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ABSTRAK 

 

Nama  : Israwati  

NIM    : 70900121025  

Judul  : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Traumatic Brain Injury 

Dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi Terapi 

Murottal Al-Qur’an Terhadap Glasgow Coma Scale Di RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar 

 

Latar Belakang: Traumatic brain injury (TBI) merupakan sebagai gangguan pada 

fungsi normal otak yang bisa disebabkan oleh benturan, pukulan atau sentakan kepada 

kepala atau cedera kepala yang tembus. Berdasarkan data dari Depkes RI tahun 2018 

menyatakan bawa kejadian cedera kepala menjadi urutan kedua penyakit terbanyak di 

RS yang ada di indonesia yang menyebabkan kematian sebesar 4.37%. Prevalensi 

cedera kepala tertinggi di Indonesia yaitu ditemukan di Sulawesi Selatan sebesar 12.8%. 
Salah satu jenis intervensi yang dilakukan dalam stimulasi suara yakni pemberian terapi 

murottal  Al-Qur’an. Tujuan Penulisan adalah melaksanakan Asuhan Keperawatan 

pada pasien yang mengalami traumatic brain injury dengan masalah penurunan 

kesadaran di ruang ICU dengan menggunakan terapi murottal Al-Qur’an. Metode yang 

digunakan adalah study kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Pelaksanaan terapi murottal Al-Qur’an 

1 kali dalam sehari selama 3 hari pemberian. Hasil setelah diberikan intervensi terapi 

murottal Al-Qur’an pasien mengalami peningkatan kesadaran dari GCS 7x  E3 M4 Vx 

menjadi GCS 11 E4 M5 V2 yaitu pasien telah mampu membuka mata secara spontan, 

dapat melokalisir nyeri dan mengeluarkan suara tidak jelas. Kesimpulan berdasarkan 

hasil evaluasi kasus yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa intervensi terapi 

murottal Al-Qur’an yang diberikan selama 3 hari berturut-turut didapatkan klien 

mengalami penurunan kesadaran efektif digunakan dalam meningkatkan skor GCS. 

Kata Kunci : Traumatic Brain Injury, Terapi Murottal, GCS 
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ABSTRACT 

 

Name  : Israwati  

NIM    : 70900121025  

Title  : Analysis of Nursing Care in Traumatic Brain Injury Patients with 

Decreased Consciousness Using Murottal Al-Qur’an Therapy 

Intervention Against Glasgow Coma Scale In RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar 

 

Background: Traumatic brain injury (TBI) is a disturbance of normal brain function which 

can be caused by a collision, blow or jolt to the head or a penetrating head injury. Based 

on data from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in 2018, the incidence of 

head injuries was the second most common disease in hospitals in Indonesia, which caused 

4.37% death. The highest prevalence of head injury in Indonesia was found in South 

Sulawesi at 12.8%. One type of intervention carried out in sound stimulation is giving Al-

Qur'an murottal therapy. The purpose of writing is to carry out nursing care for patients 

who experience traumatic brain injury with problems with decreased consciousness in the 

ICU using murottal Al-Qur'an therapy. The method used is a case study with data 

collection techniques through observation, interviews, physical examination and 

documentation. Implementation of Al-Qur'an murottal therapy 1 time a day for 3 days of 

administration. The results after being given the Al-Qur'an murottal therapy intervention 

the patient experienced an increase in awareness from GCS 7x E3 M4 Vx to GCS 11 E4 

M5 V2, that is, the patient was able to open his eyes spontaneously, could localize pain and 

made an unclear sound. The conclusion based on the results of the evaluation of the cases 

carried out, it was concluded that the Al-Qur'an murottal therapy intervention given for 3 

consecutive days found that the client experienced a decrease in consciousness was 

effectively used in increasing the GCS score.  

Keywords: Traumatic Brain Injury, Murottal Therapy, GCS 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Secara global kejadian trauma kepala mengalami peningkatan akibat 

meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. 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. Kejadian cedera kepala di Amerika kurang lebih terdapat 500.000 kasus 

setiap tahunnya dan sebanyak 10% dari jumlah tersebut meninggal dunia  

sebelum sampai di Rumah Sakit (WHO, 2019). Sedangkan di negara Indonesia 

sendiri, kejadian cedera kepala merupakan salah satu ancaman yang cukup 

serius. Berdasarkan data dari Depkes RI tahun 2018 menyatakan bawa kejadian 

cedera kepala menjadi urutan kedua penyakit terbanyak di RS yang ada di 

indonesia yang menyebabkan kematian sebesar 4.37%. Prevalensi cedera 

kepala tertinggi di Indonesia yaitu ditemukan di Sulawesi Selatan sebesar 

12.8% (Riskesdas, 2018).  

Traumatic brain injury (TBI) merupakan 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). 

Trauma kepala atau TBI adalah keadaan yang cukup serius, sehingga 

diharapkan penanganan yang cepat dan akurat dapat meningkatkan mordibitas 

dan mortalitas, sedangkan apabila penanganannya tidak optimal dan 

terlambatnya rujukan bisa mengakibatkan keadaan penderita semakin 

memburuk (Manurung, 2018). 

Trauma kepala  mampu meningkatkan angka kematian dan juga mampu 

menurunkan angka harapan hidup. 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. Dengan demikian, kerusakan pada otak 
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akan mengganggu sistem tubuh lainnya sampai dengan kematian (Kumar dan 

Cotrand, 2013).  

Kematian yang disebabkan oleh trauma kepala akibat kecelakaan, 

diperkirakan meningkat 83% di negara berkembang sampai pada tahun 2020. 

Kasus ini menjadi kasus paling beresiko menyebabkan kematian dan kecacatan 

permanen pada pasien (Salim, 2015). Selain itu, komplikasi dari trauma kepala 

juga mampu menyebabkan gangguan serta kerusakan struktur pada otak seperti 

kerusakan perenkim otak, kerusakan pembuluh darah otak, edema otak, 

perdarahan di otak, serta penurunan sirulasi jaringan di otak akibat penurunan 

O2 ke otak sehingga terjadi penurunan GCS dimana kondisi tersebut harus 

segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat (Fahmi, 2019). 

Tingkat keparahan klinis TBI dikelompokkan menurut skor Glassgow 

Coma Scale (GCS) dapat membedakan keparahan cedera otak sebagai ringan, 

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

(Raihani, 2019). Menurut (Grenberg, 2008 ; Creshtensen, 2014) glasgow coma 

scale (GCS) ini juga membagi menjadi  tujuh tingkat kesadaran yaitu 

composmentis (GCS 14-15), apatis (GCS 12-13), delirium (GCS 10-11), 

somnolen GCS 7-9), stupor (GCS 5-6), semi-koma (GCS 4) dan koma (GCS 3). 

Pasien yang mengalami cedera otak traumatik atau penurunan kesadaran 

dilakukan perawatan di ruang perawatan intensif atau ICU dengan angka 

kematian 23% pada kategori cedera kepala traumatik berat yang telah dilakukan 

resusitasi. Peningkatan tekanan intrakranial sering terjadi pasca TBI yang 

dihubungkan dengan angka mortalitas dan morbiditas yang menyebabkan 

memburuknya outcome pasca cedera otak traumatik (Amal, Hasnah, & 

Hadiyanti Z, 2020).  

Pada kondisi tertentu pasien mengalami penurunan kesadaran memerlukan 

perawatan dan penanganan segera untuk mengurangi kesakitan dan mencegah 

kematian. Oleh karena itu peran perawat sangat penting dalam melakukan 

asuhan keperawatan untuk meningkatkan status kesadaran dan meminimalisir 

kecacatan. Berbagai upaya asuhan keperawatan yang telah dikembangkan untuk 
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membantu meningkatkan kesadaran pasien, antara lain: oksigenasi, pengaturan 

posisi, dan stimulasi suara dan sentuhan (Mutaqqin, 2008). Salah satu jenis 

intervensi yang dilakukan dalam stimulasi suara yakni pemberian terapi murottal  

Al-Qur’an. 

