
dalam satu minggu 
ini tidak pernah 
mendengar suara-
suara. 

b. Memberikan 
pendidikan kesehatan 
tentang penggunaan 
obat secara teratur. 
Hasil: 

1) Pasien mengatakan 
rajin minum obat 
2x/hari pagi dan 
sore hari 

S: 
1) pasien 

mengatakan hari 
ini sholat subuh, 
kemudian mandi 
dan makan. 

2) Pasien 
mengatakan 
dalam satu 
minggu ini tidak 
pernah mendengar 
suara-suara. 

3) Pasien 
mengatakan rajin 
minum obat 
2x/hari pagi dan 
sore hari 
obatnyaberwarnah 
putih dan orange 

O:Pasien tampak antusias. 
A : gangguan persepsi 
sensori 
P : pertahankan intervensi 
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10:00 
 

 
 

obatnyaberwarnah 
putih dan orange. 

2) Pasien tampak 
antusias. 

3) Pasien bertanya 
mengenai efek obat 
yang 
dikomsumsinya. 

c. Menganjurkan pasien 
memasukkan dalam 
jadwal kegiatan. 
Hasil: 

1) Pasien 
mengatakan akan 
rajin minum obat. 
2) Pasien tampak 
mengangguk. 

1. Harga Diri Rendah Selasa, 24 Agustus 2021 
09:00 

a. Melatih kemampuan 
kedua (berkebun) 
Hasil : 
1) Pasien 

mengatakan telah 
menjadi orang 
yang gagal 

2) Pasien 
mengatakan tidak 
dapat menerima 
dirinya sendiri. 

3) Pasien 
mengatakan 

S: 
1) Pasien 

mengatakan telah 
menjadi orang 
yang gagal. 

2) Pasien 
mengatakan tidak 
dapat menerima 
dirinya sendiri. 

3) Pasien 
mengatakan 
sering merasa 
tidak berguna 
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sering merasa 
tidak berguna 

4) Pasien 
mengatakan takut 
jika dipermalukan 
lagi oleh orang 
lain. 

5) Hasil pre test 
menggunakan 
kuesioner 
Rosenberg self-
esteem scale 
didaptkan   
skoring self 
asstem pasien 
berjumlah 21 
yang berarti 
berada dikategori 
harga diri rendah. 

6) Pasien 
mengatakan malu 
bertemu dengan 
orang baru. 

7) Pasien 
mengatakan 
apakah orang-
oarng dari 
ruangan lain mau 
berteman 
dengannya, dan 
apakah mereka 

4) Pasien 
mengatakan malu 
bertemu dengan 
orang baru 

5) Pasien 
mengatakan malu 
bertemu dengan 
orang baru. 

6) Pasien 
mengatakan 
apakah orang-
oarng dari 
ruangan lain mau 
berteman 
dengannya, dan 
apakah mereka 
mau berteman 
dengannya. 

O: 
7) Hasil pre test 

menggunakan 
kuesioner 
Rosenberg self-
esteem scale 
didaptkan   
skoring self 
asstem pasien 
berjumlah 21 yang 
berarti berada 
dikategori harga 
diri rendah. 
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mau berteman 
dengannya. 

8) Pasien tampak 
malu bertemu 
dengan pasien 
dari ruang lain. 

9) Pasien tampak 
berkenalan 
dengan pasien 
lainnya. 

10) Pasien tampak 
berbicara dengan 
pelan. 

11) Pasien tampak 
antusias untuk 
belajar berkebun. 

12) Pasien tampak 
mempersiapkan bibit 
cabai dan kangkung 
untuk ditanam. 

b. Menganjurkan pasien 
memasukkan dalam 
jadwal kedua 
Hasil: 

1) Memasukkan 
berkebun kedalam 
jadwal harian 
pasien. 

2) Pasien mengatakan 
akan rajin 

8) Pasien tampak 
malu bertemu 
dengan pasien dari 
ruang lain. 

9) Pasien tampak 
berbicara dengan 
pelan. 

10)  Pasien tampak 
antusias untuk 
belajar berkebun. 

11) Pasien tampak 
mempersiapkan 
bibit cabai dan 
kangkung untuk 
ditanam. 

A: Masalah Harga Diri 
Rendah  
P: Pertahankan Intervensi:  

a. Melatih 
kemampuan kedua 
(berkebun). 

b. Evaluasi kegiatan 
harian. 
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mengikuti kegiatan 
berkebun. 

 
1. Harga Diri Rendah kamis, 26 Agustus 2021 

09:30 
 
 

a. Evaluasi kegiatan 
harian. 

Hasil :  
1) Pasien 

mengatakan 
pagi ini telah 
membersihkan 
tempat tidur, 
mandi, 
sarapan pagi 
dan berzikir. 

b. Melatih 
kemampuan 
kedua (berkebun). 

Hasil :  
1) Pasien 

mengatakan 
hari ini siap 
untuk 
berkebun. 

2) Pasien tampak 
bersemangat. 

3) Pasien tampak 
menanam dan 
menyiram 
cabai. 

4) Pasien tampak 
bercakap-

S: 
1) Pasien 

mengatakan pagi 
ini telah 
membersihkan 
tempat tidur, 
mandi, sarapan 
pagi dan berzikir. 

