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ABSTRAK 

 

Nama  : A. Ayu Lestari 

NIM    : 70900121009  

Judul  : Asuhan Keperawatan Pada Pasien Traumatic Brain Injury Dengan 

Masalah Defisit Perawatan Diri Menggunakan Intervensi 

Memandikan Yang Diberi Chloroxylenol Di RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar 

 

  Latar Belakang: Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara 

kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. jika 

pasien tidak mampu melakukan personal hygiene maka tugas seorang perawat 

adalah memberikan bantuan dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan personal 

hygiene pasien. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

Asuhan Keperawatan Pada Pasien Traumatic Brain Injury Dengan Masalah 

Defisit Perawatan Diri Di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Metode 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. merupakan satu 

pasien yang dalam keadaan bedrest yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar 

yaitu mandi di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Intrumen studi kasus ini 

berupa format proses asuhan keperawatan, Standar Operasinal Prosedur (SOP) 

dalam melakukan intervensi memandikan pasien, lembar observasi dan 

dokumentasi prosedur tindakan memandikan pasien. Hasil memandikan pasien 

dengan pemberian chloroxylenol mampu mempertahankan kebersihan diri pasien 

ditandai dengan setelah diberikan intervensi memandikan tubuh pasien tidak 

berbau, berkeringat, berminyak dan tampak bersih dari kotoran. Kesimpulan 

Pemberian Intervensi memandikan pasien yang diberi chloroxylenol efektif 

mempertahankan kebersihan diri. 

 

Kata Kunci : Chloroxylenol, Memandikan, Defisit Perawatan Diri 
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ABSTRAK 

 

Name  : A. Ayu Lestari 

NIM  : 70900121009 

Title  : Nursing Care for Traumatic Brain Injury Patients With Deficit 

Problems Self Care Using Bathing Interventions Given Chloroxylenol At Wahidin 

Sudirohusodo Hospital Makassar. 

Background: Personal hygiene is an action to maintain one's cleanliness and 

health for physical and psychological well-being. If the patient is unable to 

perform personal hygiene, then the duty of a nurse is to provide assistance in 

fulfilling the patient's personal hygiene needs. research purposes: This study 

aims to determine the description of Nursing Care for Traumatic Brain Injury 

Patients with Self-Care Deficit Problems at Wahidin Sudirohusodo Hospital 

Makassar. Method: The research used in this research is a case study. is a patient 

who is in bed rest who cannot fulfill his basic needs, namely bathing at Wahidin 

Sudirohusodo Hospital, Makassar. The instrument of this case study was in the 

form of a nursing care process format, Standard Operating Procedures (SOP) in 

performing interventions for bathing patients, observation sheets and 

documentation of procedures for bathing patients. Results: bathing patients with 

chloroxylenol was able to maintain the patient's personal hygiene, marked by after 

the intervention, the patient's body was bathed without smell, sweat, oily and 

looked clean from dirt. Conclusion: The intervention of bathing patients who 

were given chloroxylenol was effective in maintaining personal hygiene. 

 

 

Keywords: Chloroxylenol, Bathing, Self-Care Deficit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Traumatic brain injury (Trauma Kepala) ialah sebagai gangguan pada 

fungsi normal otak yang bisa disebabkan oleh benturan, pukulan atau 

sentakan kepada kepala atau cedera kepala yang tembus (Frieden et al dalam 

Marbun et al 2020). Cidera kepala merupakan istilah yang luas enggambarkan 

sejumlah cidera yang terjadi pada kulit kepala, tengkorak, otak dan jaringan 

di bawahnya serta pembuluh darah di otak (Haryono & Utami, 2019). 

Penyebab dari cidera kepala karena adanya trauma pada kepala, trauma yang 

dapat menyebabkan cidera kepala antara lain kejadian jatuh yang tidak 

disengaja, kecelakaan kendaraan bermotor, benturan benda tajam maupun 

tumpul, 

benturan dari objek yang bergerak, serta benturan kepala pada benda yang 

tidak bergerak (Manurung, 2018).  

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) terdapat 

1,35 juta jiwa mengalami kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan kini 

menjadi pembunuh utama orang berusia 5-29 tahun (WHO, 2019). 

Kecelakaan lalu lintas di dunia pada tahun 2018 telah merenggut satu juta 

orang setiap  tahunnya sampai sekarang dan dari 50 juta orang mengalami 

luka dengan sebagian besar korbannya merupakan pengguna jalan yang amat 

rentang seperti pejalan kaki, pengendara sepeda motor, anak-anak, dan 

penumpang (Riskesdas, 2018). 

Kejadian cedera kepala di seluruh dunia terus mengalami peningkatan, 

terutama karena adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, 

khususnya di Negara berkembang. Proporsi cidera kepala di Indonesia 

sebesar 14.9% dari total cedera yang dialami oleh masyarakat akibat 

mengalami kecelakaan berlalu lintas untuk kasus pasien yang rawat inap 
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kasus trauma kepala di Indonesia menempati urutan ketiga (4.37%) setelah 

penyakit pjantung dan stroke (Riskesdas, 2018). 

Kejadian cidera kepala ini merupakan salah satu permasalahan 

kesehatan yang dialami secara global, hal ini dikarenakan menjadi salah satu 

penyebab kematian, kecacatan. Kedaruratan neurologik beragam biasanya 

muncul pada cedera kepala tersebut. Penyebabnya dikarenakan otak yang 

menjadi pusat kendali tubuh seorang individu, yang akan mempengaruhi 

seluruh aktivitas kehidupan manusia. Faktor yang menyebabkan kematian 

pada pasien cidera kepala akibat kecelakaan, meningkat 83% di negara 

berkembang sampai pada tahun 2020. Kasus ini merupakan kasus yang paling 

berisiko dapat menyebabkan kecacatan permanen hingga kematian pada 

pasien (Salim, 2015). 

Tingkat keparahan klinis TBI dikelompokkan menurut skor Glassgow 

Coma Scale dapat membedakan keparahan cidera otak sebagai ringan, sedang 

dan berat, pengukuran dengan cara respon mata, verbal dan motorik. 

(Raihani, 2017). Pasien yang mengalami cedera otak traumatik dilakukan 

perawatan di ruang perawatan intensif atau ICU dengan angka kematian 23% 

pada kategori cedera kepala traumatik berat yang telah dilakukan resusitaso. 

Peningkatan tekanan intrakranial sering terjadi pasca TBI yang dihubungkan 

dengan angka mortalitas dan morbiditas yang menyebabkan memburuknya 

outcome pasca cedera otak traumatik (Bisri, 2016). 

Pasien dalam masa kritis adalah pasien dalam kondisi mengalami 

kegagalan satu atau banyak organ yang dapat mengancam kehidupannya. 

Selain kondisi fisik yang berhubungan dengan masalah sistem tubuh pasien 

juga dapat dihadapkan pada masalah psikologis dan lingkungan tempat 

perawatan. Hal tersebutlah yang bisa memperberat keadaan pasien yang dapat 

mengakibatkan ketidakmampuan pasien dalam memenuhi kebutuhannya 

secara mandiri. Oleh sebabnya pada pasien kritis kebutuhan akan perawatan 

yang kompleks sangat diperlukan yang dapat meliputi segala pemenuhan 



 

5 
 

kebutuhanya (Morton et al dalam Imardiani, 2017). 

Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan 

dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. jika pasien 

tidak mampu melakukan personal hygiene maka tugas seorang perawat 

adalah memberikan bantuan dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan 

personal hygiene pasien. Salah satu bentuk perawatan diri adalah pemenuhan 

kebutuhan manusia. Perawat memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia meliputi aspek biologi, sosial, dan spiritual (Sri, 2019). 

Mandi merupakan salah satu kebutuhan pasien imobilisasi, karena 

dengan mandi mereka dapat menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya 

infeksi nosokomial oleh karena itu perawat diharapkan untuk dapat 

memberikan layanan keperawatan secara mandiri pada pasien imobilisasi 

sehinggga kebutuhan fisik dapat terpenuhi dengan baik, sehingga tingkat 

kemandirian pasien dalam memenuhi kebutuhannya meningkat terutama 

kebutuhan perawatan diri. Adapun komponen personal hygiene mencakup 

oral hygiene, mobilitas pasien, perawatan kateter urin, manajemen 

inkontinensia, serta hand hygiene, antiseptik kulit, dan tindakan memandikan. 

Berdasarkan dari beberapa jenis komponen personal hygiene yang sering 

dilakukan di ruang rawat yaitu kegiatan memandikan. 

Hasil observasi dan wawancara secara langsung selama departemen 

keperawatan medikal bedah yang dilakukan selama praktik di ruangan 

Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

Salah satu intervensi yang berdasarkan Evidence Based Nursing (EBN) yang 

telah diterapkan di ruangan ICU ialah memandikan pasien yang diberi 

chloroxylenol yang berada dalam larutan dettol pada pasien cedera kepala 

sejalan dengan (Coyer et al dalam Yusuf, 2019) Pasien-pasien di ruang ICU 

yang tersedasi dan terpasang ventilator mekanik, terlalu lemah untuk dapat 

melakukan personal hygiene sendiri. Diharapkan agar pasien 

mempertahankan kebersihan diri dan pasien dapat segera pulih. 
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Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS Asy-Syu’ara” [26] : 80  

 وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ 

Artinya : 

Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku (Kemenag, 2017). 

Tafsir Al-Misbah menyatakan sakit merupakan salah satu keniscayaan 

hidup manusia. Namun demikian, dalam hal penyembuhan bahwa Yang 

melakukannya adalah Allah Ta‟ala. Perlu dicatat bahwa penyembuhan, 

sebagaimana ditegaskan oleh Nabi ibrahim, bukan berarti upaya manusia 

untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadits 

Rasulullah yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim 

bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah datangnya dari 

Allah (Shihab, 2009). 

Keterkaitan dalil ini adalah apapun penyakit yang menyerang seorang 

individu, maka yang hanya bisa mengangkat penyakit tersebut adalah Allah. 

Oleh karena itu, pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga harus selalu meyakini 

dan mencari sebab bahwasannya untuk kesembuhan dari penyakit, semuanya 

adalah berasal dari Allah. 

Berdasarkan dari berbagai data yang dipaparkan tersebut dan 

permasalahan yang terkait maka penulis tertarik untuk melakukan studi kasus 

pengaruh intervensi memandikan yang diberi chloroxylenol terhadap 

kebersihan diri pada pasien traumatic brain injury. Dikarenakan 

Chloroxylenol merupakan antisptik yang sudah sering digunakan dalam air 

memandikan karena telah dianggap aman. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan 

penelitian “Bagaimana Pengaruh memandikan yang diberi chloroxylenol 

terhadap kebersihan diri pada pasien di RSUP Wahidin Sudirohuso 

Makassar?”. 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Traumatic Brain Injury Dengan Masalah 

Defisit Perawatan Diri Di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran hasil pengkajian pada pasien yang 

mengalami traumatic brain injury. 

b. Mengetahui diagnosis keperawatan pada pasien yang 

mengalami traumatic brain injury. 

c. Mengetahui gambaran analisis pemberian intervensi 

memandikan yang diberi chloroxylenol. 

d. Mengetahui implementasi keperawatan pada pasien yang 

mengalami traumatic brain injury. 

e. Mengetahui evaluasi   keperawatan   pada   pasien   yang   

mengalami traumatic brain injury. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Tugas akhir ners ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam 

melakukan praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran untuk 

melakukan analisis asuhan keperawatn kepada pasien cedera kepala 

dengan defisit perawatan diri menggunakan intervensi memandikan 

yang diberi chloroxylenol. 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi pemberian intervensi Evedence Based Practice in Nursing 

(EBPN) dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien cedera 

kepala dengan defisit perawatan diri menggunakana intervensi 

memandikan yang diberi chloroxylenol. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Medis 

2.1.1 Definisi 

Cedera pada otak traumatis atau traumatic brain injury (TBI) 

dimana kondisi struktur kepala yang mengalami benturan dan 

menimbulkan gangguan fungsi otak. Cedera otak traumatis merupakan 

salah satu jenis cedera yang paling parah dalam hal kematian dan 

kecacatan. Cedera otak traumatis (TBI), dikenal sebagai cedera 

intrakranial ialah cedera otak yang disebabkan kekuatan eksternal. TBI 

dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan (mulai dari cedera 

otak traumatis ringan atau gegar otak hingga cedera otak traumatis berat), 

mekanisme (cedera kepala tertutup atau tembus ), atau fitur lain 

(misalnya, terjadi di lokasi tertentu atau di area yang luas). 

daerah).  Cedera kepala merupakan kategori yang lebih luas yang 

melibatkan kerusakan pada struktur lain seperti kulit 

kepala dan tengkorak. TBI dapat mengakibatkan gejala fisik, kognitif, 

sosial, emosional dan perilaku, dan hasil dapat berkisar dari pemulihan 

total hingga cacat permanen atau kematian (CDC, 2019). 

2.1.2 Etiologi 

Etiologi trauma kepala dikategorikan menjadi cedera primer, 

merupakan suatu cedera yang diakibatkan oleh benturan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Kemudian cedera sekunder yaitu 

cedera yang diakibatkan oleh cedera saraf melalui akson yang terjadi 

secara meluas, hipertendi intrakranial, hipoksia, hipotensi sistemik atau 

hiperkapnea yang merupakan proses patologis sebagai thap lanjutan dari 

cedera kepala primer (Smeltzer dan Bare, 2015). 

 

 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Mild_traumatic_brain_injury?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Mild_traumatic_brain_injury?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Closed_head_injury?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Penetrating_head_injury?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Head_injury?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Scalp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Scalp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Skull?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Disability?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
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Penyebab umum TBI adalah (Hurst, 2016): 

1. Kecelakaan ber lalu lintas atau berkendara (termasuk kendraan 

mobil, sepeda motor, dan kendaraan off-road  

2. Gaya akselerasi/deselerasi pada kepala, seperti cedera olahraga 

(sepak bola) atau sindrom bayi terguncang (shaken baby syndrome) 

3. Setiap benturan langsung ke kepala, yang dapat berupa cedera tak 

sengaja dalam olahrgaatau akibat tindakan kekerasan. 

4. Cedera akibat ledakan atau luka tembak, seperti yang dialami oleh 

tentara selama perang. 

2.1.3 Klasifikasi 

1. Cedera otak primer 

Kerusakan pada otak yang diperoleh dari akibat langsung dari 

benturan pada tengkorak dan seluruh jaringan intrakranial. Namun, 

kerusakan neurologis dan kerusakan vaskular yang terjadi akibat cedera 

primer dapat memicu serangkaian kejadian yang menyebabkan edema 

serebral, iskemia serebral, dan bahkan kematian atau keadaan vegetatif 

yang persisten. Rangkaian kejadian ini dapat dilihat sebagai cedera otak 

sekunder atau dapat dikatakan bahwa setelah terjadinya cedera otak 

primer, satu atau lebih kejadian akan terjadi secara berturut-turut dan 

dapat memicu terjadinya cedera otak sekunder yang dapat 

mengakibatkan perburukan fungsi serebral (Santoso, 2018). 

2. Cedera otak sekunder  

  Terjadi dari proses intakranial (intracranial secondary insult) 

seperti perdarahan intrakranial, iskemia, edema serebri, hematom, 

peningkatan tekanan intrakranial, penurunan tekanan perfusi serebral, 

vasospasme, dan inflamasi. Cedera otak sekunder juga dapat diakibatkan 

dari proses ekstrakranial atau sistemik (systemic secondary insult) seperti 

hipotensi, hipoksia, hiperkapnia, hipokapnia, dan gangguan 

keseimbangan. Kedua proses tersebut jika tidak segera ditangani maka 
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dapat mengakibatkan gangguan metabolisme otak, gangguan transport 

substrat ke jaringan otak, dan penurunan aliran darah otak sehingga dapat 

menimbulkan iskemik otak. Berdasarkan teori biomolekular golden 

period, tindakan terapi definitif dilakukan kurang dari 6 jam setelah 

kejadian, hal ini dikarenakan cedera otak sekunder dan iskemik otak 

dapat terjadi 6 jam setelah kejadian (Santoso, 2018). 

Cedera otak traumatis diklasifikasikan menurut tingkat keparahan dan 

mekanisme cedera: 

a. Ringan : orang terjaga; Buka mata. Gejalanya bisa termasuk 

kebingungan, disorientasi, kehilangan ingatan, sakit kepala, dan 

kehilangan kesadaran singkat. 

b. Sedang : orang lesu; mata terbuka terhadap rangsangan. Kehilangan 

kesadaran berlangsung dalam 20 menit sampai 6 jam. Beberapa 

pembengkakan otak atau pendarahan menyebabkan kantuk, tetapi 

masih dapat dibangunkan. 

c. Parah: tidak sadar; mata tidak terbuka, bahkan dengan 

rangsangan. Kehilangan kesadaran yang berlangsung 6 jam. 

2.1.4 Patofisiologi 

Otak di lindungi dari cedera oleh rambut, kulit, dan tulang 

yang membungkusnya. Tanpa perlindungan ini, otak yang lembut 

(yangmembuat kita seperti adanya)  akan mudah sekali terkena cedera 

dan mengalami kerusakan. Cedera memegang peranan yang sangat besar 

dalam menentukan berat ringannya konsekuensi patofisiologis dari 

suatu trauma kepala.. Lesi pada kepala dapat terjadi pada jaringan luar 

dandalam rongga kepala. Lesi jaringan luar terjadi pada kulit kepala dan 

lesi bagian dalam terjadi pada tengkorak, pembuluh darah tengkorak 

maupun otak itu sendiri. 
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Terjadinya benturan pada kepala dapat terjadi pada 3 jenis 

keadaan, yaitu :  

a. Kepala diam dibentur oleh benda yang bergerak 

b. Kepala yang bergerak membentur benda yang diam 

c. Kepala yang tidak dapat bergerak karena bersandar pada benda yang 

lain dibentur oleh benda yang bergerak (kepala tergencet). 

Terjadinya lesi pada jaringan otak dan selaput otak pada cedera 

kepala diterangkanoleh beberapa hipotesis yaitu getaran otak, deformasi 

tengkorak, pergeseran otak dan rotasi otak. Dalam mekanisme cedera 

kepala dapat terjadi peristiwa contre coup dan coup. Contre coup dan 

coup pada cedera kepala dapat terjadikapan saja pada orang-orang yang 

mengalami percepatan pergerakan kepala. Cedera kepala pada coup 

disebabkan hantaman pada otak bagian dalam pada sisi yang terkena 

sedangkan contre coup terjadi pada sisi yang berlawanan dengan daerah 

benturan. Keadaan ini terjadi ketika pengereman mendadak pada 

mobil/motor. Otak pertama kali akan menghantam bagian depan dari 

tulang kepala meskipun kepala pada awalnya bergerak ke belakang. 

Sehingga trauma terjadi pada otak bagian depan.Karena pergerakan ke 

belakang yang cepat dari kepala, sehingga pergerakan otak terlambat dari 

tulang tengkorak, dan bagian depan otak menabrak tulang tengkorak 

bagian depan. 

Pada keadaan ini, terdapat daerah yang secara mendadak terjadi 

penurunan tekanan sehingga membuat ruang antara otak dan tulang 

tengkorak bagian belakang dan terbentuk gelembung udara. Pada saat 

otak bergerak ke belakang maka ruangan yang tadinya bertekananrendah 

menjadi tekanan tinggi dan menekan gelembung udara 

tersebut.Terbentuknya dan kolapsnya gelembung yang mendadak 

sangatberbahaya bagi pembuluh darah otak karena terjadi 

penekanan,sehingga daerah yang memperoleh suplai darah dari 

pembuluh tersebut dapat terjadi kematian sel-sel otak. Begitu juga bila 

terjadi pergerakan kepala ke depan (Mahardika, 2021). 
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2.1.5 Manifestasi Klinis 

Nurarif (2015) Manifestasi klinik dari cedera kepala tergantung 

dari berat ringannya cedera kepala : 

1. Perubahan kesadaran adalah merupakan indicator yang paling 

sensitive yang dapat dilihat dengan penggunaan GCS (Glascow 

Coma Scale). Hilang kesadaran < 30 menit atau lebih. 

2. Peningkatan TIK yang mempunyai trias klinis seperti: nyeri kepala 

karena regangan dura dan pembluh darah; papil edema yang 

disebabkan oleh tekanan dan pembengkakan diskus optikus; muntah 

sering kali proyektil . 

1) Kebingungan 

2) Pucat 

3) Mual dan muntah 

4) Pusing kepala 

5) Terdapat hematoma 

6) Kecemasan 

7) Sukar untuk dibangunkan 

8) Bila fraktur, mungkin adanya cairan serebrospinal yang keluar 

dari hidung (rhinorrohea) dan telinga (otorrhea) bila fraktur tulang 

temporal. 

Tanda dan gejala sesuai fase cedera : 

 
a. Fase emergensi 

 

1. Memar 
 

2. Hematom 
 

3. Pendarahan telinga 
 

4. Penurunan kesadaran 
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5. Penurunan reflek batuk dan menelan 
 

b. Cedera kepala ringan GCS (13-15) 
 

1. Kehilangan kesadaran < 30 menit 
 

2. Tidak ada contunision cerebral hematom 
 

3. Pusing dapat diadaptasi 
 

c. Cidera ringan sedang GCS (9-12) 
 

1. Disorientasi ringan 
 

2. Amnesia post trauma 
 

3. Sakit kepala 
 

4. Mual dan muntah 
 

5. Verfigo 
 

6. Gangguan pendengaran 
 

d. Cidera berat (GCS 3-8) 
 

1. Tidak sadar 24 jam 

2. Fleksi dan ektensi 

3. Abnormal ekstrermitas 

4. Edema otak 

5. Hemiparase 

6. Kejang 

2.1.6 Penatalaksanaan Medis 

1. Penatalaksanaan Farmakologi 

a. Pemberian analgetik enurunkan derajat nyeri kepala yang di 

akibatkan  dari kecelakaan.  

b. Pemberian antibiotik yang mencegah terjadinya syok akibat 

bacteremia setelah pasien dirujuk di rumah sakit.  
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c. Penatalaksanaan pemberian cairan ringer laktat untuk resusitasi 

pasien 

d. Pemberian transfusi darah jika Hb kurang dari 10g/dL. 

2. Penatalaksanaan Nonfarmakologi  

a. Pasien diberikan posisi head up 15-30 agar membantu  

menurunkan tekanan intrakranial dan memperbaik dari sirkulasi 

dari serebral. 

b. Memastikan pasien mendapat nafas yang aman, berikan oksigen 

yang  cukup untuk menurunkan TIK. Jika pasien koma, maka 

harus dilakukan pemasangan intubasi endotrakheal. Hal ini agar 

mencegah aspirasi dan memungkinkan oksigenasi serta ventilasi 

lebih baik karena penderit cedera kepala cenderung mengalami 

muntah. 

c. Menghindari gerakan yang banyak dari pasien dalam 

memanipulasi gerakan dari leher sebelum cedera servikal dapt di 

singkirkan dari kecurigaan.   

d. Pasien di berikan stimulus sensori audiotori agra dappat 

meningkatkan  status kesadaran dan meminimalisir dari 

kecacatan (Pusbankes, 2018). 

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang 

Nurarif 2015 Pemeriksaan Penujunang Pasien cedera Kepala : 

 

a. CT Scan 
 

Mengidentifikasi luasnya lesi, pendarahan, determinan, ventrikuler, 

dan perubahan jaringan otak. 

b. MRI 
 

Digunakan sama dengan CT scan dengan/tanpa kontras radioaktif. 
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c. Cerebral Angiography 

 
Menunjukan anomaly sirkulasi serebral seperti perubahan jaringan 

otak sekunder menjadi edema, pendarahan, dan trauma. 

d. Foto Rontgen : Mendeteksi perubahan struktur tulang (fraktur) 

perubahan struktur garis (perdarahan/edema), fragmen tulang. 

e. Pemeriksaan lumbal fungsi : mengetahui kemungkinan pendarahan 

subarahnoid. 
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2.1.9 Penyimpangan KDM 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedera kepala Pendarahan pada epidural Cedera otak primer  

Kerusakan sawar 

otak 

Perdarahan 

Peningkatan 

TIK 

Gangguan sirkulasi 

ke otak  

Penurunan 

kapasitas adaptif 

intracranial  

Kerusakan sel 

otak meningkat 

Meningkatkan 

tahanan simpatik 

dan vaskuler 

sistemik 

Penurunan tekanan 

pembuluh darah pulmonal 

Peningkatan 

tekanan hidrosatik 

Kebocoran 

cairan kapiler  

Gangguan sistem saraf 

vagus  

Penurunan kesadaran 

Imobilitas  

Defisit Perawatan 

diri  

inflamasi  

Ketidakmampuan 

menelan 

Risiko defisit 

nutrisi 

Trauma Kepala  

Fungsi otak 

menurun  

Kerusakan 

neuromotorik 

Kelemahan otot 

progresif 

Penurunan dan 

hilangnya 

kemampuan 

aktivitas 

Kekaukuan pada 

sendi 

Penurunan massa otot  

Gangguan 

mobilitas fisik 
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Risiko Infeksi 

Peningkatn tekann 

hidrosatik 

 

Penumpukan 

cairan sekret 

Edema paru 

difusi O2 

terhambat 

Bersihan jalan 

napas tidak 

efektif  

Tindakan Medis 

Adanya luka post op 

dan adanya alat 

ventilator  

Pertahann tubuh premier 

tidak adekuat   

Peningkatan 

Leukosit 
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2.2 Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan 

2.2.1 Konsep Teori Keperawatan Terkait 

Dari kasus yang ditemukan maka terdapat penurunan 

kesadaran pada pasien yang mengalami cedera kepala sehingga 

pasien membutuhkan pemberian asuhan keperawatan secara total 

yang bertujuan meningkatkan kesehatan pasien, oleh karena itu 

kasus ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Watson mengenai 

teori Human Care atau sikap peduli yang di terapkan pada pasien 

yang membutuhkan kepedulian lebih karena tidak dapat 

menjalankan aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan dirinya. 

