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ABSTRAK 

 

Nama : Nurfadilah, S.Kep 

NIM : 70900120041 

Judul      : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Bapak “S” Dengan 

Diagnosa Halusinasi Pendengaran Menggunakan Teknik Kombinasi Terapi Dzikir 

Dan Terapi Sugesti : Studi Kasus 

Latar Belakang: World Health Organization  (WHO) 2017 menyatakan sekitar 

60 juta jiwa mengalami bipolar,  35 juta jiwa  yang mengalami gangguan depresi, 

dan mengalami skezofrenia 21 juta jiwa. Kesehatan jiwa saat ini menjadi salah 

satu topik permasalahan baik itu secara fisik, mental, spritual, sehingga kesehatan 

jiwa menjadi perhatian dunia, termaksud Indonesia. Tujuan penulisan: 

Gangguan mental dengan halusinas pendengaran berat dapat mengancam jiwa. 

Berdasarkan masalah yang di temukan pada latar belakang tersebut, maka 

penelitian ini merumuskan pertanyaan yaitu Bagaimana analisis Asuhan 

Keperawatan Pada Bapak “S” Dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan 

Teknik Kombinasi Terapi Dzikir Dan Terapi Sugesti Di RSKD. Metode: Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan 

pendokumentasian. Cara pemberian terapi dengan meminta pasien untuk 

mendengarkan, dan membaca dzikir, serta menganjurkan pasien untuk berdzikir 

dan terapi sugseti dengan metode ceramah meminta pasien untuk lebih fokus saat 

dilakukannya pemberian sugesti. Hasil: setelah diberikan terapi dzikir dan terapi 

sugesti yakni, pasien lebih rileks dan merasakan ketenangan jiwa serta terjadi 

peningkatan pengontrolan halusinasinya. Kesimpulan: Terapi dzikir dan terapi 

sugesti efektif dilakukan untuk meningkatkan pengontrolan halusinasi serta 

dengan terapi dapat mengingatkan pasien kepada Sang Maha Pencipta. 

 

Kata Kunci : Halusinasi Pendengaran, terapi dzikir dan terapi sugesti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 Undang-undang No.18 pada pasal 1 dan 3 tahun 2014 menyatakan 

bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi individu dapat berkembang secara fisik, 

mental spritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya 

sendiri dalam mengatasi tekanan, bekerja secara produktif dan mampu 

memberikan konstribusi pada komunitasnya. World Health Organization  

(WHO) 2017 menyatakan sekitar 60 juta jiwa mengalami bipolar,  35 juta jiwa  

yang mengalami gangguan depresi, dan mengalami skizofrenia 21 juta jiwa. 

Kesehatan jiwa saat ini menjadi salah satu topik permasalahan baik itu secara 

fisik, mental, spritual, dan tidak mampu mengendalikan stress serta sosialisasi 

kepada orang lain tidak berjalan dengan baik, sehingga kesehatan jiwa menjadi 

perhatian dunia, termaksud Indonesia. 

 Hasil survey kesehatan mental rumah tangga di Indonesia (SKMRT) 

atau menyatakan bahwa 264 orang dari 1000 penduduk mengalami gangguan 

jiwa, itu artinya dari satu kepala keluarga maka ada satu anggota keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa dan diperkirakan sejak awal tahun 2010 jumlah 

penduduk yang mengalami gangguan jiwa sebesar 25% dari populasi penduduk 

di Indonesia (Yosep, 2016). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018 

menyatakan gangguan jiwa di Indonesia adalah 1-2 orang/1000 populasi. 

Prevalensi gangguan jiwa berat (skizofrenia) di Indonesia sebanyak 8.8%. 

skizofrenia adalah gangguan jiwa berat dan kronik yang mempengaruhi 20 juta 
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orang diseluruh dunia. Skizofenia dapat menyebabkan delusi, perilaku yang 

tidak sesuai, berbicara tidak teratur, gangguan emosi dan halusinasi.  

 Berdasarkan data terbaru Rumah Sakit Khusus Dadi (RSKD) Provinsi 

Sulawesi Selatan periode Januari sampai dengan September 2018 dijumpai 

penderita gangguan mental sekitar 13.292 orang. Pasien gangguan mental yang 

diagnosa keperawatannya yaitu Halusinasi terdapat 6.585 orang, waham 451 

orang,  menarik diri 1.904 orang, harga diri rendah 1.318 orang, defisit care 

1.548 orang, percobaan bunuh diri 5 orang, perilaku kekerasan 1.145 orang. 

Gangguan halusinasi terjadi secara bertahap dimulai dari perasaan bahagia 

karena halusinasi tersebut sampai pada perasaan mengancam jiwa. Apabila 

kondisi pada pasien halusinasi dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan 

terjadinya gangguan halusinasi berat yang dapat melukai orang lain maupun diri 

sendiri. Gangguan halusinasi terbagi menjadi 5 yaitu halusinasi penglihatan, 

peraba, pendengaran, dan penciuman, serta pengecapan (Agustina M, & 

Wijayanto, 2017) 

 Halusinasi pendengaran merupakan halusinasi yang paling sering 

dirasakan oleh gangguan jiwa, misalnya mendengar suara berisik, melengking, 

atau suara bisik-bisikan dalam bentuk kata ataupun sebuah kalimat. Orang 

tersebut merasa suara tertuju padanya, sehingga pasien yang menderita 

gangguan ini sering terlihat berbicara atau bertengkar dengan suara yang di 

dengarnya. Tanda dan gejala yang sering terlihat pada penderita ini ialah tertawa 

sendiri tanpa ada sebab, ekspresi wajah tegang, berbicara sendiri, berbicara 
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kacau, ketakutan, gelisah, bingung, tidak mau mengurus diri dan, sikap curiga 

serta menarik diri dari lingkungan sekitarnya (Agustina & Wijayanto, 2017) 

 Gangguan halusinasi dapat diatasi dengan terapi farmakologi maupun 

nonfarmakologi. Terapi nonfarmakologi lebih sering diterapkan karena aman 

dan tidak mempunyai efek samping pada penderita halusinasi. Penanganan 

keperawatan dengan masalah halusinasi dikenal dengan stategi pelaksanaan 

tindakan (SP). Selain dari strategi pelaksanaan tindakan, juga dapat diberikan 

Terapi dzikir dan terapi sugesti. Terapi dzikir merupakan salah satu terapi yang 

efektif dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, 2021),  

yaitu dengan terapi dzikir pasien dapat meningkatkan kemampuan mengontrol 

halusinasi pendengarannya. Selain dari terapi dzikir, terapi sugesti juga 

berpengaruh pada gangguan hausinasi. Terapi sugesti dalam penelitian (Hidayat 

& Saifulrahman, 2018), menyatakan setelah diberikan terapi sugesti pasien 

merasa lebih rileks. 

 Pemberian Terapi dzikir dan terapi sugesti pada pasien halusinasi 

pendengaran bertujuan untuk mendekatkan diri pada allah SWT, dengan berzikir 

dapat menghilangkan stress dan menenangkan hati. Sedangkan terapi sugesti 

yaitu memberikan sugesti positif kepada pasien yang mengalami relaksasi 

sehingga berpengaruh terhadap sistem tubuh dan menciptakan rasa nyaman serta 

perasaan tenang.  

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rad 13:28 
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Terjemahnya : 

“(yaitu) orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah-lah hati menjadi tentram”. 

QS. Ar-Rad:28. 

 

 Berdasarkan masalah gangguan jiwa halusinasi yang ditemukan diruang 

Sawit maka penulis menerapkan intervensi berdasarkan Evidence Based 

Practice Nursing (EBPN) yang telah diterapkan di ruangan tersebut adalah 

Analisis Asuhan Keperawatan Pada Bapak “S” Dengan Diagnosa Halusinasi 

Pendengaran Menggunakan Teknik Kombinasi Terapi Dzikir Dan Terapi 

Sugesti Di RSKD : Studi Kasus 

B. Rumusan Masalah 

Halusinasi adalah gangguan mental dengan halusinas pendengaran berat dapat 

mengancam jiwa orang lain maupun diri sendiri. Berdasarkan masalah yang 

ditemukan pada latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan 

pertanyaan yaitu “Bagaimana analisis Asuhan Keperawatan Pada Bapak “S” 

Dengan Halusinasi Pendengaran Menggunakan Teknik Kombinasi Terapi Dzikir 

Dan Terapi Sugesti Di RSKD : Studi Kasus?” 

C. Tujuan  

1. Tujuan umum  

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada bapak “S” dengan diagnosa 

halusinasi pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi dzikir dan 

terapi sugesti di RSKD : studi kasus 

2.  Tujuan Khusus 
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a. Untuk menganalisis hasil pengkajian pada bapak “S” dengan halusinasi 

pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi dzikir dan terapi 

sugesti di RSKD : studi kasus 

b. Untuk menganalisis diagnosa pada bapak “S” dengan halusinasi 

pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi dzikir dan terapi 

sugesti di RSKD : studi kasus 

c. Untuk menganalisis setelah diberikan intervensi pada bapak “S” dengan 

halusinasi pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi dzikir 

dan terapi sugesti di RSKD: studi kasus 

d. Untuk menganalisis  implementasi pada bapak “S” dengan halusinasi 

pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi dzikir dan terapi 

sugesti di RSKD : studi kasus 

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada bapak “S” dengan 

halusinasi pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi dzikir 

dan terapi sugesti di RSKD : studi kasus 

f. Untuk menganalisis hasil penerapan pada bapak “S” dengan halusinasi 

pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi dzikir dan terapi 

sugesti di RSKD : studi kasus 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca 

sehingga menjadi referensi untuk pembuatan artikel atau jurnal-jurnal 

kesehatan yang membahas tentang  asuhan keperawatan pada bapak “S” 
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dengan halusinasi pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi dzikir 

dan terapi sugesti di RSKD. Di samping, itu penelitian ini juga sebagai ranah 

pengembangan dan konsep intervensi pada peneliti selanjutnya.  

2. Manfaat aplikatif 

Intervensi terapi dzikir dan terapi sugesti efektif dapat menjadi bahan acuan 

pada tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit maupun dilingkungan 

masyarakat  yang ingin melakukan memberikan terapi sugesti dan terapi 

dzikir. Terapi ini dapat memberikan ketenganan jiwa dan membantu pasien 

merasa rileks sehingga berpengaruh terhadap sistem tubuh dan menciptakan 

rasa nyaman serta perasaan tenang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Medis 

1. Definisi Halusinasi 

Halusinasi adalah menghilangnya kemampuan manusia dalam 

membedakan rangsangan dari internal yaitu pikiran dan eksternal yaitu 

dunia luar sehingga pada penderita ini tidak dapat membedakan apakah itu 

nyata atau tidak nyata, (Akbar, 2021). Halusinasi merupakan  seseorang 

mengalami perubahan karena suatu keadaan dalam jumlah dan pola dari 

stimulus yang datang dari respon dari dalam diri sendiri maupun respon 

dari lingkungan disertai kerusakan repon pada rangsangan  kutipan dari 

(Hendarsyah, 2016). 

Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan sensori persepsi yang 

dialami oleh pasien gangguan jiwa. Pasien merasakan sensasi berupa 

suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau pengendusan tanpa 

stimulus yang nyata. (Nanda, 2016) menyatakan bahwa mendengar sesuatu 

tampa melihat wujudnya, menertawakan, mengejek, mengancam, 

memerintahkan untuk melakukan sesuatu dan terkadang dapat mengancam 

jiwa. Perilaku yang terkadang bisa muncul pada penderita halusinasi 

adalah berbicara, tertawa keras, gelisah,  marah tanpa penyebab, menutup 

telinga, dan mulut berbisik-bisik.  

Halusinasi pendengaran paling sering terjadi. ketika terjadi 

halusinasi maka seseorang tersebut akan mendengar suara-suara. Apabila 
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halusinasi tidak segera ditangani maka akan memperparah sehingga rasa 

panik dan cemas akan menimbulkan ketakutakan dan seseorang tersebut 

tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan yang dialaminya, 

(Hafizudiin, 2021). Halusinasi pendengaran adalah mendengar suara-suara 

yang di awali dari peristiwa yang mengingatkan seseorang pada 

pengalaman traumatis dimasa lampau. Pengalaman ini menjadi sebab 

munculnya rasa gagal dalam dirinya yang mempengaruhi pembentukan 

beliefs seseorang. Kemudian mengipretasikan sisipan (Intrusion) sebagai 

bagian dari kesadaran (awereness). Proses pembentukan belief seseorang  

dipengaruhi oleh proses belajar akan pengalaman di masa lalu, (Beck, 

2011). 

Halusinasi pendengaran merupakan suatu keadaan seseorang 

menerimah stimulus seperti bisik-bisikan perintah, atau larangan. tanpa 

adanya ransangan, sehingga pada penderita ini, sulit untuk membedakan 

mana realita dan mana khayalan.   

2. Etiologi Halusinasi 

Menurut Nurhalimah, (2016) mengatakan bahwa Terdapat 2 penyebab 

terjadinya halusinasi antara lain : 

a. Faktor Predisposisi 

1) Faktor psikologis yaitu hubungan antara manusia tidak terjalin 

dengan baik, tekanan dari orang lain, serta peran ganda yang 

dilakukan secara terpaksa sehingga dapat menimbulkan terjadinya 

peningkatan kecemasan yang dapat mengakibatkan halusinasi 
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2) Faktor perkembangan yaitu terjadinya hambatan dalam 

perkembangan sehingga dapat mengganggu hubungan dalam 

berinteraksi yang ini dapat meningkatkan tress dan kecemasan 

sehingga menjadi gangguan persepsi.  

3) Faktor sosial budaya yaitu dimasyarakat karena perbedaan budaya 

sehingga seseorang dapat merasa diasingkan dan dijauhi yang 

dampaknya dapat menimbulkan gangguan seperti tress dan 

halusinasi. 

4) Faktor genetik yaitu keturunan dimana penderita yang mengidap 

penyakit gangguan jiwa dapat pula beresiko pada anggota keluarga 

lainnya. 

b. Faktor Presipitasi 

Pada umumnya stressor yang berlebihan dapat mengakibatkan 

terjadinya berbagai gangguan persepsi, diakibatkan oleh perbagai 

keadaan yang terjadi didalam ruang lingkup pasien, misalnya terjadi 

kemiskinan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, mengalami 

kegagalan, terdapat penyakit yang mematikan, dan terdapat konflik 

yang tak kunjung redah.  