2) Pasien 
mengatakan hari 
ini siap untuk 
berkebun. 

3) Pasien 
mengatakan 
merasa senang 
karena bisa 
berkebun. 

O: 
1) Pasien tampak 

bersemangat. 
2) Pasien tampak 

menanam dan 
menyiram cabai. 

3) Pasien tampak 
bercakap-cakap 
dengan salah satu 
pasien dari 
ruangan lain. 
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cakap dengan 
salah satu 
pasien dari 
ruangan lain. 

5) Pasien 
mengatakan 
merasa senang 
karena bisa 
berkebun. 

 

A: Masalah Harga diri 
rendah  
P: pertahankan intervensi 
: 
a. Evaluasi kegiatan 

harian. 
b. Melatih kemampuan 

kedua (berkebun). 

1. Harga Diri Rendah Selasa, 21 September 
2021 
09:00 

a. Evaluasi kegiatan 
harian. 
Hasil : 

1) Pasien mengatakan 
pagi ini telah sholat 
subuh, 
membersihkan 
tempat tidur, mandi, 
sarapan pagi dan 
berzikir. 

2) Pasien mengatakan 
selama tidak 
didampingi perawat 
ke balai rehabilitasi, 
tetapi tetap rajin 
mengikuti kegiatan 
berkebun. 

b. Melatih kemampuan 
kedua (berkebun). 
Hasil : 

S: 
1) Pasien 

mengatakan 
senang untuk 
berkebun karena 
telah memiliki 
teman akrba dari 
ruangan lain. 

2) Pasien 
mengatakan sudah 
pernah memanen 
sayur sawi 
bersama pasien 
lainnya. 

O: 
3) Pasien tidak 

tampak murung 
lagi. 

4) Pasien tampak 
menanam sayur 
kangkung 
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1) Pasien 
mengatakan 
senang untuk 
berkebun karena 
telah memiliki 
teman akrba dari 
ruangan lain. 

2) Pasien 
mengatakan 
sudah pernah 
memanen sayur 
sawi bersama 
pasien lainnya. 

3) Pasien tampak 
antusias. 

4) Pasien tidak 
tampak murung 
lagi. 

5) Pasien tampak 
menanam sayur 
kangkung 
bersama pasien 
lainnya. 

6) Pasien tampak 
rileks dan 
bersemangat. 

5) Pasien tampak 
rileks dan 
bersemangat. 

A: Masalah Harga diri 
rendah  
 
P: pertahankan intervensi 
: 

1) latih kemampuan 
kedua (berkebun). 

 

1.  Harga Diri Rendah Kamis,  23  September 
2021 
09:00 

a. Melatih 
kemampuan kedua 
(berkebun). 
Hasil : 

S: 
1) Pasien 

mengatakan 
ketika bekerja 
seperti merawat 
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1) Pasien 
mengatakan 
bersemangat 
karena hari ini 
akan menanam 
sawi dan sawi 
adalah sayur 
kesukaannya. 

2) Pasien tampak 
mampu memuali 
percakapan 
dengan pasien 
lainnya. 

3) Pasien tidak 
menunduk lagi 
ketikan diajak 
berkomunikasi. 

4) Pasien tampak 
lebih rapih dan 
bersih dari 
sebelumnya. 

5) Pasien tampak 
menanam sayuran 
Sawi. 

6) Pasien tampak 
membantu 
mengergaji pipa 
untuk hidroponik. 

7) Pasien 
mengatakan 
ketika bekerja 

tanaman merasa 
lebih berguna dan 
bermanfaat. 

2) Pasien 
mengatakan saat 
memanen sayuran 
merasa ada 
kepuasan 
tersendiri karena 
kerja kerasnya 
telah membawa 
hasil dan bisa 
dinikmati bersama 
teman-temannya. 

3) Pasien 
mengatakan 
bahwa ternyata 
dirinya masih 
berguna dan 
masih bisa 
melakukan 
banyak hal yang 
bermanfaat. 

4) Pasien 
mengatakan 
bahwa ternyata 
masih banyak 
orang yang baik 
kepadanya dan 
mau berteman 
dengannya. 
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seperti merawat 
tanaman merasa 
lebih berguna dan 
bermanfaat. 

8) Pasien 
mengatakan saat 
memanen sayuran 
merasa ada 
kepuasan 
tersendiri karena 
kerja kerasnya 
telah membawa 
hasil dan bisa 
dinikmati 
bersama teman-
temannya. 

9) Pasien 
mengatakan 
bahwa ternyata 
dirinya masih 
berguna dan 
masih bisa 
melakukan 
banyak hal yang 
bermanfaat. 

10) Pasien 
mengatakan 
bahwa ternyata 
masih banyak 
orang yang baik 
kepadanya dan 

 
O: 

5) Pasien tidak 
menunduk lagi 
ketikan diajak 
berkomunikasi 

6) Pasien tampak 
mampu memuali 
percakapan 
dengan pasien 
lainnya. 

7) Pasien tampak 
lebih rapih dan 
bersih dari 
sebelumnya. 

8) Pasien tampak 
menanam sayuran 
Sawi. 

9) Pasien tampak 
membantu 
mengergaji pipa 
untuk hidroponik 

10) Hasil Post test 
didapatkan total 
skor yaitu 29 
dengan kategori 
self esteem sedang 
atau normal. 