Al-Qur’an adalah firman Allah swt yang bersifat atau berfungsi sebagai 

mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw yang tertulis dalam 

mushaf, yang diriwayatkan dengan jalan mutawatir dan dipandang beribadah 

membacanya. Mendengarkan Al-Qur’an merupakan salah satu terapi non-

farmakologis yang efektif untuk memperbaiki tanda-tanda vital, meningkatkan 

saturasi oksigen, mendengarkan bacaan Al-Qur’an memberikan ketenangan 

dalam hati, perasaan lega, rileks dan suasana santai (Azzahroh & Hanifah, 2020).  

Seorang perawat harus menghormati aspek spiritual serta nilai-nilai dan 

keyakinan pasien. Selain intervensi keperawatan lainnya, intervensi spiritual 

akan menyeimbangkan jiwa dan raga serta memberikan langkah yang 

komprehensif bagi kesehatan. Selain itu, terapi Murottal al-Qur’an adalah salah 

satu bentuk terapi non-farmakologis yang dapat digunakan untuk menurunkan 

kecemasan karena dapat menimbulkan respon relaksasi bagi yang 

mendengarkannya (Akbar Harisa et.al, 2020).  

Hasil observasi dan wawancara secara langsung selama departemen 

keperawatan gawat darurat 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 terapi murottal Al-qur’an yang diberikan pada 

pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Pasien-pasien di ruang ICU yang 

tersedasi dan terpasang ventilator mekanik, sehingga kepala ruangan 

menyarankan untuk memperdengarkan lantunan ayat suci Al- Qur’an kepada 

pasien selama berada dalam keadaan kritis. Diharapkan adanya peningkatan 

glasglow coma scale (GCS) pada pasien.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

studi kasus pengaruh intervensi terapi murottal AL-Qur’an terhadap glasgow 

coma scale pada pasien traumatic brain injury dengan masalah penurunan 
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kesadaran diruangan Intesif care unit (ICU) RSUP wahidin Sudirohusodo 

makassar. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah pada penulisan Karya Akhir Ners ini adalah bagaimana Analisis 

Asuhan Keperawatan Pada Pasien Trauma Brain Injury dengan Penurunan 

Kesadaran Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Al-Qur’an Terhadap 

Glasgow Coma Scale Di Rsup Wahidin Sudirohusodo Makassar?  

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum  

“Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien traumatic brain 

injury dengan penurunan kesadaran menggunakan intervensi terapi 

murottal Al-Qur’an diruang ICU RSUP wahidin sudirohusodo 

makassar” 

1.3.2 Tujuan Khusus  

a. Unttuk menganlisis pengkajian keperawatan pada pasien traumatic 

brain injury post cranioctomy yang penurunan kesadaran 

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien traumatic 

brain injury post cranioctomy yang penurunan kesadaran 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien traumatic 

brain injury post cranioctomy yang penurunan kesadaran 

d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien traumatic 

brain injury post cranioctomy yang penurunan kesadaran 

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien traumatic brain 

injury post cranioctomy yang penurunan kesadaran 

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien traumatic brain 

injury post cranioctomy yang penurunan kesadaran dengan terapi 

murottal. 
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1.3 Manfaat  

1.3.1 Manfaat Teoritis  

Tugas akhir ini diharapkan berbasis pada praktik perawat 

sebagai proses pembelajaran dalam pengembangan praktik 

pelayanan kesehatan pada pasien traumatic brain injuri (TBI) Post 

cranioctomy dengan penurunan kesadaran, menggunakan intervensi 

terapi murottal di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar.  

1.3.2 Manfaat Aplikatif  

Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

memberikan intervensi keperawatan berbasis bukti dalam 

pemberian asuhan keperawatan pada pasien traumatic brain injuri 

(TBI) Post cranioctomy, dengan masalah penurunan kesadaran, 

menggunakan intervensi terapi murottal dipelayanan kesehatan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Medis  

2.1.1 Definisi 

Traumatic Brain Injury (TBI) merupakan kejadian nondegeneratif dan 

nonkongenital pada otak yang disebabkan oleh kekuatan mekanik ekternal 

memungkinkan terjadinya kerusakan permanen atau sementara terhadap 

fungsi kognitif, fisik, dan psikososial dengan kondisi perubahan atau 

penurunan kesadaran (Agustiawan & Fajri, 2021). Sedangkan menurut 

Roozenbeek, et al. (2013), Traumatic brain injury merupakan gangguan 

fungsi otak ataupun patologi pada otak yang disebabkan oleh kekuatan 

(force) eksternal yang dapat terjadi di mana saja termasuk lalu lintas, rumah, 

tempat kerja, selama berolahraga, ataupun di medan perang. 

Cedera otak traumatis (Traumatic Brain Injury (TBI)) terdiri atas 

kerusakan primer dan sekunder. Kerusakan primer terjadi akibat benturan, 

menyebabkan laserasi permukaan dan kontusio pada jaringan dan pembuluh 

darah otak. Kerusakan sekunder terlihat setelah enema muncul, yang 

meningkatkan tekanan intracranial dan menyebabkan hipoksia. Infeksi 

terjadi sebagai akibat dari kontaminasi organisme yang masuk dari cedera 

tembus atau cedera intracranial akibat naiknya organisme dari rongga 

hidung atau mulut (Manurung, 2018). 

 

Sumber: www.cedars-sinai.org   

 

http://www.cedars-sinai.org/
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2.1.2 Etiologi 

Penyebab umum TBI adalah (Hurst, 2017):  

1. Kecelakaan 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 olahrga atau 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 sebagai 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 digambarkan sebagai cedera otak sekunder Atau 

secara singkat 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 

menimbulkan perburukan fungsi serebral (Santoso, 2018). 

2. Cedera otak sekunder  

Terjadi akibat 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 terjadi akibat proses ekstrakranial atau sistemik 

(systemic secondary insult) seperti hipotensi, hipoksia, hiperkapnia, 
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hipokapnia, dan gangguan keseimbangan. Kedua proses tersebut 

jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan gangguan 

metabolisme otak, gangguan transport substrat ke jaringan otak, dan 

penurunan aliran darah otak sehingga dapat mengakibatkan iskemik 

otak. Berdasarkan teori biomolekular golden period, tindakan terapi 

definitif harus 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 20 menit 

sampai 6 jam. Beberapa pembengkakan otak atau pendarahan 

menyebabkan kantuk, tetapi masih dapat dibangunkan. 

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

rangsangan. Kehilangan kesadaran yang berlangsung lebih dari 

6 jam. 

2.1.4 Patofisiologi 

1. Cedera Otak Primer  

Cedera otak primer menunjuk kepada kejadian yang tak 

terhindarkan dan disertai kerusakan parenkim yang terjadi sesaat 

setelah terjadi trauma. Cedera ini dapat berasal dari berbagai bentuk 

kekuatan seperti akselerasi, rotasi, kompresi, dan distensi sebagai 

akibat dari proses akselerasi dan deselerasi. Kekuatan-kekuatan ini 

menyebabkan tekanan pada tulang tengkorak yang dapat 

mempengaruhi neuron, glia, dan pembuluh darah dan selanjutnya 

menyebabkan kerusakan fokal, multifokal maupun difus pada otak. 

Cedera otak dapat melibatkan parenkim otak dan atau pembuluh 
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darah otak. Cedera pada parenkim dapat berupa kontusio, laserasi, 

ataupun diffuse axonal injury (DAI), sedangkan cedera pada 

pembuluh darah otak dapat berupa perdarahan epidural, subdural, 

subaraknoid, dan intraserebral yang dapat dilihat pada CT-scan. 