Dijelaskan dari teori Watson (2011) dalam Theory of 

Human Care, bahwa caring sebagai hubungan dan transaksi yang 

terentuk antara pemberi dan juga penerima asuhan yang bertujuan 

agar meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia 

(human being). Proses realisasi caring terdiri atas komitmen dalam 

melindungi, meningkatkan dalam melindungi, meningkatkan dan 

memulihkan nilai humanitas dengan proses pengembalian 

martabat, keselarasan batin dan memfasilitsi penyembuhan. 

Caring sebagai  pemberian perhatian, penghargaan kepada 

manusia. Di sisi lain, caring juga dapat diartikan pemberian 

bantuan kepada individu yang tidak mampi memenuhi kebutuhan 

dasarnya (Nursalam, 2017). 

Teori caring yang dikemukakan oleh Jean Watson, 

mengatakan bahwa caring adalah suatu proses dalam pendekatan 

mengenai cara dan proses berfikir dan berprilaku. Caring bertujuan 

untuk memberikan asuhan keperawtan fisik, memperhatikan 

emosional dan menungktkan rasa aman dan nyaman dari pasien 

(Watson, 2011). Keterkaitan antara teori caring dan kasus cedera 

kepala yang diteliti olrh penulis ialah pasien yang mengalami 

cedera yang dirawat di ruang ICU, berapa dalam keadaan koma 

dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, serta termasuk ke dalam 
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pasien yang ketergantungan penuh kepada perawat (total care). 

Hal ini menyebabkan pentingnya dari teori caring untuk terus 

diaplikasikan kepada pasien ICU sebagai pemberian asuhan 

keperawatan professional agar pasien yang mengalami penurunan 

kesadaran tetap menjaga kebersihan diri. 

2.2.2 Pengkajian Keperawan 

a. Identitas pasien 

Berisi biodata pasien yaitu nama, umur, jenis kelamin, tempat 

tanggal lahir, golongan darah, pendidikan terakhir, agama, suku, 

status perkawinan, pekerjaan, TB/BB, alamat. 

b. Identitas penanggung jawab 

Berisikan biodata oenanggungjawab pasien yaitu nama, umur, jenis 

kelamin, agama, suku, hubungan dengan klien, pendidikan terakhir, 

pekerjaan, dan alamat. 

c. Keluhan utama 

Keluhan yang seirng menjadi alasan klien untuk meminta 

pertolongan kesahatan tergantung dari seberapa jauh trauma yang 

dialami kepala dengan penurunan tingkyat kesadaran (Muttaqin, 

2008). Biasanya klien mengalami penurunan kesadaran dan adanya 

benturan disertai pendarahan pada bagian kepala pasien yang 

terjadi dari kecelakann maupun tindak kejahatan. 

d. Riwayat kesehatan 

1. Riwayat kesehatan sekarang 

Berisikan data adanya penurunan kesadaran (GCS <15), 

letargi, mual dan muntah, sakit kepala, lemah, paralysis, 

perdarahan, fraktur, hilang keseimbangan, sulit menggenggam, 

amnesia seputar kejadian, tidak bias beristirahat, kesulitan 

mendengar, mengecap dan mencium bau, sulit mencerna. 
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2. Riwayat kesehatan dahulu 

Brisikan data pasien yang pernah mengalami penyakit sistem 

persyarafan, riwayat trauma masa lalu, riwayat penyakit darah, 

riwayat penyakit pernafasann cardiovaskuler, riwayat 

hipertensi, riwayat cedera kepala sebelumnya, diabetes 

melitus, penyakit jantung, anemia, penggunaan obat 

antikoagulan, aspirin, vasodilator, obat-obat adiktif, dan 

konsumsi alkohol (Muttaqin, A. 2008 ). 

3. Riwayat kesehatan keluarga 

Berisikan data bahwa ada tidaknya riwayat penyakit 

menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain 

sebagainya. 

e. Pemeriksaan fisik 

1) Tingkat kesadaran penilaian Glasgow Coma Scale 

 

Pengukuran Respon Skor 

Eye (Respon 

membuka 

mata) 

Spontan Membuka mata 4 

Membuka mata dengan perintah (suara, sentuhan) 3 

Membuka mata dengan rangsang nyeri. 2 

Tidak membuka mata dengan rangsang apapun 1 

Verbal 

(Respon

bicara) 

Berorientasi baik 5 

Bingung , berbicara mengacau, disorientasi tempat 

dan waktu) 

4 

Bisa membentuk kata tetapi tidak bisa membentuk 

Kalimat 

3 

Bisa mengeluarkan suara tanpa arti (mengerang) 2 

Tidak bersuara 1 

Motor 

(respon 

motorik) 

Mengikuti perintah 6 

Melokalisir nyeri (menjangkau & menjauhkan 

stimulus saat diberi rangsang nyeri) 

5 
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Withdraw (menghindar / menarik extremitas atau 

tubuh menjauhkan stimulus saat diberi rangsang 

nyeri 

4 

Menjauhi rangsang nyeri 3 

Extensi spontan 2 

Tidak ada gerakan 1 

 Nilai Normal GCS 15 

Tabel 1.1 Penilaian GCS 

Tingkat kesadaran dapat dibedakan beberapa tingkatan, yaitu: 

a. Composmentis (14-15), yaitu kondisi seseorang yang sadar 

sepenuhnya, baik terhadap dirinya maupun terhadap 

lingkungannya dan dapat menjawab pertanyaan yang 

ditanyakan pemeriksa dengan baik. 

b. Apatis (12-13), yaitu kondisi seseorang yang tampak segan 

dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. 

c. Delirium (10-11), yaitu kondisi seseorang yang mengalami 

kekacauan gerakan, siklus tidur bangun yang terganggu dan 

tampak gaduh gelisah, kacau, disorientasi serta meronta-

ronta. 

d. Somnolen (7-9) yaitu kondisi seseorang yang mengantuk 

namun masih dapat sadar bila dirangsang, tetapi bila 

rangsang berhenti akan tertidur kembali. 

e. Sopor (5-6), yaitu kondisi seseorang yang mengantuk yang 

dalam, namun masih dapat dibangunkan dengan rangsang 

yang kuat, misalnya rangsang nyeri, tetapi tidak terbangun 

sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan 

baik. 

f. Semi-coma (4) yaitu penurunan kesadaran yang tidak 

memberikan respons terhadap pertanyaan, tidak dapat 

dibangunkan sama sekali, respons terhadap rangsang nyeri 

hanya sedikit, tetapi refleks kornea dan pupil masih baik. 
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g. Coma (3), yaitu penurunan kesadaran yang sangat dalam, 

memberikan respons terhadap pertanyaan, tidak ada 

gerakan, dan tidak ada respons terhadap rangsang nyeri. 

2) Fungsi motorik 

Setiap ekstermitas diperiksa dan dinilai menggunakan 

skala berikut iniyang digunakan secara interanasional: 

Kekuatan otot 

                                          Respon Skala 

Kekuatan otot normal 5 

Mampu melakukan gerakan normal tapi tidak dpat melawan 

tahanan maksimal pemeriksa. 

4 

Mampu melakukan gerakan mengangkat ekstremitas/badan 

tapi tidak bisa melawan tahanan sedang. 

3 

Mampu melakukan gerakan dua sendi atau lebih, dan tidak 

bisa melawan tahanan minimal.  

2 

Hanya dapat menggerakan ujung jari. 1 

Tidak mampu menggerakan sama sekali. 0 

Tabel 1.2 Penilaian Kekuatan Otot 

Biasanya klien yang mengalami cedera kepala kekuatan 

ototnya berkisar antara 0 hingga 4 tergantung tingkt keparahan 

cedera kepala yang dialami klien.  

f. Aspek neurologis 

1) Kaji GCS 

2) Disorientasi tempat/waktu 

3) Reflek patologis dan fisiologis  

4) Perubaha dari status mental 

5) Nervus Cranial XII (sensasi, pola bicara yang abnormal). 

6) Perubaha pupil/penglihatan kabur, diplopia, kehilangan dari 

sebagian lapamh pandang 
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7) Perubahan dari tanda vital. 

8) Gangguan pengecapan dan penciuman  

9) Penurunan kesadaran  

a) Penurunan kesadarn 

b) Gelisah letaargi 

c) Sakit kepala 

d) Muntah proyektil 

e) Pupil edema 

f) Pelambatn nadi 

g) Pelebaran tekanan dari nadi 

h) Peningkatan tekanan darah sistole 

g. Aspek kardiovaskuler 

1) Perubahan tekanan darah. 

2) Denyut nad  

3) TD yang naik, TIK yang naik 

h. Sistem pernafasan 

1) Perubahan po;a nafas (apnea yang diselingi oleh 

hiperventilasi), nafas berbunyi stridor, tersedak. 

2) Irama, kedalamn, bunyi nafas  

3) Ronki, mengpositif 

i. Kebutuhan dasar 

1) Eliminasi : perubahan dari BAB/BAK  

2) Nutrisi : mual, muntah, gangguan dalam  pencernaan 

3) Istirahat : Kelemahan, mobilisasi, Kelelahan,tidur yang  

kurang 
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j. Pengkajian psikologis 

1) Gangguan emosi, delirium 

2) Perubahan dari tingkahlaku 

k. Pengkajian sosial 

1) Hubungan dari orang terdekat. 

2) Kemampuan berkomunikasi, afasia motorik atau sensorik, 

bicara tanpa arti, disartria, anomia. 

l. Nyeri/kenyamanan 

1) Sakit kepala dengan intensitas dan lokasi berbeda. 

2) Gelisah. 

m. Nervus cranial 

1) N.I : penurunan daya penciuman. 

2) N.II : pada trauma frontalis mengalami penurunan penglihatan. 

3) N.III, IV, VI : penurunan jarak pandang, reflek cahaya 

menurun, perubahan ukuran pupil, bola mata tidak mampu 

mengikuti perintah,anisokor. 

4) N.V : gangguan ketika mengunyah. 

5) N.II, XII : lemahnya penutupan kelopak mata, hilangnya rasa 

pada 2/3 anterior dari lidah. 

6) N.VIII : penurunan pendengaran dan keseimbangan tubuh  

7) N.IX, X, XI : jarang ditemukan. 

2.2.3 Diagnosis Keperawatan 

1. Bersihan jalan nafas yang tidak efektif b.d jalan nafas buatan 

2. Penurunan kapasitas adaptif intracranial b.d edema serebral 

3. Gangguan pertukaran gas b.d ketidakseimbangan ventilasi-

perfusi 
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4. Defisit Perawatan Diri b.d gangguan neuromuskular 

5. Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot 

6. Risiko Infeksi b.d efek prosedur invasive 

7. Risiko Infeksi 

8. Risiko defisit nutrisi. 

9. Gangguan integritas kulit. 
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2.2.4 Intervensi Keperawatan 

No. Diagnosis Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi Rasional 

1. Bersihann  

jalannnapas 

tidaklefektif 

(D.0149) 

Setelah adilakukan 

intervensi kperawatan 

selamaa3x24 jammaka 

bersihan jalan nafas 

membaik dengan 

kriteria hasil :z 

 Produksi sputum 

menurunb 

 wheezing menurun. 

 Gelisah menurun, 

 

Manajemen Jalan Napass(I.01011) 

Observasi 

1. Monitor pola napasa  

2. Monitor bunyi napas tambahan 

(mis:gurgling, mengi, wheezing, 

ronghi)m 

3. Monitor sputum (jumlah,warna,aroma)  

Terapeutik  

1. Pertahankan,kepatenan jalan,napas  

2. Posisikan semi,fowler atau,fowler  

3. Lakukan penghisapan lendir kurang 

dari,15 detik 

Edukasi  

Anjurkan asupan,cairan 2000ml/hari,ljika tidak 

kontraindikasi,, 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian bronkodilator, 

ekspektoran,,mukolitik,,jika perlu  

Manajemen,Jalan NapasmObservasi 

1. Mengetahui pola nafasaklien  

2. Mengetahuibbunyi nafas tambahn klien  

3.  Mengetahui jumlah dan warna sptum klien  

Terapeutik  

1. Menjaga kebersihanhjalan nafaskklien  

2. mengatur posisiddengan kepalaulebih tinggi  

3. Membersihkan jalanqnafas kurangh15 detik  

Edukasi  

Menyarankanipemberian asupandcairan 2000ml  

Kolaborasi  

1. Bekerjasama dalam emberian obat pengencer 

lendir  

2. Memantau pernapasanp 

 

 

 



 

27 
 

2. Pemantauan Respirasi 

2. Penurunan 

kapasitas 

adaptif 

intracranial 

(D.0066) 

Setelah diberikan 

intervensi keperawatan 

3x24 jam manajemen 

peningkatan tekanan 

intracranial maka 

kapasitasjadaptif 

intracranial meningkat 

dengan[kriteria hasil:.. 

 Tingkat kesadaran 

meningkat 

 Fungsi kognitif 

meningkat 

 Gelisah menurun 

 Muntah menurun 

 Tekanan darah 

membaik 

 Tekanan nadi 

membaik 

 Bradikardia 

membaik 

 Pola napas 

membaik 

 Respon pupil 

membaik 

 Refleks neurologis 

membaik 

 Tekanan intrakrnial 

membaik  

Manajemen peningkatan tekanan intracranial 

(I.06194)  

Observasi 

1. Identifikasi penyebab peningkatan TIK 

(mis. Lesi, gangguan metabolism, 

edema serebral) 

2. Monitor tanda/ gejala peningkatan TIK 

( mis, tekanan darah meningkat, 

tekanan nadi melebar, bradikardia, 

pola napas ireguler, kesadaran 

menurun) 

3. Monitor MAP (mean arterial Pressure) 

4. Monitor CVP (Central Venous 

Pressure, jika perlu) 

5. Monitor PAWP, jika perlu  

6. Monitor PAP, jika perlu  

7. Monitor ICP (Intra Cranial Pressure) 

Jika tersedia 

8. Monitor gelombang ICP  

9. Monitor status pernapasan  

10. Monitor intake dan ouput cairan  

11. Monitor cairan serebro-spinalis (mis. 

Warna, konsistensi) 

Terapeutik 

1. Minimalkan stimulus dengan 

menyediakan lingkungan yang tenang 

2. Berikan posisi semi fowler 

3. Cegah terjadinya kejang  

4. Hindari pemberian cairan IV hipotonik  

5. Atur ventilator agar PaCO2 optimal  

Manajemen Peningkatan tekanan intracranial 

Observasi 

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya 

peningkatan TIK 

2. Untuk mengetahui gejala peningkatan TIK 

3. Mengetahui MAP 

4. Mengetahui CVP 

5. Mengetahui PAWP 

6. Mengetahui PAP 

7. Mengetahui ICP 

8. 8.Menegtahui abnormalitas pernapasan  

9. Menjaga keseimbangan cairan 

10. Mengetahui adanya cairan serebrospinal  

Terapeutik 

1. Lingkungan yang tenang agar pasien merasa 

nyaman 

2. Posisi semi fowler untuk membantu ekspansi dada  

3. 3.Mencegah terjaidnya kejang 

4. Untuk menghndari pemberian cairan hipotonik 

yang mengandung garam dan glukosa 

5. Mengatur ventilator dengan baik  

6. suhu tubuh normal 36,5  

Kolaborasi  

1. Pemberian antikulvulsan untuk mencegah 

terjadinya kejang 

2. pemberian diuretic berguna untuk membuang 

kelebihan garam dan air dalam tubuh 

3. Memberikan obat pelunak tinja untuk memberikan 
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6. Pertahankan suhu tubuh normal  

Kolaborasi  

1. Kolaborasi pemberian sedasi dan anti 

kunvulsan, jika perlu 

2. Kolaborasi pemberian diuretic 

osmosis, jika perlu  

3. Kolaboras pemberian pelunak tinja, 

jika perlu      

efek pada saat BAB lancr 

 

3. Gangguan 

pertukaran 

gas 

(D.0003) 

Setelah dilakukan   

tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan pertukaran 

gas meningkat dengan 

kriteria hasil:  

- Tingkat kesadaran 

meningkat 

- PCO2 membaik 

- Po2 membaik  

- PH membaik  

 

Manajemen ventilasi Mekanik 

(I.01013) 

Observasi 

- Periksa indikasi ventilasi 

mekanik  

- Monitor efek ventilator 

terhadap status oksigen  

- Monitor gangguan mukosa  

Terapeutik  

- Atur posisi kepala  

- Reposisi pasien setiap 2 jam  

- Lakukan perawatan mulut 

secara rutin 

- Lakukan fisioterapi dada  

- Lakukan penghisapan lendir  

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemilihan mode 

ventilator 

- Kolaborasi penggunaan 

PS/PEEP  

 

 

 

Manajemen ventilasi mekanik  

Observasi  

- Untuk mengetahui apa indikasi dilakukan 

pemasangan ventilator 

- Untuk mengetahui efek pemberian ventilator 

terhadap status oksigen  

- Untuk mengetahui apakah ada gangguan pada 

mulut 

Terapeutik  

- Untuk mencegah aspirasi  

- Untuk mencegah ulkus pada bagian belakang 

pasien 

- Untuk mencegah kolonisasi kuman dan 

bakteri pada area mulut 

- Untuk memudahkan mengeluarkan sekret 

yang tertahan  

- Untuk mengeluarkan sekret 

Kolaborasi  

- Untuk menentukan mode ventilator yang tepat 

untuk pasien 

- Untuk meminimalkan terjadinya hipoventilasi 
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4. Defisit 

perawatan 

diri 

(D.0109) 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama … x24jam 

pertemuan, diharapkan 

perawatan diri 

meningkat dengan 

kriteria hasil 

 Kemampuan mandi 

meningkat  

 Verbalisasi 

melakukan 

perawatan diri 

meningkat  

 

Dukungan perawatan Diri (I.113348) 

Observasi  

1. Identifikasi kebiasan aktivitas 

perawatan diri sesuai usia  

2. Monitor tingkat kemandirian  

Teraupetik  

1. Sediakan lingkungan yang teraupetik  

2. Damping dalam melakkan perawatan 

diri sampai mandiri  

Edukasi  

1. Anjurkan melakukan perawatan diri 

secara konsisten sesuai kemampuan 

Observasi 

1. Mengetahui kebiasaan aktivitas klien 

2.  Menilai tingkat kemandirian pasien  

Teraupetik 

1.  Menciptakan suasana yang  kenyamanan terhadap 

klien  

2. Agar pasien tau tatacara melakukan perawatan  

Edukasi  

1.  Agar pasien terjaga ke bersihannya 

5. Gangguan 

mobilitas 

fisik  

(D.0054) 

Setelah  dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3x24  jam,  

diharapkan 

mobilitas fisik  

meningkat dengan 

Kriteria hasil : 

- Pergerakan 

ekstremitas 

meningkat 

- Kekuatan otot 

meningkat  

 

Pengaturan posisi (I.01019) 

 Observasi 

-  Monitor status oksigenasi 

sebelum dan sesudah 

mengubah posisi 

Trapeutik 

- Atur posisi untuk mengurangi 

sesak  

- Tinggikan tempat tidur bagian 

kepala  

- Berikan topangan pada area 

edema  

- Motivasi terlibat dalam 

perubahan posisi 

- Ubah posisi setiap 2 jam 

- Ubah posisi dengan teknik log 

roll 

Edukasi 

Pengaturan Posisi 

Observasi 

- Mengetahui status oksigenasi dengan 

mengukur frekuesnsi pernapasan sebelum 

dan sesudah mengubah posisi 

Terapeutik 

- Untuk mencegah sesak pada pasien 

- Posisi dapat membantu mengurangi sesak 

pada pasien 

- Untuk membantu menurunkan edema 

pada area yang mengalami edema 

- Untuk memberikan dukungan kepada 

pasien terlibat dalam gerakan 

- Untuk mencegah terjadikan ulkus pada 

tubuh bagian belakang pasien  

- Agar pasien mudah untuk dipindahkan  

Edukasi 

- Mempersiapkan pasien agar mengetahui 
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- Informasikan saat akan 

dilakukan perubahan posisi 

 

tindakan yang akan diberikan 

6. Risiko 

Infeksi  

Setelah diberikan 

intervensi keperawata 

3x24 jam Pencegahan 

infeksi maka tingkat 

infeksi menurun dengan 

kriteria hasil: 

 Kadar sel darah 

putih membaik 

 Kultur darah 

membaik 

 Kultur urine 

membaik 

 Kultur sputum 

membaik 

 Kultur area luka 

membaik 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal 

dan sistemik  

Terapeutik 

1. batasi jumlah pengunjung  

2. berikan perawatan kulit pada area 

edema  

3. cuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien dan lingkungan 

pasien  

4. Pertahankan Teknik aseptic pada 

pasien berisiko tinggi  

Edukasi  

1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi  

2. Ajarkan cara mencuci tngan dengan 

benar 

3. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka 

atau luka operasi  

4. Anjurkan meningkatkan asupan 

nutrisi  

5. Anjurkan meningkatkan cairan  

Kolaborasi  

Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu   

Pencegahan Infeksi  

Observasi  

1. Mengetahui adanya tanda dan gejala infeksi 

Terapeutik 

1. Pengunjung bisa saja membawa bakteri dan 

kuman dari luar sehingga pasien terkontaminasi 

2. Mencuci tangan untuk mencegah terjaidnya 

terkontaminasi dengan bakteri dan kuman 

3. Untuk mencegah penyakit infeksi yang lebih 

beresiko 

Edukasi 

1. Perlunya edukasi tanda dan gejala sejak dini pada 

keluarga 

2. Cuci tangan dengan benar pada keluarga klien 

3. 3.Mengajarkan pada pasien dan keluarga apabila 

ada luka maka perlu dicegah agar tidak terjadi 

infeksi  

4. Asupan nutrisi yang seimbang agar memperkuat 

kekbalan tubuh  

5. Anjurkan asupan cairan air minum  

Kolaborasi 

Imunisasi salah satu pencegahan untuk meningkatkan 

kekebalan tubuh 
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2.2.5 Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan adalah proses pelaksanaan dari 

rencaana atau intervensi keperawatan yang dilakukan untuk 

bertujuan mencapai spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. 

Tahapan ini akan dimulai setelah rencana intervensi disusun dan 

menjadi tujuan pada nursing order agar membantu pasien dalam 

mencapai tujuan proses keperawatan yang diharapkan. Maka, 

implementasi sebagai manifestasi pelaksanaan intervensi yang 

spesifik, dilakukan untuk memodifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam masalah kesehatan (Nursalam, 2017). 

2.2.6 Evaluasi Keperawatan 

Dalam mengevaluasi, perawat harus memiliki pengetahuan 

dan kemampuan untuk memahami respon terhadap intervensi 

keperawatan, kemampuan menggambarkan kesimpulan tentang 

tujuan yang dicapai, serta kemampuan dalam menghubungkan 

tindakan keperawatan pada kriteria hasil. Dokumentasi pada tahap 

evaluasi yakni membandingkan secara sistematik dan terencana 

tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan 

dengan kenyataan yang terdapat pada pasien, dilakukan dengan 

cara bersinambungan dengan melibatkan pasien dan tenaga 

kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan suatu tahap 

akhir dalam rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah 

tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai 

atau perlu pendekatan lainya. (Nursalam, 2017). 
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2.3 Evidance Based Practice In Nursing 

2.3.1 Definisi 

Personal hygiene (kebersihan diri) merupakan perawatan 

diri yang dilakukan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan 

diri baik secara fisik maupun mental. Menjaga kebersihan diri 

sangat penting karena dapat memperkecil pintu masuk 

mikroorganisme pembawa penyakit. Kegiatan memandikan adalah 

bagian dari kebutuhan dasar untuk memenuhi rasa nyamann dari 

pasien. Berbagai manfaat yang dapat dirasakan dari kegiatan 

memandikan yaitu mengurangi bau badan, memperlancar sirkulasi 

peredaran darah, menghilangkan keringat, minyak, kotoran dan 

mikroorganisme dari kulit dan mengurangi dari infeksi akibat 

seringnya organisme masuk ke kulit (Veje, 2014). Metode 

memandikan tradisional ialah metode memandikan cara lama 

menggunakan waslap, air dalam waskom, sabun atau antisptik 

(Larson et al dalam Imardiani 2017). Salah satu desinfektan atau 

antiseptik yang sering digunakan dalam air memandikan yaitu 

chloroxylenol.  