3. Klasifikasi Halusinasi  

Halusinasi menurut (Yunita, 2020) ada beberapa jenis yaitu : 

a. Halusinasi pendengaran yaitu biasanya seseoarang yang menderita 

halusinasi jenis ini terkadang mendengar suara-suara yang tidak terlihat 

wujudnya dan tidak di dengar oleh orang lain. 
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b. Halusinasi penglihatan yaitu halusinasi yang penglihatannya dapat 

melihat orang, bentuk, warna, atau suatu hal yang tidak nyata yang 

dapat dilihat oleh pasien tapi tidak dapat lihat oleh lain.  

c. Halusinasi perabaan yaitu pada jenis halusinasi ini marasa bahwa ada 

seseorang yang menyentuhnya, atau merasa sensasi menggelitik 

padahal sebenarnya tidak ada. 

d. Halusinasi penciuman yaitu pada jenis ini terkadang menghirup bau 

yang tidak sedap seperti mencium bau melati, bau busuk, yang tidak 

nampak wujud fisiknya, serta kemenyang.  

e. Halusinasi pengecapan yaitu penderita halusinasi yang memiliki rasa di 

mulutnya yang tidak ada penyebabnya. 

4. Rentan Respon Halusinasi  

Halusinasi ialah kondisi seseorang yang mengalami respon 

maladaptif. Kondisi maladaptif ini disebut dengan rentan respon 

neurobiologis. Pemikiran respon pada halusinasi akan mengakibatkan 

maladaptif. Apabila seseorang memiliki pemikiran yang sehat maka maka 

mampu mengenal dan dapat merasakan stimulus-stimulus  berdasarkan 

informasi yang diterimah oleh pancaraindra yakni pendengaran, 

penglihatan, pengecapan, perabaab serta pengciuman. namun berbanding 

terbalik dengan seseorang yang mempunyai gangguan halusinasi (Perdede, 

2021). 

Pada penderita halusinasi biasanya tidak mampu mempersepsikan 

stimulus yang diterimah melalui pancaindra sehingga menganggap bahwa 
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apa yang ia lihat, dengar, cium, rasa, dan raba adalah hal yang nyata dan 

benar terjadi, walaupun pada kenyataannya ransangan tersebut tidak nyata. 

Biasanya stimulus-stimulus halusinasi tidak langsung menguasai diri 

seseorang itu sendiri, tergantung dari respon yang menyikapi masalah 

tersebut, (Muhith, 2015). 

Adaptif                                                                      Maladaptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Adaptif 

Respon perilaku yang dapat diterimah oleh norma sosial dan 

budaya disebut dengan respon adaptif. Perilaku tersebut dalam batas 

normal jika menghadapi suatu masalah tersebut dapat diselesaikan 

dengan baik.  

1) Pikiran logis adalah pandangan yang mengarah pada kenyataan. 

Persepsi akurat adalah pandangan yang tepat dan nyata. 

2) Emosi konsisten dengan pengalaman adalah perasaan yang timbul 

dari perasaan 

3) Perilaku sosial adalah sikap dan tingkahlaku dalam batas 

kewajaran 

 Pikiran logis 

 Persepsi akurat 

  Emosi 

 konsisten 

dengan 

pengalaman 

 Perilaku sesuai 

 Berhubungan 

sosial 

 Distorsi pikiran 

ilusi 

 Reaksi emosi 

berlebihan 

 Perilaku aneh 

atau tidak biasa  

 Menarik diri 

  Gangguan 

pikir/delusi 

 Sulit merespon 

emosi 

 Perilaku 

disorganisasi 

 Isolasi sosial 
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4) Hubungan sosial adalah hubungan proses interaksi dengan orang 

lain dan lingkungan. 

b. Maladaptif 

Respon individu dalam menyelesaikan suatu masalah terjadi 

karena perilaku yang menyimpang dari norma dan kenyakinan, sosial 

budaya dan lingkungan, respon individu ini disebut dengan respon 

maladaptif.  

1) Gangguan pikiran adalah individu yang selalu mempertahankan 

pendapat dan kenyakinanya, Dalam keadaan ini orang tersebut 

tidak mempermasalahkan, apakah pendapatnya salah atau benar.  

Kelainan fikiran tetap menegakkan kenyakinannya sesuai apa 

yang ada dalam fikirannya, tanpa memandang pendapat dari orang 

lain. 

2) Halusinasi ialah persepsi yang salah, karena tidak adanya sebab 

akibat dari ransangan eksternal yang tidak realita atau tidak nyata. 

3) Sulit Mengendalikan Emosi ialah suatu keadaan yang membuat 

seseorang menjadi emosi yang tertimbul dari hatinya, Misalnya iri 

dan dengki pada orang lain. 

4) Perilaku tidak terorganisir merupakan suatu yang tidak teratur. 

5) Isolasi sosial merupakan perilaku yang menyimpan yang merasa 

kesendirian adalah sesuatu hal yang menyenangkan atau membuat 

dirinya lebih tenang, sehingga pada keadan ini seseorang tersebut, 
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lebih menyukai menyendiri dibandingkan bergaul dengan orang yang 

berada di lingkungannya. 

5. Tahapan Halusinasi  

Menurut (Widiyanti, 2020) Setiap orang memiliki perbedaan dan 

keparahan halusinasi yang dideritanya. Terdapat 4 tahapan halusinasi yaitu  

a. Comforting 

Comforting merupakan fase menyenangkan dengan karakteristik 

nonpsikotik. Pada fase ini pasien merasakan perasaan yang mendalam 

rasa cemas yang berlebihan, perasaan bersalah pada orang lain, dan rasa 

takut yang berlebih pada sesuatu hal. Sehingga menyebabkan pasien 

mengalihkan pikirannya ke hal-hal yang menyenangkan untuk 

mengontrol kesepian, kecemasan, takut, dan rasa bersalah. Pasien 

mengetahui pemikiran dan pengalamannya dan masih dapat dikontrol 

kondisinya. Ciri-cirinya yaitu:  

1) Tertawa, terbahak-bahak dan tersenyum tanpa sebab 

2) Mulut komat kamit tanpa adanya suara  

3) Pergerakan mata yang beralih dengan cepat 

4) Berbicara dengan suara lambat 

5) Diam dan asyik sendiri  

b. Condeming 

Condeming merupakan fase yang menjijikan dengan 

karakteristik psikotik ringan, dimana pasien menyikapi suatu hal yang 

menjijikan dan menakutkan sehingga mulai lepas kendali atau 
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kemungkinan menjauh dan menarik diri lingkungnnya, serta tingkat 

kecemasan mulai memberat yang mengakibatkan antisipasi. Ciri-ciri 

fase ini yaitu: 

1) Peningkatan saraf otonom, seperti meningkatnya nadi 

2) Perhatian menyempit 

3) Keasyikan dengan dunianya dan kehilangan mengontrol 

halusinasinya, hingga indivdu tersebut tidak dapat mengetahui 

perbedaan antara dunia nyata dan dunia fantasinya sendiri.  

4) Menyalahkan orang lain  

5) Isolasi  

c. Controlling 

Controlling merupakan fase ansietas berat dimana pengalaman 

sensori lebih berkuasa dengan karakteristik psikotik, dimana pasien 

mulai lelah dan berhenti melawan halusinasinya, menjadikan 

halusinasinya menjadi hal menarik dan kemungkinan jika halusinasinya 

berhenti akan mengalami kesepian. Ciri-cirinya : 

1) Mengikuti perintah dari halusinasinya 

2) Sukar berhubungan dengan orang lain  

3) Sedikit perhatian kepada orang lain/objek lain  

4) Terlihatnya tanda-tanda kecemasan berat seperti berkeringat 

dingin, tremor, dan tidak mau mengikuti arahan dari orang lain  

5) Halusinasinya menjadi atraktif 
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6) Perilaku menolak dan tidak mau mengikuti intruksi dari perawat 

maupun dari orang lain. 

d. Conquering  

Conquering merupakan fase panik, pasien sudah melebur 

kedalam dunia halusinasinya, dengan karakteristik psikotik berat 

dimana pemikirannya mulai berbahaya dan jika tidak diatasi 

halusinasinya akan hilang beberapa jam atau hari. Ciri-cirinya :  

1) Berperilaku yang tidak wajar  

2) Potensi kuat suicide atau homicide  

3) Perilaku kekerasan dan isolasi  

4) Tidak bisa mengikuti perintah dari orang lain  

6. Manifestasi Klinis Halusinasi 

Terdapat dua data manifetasi klinis halusinasi atau tanda dan gejala 

halusinasi yaitu subjektif dan objektif ialah : 

a. Halusinasi Pendengaran 

Data Subjektif : 

1) Pasien mendengar sesuatu yang menyuruh pasien melakukan 

sesuatu yang mengancam jiwa 

2) Pasien mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap 

3) Mendengar suara atau bunyi 

4) Pasien mendengar suara meminta tolong atau menyuruhnya 

melakukan sesuatu, padahal oarang tersebut sudah meninggal. 
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5) Pasien mendengar suara untuk menyakiti dirinya sendiri maupun 

menyakiti orang lain.  

Data Objektif: 

1) Mendekat pada sumber suara yang di dengarnya 

2) Tertawa, berbicara, tersenyum sendiri.  

3) Berteriak dan marah tanpa sebab 

4) Menutup telinga sambil mulut bergerak dengan cepat tanpa suara 

5) Pergerakan tangan yang tiba-tiba  

b. Halusinasi Penglihatan 

Data Subyektif :  

1) Dapat melihat orang yang sudah lama meninggal 

2) Dapat melihat mahluk gaib 

3) Dapat melihat bayangan  yang tak kasat mata 

4) Dapat melihat hal yang menakutkan seperti moster, mahluk 

metodologi atau mahluk legenda pada zaman dahulu. 

5) Melihat cahaya yang sangat terang  

Data obyektif :  

1) Tatapan mata yang tertuju pada suatu tempat tanpa ingin 

pengalihkan pandangan. 

2) Menunjuk ke arah tempat tersebut  

3) Ketakutan pada objek yang dilihat  

c. Halusinasi Penciuman 

Data Subyektif :  
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1) Mencium bau yang menyengat seperti bau harum atau busuk yang 

tidak tertahankan.  

2) pasien mengatakan sering mencium bau sesuatu  

Data obyektif :  

1) Ekspresi wajah tegang atau gelisah seperti sedang mencium  

2) Adanya gerakan hidung yang kempas-kempes atau cuping hidung  

3) Mengarahkan hidung ke tempat tertentu  

d. Halusinasi Peraba 

Data Subyektif :  

1) Klien merasakan seperti ada yang meranyap dalam tubuhnya 

2) Merasakan ada sesuatu yang menggelitik, mencubit, atau mencakar 

tubuhnya  

3) Merasakan ada sesuatu di bawah kulit  

4) Merasakan terpaan panas dan dingin tanpa adanya ransangan 

5) Merasa seperti tersengat aliran listrik yang tiba-tiba 

Data Obyektif : 

1) Meraba permukaan kulit, mengusap atau menggaruk 

2) Tiba-tiba menggerakaan badannya  

3) Terus memegangi area pada tubunya  

e. Halusinasi Pengecap 

Data Subyektif :  

1) Merasakan seperti sedang memakan atau meminum sesuatu   
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2) Merasakan seperti ada makanan di dalam mulutnya sehingga orang 

tersebut menyunyah terus-menerus   

Data obyektif :  

1) Seperti mengecap rasa sesuatu  

2) Mulutnya seperti mengunyah  

3) Terkadang meludah atau muntah  

7. Penatalaksanaan 

Penataksanaan medis menurut Rahayu, (2016) pada pasien 

halusiansi terbagi menjadi 2 yaitu terapi farmakologi dan terapi 

nonfarmakologi antara lain : 

a. Terapi farmakologi  

1) Obat Clorpromazin yaitu sebagai antipsikotik dan antiemetic. Obat 

ini digunakan untuk gangguan psikotik seperti skizofrenia, dan 

pemakaian fase mania pada gangguan bipolar, gangguan ansietas, 

agitasi, anak yang terlalu aktif dalam melakukan aktivitasnya, serta 

gangguan skizofrenia.  Efek yang kadang di timbulkan mulai dari 

hipertensi, hipotensi, kejang, sakit kepala, mual dan munta serta 

mulut kering. 

2) Obat haloperidol yaitu sebagai antipsikotik, butirofenon, 

neuroleptic. Obat ini digunakan untuk penanganan psikosis akut 

atau kronik bertujuan untuk pengendalian aktivitas yang berlebihan 

yang dilakukan oleh anak serta masalah perilaku yang menyipang 

pada anak. Efek yang terkadang ditimbulkan dari obat ini adalah 
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merasa pusing, mual-muntah, sakit kepala, kejang, anoreksia, mulut 

kering serta imsomnia. 

3) Trihexypenidil yaitu obat ini sebagai antiparkinson. Obat ini 

digunakan pada penyakit parkinson yang bertujuan untuk 

mengontrol kelebihan aseptilkolin dan menyeimbangkan kadar 

defisiensi dopamine yang diikat oleh sinaps untuk menguragi efek 

kolinergik berlebihan. Efek yang di timbulkan berupa perasaan 

pusing, mual atau muntah, mulut kering serta terjadinya hipotensi.  

b. Terapi Nonfarmakologi 

1) Terapi Aktivitas Kelompok  

Terapi aktivitas kelompok yang sesuai dengan gangguan persepsi 

sensori halusinasi adalah kegiatan kelompok yang bertujuan untuk 

merangsang/menstimulus persepsi itu sendiri. 

2) Elektro Convulsif Therapy ( ECT ) 

Terapi listrik ini yaitu merupakan penanganan secara fisik dengan 

menggunakan  arus listrik yang berkekuatan 75-100 volt, 

penangnan fisik ini belum diketahui secara jelas, namun 

penanganan ini dapat meringankan gejala skizofrenia, sehingga 

dengan cara ini penderita skizofrenia dapat kontak dengan orang 

lain.  

3) Psikoterapi Murottal 

Terapi Murottal adalah terapi yang dilaksanakan dengan 

memperdengarkan bacaan ayat-ayat kitab Al-Qur‟an yang 
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dilantunkan oleh seseorang dengan tempo dan iramah yang 

menyenangkan (Rakhmandari, 2020). 

4) Psikoterapi Dzikir 

Terapi dzikir merupakan terapi psikoreligious dengan 

menggunakan media dzikir yang dapat mengingatkan kita kepada 

Allah SWT yang bertujuan untuk menenangkan hati dan pikiran. 

Dengan membaca dzikir orang tersebut  merasa lebih tenang dan 

telah menyerahkan segala permasalahan kepada Allah sehingga 

beban stress yang menghimpitnya mengalami penurunan 

(Djamaluddin 2019). 

B. Konsep Asuhan Keperawatan 

1. Pengkajian 

Pengkajian keperawatan jiwa yaitu mengumpulkan data dari objektif 

dan data subjektif  dengan cara yang sistematis, dan bertujuan membuat 

penentuan tindakan keperawatan bagi individu, keluarga dan komunitas 

(Damayanti & Iskandar, 2014). Gangguan halusinasi pada pengkajian 

meliputi :  

a. Identitas Klien 

Identitas Klien terdiri dari atas nama pasien, umur, jenis kelamin, status 

perkawinan, Agama, tanggal masuk dan nomor rekam medik, informan, 

tanggal pengkajian, nomor rumah pasien, dan serta alamat pasien. 
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b. Keluhan Utama 

Keluhan utama yaitu biasanya berupa senyum sendiri, bicara sendiri, 

tertawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, menarik diri dari orang 

lain, ekspresi muka tegang mudah tersinggung tidak dapat membedakan 

yang nyata dan tidak nyata, jengkel dan marah ketakutan biasa terdapat 

disorientasi waktu tempat dan orang, tidak dapat mengurus diri dan tidak 

dapat melakukan kegiatan sehari-hari.  

c. Faktor Predisposisi  

Faktor ini beresiko dan dapat mempengaruhi individu untuk 

meningkatkan stress. Stress yang didapat dari individu itu sendiri 

maupun dari orang sekitarya dan mengenai keturunan, perkembangan 

sosial kultural serta biokimia psikologis.  