2. Cedera otak sekunder 

Menunjuk kepada keadaan dimana kerusakan pada otak 

dapat dihindari setelah setelah proses trauma. Beberapa contoh 

gangguan sekunder ini adalah hipoksia, hipertensi, hiperkarbi, 

hiponatremi, dan kejang. Menurut Indharty (2012) dalam 

(Mahardika, 2021), cedera otak sekunder merupakan lanjutan dari 

cedera otak primer. Hal ini dapat terjadi akibat adanya reaksi 

peradangan, biokimia, pengaruh neurotransmitter, gangguan 

autoregulasi, neuroapoptosis, dan inokulasi bakteri. Faktor 

intrakranial (lokal) yang 14 mempengaruhi cedera otak sekunder 

adalah adanya hematoma intrakranial, iskemik otak akibat 

penurunan perfusi ke jaringan di otak, herniasi, penurunan tekanan 

arterial otak, tekanan intrakranial yang meningkat, demam, 

vasospasm, infeksi, dan kejang. Sebaliknya, faktor ekstrakranial 

(sistemik) yang mempengaruhi cedera otak sekunder dikenal 

dengan istilah “nine deadly H’s” meliputi hipoksemia, hipotensi, 

hiperkapnia, hipokapnia, hipertermi, hiperglikemi dan hipoglikemi, 

hiponatremi, hipoproteinemia, serta hemostasis (Mahardika, 2021). 

2.1.5 Manifestasi Klinis  

Menurut (Hurst, 2017) tanda dan gejala traumatic brain injury 

bergantung pada jenis derajat kerusakan di dalam otak setelah cedera 

traumatis, nilai GCS (Glasgow Come Scale) pasien beragam sesuai 

dengan kemampuannya untuk terjaga, memproses informasi, dan 

mengikuti perintah. GCS merupakan alat baku yang telah distandarisasi 

untuk mengukur, merekam, dan menyampaikan tingkat keparahan 

trauma otak dengan cepat kepada anggota tim tenaga kesehatan lain. 

GCS menetapkan angka 3 hingga 15 berdasarkan tiga kategori perilaku 
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pasien yang diobservasi:  

1. Pemeriksaan respons mata 

Nilai yang diberikan untuk melihat respons mata, adalah sebagai 

berikut.  

a. Nilai 4 : pasien bisa membuka mata secara spontan, disertai 

kedipan.  

b. Nilai 3 : pasien bisa membuka mata setelah menerima rangsang 

suara seperti panggilan. 

c. Nilai 2 : pasien hanya bisa membuka mata setelah mendapat 

rangsang nyeri seperti cubitan.  

d. Nilai 1: pasien sama sekali tidak dapat membuka mata meski 

telah menerima berbagai rangsang  

2. Pemeriksaan respons suara  

Nilai yang diberikan untuk melihat respons suara, adalah sebagai 

berikut.  

a. Nilai 5 : pasien bisa berbicara dengan baik dan terarah.  

b. Nilai 4 : pasien bingung dengan arah pembicaraannya, tapi 

masih bisa menjawab pertanyaan.  

c. Nilai 3 : pasien tidak bisa memberikan jawaban yang sesuai, 

hanya bisa mengeluarkan kata-kata yang masih bisa dipahami, 

bukan berupa kalimat.  

d. Nilai 2 : pasien tidak dapat mengeluarkan kata-kata secara jelas, 

hanya terdengar seperti rintihan.  

e. Nilai 1 : pasien benar-benar diam dan tidak bisa bersuara.  

3. Pengkuran respons gerakan  

Nilai yang diberikan untuk melihat respons gerakan, adalah sebagai 

berikut:  

a. Nilai 6 : pasien dapat melakukan gerakan sesuai arahan.  

b. Nilai 5 : pasien bisa bergerak secara terkontrol apabila 

memperoleh rangsang nyeri. 
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c. Nilai 4 : pasien bisa bergerak secara refleks menjauhi sumber 

rangsang nyeri.  

d. Nilai 3 : tubuh pasien menekuk dengan kaku, sehingga hanya 

bergerak sedikit saat memperoleh rangsang nyeri.  

e. Nilai 2 : seluruh tubuh pasien kaku, sehingga respons yang 

diberikan terhadap rangsang nyeri hampir tidak ada.  

f. Nilai 1 : sama sekali tidak ada respons terhadap rangsang nyeri.  

Jumlah setiap kategori ditotal untuk mendapatkan nilai GCS, 

ketika mengevaluasi nilai GCS pasien, catatan: jika kurang dari 8, 

lakukan intubasi, karena pasien ini umumnya memerlukan ventilasi 

akibat keparahan cedera otak traumatis (TBI) mereka. Berikut 

penilaian status kesadaran secara kualitatif yaitu:  

Status Kesadaran Kondisi Pasien 

Composmentis (GCS 14-15) Kesadaran penuh, pasien dapat menjawab semua 

pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya 

Apatis (GCS 12-13) Pasien mengalami sedikit penurunan kesadaran, 

segan untuk berhubungan dengan sekitarnya 

sikapnya acuh tak acuh. 

Delirium (GCS 10-11) Pasien gelisah, disorientasi (orang, tempat, waktu) 

memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, 

kadang berkhayal.  

Somnolen (GCS 7-9) Kesadaran pasien menurun, respon psikomotor 

yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran 

dapat pulih bila dirangsang (mudah dibangunkan) 

tetapi jatuh tertidur lagi, mampu memberi jawaban 

verbal) 

Stupor (GCS 5-6) Keadaan seperti tertidur lelap tetapi ada respon 

terhadap nyeri  

Semi-koma (GCS 4) Tidak dapat memberikan respon pada rangsangan 

verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali, 

respon terhadap rangsang nyeri hanya sedikit, 

tetapi reflex kornea dan pupil masih baik. 

Koma (GCS 3) Pasien tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon 

terhadap rangsangan (tidak ada respon kornea 

maupun reflek muntah, mungkin juga tidak ada 

respon pupil terhadap cahaya). 

2.1.6 Penatalaksanaan Medis  

1. Penatalaksanaan Farmakologi  

a. Pemberian analgetik dapat menurunkan derajat nyeri kepala yang 

diakibatkan dari kecelakaan. 
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b. Pemberian antibiotik mencegah terjadinya syok akibat bacteremia 

setelah pasien dirujuk dir rumah sakit. 

c. Penatalaksanaan pemberian cairan ringer laktat untuk resusitasi 

pasien.  

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

2. Penatalaksanaan Nonfarmakologi  

a. Pasien diberikan posisi head up 15-30 agar membant menurunkan 

tekanan intrakranial dan memperbaiki 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 penderita cedera kepala cenderung mengalami muntah.  

c. Menghindari gerakan yang banyak dari pasien dalam memanipulasi 

gerakan yang dari leher sebelum cedera servikal dapat disingkirkan 

dari kecurigaan.  

d. Pasien diberikan stimulus sensori auditori agar dapat meningkatkan 

status kesadaran dan meminimalisir dari kecacatan (Pusbankes, 

2018).  

2.1.7 Pemeriksaan Diagnostik/Penunjang 

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien TBI yaitu 

(Manurung, 2018): 

No. Pemeriksaan Signifikasi Klinis 

1. CT (dapat dilakukan dengan atau 

tanpa menggunakan kontras)  

Pemindaian CT atau CTA adalah teknik 

pencitraan saraf primer pada evaluasi awal 

pasien terutama sakit kepala akut. Pencitraan 

CT menggunkan computer untuk 

membentuk suatu citra (gambaran) secara 

digital berdasarkan pengukuran absorbs 

sinar-X pada otak. 

Indikasi harus CT-Scan segera menurut 

(Stippler 2015) : 

a. Tanda-tanda fraktur pada tulang 

tengkorak (basis kranii, depresi, atau 

fraktur terbuka) 

b. Kelainan pada pemeriksaan neurologis 

c. Serangan kejang 
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d. Muntah lebih dari 1 kali 

e. Mekanisme trauma risiko tinggi 

(terlempar dari kendaraan, pejalan kaki 

ditabrak oleh kendaraan) 

f. Penurunan skor GCS atau skor GCS 

persisten kurang dari 15  

2. MRI (magnetic resonance 

imaging)  

MRI merupakan pemeriksaan structural yang 

paling sensitive. MRI, sesuai yang 

diindikasikan oleh namanya, penggunaan 

bidang magnet untuk menggambarkan 

jaringan otak, yang bertentangan dengan 

radiasi sinar-X dari pemindaian CT.  