Chloroxylenol merupakan antisptik yang sudah sering 

digunakan dalam air memandikan karena telah dianggap aman 

dengan pH 5,0 mendekati pH normal kulit (5,4 – 5,9), serta bersifat 

toksisitas dan korosifitas logam yang rendah. Hal tersebut 

menyebabkan antiseptik chloroxylenol tidak merusak lapisan dari 

barier kulit yaitu stratum corneums dan mencegah akan terjadinya 

lesi atau Actopic Dermatitis (AD) pada pasien yang mempunyai 

kulit sensitif dari bahan antiseptik dengan pH tinggi (Kulthanan et 

al dalam Imardi 2014). 
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2.3.2 Tujuan 

a. Memberihkan dan mengurangi kuman pada tubuh.  

b. Mengurangi bau badan, menghilangkan keringat, minyak, 

kotoran dan mikroorganisme dari kulit. (Gallagher et al 

dalam Imardiani 2017). 

2.3.3 Indikasi 

a. Pasien bedrest yang sadar 

b. Hemodinamik stabil. 

c. Terdapat tindakan invasif (Imardiani, 2017). 

2.3.4 Kontra Indikasi 

a. Tidak ada masalah dermatitis atau luka bakar di bagian tubuh. 

b. Terdapat riwayat alergi kulit terhadap bahan kimia yang 

terkandung di dalam antiseptik (Imardiani, 2017). 

2.3.5 Prosedur Penatalaksanaan dan Rasional 

Prosedur memandikan yang diberi chloroxylenol dilakukan 

dengan dua orang perawat yang menggunakan air hangat dalam 

waskom yang telah diberikan  antiseptik chloroxylenol dan 6 

waslap. Tiap waslap digunakan untuk tiap bagian dari tubuh agar 

tidak terjadi kontaminasi kuman akibat penggunaan waslap secara 

berulang dan waktu pelaksanaan masing-masing memandikan 

maksimal adalah kurung waktu 20 menit (Petlin et al dalam 

Imardiani 2017). 

2.3.6 Kriteria Evaluasi 

Salah satu bentuk perawatan diri adalah pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia. Memandikan pasien di tempat tidur 

suatu aktivitas membersihkan seluruh tubuh pasien yang 

berbaring diatas tempat tidur. Memandikan pasien di tempat tidur 

agar menjaga kebersihan kulit, mencegah bau badan, memberi 

rasa nyaman, dan merangsang peredaran darah. Memandikan 

pasien di tempat tidur dilakukan kepada pasien yang tidak dapat 

melakukan  mandi sendiri, misalnya karena keterbatasan dari 
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gerak atau koma (Saputra, 2016). Hasil dari penelitian ini sejalan 

dengan teori comfort yang dikembangkan Kolcaba yang 

mengatakan bahwa kenyamanan merupakan persepsi terhadap 

pengalaman yang dirasakan terkait rasa nyaman. Kenyamanan 

yang dimaksud disini ada empat yaitu kenyamanan fisik, 

kenyamanan psikospritual, kenyamanan sosiokultural dan 

kenyamanan lingkungan. (Goodwin et al dalam Imardi 2017). 

Pemberian intervensi memandikan merupakan salah satu 

intervensi keperawatan dan penatalaksanaan terapi 

nonfarmakologi sehingga membantu mengatasi kenyamanan 

pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yakni 

mandi. Intervensi ini salah satu usaha pengobatan yang dilakukan 

oleh perawat dalam rangka ikhtiar kepada Allah Ta‟ala. Dalam 

hadits shahih riwayat Muslim, bahwa Rosulullah bersabda : 

 لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فإَذَِا أصُِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ برََأَ بإِذِْنِ اللِ  

“Semua penyakit ada obatnya. Jika cocok antara penyakit dan 

obatnya, maka akan sembuh dengan seizin Allah”. [HR. 

Muslim] 

Syaikh Shafiyyurahman bin, Abdullah Al Mubarakfuri 

rahimahullah berkata ketika memaparkan mengenai hadits 

tersebut, maka dalam hadits ini terdapat dorongan untuk berobat 

dan mengambil sebab dan bahwasan yang demikian itu termasuk 

dari takdir Allah. Bahkan ia termasuk menuntut takdir-Nya jika 

ada keyakinan akan sembuh dengan izin Allah. Yakni seperti 

menolak lapar melalui makan dan haus melalui minum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Studi Kasus 

Pada karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan pada adalah 

studi kasus. Menurut Nursalam (2017) studi kasus adalah penelitian yang 

mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail 

mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, 

dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian dari suatu kasus 

secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode studi kasus ini 

dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang 

dialami oleh klien dengan cara sistematis. 

3.2 Subyek Studi Kasus 

Subyek dalam studi kasus ini merupakan satu pasien yang dalam 

keadaan bedrest yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu mandi 

di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.  

Kriteria inklusi : Pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar 

mandi. Pasien yang bedrest, dalam kondisi hemodinamik yang stabil dan 

terdapat tindakan invasif. 

Kriteria Ekslusi : Memiliki peradangan pada kulit, luka bakar pada bagian 

tubuh dan memiliki riwayat alergi kulit terhadap bahan kimia yang 

terkandung dalam antiseptik. 

3.3 Fokus Studi Kasus 

Fokus studi kasus ini adalah melakukan proses asuhan keperawatan 

pada pasien traumatic brain injury yang mengalami defisit perawatan diri 

dengan melakukan intervensi memandikan pasien. 
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3.4 Instrumen Studi Kasus 

Intrumen studi kasus ini berupa format proses asuhan keperawatan, 

Standar Operasinal Prosedur (SOP) dalam melakukan intervensi 

memandikan pasien, lembar observasi dan dokumentasi prosedur tindakan 

memandikan pasien. 

3.5 Prosedur Pengambilan Data 

Berikut ini tahap-tahap prosedur pengambilan kasus diantaranya: 

1. Persiapan 

Persiapan yang dilakukan ialah meliputi pengajuan judul studi kasus 

2. Pengumpulan data  

Pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi dan 

wawancara. 

3. Penyusunan Laporan 

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan tahapan dari penulisan 

karya tulis ilmiah sesuai dengan buku panduan tugas akhir ners UIN 

Alauddin Makassar 2022. 

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

Tempat dilakukannya penelitian ini ialah di ruang ICU RSUP 

Wahidin Sudirohusodo  pada tanggal 21 Maret 2022 hingga 23 Maret 

2022. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 3 hari. 

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data 

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan untuk 

mengorganisir data-data yang diperoleh dalam wawancara, observasi, 

dokumentasi dan yang lain sehingga dihasilkan sesuatu yang bermakna. 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif studi 

kasus yaitu data dianalisis sesuai dengan tujuan studi yang sudah 

ditentukan sesuai prosedur tindakan hingga tujuan tindakan yang 

direncakan selesai dilakukan. Dengan penyajian secara narasi dan dapat 

sertai cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi kasus yang merupakan 

data pendukung. 
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3.8 Etika Studi Kasus 

Prinsip umum etika yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah :  

1. Informed Concent 

Informed concent ialah suatu bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan pasien. Informed concent yang diaplikasikan dalam penelitian 

ini adalah memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pemberian 

tindakan, menjelaskan standar dari prosedur pelaksanaan tindakan, 

serta meminta persetujuan pasien untuk dijadikan sebagai responden 

pada penelitian. 

2. Kerahasiaan (confidentiality) 

Pada penelitian ini, peneliti memberikan jaminan kepada pasien untuk 

tetap menjaga privasi pasien dengan tidak mencantumkan nama 

melainkan hanya mencantumkan inisial dan rekam medik dari pasien. 

3. Keadilan (Justice)  

Pada penelitian ini, peneliti bersikap adil dalam memperlakukan 

pasien dan menjamin bahwa subjek yang dilakukan oleh peneliti 

memberikan keuntungan yang sama kepada pasien.  

4. Tidak merugikan (Non malaficience)  

Pada penelitian ini, peneliti menjamin tidak melakukan tindakan  

intervensi yang akan memperburuk kondisi dari pasien. 
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BAB IV 

LAPORAN KASUS 

4.1 Asuhan Keperawatan 

4.1.1 Pengkajian Keperawatan 

PENGKAJIAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 

HARI/TANGGAL : Senin, 21 Maret 2022  

JAM PENGKAJIAN : 09.15 WITA  

PENGKAJI : A.Ayu Lestari, S. Kep  

RUANG : ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo  

I. IDENTITAS 

A. PASIEN 

 

Nama : Tn.A  

Jenis Kelamin : Laki-laki  

Umur : 53 tahun  

Agama : Islam  

Status Perkawinan : Kawin  

Pekerjaan : Petani  

Pendidikan terakhir : SMP  

Alamat : Jl. Lakade, Pinrang        

No. RM : 969023  

Diagnostik Medis : Traumatic Brain Injury  

Tgl masuk RS : 02 Maret 2022  

B. PENANGGUNG JAWAB 

Nama : Tn.F 

Umur : 30 tahun  

Pendidikan : S1 

Pekerjaan : Pegawai Swasta 

Alamat : Lakade, Pinrang 
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II. RIWAYAT KEPERAWATAN 

A. RIWAYAT KESEHATAN PASIEN 

1. Riwayat Penyakit Sekarang 

a. Keluhan Utama    

 Kesadaran Menurun dan gagal napas. 

b. Kronologi Penyakit Saat Ini  

Istri klien mengatakan pada tanggal (02-03-2022) Klien mengalami 

kecelakaan berlalu lintas (naik motor). Awalnya klien masih sadar 

tetapi ketika sampai di RS tiba-tiba pasien tidak sadarkan diri dan 

mengalami penurunan kesadaran pada saat ini. Pada tanggal (02-

03-2022) Pukul 21:00 WITA maka dilakukan operasi Kraniektomi 

di ruang OK Cito pada daerah kepala klien untuk evakuasi 

hematoma. Pada tanggal (05-03-2022) Pukul 13:30 WITA 

dilakukan pemasangan CVC di ruang ICU. Pada tanggal (16-03-

2022) Pukul 17:30 WITA dilakukan tindakan Tracheostomi di 

ruang OK Cito dan pada tanggal (18-02-2022) masuk di ruangan 

ICU karena mengalami penurunan kesadaran hingga saat ini. 

c. Pengaruh Penyakit Terhadap Pasien 

Keluarga pasien mengatakan bahwa penyakit yang dialaminya 

sangat mengganggu aktivitas sehari-harinya karena pasien sudah 

tidak dapat melakukan apa pun dan hanya terbaring di tempat tidur.  

d. Apa yang Diharapkan Pasien dari Pelayanan Kesehatan? 

Keluarga pasien berharap setelah menjalani perawatan disini semoga 

bisa sembuh dan beraktifitas kembali. 

2. Riwayat Penyakit Masa Lalu 

a. Penyakit Masa Anak-Anak 

Keluarga klien mengatakan  tidak memiliki penyakit pada masa kecil.   
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b. Imunisasi 

Keluarga Klien mengatakan bahwa klien melakukan imunisasi.  

c. Alergi 

Keluarga klien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi apapun 

d. Pengalaman Sakit/Dirawat Sebelumnya 

Keluarga klien mengatakan kalau klien tidak memiliki penyakit 

sebelumnya dan tidak pernah di rumah sakit. 

e. Pengobatan Terakhir 

Keluarga klien mengatakan klien dilakukan tindakan di ruang OK di 

tanggal 16/03/2022 (tindakan Tracheostomi). 

B. RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA 

1. Genogram (minimal 3 generasi) 

G1 

    

 

G2  

  

 

  

G3 

 

 

 

Keterangan : 

   

 : Laki- laki             X        : Meninggal                              : Serumah             

 

 : Perempuan                       : Garis keturunan               ?    : Umur tidak diketahui 

 

             : Klien                      : Garis perkawinan 

x x 

53 49 

x 
x 

? x 

55 

x ? x 

x x x x 
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Keterangan : 

G1 : Anak klien mengatakan Nenek dan Kakek klien telah meninggal dan 

tidak mengetahui tentang riwayat penyakitnya. 

G2 : Anak klien mengatakan orang tua klien telah meninggal dan tidak 

mengetahui tentang riwayat penyakitnya. 

G3 : Anak klien mengatakan Klien anak ke-2 dari tiga bersaudara dan 

tidak ada yang pernah mengalami kejadian serupa. 

a. Dengan siapa klien tinggal dan berapa jumah keluarga? 

Keluarga klien mengatakan klien tinggal bersama istri dan dua 

anaknya.  

b. Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa? 

Keluarga klien mengatakan tidak ada keluarga klien tidak ada yang 

pernah mengalami traumatic brain injury. 

c. Apakah ada keluarga yang mempunyai penyakit menular atau 

menurun? 

Keluarga klien mengatakan keluarganya tidak mempunyai penyakit 

menular atau menurun.  

d. Bagaimana efek yang terjadi pada keluarga bila salah satu 

anggota   yang sakit 

Keluarga klien mengatakan keluarga sangat cemas terhadap kondisi 

klien dan saling memberikan dukungan atau menguatkan dengan 

keluarga atas kondisi klien untuk saat ini dan berserah diri kepada 

sang pencipta sembari berusaha. 
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C. PENGKAJIAN BIOLOGIS 

1. RASA AMAN DAN NYAMAN 

a. Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana? Jelaskan secara rinci: 

Pengukuran skala nyeri menggunakan Behavioral Pain Scale (BPS) 

No Parameter Skor 

1 Fase ( wajah) 

 Tenang/rileks 

 Mengerutkan alis 

 Kelopak mata tertutup 

 Meringis 

 

1 

2 

3 

4 

2 Anggota badan sebelah atas 

 Tidak ada pergerakan 

 Sebagian di tekuk 

 Sepenuhnya ditekuk dengan refleks jari-jari 

 Refleks permanen 

 

1 

2 

3 

4 

3 Ventilasi 

 Pergerakan dapat ditoleransi 

 Batuk dengan pergerakan 

 Melawan ventilator 

 Tidak dapat mengontrol dengan ventilator 

 

1 

2 

3 

4 

Total skor skala nyeri menggunakan pengukuran BPS yaitu 3 (skala ringan) 

Tabel 4.1 Pengukuran skala nyeri menggunakan Behavioral Pain Scale (BPS) 

b. Apakah mengganggu aktifitas? 

Keluarga klien mengatakan sangat mengganggu, karena pasien 

secara tiba-tiba tidak dapat melakukan aktifitas 

c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan 

nyeri? 

Tampak pasien dalam kondisi kesadaran menurun. 
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d. Apakah cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri efektif? 

Tampak pasien tidak dapat melakukan apa-apa 

e. Apakah ada riwayat pembedahan? 

Perawat mengatakan bahwa pasien post operasi tracheostomi hari 

ke18. 

2. AKTIFITAS ISTIRAHAT – TIDUR 

a. AKTIFITAS 

1) Apakah klien selalu berolahraga? Jenis OR? 

Sebelum dirawat di RS, keluarga klien mengatakan bahwa klien 

menganggap berada di sawah adalah olahrga bagi dirinya. 

2) Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktifitas? 

Keluarga klien mengatakan sebelum sakit pasien tidak pernah 

menggunakan alat bantu. 

3) Apakah ada gangguan aktifitas? 

Keluarga klien mengatakan sebelum sakit tidak ada  gangguan 

dalam beraktifitas. 

4) Berapa lama melakukan kegiatan per hari? Jam berapa 

mulai kerja? 

Keluarga klien mengatakan melakukan kegiatan setiap hari 

sekitar 6 jam mulai jam 5 subuh sampai sekitar jam 2 siang. 

5) Apakah klien mampunyai keterampilan khusus? 

Keluarga klien mengatakan bahwa pasien tidak memiliki 

keterampilan khusus, hanya mampu bertani. 

6) Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah 

perlu bantuan?    Jelaskan secara rinci. 

Tampak aktivitas klien dibantu secara total, karena pasien 

mengalami kesadaran menurun dan tidak bisa melakukan apa-

apa secara mandiri. 
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b. ISTIRAHAT 

1) Kapan dan berapa lama klien beristirahat? 

Keluarga klien mengatakan sebelum sakit pasien jarang sering 

tidur siang dan malam hari klien tidur sekitar pukul 22:00-05:00. 

Namun saat ini tampak pasien cenderung tertidur. 

2) Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang? 

Sebelum sakit klien sering membantu istri dirumah dalam 

mengurus pekerjaan rumah tangga. Namun pada saat sekarang 

klien tidak dapat melakukan apapun, hanya mampu berbaring 

diatas tempat tidur 

3) Apakah klien manyediakan waktu khusus untuk istirahat? 

Keluarga klien mengatakan klien tidak menyiapkan waktu 

khusus untuk istirahat yakni di malam hari. 

4) Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby? 

Keluarga klien mengatakan tidak sesuai hobynya. 

5) Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini? 

Klien nampak terbaring di tempat tidur pasien tampak dalam 

kondisi kesadaran menurun. 

c. TIDUR 

1) Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lama, 

nyenyak/tidak?) 

Lama Tidur Siang: Keluarga klien mengatakan klien  jarang 

tidur pada siang hari. Lama Tidur Malam : Keluarga klien 

mengatakan klien tidurnya pada malam hari ± 7-8 jam. Klien 

tidur pukul 10 malam dan bangun pukul 5 pagi sebelum dirawat 

di RS. Keluarga klien mengatakan tidurnya nyenyak selama ini. . 

Saat dirawat di RS Tampak pasien dalam kondisi kesadaran 

menurun. 
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2) Apakah kondisi saat ini mengganggu klien? 

Perawat mengatakan kondisi klien saat ini mengalami penurunan 

kesadaran dan post op kranioctomi hari ke 18. 

3) Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum 

tidur? 

Keluarga klien mengatakan klien tidak pernah mengonsumsi 

obat penenang. 

4) Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur? 

Keluarga klien mengatakan klien membaca do’a sebelum tidur. 

5) Bagaimana kebiasaan tidur? 

Kebiasaan tidur : Keluarga klien mengatakan kebiasaan tidurnya 

teratur selama ini. 

6) Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya? 

Lama Tidur Siang: Keluarga klien mengatakan klien  jarang 

tidur pada siang hari. Lama Tidur Malam : Keluarga klien 

mengatakan klien tidurnya pada malam hari ± 7-8 jam. Klien 

tidur pukul 10 malam dan bangun pukul 5 pagi sebelum dirawat 

di RS. Keluarga klien mengatakan tidurnya nyenyak selama ini. . 

Saat dirawat di RS, Tampak pasien dalam kondisi kesadaran 

menurun. 

7) Apakah klien sering terjaga saat tidur? 

Keluarga klien mengatakan klien tidak pernah terjaga saat tidur. 

8) Pernahkah mengalami gangguan tidur? Jenisnya? 

Keluarga klien mengatakan klien tidak pernah mengalami 

gangguan tidur. 

9) Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut? 

Keluarga klien mengatakan, sebelum sakit klien tidak pernah 

mengalami gangguan apapun pada pola tidurnya. 
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3. CAIRAN 

a. Berapa banyak klien minum per hari? 

Keluarga klien mengatakan sebelum sakit klien menghabiskan 1 

botol aqua berukuran besar, yaitu 1200 ml. namun pada saat 

sekarang klien untuk minum pasien hanya dibantu via NGT ukuran 

16. 

b. Minuman apa yang disukai klien dan yang biasa diminum klien? 

Keluarga klien mengatakan tidak ada minuman kesukaan dia lebih 

sering minum air putih . 

c. Apakah ada minuman yang disukai/dipantang? 

Keluarga klien mengatakan suka minum air putih dan tidak 

mengkonsumsi kopi. 

d. Apakan klien terbiasa minum alkohol? 

Keluarga klien mengatakan pasien tidak pernah mengkonsumsi 

alkohol 

e. Bagaimana pola pemenuhan cairan per hari? 

Keluarga klien mengatakan klien mendapatkan minuman dan 

makanan via NGT dan terpasang infus. 

f. Ada program pembatasan cairan? 

Kebutuhan Cairan 1.000cc/24 J 

g. Bagaimana balance cairan klien? Digunakan BC per 24 jam 

Jumlah Input: 3.058 cc/24 J 

Jumlah Output: 1.440 + 900 cc/24 J 

3.058 – (900 + 1.440) = +718 

4. NUTRISI 

a. Apa yang biasa dimakan klien tiap hari? 

Keluarga klien mengatakan selama di rawat di RS klien hanya 

memakan apa yang diberikan dari bagian gizi rumah sakit yaitu susu 

dan bubur saring 
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b. Bagaimana pola pemenuhan nutrisi klien? Berapa kali per hari? 

Tampak pola pemenuhan nutrisi pada pasien sudah sangat baik 

selama dirawat di ruang ICU, karena pasien terpasang NGT dan 

diberikan makanan 3x/hari 

c. Apakah ada makanan kesukaan, makanan yang dipantang? 

Keluarga klien mengatakan sudah tidak ada makanan kesukaan 

pasien karena klien hanya memakan makanan yang ada dirumahnya. 

d. Apakah ada riwayat alergi terhadap makanan? 

Keluarga klien mengatakan bahwa klien tidak mengalami riwayat 

alergi terhadap makanan. 

e. Apakah ada kesulitan menelan? Mengunyah? 

Keluarga klien  mengatakan klien sebelum sakit tidak ada kesulitan 

menelan. 

f. Apakah ada alat bantu dalam makan? Sonde, infus? 

Klien tampak menggunakan alat bantu dalam makan via NGT . 

Pasien terpasang infus, terpasang ETT, terpasang CVP, terpasang 

ventilator 

g. Apakah ada yang menyebabkan gangguan pencernaan? 

Keluarga klien mengatakan belum pernah mengalami gangguan 

pencernaan selama ini. 

h. Bagaimana kondisi gigi geligi klien? Jumlah gigi? Gigi palsu? 

Kekuatan gigi? Tampak gigi klien lengkap 

i. Adakah riwayat pembedahan dan pengobatan yang berkaitan 

dengan       sistem pencernaan? 

Keluarga klien mengatakan tidak ada riwayat pembedahan dan 

pengobatan yang berkaitan dengan       sistem pencernaan. 

j. Adakah program DIET bagi klien? Jenis? Bila ada, jelaskan 

secara RINCI! 

Tampak klien hanya mengkonsumsi makanan yang dianjurkan dari 

pihak gizi yang di berikan via NGT 
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5. ELIMINASI: URINE DAN FESES 

a. Eliminasi feses: 

1) Bagaimana pola klien dalam defekasi? Kapan, pola dan 

karakteristik  feses? 

Tampak klien BAB menggunakan pampers, dengan karakteristik 

encer. 

2) Apakah terbiasa menggunakan obat pencahar? Keluarga 

klien mengatakan tidak pernah menggunakan obat pencahar 

3) Apakah ada kesulitan? 

Keluarga klien mengatakan sebelum sakit tidak mengalami 

kesulitan pada saat BAB, namun sekarang pasien tampak 

menggunakan Pampers 

4) Usaha yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah? 

Tidak dapat dikaji. 

5) Apakah klien menggunakan alat bantu untuk defekasi? 

Perawat mengatakan klien tidak menggunakan alat bantu untuk 

defekasi. 

b. Eliminasi Urin: 

1) Apakah BAK klien teratur? 

Tampak klien BAB menggunakan Pampers dan diganti sekali 

sehari. 

2) Bagaimana pola, frekuensi, waktu, karakteristik serta 

perubahan yang  terjadi dalam miksi? 

Keluarga klien mengatakan BAK nya lancar tidak ada hambatan, 

kadang sampai 5 kali setiap harinya. 

3) Bagaimana perubahan pola miksi klien? 

Keluarga klien mengatakan miksi seperti biasa cuman, sekarang 

menggunakan popok 

4) Apakah ada riwayat pembedahan, apakah menggunakan 
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alat bantu  dalam miksi? 

Klien tampak menggunakan alat bantu untuk miksi yaitu chateter 

urine. 

5) Berapa volume air kemih? 

Tampak pasien menggunakan chateter urine, dan ditampung, 

dengan jumlah urine selama 24 jam yaitu 2400 cc. 

6. KEBUTUHAN OKSIGENASI DAN KARBONDIOKSIDA 

a. PERNAPASAN 

1) Apakah ada kesulitan dalam bernapas? Bunyi napas? 

Dyspneu? Ronchi. 