1) Faktor Perkembangan  : Perkembangan terkadang menjadi faktor 

pemicu terjadinya stress, seperti tidak dapat berinteraksi dengan 

orang lain karena kecacatan mental 

2) Faktor sosiokultural : Berbagai faktor di masyarakat dapat 

menyebabkan seseorang merasa terasingkan oleh lingkungan sekitar 

akibat dari sosiokultural yang berbeda. 

3) Faktor biokimia : Merasakan stres yang berlebihan dialami 

seseorang sehingga tubuh menghasilkan zat biokimia yang 

mengakibatkan terjadinya halusinogenik neurokimia. 

4) Faktor psikologis : Hubungan dari lingkungan sekitarnya yang tidak 

baik, adanya peran ganda yang bertentangan dan tidak diterima oleh 
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anak akan mengakibatkan stres dan kecemasan yang tinggi dan 

berakhir dengan gangguan orientasi realitas seperti halusinasi. 

5) Faktor genetik : Pengaruh dari keturunan merupakan salah satu 

faktor resiko terjadinya penyakit. 

d. Faktor Presipitasi yaitu adanya rangsangan lingkungan yang sering 

misalnya adanya pemicu dalam kelompok sehingga pasien mengalami 

stress, terlalu sering diajak berkomunikasi oleh hal yang tidak nyata yang 

berada di lingkungan, juga lingkungan sunyi/isolasi sering menjadi 

pencetus terjadinya halusinasi karena hal tersebut dapat meningkatkan 

stres dan kecemasan yang merangsang tubuh mengeluarkan zat.  

e. Pengkajian Fisik yaitu hasil pengukuran tanda vital (TD, nadi, suhu, 

pernapasan, TB, BB) dan keluhan fisik yang dialami oleh klien. Terjadi 

peningkatan denyut jantung pernapasan dan tekanan darah. 

f. Pengkajian Psikososial yaitu genogram yang menggambarkan tiga 

generasi. 

g. Konsep diri  

1) Citra tubuh yaitu menolak dan tidak menerima perubahan tubuh 

yang tejadi, menolak melihat dan menyentuh bagian tubuh yang 

berubah, menolak penjelasan perubahan tubuh, persepsi negatif 

tentang tubuh. Preokupasi dengan bagian tubuh yang hilang, 

mengungkapkan ketakutan akibat perubahan dan merasa putus asa. 

2) Identitas diri yaitu ketidakpastian memandang diri, sukar 

menetapkan keinginan dan tidak mampu mengambil keputusan.  
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3) Peran berubah atau berhenti fungsi peran yang disebabkan penyakit, 

proses menua putus sekolah dan PHK. 

4) Identitas diri yaitu mengungkapkan keputusasaan karena 

penyakitnya dan mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi 

5) Harga diri yaitu perasaan malu terhadap diri sendiri, kurang percaya 

diri, gangguan hubungan sosial, rasa bersalah terhadap diri sendiri, 

mencederai diri,  dan merendahkan martabat. 

6) Status mental, dari pengkajian ini pada gangguan halusinasi 

terkadang dapat ditemukan data berupa senyum sendiri, tertawa 

sendiri, bicara sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, 

menggerakkan mata dengan cepat, berbicara yang sangat pelan dan 

lambat, berusaha untuk menghindari orang lain, menarik diri dari 

orang lain, tidak dapat membedakan yang nyata dan tidak nyata. 

h. Mekanisme koping yaitu jika mendapatkan masalah , pasien merasa takut 

berlebihan, dan tidak mau menceritakan kepada orang lain. Mekanisme 

koping yang digunakan pasien sebagai usaha mengatasi kecemasan yang 

merupakan suatu kesepian nyata yang mengancam dirinya. Mekanisme 

koping yang sering digunakan pada halusinasi adalah : 

1) Regresi : Tidak adanya keinginan beraktivitas bahkan berhari-hari. 

2) Menarik diri : lebih nyaman dengan dunianya sendiri dan Sulit 

mempercayai orang lain. 

3) Proyeksi : Mengalihkan tanggung jawab pada orang lain ketika 

terjadi perubahan persepsi  
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i. Aspek medik yaitu terapi yang diberikan pasien untuk upaya 

penyembuhan bisa berupa terapi farmakologi psikomotor, terapi 

okupasional, TAK dan rehabilitas.  

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan yaitu pengambilan keputusan klinis untuk 

melakukan intervensi dengan faktor berhubungan dan batasan karakteristik 

disesuaikan dengan keadaan yang ditemukan pada setiap partisipan menurut 

(NANDA, 2015-2017). Halusinasi persepsi sensori yang dialami oleh pasien 

mempunyai tahapan dan biasanya tidak dapat mengontrol drinya sehingga 

dapat ditegakkan diagnosa yaitu : 

 

Efek 

 

 

 

Masalah Utama 

 

 

 

 

 

 

Etiologi 

Risiko Perilaku Kekerasan 

 

 

 

Gangguan Persepsi Sensori: 

Halusinasi Pendengaran  

 

 

 

Isolasi Sosial: Menarik Diri  

 

 

 

Gangguan Konsep Diri: Harga Diri 

Rendah 

 

3. Intervensi Keperawatan  

Intervensi keperawatan menurut Dinarti dan Mulyanti (2017) yaitu 

bagian dari proses keperawatan yang memuat berbagai intervensi untuk 

mengatasi pokok masalah dan mengupayakan meningkatkan derajat 

kesehatan pasien. Perencanaan yang dilakukan dalam suatu rangkaian 

kegiatan penentuan langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritasnya, 
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perumusan tujuan, rencana tindakan, penilaian asuhan keperawatan pada 

pasien/klien berdasarkan analisis data dan diagnosa keperawatan. Adapun 

intervensi yang dilakukan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori 

halusinasi adalah : 

SP Halusinasi  

Tabel 2.1 SP Halusinasi 
 

Halusinasi 

 

Pasien 

SP I p 

1. Mengidentifikasi  jenis halusinasi pasien 

2. Mengidentifikasi isi halusinasi pasien 

3. Mengidentifikasi waktu halusinasi pasien 

4. Mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien 

5. Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan 

halusinasi  

6. Mengidentifikasi  respons pasien terhadap 

halusinasi 

7. Mengajarkan pasien menghardik halusinasi 

8. Menganjurkan pasien memasukkan cara 

menghardik halusinasi dalam jadwal 

kegiatan harian  

SP II p 

1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 

2. Memberikan pendidikan kesehatan tentang 

penggunaan obat secara teratur 

3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam 

jadwal kegiatan harian 

SP III p 

2. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 

3. Melatih pasien mengendalikan halusinasi 

dengan melakukan kegiatan (kegiatan yang 

biasa dilakukan pasien di rumah) 

4. Menganjurkan pasien memasukkan dalam 

jadwal kegiatan harian 

 

SP IV p 

1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 

2. Melatih pasien mengendalikan halusinasi 

dengan cara bercakap-cakap dengan orang 

lain 

3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam 

jadwal kegiatan harian 

 

Keluarga 

SP I k 

1. Mendiskusikan masalah 

yang dirasakan 

keluarga dalam 

merawat pasien 

2. Menjelaskan 

pengertian, tanda dan 

gejala halusinasi, dan 

jenis halusinasi yang 

dialami pasien beserta 

proses terjadinya 

3. Menjelaskan cara-cara 

merawat pasien 

halusinasi   

SP II k 

1. Melatih keluarga 

mempraktekkan cara 

merawat pasien dengan 

Halusinasi 

2. Melatih keluarga 

melakukan cara 

merawat langsung 

kepada pasien 

Halusinasi 

 

SP III k 

1. Membantu keluarga 

membuat jadual 

aktivitas di rumah 

termasuk minum obat  

(discharge planning) 

2. Menjelaskan  follow up 

pasien setelah pulang 
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3. Implementasi Keperawatan 

 Implementasi disesuaikan dengan rencana tindakan keperawatan. 

Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan jiwa yang sesuai dengan yang 

diberikan pada masing-masing pokok permasalahan. Strategi pelaksaan 

tindakan tersebut dimulai dari kontrak langsung kepada pasien untuk 

membina hubungan saling percaya, kemudian memberikan penjelasan atas 

tindakan yang akan dilakukan, dan ikut sertakan pasien dalam tindakan 

tersebut. Lakukan pendokumentasian pada semua tindakan yang dilakukan, 

kemudian tanyakan dan lihat respon pasien (Hafizudiin, 2021) 

4. Evaluasi Keperawatan 

 Evaluasi adalah hasil dari tindakan yang telah dilakukan dan 

melihat perbandingkan repon pasien sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan. Halusinasi pendengaran dengan pasien sudah dapat mengontrol 

halusinasinya, tidak terjadinya perilaku kekerasan, terjalinnya hubungan 

saling percaya,dan pasien dapat teratur dalam meminum obat  (Hafizudiin, 

2021). 

C. Pendekatan Konsep Teori 

1. Teori Dorothy E. Jhonson 

Teori Dorothy E. Jhonson mengemukakan bahwa individu 

dipandang sebagai sistem perilaku yang selalu mencapai keseimbangan dan 

stabilitas, baik dilingkungan internal maupun eksternal, serta memiliki 

kemauan dalam mengatur serta menyusuaikan terhadap pengaruh yang 
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ditimbulkan.Teori Dorothy E. Jhonson yang membentuk sistem perilaku 

adalah: 

a. Achievement, merupakan tingkat pencapaian prestasi melalui 

keterampilan yang kreatif. 

b. Agresif, merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri atau 

perlindungan dan berbagai ancaman yang ada dilingkungan. 

c. Seksual, merupakan pemenuhan kebutuhan saling mencintai dan 

dicintai. 

d. Afiliasi, merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan tambahan dalam 

mempertahankan lingkungan yang kondusif dengan penyusuaian 

dalam kehidupan sosial, keamanan, dan kelangsungan hidup. 

e. Ketergantungan merupakan bagian yang membentuk sistem perilaku 

dalam mendapatkan, kedamaian, keamanan serta kepercayaan 

2. Teori H.J. Eysenck, J.Wilper dan B.F.Skinner 

 Teori yang digunakan dalam penelitan ini adalah model perilaku 

yang dikembangan dari  H.J. Eysenck, J.Wilper dan B.F.Skinner yaitu 

model terapi yang berbentuk modifikasi perilaku yang dikembangan dari 

teori belajar (learning theory). Terapi pada model perilaku yang didapat 

digunakan dengan cara: 

a. Relaksasi dan desentisasi, dapat gunakan  secara bersama.  Teknik 

terapi bertujuan agar tingkat kecemasan yang dialami pasien menurun.  

b. Asertif training ialah teknik belajar dengan mengungkapkan perasaan 

yang nyata dan tanpa melukai orang lain.  
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c. Positive training ialah teknik model yang memberi semangat dan 

dorongan untuk melakukan kegiatan yang positif, dengan teknik ini 

pasien dapat mengenal dan melakukan secara individual dan 

menyemangati dirinya agar lebih bisa dan mampu melakukan kegiatan 

yang bersifat positif. 

d. Self regulasi yaitu rangkaian standar perilaku yang harus dicapai oleh 

pasien, yang dimana pasien tersebut diminta untuk melakukan 

kegiatan mengobservasi dirinya sendiri, setelah  seseorang tersebut 

telah malakukan sesuatu, kemudian dilakukan kembali evaluasi. 

Kemudian langkah terakhir pasien diminta untuk mencoba 

menyemangati dan menguatkan dirinya, sesuai dengan perilaku yang 

positif. 

Berkaitan dengan teori perilaku dari H.J. Eysenck, J.Wilper dan 

B.F.Skinner dengan halusinasi pendengaran adalah terapi belajar. pada 

poin satu yaitu terapi desentisasi dan relaksasi, dapat menurunkan 

kecemasan dan menenagkan jiwa pada penderita halusinasi seperti halnya 

dengan terapi zikir. Terapi positive training yaitu mendorong pasien untuk 

melakukan perilaku positif, seperti dengan terapi sugerti yaitu memberikan 

kata-kata positif yang mendorong pasien kearah yang lebih baik. 

D. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN) 

1 Definisi Terapi Dzikir 

Terapi dzikir merupakan terapi psikoreligious dengan menggunakan 

media dzikir yang bertujuan untuk mengingat Allah SWT menenangkan 
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fikiran dan menenangkan hati. Dengan bacaan, Istighfar, bertasbih, tahmid, 

serta takbir. Maka orang akan menyerahkan segala permasalahan kepada 

Allah sehingga beban stress yang menghimpitnya mengalami penurunan 

(Djamaluddin 2019). Bacaan dzikir yaitu dengan membaca istighfar 

sebanyak tiga kali kali (Astagfirullahal‟adzim), membacara tasbih tiga puluh 

tiga kali (Subhannallah), tahmid (Alhamdulillah) tiga puluh tiga  kali, dan 

takbir tiga puluh tiga kali (Allahu Akbar), dikutip dari (Akbar, 2021) 

3. Tujuan Terapi Dzikir 

Tujuan dari terapi dzikir adalah pasien mampu mengetahui bacaan 

terapi dzikir yang dilakukan, pasien mampu memberi respon terhadap terapi 

yang diberikan, pasien mampu menceritakan perasaannya setelah 

mendengarkan terapi. Setting (pengaturan) yaitu Perawat dan pasien duduk 

berhadapan atau perawat duduk disamping pasien namun tetap mempunyai 

jarak dan menciptakan lingkuangan yang tenang dan kondusif. Sedangkan 

alat yang digunakan dalam terapi dzikir yaitu headset, handphone, rekaman 

zikir. 

4. Indikasi 

Terapi Dzikir mempunyai dampak positif pada segi fikiran, aktivitas sehari-

hari dan juga pada segi spritual pasien. 

5. Kontraindikasi 

Tidak terdapat kontraindikasi pada terapi dzikir, karena terapi dzikir 

merupakan terapi relijius dan tidak mempunyai efek samping. 

 



30 
 

 
 

6. Prosedur Terapi Dzikir 

a. Pra Interaksi 

Pra interaksi yaitu merupakan langkah awal dalam melakukan suatu 

komunikasi yang efektif dan membinah hubungan saling percaya pada 

pasien. 

1) Memilih pasien gangguan jiwa 

2) Bina hubungan saling percaya 

3) Melakukan kontrak waktu, dan tempat. 