3. EEG (elektroensafa-logram)  

Area kerusakan di otak akan 

menghasilkan penurunan altivitas 

listrik  

Memantau gelombang otak yang dihasilkan 

oleh aktivitas listrik  

4. Angiografi selebral  Sinar X pada sirkulasi serebral  

a. Sebuah kateter dimasukkan melalui 

arteri femoralis dan naik ke arteri karotis  

b. Pewarna (berbahan iodin) diinjeksikan 

kedalam arteri untuk menggambarkan 

pembuluh darah serebral  

c. Memberikan gambaran yang lebih 

mendetail dibandingkan MRA (magnetic 

resonance angiography). MRA tidak 

bersifat invasive dan digunakan dengan 

MRI  

5. Pemindaian PET (Positron 

Emission Tomography)  

Menunjukkan area pada otak (berwarna) 

yang menyerap oksigen dan gula yang aktif 

secara metabolic dan diberi label dengan 

sebuah pelacak  

a. Area yang kurang aktif secara metabolic 

jelas menyerap lebih sedikit pelacak 

radionuklida  

b. Tingkat aktivitas yang berbeda 

ditunjukkan dengan warna berbeda. 

6. Pemeriksaan Lab darah a. Pemeriksaan kadar elektrolit, pada 

pasien koma sering diitemui 

hiponatremia akibat gangguan 

pengaturan hormon diuretik. Kadar 

magnesium juga dapat menurun pada 

fase akut akibat proses eksitotoksik 

b. Pemeriksaan faktor koagulasi (aPTT, 

PT, tombosit), pasien orang tua mungkin 

sedang dalam pengobatan dengan 

antikoagulan. Pemeriksaan ini juga 

bermanfaat untuk menilai risiko 

perdarahan intrakrania 

c. Kadar alkohol dalam darah, untuk 

menyingkirkan penyebab penurunan 

kesadaran atau disorientasi 
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2.1.8 Komplikasi 

Cedera otak ringan menyebabkan perubahan perilaku, pola pikir, 

persepsi sensori, suasana hati, dan emosi akibat perubahan structural yang 

tidak terdeksi dengan MRI konvensional. Karena cedera otak 

menyebabkan gejala yang mencakup semua aspek kehidupan, pasien dapat 

mengalami (Hurst, 2017): 

1. Depresi  

2. Ide bunuh diri  

3. Kejang  

4. Kerusakan kognitif  

5. Perubahan gaya berjalan dan mobilitas  

6. Kurang tidur  

Cedera otak sedang:  

1. Infeksi otak akibat cedera tembus atau kateter pemantauan tekanan 

invasif  

2. Kondisi vegetative disebabkan oleh cedera aksonal difus  

3. Peningkatan intakranial menyebabkan kompresi saraf, hipoksia dan 

kematian  

4. Sindrom herniasi batang otak dan kematian         

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Konsep Teori Keperawatan Terkait 

Dari kasus yang didapatkan bahwa terjadi mengalami penurunan 

kesadaran terhadap pasien yang mengalami cedera kepala sehingga 

pasien sangat membutuhkan pemberian asuhan keperawatan secara total 

yang bertujuan untuk meningkatkan dan melindungi pasien, maka dari 

itu masalah kasus dari ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Watson mengenai teori Human Care atau sikap peduli yang diberikan 

kepada manusia terutama pasien yang membutuhkan kepedulian lebih 

karena tidak dapat menjalankan aktivitasnya untuk memenuhi 

kebutuhannya. 
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Dari teori Watson (2011) menjelaskan dalam Theory of Human 

Care, bahwasanya caring sebagai hubungan dan transaksi yang terbentuk 

antara pemberi dan penerima asuhan yang bertujuan untuk meningkatkan 

dan melindungi pasien sebagai manusia (Human Being). Hubungan yang 

terbentuk ini wajib dipertanggung jawabkan secara profesional. Human 

Caring  menjadi suatu seni, kemanusiaan, ilmu klinik, yang kemudian 

menjadi sesuatu yang penting dalam profesi keperawatan dan dalam 

proses penyembuhan. Perilaku caring tersebut diyakini mampu 

meningkatkan kesehatan pasien dan kesejahteraanya serta terdapat pula 

proses fasilitasi dalam rangka promosi kesehatan.  

Proses realisasi caring terdiri atas komitmen dalam melindungi, 

meningkatkan dalam melindungi, meningkatkan dan memulihkan nilai 

humanitas dengan proses pegembalian martabat, keselarasan batin dan 

memfasilitasi penyembuhan. Caring dapat diartikan sebagai pemberian 

perhatian, penghargaan kepada manusia. Caring juga dapat diartikan 

sebagai pemberian bantuan kepada individu yang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya (Nursalam, 2016). 

Teori caring yang dikemukakan oleh Jean Watson, menyebutkan 

bahwa caring merupakan suatu proses pendekatan menegani cara dan 

proses berpikir, berperilaku dan berperasaan kepada orang lain. Caring 

memiliki tujuan untuk memberikan asuhan keperawatan fisik, 

memperhatikan sisi emosional, dan meningkatkan rasa aman dan nyaman 

pasien (Watson, 2011).  

Keterkaitan antara teori caring dengan kasus cedera kepala yang 

diteliti oleh penulis bahwasanya pasien yang mengalami cedera kepala 

yang dirawat di ruangan Intensive Unit Care (ICU), pasien berada dalam 

keadaan koma dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, serta 

termasuk kedalam pasien dengan tingkat letergantungan penuh oleh 

perawat (Total Care). Hal ini menyebabkan pentingnya teori caring 

untuk terus diaplikasikan kepada pasien diruangan ICU sebagai bentuk 
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pemberian asuhan keperawatan profesional, baim itu secara fisik, 

emosional, maupun dalam meningkatkan rasa aman dan nyaman pasien.  

2.2.2 Pengkajian Keperawatan  

1. 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. 

2. Identitas penanggung jawab 

Berisikan biodata penangguang jawab pasien yaitu nama, umur, jenis  

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

pekerjaan, alamat. 

3. Keluhan utama 

Keluhan yang sering menjadi alasan klien untuk memnita 

pertolongan kesehatan tergantung dari seberapa jauh dampak trauma 

kepala disertai penurunan tingkat kesadaran. Biasanya klien akan 

mengalami penurunan kesadaran dan adanya benturan serta 

perdarahan pada bagian kepala klien yang disebabkan oleh 

kecelakaan ataupun tindaka  kejahatan.  

4. Riwayat kesehatan 

a. Riwayat kesehatan sekarang 

Berisikan data adanya penurunan kesadaran (GCS <15), letargi, 

mual  dan muntah, sakit kepala, wajah tidak simetris, lemah, 

paralysis,  perdarahan, fraktur, hilang keseimbangan, sulit 

menggenggam, amnesia seputar kejadian, tidak bias beristirahat, 

kesulitan mendengar, mengecap dan mencium bau, sulit 

mencerna/menelan makanan 

b. Riwayat kesehatan dahulu 

Berisikan data pasien pernah mangalami penyakit system 

persyarafan, riwayat trauma masa lalu, riwayat penyakit darah, 

riwayat penyakit sistemik/pernafasan cardiovaskuler, riwayat 

hipertensi, riwayat cedera kepala sebelumnya, diabetes melitus, 
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penyakit jantung, anemia, penggunaan obat-obat antikoagulan, 

aspirin, vasodilator, obat-obat adiktif, dan konsumsi alkohol. 

c. Riwayat kesehatan keluarga 

Berisikan data ada tidaknya riwayat penyakit menular seperti  

hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. 

5. Primary Survey 

a. Airway  

Pastikan kepatenan jalan napas dan kebersihannya segera. Benda 

asing seperti darah, muntahan, permen, gigi palsu, atau tulang. 