 
A: Masalah harga diri 
rendah teratasi 
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mau berteman 
dengannya. 

11) Hasil Post test 
didapatkan total 
skor yaitu 29 
dengan kategori 
self esteem sedang 
atau normal. 

 
 

P: pertahankan intervensi. 
 

 

Tabel 3.3 Implementasi dan evaluasi keperawatan 
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Pre test 

Harga Diri Rendah 

Petunjuk Pengisian: 

Kuesioner ini berisi 10 item pertanyaan, Bapak/ibu, saudara/saudari dipersilahkan memberi 

tanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan yang anda rasakan. 

 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju  TS : tidak setuju 

S : Setuju   STS : sangat tidak setuju 

No. Pertanyaan ST S TS STS 

1. Saya merasa bahwa diri saya berharga 

setidaknya sama dengan orang lain. 

   √ 

2. Saya merasa banyak hal baik dalam diri saya.   √  

3. Saya orang yang gagal.  √   

4. Saya mampu melakukan sesuatu seperti apa 

yang mampu dikerjakan orang lain. 

  √  

5. Saya rasa tidak banyak yang dapat dibanggakan 

dari diri saya. 

√    

6. Saya menerima keadaan diri saya seperti apa 

adanya. 

  √  

7. Secara keseluruhan, saya puas dengan diri saya.   √  

8. Saya berharap dapat lebih dihargai.  √   

9. Saya sering merasa tidak berguna.  √   

10. Kadang-kadang saya merasa bahwa diri saya 

tidak baik. 

 √   

Sumber: Rosenberg (1965) dikutip dalam Irawati, (2016). 
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Post test 

 

Harga Diri Rendah 

Petunjuk Pengisian: 

Kuesioner ini berisi 10 item pertanyaan, Bapak/ibu, saudara/saudari dipersilahkan memberi 

tanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan yang anda rasakan. 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju  TS : tidak setuju 

S : Setuju   STS : sangat tidak setuju 

No. Pertanyaan ST S TS STS 

1. Saya merasa bahwa diri saya berharga 

setidaknya sama dengan orang lain. 

 √   

2. Saya merasa banyak hal baik dalam diri saya.  √   

3. Saya orang yang gagal.  √   

4. Saya mampu melakukan sesuatu seperti apa 

yang mampu dikerjakan orang lain. 

√    

5. Saya rasa tidak banyak yang dapat dibanggakan 

dari diri saya. 

 √   

6. Saya menerima keadaan diri saya seperti apa 

adanya. 

 √   

7. Secara keseluruhan, saya puas dengan diri saya.  √   

8. Saya berharap dapat lebih dihargai.  √   

9. Saya sering merasa tidak berguna.  √   

10. Kadang-kadang saya merasa bahwa diri saya 

tidak baik. 

 √   

Sumber: Rosenberg (1965) dikutip dalam Irawati, (2016). 
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BAB V 
PEMBAHASAN 

 
A. Analisis Asuhan Keperawatan 

1. Analisis Pengkajian 

Pasien masuk ke RSKD Dadi di antar oleh keluraga pasien yaitu 

adiknya dan adik iparnya karena menunjukkan gejala perilaku kekerasan, 

halusinasi dan harga diri rendah. Pasien masuk pertama kali masuk ke RSKD 

Dadi Makassar sejak 7 bulan yang lalu dan kemudian kurang lebih 1 bulan 

dirumah kembali dibawa ke RSKD Dadi. Pasien mengatakan pertama kali 

mengalami penolakan, bully dan kekerasan fisik saat masih duduk dibangku 

SMP yaitu saat berusia 14 tahun mengalami penolakan serta bully  verbal dan 

hal tersebut semakin parah saat  pasien berusia 15 tahun karena bukan hanya 

penolakan, bully secara  verbal yang didapatkan tetapi juga kekerasan fisik dari 

teman-temannya sekolahnya, semenjak kejadian tersebut pasien merasa sangat 

minder dan tidak percaya diri didepan teman-temannya serta orang lain, karena 

sering dikatai bodoh oleh teman-temannya, pasien juga tidak berani untuk 

melaporkan hal tersebut kepada guru atau orang tuannya karena diancam oleh 

teman-temannya. Pasien menganggap dirinya tidak berguna dan pasien juga 

mengatakan merasa tidak puas dengan dirinya karena dia seorang laki-laki 

yang sudah dewasa tapi belum menikah, karena dirinya jelek dan bodoh jadi 

tidak akan ada yang mau menikah dengannya. Dari data di atas, menunjukkan 

kesesuaian dengan teori menurut Prabowo (2014) yang mengatakan bahwa, 

gangguan konsep diri atau harga diri rendah terjadi karena adanya penolakan 

maupun  kekerasan baik secera fisik maupun verbal dalam rumah, keluarga, 
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atau lingkungan.  Harga diri rendah merupakan pengungkapan secara terbuka 

terhadap rasa ketidakberdayaannya dan rendahnya harga diri, merasa gagal 

dalam mencapai tujuannya. Sehingga dari data pengkajian diatas, maka 

diangkat diagnosis keperawatan utama yaitu Harga Diri Rendah. 