4) Persiapan alat serta mempersiapkan tempat kegiatan  

b. Orientasi 

Fase orientasi ialah fase dimana perawat melakukan perkenalan kepada 

pasien agar pasien tersebut lebih dekat serta lebih percaya kepada 

perawat. 

1) Salam Terapeutik 

a) Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri 

b) Menanyakan nama lengkap pasien serta nama sehari-hari pasien.  

c) Menjelaskan gambaran pasien terhadap tindakan yang akan 

dilakukan. 

d) Menjelaskan langkah-langkah kegiatan  

e) Perawat menanyakan kesiapan pasien  

f) Kontrak waktu dan tempat  pada pasien  

2) Evaluasi dan validasi 
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a) Parawat melakukan evaluasi pasien dengan menanyakan apa 

yang dirasakan pasien setelah dilakukan terapi dzikir.  

b) Menanyakan kembali pokok masalah yang dirasakan saat ini 

3) Kontrak 

a) Perawat menjelaskan jenis kegiatan dan waktu yang digunakan 

b) Perawat  memberitahukan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu 

dengan mendengarkan dan membaca dzikir  

c) memberitahukan peraturan kegiatan :  

 Pasien hadir ditempat kegiatan yang dilakukan. 

 Kegiatannya yaitu mendengarkan dzikir 

 Apabila klien ada keluhan, harus mengangkat tangan 

terlebih dahulu. 

 Pasien tidak boleh membuat kegaduhan 

c. Tahap Bekerja 

1) Bantu klien memilih posisi yang nyaman  

2) Dekatkan sumber suara dan peralatan dengan klien 

3) Nyalakan rekaman zikir yang digunakan untuk terapi dan atur 

volume (jangan terlalu keras)  

4) Anjurkan klien untuk bernafas secara alami dan mulai 

mendengarkan dan meresapi kalimat zikir yang didengarkan. Jika 

klien bisa membaca maka berikan kesempatan klien untuk 

mengucapkan kalimat dzikir tersebut.  

5) Beri waktu klien 10-15 menit  
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6) Arahkan klien agar tetap fokos dan rileks  

7) Jika sudah selesai, jangan biarkan klien langsung berdiri, namun 

anjurkan klien untuk duduk sejenak, buka fikiran kembali jika sudah 

cukup baru persilahkan klien untuk berdiri. 

d. Tahap Terminasi Akhir 

1) Melakukan evaluasi kegiatan 

 Parawat memberi pertanyaan tentang perasaan yang dirasakan 

pasien.  

2) Perawat memberi pujian pada pasien setelah mengikuti kegiatan.  

e. Tahap Tindak Lanjut 

Menganjurkan klien untuk belajar mengontrol emosi dengan melakukan 

hal-hal positif, jika perlu ketika klien ada waktu luang maka anjurkan 

klien untuk kegiatan positif seperti sholat, dzikir dan kegatan-kegiatan 

positif lainnya.   

f. Kontrak Waktu yang Akan Datang 

1) Pasien menyetujui waktu dan tempat kegiatan 

2) Pasien menyetujui kegiatan yang akan dilakukan.   

g. Evaluasi dan Dokumentasi 

Tahap terakhir ialah melakukan evalusi kembali saat proses 

dilakukannya terapi. Point penting yang dievaluasi saat dilakukannya 

kegiatan yaitu melihat kemampuan pasien sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan tujuan utama terapi. 

Dengan mendengarkan terapi dzikir diharapkan pasien mampu 
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mendengarkan dan membaca dzikir, pasien mampu mengikuti terapi 

dzikir dari awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan, melihat respon 

pasien setelah dilakukannya terapi dzikir,  memberi saran dan 

mendengarkan terapi dzikir, serta pendekumentasian dilembar evaluasi. 

7. Artikel Dan Jurnal Pendukung 

Tabel 2.2 Artikel dan Jurnal Pendukung Terapi Dzikir 
Nama 

Artikel/Jurnal 
Tahun 

Nama 

Penulis 
Sumber Metode  Hasil 

Terapi 

Psikoreligius: 

Dzikir Pada Pasien 

Halusinasi 

Pendengaran 

2021 Akbar, Desi 

Ariyana 

Rahayu 

Jurnal Fakultas 

Ilmu 

Keperawatan 

dan Kesehatan, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Semarang 

Metode deskriptif 

dengan 

pendekatan proses 

keperawatan 

Didapatkan hasil yang 

efektif setelah diberikan 

terapi psikoreligiu: dzikir 

pada pasien halusinasi 

pendengaran sebagai 

upaya pengontrolan 

halusinasi  

Pengaruh Terapi 

Psikoreligious: 

Dzikir Dalam 

Mengontrol 

Halusinasi 

Pendengaran Pada 

Pasien Skizofrenia 

Yang Muslim Di 

Rumah Sakit Jiwa 

Tampan Provinsi 

Riau 

2020 Pratiwi 

Gasril, 

Sasmita,  

Suryani.  

Jurnal Ilmiah 

Universitas 

Batanghari 

Jambi 

kuantitatif dengan 

pendekatan Quasy 

expriemental 

Terdapat pengaruh terapi 

psikoreligious: dzikir 

dalam mengontrol 

halusinasi pada pasien 

skizofrenia (p value = 

0,000), Hasil penelitian ini 

dapat dijadikan terapi 

tambahan dalam 

mengontrol halusinasi 

pada pasien dengan 

halusinasi pendengaran. 

Implementation Of 

Psychoreligius 

Therapy: Dhikr To 

Signs, Symptoms 

And Ability 

Overcoming 

Hallusination 

2021 Julita Sari,  

Dewi 

Damayanti. 

Jurnal 

Keperawatan 

Poltekes Palu 

Metode 

pemberian 

tindakan 

keperawatan 

berupa terapi 

psikoreligius: 

zikir 

Didapatkan hasil terjadi 

penurunan tanda dan gejala 

halusinasi serta 

peningkatan kemampuan 

pasien mengatasi 

halusinasi. 

Terapi Zikir 

Sebagai Intervensi 

Untuk Menurunkan 

Kecemasan Pada 

Lansia  

2019 Tria 

Widyastuti, 

Salmah 

Lilik, dan  

Moh. Abdul 

Hakim. 

Gadjah Mada 

Journal Of 

Professional 

Psychology 

Metode ini 

menggunakan 

pre-tes dan post 

tes dengan 

Geriatric Anxiety 

Inventory  (GAI) 

untuk skor 

kecemasan dan 

Mini Mental State 

Examination 

(MMSE) skor 

untuk fungsi 

kognitif, 

kemudian 

pemberian dengan 

menggunakan uji 

Menunjukkan terdapat 

perbedaan signifikan 

antara skor pretest dan 

posttest pada kedua 

kelompok (Z = -1,968, p < 

0,05). Kelompok 

eksperimen menunjukkan 

perbedaan signifikan skor 

kecemasan setelah 

intervensi diberikan. 
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Mann-Whitney 

Terapi Dzikir 

Untuk 

Meningkatkan 

Ketenangan Hati 

Pada Pengguna 

Napza Olivia  

2019 Dwi 

Kumala, 

Rusdi, 

Ahmad 

Rusdi.  

Jurnal 

Intervensi 

Psikologi 

pre-test post-test 

control group 

design dan diukur 

sebanyak tiga kali 

Hasil dari penelitian ini 

menemukan bahwa 

terdapat perubahan 

peningkatan yang 

signifikan terhadap 

ketenangan hati pada 

pengguna NAPZA setelah 

diberikan terapi dzikir 

 

8. Terapi Sugesti 

Sugesti ialah cara seseorang dalam memberikan kalimat saran, 

support, serta cara mendorong seseorang untuk melakukan apa yang 

diarahkan dan diperintakan. Dengan sugesti seseorang yang diberi sugesti 

tersebut  mematuhi  apa yang diperitahkan tanpa berfikir terlebih dahulu.  

Pemberian sugesti dapat dilakukan dengan cara manusia kepada manusia 

lain, manusia kepada kelompok manusia, kelompok manusia kepada 

kelompok manusia lainnya, dan kelompok manusia kepada satu manusia 

lainnya. (Hidayat, 2018) mengemukakan sugesti adalah suatu bentuk 

intenvensi relaksasi dengan menggunakan kata-kata bijak yang mampu 

mempengaruhi orang yang di Sugesti.  

Aditya, (2017) menyatakan bahwa terapi sugesti yaitu termaksud 

dalam relaksasi, yang dimana merupakan bentuk hipnosis dengan 

menggunakan pendekatan sebagai penanganan penyembuhan. Kemudian 

pernyataan berikutnya yaitu 75% sumber emosi dan gangguan mental 

adalah penyebab dari penyakit fisik. Tetapi kebanyakan penyakit tersebut 

tidak dapat disembuhkan dengan terapi farmakologi  saja, namun harus 

bersamaan dengan terapi nonfarmakologi yaitu dengan terapi sugesti yang 
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dapat meringankan penyakit dengan melakukan sugesti fikiran positif dan 

fikiran alam bawah sadar seseorang. 

Intervensi yang berada dalam Permenkes RI nomor 26 tahun 2019 

tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 38 tahun 2014 tentang 

keperawatan khususnya pasal 21 ayat (1) huruf m, dimana perawat memiliki 

kewenangan melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan 

alternatif. Selain itu hypnoterapi merupakan intervensi keperawatan yang 

tertuang dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI PPNI, 

2018). Dalam hypnoterapi, kekuatan sugestif dapat menghasilkan efek 

terapeutik. Sedikitnya terdapat 12 teknik yang dapat digunakan dalam 

hypnoterapi termasuk teknik direct sugestion.  

9. Tujuan Terapi Sugesti 

Tujuan dari terapi yang dilakukan ialah untuk menemukan pokok 

permasalahan yang dapat menimbulkan  pola fikir yang  berbeda. Setting 

(pengaturan) yaitu Perawat dan pasien duduk berhadapan atau perawat 

duduk di samping klien namun tetap mempunyai jarak dan menciptakan 

lingkungan yang tenang dan kondusif. Sedangkan alat yang digunakan 

adalah headset, handphone, musik religi. 

10. Indikasi 

Terapi sugesti dapat membuka fikiran kearah positif, dan terapi sugesti 

juga bisa merilekskan tubuh dan menenangkan fikiran. 
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11. Kontraindikasi 

Tidak terdapat kontraindikasi pada terapi sugesti ini, karena terapi sugesti 

merupakan terapi hipnoterapi dan tidak mempunyai efek samping. 

12. Prosedur Terapi Sugesti 

a. Pra Interaksi 

Pra interaksi yaitu merupakan langkah awal dalam melakukan suatu 

komunikasi yang efektif dan membinah hubungan saling percaya pada 

pasien. 

1) Memilih pasien gangguan jiwa 

2) Bina hubungan saling percaya 

3) Melakukan kontrak waktu, dan tempat.  

4) Persiapan alat serta mempersiapkan tempat kegiatan  

b. Orientasi 

Fase orientasi ialah fase dimana perawat melakukan perkenalan 

kepada pasien agar pasien tersebut lebih dekat serta lebih percaya 

kepada perawat. 

1) Salam Terapeutik 

a)  Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri 

b) Menanyakan nama lengkap pasien serta nama sehari-hari 

pasien. 

c) Menjelaskan gambaran pasien terhadap tindakan yang akan 

dilakukan. 

d)  Menjelaskan langkah-langkah kegiatan  
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e) Perawat menanyakan kesiapan pasien  

f) Kontrak waktu dan tempat  pada pasien  

2) Evaluasi dan validasi 

a) Parawat melakukan evaluasi pasien dengan menanyakan apa 

yang dirasakan pasien setelah dilakukan terapi sugesti. 

b) Menanyakan kembali pokok masalah yang dirasakan saat ini 

c. Kontrak 

1) Perawat menjelaskan jenis kegiatan dan waktu yang digunakan 

2) Perawat  memberitahukan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu 

dengan mendengarkan terapi sugesti  

3) Memberitahukan peraturan kegiatan :  

 pasien hadir ditempat kegiatan yang dilakukan. 

 Kegiatannya yaitu mendengarkan terapi sugesti 

 Apabila klien ada keluhan, harus mengangkat tangan 

terlebih dahulu. 

 Pasien tidak boleh membuat kegaduhan 

d. Tahap Bekerja 

1) Bantu klien memilih posisi yang nyaman  

2) Dekatkan sumber suara dan peralatan dengan klien  

3) Nyalakan rekaman musik religi yang digunakan untuk terapi dan 

atur volume (jangan terlalu keras)  
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4) Anjurkan klien untuk bernafas secara alami dan mulai 

mendengarkan dan meresapi kalimat terapi sugesti yang 

didengarkan.  

5) Beri waktu klien 10-15 menit 

6) Arahkan klien agar tetap fokus dan rileks  

7) Jika sudah selesai, jangan biarkan klien langsung berdiri, namun 

anjurkan klien untuk duduk sejenak, buka fikiran kembali jika 

sudah cukup baru persilahkan klien untuk berdiri. 

e. Tahap Terminasi Akhir 

1) Melakukan evaluasi kegiatan 

2) Parawat memberi pertanyaan tentang perasaan yang di rasakan 

pasien.  

3) Perawat memberi pujian setelah mengikuti kegiatan.  

f. Tahap Tindak Lanjut  

Menganjurkan klien untuk belajar mengontrol emosi dengan melakukan 

hal-hal positif, jika perlu ketika klien ada waktu luang maka anjurkan 

klien untuk kegiatan positif seperti sholat, dzikir dan kegatan-kegiatan 

positif lainnya.  

g. Kontrak Waktu yang Akan Datang 

1) Pasien menyetujui waktu dan tempat kegiatan 

2) Pasien menyetujui kegiatan yang akan dilakukan.   
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h. Evaluasi dan Dokumentasi  

Tahap terakhir ialah melakukan evalusi kembali saat proses 

dilakukannya terapi. Point penting yang dievaluasi saat dilakukannya 

kegiatan yaitu melihat kemampuan pasien sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan tujuan utama terapi. 

13. Artikel Utama dan Jurnal Pendukung 

Tabel 2.3 Artikel Utama Dan Jurnal Pendukung Terapi Sugesti 
Judul 

Arikel/Jurnal 
Tahun Nama Peneliti Sumber Metode Hasil 

Hipnoterapi 

Sugesti Langsung 

Dan Anchoring 

Terhadap 

Penurunan 

Kecemasan Dan 

Tingkat Depresi 

Pada Pasien Odha 

2021 Sugiyono, wati 

Jumaiya, Dian 

Novianti, 

Rohman 

Azzam. 

Jurnal 

Keperawatan 

Silampari 

Pada 

penelitian ini 

menggunakan 

quasy 

experiment 

design 

Hasil uji 

menunjukkan 

bahwa setelah 

dilakukan intervensi 

diperoleh tingkat 

kecemasan dan 

depresi pada 

kelompok intervensi 

dan kontrol untuk 

variabel kecemasan 

p: 1.000 (> 0,05) 

dan depresi p: 0,621 

(> 0,05). 