Obstruksi juga dapat disebabkan oleh lidah atau edema karena 

trauma jaringan. Jika pasien tidak sadar, selalui curigai adanya 

fraktur spinal servikal dan jangan melakukan hiperekstensi leher 

sampai spinal dipastikan tidak ada kerusakan. Gunakan 

tindakan jaw thrust secara manual untuk membuka jalan napas 

b. Breathing 

Kaji irama, kedalaman dan keteraturan pernfasan dan observasi 

untuk ekspansi bilateral pada dada. Auskultasi bunyi nafas dan 

catat adanya krekels, wheezing, atau tidak adanya bunyi nafas. 

Jika pernafasan tidak adekuat atau tidak ada dukungan pernafasan 

pasien dengan suatu alat oksigenasi yang sesuai 

c. Circulation 

Tentukan status sirkulasi dengan mengkaji nadi, mencatata irama 

dan ritmenya dan mengkaji warna kulit. Jika nadi karotis tidak 

teraba, lakukan kompenssasi dada tertutup. Kaji tekanan darah 

jika pasien hipotensi, segera pasang jalur intravena dengan jarum 

besar (16-18). Mulai pergantian volume per protokol. Cairan 

kristaloid seimbang (0.9% normal salin atau RL) biasanya yang 

digunakan.  Kaji adanya bukti perdasarahan dan kontrol 

perdarahan dengan penekananlangsung. Jika pasien tidak 

bernafasa periksa denyut nadi di leher (karotis). Jika pasien 

bernafas, periksa denyut nadi pada karotis atau pada pergelangan 
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tangan (radial). Jika nadi katoris pasien teraba, tapi nadi radialis 

tidak maka ini tanda dari syok. Jika ditemuka darah berwarna 

cerah dan muncrat kemungkinan berasal dari arteri, sebaliknya 

bila berwarna gelap dan mengalir biasanya berasal dari vena. Kaji 

juga warna kulit, suhu tubuh dan kelembaban. Jika ditemukan 

kulit pucat dan dingin menjadi indikasi syok. 

d. Disability 

Pada disability pasien harus dikaji mengenai tingkat kesadaran, 

reaksi pupilnya, refleks cahaya, motorik serta kekuatan otot.  

e. Exposure 

Pada exposure merupakan bagian terakhir dari primary 

survey,pasien harus dibuka keseluruhan pakaiannya untuk 

melakukan pemeriksaan thoraks kemudian diberikan selimut 

hangat, cairan intravena yeng telah dihangatkan dan ditempatkan 

pada ruangan cukup hangat ini dilakukan pada saat dirumah sakit 

Periksa punggung dengan memiringkan pasien dengan cara long 

roll.Pemeriksaan seluruh bagian tubuh harus segera dilakukan 

tindakan agar mencegah terjadinya hiportermia. Dalam 

pemeriksaan penunjang ini dilakukan pada survey primer, yaitu 

pemeriksaan saturasi oksigen dengan pulse oxymetri, foto 

thoraks, dan foto polos abdomen. Tindakan lainnyaseperti 

pemasangan monitor EKG, kateter dan NGT 

6. Pengkajian Secondary Survey 

Pemeriksaan dilakukan setelah pasien dengan keadaan stabil dan 

dipastikan airway, breathing dan sirkulasidapat membaik. Prinsip 

survey sekunder adalah memeriksa ke seluruh tubuh yang lebih teliti 

dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ( head to toe) baik pada 

tubuh dari bagian depan maupun belakang serta evaluasi ulang 

terhadap pemeriksaan tanda vital penderita. Dimulai dengan 

anamnesa yang singkat meliputi AMPLE (allergi, medication, past 

illness, last meal dan event of injury). Pemeriksaan penunjang ini 
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dapat dilakukan pada fase meliputi foto thoraks. 

7. Pengkajian B1-B6 

a. Breathing (B1)  

Apakah klien batuk, peningkatan produksi sputum, sesak napas, 

penggunaan otot bantu napas, dan peningkatan frekuensi 

pernapasan, terdapat retraksi klavikula/ dada, pengembangan 

paru tidak simetris, ekspansi dada ada, tidak mampu 

menggerakkan dinding dada, fremitus menurun, adanya suara 

redup sampai pekak,bunyi napas tambahan seperti napas 

berbunyi, stridor, ronkhi.  

b. Blood (B2)  

Pengkajian pada sistem kardiovaskuler didapatkan renjatan 

(syok) hipovolemik, tekanan darah normal atau berubah, nadi 

bradikardi, takikardia dan aritmia,frekuensi nadi cepat dan 

lemah,kulit kelihatan pucat, hipotensi, retensi atau pengeluaran 

garam dan air oleh tubulus.  

c. Brain (B3)  

Pada keadaan lanjut tingkat kesadaran klien cedera kepala 

biasanya berkisar pada tingkat letargi, stupor, semikomatosa, 

sampai koma, status mental klien cedera kepala tahap lanjut 

biasanya status mental mengalami perubahan, fungsi intelektual 

pada keadaan klien cedera kepala didapatkan penurunan dalam 

ingatan dan memori baik jangka pendek maupun jangka panjang, 

kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologis, lapang perhatian  

terbatas, kesulitan dalam pemahaman, lupa dan kurang motivasi, 

labilitas emosional, bermusuhan, frustasi, dendam dan kurang 

kerja sama, hemiparase sebelah kiri tubuh, penilaian buruk, dan 

mempunyai kerentanan terhadap sisi kolateral sehingga 

kemungkinan terjatuh kesisi yang berlawanan tersebut, cedera 

kepala pada hemisfer kiri, mengalami hemiparase kanan, perilaku 

lambat dan sangat hati–hati, kelainan bidang pandang sebelah 
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kanan, disfagia global, afasia dan mudah frustrasi. 

d. Bladder (B4)  

Penurunan jumlah urine dan peningkatan, klien mungkin 

mengalami inkontinensia urine, kebutuhan, dan ketidakmampuan 

untuk menggunakan urinal, kontrol sfingter urinarius eksternal 

hilang atau berkurang.  

e. Bowel (B5)  

Didapatkan adanya keluhan kesulitan menelan, nafsu makan 

menurun, mual muntah pada fase akut, konstipasi, inkontinensia 

alvi yang berlanjut menunjukan kerusakan neurologis luas.  

f. Bone (B6) 

Kelemahan pada seluruh ekstremitas, warna kebiruan, pucat pada 

wajah dan membran mukosa, joundice (warna kuning), warna 

kemerahan pada kulit, adanya lesi dan dekubitus, paralisis/ 

hemiplegia. 

g. Pemeriksaan Fisik  

1) Tingkat Kesadaran  

2) Fungsi Motorik 

3) Pemeriksaan refleks fisiologis 

4) Nervus Kranial 

a) N.I : penurunan daya penciuman  

b) N.II : pada trauma frontalis terjadi penurunan penglihatan  

c) N.III, IV, VI : penurunan lapang pandang, reflek cahaya 

menurun, perubahan ukuran pupil, bola mata tidak dapat 

mengikuti perintah, anisokor  

d) N.V : gangguan mengunyah  

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

rasa pada 2/3 anterior lidah  

f) N.VIII : penurunan pendengaran dan keseimbangan tubuh  

g) N.IX, X, XI : jarang ditemukan 
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5) Kebutuhan Dasar 

a) Eliminasi : perubahan pada BAB/BAK (inkontinensia, 

obstipasi, hematuri)  

b) Nutrisi : mual, muntah, gangguan pencernaan/menelan 

makanan, kaji bising usus 

c) Istirahat: kelemahan, mobilisasi, kelelahan, tidur kurang 

6) Pengkajian psikologis  

a) Gangguan emosi/apatis, delirium  

b) Perubahan tingkah laku atau kepribadian  

7) Pengkajian sosial  

a) Hubungan dengan orang terdekat  

b) Kemampuan komunikasi, afasia motorik atau sensorik, 

bicara tanpa arti, disartria, anomia 

8) Nyeri/kenyamanan 

a) Sakit kepala dengan intensitas dan lokasi berbeda 

b) Gelisah 

2.2.3 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan 

trauma brain injury berdasarkan buku (PPNI, 2017b) adalah: 