Pengobatan pasien sebelumnya kurang berhasil karena selama berada 

dirumah pasien pengobatannya tidak berjalan karena obat pasien habis dan ini 

merupakan kedua kalinya pasien masuk rumah sakit dengan keluhan klien 

menyendiri, berbicara sendiri, mengamuk, berteriak, melempar orang lain yang 

berkendara didepan rumahnya dan untuk saat ini pasien mengatakan selama 

dirawat tidak memiliki teman karena merasa malu dan tidak pantas untuk 

mengajak orang lain berbicara dan mengajanya berteman, karena merasa tidak 

ada yang bisa dibanggakan dalam dirinya dan takut diejek oleh temannya. 

Pasien mengatakan merasa tidak berguna dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, 

pasien mengatakan tidak bisa mengerjakan apa-apa lagi, tidak bisa membantu 

keluarganya menghasilkan uang. Dari data riwayat pasien, menunjukkan gejala 

harga diri rendah, di mana menurut SDKI (2017), Harga Diri Rendah 

merupakan penilaian negative terhadap diri sendiri, yang menganggap dirinya 

tidak berarti tidak berguna dan tidak berdaya yang terjadi dalam jangka waktu 

yang lama dan terjadi secara terus-menerus ( SDKI DPP PPNI, 2017).   

Pada saat pengkajian, kontak mata paisen ada tapi pasien tidak mampu 

mempertahankan kontak mata, atau sering menunduk, tangan pasien tampak 

tremor dan tampak malu, pasien tampak tidak mampu memulai pembicaraan 

atau harus diberikan stimulus oleh perawat, pasien tampak berbicara lambat. 
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Pasien mengatakan saat ini merasa takut untuk memulai berbicara dengan 

orang lain, karena merasa takut dipermalukan atau dipukul, pasien mengatakan 

lebih suka menyendiri. Gejala di atas menunjukkan Harga diri Rendah yang 

akan memicu timbulnya masalah gangguan jiwa lainnya. Dari hasil pemeriksan 

fisik diperoleh TD: 120/80 mmHg N: 88 x/Menit S: 36,7 0C P : 20 X/Menit. 

Hal ini sesuai dengan (Muhith, 2015)  yang menunjukkan tanda dan gejala yang 

terjadi pada pasien dengan harga diri rendah seperti, mengkritik diri, 

Berpersepsi negative terhadap tubuh, Mengungkapkan keputusasaan, Sulit 

bergaul, Menarik diri dari, Berpakaian tidak rapi, Tidak berani menatap lawan 

bicara, dan  Bicara lambat dengan nada suara lemah. 

2. Analisis Diagnosis Keperawatan 

Berdasarkan data riwayat pasien dan data aktual pasien, menunjukkan 

gejala harga diri rendah,  jadi dalam penelitian ini menganggkat masalah utama 

yaitu Harga diri rendah hal ini sesuai dengan  SDKI (2017),  bahwa Harga Diri 

Rendah merupakan penilaian negative terhadap diri sendiri, yang menganggap 

dirinya tidak berarti tidak berguna dan tidak berdaya yang terjadi dalam jangka 

waktu yang lama dan terjadi secara terus-menerus ( SDKI DPP PPNI, 2017).   

3. Analisis Intervensi 

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada pasien didapatkan 

bahwa pasien menunjukkan tanda dan gejala Harga diri rendah Menurut 

Fajariyah, (2012)   bahwa intervensi yang diberikan pada pasien dengan  Harga 

diri rendah adalah strategi pelaksanaan (SP) untuk meningkatkan Harga diri 

rendah pasien. Aktivitas dalam strategi pelaksanaan tersebut yaitu identifikasi 
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kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, bantu pasien menilai 

kemampuan pasien yang masih dapat digunakan, bantu pasien memilih 

kegiatan yang akan dilatih sesuai dengan kemampuan yang dipilih, latih pasien 

sesuai kemampuan yang dipilih (membuang sampah pada tempatnya, 

membantu membersihkan halaman rumah sakit setiap pagi dan menghafal 

surah-surah pendek serta berzikir), berikan pujian yang wajar terhadap 

keberhasilan pasien, anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan 

harian, evaluasi jadwal kegiatan harian pasien, latih kemampuan kedua 

(berkebun) dan  latih pasien menggunakan cara spiritual (berzikir).  

4. Analisis Implementasi 

Pasien diberikan intervensi selama 12 hari yang terdiri dari  enam hari 

pemberian intervensi untuk halusinasi dan Enam hari pemberian intervensi 

untuk harga diri rendah yaitu 2 hari pemberian terapi zikir dan 4 hari 

pemberian terapi okupasi: berkebun dan setelah diberikan intervensi, Pasien 

menyadari bahwa dirinya masih berguna memiliki banyak hal yang bisa 

dilakukannya dan sadar bahwa tidak semua orang itu menilainya buruk dan 

tidak berguna, ternyata masih banyak orang baik yang mau menerimanya. 