Metode Ruqyah 

Dan Hipnoterapi 

Dalam 

Penyembuhan 

Gangguan Jiwa Di 

Lembaga El-Psika 

Al-Amien Prendua 

2020 Suhendi,  Dimas 

Surya,  

Febrianto. 

Idonesian 

Journal of 

Islamic 

Psychology 

Ruqyah dan 

hipnoterapi 

Terapi penyembuhan ini 

sangat efektif karena 

selain menyentuh pikiran 

alam bawah sadar juga 

menyentuhn aspek 

spiritual dengan 

pendekatan keagamaan, 

Terapi Kombinasi 

Sugesti Dan Dzikir 

Dalam Peningkatan 

Kualitas Tidur 

Pasien 

Syaifurrahman  

2018 Hidayat, Elyk 

Dwi 

Mumpuningtias. 

Jurnal Ilmiah 

Ilmu Kesehatan 

quasy 

experiment 

control group 

pra post test 

design 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa terapi 

kombinasi sugesti 

dan dzikir dpat 

meningkatkan 

kualitas tidur 

seseorang dengan 

cara menghambat 

produksi hormone 

stress 

Metode 

Hipnoterapi Dalam 

Merubah Perilaku  

2017 Ashadi Cahyadi Artikel Fakultas 

Dakwah IAIN 

Bengkulu 

Metode 

Hipnosis  

Hasil metode 

hipnosis  

efektif merubah 

perilaku, fikiran 

serta perasaan 

seseorang 

Metode Terapi 2018 Idhamkholid  Artikel Metode Hasil dari penelitian 
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Penyembuhan 

Dengan Sugesti 

pascasarjana 

Institut Agama 

Islam Negeri 

(IAIN) Syekh 

Nurjati Cirebon 

Jawa Barat 

penyembuhan 

dengan cara 

memberikan 

sugesti pada 

orang yang 

sakit 

ini adalah 

mempunyai efek 

positif setelah di 

lakukan terapi sugsti 

 

 

Gangguan mental sering terjadi karena suatu perilaku yang maladaptif 

terhadap respon yang diberikan. Untuk menghindari diri dari gangguan mental 

tersebut perlu di dengar ayat Al-Qur‟an, sebagai peringatan kepada manusia untuk 

selalu berperilaku positif. firman Allah SWT dalam QS. AR-Rad ayat 11 yang 

berbunyi: 

 

Terjemahnya :  

“...Sesunggunya Allah SWT tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka, 

mengubah keadaan mereka sendiri...”. 

 

Adapun tafsir ayat menurut pakar tafsir al-Qur‟an, Mengungkapkan bahwa 

‘’Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah satu kaum”. Berupa kehidupan yang 

makmur, kenikmatan yang luar biasa, serta curahan kebaikan, sampai mereka 

mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Dengan melakukan perilaku yang 

tidak baik atau beralih mengingkari nikmat Allah SWT yang telah diberikan 

kepadanya. Sebaliknya perubahan perilaku dari maksiat kepada ketaatan, 

insyaallah Allah akan mengubah kehidupan yang dialami sebelumnya sensara 

menuju kebahagian. Maka dari itu sejalan dengan surah ini terapi yang di berikan, 

untuk mengetahui keberhasilan dari terapi yang dilaksanakan tergantung dari 
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kemauan untuk mengubah pola pikir dan keinginan untuk sembuh, serta perilaku 

positif pada orang yang menderita gangguan halusinasi tersebut. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Studi Kasus 

Nursalam (2016) menyatakan bahwa penelitian ini merupakan 

pengkajian yang berfungsi untuk melihat gambaran secara teliti, mengenai 

sifat, latar belakang, dan karasteristik yang ada pada suatu kasus. Dengan 

begitu studi kasus lebih mengutamakan secara detail dan terperinci. Penelitian 

secara mendalam dalam melihat kondisi yang dirasakan oleh pasien dengan 

cara yang sistematis.  

3.2 Subjek Studi Kasus 

Pengambilan responden pada penelitian karya tulis ilmiah ini ialah pasien 

yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi. kriteria inklusi pada penelitian ini ialah : 

a. Pasien yang mengalami gangguan halusinasi pendengaran 

b. Pasien yang telah berada pada tahap rehabilitas 

c. Pasien yang telah bersedia jadi responden 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah : 

b. pasien dengan gangguan halusinasi berat 

c. pasien yang mempunyai gangguan skizofrenia selain halusinasi  
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3.3 Fokus Studi Kasus 

Penelitan ini berfokus pada kasus dengan melakukan proses asuhan 

keperawatan pada Bapak “S” dengan halusinasi pendengaran menggunakan 

teknik kombinasi terapi dzikir dan terapi sugesti di RSKD. 

3.4 Insrumen Studi Kasus 

Instrumen pada karya tulis ini yaitu format proses asuhan keperawatan, 

rekaman terapi dzikir dan musik religi untuk terapi sugesi, handphone, dan 

mp3.  

3.5 Prosedur Pengambilan Data 

Penelitian ini mempunyai beberapa langkah-langkah antara lain : 

a. Persiapan 

Langkah pertama yang dilakukan peneliti ialah melakukan pengajuan 

judul studi kasus yang berjudul Analisis asuhan keperawatan pada Bapak 

“S” dengan halusinasi pendengaran menggunakan teknik kombinasi terapi 

dzikir dan terapi sugesti di RSKD.  

b. Pengumpulan Data 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data melalui metode 

observasi dan wawancara. 

c. Penyusunan Laporan 

Langkah terakhir yaitu menyusun laporan dengan melakukan 

menyusunan pengkajian dari data objektif dan data subjektif serta 

wawancara. Kemudian, penegakkan diagnosa, dan menyususn 

perencanaan atau intervensi yang telah dilakukan, implementasi, evaluasi 
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yang yang terakhir melakukan pendokumentasian dengan bentuk laporan 

karya tulis ilmiah. 

3.6 Tempat Dan waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

Pengambilan data observasi dan wawancara pada pasien halusinasi 

pendengaran dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2021 di Rumah Sakit 

Khusus Dadi (RSKD). 

3.7 Analisis Data Dan Penyajian Data 

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

didapatkan secara fakta dan dituangkan dalam teks dan bersifat sistematis.  

Analisis data pada kasus ini dengan halusinasi pendengaran yaitu Pasien 

mengatakan pernah di rawat di RSKD di ruangan kenari kurang lebih 10 

bulan yang lalu dengan gangguan halusinasi, pasien mengatakan halusinasi 

pendengaran datang jika pasien lupa untuk meminum obatnya pasien 

mendengar bisik-bisikan pasien tidak sadar berjalan dan mondar mandir, 

pasien tampak mondar mandir. 

3.8 Etika Studi Kasus 

Etika yang dilakukan dalam proses asuhan keperawatan yaitu etika 

akuntabilitas yang dimana perawat tersebut merahasiakan informasi tentang 

pasien. Dan BHSP atau bina hubungan saling percaya, agar pasien lebih 

mudah dekat dan tidak menolak atas tindakan yang akan dilakukan. 
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BAB IV 

LAPORAN KASUS 

 

Ruang Rawat    : Sawit 

Tanggal Dirawat         : 05 Juni 2021 

A. PENGKAJIAN 

1. Identitas Pasien 

Inisial    : Tn “S” (L) 

Tanggal pengkajian  : 09 Agustus 2021 

Umur    : 40 Tahun 

RM No.    : 181948 

Informan   : Sepupu klien 

 

2. ALASAN MASUK  

Sepupu pasien mengatakan pasien masuk di RSKD karena sering 

menggedor-gedor rumah tantenya, memukul adiknya, pasien mondar-

mandir menganggu keluarga dan warga sekitar rumahnya serta pasien sering 

berkeliaran dan berjalan jauh tampa disadari. Pasien bermalam dan mandi di 

mesjid sebelum masuk di RSKD. Awal perubahan perilaku pasien, pasien 

mengatakan tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, namun pasien 

sudah kedua kalinya masuk ke RSKD dan pasien Mengatakan Pernah Di 

Rawat Di RSKD Di Ruangan Kenari Kurang Lebih 10 Bulan Yang Lalu 

Dengan Gangguan Halusinasi. Pasien mengatakan putus obat selama 1 

bulan karena sudah merasa sehat. Pasien mengatakan  ada keinginan yang 

belum tercapai 

 

3. KONDISI SAAT INI 

Kondisi yang dialami pasien saat ini, pasien  sudah mampu mengontrol 

halusinasinya. pasien mengatakan gangguan halusinasi yang di deritanya 
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datang kembali jika tidak mengomsumsi obat secara teratur. pasien saat ini  

sudah berada pada tahap rehabilitasi/pemulihan, pasien sudah mampu 

melakukan aktivitas, seperti membantu membawakan makanan, dan 

minuman pada teman-teman yang berada di ruangan sawit, serta pasien 

sudah mampu melakukan aktivitas menjahit. 

 

4.  Faktor Prediposisi 

a. Apakah pasien pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu?  

             Ya Tidak  

 

b. Pengobatan sebelumnya   

Berhasil    Kurang berhasil  Tidak berhasil  

 

c.  Pelaku/Usia √   Korban/Usia  Saksi/Usia     

Aniaya fisik  

 

Aniaya seksual 

 

Penolakan   

Pelaku/Usia  Korban/Usia  Saksi/Usia   

Kekerasan dalam keluarga  

 

Tindakan Kriminal  

 

Jelaskan No. a, b, c,   :  

 Pasien mengatakan pernah di rawat di RSKD di ruangan Kenari kurang 

lebih 10 bulan yang lalu dengan gangguan halusinasi  

 Pasien mengatakan berhenti mengomsumsi obatnya karena merasa klien 

sudah sembuh sehingga pasien masuk kembali karena kekambuhan dari 

gangguan jiwa pasien. 

 Pasien  mengatakan pernah memukul adiknya tanpa disadari 

√

√

  

4

0 

0   
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Masalah Keperawatan : Resiko Perilaku Kekerasan 

 Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? 

Ya   Tidak  

Masalah Keperawatan : - 

 Pengalaman dimasa lalu yang tidak menyenangkan? 

Pasien  mengatakan menyukai pengalaman pada masa lalunya 

Masalah Keperawatan :- 

5. Fisik 

a. Tanda vital : TD : 120/80 mmHg, N : 74x/m, P : 20x/m, S : 36,5 
0
C 

b. Ukur           : TB : 155 cm BB : 50 kg 

c. Keluhan Fisik : tidak ada keluhan 

Masalah Keperawatan :- 

6. Psikososial  

a. Genogram  

 

GI  

 

 

 

GII 

 

 

 

 

 

 

GIII 

 

 

 

 

Jelaskan : 

 GI : Kakek dan nenek pasien telah meninggal karena umur dan tidak terdapat 

riwayat gangguan jiwa. 

√

? 

? 

? 

? ? 

? 

 40 

? 

?
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 GII : Bapak pasien telah meninggal dunia karena umur dan ibu pasien masih 

hidup, keduanya tidak memilki riwayat gangguan jiwa. 

 GIII : Pasien bersaudara 7 orang dan pasien anak ke-6, saudara pasien tidak 

memiliki riwayat gangguan jiwa. 

 Pola Komunikasi : pasien mengatakan komunikasi sebelum terjadi gangguan 

jiwa yang di deritanya terjalin dengan baik dan saling terbuka dengan ibu dan 

adiknya. Namun setelah pasien mengalami gangguan jiwa,  pasien sudah 

jarang berkomunikasi dengan ibu maupun dengan adiknya.  

 Pola asuh : pasien mengatakan yang merawat pasien selama ini adalah ibu 

dan adiknya 

 Pengambilan keputusan : pasien  mengatakan pengambilan keputusan berasal 

dari ibunya. 

b. Konsep Diri 

1) Gambaran Diri : pasien mengatakan menyukai seluruh anggota 

tubuhnya. 

2) Identitas : pasien merupakan seorang penjahit. 

3) Ideal  Diri : harapan pasien ingin cepat sehat dan cepat sembuh agar 

dapat bersama dengan keluarganya di kampung. 

4) Harga Diri : pasien mengatakan dirinya merasa tidak berharga 

karena tidak bisa membantu ibunya akibat gangguan jiwa yang di 

deritanya. pasien mempunyai keinginan yang belum terpenuhi yaitu 

membeli mesin jahit. 

Masalah Keperawatan :  Harga Diri Rendah (HDR) 

c. Hubungan Sosial 

1) Orang yang berarti : pasien mengungkapkan orang yang berharga 

dalam hidupnya adalah keluarganya 

2) Peran serta dalam kegiatan kelompok/masyarakat : pasien 

mengatakan sebelum sakit, pasien sering melakukan kerjabakti di 

masyarakat 
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3) Hambatan Interaksi: pasien mengatakan malu berinteraksi dengan 

orang lain karena gangguan jiwa yang dialaminya.  

Masalah Keperawatan :- 

d. Spiritual 

1) Nilai dan Kenyakinan : pasien beragama Islam 

2) Kegiatan Ibadah : pasien mengatakan rajin sholat 5 waktu, jika 

pasien berada dalam keadaan sadar. Namun jika tidak maka sholat 

pasien tidak teratur. 

7. Status Mental 

a. Penampilan 

         Tidak rapih        Penggunaan pakaian       cara berpakaian  

      tidak sesuai           seperti biasanya   

 Jelaskan : Penampilan pasien dari ujung kaki sampai ujung kepala 

terlihat rapi, dan penggunaan pakaian sesuai dengan semestinya. 

Masalah Keperawatan :- 

b. Pembicaraan 

    Cepat           Keras         Gagap Inkoheren 

  Apatis           Lambat         Membisu          Tidak Mampu Memulai         

Jelaskan : pasien sudah mampu berkomunikasi, dan suara 

pasien jelas dan dapat dimengerti.  

Masalah Keperawatan :- 

c. Aktivitas Motorik 

    Lesu           Tegang         Gelisah    Agitasi 

  Tik                Grimasen          Tremor         Kompulsif 

Jelaskan : pasien terkadang masih sering terlihat gelisah 

Masalah Keperawatan :- 

d. Alama Perasaan  

Sedih        Ketakutan        Putus Asa       Khawatir      Gembira  

                Berlebihan 

Jelaskan : pasien mengatakan khawatir tentang hidupnya karena harus 

terus meminum obat agar bisa beraktivitas seperti biasa. 

Masalah Keperawatan : - 

 √

 √ 

√ 
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e. Afek 

 Datar       Tumpul     Labil         Tidak sesuai 

Jelaskan : afek pasien datar, pasien sedikit tersenyum walau dilakukan 

stimulus dengan bahan bercadaan. 

Masalah Keperawatan : - 

f. Interaksi Selama Wawancara 

        Bermusuhan         Tidak Kooperatif         Masalah Tersinggung 

  Kontak Mata (-)         Defensif          Curiga 

Jelaskan : saat berinteraksi dengan pasien, pasien selalu 

mempertahankan pendapatnya. 