1. Masalah Keperawatan: Penurunan Kapasitas Adaptif 

Intrakranial 

a. Definisi 

Gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan 

kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas 

intrakranial. 

b. Batasan Karakteristik 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif  Objektif 

a. Sakit kepala 1. Tekanan darah meningkat dengan tekanan 

nadi (pulse pressure) melebar 

2. Bradikardi 

3. Pola napas ireguler 

4. Tingkat kesadaran menurun 

5. Respon pupil melambat atau tidak sama 
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6. Refleks neurologis teganggu 

Gejala dan Tanda Minor 

Subjektif  Objektif 

(tidak ada) 1. Gelisah  

2. Agitasi  

3. Muntah (tanpa disertai mual) 

4. Tampak lesu/lemah 

5. Fungsi kognitif terganggu 

6. Tekanan intracranial (TIK) ≥20 mmHg 

7. Papilledema 

8. Postur deserebrasi (ekstensi) 

c. Penyebab 

1) Lesi menempati ruang (mis. space-occupaying lesion-akibat 

tumor) 

2) Gangguan metabolism (mis. akibat hiponatremia, 

ensefalopati) 

3) Edema serebral (mis. akibat cedera kepala [hematoma 

epidural, hematoma subdural, hematoma subarachnoid, 

hematoma intraserebral], stroke iskemik, hipoksia, 

ensefalopati iskemik, pascaoperasi) 

4) Peningkatan tekanan vena (mis. akibat thrombosis sinus 

vena serebral, gagal jantung, thrombosis/obstruksi vena 

jugularis atau vena kava superior) 

5) Obstruksi aliran cairan serebrospinalis (mis. hidrosefalus) 

6) Hipertensi intracranial idiopatik 

2. Masalah Keperawatan: Nyeri Akut 

a. Definisi 

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset 

mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang 

berlangsung kurang dari 3 bulan. 

b. Batasan Karakteristik 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

Mengeluh nyeri 
Objektif 

Tampak meringis 

Bersikap protektif (mis.waspada, posisi 

menghindari nyeri) 

Gelisah 
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Frekuensi nadi meningkat 

Sulit tidur 

Gejala dan Tanda Minor  

Subjektif 

(tidak tersedia) 
Objektif 

Tekanan darah meningkat 

Pola napas berubah 

Nafsu makan berubah 

Proses berpikir terganggu 

Menarik diri 

Berfokus pada diri sendiri 

Biaforesis 

c. Penyebab 

1) Agen Pencedera fisiologis (mis.inflamasi, iskemia, 

neoplasma) 

2) Agen Pencedera kimiawi (mis.terbakar, bahan kimia iritan) 

3) Agen Pencedera fisik (mis.abses, amputasi, terbakar, 

terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, 

latihan fisik berlebihan) 

3. Masalah Keperawatan: Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

a. Definisi 

Ketidakmampuan membersihkan secret atau obstruksi jalan 

napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. 

b. Batasan Karakteristik 

Gejala dan Tanda Mayor   

Subjektif   Objektif  

(tidak tersedia) 1. Batuk tidak efektif 

2. Tidak mampu batuk 

3. Sputum berlebih 

4. Mengi, wheezing dan/atau ronkhi kering 

5. Mekonium di jalan napas (pada neonates) 

Gejala dan Tanda Minor   

Subjektif   Objektif  

1. Dispnea 

2. Sulit bicara 

3. Ortopnea 

 

1. Gelisah 

2. Sianosis 

3. Bunyi napas menurun 

4. Frekuensi napas berubah 

5. Pola napas berubah 

c. Penyebab  

Fisiologis 

1) Spasme jalan napas 

2) Hipersekresi jalan napas 
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3) Disfungsi neuromuscular 

4) Benda asing dalam jalan napas 

5) Adanya jalan napas buatan 

6) Sekresi yang tertahan 

7) Hiperplasia dinding jalan napas 

8) Proses infeksi 

9) Respon alergi 

10) Efek agen farmakologis (mis.anastesi) 

Situasional 

1) Merokok aktif 

2) Merokok pasif 

3) Terpajan polutan 

4. Masalah Keperawatan: Pola Napas Tidak Efektif 

a. Definisi  

Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi 

kuat.    

b. Batasan Karakteristik 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif 

1. Dispnea 
Objektif 

1. Penggunaan otot bantu pernapasan 

2. Fase ekspirasi memanjang 

3. Pola napas abnormal (mis.takipnea, 

bradipnea, hiperventilasi, kussmaul, 

cheyne-stokes) 

Gejala dan Tanda Minor  

Subjektif 

1. Ortopnea 

 

Objektif 

1. Pernapasan pursed-lip 

2. Pernapasan cuping hidung 

3. Diameter thorals anterior-posterior 

meningkat 

4. Ventilasi semenit menurun 

5. Kapasitas vital menurun 

6. Tekanan ekspirasi menurun 

7. Ekskursi dada berubah 

c. Penyebab 

1) Depresi pusat pernapasan 

2) Hambatan upaya napas (mis.nyeri saat bernapas, kelemahan 

otot pernapasan) 
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3) Deformitas dinding dada 

4) Deformitas tulang dada 

5) Gangguan neuromuscular 

6) Gangguan neurologis (mis.elektroensefalogram [EEG] positif, 

cedera kepala, gangguan kejang) 

7) Imaturitas neurologis 

8) Penurunan energy 

9) Obesitas 

10) Posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru 

11) Sindrom hipoventilasi 

12) Kerusakan inervasi diafragma (kerusakan saraf C5 ke atas) 

13) Cedera pada medulla spinalis 

14) Efek agen farmakologis 

15) Kecemasan 

5. Masalah Keperawatan: Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif 

a. Definisi 

Berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. 

b. Faktor Risiko 

1) Keabnormalan masa protrombin dan/atau masa 

tromboplastin parsial 

2) Penuurunan kinerja ventrikel kiri 

3) Aterosklerosis aorta 

4) Diseksi arteri 

5) Fibrilasi atrium 

6) Tumor otak 

7) Stenosis karotis 

8) Miksoma atrium 

9) Aneurisma serebri 

10) Koagulapati (mis.anemis sel sabit) 

11) Dilatasi kardiomiopati 

12) Koagulasi intravaskuler diseminata 
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13) Embolisme 

14) Cedera kepala 

15) Hiperkolesteronemia 

16) Hipertensi 

17) Endocarditis infektif 

18) Skatup prostetik mekanis 

19) Stenosis mitral 

20) Neoplasma otak 

21) Infark miokard akut 

22) Sindrom sick sinus 

23) Penyalahgunaan zat 

24) Terapi trombolitik 

25) Efek samping tindakan (mis.tindakan operasi bypass) 

d. Kondisi Klinis Terkait 

1) Stroke 

2) Cedera kepala 

3) Aterosklerosis aortik 

4) Infark miokard akut 

5) Diseksi arteri 

6) Embolisme 

7) Endocarditis infektif 

8) Fibrilasi atrium 

9) Hiperkolesterolemia 

10) Hipertensi 

11) Dilatasi kardiomipati 

12) Koagulasi intravaskuler diseminata 

13) Miksoma atrium 

14) Neoplasma otak 

15) Segmen ventrikel kiri akinetik 

16) Sindrom sick sinus 

17) Stenosis carotid 
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18) Stenosis mitral 

19) Hidrosefalus 

20) Infeksi otak (mis.meningitis, ensefalitis, abses serebri) 

6. Masalah Keperawatan: Risiko Syok 

a. Definisi 

Berisiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan 

tubuh, yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang 

mengancam jiwa. 