Pasien mengulang materi yang diberikan dan diharapkan mampu diterapkan 

ketika Harga diri rendah pasien timbul kembali. Pasien mengatakan berlatih 

untuk  mengontrol dirinya agar tidak kembali seperti kondisinya 

sebelumnya yaitu, membantu membersihkan tempat tidur, membersihkan 

halaman rumah sakit, menghafal surah-surah pendek, berzikir supaya tetap 

tenang,  rajin berdoa agar diberikan kesembuhan oleh Allah, berkebun dan 
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bercakap-cakap dengan pasien lain setiap hari. Pasien nampak tidak 

murung, pasien tampak tenang, pasien mampu memulai pembicaraan, 

pasien tampak mampu mempertahankan kontak mata. Pasien nampak 

mampu membina hubungan dengan orang lain. Respon pasien diatas 

menunjukkan perubahan sikap kearah yang lebih positif dibandingkan 

sebelum diberikan intervensi. 

Terapi yang diberikan yaitu terapi okupasi (berkebun) dan terapi 

dzikir yang merupakan intervensi keperawatan utama pada karya tulis ini. 

Terapi okupasi (berkebun) dalam penelitian Rokhimmah & Ariyana 

Rahayu, (2020) dan terapi dzikir dalam penelitian  Aynul Yaqin, (2019). 

Menunjukkan terapi tersebut dapat mengontrol dan mengurangi tingkat 

gangguan harga diri rendah. Sebagaimana Sesuai firman Allah dalam Q.S 

Ar-Ra’d potongan ayat 11: 

َ إنَِّ  نفُسِهِمۡ   ٱللَّّ
َ
واْ مَا بأِ ُ ِ َٰ يُغَيّ  ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتََّّ ِ لََ يُغَيّ   

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Kementrian Agama RI, 2013). 

 
Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan sebagaimana 

dijelaskan di atas bahwa Allah tidak mengubah keadaaan suatu kaum 

sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yakni kondisi 

kejiwaan/ sisi dalam mereka seperti mengubah kesyukuran menjadi 

kekufuran, ketaatan menjadi kedurhakaan, iman menjadi penyekutuan 
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Allah, dan ketika itu Allah akan mengubah ni‟mat (nikmat) menjadi niqmat 

(bencana), hidayah menjadi kesesatan, kebahagiaan menjadi kesengsaraan 

dan begitupun sebaliknya . Ini adalah satu ketetapan pasti yang kait 

mengaitkan (Shihab, 2007) . 

Dari penafsiran diatas dapat dipahami bahwa Allah telah 

mengungkapkan dalam firmanya bahwa nasib manusia tidak akan pernah 

berubah kecuali membuat perubahan sendiri pada dirinya dan kondisi sakit 

manusia tidak akan berubah menjadi sehat sebelum mereka berusaha untuk 

mencari pengobatan dan menjadikannya sebagai ikhtiar. 

Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang dzikir yaitu pada 

dalam Q.S.Al-Ahzab 41-42: 

هَا يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱلََّّ َ  ٱذۡكُرُوا   ٤١ذكِۡرٗا كَثيِّٗا  ٱللَّّ

صِيلً  وَسَب حُِوهُ 
َ
 ٤٢بكُۡرَةٗ وَأ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut 
nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah 
kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.” 

Dalam Tafsir Al-Misbah (2012), Q.S Al-Ahzab 41-42 yang menjelaskan 

tetang kaum Muslim diperintahkan untuk berdzikir karena zikir menghubungkan 

jiwa manusia dengan Allah. 

Menurut Sholihin (2004) yang dikutip dalam  Aynul, (2019), bahwa terapi zikir 

merupakan upaya pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan kondisi 

psikologis, terapi zikir juga berarti upaya yang sistematis dan terencana dalam 
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menaggunalangi masalah-masalah yang dihadapi klien dengan tujuan 

mengembalikan, memelihara, menjaga dan mengembangkan kondisi klien agar 

psikologisnya berada dalam kondisi yang seimbang 

Selama diberikan terapi okupasi yaitu berkebun, selama 4 hari yaitu kurang 

lebih 2 jam/hari, pasien nampak antusias dan bersemangat dalam berkebun, pasien 

tampak tidak murung lagi, dan pasien tampak mampu untuk memulai 

berkomunikasi dan membangun komunikasi dengan pasien lainnya,  pasien tampak 

lebih berani dan percaya diri, serta telaten dalam melakukan pekerjaannya, pasien 

mampu mempertahankan kontak mata dan tremor pasien menurun, penilaian pasien 

terhadap dirinya mulai positif dan menganggap bahwa  banyak hal dalam dirinya  

yang masih berguna. Sedangkan setelah diberikan terapi dzikir (Subhanallah 33x, 

Alhamdulillah 33x dan Allahu Akbar 33x) pasien nampak berdzikir dan 

mengatakan bersedia melakukan dzikir sehari-hari kapanpun dan dimanapun. 

Pasien mengatakan ketika berdzikir hatinya menjadi lebih tenang, damai dan ikhlas 

dalam menerima keadaan dirinya serta menjalani kehidupannya saat ini, pasien 

tampak lebih tenang dan rileks saat berzikir.   