Masalah Keperawatan : - 

g. Persepsi 

        Pendengaran         Penglihatan           Perabaan 

  Pengecapan         Penciuman 

Jelaskan : pasien mengatakan halusinasi pendengaran datang jika pasien 

lupa untuk meminum obatnya, pasien mendengar bisik-bisikan pasien 

tidak sadar berjalan dan mondar mandir, pasien tampak mondar mandir. 

Masalah Keperawat : Halusinasi Pendengaran 

h. Proses Pikir 

 Sirkumtansial           Tangensial    Kehilangan Asosiasi 

        Flight of idea            Blocking         

Jelaskan : 

Masalah Keperawatan : - 

i. Isi Fikir 

 Obsesi                Fobia          Hipokondria 

 Depersonalisasi           Ide Yang Terkaitan           Fikiran Magis 

Waham 

        Agama          Somatik          Somatik          Curiga 

           Nihilistic          Sisi Fikir          Siar Fikir          Kontrol Fikir 

Jelaskan : pasien mengatakan Pekerjaanya adalah seorang penjahit 

√ 

√ 

√ 

√ 



52 
 

 
 

Masalah Keperawatan :- 

j. Tingkat Kesadaran 

        Bingung             Sedasi                Stupor 

Disorentasi 

   Waktu               Tempat       Orang 

Jelaskan : pasien tampak bingung 

Masalah Keperawatan :- 

k. Memori 

  Gangguan Daya Ingat Jangka Panjang        Gangguan Daya Ingat  

                Jangka Pendek 

   Gangguan Daya Ingat Saat Ini                  Konfabulasi    

Jelaskan : pasien tidak memiliki gangguan memori 

Masalah Keperawatan :- 

l. Tingkat Konsentrassi dan Berhitung 

       Mudah Beralih          Tidak Mampu Berkonsentrasi 

        Tidak Mampu Berhitung 

Jelaskan : konsentrasi pasien mudah teralihkan. Saat berinteraksi 

dengan pasien, pasien tiba-tiba menghentikan komunikasi kemudian 

meminta uang untuk beli kopi atau rokok.. 

Masalah Keperawatan : 

m. Daya Tilik Diri 

        Mengingkari Penyakit Yang Diderita 

        Menyalahkan Hal-hal  diluar dirinya 

Jelaskan : pasien mengatakan sudah mulai menerima kondisi yang 

dialaminya 

Masalah Keperawatan :- 

8. Kebutuhan Pesiapan Pulang 

a. Makan 

  Bantuan Minimal      Bantuan Total 

√ 

√ 
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b. BAK/BAB 

        Bantuan Minimal       Bantual Total 

Jelaskan : pasien mampu mengambil makanan dan BAK/BAB secara 

mandiri. 

Masalah Keperawatan :- 

c. Mandi 

  Bantuan Minimal      Bantuan Total 

Jelaskan : pasien mampu melakukan aktivitas mandi tanpa bantuan. 

d. Berpakaian atau Berhias 

        Batuan Minimal        Bantuan Total 

Jelaskan : pasien berpakaian sesuai dengan kegunaannya. 

e. Istirahat dan Tidur 

  Tidur Siang Lama  : pasien mengatakan tidak pernah tidur siang 

        Tidur Malam Lama : pasien mengatakan tidur jam 21.00-06.00 

f. Penggunaan Obat 

        Bantuan Minimal          Bantuan Total 

Jelaskan : Tanpak Perawat Memberikan Obat minum kepada pasien 

g. Pemeliharaan Kesehatan  

Perawatan Lanjutan      Ya            Tidak 

Perawatan Pendukung       Ya          Tidak 

h. Kegaiatan Dalam Rumah 

Mempersiapkan Makanan     Ya       Tidak 

Menjaga Kerapian Rumah      Ya          Tidak 

Mencuci Pakaian       Ya           Tidak 

Pengaturan Pakaian      Ya           Tidak 

i. Kegiatan Diluar Rumah 

Belanja        Ya   Tidak 

Transportasi       Ya   Tidak 

Jelaskan : 

Masalah Keperawatan :- 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
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9. Mekanisme Koping 

Adaptif       Maladaptif 

        Bicara Dengan Orang Lain          Minum Alkohol    

   Mampu Menyelesaikan Masalah           Reaksi Lambat/Berlebihan 

   Tehnik Relaksasi             Bekerja Berlebihan 

    Aktivitas Kontruktif            Menghindar 

    Olahraga              Mencederai Diri 

    Aktivitas Menjahit            Kurang berinteraksi 

Jelaskan :  

Pada mekanisme koping adaptif pasien terlihat melakukan aktivitas 

menjahit diruangan rehabilitas, dan pada maladaptif klien kurang 

berinteraksi dengan teman-teman yang berada di ruangan Sawit. 

10. Masalah Psikososial dan Lingkungan 

    Masalah Dengan Dukungan Kelompok, Spesifik : Tidak ada masalah 

    Masalah Dengan Lingkungan, Spesifik : Tidak ada masalah 

    Masalah Dengan Pendidikan, Spesifik : Tidak ada masalah 

Masalah Dengan Pekerjaan, Spesifik : pasien mengatakan seorang 

penjahit.. 

Masalah dengan Pelayanan Kesehatan, Spesifik :Tidak ada masalah 

11. Pengetahuan Kurang Tentang 

   Penyakit Jiwa   Penyakit Fisik 

   Faktor Predisposisi  Koping 

   Obat-obatan 

Jelaskan : pasien mengatakan bahwa pasien pernah putus obat karena 

sudah merasa sehat.  

12. Aspek Medik  

Diagnosa Medis : Skizofrenia 

Terapi Medik :  

a. Clozapine          23 jam /1 

b. Risperidone       25 jam /1 

√ √ 

√ 

√ 
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 Bahasa Arab terapi di sebut dengan makna kata al-isytisyfa‟ yang 

berasal dari kata syafa-yasyfi-syifaa‟un yang artinya penyembuh. Adapun 

ayat yang menyangkut al-qur‟an sebagai terapi yaitu:  

Firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 82 yakni : 

 

Terjemahnya: “Dan kami turunkan dari Al-Qur‟an sesuatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qu‟an itu 

tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain rugi”. 

Ibnu Katsir seorang tafsir suarh mengemukakan bahwa Al-Qur‟an dapat 

menghilangkan segala penyakit yang berada pada jiwa seseorang, 

misalnya perasaan ragu terhadap suatu hal (Syakk), apa yang dikatakan 

tidak sesuai dengan apa yang dilakukan (Nifaq), menyembah berhala 

(Syrik),  dan kecenderungan tidak baik (Mail), dengan terapi Al-Qur‟an 

dapat mengobati berbagai penyakit. Al-Qur‟an merupakan mujizat yang di 

turunkan ke dunai, guna dapat mendatangkan, dan menghasilkan 

keimanan, dorongan untuk melakukan kebaikan.  
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13. Analisa Data 
Tabel 4.1 Analisa Data 

Data Masalah 

1. DS :  

- Pasien mengatakan pernah di rawat di RSKD di ruangan 

kenari kurang lebih 10 bulan yang lalu dengan gangguan 

halusinasi. 

- Pasien mengatakan halusinasi pendengaran datang jika 

pasien  lupa untuk meminum obatnya. 

- Pasien  mendengar bisik-bisikan sehingga Pasien  tidak 

sadar berjalan dan mondar mandir 

DO :  

- Pasien terkadang masih sering terlihat gelisah.   

- Pasien tampak bingung 

- Tampak Pasien mondar mandir. 

Halusinasi 

Pendengaran 

2. DS :  

- Pasien mengatakan dirinya merasa tidak berharga karena 

tidak bisa membantu  ibunya akibat gangguan jiwa yang 

dideritanya.  

- Pasien mengatakan mempunyai keinginan yang belum 

terpenuhi yaitu membeli mesin jahit baru. 

- Pasien mengatakan malu merinteraksi dengan orang lain 

kerena gangguan jiwa yang dialaminya. 

DO:  

- Pasien tampak sering menyendiri dan kurang berinteraksi 

dengan teman-teman yang di ruangan sawit. 

Harga Diri Rendah 

3. DS :  

- Pasien masuk di RSKD karena sering menggedor-gedor 

rumah  tantenya, memukul adiknya, Pasien mondar-mandir 

menganggu keluarga dan warga sekitar rumahnya serta 

Pasien sering berkeliaran dan berjalan jauh tampa disadari. 

Pasien juga bermalam dan mandi di mesjid sebelum masuk 

ke RSKD 

- DO :  

- Tampak luka ikatan restrine di tangan Pasien 

Risiko Perilaku 

Kekerasan 
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14.  Pohon Masalah  

 

Effect         Risiko Perilaku Kekerasan 

 

 

Core Problem           Halusinasi   Pendengaran 

 

 

Causa    Harga Diri Rendah 

 

B. DIAGNOSIS KEPERAWATAN 

1. Halusinasi Pendengaran 

2. Risiko Perilaku Kekerasan 

3. Harga Diri Rendah 
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C. INTERVENSI KEPERAWATAN 

Inisial Pasien   : Bapak “S”    Ruangan       : Sawit     

Umur                       : 40 Tahun    No. Rm       : 181948 

No Diagnosa Intervensi Keperawatan Rasional 

Kriteria Evaluasi Tindakana Keperawatan 

1 Halusinasi Pendengaran Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan diharapkan 

Persepsi Sensori membaik 

dengan kriteria hasil : 

 Vervalisasi merasakan 

sesuatu dengan indra 

pendengaran menurun 

 Verbalisasi mendengar 

bisikan menurun 

 Respon sesui stimulus 

menurun 

 Mondar-mandir menurun 

Tindakan  

1. Identifikasi Jenis halusinasi 

2. Identifikasi isi halusinasi 

3. Mengidentifikasi waktu halusinasi 

pasien 

4. Mengidentifikasi frekuensi 

halusinasi pasien 

5. Mengidentifikasi situasi yang 

menimbulkan halusinasi 

6. Mengidentifikasi respon pasien 

terhadap halusinasi 

7. Mengajarkan pasien menghardik 

halusinasi 

8. Menganjurkan pasien 

memasukkan cara menghardik 

dalam kegiatan harian 

Tindakan  

1. Untuk mengetahui halusinasi pada 

pasien 

2. Untuk mengetahui isi halusinasi 

pada pasien 

3. Untuk mengetahui kapan terjadi 

halusinasi  pada pasien 

4. Untuk mengetahui berapa sering 

terjadinya halusinasi pada pasien 

5. Untuk mengetahui penyebab apa 

yang dapat menimbulkan 

halusinasi pada pasien 

6. Untuk mengetahui respon pasien 

terhadap halusinasi yang 

dihadapinya 

7. Untuk mengusir halusinasi pada 

pasien 

8. Untuk membiasakan diri pasien 

mengusir halusinasi secara 

mandiri 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan diharapkan 

Persepsi Sensori membaik 

dengan kriteria hasil : 

 Vervalisasi merasakan 

Tindakan  

1. Mengevaluasi jadwal kegiatan 

harian pasien 

2. Memberikan pendidikan 

kesehatan tentang penggunaan 

Tindakan  

1. Untuk mengetahui kegiatan harian 

pasien 

2. Agar pasien dapat mengetahui 

pentingnya minum obat secara 
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sesuatu dengan indra 

pendengaran menurun 

 Verbalisasi mendengar 

bisikan menurun 

 Respon sesui stimulus 

menurun 

 Mondar-mandir menurun 

obat secara teratur 

3. Menganjurkan pasien 

memasukkan dalam jadwal 

kegiatan harian 

Teknik Relaksasi: Terapi Zikir 

dan Terapi Sugesti 

Observasi:  

 Identifikasi masalah yang dialami  

Terapeutik :  

 Buat kontrak dengan pasien 

 Ciptakan ruangan yang tenang 

dan nyaman  

Edukasi:  

 Anjurkan berzikir dan selalu 

berfikir positif 

 

teratur 

3. Agar pasien dapat minum obat 

secara teratur 

Teknik Relaksasi: Terapi Zikir 

dan Terapi Sugesti 

Observasi:  

 Untuk mengetahui masalah yang 

dialami oleh pasien 

Terapeutik : 

 Untuk mengetahui waktu luang 

pasien 

 Agar pasien lebih tenang dan 

nyaman saat di berikan terapi 

Edukasi : 

 Agar pasien lebih dekat dengan 

sang pencipta dan merasa lebih 

tenang dan rileks  dan dapat 

berfikir positif. 

  Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan diharapkan 

Persepsi Sensori membaik 

dengan kriteria hasil : 

 Vervalisasi merasakan 

sesuatu dengan indra 

pendengaran menurun 

 Verbalisasi mendengar 

bisikan menurun 

 Respon sesui stimulus 

menurun 

 Mondar-mandir menurun 

Tindakan 

1. Mengevaluasi jadwal kegiatan 

harian pasien 

2. Melatih pasien mengendalikan 

halusinasi dengan melakukan 

kegiatan (kegiatan yang biasa 

dilakukan pasien di rumah) 

3. Menganjurkan pasien 

memasukkan dalam jadwal 

kegiatan harian 

Teknik Relaksasi: Terapi Zikir 

dan Terapi Sugesti 

Observasi:  

 Identifikasi masalah yang dialami  

Terapeutik :  

 Buat kontrak dengan pasien  

Tindakan 

1. Untuk mengetahui kegiatan harian 

pasien 

2. Agar gangguan halusinasi pada 

passien dapat teralihkan dengan 

kegiatan  positif klien 

3. Agar pasien lebih terbiasa 

meakukan kegiatan „ positif dan 

teralihkan dari halusinasinya 

 

Teknik Relaksasi: Terapi Zikir 

dan Terapi Sugesti 

Observasi: 

 Untuke mengetahui masalah 

pasien 

Terapeutik : 
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 Ciptakan ruangan yang tenang 

dan nyaman  

Edukasi:  

 Anjurkan berzikir dan selalu 

berfikir positif 

 Untuk mengetahui jadwal waktu 

luang pasien 

 Agar pasien lebih nyaman dan 

tenang 

Edukassi : 

 Agar pasien dapat dekat dengan 

Sang Pencipta dan merasa 

rileks. 

  Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan di harapkan 

Persepsi Sensori membaik 

dengan kriteria hasil : 

 Vervalisasi merasakan 

sesuatu dengan indra 

pendengaran menurun 

 Verbalisasi mendengar 

bisikan menurun 

 Respon sesui stimulus 

menurun 

 Mondar-mandir menurun 

Tindakan 

1. Mengevaluasi jadwal kegiatan 

harian pasien 

2.  Melatih pasien mengendalikan 

halusinasi dengan cara bercakap-

cakap dengan orang lain 

3. Menganjurkan pasien 

memasukkan dalam  jadwal 

kegiatan harian 

Teknik Relaksasi: Terapi Zikir 

dan Terapi Sugesti 

Observasi:  

 Identifikasi masalah yang dialami  

Terapeutik :  

 Buat kontrak dengan pasien  

 Ciptakan ruangan yang tenang 

dan nyaman  

Edukasi:  

 Anjurkan berzikir dan selalu 

berfikir positif 

Tindakan 

1. Untuke mengatahui kegiatan 

harian pasien 

2. Agar pasien dapat mengetahui 

penggunaan  obat secara teratur 

3. Agar pasien dapat terbiasa 

menjadwalkan minum obat. 