2) Apakah klien menggunakan alat bantu pernapasan? (Ya, 

jelaskan apa     jenisnya) 

Menggunakan Ventilator : Mode Ventilator Simv 

3) Apakah klien terbiasa merokok? Obat-obatan untuk 

melancarkan  pernapasan? 

Keluarga klien mengatakan tidak pernah merokok dan tidak 

pernah menggunakan obat pelancar pernapasan. 

4) Apakah ada alergi terhadap debu, obat-obatan dll? 

Keluarga klien mengatakan tidak ada alergi terhadap debu dan 

obat-obatan. 

5) Apakah klien pernah dirawat dengan gangguan 

pernapasan? 

Keluarga klien mengatakan klien  tidak pernah dirawat dengan 

gangguan pernapasan. 

6) Apakah klien pernah punya riwayat gangguan pernapasan 

dan mendapat          pengobatan? 

Keluarga klien mengatakan klien tidak memiliki riwayat 

gangguan pernapasan dan mendapat pengobatan. 
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a. KARDIOVASKULER 

1) Apakah klien cepat lelah? Keluarga klien mengatakan klien 

tidak pernah cepat lelah. 

2) Apakah ada keluhan berdebar-debar? Nyeri dada yang 

menyebar?      Pusing? Rasa berat di dada? 

Keluarga klien mengatakan sebelum klien mengalami 

penurunan kesadaran klien tidak pernah mengatakan nyeri pada 

area dada. 

3) Apakah klien menggunakan alat pacu jantung? 

Keluarga klien mengatakan tidak pernah. 

4) Apakah klien mendapat obat untuk mengatasi gangguan 

kardiovaskuler? 

Keluarga klien mengatakan tidak  mendapat obat untuk 

mengatasi gangguan kardiovaskuler. 

7. PERSONAL HYGIENE 

a. Bagaimana pola personal hygiene? Berapa kali mandi, gosok 

gigi dll? 

Sebelum sakit keluarga klien mengatakan sering mandi pagi dan 

sore. Pada saat sekarang, tampak klien sudah tidak bisa melakukan 

sendiri dan di bantu oleh perawat untuk pemenuhan mandi dan 

gosok gigi klien. 

b. Berapa hari klien terbiasa cuci rambut? 

Perawat yang bertanggung jawab pada Tn.A mengatakan untuk 

cuci rambut klien tidak pernah diberikan cuci rambut dikarenakan 

klien adalah klien yang post op di bagian kepala. 

c. Apakah klien memerlukan bantuan dalam melakukan personal 

hygiene? Pada saat sekarang klien tampak di bantu secara total 

untuk personal hygiennya. 
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8. SEX 

a. Apakah ada kesulitan dalam hubungan seksual? 

Iya, karena sakit yang dialami 

D. PENGKAJIAN PSIKOSOSIAL DAN SPIRITUAL 

1. Psikologi 

a. Status Emosi 

1) Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? 

Tampak klien tidak mampu mengekspresikan perasaannya, 

hanya terkadang air matanya yang keluar. 

2) Bagaimana suasana hati klien? 

Nampak klien pasrah pada tempat tidurnya 

3) Bagaimana perasaan klien saat ini? 

Tampak klien lemah seluruh badan. 

4) Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, 

gembira? 

Tampak klien mengekspresikan perasaannya dengan 

mengeluarkan sedikit air matanya. 

b. Konsep diri: 

1) Bagaimana klien memandang dirinya? 

Keluarga klien mengatakan pasrah dengan kondisinya 

sekarang. 

2) Hal-hal apa yang disukai klien? 

Keluarga klien mengatakan bahwa pasien menyukai saat 

berada di sawah. 

3) Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan yang ada   pada dirinya? 

Kekuatannya ada pada istri beserta kedua anaknya, 

kelemahannya sekarang klien sedang di rawat dan tidak bisa 

berbuat apa-apa untuk keluarganya. 
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4) Hal-hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? 

Klien tampak lebih cenderung tidur . 

2. Hubungan sosial 

a. Apakah klien mempunyai teman dekat? 

Keluarga klien mengatakan istri sebagai orang yang paling dekat 

dengannya. 

b. Siapa yang dipercaya klien? 

Keluarga klien mengatakan istri dan kedua anaknya orang yang 

paling di percaya. 

c. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat? 

Keluarga klien mengatakan klien sering mengikuti kegiatan 

kemasyarakatan. 

d. Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai 

kemampuan? klien tidak dapat dikaji 

3. Spiritual 

A. Apakah klien menganut satu agama? 

Keluarga klien mengatakan hanya menganut satu agama, yaitu 

Agama Islam. 

B. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam 

menjalankan ibadah? 

Saat ini klien tidak dapat menjalankan ibadah karena mengalami 

penurunan kesadaran. 

C. Bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam 

agama? Sulit dikaji. 

III. PEMERIKSAAN FISIK 

A. KEADAAN UMUM 

1. Kesadaran : Somnolen             GCS: E=3 M=4 Vx(ETT) = GCS 7 

2. Kondisi klien secara umum: lemah, tampak klien tidak mampu untuk 

melakukan apapun. 
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3. Tanda-tanda vital 

TD : 124/98  mmHg P : 25 x/menit 

N :  99x/menit  S : 36,9°C 

4. Pertumbuhan fisik:  

TB : 170 cm   IMT : 20,8 

BB : 60 kg   

5. Keadaan kulit: Kulit berwarna kecokelatan, kulit tampak bersih 

B. PEMERIKSAAN CEPALO KAUDAL 

1. Kepala 

Inspeksi 

a. Terdapat luka post operasi, tidak simetris, rambut warna hitam, 

rambut tidak mudah rontok dan nampak terpasang trakeostomi 

pada leher. 

b. Telinga berbentuk normal dan simetris, tidak ada serumen/sekret, 

tidak ada perdarahan, tidak ada kelainan bentuk daun telinga, fungsi 

telinga masih baik dan juga tidak terdapat nyeri telinga. 

c. Hidung tampak tidak ada polip, ada sekret, tampak terpasang NGT 

Mulut tidak mengalami kelainan, nampak klien tidak mampu untuk 

berbicara dan banyak sekret yang luar di mulut klien. 

d. Mata tampak bersih dan simetris, ada secret, penglihatan masih 

ganda, pupil isokor, refleks pupil (+), diamater 2.5mm, sklera 

berwarna putih, konjungtiva tidak anemis 

Palpasi : nyeri tekan 

2. Leher 

Inspeksi : Bentuk leher tampak ada luka post tracheostomi, tidak ada 

peradangan maupun pembengkakan pada tonsil, terpasang ETT. 

Palpasi : Vena jugularis teraba dan tidak ada pembesaran, tidak 

terdapat nyeri tekan. 
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3. Thoraks 

a. Inspeksi : bentuk dada normal (Normochest), pergerakan dada 

ada, simetris kiri dan kanan, tidak ada massa dan jejas. 

b. Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi 

c. Perkusi :  suara sonor 

d. Auskultasi : bunyi napas ronchi. 

4. Abdomen 

a. Inspeksi: simestris, warna kulit merata dengan warna kulit seluruh 

tubuh 

b. Auskultasi: bunyi peristaltik usus 8x/menit. 

c. Perkusi: pada bagian hepar redum dan pada bagian abdomen timpani. 

d. Palpasi: tidak teraba ada penumpukkan apapun 

5. Ekstremitas atas/bawah 

a. Atas : alat ekstremitas lengkap, tidak terdapat kelainan pada jari, 

simetris, ada gangguan dalam pergerakan, alat ekstremitas 

bergerak tidak bebas, tidak terdapat luka, kuku tangan ditekan 

selama < 2 detik dan warnanya cepat kembali. 

b. Bawah :  alat ekstremitas lengkap, tidak terdapat kelainan pada jari, 

simetris, terdapat gangguan dalam pergerakan, alat ekstremitas 

bergerak tidak bebas, terdapat edema pada kaki, tidak terdapat 

luka, bentuk kaki normal,kekuatan ototnya,terpasang CVC pada 

vena femoralis. 

1 1 

1 1 

6. Genetalia, Anus dan rektum 

a. Inspeksi: warna kulit merata dengan warna kulit seluruh tubuh, 

tidak ada kelainan genital, terpasang cateter  

b. Palpasi : tidak dilakukan palpasi. 
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IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG 

1. Pemeriksaan Laboratorium 

(Tgl. 21-03-2022 pkl.16 : 00 WITA) 

 

Nama Item Hasil Satuan Nilai Rujukan 

HEMATOLOGI 

Hematologi Rutin 

WBC 11.6 10^3/ul 4.00-10.00 

RBC 3.04 10^6/uL 4.00-6.00 

HGB 9.9 gr/dl 12.0-16.0 

HCT 30 % 37.0-48.0 

MCV 98 fL 80.0-97.0 

MCH 33 Pg 26.5-33.5 

MCHC 33 gr/dl 31.5-35.0 

PLT 128 10^3/uL 150-400 

RDW-SD  fL 37.0-54.0 

RDW-CV 13.9  10.0-15.0 

PDW 19.0 fL 10.0-18.0 

MPV 10.0 fL 6.50-11.0 

P-LCR  % 13.0-43.0 

PCT 0.13 % 0.15-0.50 

NEUT 87.7 % 52.0-75.0 

LYMPH 5.6 % 20.0-40.0 

MONO 5.3 10^3/ul 2.00-8.00 

EO 0.7 10^3/ul 1.00-3.00 

BASO 0.7 10^3/ul 0.00-0.10 

RET  10^3/ul 0.0-0.10 

LED I  mm (L<10, P<20) 

LED Jam II    

Koagulasi 

PT 10.7 detik 10-14 

INR 1.03 --  

APTT 30.0 detik 22.0-30.0 

KIMIA DARAH 

Glukosa 

GDS 129 mg/dl 140 

Fungsi Ginjal 

Ureum 230 mg/dl 10-50 

Kreatinin 3.72 mg/dl L(<1.3),P(<1.1) 

Fungsi Hati 
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Bilirubin Total 0.58 mg/dl Dewasa (<1.1) 

Neonatus (<11.0) 

Bilirubin Direk 2.19 mg/dl Dewasa (<0.30) 

Neonatus (<3.0) 

SGOT 75 U/L <38 

SGPT 32 U/L <41 

Albumin 1.9 gr/dl 3.5-5.0 

IMUNOSEROLOGI 

Imunoserologi lain 

Prokalsilonin 27.80 ng/ml <0.05 

KIMIA DARAH 

Elektrolit 

Natrium 144 mmol/l 136-145 

Kalium 8.6 mmol/l 3.5-5.1 

Klorida 119 mmol/l 97-111 
 

Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan Laboratorium 

 

2. Pemeriksaan MSCT Brain (Tanpa Kontras) 

 

Hasil : 

Tgl 02 Maret 2022 pkl 07 : 38 WITA 

- Perdarahan intracerebri lobus frontal bilateral et temporal sinistra dengan 

volume +/- 39.65 ml 

- Perdarahan subdural region frontal dextra 
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- Perdarahan subarachnoid region frontal bilateral 

- Multihematosinus 

- Fraktur os frontoparietal dextra 

- Soft tissue swilling region frontotemporoparietal dextra 

3. Pemeriksaan Thoraks PA/AP 

 

Hasil :  

Tgl 16-03-2022 pkl. 00 : 38 WITA 

- Terpasang ETT dengan tip setinggi +/-5.51cm diatas carina 

- Pneumonia kanan 

- Dilatatio aortae 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

4. Pemeriksaan Barthel Index 

BARTHEL INDEX 

KEBUTUHAN AKTIVITAS SEHARI-HARI 

No. Fungsi Skor Keterangan Nilai Skor 

Hari 1 Pengkajian 

1. Mengendalikan rangsangan 

defekasi. 

0 Tak terkendali/tak teratur (perlu bantuan) 0 

1 Kadang-kadang tak terkendali  

 2 Mandiri  

2. Mengendalikan rangsang 

berkemih 

0 Tak terkendali/pakai kateter 0 

1 Kadang-kadang tak terkendali (1x24jam)  

2 Mandiri  

3. Membersihkan diri (seka 

muka, sisir rambut, sikat 

gigi) 

0 Butuh pertolongan orang lain 0 

1 Mandiri  

4. Penggunaan jamban, masuk 

dan keluar 

0 Tergantung pertolongan orang lain 0 

1       Perlu pertolongan pada beberapa kegiatan 

tetapi dapat mengerjakan sendiri kegiatan 

lain 

 

2 Mandiri  

5. Makan 0 Tidak mampu 0 

1 Perlu ditolong memotong makan  

2 Mandiri  

6. Berubah sikap dari berbaring 

ke duduk 

0 Tidak mampu 0 

1 Perlu banyak bantuan untuk bisa duduk (2 

orang) 

 

2 Bantuan minimal 2 orang  

3 Mandiri  
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7. Berpindah/berjalan 0 Tidak mampu 0 

1 Bisa (berpindah) dengan kursi  

2 Berjalan dengan bantuan 1 orang  

3 Mandiri  

8. Memakai baju 0 Tergantung orang lain 0 

1 Sebagian dibantu (misalnya mengancing 

baju) 

 

2 Mandiri  

9.  Naik turun tangga 0 Tidak mampu 0 

1 Butuh pertolongan  

2 Mandiri  

10. Mandiri 0 Tergantung  

1 Mandiri  

TOTAL SKOR 0                 

Tabel 4.3 Hasil Pengkajian Barthler Index 

 

Keterangan  : Skor Barther Index   

20   : Mandiri   5 – 8  : Ketergantungan berat  

12 – 19  : Ketergantungan ringan         0 – 4 : Ketergantungan total 

9 – 11   : Ketergantungan sedang 
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5. Pengkajian Risiko Jatuh Pasien 

PENGKAJIAN RISIKO JATUH PASIEN DEWASA 

(SKALA MORSE) 

 

 

 

FAKTOR RISIKO 

 

SKALA 

SCORE PENILAIAN 

     

STANDA

R 

      HASIL Tgl:21/03/22 

Jam: 10.30 

Tgl:22/03/22 

Jam: 10.30 

Tgl:23/03/22 

Jam: 10.30 

RIWAYAT 

JATUH 

YES 25     

NO 0  0 0 0 

DIAGNOSIS 

SEKUNDER 

YES 15  15 15 15 

NO 0     

MENGGUNAKAN 

ALAT-ALAT 

BANTU 

FURNITUR 30     

    MENYOKONG 

TONGKAT/ ALAT 

PENOPANG/ 

WALKER 

15     

BED REST 0  0 0 0 

OBAT YES 20  20 20 20 

NO 0     

     GAYA 

BERJALAN 

TERGANGGU 20     

LEMAH 10     

NORMAL 0     

KESADARAN LUPA/PELUPA 15  15 15 15 

BAIK 0     

JUMLAH SCORE    50 50 50 
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Risiko tinggi : Skor >45 

a. Pasang Restrain pada lengan pasien 

b. Beri penanda waena kuning pada bed pasien. 

 V. TERAPI YANG DIBERIKAN 

Nama obat Dosis Rute  Manfaat 

Fentanyl  30 mg/jam Intravena  Untuk meredakan 

nyeri  

Midazolam  2mg/jam Intravena Untuk membuat 

pasien merasa rilks 

Omeprazole  40 mg/24 

jam 

Intravena  Untuk mencegah 

terjadinya 

peningkatan asam 

lambung 

Meropenem 1gr/8jam Intravena Antibiotik untuk 

mengobati berbagai 

infeksi bakteri 

Vancomycin 1g/12 jam Intravena Antibiotik  

Norepineprine  0,05mg/12 

jam 

Intravena Mengatasi tekanan 

darah rendah 

(hipotensi) 

Phenytoin 100mg/24 

jam 

Intravena  Untuk mengontrol 

kejang  

Fujimin 2caps/8 jam NGT Untuk pemulihan luka 

Combivent + 

NaCl 0.9% 

1 resp/8 jam Intravena Untuk mencegah 

munculnya gejala 

sesak napas 

Tabel 4.5 Terapi Yang Diberikan 
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KLASIFIKASI DATA 

 

DATA SUBYEKTIF  DATA OBYEKTIF 

- Istri klien mengatakan bahwa pada 

tanggal (02-03-2022) Klien 

mengalami kecelakaan lalu lintas 

(naik motor). 

- Keluarga klien mengatakan 

awalnya klien masih sadar tetapi 

ketika sampai di RS tiba-tiba tidak 

sadarkan diri dan mengalami 

penurunan kesadaran pada saat ini. 

- Keluarga Klien mengatakan 

penyakit yang dialaminya sangat 

mengganggu aktivitasnya sehari-

hari karena pasien sudah tidak 

dapat melakkukan apapun dan 

hanya terbaring tak berdaya di 

tempat tidur.  

- Keluarga Klien berharap setelah 

menjalani perawatan disini semoga 

bisa sembuh dan beraktifitas 

kembali. 

 

- Tampak terdapat suara 

tambahan ronchi 

- Klien nampak tidak mampu 

batuk 

- Nampak terasang ETT 

- Tampak terpasang ventilator 

- TD : 124/98 mmHg 

- RR : 25 x/menit 

- HR : 99 x/menit 

- Hasil AGD  

     pH         : 7.18 mmHG  

 pCO2        : 55.4 mmHg  

     pO2        : 111.5 mmHg 

     HCO3       :  21.1 mmol/l 

     BE         : -7.3 mmol/l 

- Interpretasi : Asidosis 

respiratorik dan metabolik 

-  Tingkat Kesadaran : Somnolen 

- GCS E3,M4,Vx 

- Tampak luka pos op 

kranioktomi 

- Tampak terpasang ventilator 

Hasil CT-Scan 

- Perdarahan intracerebri lobus 

frontal bilateral et temporal 

sinistra dengan volume +/- 

39.65 ml. 
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- Perdarahan subdural region 

frontal dextra 

- Perdarahan subarachnoid 

region frontal bilateral 

- Multihematosinus 

- Fraktur os frontoparietal dextra 

- Soft tissue swilling region 

frontotemporoparietal dextra 

Hasil Foto Thoraks PA/AP 

- Terpasang ETT dengan tip 

setinggi +/-5.51cm diatas 

carina 

- Pneumonia kanan 

- Dilatatio aortae 

- Klien tampak mengalami 

penurunan kesadaran 

- Klien tampak tidak mampu 

mandi serta merawat dirinya 

- Nilai GCS: 7 (somnolen) 

- Terdapat sekret pada mulut dan 

Trakeostomi 

- Nampak air liur keluar dari 

mulut klien 

- Terdapat lesi pada mata klien 

- Keadaan Umum :  lemah 

- Klien hanya mampu 

berbaring di tempat tidur. 
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- Kekuatan otot :  (menurun)  

1 1 

1 1 

- sendi kaku 

- Skor Barthel Index : 0 

Ketergantungan total. 

- Klien tampak terpasang NGT 

(Nasogastric Tube) 

- Klien tampak terpasang 

trakeostomi 

- Klien mengalami penurunan 

kesadaran 

- Hipoalbuminemia : Albumin 

1.9 gr/dl (3.5-5.0) 

- Post Op Kraniektomi Hari ke 

18 

- Terpasang trakeostomi Hari ke 

6 

- Terpasang CVC Hari ke 16 

- Terpasang Kateter Urin  

- WBC : 11.6 10^3/uL (4.00-

10.0) 

- Skala Morse : 50 (Risiko 

Tinggi) 

- Tampak pasien cenderung 

tidur, dan bangun ketika di beri 

rangsangan  

- Tampak pasientidak mampuu 

melakukn perawatan dirii 

secara mandiri.. 
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KATEGORISASI DATA 

KATEGORI DAN SUB KATEGORI DATA SUBJEKTIF DATA OBJEKTIF 

FISIOLOGI Respirasi - - 

Sirkulasi -  - Tampak ada sputum di 

mulut dan di selang ETT 

pasien 

- Terdengar suara napas 

tambahan ronchi pada 

pasien 

- Tampak pasien susah 

untuk mengeluarkan 

batuknya 

- Tampak ada luka post 

tracheostomi pada pasien 

- Tampak pasien tidak 

dapat untuk berbicara 

- Hasil foto Thorax 

Pneumonia dextra 

Nutrisi Dan 

Cairan 

- - Tampak pasien terpasang 

infus, terpasang ventilator, 

CVP, ETT, NGT  

Eliminasi - - Tampak pasien terpasang 

chateter urine dan pasien 

menggunakan popok  

untuk BAB 

Aktivitas Dan 

Istirahat 

-  - Pasien tampak lemas, dan 

cenderunng tidur 
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- Tampak pasien tidak 

dapat melakukan 

pergerakan dan dibantu 

oleh perawat 

1 1 

1 1 
 

Neurosensory - Keluarga pasien 

mengatakan bahwa 

pasien tiba-tiba tidak 

sadar pada saat istirahat 

dirumahnya 

- Keluarga pasien 

mengatakan bahwa 

pasien pernah diraawat 

rumah sakit di enrekang 

selama 7 hari dan dirawat 

disini sudah 14 hari  

- Keluarga pasien 

mengatakan bahwa 

pasien tidak mampu 

untuk berbicara dan 

bangun dari tempat tidur 

dimulai dari dia tiba-tiba 

tidak sadarkan diri 

sampai 

- Tampak pasien 

mengalami kesadaran 

menurun 

Reproduksi dan 

Seksualitas 

- Keluarga pasien 

mengatakan selama 

pasien dirawat di RS 

sudah tidak pernah 

melakukan hubungan 

-  
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suami istri 

 

PSIKOLOGIS Nyeri dan 

Kenyamanan 

 - Hasil pengukuran skala 

nyeri menggunakan BPS 

yaitu 3 ( skala nyeri 

sedang) 

Integritas Ego -  -  

Pertumbuhan dan 

Perkembangan 

 -  

PERILAKU Kebersihan Diri -  - Tampak pasien tidak 

mampu melakukan 

perawatan diri secara 

mandiri 

- Tampak pasien  dibantu 

secara total untuk mandi, 

dan oral hygiene 

 

Penyuluhan dan 

Pembelajaran 

-  -  

RELASIONAL Interaksi Sosial -  -  

LINGKUNGAN Keamanan dan 

Proteksi 

-  -  
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ANALISA DATA 

 

NO DATA 
ETIOLOGI MASALAH 

KEPERAWATAN 

1. Ds : Tidak dapat dikaji 

Do :  

- Airway tidak bebas terdapat 

sputum pada trakeostomi 

- Tampak terdapat suara 

tambahan ronchi 

- Klien nampak tidak mampu 

batuk 

- Nampak terasang ETT 

- Tampak terpasang 

ventilator 

- TD : 124/98 mmHg 

- RR : 25 x/menit 

- HR : 99 x/menit 

- Hasil AGD  

     pH         : 7.18 mmHG  

 pCO2        : 55.4 mmHg  

     pO2        : 111.5 mmHg 

     HCO3       :  21.1 mmol/l 

     BE         : -7.3 mmol/l 

Interpretasi : Asidosis 

respiratorik dan metabolik 

Kerusakan sel otak 

meningkat 

 

Meningkatkan tahanan 

simpatik dan vaskuler 

sistemik 

 

Penurunan tekanan 

pembuluh darah 

pulmonal 

 

Kebocoran cairan 

kapiler  

 

Peningkatan tekanan 

hidrosatik 

 

Penumpukan cairan 

sekret 

 

Difusi O2 terhambat 

 

Bersihan jalan nafas 

tidak efektif 

 

 

 

Bersihan jalan 

nafas tidak efektif 
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2. Ds : Keluarga klien 

mengatakan awalnya klien 

masih sadar tetapi ketika 

sampai di RS tiba-tiba tidak 

sadarkan diri dan mengalami 

penurunan kesadaran pada saat 

ini. 

Do : 

- Tingkat Kesadaran : 

Somnolen 

- GCS E3,M4,Vx : 7 

- Tampak luka pos op 

kranioktomi 

- Tampak terpasang 

ventilator 

Hasil CT-Scan 

- Perdarahan intracerebri 

lobus frontal bilateral et 

temporal sinistra dengan 

volume +/- 39.65 ml 

- Perdarahan subdural region 

frontal dextra 

- Perdarahan subarachnoid 

region frontal bilateral 

- Multihematosinus 

- Fraktur os frontoparietal 

dextra 

- Soft tissue swilling region 

Cedera otak primer  

 

Kerusakan sawar otak 

 

Peningkatan TIK 

 

Gangguan sirkulasi ke 

otak  

 

Penurunan kapasitas 

adaptif intracranial 

Penurunan 

kapasitas adaptif 

intrakranial 
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frontotemporoparietal 

dextra 

3. Ds : Tidak dapat dikaji 

Do : 

- Tampak terpasang 

ventilator Mode Simv 

- Terdapat suara tambahan 

Ronchi 

- Hasil AGD (21-03-2022)  

pkl.10 : 55 WITA 

     pH         : 7.18 mmHG  

 pCO2        : 55.4 mmHg  

     pO2        : 111.5 mmHg 

     HCO3       :  21.1 mmol/l 

     BE         : -7.3 mmol/l 

Interpretasi : Asidosis 

Respiratorik dan Metabolik 

- Hasil Foto Thoraks PA/AP 

- Terpasang ETT dengan 

tip setinggi +/-5.51cm 

diatas carina 

- Pneumonia kanan 

- Dilatatio aortae 

 

Fungsi pernapasan 

terganggu 

 

Terganggunya difusi 

pertukaran O2 dan CO2 

dan alveolus 

 

 

Gangguan pertukaran 

gas 

Gangguan 

pertukaran gas 

4. Ds : -  

Do : 

- Klien mengalami 

penurunan kesadaran 

- Klien tampak tidak mampu 

mandi serta melakukan 

 Penurunan fungsi 

neuromuskuler 

 

Kelemahan otot 

 

Immobilitas 

Defisit perawatan 

diri 
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perawatan diri lainnya. 