 Menurut Soetjiningsi (2010) Melakukan kegiatan berkebun dapat 

mempengaruhi tingkat harga diri pasien karena status bekerja, seorang yang bekerja 

memiliki aktivitas yang rutin maka akan memiliki konsep diri yang jauh lebih baik 

dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki aktivitas atau pekerjaan yang 

positif,  individu yang bekerja akan merasa memiliki sebuah keahlian atau 

kemampuan yang dapat bermanfaat atau berguna untuk orang lain. Dengan 
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demikian diberikan terapi okupasi berkebun agar meningkatkan harga diri pasien  

(Rokhimmah & Ariyana, 2020). 

 Begitupun dengan pemberian terapi dzikir, ketika ujung lidah menyentuh 

langit-langit menimbulkan rangsangan yang akan diteruskan ke otak maka otak 

akan bereaksi dan mengeluarkan hormone human growth hormone (HGH) yang 

dapat meremajakan sel-sel tubuh manusia, sehingga dengan cara berzikir maka 

akan membuat pembuluh darah melebar dan sirkulasi darah ke otak akan meningkat 

sehingga nutrisi ke otak akan meningkat sehingga sel otak akan aktif. Dzikir juga 

menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin alami, 

meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas, 

dan tegang, serta memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan 

darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung denyut nadi dan aktivitas 

gelombang otak. Laju pernapasan yang lebih dalam atau lebih lambat tersebut 

sangat baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam 

dan metabolisme yang lebih baik. Dengan demikian diberikan terapi spiritual 

berdzikir agar bisa menjadi lebih rileks dan tenang sehingga menurunkan tingkat 

harga diri rendah (Ernawati, 2020) 

Alasan penulis mengangkat intervensi terapi okupasi (berkebun) dan terapi 

dzikir sebagai intervensi utama, adalah dari hasil observasi penulis selama di RSKD 

Dadi Makassar, kebutuhan spiritual pasien kurang terpenuhi. Tidak tersedianya 

fasilitator pasien dalam membimbing spiritual pasien, tidak tersedianya tempat 

ibadah yang kondusif bagi pasien gangguan jiwa. Selain itu, para petugas hanya 

berfokus pada kebutuhan fisik dan pengobatan farmakologi pasien. Banyak faktor 
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yang memengaruhi tidak tersedianya atau petugas kesehatan yang belum memenuhi 

kebutuhan spiritual pasien secara maksimal. Hal lain yang menjadi pertimbangan 

sehingga penulis menganggkat terapi okupasi berkebun sebagai intervensi utama 

karena berdasarkan hasil observasi, bahwa di RSKD Dadi Makassar telah 

difasilitasi dengan balai rehabilitasi yang memiliki beberapa  kelompok kegiatan 

yang bisa mensupport pasien-pasien yang memiliki keterampilan seperti berkebun, 

pertukangan, membuat telur asin dan sebagainya  dalam hal ini masih kurangnya  

pasien yang diberdayaan  diruang rehabilitasi hal ini dipengaruhi oleh banyak factor 

salah satunya jumlah pasien dengan perawat berbanding terbalik sehingga tenaga 

kesehatan mengalami kesulitan untuk menjaring pasien- pasien  yang memiliki 

potensi atau keahlian yang dapat dilatih di ruang rehabilitasi dan dapat memberikan 

sumbangsi dalam melakukan hal positif seperti membantu kebutuhan pasien lain, 

dan hal ini justru sangat membantu terutama pasien yang memiliki gangguan 

konsep diri, Sehingga intervensi ini diharapkan, setidaknya mampu  meningkatkan 

produktivitas pasien, mengingatkan dan menuntun pasien kembali mengingat Allah 

SWT kapanpun dan dimanapun dengan berzikir. Sebagaimana firman Allah swt 

dalam Q.S. Ar-Ra’d (13) : 28  

ِ تطَْمَى نُِّ الْقلُوُْبُ ۗ - ٨٢
ِ ۗ الَََ بذِِكْرِ اٰللّٰ  الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَتطَْمَى نُِّ قلُوُْبهُمُْ بذِِكْرِ اٰللّٰ

Terjemahnya :  
  “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 
menjadi tenteram” (Kementerian Agama RI, 2013). 

Dzikir mulanya berarti mengucapkan dengan lidah, walapun kemudian 

berkembang menjadi mengingat. Mengingat seringkali mengantar lidah 

menyebutnya. Demikian pula, apabila menyebut dengan lidah, maka dapat 
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mengantar hati untuk mengingat lebih banyak apa yang disebut. Oleh karena 

itu, ayat di atas dipahami dalam arti menyebut nama Allah. Apabila nama 

terucapkan, kemudian teringat sifat, perbuatan dan peristiwa, dari sini, 

zikrullah mencakup makna menyebut keagungan Allah, rahmat dan siksa-Nya, 

wahyu-Nya dan surga dan neraka-Nya (Shihab, 2009). 

5. Analisis  Evaluasi 

Pada hasil pengukuran tingkat harga diri rendah pasien menggunakan 

kuesioner Rosenberg Self Essteem atau sebelum memberikan terapi okupasi 

berkebun dalam hal ini pengisian kuesioner dibantu oleh perawat namun tetap 

berdasarkan apa yang dirasakan pasien dan berdasarkan (pre test) diperoleh 

hasil scoring yaitu 21 dengan kategori self esteem rendah dan setelah diberikan 

terapi okupasi sebanyak 4 kali dan kembali dilakukan post test maka 

didapatkan total scoring 29 dengan kategori self esteem sedang, dari hal ini 

dapat membuktikan bahwa terjadi perubahan tingkat harga diri pada pasien 

yaitu dari harga diri rendah menjadi harga diri sedang (normal).  