b. Batasan Karakteristik 

1) Hipoksemia 

2) Hipoksia 

3) Hipotensi 

4) Kekurangan volume cairan 

5) Sepsis 

6) Sindrom respons inflamasi sistemik (systemic inflammatory 

response syndrome [SIRS]) 

d. Kondisi Klinis Terkait 

a. Perdarahan 

b. Trauma multiple 

c. Pneumothoraks 

d. Infark miokard 

e. Kardiomipati 

f. Cedera medual spinalis 

g. Anafilaksis 

h. Sepsis 

i. Koagulasi intravaskuler diseminata 

j. Sindrom respons inflamasi sistemik (systemic inflammatory 

response syndrome [SIRS]) 
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7. Masalah: Risiko Ketidakseimbangan Cairan 

a. Definisi 

Berisiko mengalami penurunan, peningkatan, atau percepatan 

perpindahan cairan dari intravaskuler, interstisial atau 

intraseluler. 

b. Faktor Risiko 

1) Prosedur pembedahan mayor 

2) Trauma/pembedahan 

3) Luka bakar 

4) Aferesis 

5) Asites 

6) Obstruksi intestinal 

7) Peradangan pankreas 

8) Penyakit ginjal dan kelenjar 

9) Disfungsi intestinal 

c. Kondisi Klinis Terkait 

1) Prosedur pembedahan mayor 

2) Penyakit ginjal dan kelenjar 

3) Perdarahan  

4) Luka bakar 

8. Masalah: Risiko Infeksi 

a. Definisi 

Berisiko mengalami peningkatan organisme patogenik. 

b. Faktor Risiko 

1) Penyakit kronis (misalnya diabetes mellitus) 

2) Efek prosedur invasif 

3) Malnutrisi 

4) Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan’ 

5) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer 

6) Gangguan peristaltic 

7) Kerusakan integritas kulit 
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8) Perubahan sekresi pH 

9) Penurunan kerja siliaris 

10) Ketuban pecah lama 

11) Ketuban pecah sebelum waktunya 

12) Merokok 

13) Statis cairan tubuh 

14) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder 

15) Penurunan hemoglobin 

16) Immonusupresi 

17) Leukopenia 

18) Supresi respon inflamasi 

19) Vaksinasi tidak adekuat 

c. Kondisi Klinis Terkait 

1) AIDS 

2) Luka bakar 

3) Penyakit paru obstruksi kronis 

4) Diabetes mellitus 

5) Tindakan invasive 

6) Kondisi penggunaan terapi steroid 

7) Penyalahgunaan obat 

8) Ketuban pecah sebelum waktunya (KPSW) 

9) Kanker 

10) Gagal ginjal 

11) Imunosupresi 

12) Lymphedema 

13) Leukositopenia 

14) Gangguan fungsi hati 

2.2.4 Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan pada pasien dengan trauma brain injury 

berdasarkan buku (PPNI, 2019) dan Luaran keperawatan berdasarkan 

(PPNI, 2018) yaitu: 
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a. Masalah Keperawatan: Penurunan Kapasitas Adaptif 

Intrakranial 

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ...x 24 jam, 

diharapkan kapasitas adaptif inrakranial meningkat dengan 

 Kriteria hasil : 

1) Tingkat kesadaran meningkat 

2) Gelisah menurun 

3) Muntah menurun 

4) Tekanan darah membaik 

5) Tekanan nadi (pulse pressure) membaik 

6) Bradikardi membaik 

7) Respon pupil membaik 

8) Reflex neurologis membaik 

9) Tekanan intrakranial membaik 

Intervensi Rasional 

Manajemen Peningkatan TIK 

Observasi  

1. Identifikasi penyebab peningkatan 

TIK (mis.lesi menempati ruang, 

gangguan metabolisme, edema 

serebral, peningkatan tekanan vena, 

obstruksi aliran cairan 

serebrospinal, hipertensi intracranial 

idiopatik) 

2. Monitor peningkatan TD 

3. Monitor pelebaran tekanan nadi 

(selisih TDS dan TDO) 

4. Monitor penurunan frekuensi 

jantung 

5. Monitor ireguleritas irama napas 

6. Monitor penurunan tingkat 

kesadaran 

7. Monitor perlambatan atau 

ketidaksimetrisan respon pupil 

8. Monitor kadar C02 dan pertahankan 

dalam rentang yang diindikasikan 

9. Monitor tekanan perfusi serebral 

10. Monitor jumlah, kecepatan dan 

karakteristik drainase cairan 

serebrospinal 

11. Monitor efek stimulus lingkungan 

terhadap TIK 

Terapeutik  

1. Ambil sampel drainase cairan 

Manajemen Peningkatan TIK 

Observasi  

1. Untuk mengetahui penyebab 

peningkatan TIK 

2. Untuk mengetahui peningkatan TD 

3. Untuk mengetahui adanya pelebaran 

nadi (selisih TDS dan TDO) 

4. Untuk mengetahui penurunan 

frekuensi jantung 

5. Untuk mengetahui ireguleritas irama 

napas 

6. Untuk mengetahui tingkat kesadaran 

pasien  

7. Untuk mengetahui adanya 

perlambatan atau ketidaksimetrisan 

respon pupil 

8. Untuk mengetahui kadar CO2 

9. Untuk mengetahui tekanan perfusi 

serebral 

10. Untuk mengetahui jumlah, kecepatan 

dan karakteristik drainase cairan 

serebrospinal 

11. Untuk mengetahui efek stimulus 

lingkungan terhadap TIK 

Terapeutik  

1. Untuk mendeteksi penyakit 

2. Untuk melakukan pengukuran secara 

keseluruhan 

3. Agar tidak terontaminasi oleh bakteri 



 

39 
 

serebrospinal 

2. Kalibrasi transduser 

3. Pertahankan sterilitas sistem 

pemantauan 

4. Pertahankan posisi kepala dan leher 

netral 

5. Bilas sistem pemantauan, jika perlu 

6. Atur interval pemantauan sesuai 

kondisi pasien 

7. Dokumentasikan hasil pemantauan 

Edukasi  

8. Jelaskan tujuan dan prosedur 

pemantauan 

9. Informasikan hasil pemantauan, jika 

perlu 

4. Agar tidak memperterjadi 

peningkatan TIK 

5. Agar sistem pemantauan tetap steril 

6. Agar pasien tidak terganggu 

7. Agar mengetahui hasil pemantauan 

 

Edukasi  

8.  Agar pasien mengetahui tujuan dan 

prosedur pemantauan 

9.  Agar pasien mengetahui hasil 

pemantauan 

b. Masalah Keperawatan: Nyeri Akut 

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama …x… jam, diharapkan 

tingkat nyeri menurun dengan Kriteria hasil: 

1) Keluhan nyeri menurun  

2) Meringis menurun 

3) Gelisah menurun 

4) Perasaan depresi (tertekan) menurun 

5) Frekuensi nadi membaik 

6) Pola napas membaik 

7) Tekanan darah membaik 

8) Pola tidur membaik 

Intervensi Rasional 

Manajemen Nyeri  

Observasi  

1. Identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas 

nyeri  

2. Identifikasi skala nyeri  

3. Identifikasi respon nyeri non verbal  

4. Identifikasi faktor yang 

memperberat dan memperingan 

nyeri  

5. Identifikasi pengetahuan dan 

keyakinan tentang nyeri 

6. Identifikasi pengaruh nyeri pada 

kualitas hidup 

7. Monitor keberhasilan terapi 

komplementer yang sudah diberikan 

8. Monitor efek samping analgetik 

Teraupetik  

Manajemen Nyeri  

Observasi 

1. Untuk mengetahui keadaan umum 

klien  

2. Untuk memudahkan tindakan 

selanjutnya  

3. Untuk memudahkan dalam 

pemberian intervensi  

4. Untuk memudahkan dilakukan 

intervensi  

5. Mengetahui persepsi klien 

mengenai nyeri 

6. Mengetahui sejauh mana nyeri 

mempengaruhi kualitas hidup 

klien khususnya aktivitas sehari-

hari 

7. Memantau sejauh mana 

keberhasilan terapi yang diberikan 
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1. Berikan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri 