- Nilai GCS: 7 (somnolen) 

- Terdapat sekret pada mulut 

dan Trakeostomi 

- Nampak air liur keluar dari 

mulut klien 

- Gigi nampak kuning 

- Terdapat lesi pada mata 

klien. 

 

Defisit perawatan diri 

5. Ds : Tidak dapat dikaji 

Do : 

- Keadaan Umum :  

lemah 

-  Klien mengalami 

penurunan kesadaran. 

- Klien hanya mampu 

berbaring di tempat 

tidur. 

- Kekuatan otot :  

(menurun) : 1,1,1,1 

- sendi kaku 

- Skor Barthel Index : 0 

Ketergantungan total. 

Traumatic brain injury 

 

Fungsi otak menurun 

Kerusakan 

neuromotorik 

 

 Penurunan kesadaran 

 

Kelemahan otot 

progresif  

 

Kesuliatan Bergerak 

 

Penurunan dan 

hilangnya kemampuan 

aktivitas 

 

kekakuan pada sendi 

Penurunan massa otot 

 

Gangguan Mobilitas 

Fisik 

Gangguan 

Mobilitas Fisik 
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6. Ds : Tidak dapat dikaji 

Do : 

- Klien tampak terpasang 

NGT (Nasogastric Tube) 

- Klien tampak terpasang 

trakeostomi 

- Klien mengalami 

penurunan kesadaran 

- Hipoalbuminemia : 

Albumin 1.9 gr/dl (3.5-5.0) 

 

Penurunan kesadaran 

 

Ketidakmampuan 

menelan makanan 

 

Hipoalbuminemia 

 

Defisit nutrisi 

Defisit Nutrisi 

7. Faktor risiko : 

- Efek prosedur invasive 

- Post Op Kraniektomi Hari 

ke 18 

- Terpasang trakeostomi Hari 

ke 6 

- Terpasang CVC Hari ke 16 

- Terpasang Kateter Urin  

- WBC : 11.6 10^3/uL (4.00-

10.0) 

Tindakan medis  

 

 Adanya luka post op 

dan adanya alat 

ventilator 

 

Pertahanan tubuh 

primer tidak adekuat  

 

Peningkatan Leukosit 

 

Risiko infeksi 

Risiko Infeksi 

8. Fakto risiko : 

- Penurunan tingkat 

kesadaran 

- Efek agen farmakologis 

- Skala Morse : 50 (Risiko 

Tinggi). 

 

Penurunan kesadaran 

 

Penggunaan obat sedasi 

 

Risiko jatuh 

Risiko jatuh 
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4.1.2 Diagnosa Keperawatan 

No Diagnosis Keperawatan 

1 Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan berhubungan 

dengan adanya jalan napas buatan 

Ds : Tidak dapat dikaji 

Do :  

- Airway tidak bebas terdapat sputum pada trakeostomi 

- Tampak terdapat suara tambahan ronchi 

- Klien nampak tidak mampu batuk 

- Nampak terasang ETT 

- Tampak terpasang ventilator 

- TD : 124/98 mmHg 

- RR : 25 x/menit 

- HR : 99 x/menit 

- Hasil AGD  

     pH         : 7.18 mmHG  

 pCO2        : 55.4 mmHg  

     pO2        : 111.5 mmHg 

     HCO3       :  21.1 mmol/l 

     BE         : -7.3 mmol/l 

Interpretasi : Asidosis respiratorik dan metabolik 

 

2 Penurunan kapasitas adaptif intracranial berhubungan dengan edema 

serebral  

DS : Keluarga klien mengatakan awalnya klien masih sadar tetapi ketika sampai 

di RS tiba-tiba tidak sadarkan diri dan mengalami penurunan kesadaran pada saat 

ini. 

DO:  

- Tingkat Kesadaran : Somnolen 

- GCS E3,M4,Vx 
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- Tampak luka post op kranioktomi 

Hasil CT-Scan 

- Perdarahan intracerebri lobus frontal bilateral et temporal sinistra dengan 

volume +/- 39.65 ml 

- Perdarahan subdural region frontal dextra 

- Perdarahan subarachnoid region frontal bilateral 

- Multihematosinus 

- Fraktur os frontoparietal dextra 

- Soft tissue swilling region frontotemporoparietal dextra 

 

3 Gangguan pertukaran gas b.d ketidakseimbangan ventilasi-perfusi  

DS : Tidak dapat dikaji 

DO :  

- Tampak terpasang ventilator 

- Terdapat bunyi napas tambahan Ronchi 

- Hasil AGD (21-03-2022)  

pkl.10 : 55 WITA 

     pH         : 7.18 mmHG  

 pCO2        : 55.4 mmHg  

     pO2        : 111.5 mmHg 

     HCO3       :  21.1 mmol/l 

     BE         : -7.3 mmol/l 

Interpretasi : Asidosis Respiratorik dan Metabolik 

- Tingkat Kesadaran : Somnolen 

GCS E3,M4,Vx 

- Hasil Foto Thoraks PA/AP 

- Terpasang ETT dengan tip setinggi +/-5.51cm diatas carina 

- Pneumonia kanan 

- Dilatatio aortae 
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4 Defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuormuskular  

DS : Tidak dapat dikaji 

DO:  

- Klien mengalami penurunan kesadaran 

- Klien tampak tidak mampu mandi serta melakukan perawatan diri lainnya. 

- Nilai GCS: 7 (somnolen) 

- Terdapat sekret pada mulut dan Trakeostomi 

- Nampak air liur keluar dari mulut klien 

- Gigi nampak kuning 

- Terdapat lesi pada mata klien 

 

5 Gangguan mobilitas fisik b.d penurunan kekuatan otot  

DS : Tidak dapat dikaji 

DO :  

- Keadaan Umum :  lemah 

-  Klien mengalami penurunan kesadaran. 

- Klien hanya mampu berbaring di tempat tidur. 

- Kekuatan otot :  (menurun) : 1,1,1,1 

- sendi kaku 

- Skor Barthel Index : 0 Ketergantungan total. 

 

6 Defisit nutrisi b.d ketidakmampuan menelan makanan  

DS: Tidak dapat dikaji 

DO: 

- Klien tampak terpasang NGT (Nasogastric Tube) 

- Klien tampak terpasang trakeostomi 

- Klien mengalami penurunan kesadaran 

- Hipoalbuminemia : Albumin 1.9 gr/dl (3.5-5.0) 
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7. Risiko infeksi b.d efek prosedur invasive 

DO :  

- Post Op Kraniektomi Hari ke 18 

- Pasien tampak terpasang infus 

- Terpasang trakeostomi Hari ke 6 

- Terpasang CVC Hari ke 16 

- Terpasang Kateter Urin 

- WBC : 11.6 10^3/uL (4.00-10.0) 

 

8. Risiko jatuh b.d penurunan tingkat kesadaran  

DS : Tidak dapat dikaji  

DO:  

- Penurunan tingkat kesadaran (somnolen) 

- Efek agen farmakologis 

- Skala Morse : 50 (Risiko Tinggi) 
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4.1.3 Intervensi Keperawatan 

RENCANA INTERVENSI 

No

. 

Diagnosa Keperawatan LUARAN Rencana intervensi 

1. Bersihan jalan nafas tidak efektif 

berhubungan dengan berhubungan 

dengan adanya jalan napas buatan 

dibuktikan dengan : 

Ds : Tidak dapat dikaji 

Do :  

- Airway tidak bebas terdapat 

sputum pada trakeostomi 

- Tampak terdapat suara 

tambahan ronchi 

- Klien nampak tidak mampu 

batuk 

- Nampak terasang ETT 

- Tampak terpasang ventilator 

- TD : 124/98 mmHg 

- RR : 25 x/menit 

- HR : 99 x/menit 

- Hasil AGD  

     pH       : 7.18 mmHG  

 pCO2     : 55.4 mmHg  

     pO2      : 111.5 mmHg 

     HCO3   :  21.1 mmol/l 

     BE      : -7.3 mmol/l 

Interpretasi : Asidosis 

respiratorik dan metabolik 

 

Setelah  dilakukan 

tindakan 

keperawatan kepada 

Tn.A selama 3x24 

jam,  diharapkan 

bersihan jalan nafas 

meningkat dengan 

kriteria hasil :  

 Produksi sputum 

menurun 

 Ronchi menurun  

Manajemen Jalan Napas 

Buatan 

Observasi 

- Monitor posisi selang 

endotrskeal (ETT), 

terutama setelah 

mengubah posisi. 

- Monitor kulit area stoma 

trakeostomi (misal. 

Kemerahan, drainase, 

perdarahan). 

Terapeutik 

- Posisikan semiifowler 

- Lakukannpengisapann 

lendir kuranggdari 15 

detik. 

- Ganti fiksasi ETT setiap 

24 jam. 

- Lakukan perawatan mulut 

(mis. Dengan sikat gigi, 

kasa, pelembab bibir). 

- Lakukan perawatan stoma 

trakeostomi. 

2. Penurunann kapasitsa aadaptif 

intrakranial berhubungan dengan 

edemaa serebral dibuktikan 

dengan:. 

Ds :  

Keluarga klien mengatakan 

awalnya klien masih sadar tetapi 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

kepada Tn.A 

selama 3 x 24 jam, 

diharapkan 

kapasitas adaktif 

Manajemen Peningkatan 

Tekanan Intrakranial 

 Observasi 

- Identifikasi penyebab 

peningkatan TIK 

(mis.edema serebral) 

- Monitor tanda gejala 
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ketika sampai di RS tiba-tiba tidak 

sadarkan diri dan mengalami 

penurunan kesadaran pada saat ini 

Do : 

- Tingkat Kesadaran : Somnolen 

GCS E3,M4,Vx 

- Tampak luka pos op 

kranioktomi 

Hasil CT-Scan 

- Perdarahan intracerebri lobus 

frontal bilateral et temporal 

sinistra dengan volume +/- 

39.65 ml 

- Perdarahan subdural region 

frontal dextra 

- Perdarahan subarachnoid 

region frontal bilateral 

- Multihematosinus 

- Fraktur os frontoparietal dextra 

- Soft tissue swilling region 

frontotemporoparietal dextra 

 

meningkat dengan 

kriteria hasil  : 

- Tingkat 

kesadaran 

meningkat 

- Fungsi 

kognitif 

meningkat 

- Tekanan darah 

membaik 

 

peningkatan TIK 

 Terapeutik 

- Minimalkannstmulus 

dengannmenyediakann 

lingkungan yanggtenang. 

- Berikan posisi semi 

fowler. 

- Pertahankan suhu tubuh 

normal. 

 Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

sedasi dan anti 

konvulsan jika perlu 

 

3. Gangguan pertukaran gas 

berhubungan dengan 

ketidakseimbangan ventilasi-

perfusi dibuktikan dengan : 

Ds : Tidak dapat dikaji 

Do : 

- Tampak terpasang ventilator 

- Terdapat bunyi napas 

tambahan Ronchi 

- Hasil AGD (21-03-2022)  

pkl.10 : 55 WITA 

     pH         : 7.18 mmHg  

 pCO2        : 55.4 mmHg  

     pO2        : 111.5 mmHg 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

kepada Tn.A 

selama 3 x 24 jam, 

diharapkan 

pertukaran gas 

meningkat dengan 

kriteria hasil : 

- Tingkat 

kesadaran 

meningkat 

- PCO2 

membaik 

Manajemen Ventilasi 

Mekanik 

 Observasii 

- Periksaaindikasi 

ventilator mekanik(mis. 

Kelelahan otot napas, 

disfungsi neurologis, 

asidosis respiratorik). 

- Monitor efekventilator 

terhadap status oksigen 

(mis.bunyi paru , Xray 

paru, AGD, SaO2, SvO2, 

ETCO, respon subyektif 

pasien) 
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     HCO3       :  21.1 mmol/l 

     BE         : -7.3 mmol/l 

 

Interpretasi : Asidosis Respiratorik 

dan Metabolik 

- Tingkat Kesadaran : 

Somnolen 

GCS E3,M4,Vx 

- Hasil Foto Thoraks PA/AP 

- Terpasang ETT dengan tip 

setinggi +/-5.51cm diatas 

carina 

- Pneumonia kanan 

- Dilatatio aortae 

 

- PO2 membaik 

- pH arteri 

membaik 

- Monitor gangguan 

mukosa oral, nasl, trakea 

dan laring. 

 Terapeutik 

- Atur posisi kepala 45-

60
O
 untuk mencegah 

aspirasi. 

- Lakukan perawatan 

mulut secara rutin, 

termasuk sikat gigi 

setiap 12 jam. 

- Lakukan pengisapan 

lendir sesuai kebutuhan. 

 Kolaborasi 

- Kolaborasi pemilihan 

mode ventilator (mis. 

Kontrol volume, 

tekanan/gabungan). 

- Kolaborasi pengunaan 

PS atau PEEP untuk 

meminimalkan 

hipoventilasi alveolus. 

 

4. Defisit perawatan diri 

berhubungan dengan gangguan 

neuormuskular dibuktikan dengan 

Ds : Tidak dapat dikaji 

Do : 

- Klien mengalami penurunan 

kesadaran 

- Klien tampak tidak mampu 

mandi serta melakukan 

perawatan diri lainnya. 

- Nilai GCS: 7 (somnolen) 

- Terdapat sekret pada mulut 

dan Trakeostomi 

- Nampak air liur keluar dari 

mulut klien 

- Terdapat lesi pada mata klien 

 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan kepada 

Tn.A selama 3 x 24 

jam, diharapkan 

perawatan diri 

meningkat dengan 

Kriteria hasil: 

- Mempertahankan 

kebersihan diri 

meningkat 

 

Dukungan Perawatan Diri: 

Mandi 

Observasi 

- Identifikasi jenis bantuan 

yang dibutuhkan. 

- Monitor kebersihan tubuh 

(mis. Rambut, mulut, 

kulit, kuku). 

- Monitor integritas kulit. 

Terapeutik 

- Sediakan peralatan mandi 

(mis.sabun, sikat gigi, 

shampoo, pelembab kulit). 

- Sediakan lingkungan yang 

aman dan nyaman. 

- Fasilitasi mandi, sesuai 
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kebutuhan. 

- Pertahankan kebiasaan 

kebersihan diri. 

- Berikan bantuan sesuai 

tingkat kemandirian. 

5. Gangguan mobilitas fisik 

b.d penurunan kekuatan otot 

dibuktikan dengan : 

Ds : Tidak dapat dikaji 

Do : 

- Keadaan Umum :  lemah 

-  Klien mengalami 

penurunan kesadaran. 

- Klien hanya mampu 

berbaring di tempat tidur. 

- Kekuatan otot :  (menurun) 

: 1,1,1,1 

- sendi kaku 

- Skor Barthel Index : 0 

Ketergantungan total. 

 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 

kepada Tn.A 

selama 3 x 24 

jam, diharapkan 

mobilitas fisik 

meningkat 

dengan kriteria 

hasil  

- Pergerakan 

ektremitas 

meningkat  

- Kekuatan otot 

meningkat 

- Kaku sendi 

menurun  

 

Manajemen Energi 

Observasi 

- Identifikasi gangguan 

fungsi tubuh yang 

mengakibatkan kelelahan. 

 

 

- Monitor lokasi dan 

ketidaknyamanan selama 

melakukan aktivitas. 

Teraupetik 

- Lakukan latihan rentang 

gerak pasif dan/atau aktif. 

 

6. Defisit nutrisi b.d 

ketidakmampuan menelan 

makanan  

Ds : Tidak dapat dikaji 

Do : 

- Klien tampak terpasang NGT 

(Nasogastric Tube) 

- Klien tampak terpasang 

trakeostomi 

- Klien mengalami penurunan 

kesadaran 

- Hipoalbuminemia : Albumin 

1.9 gr/dl (3.5-5.0) 

 

Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan kepada 

Tn.A selama 3 x 24  

jam, diharapkan  

status nutrisi 

membaik dengan 

kriteria hasil : 

- Serum albumin 

meningkat 

 

 

Pemberian Makanan 

Parenteral 

Observasi 

- Identifikasi terapi yang 

diberikan sesuai untuk 

usia, kondisi, dosis, 

kcepatan, rute 

- Monitor produksi urine 

- Monitor jumlah cairan 

yang masuk dan keluar 

Terapeutik 

- Berikan label pada wadah 

makanan parenteral 

dengan tanggal, waktu, 

dan inisial perawat 

- Atur laju infus, 

konsentrasi, dan volume 
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yang akan dimasukkan 

 

 

- Pastikan alarm infus 

dihidupkan dan berfungsi, 

jika tersedia 

- Hindari pengambilan 

sampel darah dan 

pemberian obat pada 

selang nutrisi parenteral 

 

7. Risiko infeksi b.d efek prosedur 

invasive dibuktikan dengan : 

DO :  

- Post Op Kraniektomi Hari ke 

18 

 

- Terpasang trakeostomi Hari ke 

6 

- Terpasang CVC Hari ke 16 

- Terpasang Kateter Urin 

- WBC : 11.6 10^3/uL (4.00-

10.0) 

 

Setelah  dilakukan 

tindakan 

keperawatan kepada 

Tn.A selama 3 x 24 

jam,  diharapkan 

tingkat infeksi 

menurun dengan 

kriteria hasil :  

 

 Kadar sel darah 

putih membaik 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor tanda dan gejala 

infeksi lokal dan sistemik 

Terapeutik 

- Batasi jumlah pengunjung 

- Cuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan 

pasien dan lingkungan 

pasien 

- Pertahankan teknik aseptik 

pada pasien berisiko tinggi 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

antibiotik 

 

 

8. Risiko jatuh b.d penurunan tingkat 

kesadaran ditandai dengan : 

DO : 

- Penurunan tingkat kesadaran 

(somnolen) 

- Efek agen farmakologis 

- Skala Morse : 50 (Risiko 

Tinggi) 

Setelah  dilakukan 

tindakan 

keperawatan kepada 

Tn.A selama 3 x 24 

jam,  diharapkan 

tingkat jatuh 

menurun dengan 

kriteria hasil :  

 Jatuh dari 

tempat tidur 

menurun 

Pencegahan jatuh 

Observasi  

- Identifikasi faktor risiko 

jatuh 

- Identifikasi faktor 

lingkungan yang 

meningkatkan faktor risiko 

- Hitung risiko jatuh dengan 

menggunakan skala 
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Terapeutik  

- Pastikan roda tempat tidur 

dan kursi roda selalu dalam 

kondisi terkunci 

- Pasang handrell tempat 

tidur 

- Tempatkan pasien berisiko 

tinggi jatuh dekat dengan 

pantauan perawat dari nurse 

station 
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4.1.4 Implementasi Keperawatan 

No. Diagnosa Keperawatan Hari/Tanggal/Jam Impelementasi Paraf & Nama 

1. Bersihan jalan nafas 

tidak efektif b.d adanya 

jalan nafas buatan 

Senin, 21-03-2022 

Pkl. 10:30 WITA 

 

Manajemen Jalan Napas Buatan 

Observasi 

1. Memonitor posisi selang endotrskeal (ETT), 

terutama setelah mengubah posisi. 

Hasil : Selang ETT tidak terlipat. 

2. Memonitor kulit area stoma trakeostomi 
(misal. Kemerahan, drainase, perdarahan). 

Hasil : Kulit area trakeostomi tidak ada 

kemerahan dan perdarahan namun nampak 

produksi sputum berlebih. 

Terapeutik 

3. Memposisikan semiifowler 

Hasil: Pasien dalammposisi headdup 30o 

4. Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 

detik. 

Hasil : Pasien nampak tenang dan bernafas 

lebih legah setelah dilakukan pengisapan 

lendir. 

Ayu 
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5. Menganti fiksasi ETT setiap 24 jam. 

Hasil : Dengan mengganti fiksasi ETT setiap 

24jam fiksasi nampak bersih. 

6. Melakukan perawatan mulut (mis. Dengan 

sikat gigi, kasa, pelembab bibir). 

Hasil : Dengan dilakukannya oral hygiene 

pada pasien dengan menggunakan sikat gigi, 

gigi pasien nampak bersih. 

7. Melakukan perawatan stoma trakeostomi. 

Hasil : Dilakukannya perawatan trakeostomi 

setiap hari pada pasien terhindar munculnya 

tanda-tanda infeksi. 

2. Penurunan kapasitas 

adaptif intracranial b.d 

edema serebral 

 ManajemennPeningkatannTekanann 

Intrakranial. 

Observasi 

1. Mengidentifikasi penyebabbpeningkatanTIK 

Hasil: Post Op Kraniektomi Hari ke 18 

dengan penurunan kesadaran GCS 7 

(Somnolen). 

2. Memonitor tanda gejala peningkatan TIK 

Hasil : Tidak ada peningkatan tanda-tanda 

vital berhubungan dengan tanda-tanda 

peningkatan TIK. 

Ayu 
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Terapeutik 

3. Meminimalkan stimulus dengan menyediakan 

lingkungan yang tenang. 

Hasil : Pasien tampak nyaman. 

4. Memberikan posisi semi fowler. 

Hasil : Pasien tampak nyaman dengan posisi 

semi fowler, tidak ada sesak. 

5. Mempertahankannsuhuutubuhhnormal. 

Hasil : Suhu tubuh klien dalam batas normal. 

Kolaborasi 

6. Menkolaborasi pemberian sedasiidananti 

konvulsan  jikaaperlu 

Hasil : Phenytoin 100mg/8jam (iv) 

Combivent 1mg/ 8 jam (iv) 

3. Gangguan pertukaran gas 

b.d ketidakseimbangan 

ventilasi-perfusi 

 Manajemen Ventilasi Mekanik 

Observasi 

1. Memeriksa indikasi ventilator mekanik (mis. 

Hasil : Asidosis respiratorik dengan pCO2        : 

55.4 mmHg dan saturasi oksigen 100% 

2. Memonitor efek ventilator terhadap status 

oksigen 

Hasil : Terdapat ronchi, Pneumonia Kanan, 

Hasil AGD Asidosis Respiratorik dan 

Metabolik.  

 

 

Ayu 
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     pH         : 7.18 mmHG  

pCO2        : 55.4 mmHg  

     pO2        : 111.5 mmHg 

     HCO3       :  21.1 mmol/l 

     BE         : -7.3 mmol/l 

3. Memonitor gangguan mukosa oral, nasal, 

trakea dan laring. 

Hasil : Terdapat sputum pada ETT dan Oral. 

Terapeutik 

4. Mengatur posisi kepala 45-60
O
 untuk 

mencegah aspirasi. 

Hasil : Tidak terjadi aspirasi. 

5. Melakukan perawatan mulut secara rutin, 

termasuk sikat gigi setiap 12 jam. 

Hasil : Perawatan mulut yang dilakukan setiap 

pagi hari membuat pasien tampak bersih dan 

terawat. 

6. Melakukan pengisapan lendir sesuai 

kebutuhan. 

Hasil : Bebas jalan napas. 

Kolaborasi 

7. Mengkolaborasi pemilihan mode ventilator. 

Hasil : Mode Ventilator Simv dengan kontrol 

volume VT : 424 

8. Mengkolaborasi pengunaan PS atau PEEP 

untuk meminimalkan hipoventilasi alveolus. 

Hasil : PEEP : 8.0 T 
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4. Defisit Perawatan diri b.d 

gangguan neuromuskular 

 Dukungan Perawatan Diri: Mandi 

Observasi 

1. Mengidentifikasi jenis bantuan yang 

dibutuhkan. 

Hasil : Jenis bantuan yang dibutuhkan klien 

yakni perawatan diri mandi. 

2. Memonitor kebersihan tubuh kulit. 

Hasil : Kulit klien tampak kotor, berminyak 

serta berkeringat. 

3. Memonitor integritas kulit. 

Hasil : Tampak tidak ada luka atau indikasi 

yang mengarah masalah kulit. 

Terapeutik 

4. Menyediakan peralatan mandi. 

Hasil : memandikan pasien dengan sabun 

yang mengandung choloroxylenol yang ada 

pada dettol dengan cara dilarutkan. 

5. Menyediakan lingkungan yang aman dan 

nyaman. 