Hal diatas sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Krissanti & 

Dwi Asti, (2019) yaitu penerapan terapi okupasi: berkebun pada pasien harga 

diri rendah pada 2 patisipan didapatkan bahwa pada partisipan setelah 

dilakukan 4 kali pertemuan pada partisipan 1  dan 2 didapatkan bahwa terjadi 

terjadi penurunan tanda dan gejala harga diri rendah kronik, yaitu pada 

partisipan 1 dari total score 12 dari total score menjadi 4. 

Selanjutnya  hal ini juga didukung oleh penelitian  Rokhimmah & 

Ariyana Rahayu, (2020)  yaitu penurunan harga diri rendah dengan 
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menggunakan terapi okupasi (berkebun) menunjukkan terapi 

okupasi:berkebun efektif dalam mengurangi tingkat harga diri rendah pada 

pasien dengan gangguan konsep diri. 

Adapun penelitian Hardianto et al (2020) dengan judul spiritual care 

dalam mengurangi tingkat Harga diri rendah pasien skizofrenia menunjukkan 

spiritual care memiliki pengaruh untuk menurunkan tingkat harga diri rendah 

pada pasien skizofrenia. Adapun metode spiritual care yang banyak digunakan 

yaitu berdzikir, kemudian berdoa, membaca al-Qur’an, ceramah, murottal serta 

terapi ruqyah syar’iyyab.  

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Nurmayunita & 

Zakaria, (2021) mengenai pengaruh pemberian terapi dzikir terhadap harga diri 

rendah di pondok lansia, didapatkan hasil bahwa adanya pengaruh terapi dzikir 

terhadap tingkat harga diri rendah lansia. 

Dari beberapa hasil penelitina diatas menunjukkan bahwa terapi 

okupasi: berkebun dan terapi spiritual (zikir) mampu menurunkan dan 

mengontrol gejala skizofrenia khususnya pada pasien yang menunjukkan tanda 

dan gejala harga diri rendah. Oleh karena itu, diharapkan pemberian terapi 

okupasi: berkebun dan terapi spiritual tersebut tetap dijalankan secara 

beriringan dengan terapi medis pasien baik oleh petugas kesehatan maupun 

keluarga sehingga menghasilkan hasil yang optimal terhadap perbaikan kondisi 

pasien dan menurunkan angka heropnam di rumah sakit. 
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B. Keterbatasan 

Adapun keterbatasan penulis selama penyusunanan karya tulis ilmiah ini yaitu, 

kondisi pandemic Covid-19 yang membatasi penulis untuk memberikan 

intervensi intensif terhadap pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan 

harga diri rendah sehingga membatasi waktu berinteraksi dengan pasien di 

Rumah Sakit, sehingga tidak memiliki cukup waktu dalam menggali informasi 

selama berinteraksi dengan pasien serta pemberian intervensi atau terapi 

terbatas. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan study case yang dilakukan pada pasien dengan intervensi 

pemberian terapi okupasi: berkebun dan terapi zikir terhadap penurunan 

tingkat tanda dan gejala harga diri rendah, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Gambaran hasil pengkajian pada pasien dengan Harga diri rendah ialah, 

pasien tampak murung, pasien tidak mampu mempertahankan kontak mata, 

pasien tampak tremor, dan sering menunduk, pasien sering memberikan 

penilaian negative terhadap dirinya.  Pasien mengatakan dirinya tidak 

berguna, Pasien mengatakan malu dan takut untuk memulai komunikasi 

dengan orang lain karena dirinya jelek dan bodoh serta pendengarannya 

yang kurang baik.  

2. Diagnosis keperawatan pada pasien yaitu harga diri rendah. 

3. Gambaran setelah pemberian intervensi terapi okupasi; berkebun dan terapi 

zikir, klien nampak lebih tenang dan rileks, klien nampak lebih 

bersemangat, dan klien telah mampu memberikan penilaian yang positif 

terhadap dirinya, klien nampak tidak sering menyendiri lagi, klien nampak 

tidak murung lagi, tremor pasien menurun dan sudah mampu 

mempertahankan kontak mata ketikan dijak berkomunikasi, pasien telah 

mampu membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. 
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4. Implementasi pada pasien harda diri rendah yaitu Aktivitas dalam strategi 

pelaksanaan tersebut yaitu identifikasi kemampuan dan aspek positif yang 

dimiliki pasien, bantu pasien menilai kemampuan pasien yang masih dapat 

digunakan, bantu pasien memilih kegiatan yang akan dilatih sesuai dengan 

kemampuan yang dipilih, latih pasien sesuai kemampuan yang dipilih 

(membuang sampah pada tempatnya, membantu membersihkan halaman 

rumah sakit setiap pagi dan menghafal surah-surah pendek serta berzikir), 

berikan pujian yang wajar terhadap keberhasatan harian pasien, anjurknan 

pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian, evaluasi jadwal kegiatan 

harian pasien, latih kemampuan kedua (berkebun) dan  latih pasien 

menggunakan cara spiritual (berzikir). 