Teknik Relaksasi: Terapi Zikir 

dan Terapi Sugesti 

Observasi: 

 Untuke mengetahui masalah 

pasien 

Terapeutik : 

 Untuk mengetahui jadwal waktu 

luang pasien 

 Agar pasien lebih nyaman dan 

tenang 

Edukassi : 

 Agar pasien dapat dekat dengan 

Sang Pencipta dan merasa rileks. 
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D. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN 

Inisial Pasien   : Bapak “S”      Ruangan    : Sawit 

Umur     : 40 Tahun      No. RM   : 181948 

No Diagnosa Kperawatan Hari/Tgl/Jam Implementasi Evaluasi 

1 Halusinasi Pendengaran Senin 09-08-2021 

11:00 

 

 

11.05 

 

 

 

11.10 

 

 

11.15 

 

 

 

11.20 

 

11.25 

 

 

11.30 

 

11.35 

 

 

Tindakan 

1. Identifikasi Jenis halusinasi 

Hasil : Pasien mengatakan bahwa mendengarkan bisik-

bisikan. 

2. Identifikasi isi halusinasi 

Hasil : Pasien  mendengarkan bisikan-bisikan untuk pergi 

bahkan pernah mendengarkan bisikan untuk memukul 

adiknya 

3. Mengidentifikasi waktu halusinasi pasien 

Hasil : Pasien mengatakan waktu halusinasinya tidak 

menentu, namun sekarang sudah berkurang. 

4. Mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien 

Hasil : Pasien mengatakan halusinasinya  tidak sering 

terjadi. terkadang hanya 1 kali dalam 24 jam atau bahkan 

tidak terjadi. 

5. Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi 

Hasil : Pasien mengatakan jika lupa meminum obatnya 

6. Mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi 

Hasil : Pasien mengatakan mengalihkan bisik-bisikan 

dengan kegiatan  menjahit 

7. Mengajarkan pasien menghardik halusinasi 

Hasil : Perawat mengajarkan cara menghardik halusinasi  

8. Menganjurkan pasien memasukkan cara menghardik 

dalam kegiatan harian 

Hasil : Terapi menghardik di tambahkan dalam kegiatan 

S : 

 Tanggal : 20 Mei 2021  

 Pasien mengatakan bahwa 

mendengarkan bisik-bisikkan, 

isi bisik” tersebut menyuruh 

pasien untuk pergi dan pernah 

menyuruh untuk memukul 

adiknya, waktu halusinasinya 

tidak menentu. Terkadang 1x 

24 jam. 

O :  

 Pasien tampak gelisah 

 Pasien tampak bingung 

 Tampak pasien berbicara 

sendiri 

A : 

 Halusinasi pendengaran 

 Belum teratasi 

P : 

 Lanjutkan intervensi 

a. Mengevalusi jadwal 

kegiatan harian  pasien 

b. Mengajarkan pendidikan 

kesehatan tentang 

menggunakan obat secera 
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harian pasien teratur 

c. Menganjurkan pasien 

memasukkan dalam jadwal 

harian. 

d. Mengajarkan membaca 

terapi dzikir dan terapi 

sugesti 

Selasa 10-08-2021 

09:00 

 

 

09.05 

 

 

09.10 

 

 

09.15 

 

 

 

09.20 

 

Tindakan 

1. Mengevaluasi jadwal harian pasien 

Hasil : pasien mampu  menghardik. 

2. Mengajarkan pendidikan kesehatan tentang 

penggunaan obat secara teratur 

Hasil : Pasien mengatakan mengerti dan tampak 

mengangguk-anggukkan kepalanya 

3. Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal 

harian. 

Hasil : pasien mengerti 

4. Mengajarkan pasien membaca terapi dzikir dan terapi 

sugesti 

Hasil : pasien diperdengarkan bacaan dzikir dan terapi 

sugesti 

5. Menganjurkan pasien memasukkan jadwal harian 

dengan membaca dzikir 

S : 

 Pasien mengatakan 

mengerti pentingnya 

minum obat secara teratur. 

O : 

 Pasien tampak 

mengangguk-anggukkan 

kepalanya  

A : 

 Masalah  teratasi  

P : 

 Lanjutkan intervensi 

a. Mengevaluasi jadwal 

harian pasien 

b. Melatih pasien 

mengendalikan 

halusinasi dengan 

melakukan kegiatan 

yang biasa pasien 

lakukan di rumah 

c. Anjurkan membaca 

dzikir dan terapi sugesti 

d. Menganjurkan pasien 

memasukkan jadwal 

harian 
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  Rabu 11-08-2021 

09:30 

 

09.35 

 

 

 

 

 

09.40 

 

 

 

09.55 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan 

1. Mengevaluasi jadwal harian pasien 

Hasil : pasien belum mampu membaca dzikir 

2. Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan 

melakukan kegiatan “ yang biasa pasien lakukan di 

rumah‟. 

Hasil : pasien mengatan sudah mampu melakukan 

aktivitas seperti menjahit, membawa makanan ke 

teman‟nya, mandi dan berpakaian. 

3. Anjurkan membaca dzikir dan terapi sugesti 

Hasil : Pasien mengatakan sudah mampu membaca dzikir 

yaitu astagfirullah 3x,  subhannallah 33x, alhamdulillah 

33x, allahu‟akbar 33x. 

4. Menganjurkan pasien memasukkan jadwal harian 

Hasil : Tampak pasien mengangguk 

 

 

 

 

S : 

 Pasien mengatakan sudah 

mampu melakukankegiatan 

seperti menjahit, mandi dan 

berpakaian, serta 

membawakan makanan ke 

teman-temannya. Pasien 

mengatakan sudah mampu 

membaca dzikir 

O : 

 Pasien terlihat serius dalam 

menjahit 

 Tampak pasien membaca 

doa dzikir 

A : 

 Masalah  teratasi  

P : 

 Lanjutkan intervensi  

a. Mengevaluasi jadwal 

kegiatan harian pasien 

b. Melatih pasien 

mengendalikan 

halusinasinya dengan 

bercakap-cakap dengan 

orang lain 

c. Anjurkan pasien 

memasukkan jadwal 

kegiatan harian 

d. Anjurkan terapi dzikir dan 

selalu berperilaku positif 

dengan terapi sugesti 
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  Kamis 12-08-2021 

10.30 

 

 

10.35 

 

 

 

 

10.45 

 

 

10.50 

 

Tindakan 

1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien  

Hasil : Pasien mengatakan sudah mampu menghardik 

halusinasinya dengan beraktivitas 

2. Melatih pasien mengendalikan halusinasinya dengan 

bercakap-cakap dengan orang lain 

Hasil : Perawat melatih pasien berkenalan dengan pasien 

lain di ruangannya, tampak pasien berkenalan walaupun 

terlihat kaku. 

3. Anjurkan pasien memasukkan jadwal kegiatan harian 

Hasil: Perawat menganjurkan pasien untuk bercakap-

cakap dengan orang di ruangan sawit. 

4. Mengajarkan terapi dzikir dan selalu berperilaku 

positif dengan terapi sugesti 

Hasil : Pasien mengajarkan terapi dzikir dan terapi 

sugesti pada pasien. 

 

S : 

 Pasien mengatakan tidak 

suka berkenalan dengan 

teman –teman 

seruangannya karena 

malas. 

O : 

 Pasien  terlihat enggan 

berkenalan 

 Tampak muka pasien datar 

A : 

 Belum teratasi 

P : 

 Lanjutkan intervensi 

a. Mengevaluasi jadwal 

harian pasien  

b. Melatih pasien 

mengendalikan 

halusinasinya dengan 

bercakap-cakap dengan 

orang lain. 

c. Mengajarkan pasien 

terapi dzikir dan terapi 

sugesti 

d. Anjurkan pasien 

memasukkan dalam 

jadwal kegiatan harian   
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  Jum‟at 13-08-2021 

09.00 

 

 

 

09.15 

 

 

 

09.25 

 

 

 

 

 

09.30 

 

    Tindakan 

1. Mengevaluasi jadwal harian pasien  

Hasil : Pasien mengatakan tidak suka berkenalan pada 

teman seruangannya karena malas 

2. Melatih pasien mengendalikan halusinasinya dengan 

bercakap-cakap dengan orang lain. 

Hasil : Pasien terlihat sudah mampu berkenalan dengan 

pasien yang ada di ruangan sawit 

3. Mengajarkan pasien terapi dzikir dan terapi sugesti 

Hasil: Pasien terlihat membaca doa dzikir  

4. Anjurkan pasien memasukkan dalam jadwal 

kegiatan harian   

Hasil : Pasien tampak mengangguk tanda mengerti 

 

 

S : 

 pasien mengatakan sudah 

mampu berkenalan dengan 

pasien yang berada di 

ruangan sawit 

 Pasien mengatakan sudah 

mampu membaca dzikir 

O :  

 Tampak pasien berkenalan 

 Tampak pasien membaca 

doa dzikir 

A : 

 Masalah  teratasi 

P : 

 Optimalkan intervensi 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis Kasus 

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan 

     Pengkajian yang dilakukan pada tanggal 05 Juni 2021, pada 

pasien Tn “S” berumur 40 tahun, diruangan Sawit, gangguan mental 

yang dialami oleh pasien yaitu terjadi persepsi sendori : Halusinasi 

Pendengaran, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang obat 

yang seharusnya dikomsumsi pasien, namun pasien berhenti karena 

sudah merasa sehat sehingga terjadinya kekambuhan. Menurut (Charles, 

2017), terjadi kekambuhan pada pasien akan merugikana dan 

membahayakan diri pasien, keluarga, serta masyarakat. Ketika 

kekambuhan atau tanda-tanda relaps itu muncul, pasien bisa saja 

berperilaku menyimpan seperti mengamuk, bertindak anarkis atau lebih 

dari itu pasien bisa saja melukai dan mengancam jiwa dirinya dan orang 

lain yang berada di lingkungannya.  

   Berdasarkan hasil anamnesa, pasien sudah dua kali masuk ke 

RSKD dengan gangguan yang sama yaitu halusinasi pendengaran. 

Sepupu pasien mengatakan, pasien masuk ke RSKD kedua kalinya 

karena sering menggedor-gedor rumah tantennya, memukul adiknya, 

mondar-mandir menganggu keluarga dan sekitar rumahnya serta pasien 

sering berkeliaran dan berjalan jauh tanpa ia sadari. Pasien bermalam dan 

mandi di mesjid sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengatakan putus obat 
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selama 1 bulan karena sudah merasa sehat. Menurut (Putri, 2016), salah 

satu faktor kekambuhan pada gangguan jiwa adalah ketidakpatuhan 

minum obat. Untuk itu perlu dukungan keluarga dan juga lingkungan 

sekirnya mengawasi secara intersif pada penderita gangguan jiwa untuk 

selalu mematuhi mengomsumsi obat secara teratur, sehingga pasien 

merasa memiliki semangat dari keluarga maupun dari orang di 

sekitarnya. 

      Hasil pengkajian fisik didapatkan tanda-tanda vital TD : 120/80 

mmHg, Nadi : 74x/m, P : 20x/m, dan S : 36,5 
0
C. Untuk ukuran BB : 50 

kg, serta TB: 155 cm. Dari hasil pengkajian status mental pada poin 

aktivitas motorik pasien terkadang masih sering terlihat gelisah dan 

bingung, afek pasien datar terlihat dari saat dilakukan stimulus dengan 

bahan bercandaan pasien sedikit tersenyum kemudian memperlihatkan 

afek datar kembali. Saat dilakukan wawancara, terkadang pasien bersikap 

defensif atau mempertahankan pendapatnya. Dan pasien juga mudah 

beralih yang dimana saat dilakukan wawancara, pasien tiba-tiba 

mengehentikan komunikasi kemudian meminta uang untuk beli kopi atau 

rokok. Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan di RSKD yaitu ± 

200 orang yang menderita gangguan halusinasi berada di RSKD, dan 

pada di ruangan sawit itu sendiri ±20 orang yang menderita gangguan 

halusinasi. Menurut (Rohana, 2019),  salah satu faktor gejala dari 

gangguan jiwa yag diderita pasien yaitu gangguan perhatian atau 

komunikasi. Pada gejala ini penderita akan sulit memusatkan perhatian 
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pada satu objek. Begitupun dalam berkomunikasi, pasien akan lebih 

mudah mengalihkan penbicaraan dan lebih mengungkapkan sesuai apa 

yang ada di dalam fikirannya. 

       Hasil pengkajian yang telah dilakukan menunjukkan kesamaan 

teori dengan perilaku maladaptif tentang gangguan halusinasi. Yang 

dimana halusinasi yaitu suatu kondisi terjadinya respon yang tidak bagus. 

pada seseorang yang berada pada rentan respon neurologis. Pemikiran 

respon pada halusinasi akan mengakibatkan maladaptif yang biasanya 

mengakibatkan penderita mendengar bunyi suara meminta tolong, 

memerintah dengan melakukan, suara yang mengomentari tingkah laku, 

perintah untuk melukai tubuhnya atau membunuh orang sekitarnya 

(Akbar, 2021).  

   Menurut (Sutejo, 2019) mengemukakan halusinasi merupakan 

keadaan pasien merasakan perubahan sensori yang disebabkan karena 

rangsangan yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan menurut (Stuart dalam 

kutipan Azizah, 2016), mengatakan bahwa persepsi pasien terhadap 

lingkungan tanpa adanya rangsangan, sehingga pasien mengimpretasikan 

sesuatu yang tidak nyata atau distimulus atau rangsangan dari 

likungannya.  

      Maka dari itu halusinasi merupakan suatu pemikiran 

ilusi/khanyalan yang tidak nyata seseorang yang mengakibatkan 

seseorang tersebut terjebak dalam dunianya sendiri tanpa adanya 
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rangsangan atau stimulus dari luar, dan menyatakan bahwa apa yang di 

ilusikan tersebut adalah hal yang nyata.  

5.1.2 Analisis Diagnosa Keperawatan 

    Diagnosa keperawatan yaitu pengambilan keputusan klinis untuk 

melakukan intervensi dengan faktor berhubungan dan batasan 

karakteristik disesuaikan dengan keadaan yang ditemukan pada tiap -

tiap partisipan menurut (NANDA, 2015-2017). Diagnosa utama pada 

penelitian ini adalah halusinasi pendengaran yang dibuktikan dengan 

pasien mengatakan terkadang  mendengar bisik-bisikan suara sehingga 

tanpa pasien sadari berjalan dan mondar mandir, dan dibuktikan pula 

dengan buku rekam medik pasien yang di ruangan Sawit dengan 

diagnosa keperawatan halusinasi pendengaran. 