Hasil : klien tampak bersih setelah dilakukan 

perawatan diri yang menimbulkan rasa yang 

nyaman serta aman dari bau dan kotoran yang 

menyangkut pada tubuh. 

Ayu 
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6. Memfasilitasi mandi, sesuai kebutuhan. 

Hasil : mandi dilakukan oleh perawat. 

7. Mempertahankan kebiasaan kebersihan diri. 

Hasil : Rutinitas setiap pagi, pasien 

dimandikan setiap hari di pagi hari. 

8. Memberikan bantuan sesuai tingkat 

kemandirian. 

Hasil : diberikan bantuan total dalam 

perawatan diri terumata memandikan karena 

pasien ketegori kertergantungan total. 

 

5. Gangguan mobilitas fisik 

b.d penurunan kekuatan 

otot 

 Manajemen Energi 

Observasi 

1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang 

mengakibatkan kelelahan. 

Hasil : Kaku pada tangan dan kaki.  

2. Memonitor lokasi dan ketidaknyamanan 

selama melakukan aktivitas. 

Hasil : Pasien mengalami penurunan 

kesadaran dan terbaring diatas tempat tidur. 

Teraupetik 

3. Melakukan latihan rentang gerak pasif 

dan/atau aktif. 

Hasil : dilakukan rentang gerak pasif. 

 

Ayu 
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6. Defisit nutrisi b.d 

ketidakmampuan 

menelan makanan 

 Pemberian Makanan Parenteral 

Observasi 

1. Mengidentifikasi terapiiyang diberikannsesuai 
untuk usia,,kondisi,,dosis, kcepatan, rute.. 

Hasil : Pemberian cairan parenteral berupa B-

Fluid 500ml/24 jam , Susu peptisol 600 

cc/24jam, Bubur Saring 1.200 cc/24jam. 

2. Memonitor produksi urine 

Hasil : 480cc/8jam 

3. Memonitor jumlah cairan yang masuk dan 

keluar 

Hasil : Jumlah Input: 3.058 cc/24 J 

Jumlah Output: 2.340 cc/24 J 

Terapeutik 

4. Memberikan label pada wadah makanan 
parenteral dengan tanggal, waktu, dan inisial 

perawat 

Hasil : Tidak terjadi kesalahan pada 

pemberian. 

5. Mengatur laju infus, konsentrasi, dan volume 

yang akan dimasukkan 

Hasil : Pemberian sesuai dengan instuksikan 

dokter. 

6. Memastikan alarm infus dihidupkan dan 
berfungsi, jika tersedia 

Hasil : alarm syringe dan infuse pump 

diaktifkan. 

Ayu 
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7. Menghindari pengambilan sampel darah dan 
pemberian obat pada selang nutrisi parenteral 

Hasil : Tidak terjadi kesalahan. 

7. Risiko infeksi b.d efek 

prosedur invasive 

 Pencegahan Infeksi 

Observasi 

1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan 
sistemik 

Hasil : Tidak ada tanda dan gejala infeksi, S: 

36,9˚C (dalam batas normal) 

Terapeutik 

2. Membatasi jumlah pengunjung 

Hasil : Tidak ada jam besuk. 

 

3. Memcuci tangan sebelum dan sesudah kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien 

Hasil : Tidak terjadi kontaminasi silang antara 

pasien dan perawat 

4. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien 

berisiko tinggi 

Hasil : Pasien terhindar dari penyebaran 

mikroorganisme 

Kolaborasi 

5. Mengolaborasi pemberian antibiotik. 
Hasil : Pemberian Meropenem 1gr/8jam (iv) 

 

 

Ayu 
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8. Risiko jatuh b.d 

penurunan tingkat 

kesadaran 

 Pencegahan jatuh 

Observasi  

1. Mengidentifikasi faktor risiko jatuh 
Hasil : Pasien mengalami penurunan kesadaran 

dan diberikan obat Midazolam. 

2. Menghitung risiko jatuh dengan 

menggunakan skala 

Hasil : Jumlah score skala morse 50 (tinggi) 

Terapeutik  

3. Memastikan roda tempat tidur selalu dalam 

kondisi terkunci 

Hasil : Pasien terhindari dari risiko jatuh dengan 

roda tempat tidur terkunci. 

4. Memasang handrell tempat tidur 

Hasil : Handrall sisi kanan dan kiri pada tempat 

tidur klien terpasang. 

5. Menempatkan pasien berisiko tinggi jatuh 

dekat dengan pantauan perawat dari nurse 

station 

Hasil : Pemantauan dilakukan perawatan setiap 

saat. 

 

 

 

 

 

Ayu 
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9. Bersihan jalan nafas 

tidak efektif b.d adanya 

jalan nafas buatan 

Selasa, 22-03-2022 

Pkl. 10:30 WITA 
Manajemen Jalan Napas Buatan 

Observasi 

1. Memonitor posisi selang endotrskeal (ETT),, 
terutama setelah mengubah posisi. 

Hasil : Selang ETT tidak terlipat. 

2. Memonitor kulit area stoma trakeostomi 

(misal. Kemerahan, drainase, perdarahan). 

Hasil : Kulit area trakeostomi tidak ada 

kemerahan dan perdarahan namun nampak 

produksi sputum berlebih. 

Terapeutik 

3. Memposisikan semifowler 

Hasill: Pasien dalam posisihhead up 30o 

4. Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 

detik. 

Hasil : Pasien nampak tenang dan bernafas 

lebih legah setelah dilakukan pengisapan 

lendir. 

5. Menganti fiksasi ETT setiap 24 jam. 

Hasil : Dengan mengganti fiksasi ETT setiap 

24jam fiksasi nampak bersih. 

Ayu 



 

93 
 

6. Melakukan perawatan mulut (mis. Dengan 

sikat gigi, kasa, pelembab bibir). 

Hasil : Dengan dilakukannya oral hygiene 

pada pasien dengan menggunakan sikat gigi, 

gigi pasien nampak bersih. 

7. Melakukan perawatan stoma trakeostomi. 

Hasil : Dilakukannya perawatan trakeostomi 

setiap hari pada pasien terhindar munculnya 

tanda-tanda infeksi. 

 

10. Penurunan kapasitas 

adaptif intracranial b.d 

edema serebral 

 ManajemenpPeningkatannTekanan. 

Intrakranial, 

Observasi 

1. Mengidentifikasippenyebab peningkata TIK 

Hasil’: Post Op Kraniektomi Hari ke 18 

dengan penurunan kesadaran GCS 7 

(Somnolen). 

2. Memonitor tanda gejala peningkatan TIK 

Hasil : Tidak ada peningkatan tanda-tanda 

vital berhubungan dengan tanda-tanda 

peningkatan TIK. 

 

 

 

Ayu 
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Terapeutik 

3. Meminimalkan stimulus dengan menyediakan 

lingkungan yang tenang. 

Hasil : Pasien tampak nyaman. 

4. Memberikan posisi semi fowler. 

Hasil : Pasien tampak nyaman dengan posisi 

semi fowler, tidak ada sesak. 

5. Mempertahankannsuhu tubuhhnormal.. 

Hasil : Suhu tubuh klien dalam batas normal. 

Kolaborasi 

6. Menkolaborasi pemberian sedasiddan anti, 

konvulsannjika perlu 

Hasil : Phenytoin 100mg/8jam (iv) 

Combivent 1mg/ 8 jam (iv) 

 

11. Gangguan pertukaran gas 

b.d ketidakseimbangan 

ventilasi-perfusi 

 Manajemen Ventilasi Mekanik 

Observasi 

1. Memeriksa indikasi ventilator mekanik (mis. 

Hasil : Asidosis respiratorik dengan pCO2        : 

55.4 mmHg saturasi oksigen 97% 

2. Memonitor efek ventilator terhadap status 

oksigen 

Hasil : Terdapat ronchi, Pneumonia Kanan, 

Hasil AGD Asidosis Respiratorik dan 

Metabolik.  

Ayu 
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     pH         : 7.18 mmHG  

pCO2        : 55.4 mmHg  

     pO2        : 111.5 mmHg 

     HCO3       :  21.1 mmol/l 

     BE         : -7.3 mmol/l 

3. Memonitor gangguan mukosa oral, nasal, 

trakea dan laring. 

Hasil : Terdapat sputum pada ETT dan Oral. 

Terapeutik 

4. Mengatur posisi kepala 45-60
O
 untuk 

mencegah aspirasi. 

Hasil : Tidak terjadi aspirasi. 

5. Melakukan perawatan mulut secara rutin, 

termasuk sikat gigi setiap 12 jam. 

Hasil : Perawatan mulut yang dilakukan setiap 

pagi hari membuat pasien tampak bersih dan 

terawat. 

6. Melakukan pengisapan lendir sesuai 

kebutuhan. 

Hasil : Bebas jalan napas. 

Kolaborasi 

7. Mengkolaborasi pemilihan mode ventilator. 

Hasil : Mode Ventilator Simv dengan kontrol 

volume VT : 424 

8. Mengkolaborasi pengunaan PS atau PEEP 

untuk meminimalkan hipoventilasi alveolus. 

Hasil : PEEP : 8.0 T 
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12. Defisit Perawatan diri b.d 

gangguan neuromuskular 

Rabu, 23-03-2022 

Pkl. 08.30 WITA 
Dukungan Perawatan Diri: Mandi 

Observasi 

- Mengidentifikasi jenis bantuan yang 

dibutuhkan. 

Hasil : Jenis bantuan yang dibutuhkan klien 

yakni perawatan diri mandi. 

- Memonitor kebersihan tubuh kulit. 

Hasil : Kulit klien tampak kotor, berminyak 

serta berkeringat. 

- Memonitor integritas kulit. 

Hasil : Tampak tidak ada luka atau indikasi 

yang mengarah masalah kulit. 

Terapeutik 

- Menyediakan peralatan mandi. 

Hasil : memandikan pasien dengan sabun 

yang mengandung choloroxylenol yang ada 

pada dettol dengan cara dilarutkan. 

- Menyediakan lingkungan yang aman dan 

nyaman. 

Hasil : klien tampak bersih setelah dilakukan 

perawatan diri yang menimbulkan rasa yang 

nyaman serta aman dari bau dan kotoran yang 

menyangkut pada tubuh. 

Ayu 
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- Memfasilitasi mandi, sesuai kebutuhan. 

Hasil : mandi dilakukan oleh perawat. 

- Mempertahankan kebiasaan kebersihan diri. 

Hasil : Rutinitas setiap pagi, pasien 

dimandikan setiap hari di pagi hari. 

- Memberikan bantuan sesuai tingkat 

kemandirian. 

Hasil : diberikan bantuan total dalam 

perawatan diri terumata memandikan karena 

pasien ketegori kertergantungan total. 

 

13. Gangguan mobilitas fisik 

b.d penurunan kekuatan 

otot 

 Manajemen Energi 

Observasi 

1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang 

mengakibatkan kelelahan. 

Hasil : Kaku pada tangan dan kaki.  

2. Memonitor lokasi dan ketidaknyamanan 

selama melakukan aktivitas. 

Hasil : Pasien mengalami penurunan 

kesadaran dan terbaring diatas tempat tidur. 

Teraupetik 

3. Melakukan latihan rentang gerak pasif 

dan/atau aktif. 

Hasil : dilakukan rentang gerak pasif. 

 

Ayu 
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14. Defisit nutrisi b.d 

ketidakmampuan 

menelan makanan 

 Pemberian Makanan Parenteral 

Observasi 

1. Mengidentifikasi terapi yang diberikan sesuai 
untuk usia, kondisi, dosis, kcepatan, rute. 

Hasil : Pemberian cairan parenteral berupa B-

Fluid 500ml/24 jam , Susu peptisol 600 

cc/24jam, Bubur Saring 1.200 cc/24jam. 

2. Memonitor produksi urine 

Hasil : 480cc/8jam 

3. Memonitor jumlah cairan yang masuk dan 

keluar 

Hasil : Jumlah Input: 3.058 cc/24 J  

Jumlah Output: 2.340 cc/24 J 

Terapeutik 

4. Memberikan label pada wadah makanan 
parenteral dengan tanggal, waktu, dan inisial 

perawat 

Hasil : Tidak terjadi kesalahan pada 

pemberian. 

5. Mengatur laju infus, konsentrasi, dan volume 

yang akan dimasukkan 

Hasil : Pemberian sesuai dengan instuksikan 

dokter. 

6. Pastikan alarm infus dihidupkan dan 
berfungsi, jika tersedia 

Hasil : alarm syringe dan infuse pump 

diaktifkan. 

Ayu 
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7. Menghindari pengambilan sampel darah dan 
pemberian obat pada selang nutrisi parenteral 

Hasil : Tidak terjadi kesalahan. 

 

14. Risiko infeksi b.d efek 

prosedur invasive 

 Pencegahan Infeksi 

Observasi 

1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan 
sistemik 

Hasil : Tidak ada tanda dan gejala infeksi, S: 

36,9˚C (dalam batas normal) 

Terapeutik 

2. Membatasi jumlah pengunjung 

Hasil : Tidak ada jam besuk. 

3. Memcuci tangan sebelum dan sesudah kontak 
dengan pasien dan lingkungan pasien 

Hasil : Tidak terjadi kontaminasi silang antara 

pasien dan perawat 

4. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien 

berisiko tinggi 

Hasil : Pasien terhindar dari penyebaran 

mikroorganisme 

Kolaborasi 

5. Mengolaborasi pemberian antibiotik. 
Hasil : Pemberian Meropenem 1gr/8jam (iv) 

 

 

Ayu 
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15. Risiko jatuh b.d 

penurunan tingkat 

kesadaran 

 Pencegahan jatuh 

Observasi  

1. Mengidentifikasi faktor risiko jatuh 
Hasil : Pasien mengalami penurunan 

kesadaran dan diberikan obat Midazolam. 

2. Menghitung risiko jatuh dengan 

menggunakan skala 

Hasil : Jumlah score skala morse 50 (tinggi) 

Terapeutik  

3. Memastikan roda tempat tidur selalu dalam 

kondisi terkunci 

Hasil : Pasien terhindari dari risiko jatuh 

dengan roda tempat tidur terkunci. 

4. Memasang handrell tempat tidur 

Hasil : Handrall sisi kanan dan kiri pada 

tempat tidur klien terpasang. 

5. Menempatkan pasien berisiko tinggi jatuh 

dekat dengan pantauan perawat dari nurse 

station 

Hasil : Pemantauan dilakukan perawatan 

setiap saat. 

 

Ayu 
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4.1.5 Evaluasi Keperawatan 

No. Diagnosa Keperawatan Hari/Tanggal/Waktu Evaluasi (SOAP) Nama Jelas 

1. Bersihan jalan nafas 

tidak efektif b.d adanya 

jalan nafas buatan 

 

Senin, 21-03-2022 

Pkl. 14:10 WITA, 

 

S: Tidakkdapatddikaji 

O:. 

- Ronchi 

- Frekuensi pernapasan 25x/menit 

- Sekret berkurang 

- Pasien tidak mampu batuk 

A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif belum 

teratasi 

P: Lanjutkan Intervensi 1,2,3 & 4 

1. Memonitor posisi selang endotrskeal (ETT), 

terutama setelah mengubah posisi. 

2. Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 

detik. 

3. Menganti fiksasi ETT setiap 24 jam. 

4. Melakukan perawatan mulut. 

Ayu 

2. Penurunan kapasitas 

adaptif intracranial b.d 

edema serebral 

 

 S : Tidak dapat dikaji 

O : TD : 124/98 mmHg 

S : 36,9
o
C 

RR :25x/menit 

Ayu 
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N : 99x/menit  

A : Masalah Penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

Belum teratasi. 

P : Lanjutkan intervensi 1 dan 2 

1. Memonitor tanda gejala peningkatan TIK 

2. Mempertahankan suhu tubuh normal. 

3. Gangguan pertukaran gas 

b.d ketidakseimbangan 

ventilasi-perfusi 

 

 S : Tidak dapat dikaji 

O :  

- Terdapat Ronchi 

- Hasil Thoraks PA/AP Pneumonia dextra dan 

dilatation aortae. 

- Hasil AGD Asidosis Respiratorik dan Metabolik.  

     pH         : 7.18 mmHG  

pCO2        : 55.4 mmHg  

     pO2        : 111.5 mmHg 

     HCO3       :  21.1 mmol/l 

     BE         : -7.3 mmol/l 

A : Masalah Gangguan Pertukaran Gas belum 

teratasi. 

P : Lanjutkan Intervensi 1,2 & 3. 

1. Memeriksa indikasi ventilator mekanik. 

2. Melakukan perawatan mulut secara rutin, termasuk 

sikat gigi setiap 12 jam. 

3. Melakukan pengisapan lendir sesuai kebutuhan. 

Ayu 
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4. Defisit Perawatan diri b.d 

gangguan neuromuskular 

 

 S   : Tidak dapat dikaji 

O  : Klien tampak tidak mampu untuk melakukan 

perawatan diri secara mandiri, semua dibantu oleh 

perawat. 

A : Masalah Defisit perawatan diri belum teratasi 

P  : Lanjutkan Intervensi 1,2,3 & 4. 

1. Memonitor kebersihan tubuh. 

2. Monitor integritas kulit. 

3. Memfasilitasi mandi sesuai kebutuhan. 

4. Mempertahankan kebiasaan kebersihan diri. 

 

Ayu 

5. Gangguan mobilitas fisik 

b.d penurunan kekuatan 

otot 

 

 S : Tidak dapat dikaji 

O : 

 Keadaan Umum: lemah 

 Klien belum bisa beraktivitas karena klien 

mengalami penurunan kesadaran. 

 Klien hanya mampu berbaring di tempat tidur, 

 Kekuatan otot : (menurun) 

1   1  

1   1  

 sendi kaku 

 gerakan terbatas 

 Skor Barthel Index : 0 (Ketergantungan total) 

A : Masalah Gangguan mobilitas fisik belum teratasi. 

Ayu 
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P ; Lanjutkan Intervensi 

1. Melakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau 

aktif. 

6. Defisit nutrisi b.d 

ketidakmampuan 

menelan makanan 

 

 S  : - 

O: 

- Kebutuhan nutrisi parenteral 1000 cc/24 jam,  

Jenis: B-Fluid dan RL 0.9% 

- Albumin: 1.9 gr/dl (Normal 3.5-5.0) 

A : Masalah Defisit Nutrisi belum teratasi. 

P: Lanjutkan Intervensi 1,2,3 & 4 

1. Memonitor jumlah cairan yang masuk dan keluar 

2. Mengatur laju infus, konsentrasi, dan volume 

yang akan dimasukkan 

3. Pastikan alarm infus dihidupkan dan berfungsi, 

jika tersedia 

4. Menghindari pengambilan sampel darah dan 

pemberian obat pada selang nutrisi 

 

Ayu 

7. Risiko infeksi b.d efek 

prosedur invasive 

 

 S: - 

O:  

- Pasien post operasi Craniotomy 

- Terdapat luka bekas operasi pada kepala pasien 

- Terpasang NGT 

- Terpasang infuse RL 

Ayu 
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- Terpasang CVC 

- Terpasang ETT ventilator 

A : Masalah Risiko infeksi belum teratasi. 

P: Lanjutkan Intervensi 1,2,3,4 & 5 

1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan 

sistemik 

2. Membatasi jumlah pengunjung 

3. Memcuci tangan sebelum dan sesudah kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien 

4. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien 

berisiko tinggi 

5. Mengolaborasi pemberian antibiotik. 

 

8. Risiko jatuh b.d 

penurunan tingkat 

kesadaran 

 

 S : - 

O :  

- Klien nampak berbaring, roda tempat tidur terkunci 

dan handrall terpasang. 

- Risiko jatuh skala morse : 50 (tinggi)  

- Klien masih diberikan obat midazolam (iv) 

A : Masalah Risiko jatuh belum teratasi. 

P : Pertahankan intervensi 1,2 & 3.  

1. Memastikan roda tempat tidur selalu dalam 

kondisi terkunci 

Ayu 
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2. Memasang handrell tempat tidur 

3. Menempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat 

dengan pantauan perawat dari nurse station 

 

9. Bersihan jalan nafas 

tidak efektif b.d adanya 

jalan nafas buatan 

 

Selasa, 22-03-2022 

Pkl. 14:20 WITA 

 

S: Tidak dapat dikaji 

O: 

- Ronchi 

- Frekuensi pernapasan 25x/menit 

- Sekret berkurang 

- Pasien tidak mampu batuk 

A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif belum 

teratasi. 

P: Lanjutkan Intervensi 1,2 & 3. 

1. Memonitor posisi selang endotrskeal (ETT), 

terutama setelah mengubah posisi. 

2. Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 

detik. 

3. Melakukan perawatan mulut (mis. Dengan sikat 

gigi, kasa, pelembab bibir). 

 

 

 

 

Ayu 
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10. Penurunan kapasitas 

adaptif intracranial b.d 

edema serebral 

 

 S : Tidak dapat dikaji 

O : TD : 100/90 mmHg 

S : 36
o
C 

RR :22x/menit 

N : 88x/menit  

A : masalah Penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 1 & 2 

1. Memonitor tanda gejala peningkatan TIK 

2. Mempertahankan suhu tubuh normal. 

 

Ayu 

11. Gangguan pertukaran gas 

b.d ketidakseimbangan 

ventilasi-perfusi 

 

 S : Tidak dapat dikaji 

O :  

- Hasil Thoraks PA/AP Pneumonia dextra dan 

dilatation aortae. 

- Hasil AGD Asidosis Respiratorik dan Metabolik.  

     pH         : 7.18 mmHG  

pCO2        : 55.4 mmHg  

     pO2        : 111.5 mmHg 

     HCO3       :  21.1 mmol/l 

     BE         : -7.3 mmol/l 

A : Masalah Gangguan Pertukaran Gas belum 

teratasi. 

P : Lanjutkan Intervensi  

Ayu 
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1. Memonitor efek ventilator terhadap status oksigen 

 

 

 

12. Defisit Perawatan diri b.d 

gangguan neuromuskular 

 

Rabu, 23-03-2022 

Pkl. 14.30 WITA 

S   : Tidak dapat dikaji 

O : Klien tampak tidak mampu untuk melakukan 

perawatan diri secara mandiri, semua dibantu oleh 

perawat. Pada tubuh pasien tampak bersih dari 

kotoran, tidak berbau, berkeringat dan berminyak. 

A : Masalah Defisit perawatan diri belum teratasi. 

P  : Lanjutkan Intervensi 1 dan 2. 

1. Memandikan pasien dengan chloroxylenol. 

2. Dukungan perawatan diri : mandi 

Ayu 

13. Gangguan mobilitas fisik 

b.d penurunan kekuatan 

otot 

 

 S : - 

O : 

 Keadaan Umum: lemah 

 Kekuatan otot : (menurun) 

1   1  

1   1  

A : Masalah Gangguan mobilitas fisik belum teratasi. 

P ; Lanjutkan Intervensi 

1. Melakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau 

aktif. 

 

Ayu 
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14. Defisit nutrisi b.d 

ketidakmampuan 

menelan makanan 

 

 S  : - 

O: 

- Kebutuhan nutrisi parenteral 1000 cc/24 jam,  

Jenis: B-Fluid dan RL 0.9% 

- Albumin: 1.9 gr/dl (Normal 3.5-5.0) 

A : Masalah Defisit Nutrisi belum teratasi. 

P: Lanjutkan Intervensi 1 dan 2. 

1. Memonitor jumlah cairan yang masuk dan keluar 

2. Menghindari pengambilan sampel darah dan 

pemberian obat pada selang nutrisi 

 

Ayu 

15. Risiko infeksi b.d efek 

prosedur invasive 

 

 S: - 

O:  

- Pasien post operasi Craniotomy 

- Terdapat luka bekas operasi pada kepala pasien 

- Terpasang NGT 

- Terpasang infuse RL 

- Terpasang CVC 

- Terpasang ETT ventilator 

A : Masalah Risiko infeksi belum teratasi. 

P: Lanjutkan Intervensi 1,2,3,4 & 5 

1. Membatasi jumlah pengunjung 

2. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien 

berisiko tinggi 

Ayu 
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17. Risiko jatuh b.d 

penurunan tingkat 

kesadaran 

 

 S : - 

O :  

- Klien nampak berbaring, roda tempat tidur terkunci 

dan handrall terpasang. 

- Risiko jatuh skala morse : 50 (tinggi)  

A : Masalah Risiko jatuh belum teratasi. 

P : Pertahankan intervensi 1,2,3,4 & 5.  

1. Memastikan roda tempat tidur selalu dalam 

kondisi terkunci dan handrell tempat tidur 

terpasang. 

2. Menempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat 

dengan pantauan perawat dari nurse station 

 

Ayu 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan 

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan 

Pasien atas nama Tn.A, berusia 53 tahun, mengalami 

traumatic brain injury disebabkan kecelakaan kendaraan lalu lintas 

dengan mengendarai sepeda motor. Awalnya klien masih sadar tetapi 

ketika sampai di RS tiba-tiba pasien tidak sadarkan diri dan 

mengalami penurunan kesadaran pada saat ini. Pada tanggal (02-03-

2022) Pukul 21:00 WITA dilakukan operasi Kraniektomi di ruang OK 

Cito pada daerah kepala klien untuk evakuasi hematoma. Pada tanggal 

(05-03-2022) Pukul 13:30 WITA dilakukan pemasangan CVC di 

ruang ICU. Pada tanggal (16-03-2022) Pukul 17:30 WITA dilakukan 

tindakan Tracheostomi di ruang OK Cito dan pada tanggal (18-02-

2022) masuk di ruangan ICU karena mengalami penurunan kesadaran 

hingga saat ini di RSUP Wahidin Sudirohusodo dan sekarang berada 

di ruang ICU selama 18 hari. Pengkajian di lakukan di ruang ICU, saat 

ini pasien terpasang ventilator, terpasang ETT, infus, NGT, serta 

chateter urine. 

Kasus traumatic brain injury, secara teori yang menjadi 

penyebab terbesar ialah kecelakaan lalu lintas. Hal ini didukung 

dengan pernyataan dari penelitian yang dipublikasikan oleh Riyadina 

(2016). Sejalan dengan hal tersebut, Salim (2015) juga menyatakan 

bahwa trauma kepaa sangat banyak ditemukan di negara berkembang 

secara khusus yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, dan sangat 

berisiko untuk menimbulkan kecacatan permanen sampai berakhir 

pada kematian. Trauma kepala tersebut biasanya diakibatkan oleh 

pengendara kendaraan bermotor tidak mengenakan pengaman atau 

helm yang merupakan salah satu kesalahan pengendara.  
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Kondisi ini telah disampaikan dalam Q.S As-Syu‟ara [26]: 30: 

صِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ ايَْدِيْكُمْ  نْ مُّ وَمَآ اصََابَكُمْ مِّ

 وَيَعْفوُْا عَنْ كَثِيْرٍ  

Terjemahnya : “Dan setiap apa pun yang menimpa kamu adalah 

disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan 

banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)”. 

Dalam tafsir Kemenag RI pada ayat ini, Allah menerangkan 

bahwa ketika Nabi Musa AS melihat perlakuan fir‟aun yang 

mengancam keselamatan jiwanya, ia terpaksa tidak mengemukakan 

bukti-bukti yang biasanya dapat diterima akal. Ia beralih kepada 

mukjizat-mukjizat dan hal yang luar biasa. 

Al-Maraghi menafsirkan bahwa musibah-musibah di dunia 

yang menimpa manusia tidak lain sebagai hukuman atas dosa-dosa 

yang telah mereka lakukan. Namun Allah memaafkan manusia atas 

kejahatan yang telah dilakukan dengan tidak menghukum atas semua 

kejahatan tersebut. Allah menjadikan dosa sebagai sebab-sebab yang 

menghasilkan akibat. 

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respons 

manusia terhadap gangguan kesehatan atau proses kehidupan, atau 

kerentangan respons dari seorang individu, keluarga, kelompok, atau 

komunitas. Diagnosis keperawatan biasanya berisi dua bagian yaitu 

deskription atau pengubah, fokus diagnosis, atau konsep kunci dari 

diagnosis (Hermand dkk 2015).  

Diagnosis utama yang muncul pada kasus ini adalah kbersihan 

jalan napas tidak efektif. Masalah ini didapatkan pada saat dilakukan 

pengkajian pada pasien saat di rawat di ruang ICU dengan data 
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pernpasan 25x/i, sputum/ sekret yang belebihan ditandai dengan suara 

napas tambahan ronchi. Hal ini sejalan dengan Anderson, (2012) yang 

menuliskan dalam bukunya bahwa pasien yang mengalami cedera 

kepala dengan cedera otak primer mengakibatkan kerusakan sel otak 

yang memicu terjadi peningkatan tahanan sistemik dan vaskuler 

sehingga terjadi penurunan tekanan pembuluh darah pulmonal, 

peningkatan tekanan hidrostatik, kebocoran cairan kapiler, oedema 

paru, penumpukan cairan atau sekret, dan disfusi O2 terlambat yang 

akan meningkatkan frekuensi pernapasan klien serta penumpukan 

sekret menyebabkan jalan napas cenderung menyempit sehingga 

udara yang masuk kedalam tubuh lebih sedikit Masalah ini ditemukan 

pada hari pertama sampai hari ketiga saat pasien dirawat di ruangan 

ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.  

Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) Bersihan jalan 

nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan 

memiliki definisi yaitu Ketidak mampuan membersihkan sekret atau 

obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. 

Gejaala dan tanda mayor yang dapat ditemukan yaitu data objektif 

batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk, sputum berlebih/obstruksi 

dijalan nafas, mengi, wheezing, dan/atau ronkhi kering. Sedangkan 

gejala dan tanda minor yang dapat ditemukan yaitu data subjektif 

dispnea, sulit bicara, ortopnea. dan pada data objektif dapat ditemukan 

yaitu gelisah, sianosis, bunyi nafas menurun, frekuensi nafas berubah, 

dan pola nafas berubah. Bersihan jalan nafas tidak efektif diakibatkan 

karena adanya infeksi pada saluran pernafasan bagian bawah sehingga 

mengakibatkan peroduksi sputum meningkat dan mengakibatkan 

konsolidasi cairan sputum dijalan nafas. Hal ini sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh (Smeltzer dan Bare, 2013) bahwa bersihan 

jalan nafas tidak efektif karena adanya reaksi inflamasi yang dapat 

terjadi di alveoli, menghasilkan eksudat yang dapat mengganggu jalan 

nafas. 
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Menurut penulis diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif 

berhubungan dengan sekresi yang tertahan pada pasien 1, gejala dan 

tanda mayor yang didapatkan sudah memenuhi validasi untuk 

menegakkan diagnosis sesuai dengan buku Standar Diagnosa 

Keperawatan Indonesia (SDKI) yaitu 80% hingga 100% data mayor. 

Diagnosis kedua yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

dimana tandanya adalah keluarga klien mengatakan awalnya pasien 

masih sadar kemudian ketikasampai di Rs tiba-tiba tidak sadarkan diri 

dan juga mengalami penurunan kesadaran pada saat ini. Tingkat 

kesadaran Somnolem, GCS E3M4Vx, tampak luka post op 

kranioktomi, hasil ct-scan perdarahan perdarahan intracerebri lobus 

frontal bilateral et temporal sinistra dengan volume +/- 39.65 ml, 

perdarahan subdural region frontal dextra, perdarahan subarachnoid 

region frontal bilateral, multihematosinus, fraktur os frontoparietal 

dextra, soft tissue swilling region frontotemporoparietal dextra. 

Penurunan kapasitas adaptif intrakranial Gangguan mekanisme 

dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus 

yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial (Tim Pokja SDKI DPP 

PPNI, 2017). Berdasarkan buku SDKI gejala dan tanda mayor 

subjektif sakit kepala dan objektif tekanan tingkat kesadaran menurun, 

refleks neurologis terganggu. Gejala dan tanda minor objektif tampak 

lemah dan fungsi kognitif terganggu. Menurut Hisam (2013) tekanan 

darah yang sangat tinggi dapat memperburuk edema serebri 

sebaliknya tekanan darah terlalu rendah akan mengakibatkan iskemia 

otak yang pada akhyirnya juga menyebabkan edema dan peningkatan 

tekanan intrakranial. Hal ini sejalan dengan Clarinta 2016 yang 

menuliskan bahwa perdarahan terjadi akibat proses trauma yang 

menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak. 
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Diagnosis ketiga yaitu gangguan pertukaran gas dimana 

tandanya adalah Tampak klien mengalami kesadaran menurun, 

Tampak klien terpasang ventilator, pH : 7.18mmHg, pCO2 : 

55.4mmHg, pO2 : 111.5mmHg, HCO3 : 21.1mmol/l, BE : -7.3mmol/l 

Interpretasi asidosis respiratorik dan metabolik, tingkat kesadaran 

somnolen, hasil foto thoraks PA/AP terpasang ETT dengan tip 

setinggi +/-5.51cm diatas carina, pneumonia kanan, dilatatio aortae. 

Gangguan pertukaran gas adalah kelebihan atau kekurangan oksigen 

dan/atau eliminasi karbondioksida pada membrane alveolus-kapiler 

(PPNI, 2017). Berdasarkan buku SDKI, gejala dan tanda mayor pada 

diagnosa gangguan pertukaran gas yaitu klien dyspnea, PCO2 

meningkat/menurun, PO2 menurun, takikardia, pH arteri 

meningkat/menurun dan adanya bunyi nafas tambahan. Sedangkan 

untuk gejala dan tanda minornya yaitu klien pusing, sianosis, 

diaphoresis, gelisah, terdapat nafas cuping hidung, pola nafas 

abnormal dan kesadaran menurun. Menurut Nurarif & Kusuma (2015) 

semakin lama sekret semakin menumpuk di bronkus maka aliran 

bronkus menjadi semakin sempit dan pasien dapat merasa sesak. 

Tidak hanya terkumpul dibronkus lama-kelamaan sekret dapat sampai 

ke alveolus paru dan mengganggu sistem pertukaran gas di paru.  

Teori inilah yang menjadi alasan peneliti mengangkat diagnosa 

gangguan pertukaran gas. 

Diagnosis keempat defisit perawatan diri, didapatkan hasil 

pengkajian keluarga klien mengatakan penyakit yang dialaminya 

sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena pasien sudah tidak 

dapat melakkukan apapun dan hanya terbaring tak berdaya di tempat 

tidur, tampak pasien mengalami kesadaran menurun, Tampak klien 

tidak mampu untuk melakukan perawatan dirinya secara mandiri, 

Tampak pasien dibantu secara total oleh perawat untuk mandi, Oral 

Hygiene juga di bantu oleh perawat. Defisit perawatan diri adalah 

tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri 
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Data objektif ditemukan tidak mampu mandi atau mengenakan 

pakaian atau makan atau ketoilet dan berhias secara mandiri, minat 

melakukan perawatan diri kurang (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 

2017). Menurut (puspa, rahmadhani,2018), defisit perawatan diri 

disebabkan karena proses peradangan sehingga suplai oksigen keotak 

menurun yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan 

kegiatan sehingga penegakkan diagnosis defisit perawatan diri karena 

klien tidak mampu untuk melakukan pemenuhan kebutuhn personal 

secara mandiri, sehingga dibutuhkan bantuan tenaga keperawatan 

untuk membantu  melakukan perawatan diri. Menurut penulis 

diagnosis Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan pada 

pasien , gejala dan tanda mayor yang didapatkan sudah memenuhi 

validasi untuk menegakkan diagnosis sesuai dengan buku Standar 

Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) yaitu 80% hingga 100% 

data mayor. 

Diagnosis kelima adalah gangguan mobilitas fisik dengan hasil 

pengkajian didapatkan Tampak klien lemah, Tampak klien cenderung 

tidur, Tampak klien enggan untuk melakukan pergerakan, kecauali di 

bantu oleh perawat. Kekuatan otot sangat lemah. Immobilisasi 

menyebabkan aktivitas dan tonus otot menjadi berkurang. Rangka 

pendukung tubuh yang terdiri dari empat tipe tulang, seperti panjang, 

pendek, pipih, dan irreguler disebut skeletal. Sistem skeletal berfungsi 

dalam pergerakan, melindungi organ vital, membantu mengatur 

keseimbangan kalsium, berperan dalam pembentukan sel darah merah. 

Pengaruh imobilisasi yang cukup lama akan terjadi respon fisiologis 

pada sistem otot rangka. Respon fisiologis tersebut berupa gangguan 

mobilisasi permanen yang menjadikan keterbatasan mobilisasi. 

Keterbatasan mobilisasi akan mempengaruhi daya tahan otot sebagai 

akibat dari penurunan masa otot, atrofi dan stabilitas. Pengaruh otot 

akibat pemecahan protein akan mengalami kehilangan masa tubuh 

yang terbentuk oleh sebagian otot. Oleh karena itu, penurunan masa 
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otot tidak mampu mempertahankan aktivitas tanpa peningkatan 

kelelahan. Selain itu juga terjadi gangguan pada metabolisme kalsium 

dan mobilisasi sendi Gangguan mobilitas fisik  adalah keterbatasan 

dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri 

(Mansjoer & suriadi dan Rita Y, 2016). 

Diagnosis keenam yaitu Defisit nutrisi dengan hasil pengkajian 

klien tampak terpasang ngt, trakeostomi, klien mengalami penurunan 

kesadaran dan hasil laboratorium menunjukkan klien 

hipoalbuminemia dimana albumin klien 1.9 gr/dl sementara normal 

dalam batas 3.5-5.0. defisit nutrisi asupan nutrisi tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme (PPNI, 2017). Menurut hasil 

penelitian, peneliti menegakkan diagnosa defisit nutrisi pada klien. 

Berdasarkan buku SDKI, diagnosa keperawatan defisit nutrisi, faktor 

resikonya yaitu ketidakmampuan menelan makanan. Gejala tanda 

minor serum albumin turun. 

Diagnosis ketujuh adalah  Resiko infeksi ialah beresiko 

mengalami peningkatan terserang organisme patogenik (PPNI, 2017). 

Menurut hasil penelitian, peneliti menegakkan diagnosa resiko infeksi 

pada klien. Berdasarkan buku SDKI, diagnosa keperawatan resiko 

infeksi, faktor resikonya yaitu efek prosedur invasif. Pada klien 

dibuktikan dengan terpasangnya infus, terpasang ventilator, terpasang 

ETT, NGT, dan baru di lakukan tracheostomy. Alasan peneliti 

menegakkan diagnosa tersebut yaitu kasus ini sesuai dengan teori 

bahwa sebanyak 70% pasien yang dilakukan rawat inap mendapatkan 

terapi cairan infus. Tetapi karena terapi ini diberikan secara terus 

menerus dan dalam jangka waktu yang lama tentunya akan 

meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi dari pemasangan 

infus, salah satunya adalah infeksi (Herlina et al 2018). 

Dan diagnosis kedelapan/terakhir risiko jatuh ialah berisiko 

mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Menurut hasil penelitian, peneliti 
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menegakkan diagnosa resiko jatuh pada klien. Berdasarkan buku 

SDKI, diagnosa keperawatan resiko jatuh , faktor resikonya yaitu 

penurunan tingkat kesadaran, perubahan fungsi kognitif, kondisi pasca 

operasi, kekuatan otot menurun dan efek agen farmakologis. Alasan 

peneliti menegakkan diagnosa tersebut yaitu dalam upaya pencegahan 

risiko jatuh dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan mencegah 

pasien jatuh dengan tanpa cidera adalah dengan dilakukan pengkajian 

ulang secara berkala mengenai risiko pasien jatuh, termasuk risiko 

potensial yang berhubungan dengan jadwal pemberian obat serta 

mengambil tindakan untuk mengurangi semua risiko yang telah 

diidentifikasi tersebut. Pengkajian risiko jatuh ini telah dapat 

dilaksanakan sejak pasien mulai mendaftar, yaitu dengan 

menggunakan skala jatuh yaitu mose fall scale, sebagai instrument 

yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko jatuh. 

Menghitung skala jatuh merupakan cara untuk menentukan risiko 

jatuh dari pasien dan manajemen pencegahan jatuh yang telah ada dan 

berlaku di seluruh unit di rumah sakit khususnya diruang rawat inap. 

(Budiono, 2014 jlm.125). 

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan merupakan segala treatment yang di 

kerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan 

penilaian klinis untuk mencapai luaran (outcome) yang di harapkan 

(SIKI,2018). Perencanaan keperawatan pada pasien dilakukan 

menggunakan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dan 

Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Perencanaan 

dilakukan setelah semua data yang terkumpul selesai dianalisa dan 

diprioritaskan. Perencanaan disesuaikan dengan kondisi masing-

masing pasien. Perencanaan itulah yang nantinya akan dilakukan 

kepada klien untuk menyelesaikan masalah dengen efisien. Beberapa 

tindakan yang dapat dilakukan kepada klien meliputi observasi, 

terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. 
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Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat 

dilakukan pada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah 

Manajemen jalan napas buatan. Menurut SLKI (2018), tujuan dari 

asuhan keperawatan diharapkan masalah bersihan jalan napas 

meningkat dengan kriteria hasil produksi sputum menurun, serta 

ronchi menurun. Penanganan untuk obstruksi jalan napas akibat 

akumulasi sekresi pada Endotracheal Tube (ETT) pada pasien 

kritis ialah dengan melakukan Tindakan penghisapan lendir (suction) 

dengan memasukkan selang catheter suction melalui 

hidung/mulut/Endotracheal Tube (ETT) yang bertujuan untuk 

membebaskan jalan napas, mengurangi retensi sputum dan mencegah 

infeksi paru. Secara umum, pasien yang terpasang ETT memiliki 

respon tubuh yang kurang baik untuk mengeluarkan benda asing, 

sehingga sangat diperlukan Tindakan penghisapan lendir (suction) 

(Hidayat, 2012). 

Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat 

dilakukan pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif irakranial salah 

satunya adalah manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Menurut 

SLKI (2018), tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan masalah 

kapasitas adaktif meningkat dengan kriteria hasil tingkat kesadaran 

meningkat, fungsi kognitif meningkat dan tekanan darah membaik. 

Penanganan peningkatan tekanan intrakranial dengan pemberian 

posisi semi fowler dan menyediakan lingkungan yang tenang. Posisi 

pasien memiliki efek mendalam pada stabilitas hemodinamik pasien 

cedera kepala. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pasien dengan 

cedera kepala harus ditempatkan pada posisi semi fowler, 

membuktikan tekanan darah sistolik kembali ke kisaran normal, 

tekanan nadi menurun menjadi normal, tingkat kesadaran pasien 

meningkat di ukur dengan Glasgow Coma Scale (GCS) (Suddarth, 

2015). Teori yang mendasari elevasi kepala ini ialah peninggian 

anggota tubuh diatas jantung dengan vertical axis, akan menyebabkan 
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cairan cerebral spinal terdistribusi dari kranial keruang subaranoid 

spinal dan menfasilitasi venus return serebral. 

 

 

Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat 

dilakukan pada diagnosis gangguan pertukaran gas salah satunya 

adalah manajemen ventilasi mekanik. Menurut SLKI (2018), tujuan 

dari asuhan keperawatan diharapkan masalah pertukaran gas  

meningkat dengan kriteria hasil PCO2,PO2,dan pH arteri membaik . 

Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat 

dilakukan pada diagnosis gangguan mobilitas fisik adalah pengaturan 

posisi.  Menurut SLKI (2018), tujuan dari asuhan keperawatan 

diharapkan masalah mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil 

pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, gerakan 

terbatas menurun, kelemahan fisik meningkat. Menurut Hendra dkk 

(2011) mobilisasi didefinisikan menjadi penggantian posisi klien 

setiap dua jam yaitu miring kiri, telentang head up30o dan miring 

kanan ). Untuk mencegah terjadinya kolonisasi orofaring dan 

kolonisasi lambung maka diperlukan rindakan pencegahan 

diantaranya Head elevation of bed dengan tujuan mengurangi 

terjadinya aspirasi aerodigesif (oroparingeal dan gastrointestinal), 

meningkatkan volume dan ventilasi paru pasien, serta memberikan 

keamanan pada saat pemberian makan melalui NGT. Merawat pasien 

dengan ventilasi mekanik dalam posisi semi telentang bertujuan untuk 

mencegah aspirasi lambung. Dalam sebuah penelitian observasional 

dimana pasien dengan posisi telentang mengalami aspirasi dari pada 

pasien dengan semi telentang (45°) (Thomas et al, 2016).  

Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat 

dilakukan pada diagnosis defisit perawatan diri adalah dukungan 

perawatan diri dan perawatan seluruh badan (memandikan pasien). 

Menurut SLKI (2018), tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan 
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masalah perawatan diri meningkat dengan kriteria hasil 

mempertahankan kebersihan diri meningkat. 

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada 

pasien pertama dan kedua dengan masalah keperawatan risiko infeksi 

yaitu pencegahan infeksi. Menurut SIKI (2018) intervensi yang dapat 

dilakukan pada diagnosa keperawatan resiko infeksi adalah monitor 

tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, batasi jumlah pengunjung, 

cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan 

lingkungan pasien, pertahankan teknik streil pada pasien yang berisiko 

tinggi dan kolaborasi dalam pemberian antibiotik. Menurut SLKI 

(2018), tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan tingkat infeksi 

menurun dengan kriteria hasil kadar sel darah putih membaik.  

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan 

Tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik 

yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi 

keperawatan. Tindakan Implementasi adalah tindakan dari rencana 

keperawatan yang telah disusun dengan menggunakan pengetahuan 

keperawatan, perawat melakukan dua intervensi yaitu 

mandiri/independen dan kolaborasi/interdisipliner (NANDA, 2015).  

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan tiga 

hari perawatan pada tanggal 21-23 Maret 2022 diruang ICU RS 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai 

dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. 

Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang dibuat dan 

disesuaikan dengan masalah keperawatan yang telah ditemukan pada 

pasien. Berdasarkan perencanaan yang dibuat peneliti melakukan 

tindakan keperawatan yang telah disusun sebelumnya tindakan 

keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan 

pada masalah bersihan jalan napas tidak efektif adalah melakukan 

manajemen jalan napas buatan yaitu dengan memonitor posisi selang 

ETT, memonitor kulit area stoma trakeostomi, memberikan posisi 
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semi fowler, melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik, 

mengganti fiksasi ETT setiap 24jam, melakukan perawatan mulut 

dengan oral hygiene dan melakukan perawatan stoma trakeostomi. 

Tindakan keperawatan pada masalah penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial adalah manajemen peningkatan tekanan 

intrakranial, dengan mengidentifiksi penyebab peningkatan TIK, 

memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK, meminimalkan stimulus 

dengan menyediakan lingkungan yang tenang, memberikan posisi 

semi fowler, mempertahankan suhu tubuh normal dan mengkolaborasi 

pemberian sedasi dan anti konvulsan. 

Tindakan keperawatan pada masalah gangguan pertukaran gas 

adalah melakukan manajemen ventilasi mekanik, dengan memeriksa 

indikasi ventilasi ventilasi mekanik, memonitor efek ventilator 

terhadap status oksigen, memonitor gangguan mukosa oral, trakea dan 

laring, mengatur posisi kepala untuk mencegah aspirasi, melakukan 

perawatan mulut secara rutin, melakukan pengisapan lendir sesuai 

kebutuhan, mengkolaborasi pemilihan mode ventilator dan 

mengkolaborasi penggunaan PS/PEEP untuk meminimalkan 

hipoventilasi alveolus.  

Tindakan keperawatan pada masalah defisit perawatan diri 

adalah dukungan perawatan diri: mandi adalah memfasilitasi 

pemenuhan kebutuhan kebersihan diri dengan cara mengidentifikasi 

jenis bantuan yang dibutuhkan, memonitor kebersihan tubuh, 

memonitor integritas kulit, menyediakan sabun untuk peralatan mandi, 

menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, memfasilitasi 

mandi, sesuai kebutuhan, mempertahankan kebiasaan kebersihan diri 

dan memberikan bantuan sesuai tingkat kemandirian memandikan 

menggunakan chloroxylenol berdasarkan pengukuran hasil lembar 

observasi yang telah dilaksanakan selama tiga hari maka didapatkan 

nilai mempertahankan kebersihan diri. 
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Hari Petunjuk penilaian Hasil 

Observasi  

1 Setelah melakukan intervensi memandikan, sekitar 

alat medis yang terhubung pada area tubuh pasien 

tampak bersih 

 

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tidak berbau. 

 

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tampak tidak berkeringat. 

 

     

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tampak tidak berminyak. 
 

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tampak bersih dari kotoran. 

 

Total 2 

2 Setelah melakukan intervensi memandikan, sekitar 

alat medis yang terhubung pada area tubuh pasien 

tampak bersih 

 

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tidak berbau. 

 

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tampak tidak berkeringat. 

5 

 

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tampak tidak berminyak. 

 

 

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tampak bersih dari kotoran. 
       

Total        3 

3 Setelah melakukan intervensi memandikan, sekitar 

alat medis yang terhubung pada area tubuh pasien 

tampak bersih 

 

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tidak berbau. 
      

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tampak tidak berkeringat. 

4 

 

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tampak tidak berminyak. 

 

 

setelah melakukan intervensi memandikan, pada 

tubuh pasien tampak bersih dari kotoran. 
       

Total 4 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setelah 

dilaksanakan implementasi memandikan menggunkan chloroxylenol 

selama 3 hari berturut-turut di dapatkan kebersihan diri pada Tn.A, 

untuk implementasi hari pertama didapatkan nilai 2 dengan 

interpretasi kebersihan diri menurun, hari kedua menunjukkan nilai 3 
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dengan interpretasi kebersihan diri sedang dan pada hari ketiga di 

dapatkan skor 4 dengan interpretasi hasil kebersihan diri cukup 

meningkat. 