5. Evaluasi pada pasien harga diri rendah setelah diberikan terapi okupasi: 

berkebun dan terapi dzikir, dapat mengurangi tingkat gejala harga diri 

rendah pasien. 

6. Hasil analisis intervensi terapi okupasi: berkebun dan zikir dan terapi 

murottal terbukti memberikan pengaruh yang baik dan signifikan terhadap 

gangguan konsep diri (harga diri rendah) dan mengurangi gejala harga diri 

rendah. 

B. Saran  

1. Bagi peneliti keperawatan  

Perlu adanya penelitian lebih lanjut terutama penelitian meta-analisis, 

cohort dan systematic review untuk melihat intervensi yang paling efektif 

pada pasien yang mengalami Harga diri rendah. 
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2. Bagi pendidikan keperawatan 

Perlu adanya pengembangan teori terhadap terapi-terapi keperawatan dan 

pelatihan terkait intervensi keperawatan pada pasien dengan skizofrenia 

3. Bagi pelayanan kesehatan 

Perlu adanya pengembangan program dalam meningkatkan kesadaran 

pasien dan masyarakat terhadap pentingnya pengobatan secara teratur dan 

penanganan, serta dukungan yang positif terhadap individu yang mengalami 

gangguan jiwa. Selain itu, meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan pasien 

dalam mengkomsumsi obat. 

4. Bagi masyarakat  

Masyarakat disarankan agar tidak memberikan stigma negatid, 

mendiskriminasi dan menganggap individu dengan gangguan jiwa atau 

memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa sebagai aib. 

Kita harus menyadari bahwa mereka menderita penyakit yang menyerang 

neuro atau saraf yang termanifestasi pada perubahan daya pikir dan 

perilaku. Selain itu, pentingnya menyerahkan atau melaporkan ke petugas 

kesehatan apabila memiliki anggota keluarga dengan tanda dan gejala 

gangguan jiwa atau skizofrenia/psikosis dan tidak memasung sehingga 

dapat tertangani dengan cepat dan lebih baik dan akan berdampak pada 

progres pengobatan pasien. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Kuesioner 1 Lembar Informed Consent 

  

Surat Permohonan 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Nur Atmasari 

Nim                 : 70900120040 
Pekerjaan         : Mahasiswa 

Alamat    : Jl. Baji Gio 

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul Analisis Asuhan 
Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Harga Diri Rendah Menggunakan 
Intervensi Terapi Okupasi: Berkebun Dan Terapi Zikir Di Rskd Dadi Provinsi 
Sulawesi Selatan, kerahasiaan semua informasi dijaga dan dirgunakan untuk 
kepentingan penelitian, oleh karena itu anda tidak perlu menuliskan nama lengkap 
anda hanya inisial saja. Penelitian ini tidak menimbulkan kerugian bagi anda 
maupun keluarga dan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terkait harga 
diri rendah, serta terapi yang dapat diberikan pada pasien harga diri rendah. Oleh 
karena itu saya memohon kesediaan anda untuk menandatangai lembar persetujuan 
yang saya lampirkan. 
 

 

         Hormat Saya, 

 

 

Nur Atmasari  
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Lampiran 1 Kuesioner 2 Lembar Persetujuan Responden 

 

Surat Persetujuan 

Setalah saya membaca dan memahami isi dari penjelasan pada lembar permohonan 

menjadi responden, maka saya bersedia untuk turut serta berpartisipasi sebagai 

responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Mahasiswa Program Profesi 

Ners Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yaitu: 

Nama : Nur Atmasari 

NIM    : 70900120040 

Alamat : Jl. Baji Gio 

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Harga Diri 
Rendah Menggunakan Intervensi Terapi Okupasi: Berkebun Dan Terapi Zikir Di 
Rskd Dadi Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Lampiran 1 Kuesioner 3 

Isilah format biodata dibawah sesuai dengan identitas anda. 

IDENTITAS RESPONDEN 

Tanggal Pengisian : 

Inisial Responden : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 
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Lampiran 1 Kuesioner 4 

Harga Diri Rendah 

Petunjuk Pengisian: 

Kuesioner ini berisi 10 item pertanyaan, Bapak/ibu, saudara/saudari dipersilahkan memberi 

tanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan yang anda rasakan. 

 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju  TS : tidak setuju 

S : Setuju   STS : sangat tidak setuju 

No. Pertanyaan ST S TS STS 

1. Saya merasa bahwa diri saya berharga 

setidaknya sama dengan orang lain. 

    

2. Saya merasa banyak hal baik dalam diri saya.     

3. Saya orang yang gagal.     

4. Saya mampu melakukan sesuatu seperti apa 

yang mampu dikerjakan orang lain. 

    

5. Saya rasa tidak banyak yang dapat dibanggakan 

dari diri saya. 

    

6. Saya menerima keadaan diri saya seperti apa 

adanya. 

    

7. Secara keseluruhan, saya puas dengan diri saya.     

8. Saya berharap dapat lebih dihargai.     

9. Saya sering merasa tidak berguna.     

10. Kadang-kadang saya merasa bahwa diri saya 

tidak baik. 

    

Sumber: Rosenberg (1965) dikutip dalam Irawati, (2016). 
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Lampiran 2 Hasil Uji Turntin 

 