 Kutipan dari (Abidin, 2020), mengemukakan bahwa halusinasi 

merupakan keadaan salah persepsi yang dimana orang tersebut dapat 

mendengar suara-suara yang berbicara, mengejek, menertawakan, 

mengancam serta sesuatu hal yang dapat membahayakan. Sedangkan 

menurut (Pardede, 2020), berpendapat bahwa halusinasi merupakan 

distorsi persepsi palsu yang terjasi pada respon neorologis maladaftive, 

yang penderita distorsi sensori sebagai hal yang nyata dan 

meresponnya. 

5.1.3 Analsisi Intervensi Keperawatan 

  Pada umumnya tindakan keperawatan gangguan jiwa pada 

penderita halusinasi yaitu terdapat 4 Sp (staregi pelaksanaan tindakan), 
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dimulai dari cara menghardik, pendidikan kesehatan tentang pentingnya 

minum obat, melakukan kegiatan harian, serta bercakap-cakap. Strategi 

pelaksaan tindakan pertama adalah cara menghardik. Tehnik 

menghardik merupakan suatu upaya untuk mengontrol halusinasi yang 

muncul pada pasien. Tehnik menghardik dalam pengotrolan dan 

penurunan tanda dan gejala halusinasi. Hasil yang didapatkan yaitu 

tehnik menghardik sangat efektif untuk mengontrol dan menurunkan 

tanda dan gejala halusinaasi menurut (Anggarain, 2018). 

Strategi pelaksanaan tindakan kedua yaitu mengajarkan pasien 

pendidikan kesehatan tentang pentinya minum obat. Pada kasus diatas 

terjadi kekambuhan akibat dari kurangnya pengetahuan pasien tentang 

peraturan mengomsusmsi obat pada penderita gangguan jiwa. Menurut 

(Astuti & dkk, 2017) menjelaskan bahwa pada pasien skizofrenia 

memerlukan obat untuk mengatasi kekambuhan dan keparahan penyakit 

itu sendiri, terkhusus pada penderita halusinasi pendengaran. 

Strategi pelaksanaan tindakan ketiga yaitu menganjurkan pasien 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dibuktikan pasien 

sudah mampu melakukan kegiatan bermanfaat dengan menjahit, 

mengabilkan makanan pada temannya yang berada di ruangan sawit 

serta pasien sudah mampu berpakaian rapi. Tujuan dari intervensi ini 

adalah untuk mengalihkan pasien dari halusinasinya sehingga pasien 

bisa berfikir realita dengan cara melakukan kegiatan terstruktur maka 

pasien sangat berpotensi untuk sembuh menurut (Suhermi, 2021). 
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Strategi pelaksanaan tindakan keempat yaitu menganjurkan 

pasien untuk bercakap-cakap dengan orang yang ada di sekitarnya, 

namun pada pasien pada penelitian ini lebih suka menyendiri dari pada 

bergaul dengan teman-temannya yang berada di ruangan Sawit tersebut. 

saat dilakukan implementasi tampak pasien terlihat kaku saat memulai 

interaksi. Dengan cara bercakap-cakap pasien mampu mengalihkan 

halusinasinya dengan berinteraksi dan berkomunikasi pula pasien dapat 

mendapatkan dukungan emosional pada orang lain sehingga dapat 

menurunkan halusinasi yang dideritanya menurut (Hidayanti & dkk, 

2014) 

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan 

       Implementasi keperawatan merupakan pelaksaan intervensi 

yang telah dilakukan sebelumya. Implementasi yang diberikan pada 

pasien halusinasi pendengaran yaitu dengan strategi tindakan 

halusinasi. (Livana, R & Kandar, 2020). Strategi pelaksanaan tindakan 

halusinasi dilakukan secara bertahap-tahap dimuai dari strategi tindakan  

1 sampai 4. Isi dari strategi pelaksanaan tindakan halusinasi ialah 

mengajarkan cara menghardik, mengedukasi kesehatan tentang 

pentingnya pasien minum obat, menganjurkan melakukan kegiatan 

serta mengajarkan bercakap-cakap dengan orang lain. Hal ini strategi 

tindakan halusinasi efektif meningkatkan kemampuan pasien dalam 

mengontrol halusinasinya, sehingga dapat meningkatkan mekanisme 
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koping adaptif pada pasien serta mampu menurunkan frekuensi 

halusinasi yang ada pada diri pasien. 

        Hasil observasi dari bapak “S” yang mengalami gangguan 

halusinasi pendengaran, dalam tahap rehabilitas. Dalam pemberian 

strategi tindakan dan terapi dzikir serta terapi sugesti, didapatkan bahwa 

intervensi berupa menghardik, edukasi pendidikan kesehatan tentang 

pentingnya minum obat, melakukan kegiatan harian, dan bercakap-

cakap dengan orang lain serta pemberian terapi dzikir dan terapi 

sugesti. Dari semua intervensi yang diberikan oleh pasien. Pasien lebih 

menyukai melakukan kegiatan harian yang tertuang dalam strategi 

tindakan ketiga. Dari penyataan yang ucapakan oleh pasien, pasien 

mengatakan bahwa kegiatan sehari-harinya yaitu seorang penjahit, dan 

menjahit adalah hobinya bukti nyata dari kegiatan pasien dalam stategi 

tindakan tiga yaitu pasien mampu membuat pakaian yang akan di 

berikan kepada pasien yang berada di ruangannya, kemudian selain 

strategi tindakan ketiga pasien juga sudah mampu melakukan 

menghardik halusinasi. selain itu terapi yang di sukai pasien yaitu terapi 

zikir. Pasien mampu mengucapkan kalimat-kalimat dzikir tanpa 

bantuan dari perawat. Kegiatan yang kurang diminati oleh pasien saat 

melakukan implementasi ialah strategi tindakan kedua yaitu bercakap 

cakap, karena dalam kegiatan ini pasien tampak enggan untuk berbicara 

dengan pasien lain yang berada di ruangan sawit, dan strategi tindakan 
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ke empat yaitu edukasi kesehatan tentang pentingnya minum obat yaitu 

saat pemberian edukasi tampak pasien kurang fokus 

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan 

      Evaluasi adalah proses hasil dari tindakan yang telah di lakukan 

dan melihat perbandingkan respon pasien sesuai dengan tujuan yang 

telah ditentukan. Halusinasi pendengaran dengan pasien sudah dapat 

mengontrol halusinasinya, tidak terjadi perilaku kekerasan, terjalinnya 

hubungan saling percaya,dan pasien dapat teratur dalam meminum obat  

(Hafizudiin, 2021). Evaluasi keperawatan yang tertuang dalam 

penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil 

pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, serta hasil 

intervensi (EDPN) asuhan keperawatan pada bapak “S”  dengan 

diagnosa halusinasi pendengaran menggunakan tehnik kombinasi terapi 

dzikir dan terapi sugesti, dapat memberikan ketenangan jiwa serta rasa 

tentram kepada klien setelah diberikannya terapi ini. 

5.2 Analisis Intervensi (EBPN) 

 Selain dari 4 strategi pelaksanaan tindakan halusinasi yakni cara 

menghardik, pendidikan kesehatan tentang pentingnnya minum obat, 

melakuka kegiatan harian, serta bercakap-cakap, juga didapakan intervensi 

yang efektif pada gangguan halusinasi yaitu tehnik terapi dzikir dan terapi 

sugesti. Yang dimana ketika pasien melakukan terapi dzikir dengan fokus 

maka memberikan dampak saat halusinasinya muncul, dan dengan 

menyimbukkan berdzikir maka akan teralihkan dari halusinansi tersebut. 
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Menurut (Dermawan D, 2017), dengan membaca dzikir maka pasien 

halusinasi pendengaran akan meningkatakan kemampuan mengontrol 

halusinasinya.  

 Sedangkan segesti adalah salah satu aktvitas jiwa  menurut (Dakir 

1973), dalam bukunya berjudul The spritual Power yaitu membangkitkan 

kekuatan paling dasyat dalam diri. Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat di 

rumuskan sebagai suatu proses dimana seoarang individu menerima suatu 

cara pemikiran atau pedoman-pedoman tingkahlaku dari orang lain tanpa 

kritik terlebih dahulu. Individu yang mudah terpengaruh oleh sugesti 

tersebut adalah sugestibel. Sebaliknya orang yang mudah memberikan 

pengaruh sugesti pada orang lain disebut dengan sugestif  kutipan dari 

(Idhamkholik, 2018).  

 Pada kasus diatas dengan di lakukannya intervensi tehnik terapi  

dzikir maka pasien dapat mengingat Sang pencipta serta mengontrol dan 

mencegah terjadi keparahan halusinasi yang diderita pasien. Karena 

berdzikir maka pikiran akan merasa rileks dan tenang. Seperti halnya 

dengan terapi dzikir terapi sugesti yaitu bertujuan untuk mengontrol dan 

mencegah halusinasi pasien dengan menganjurkan pasien untuk selalu 

berfikir positif dan menganjurkan melakukan kegiatan-kegiatan postif 

lainnya, sehingga dapat di simpulkan bahwa dari kedua terapi ini sangat 

efektif pada penderita gangguan halusinasi yang khususnya halusinasi 

pendengaran.  
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

          Pada penelitian yang dilakukana tak luput dari keterbatasan sehingga 

dapat menjadi rana saran dan kritikan untuk perbaikan penelitian ini. Namun 

pada hakikatnya keterbatasan bukanlah hal yang perlu ditutupi 

kehadiraannya, akan tetapi dengan keterbatasan penelitian ini bisa 

menimbulkan banyak pertanyaan dan menjadikan penelitian selanjutnya 

yang meneliti tentang analisis asuhan keperawatan dengan halusinasi 

pendengaran menggunakan tehnik kombinasi terapi dzikir dan terapi sugesti 

serta memperkuat bahan fererensi yang ada pada penelitian ini.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh pasien halusinasi 

pendengaran sesuai dengan intervensi yang telah diberikan yaitu tehnik 

terapi kombinasi dzikir dan terapi sugesti, maka dapat di tarik kesimpulan 

yaitu :  

1. Hasil pengkajian analisis asuhan keperawatan dengan halusinasi 

pendengaran menggunakan tehnik kombinasi terapi dzikir dan terapi 

sugesti, yaitu pasien mengatakan mendengar bisik-bisikan sehingga 

pasien tidak sadar berjalan dan mondar mandir. Sebelumnya pasien  

sudah 2 kali masuk ke RSKD dengan gangguan halusinasi, gangguan 

halusinasi pasien datang ketika lupa meminum obatnya. pasien 

mengatakan sebelum masuk ke RSKD klien perna putus obat selama 1 

bulan yang lalu karena sudah merasa  sehat. 

2. Diagnosa yang didapatkan setelah melakukan anamnesa tentang 

analisis asuhan keperawatan dengan halusinasi pendengaran 

menggunakan tehnik kombinasi terapi dzikir dan terapi sugesti adalah 

gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran, resiko perilaku 

kekerasan dan harga diri rendah. 

3. Setelah di berikan intervensi mengenai asuhan keperawatan dengan 

halusinasi pendengaran menggunakan tehnik kombinasi terapi dzikir 
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dan terapi sugesti adalah dengan cara 4 startegi pelaksanaan tindakan 

(SP) dan kombinasi terapi dzikir dan terapi sugesti yaitu menghardik, 

memberikan edukasi kesehatan tentang pentingnya minum obat, 

melakukan aktivitas  sehari-hari, dan mengajarkan bercakap-cakap 

serta terapi dzikir dan terapi sugesti merupakan intervensi efektif 

sehingga memberikan pengaruh yang baik dan signifikasn untuk 

mengontrol emosi dan merilekskan hati dan menentramkan jiwa serta 

mengurangi suara-suara yang di dengar oleh pasien. 

4. Implementasi hasil analisi asuhan keperawatan dengan halusinasi 

pendengaran menggunakan tehnik kombinasi terapi dzikir dan terapi 

sugesti yaitu 4 SP (Strategi Pelaksanaan Tindakan) yaitu menghardik, 

edukasi kesehatan tentang pentingnya minum obat, melakukan 

aktivitas harian dan bercakap-cakap, serta intervensi pendukung yaitu 

terapi dzikir dan terapi sugerti efektif untuk menurunan dan 

mengontrol tingkat halusinasi pasien. 

5. Evaluasi pada pasien halusinasi  pendengaran yaitu terapi zikir dan 

terapi sugesti  dan intervensi keperawatan secara generalis efektif 

mengurangi dan mengontrol halusinasi pada pasien. 

6. Hasil analisis intervensi terapi zikir merupakan terapi untuk 

mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta sekalingus, 

menentramkan jiwa dan fikiran serta dapat mengontrol dan mengatasi 

halusinasi. Sedangkan terapi sugesti yaitu terapi yang bertujuan untuk 

mengsugesti pasien untuk berfikir positif dan melakukan kegiatan-
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kegiatan yang positif. Dari dua intervensi tersebut sangat efektif untuk  

mengontrol halusinasi dan mengurangi suara-suara yang semu yang di   

dengar oleh pasien.  

6.2 Saran 

Berdasarkan studi kasus pemberian intervensi tehnik kombinasi terapi 

dzikir dan terapi sugesti dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi 

pendengaran, diharapkan saran dan kritikan sebagai  upaya membangun 

dan mengembangkan hasil penelitian penulis, yakni : 

1. Bagi Penelitian Dan Institusi  

 Pada hasil penelitian studi kasus ini, diharapkan dapat menjadi 

pedoman/referensi bagi penelitian selanjutnya, terkhusus bagi 

penelitian yang ingin mengembangan serta menjadikan penelitian ini 

sebagai bahan acuan dalam pembuatan penelitian selanjutnya yang   

berkaitan dengan tehnik kombinasi terapi dzikir dan terapi sugesti 

terhadap orang dengan gangguan jiwa halusinasi pendengaran. Serta 

menjadi bahan intervensi Evidence Based Nursing. Kemudian bagi    

pihak institusi diharapkan penelitian ini menjadi bahan bacaan untuk 

memperluas wawasan, sehingga ilmu yang didapatkan dari penelitian  

ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. 

2.  Bagi Pelayanan Keperawatan  

  Pada hasil penelitain studi kasus ini diharapkan menjadi bahan 

intervensi Evendence Based Nursing di pelayanan masyarakat maupun  

di rumah sakit yang berkaitan dengan oarang dengan gangguan 
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halusinasi pendengaran dengan tehnik kombinasi terapi dzkir dan 

terapi sugesti yang bertujuan untuk mengonrol dan meminimalisis 

terjadinya halusinasi pada pasien. 

3. Bagi Masyarakat 

 Pada hasil penelitian ini diharapkan pada pembaca agar dapat   

memberikan tindakan terapi zikir dan terapi sugesti kepada orang yang   

menderita gangguan jiwa yang khususnya halusinasi pendengar yang 

ditemukan di masyarakat. Tindkan terapi dzikir dan terapi sugesti 

dapat menurunkan gejala serta mengontrol halusinasi tersebut. 
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