Tindakan keperawatan pada masalah gangguan mobilitas fisik 

pasien adalah manajemen energi mengatur posisi, yaitu dengan 

memonitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi, 

mengatur posisi untuk mengurangi sesak, meninggikan tempat tidur 

bagian kepala, memberikan bantal yang tepat pada leher, memberikan 

topangan pada area edema, memotivasi terlibat dalam perubahan 

posisi, mengubah posisi setiap 2 jam, mengubah posisi dengan teknik 

log roll, serta menginformasikan saat akan dilakukan perubahan 

posisi.  

Tindakan keperawatan pada masalah defisit nutrisi adalah  

melakukan pemberian makanan paranteral yaitu mengidentifikasi 

terapi yang diberikan sesuai usia, kondisi, dosis, kecepatan dan rute, 

memonitor produksi urine, memonitor jumlah cairan yang masuk dan 

keluar, memberikan label pada wadah makanan, tanggal dan waktu 

dan inisial perawat, mengatur laju infus, memastikan alarm infus 

dihidupkan dan berfungsi jika tersedia dan menhindari pengambilan 

sampel darah dan pemberian obat pada selang nutrisi parenteral. 

Tindakan keperawatan pada masalah risiko infeksi adalah 

melakukan pencegahan infeksi, yaitu dengan memonitor tanda dan 

gejala infeksi lokal dan sistemik, membatasi jumlah pengunjung, 

mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan 

lingkungannya, mempertahankan teknik aseptik pada pasien yang 

berisiko tinggi dan mengolaborasi pemberian antibiotik. Berdasarkan 

studi kasus pada pasien semua intervensi terapi yang telah disusun 

dilakukan pada pasien. 

Tindakan keperawatan pada masalah risiko jatuh adalah 

melakukan pencegahan jatuh yaitu mengidentifikasi faktor risiko 

jatuh, menghitung risiko jatuh dengan menggunakan skala, 
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memastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci, 

memasang handrell tempat tidur dan menempatkan pasien berisiko 

tinggi jatuh dekat dengan pentauan perawat dari nurse station. 

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi pada kasus Tn.A  pada hari Senin, 21 Maret 2022  

dari pemberian manajemen jalan napas buatan untuk masalah bersihan 

jalan napas tidak efektif diperoleh hasil data objektif tampak sputum 

yang keluar di mulut dan di selang ETT pasien berkurang, bunyi 

napas: ronkhi: menurun, TTV : P: 25x/ menit, N: 109 kali/menit, 

pasien tidak mampu batuk. Sehingga dari data tersebut dapat 

disimpulkan masalah bersihan jalan napas tidak efektif belum teratasi 

dan intervensi dilanjutkan. 

Dari pemberian manajemen peningkatan tekanan intrakranial 

untuk masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial diperoleh data 

objektif pemantauan sign pada monitor, TD : 124/98mmHg, S : 36,9
 

o
C, RR : 25x/menit, N : 99x/menit. Sehingga dari data tersebut dapat 

disimpulkan masalah penurunan kapasitas adaptif belum teratasi dan 

intervensi dilanjutkan. 

Dari pemberian manajemen ventilasi mekanik untuk masalah 

gangguan pertukaran gas diperoleh hasil  data objektif  klien tampak 

terpasang ventilator, terdapat ronchi, hasil thoraks PA/AP pneumonia 

dextra dan dilation aortae, Hasil AGD Asidosis Respiratorik dan 

Metabolik. pH : 7.18mmHg, pCO2: 55.4mmHg, pO2 :111,5 mmHg, 

HCO3 : 21.1mmol/l, BE : -7.3mmol/l, terdapat sputum pada ETT dan 

oral, terpasang ventilator, perawatan mulut yang dilakukan setiap pagi 

hari membuat pasien tampak bersih dan terawat, dilakukan suction 

sesuai kebutuhan, sehingga masalah gangguan pertukaran gas belum 

teratasi dan intervensi dilanjutkan. 
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Dari pemberian dukungan perawatan diri: mandi dengan 

memandikan pasien hasil yang didapatkan pasien masih 

membutuhkan bantuan perawat dalam memenuhi perawatan dirinya, 

tampak kulit dan badan pasien bersih dan tidak berbau. Sehingga 

masalah defisit perawatan diri belum teratasi dan pertahankan 

intervensi. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan penilaian ditas di dapatkan bahwa terjadi 

peningkatan dalam mempertahankan kebersihan diri setelah dilakukan 

personal hygiene (memandikan menggunakan chloroxylenol) selama 3 

hari pengimplementasia sebagaimana Chloroxylenol merupakan 

antiseptik yang sudah sering digunakan dalam air memandikan karena 

dianggap aman dengan pH 5,0 mendekati pH normal kulit 5,4-5,9, 

serta bersifat toksisitas dan korosifitas logam yang rendah. Hal 

tersebut menyebabkan antiseptik chloroxylenol tidak merusak lapisan 

barier kulit yaitu stratum corneums dan mencegah terjadinya lesi atau 

Actopic Dermatitis (AD) pada pada pasien yang mempunyai kulit 

sensitif terhadap bahan antiseptik dengan pH tinggi (Imardi, 2017). 

Dari pemberian manajemen energi untuk masalah gangguan 

mobilitas fisik diperoleh data objektif keadaan umum lemah, klien 

belum bisa beraktivitas karena klien mengalami penurunan kesadaran, 

klien hanya mampu berbaring ditempat tidur, kekuatan otot menurun 

(1,1,1,1) sendi kaku, gerakan terbatas, skor barthel index : 0 

ketergantungan total, masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi 

sehingga intervensi dilanjutkan. 
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Dari pemberian makanan parenteral observasi untuk masalah 

defisit nutrisi diperoleh data objektif kebutuhan nutrisi parenteral 

1000cc/24 jam, jenis B-Fluid dan RL 0.9%, Albumin : 1.9 gr/dl 

(normal 3.5-5.0).  

Dari pencegahan infeksi observasi untuk masalah risiko infeksi 

diperoleh data objektif pasien post operasi craniotomy, terdapat luka 

bekas operasi pada kepala pasien, terpasang NGT, terpasang infuse 

RL, terpasang CVC, terpasang ETT ventilator. sehingga masalah 

risiko infeksi belum teratasip pertahankan intervensi. 

Dan untuk pencegahan jatuh pada masalah risiko jatuh 

didapatkan data objektif bahwa klien nampak berbaring, roda tempat 

tidur terkunci dan handrall terpasang, risiko jatuh skala morser : 50 

tinggi,  klien masih diberikan obat midazolam sehingga masalah risiko 

jatuh belum teratasip pertahankan intervensi.  

5.2 Analisis Evidance Based Practice In Nursing 

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien traumatic 

brain injury dengan masalah defisit perawatan diri menggunakan 

intervensi memandikan yang diberi chloroxylenol. Personal hygiene 

adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan 

seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Tujuan dari perawatan 

personal hygiene adalah untuk meningkatkan derajat Kesehatan, 

Sesuai dengan (Potter & Perry dalam Sri Harvita, 2019) jika pasien 

tidak mampu melakukan personal hygiene maka tugas seorang 

perawat adalah memberikan bantuan dalam melaksanakan pemenuhan 

kebutuhan personal hygiene pasien. Salah satu bentuk perawatan diri 

adalah pemenuhan kebutuhan manusia. Perawat memiliki peran untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi aspek biologi, sosial, 

dan spiritual. Personal hygiene sangat dipengaruhi oleh nilai individu 

dan kebiasaan sehingga personal hygiene merupakan hal yang penting 

dan harus diperhatikan karena personal hygiene akan mempengaruhi 

kesehatan dan psikis seseorang (Tarwoto & Wartonah, 2012).  
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Adapun komponen patient hygiene meliputi oral hygiene, 

mobilitas pasien, perawatan kateter urin, manajemen inkontinensia, 

serta hand hygiene, antiseptik kulit, dan tindakan memandikan. 

Berdasarkan dari beberapa jenis komponen patient hygiene tersebut 

yang sering dilakukan di ruang rawat yaitu kegiatan memandikan 

(Imardiani, 2017).  

Empat kebutuhan perilaku sehat yang menjadi perhatian 

perawat untuk meningkatkan kenyamanan pasien yaitu kebutuhan 

fisik, psikososial, sosial budaya, dan lingkungan (Kolcaba dalam 

Imardiani, 2017). Pasien imobilisasi tidak mampu bergerak bebas 

sehingga memerlukan perhatian lebih dari perawat dalam memelihara 

personal hygiene. Dengan pemberian tindakan personal hygiene 

dapat menimbulkan perasaan tenang dan kepuasan pasien akan 

semakin baik terhadap layanan yang diberikan. Kepuasan pasien 

akan tercapai apabila setiap pasien memperoleh hasil yang optimal 

dari pelayanan. Adanya perhatian terhadap kemampuan pasien atau 

keluarga, terhadap keluhan, kondisi lingkungan fisik dan 

memprioritaskan kebutuhan pasien. Pasien-pasien di ruang ICU yang 

tersedasi dan terpasang ventilator mekanik, terlalu lemah untuk dapat 

melakukan personal hygiene sendiri (Coyer, Sullivan, Gradcert, & 

Nicola Cadman, 2011).  

Perawat melakukan personal hygiene menggunakan baskom 

yang berisi air hangat, sabun dan dan washlap (Horstmann, Master, 

Leading, & Master, 2015). Perawatan kebersihan bertujuan menjaga 

kebersihan pasien, menyegarkan mereka dan membuat mereka 

merasa nyaman, bisa membantu mengurangi bau badan, merangsang 

sirkulasi, menghilangkan keringat, dan mengurangi potensi infeksi 

(Kato, Irwan, Aoki, & Kimie Umeda, 2017). Salah satu bentuk 

perawatan diri adalah pemenuhan kebutuhan manusia. Perawat 

memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi 

aspek biologi, sosial, dan spiritual. Personal hygiene sangat 
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dipengaruhi oleh nilai individu dan kebiasaan sehingga personal 

hygiene merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan karena 

personal hygiene akan mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang 

(Tarwoto & Wartonah, 2012).  

Tindakan personal hygiene merupakan salah satu yang harus 

dilakukan perawat terhadap klien yang meliputi kebersihan mulut, 

kebersihan mata, kebersihan telinga, kebersihan hidung, kebersihan 

mulut dan gigi, kebersihan kuku dan kaki (Hidayat, 2014). Peran 

perawat dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

personal hygiene pasien baik melalui penyuluhan dan meningkatkan 

pengetahuan tentang upaya kebersihan diri dengan prinsip hidup 

sehat dan bersih. Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan 

dalam personal hygiene maka harus melakukan sesuai dengan prinsip 

proses keperawatan sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai 

dan dapat meningkatkan kesehatan pasien. 

Maka, dalam peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

memandikan pasien yang diberi chloroxylenol dengan observasi 

peneliti dapat mempertahankan kebersihan diri ditandai dengan 

badan pasien nampak bersih dengan tampak tidak berminyak dan 

tidak berkeringat yang dapat menimbulkan bau pada tubuh klien. 

Memandikan dengan tujuan untuk mempertahankan kebersihan diri 

pasien bedrest dengan melakukan memandikan pasien ditempat tidur 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang digunakan RSUP 

Wahidin Sudirohuso Makassra. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Imardi (2017), Tindakan personal hygiene 

merupakan suatu asuhan keperawatan dasar dilakukan oleh perawat 

yang berfokus pada evidence-based strategi kebersihan dan mobilitas 

pasien dengan tujuan memberikan kenyamanan, kesejahteraan serta 

sebagai tindakan pencegahan terhadap infeksi. Kegiatan memandikan 

merupakan bagian dari kebutuhan dasar untuk memenuhi rasa 

nyaman pasien. Berbagai manfaat yang dirasakan dari kegiatan 
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memandikan yaitu mengurangi bau badan, memperlancar sirkulasi 

peredaran darah, menghilangkan keringat, minyak, kotoran dan 

mikroorganisme dari kulit dan mengurangi potensi infeksi terutama 

infeksi aliran darah yang didapat di rumah sakit akibat seringnya 

organisme masuk ke kulit menuju aliran darah di sepanjang 

pembuluh darah (Veje, 2014).  

Sehingga peneliti berasumsi bahwa memandikan yang diberi 

chloroxylenol dapat digunakan untuk mempertahanlam kebersihan diri 

dengan menggunakan metode yang sederhana namun memberi efek 

atau pengaruh yang sangat bagus bagi kualitas hidup pasien. Sejalan 

dengan teori yang dikemukakan oleh Dorothea Elizabeth Orem 

mengemukakan teorinya mengenai “self care deficit theory” adapun 

dalam penerapan ini merupakan teori therapeutic self care Nursing 

Agency Berdasarkan pandangan ini, ia berpendapat bahwa kegiatan 

atau tindakan keperawatan ditujukan kepada upaya memacuh 

kemampuan mengasuh diri sendiri, dengan bantuan perawat maka 

individu dapat memenuhi kebutuhan untuk merawat dirinya 

Oleh karena itu pemberin intervensi memandikan pasien ini 

semata untuk mencegah penyakit dan sehingga pasien bisa segera 

pulih dan sembuh atas izin Allah swt.  

sebagaimana firman-Nya dalam QS Asy-Syu’ara’/26:80 yang 

berbunyi : 

 وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ 

Terjemahnya : 

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”. 

Tafsir Al-Misbah menyatakan sakit merupakan salah satu 

keniscayaan hidup manusia. Namun demikian, dalam hal penyembuhan 

bahwa Yang melakukannya adalah Allah Ta’ala. Perlu dicatat bahwa 

penyembuhan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi ibrahim, bukan berarti 

upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian 
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banyak hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan 

Nabi Ibrahim bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab 

adalah datangnya dari Allah (Shihab, 2009). Keterkaitan dalil ini adalah 

apapun penyakit yang menyerang seorang individu, maka yang hanya bisa 

mengangkat penyakit tersebut adalah Allah. Oleh karena itu, pasien, 

tenaga kesehatan, dan keluarga harus selalu meyakini dan mencari sebab 

bahwasannya untuk kesembuhan dari penyakit, semuanya adalah berasal 

dari Allah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan kasus di atas dan setelah melakukan asuahan 

keperawatan pada pasien dapat disimpulkan : 

1. Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian pada kasus Tn.A didapatkan berupa data subjektif dan 

data objektif dimana klien di rawat di ruang ICU ini sudah 18 hari, 

klien tampak cenderung tidur, tampak banyak sputum di mulut dan 

di selang ETT pasien, TTV 125/92 mmHg, HR:109x/i, RR:25x/i, 

S:36,8
o
C, SPO2:99%, hasil AGD menunjukkan alkalosis 

respiratorik dan metabolik, tampak pasien terpasang infus, 

ventilator mekanik, NGT, ETT, post tracheostomy, post 

cranioctomy dan chateter urine. 

2. Diagnosis Keperawatan 

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 8 diagnosa 

keperawatan yang ditegakkan pada pasien yaitu bersihan jalan 

napas berhubungan dengan adanya jalan napas buatan, penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema serebral, 

gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan 

ventilasi-perfusi, defisit perawatan diri berhubungan dengan 

gangguan neuromuskuler, gangguan mobilitas fisik berhubungan 

dengan penurunan kekuatan otot, defisit nutrisi berhubungan 

dengan ketidakmampuan menelan makanan, risiko infeksi 

berhubungan dengan prosedur invasif dan risiko jatuh berhubungan 

dengan penurunan tingkat kesadaran. 
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3. Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan untuk diagnosis bersihan jalan napas tidak 

efektif adalah manajemen napas buatan, penurunan kapasitas 

adaptif intraknial adalah manajemen peningkatan tekanan TIK, 

gangguan pertukaran gas adalah menejemen ventilasi mekanik, 

defisit perawatan diri yaitu peronal hygiene dan dukungan 

perawatan diri: mandi, defisit perawatan diri yaitu oral hygiene dan 

dukungan perawatan diri, gangguan mobilitas fisik adalah 

manajemen energi, gangguan defisit nutrisi adalah pemberian 

makanan parenteral, risiko infeksi yaitu pencegahan infeksi dan 

risiko jatuh yaitu pencegahan jatuh. 

4. Implementasi Keperawatan 

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan tiga hari 

perawatan pada tanggal 07-09 Maret 2022 diruang ICU RS 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai 

dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. 

Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang dibuat dan 

disesuaikan dengan masalah keperawatan yang telah ditemukan 

pada pasien. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi pasien masalah keperawatan teratasi sebagian sesuai 

dengan kriteria hasil yang diharapkan oleh peneliti, sehingga 

perawat mampu mempertahankan kebersihan diri pasien. 

6. Intervensi EBPN 

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien traumatic brain 

injury dengan masalah defisit perawatan diri menggunakan 

intervensi memandikan pasien yang diberi chloroxylenol. Kegiatan 

memandikan merupakan bagian dari kebutuhan dasar untuk 

memenuhi rasa nyaman pasien. Berbagai manfaat yang dirasakan 

dari kegiatan memandikan yaitu mengurangi bau badan, 

memperlancar sirkulasi peredaran darah, menghilangkan keringat, 
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minyak, kotoran dan mikroorganisme dari kulit dan mengurangi 

potensi infeksi terutama infeksi aliran darah yang didapat di rumah 

sakit akibat seringnya organisme masuk ke kulit menuju aliran 

darah di sepanjang pembuluh darah (Veje, 2014) dengan pemberian 

intervensi memandikan dapat mempertahankan kebersihan diri 

pada pasien yang di rawat diruang icu. 

6.2 Saran 

1. Bagi Mahasiswa 

Sebelum melakukan intervensi memandikan baiknya, perhatikan 

indikasi dan kontraindikasi sebelum dilakukan, kemudian 

lingkungan sekitar klien di perhatikan agar ketika intervensi 

tersebut dilakukan privacy pasien tetap terjaga. 

2. Bagi Perawat 

Metode memandikan yang diberi chloroxylenol dapat dilakukan 

secara terus menerus pada pasien yang mengalami bedrest dalam 

kondisi tidak mampu melakukan perawatan kebersihan sendiri. 
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LAMPIRAN 3 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

MEMANDIKAN PASIEN DI TEMPAT TIDUR 

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT 

DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR 

 

Nomor SPO    : OT. 02. 02/1/18553/2018 

Tanggal pembuatan  : 3 Mei 2016 

Revisi ke   : E 

Tanggal revisi   : 13 Juli 2018 

Tanggal efektif  : 04 September 2018 

PENGERTIAN 

Membersihkan seluruh tubuh pasien yang tidak dapat turun dari tempat tidur. 

TUJUAN 

1. Menyingkirkan mikroorganisme produk sekresi, ekskresi tubuh, serta sel-

sel kulit yang mati. 

2. Merangsang sirkulasi. 

3. Memberikan perasaan segar pada pasien. 

4. Memberikan rasa rileks dan nyaman. 

5. Meningkatkan harga diri. 

6. Mencegah atau menghilangkan bau tidak sedap. 

INDIKASI 

1. Pasien bedrest. 

2. Pasien yang tidak dapat dan tidak diizinkan mandi sendiri. 

3. Pasien baru yang dalam keadaan kotor. 

KONTRAINDIKASI tidak ada. 

LAMA WAKTU 

16-30 menit. 

UNIT TERKAIT 

1. Ruang rawat inap. 

2. Ruang rawat khusus. 

REFERENSI 

1. Riyadi, S., Harmoko, 2012. Standar Operating Prosedure dalam Praktek 

Klinik Keperawatan., Pustaka Pelajar 

2. Jacob, A., Rekha., Tarachnand, J.S. 2002. Buku Ajar Clinical Nursing 

Prosedures, Jilid I. Jakarta. Binarupa Aksara 

3. Perry, A.P., & Potter. 2006. Fundamental of Nursing. 4
th 

Edition. St. Louis 

Missour. Mosby- Year Book. Inc 
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4. Setiawan, S., Prasetyo H. 2014. Health Instrument And Nursing Clinical 

Intructio, Nuha Medika. Yogyakarta 

PERSIAPAN ALAT 

1. Baskom 

2. Meja/troli 

3. Handuk besar 

4. Sarung tangan 

5. Washlap 2 

6. Sabun 

7. Handuk kecil 2 

8. Lotion/pelembab 

PROSEDUR 

1. Mencuci tangan dan pakai sarung tangan bersih 

2. Menurunkan pengaman tempat tidur pada posis kanan 

3. Meletakkan alat ke dekat perawat 

4. Memasang washlap 

5. Melepaskan pakaian pasien dan tutupi tubuh pasien dengan handuk besar, 

buka hanya bagian tubuh yang akan dimandikan 

6. Mencuci wajah 

a. Meletakkan satu buah handuk di bwahan kepala pasien 

b. Membasahi washlap, peras airnya sehingga tidak menetes 

c. Membersihkan mata pasien dengan menggunakan ujung-ujung 

washlap yang berbeda untuk setiap mata dan usap dari bagian 

kantus dalam ke bagian kantus luar 

d. Menanyakan pada pasien apakah ia mau wajahnya disabuni 

e. Jika menggunakan sabun, menggosokkan sabun dengan washlap 

yang lain kemudian dibilas dengan washlap pertama sampai 

sabunnya hilang 

f. Mencuci, membilas dan mengeringkan wajah, leher dan telinga 

pasien 

7. Membersihkan lengan dan tangan 

a. Meletakkan handuk secara memanjang dibawah lengan yang jauh 

dari petugas 

b. Mencuci, menggosokkan sabun, membilas dan mengeringkan 

lengan dengan menggunakan pijatan memanjang dari daerah distal 

ke area proksimal 

c. Mengeringkan dengan cara menepuk-nepuk dengan menggunakan 

kedua tangan jangan digosok 
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d. Membilas aksila, lakukan dengan hati-hati bila terdapat jalur infus 

pada lengan 

e. Meletakkan handuk yang dilipat di atas tempat tidur lalu 

membersihkan lengan dan jari-jari 

f. Mengilangi prosedur pada lengan yang lain 

8. Membersihkan dada dan perut 

a. Melipat handuk besar sampai daerah pubis, letakkan handuk di atas 

dada dan perut 

b. Mencuci, membilas dan mengeringkan dada serta perut dan jangan 

lupa lipatan-lipatan kulit di bawah payudara 

c. Menutup dada dan perut dan gunakan pijatan memanjang dalam 

membersihkan daerah tersebut 

9. Membersihkan punggung pasien 

a. Membersihkan pasien berbaring miring atau tengkurap dan 

paparkan punggung 

b. Meletakkan handuk secara memanjang di sepanjang punggung 

pasien 

c. Mencuci, membilas dan mengeringkan dengan usapan memanjang 

dari leher ke arah bokong 

d. Memberikan pijatan pada punggung 

10. Mengembalikan pijatan pada punggung 

11. Membersihkan tungkai 

a. Meletakkan handuk secara memanjang di bawah tungkai yang jauh 

dari petugas 

b. Menekuk lutut, bersihkan mulai dari bagian distal ke proksimal 

atau dari pergelangan kaki ke lutut dan dari lutut ke paha 

c. Mencuci, membilas dan membersihkan ekstremitas 

d. Mengulang prosedur pada tungkai yang lain 

12. Membersihkan area perineum dengan washlap 

13. Memposisikan pasien pada posisi yang aman 

14. Mengoleskan lotion/pelembab 

15. Merapikan pasien dan bereskan alat 

16. Mencuci tangan 

17. Mendokumentasikan 
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Lembar Observasi 

Penilaian hasil observasi personal hygiene berdasarkan tingkat fungsional 

pasien diklasifikasikan berdasarkan SLKI menggunakan skala berikut : 

1 =  Mempertahankan kebersihan diri menurun 

2 = Mempertahankan kebersihan diri cukup menurun 

3 = Mempertahankan kebersihan diri Sedang 

4 = Mempertahankan kebersihan diri cukup meningkat 

5 =  Mempertahankan kebersihan diri meningkat 

 

Petunjuk penilaian : 

Diisi oleh peneliti berdasarkan hasil observasi. Beri tanda (√) pada kotak 

yang tersedia. 

 Mempertahankan kebersihan diri dari aspek Mandi 

      setelah melakukan intervensi memandikan, sekitar alat medis 

yang terhubung pada area tubuh pasien tampak bersih 

 

      setelah melakukan intervensi memandikan, pada tubuh pasien 

tidak berbau. 

  

 setelah melakukan intervensi memandikan, pada tubuh pasien   

tampak tidak berkeringat. 

 

 setelah melakukan intervensi memandikan, pada tubuh pasien 

tampak tidak berminyak. 

 

 setelah melakukan intervensi memandikan, pada tubuh pasien 

tampak bersih dari kotoran. 
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LAMPIRAN 4 

JURNAL UTAMA 
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HASIL TURNITIN 

 

 