(mis.TENS, hypnosis, akupresur, 

terapi music, biofeedback, terapi 

pijat, aromaterapi, teknik imajinasi 

terbimbing, kompres hangat/dingin) 

2. Kontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri (mis.suhu 

ruangan, pencahayaan, kebisingan) 

3. Fasilitasi istirahat dan tidur  

4. Pertimbangkan jenis dan sumber 

nyeri dalam pemilihan strategi 

meredakan nyeri 

Edukasi  

1. Jelaskan penyebab, periode dan 

pemicu nyeri  

2. Jelaskan strategi meredakan nyeri  

3. Anjurkan memonitor nyeri secara 

mandiri 

4. Ajarkan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri  

Kolaborasi  

1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika 

perlu  

8. Untuk mengetahui efek samping 

pemberian analgetik 

Teraupetik  

1. Untuk membantu menurunkan 

nyeri  

2. Untuk menghindari terjadinya 

memperberat nyeri 

3. Mengoptimalkan pasien untuk 

istirahat 

4. Untuk menentukan strategi 

meredakan nyeri 

Edukasi  

1. Pendidikan kesehatan dapat 

meningkatkan pemahaman klien  

2. Meningkatkan pengetahuan klien  

3. Klien paham cara memonitor 

nyeri secara mandiri  

4. Membantu klien mengurangi 

nyeri dan meningkatkan 

pengetahuan klien  

Kolaborasi  

1. Obat analgetik dapat mengurangi 

rasa nyeri  

c. Masalah Keperawatan: Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama …x… jam, diharapkan 

bersihan jalan napas meningkat dengan Kriteria hasil: 

1) Batuk efektif meningkat 

2) Produksi sputum menurun 

3) Mengi menurun 

4) Dyspnea membaik 

5) Sulit bicara membaik 

6) Frekuensi napas membaik 

Intervensi Keperawatan Rasional 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

a. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

b. Monitor bunyi napas 

c. Monitor sputum 

Terapeutik 

1. Posisikan semi-fowler atau fowler 

2. Berikan minum hangat 

3. Lakukan fisioterapi dada, jika 

perlu 

4. Lakukan pengisapan lender 

kurang dari 15 detik 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

1. Untuk mengetahui keefektifan napas 

2. Untuk mengetahui adanya suara 

napas tambahan atau tidak 

3. Mengetahui jumlah, warna, aroma 

Terapeutik 

1. Membuka/melebarkan jalan napas 

2. Untuk membantu mencairkan 

secret 

3. Membantu mengeluarkan secret 

yang tertahan 

4. Membersihkan jalan napa 
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5. Berikan oksigen jika perlu 

 

Edukasi 

1. Anjurkan asupan cairan 2000 ml/ 

hari, jika tidak kontraindikasi 

2. Ajarkan teknik batuk efektif 

 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu 

5. Menambah oksigen yang masuk ke 

dalam tubuh 

Edukasi 

1. Agar membantu asupan cairan 

kepada klien  

2. Batuk efektif dapat membantu 

mengeluarkan secret 

Kolaborasi 

3. Bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan lain untuk melebarkan 

saluran pernapasan pasien 

d. Masalah Keperawatan: Pola Napas Tidak Efektif 

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama …x… jam, diharapkan 

pola napas membaik dengan Kriteria hasil: 

1) Ventilasi semenit meningkat 

2) Kapasitas vital meningkat 

3) Dyspnea menurun 

4) Penggunaan otot bantu napas menurun 

5) Pernapasan cuping hidung menurun 

6) Frekuensi napas membaik 

Intervensi Keperawatan Rasional 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

1. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

2. Monitor bunyi napas 

3. Monitor sputum 

Terapeutik 

a. Posisikan semi-fowler atau 

fowler 

b. Berikan minum hangat 

c. Lakukan fisioterapi dada, jika 

perlu 

d. Lakukan pengisapan lender 

kurang dari 15 detik 

e. Berikan oksigen jika perlu 

Edukasi 

1. Ajarkan teknik batuk efektif 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

1. Untuk mengetahui keefektifan napas 

2. Untuk mengetahui adanya suara napas 

tambahan atau tidak 

3. Mengetahui jumlah, warna, aroma 

Terapeutik 

1. Membuka/melebarkan jalan napas 

2. Untuk membantu mencairkan secret 

3. Membantu mengeluarkan secret 

yang tertahan 

4. Membersihkan jalan napas 

5. Menambah oksigen yang masuk ke 

dalam tubuh 

Edukasi 

1. Batuk efektif dapat membantu 

mengeluarkan secret 

Kolaborasi 

2. Bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan lain untuk melebarkan 

saluran pernapasan pasien 
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e. Masalah Keperawatan: Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif 

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama …x… jam, diharapkan 

perfusi serebral meningkat dengan Kriteria hasil: 

1) Tingkat kesadaran meningkat 

2) Tekanan intrakranial menurun 

3) Gelisah menurun 

4) Nilai rata-rata tekanan darah membaik 

5) Refleks saraf membaik 

Intervensi Keperawatan Rasional 

Pencegahan Syok 

Observasi 

1. Monitor status kardiopulmonal 

(frekuensi dan kekuatan nadi, 

frekuensi napas, TD, MAP) 

2. Monitor status oksigenasi (oksimetri 

nadi, AGD) 

3. Monitor status cairan (masukan dan 

haluaran, turgor kulit, CRT) 

4. Monitor tingkat kesadaran dan respon 

pupi 

5. Periksa riwayat alergi 

Terapeutik 

1. Berikan oksigen untuk 

mempertahankan saturasi oksigen 

>94% 

2. Pasang kateter urine untuk menilai 

produksi urin 

3. Lakukan skin test untuk mencegah 

reaksi alergi 

Edukasi 

1. Jelaskan penyebab/risiko syok 

2. Jelaskan tanda dan gejala awal syok 

3. Anjurkan melapor jika 

menemukan/merasakan tanda dan 

gejala awal syok 

4. Anjurkan memperbanyak asupan 

cairan oral 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian IV, jika perlu 

2. Kolaborasi pemberian transfuse 

darah, jika perlu 

Pencegahan Syok 

Observasi 

a. Agar syok dapat ditangani sejak 

awal dan tidak mengakibatkan 

kematian 

b. Untuk mengetahui status 

oksigenasi pasien 

c. Untuk mengetahui input dan output 

cairan 

d. Untuk mengetahui keadaan pasien 

e. Untuk mengetahui apakah syok 

disebabkan karena alergi atau 

bukan 

Terapeutik 

1. Karena oksigen adalah salah satu 

kebutuhan dasar manusia 

2. Untuk mengetahui haluaran urin 

berapa banyak 

3. Karena alergi juga dapat 

menimbulkan syok 

Edukasi 

1. Agar keluarga juga dapat 

mengantisipasi dan melakukan 

pertolongan pertama terhadap syok 

2. Agar keluarga mengetahui apa 

yang harus dilakukan apabila 

terjadi syok 

3. Agar syok dapat segera ditangani 

4. Agar kebutuhan cairan terpenuhi 

dan syok pun tidak terjadi 

Kolaborasi 

1. Untuk menunjang kebutuhan 

cairan pasien 

2. Syok dapat terjadi akibat 

perdarahan, sehingga transfuse 

darah diperlukan. 
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f. Masalah Keperawatan: Risiko Syok 

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama …x… jam, diharapkan 

tingkat syok menurun dengan Kriteria hasil: 

1) Kekuatan nadi meningkat 

2) Output urin meningkat 

3) Tingkat kesadaran meningkat 

4) Saturasi oksigen meningkat 

5) Akral dingin menurun 

6) Pucat menurun 

7) Konfusi menurun 

8) Pengisian kapiler membaik 

Intervensi Keperawatan Rasional 

Pencegahan Syok 

Observasi1 

1. Monitor status kardiopulmonal 

(frekuensi dan kekuatan nadi, 

frekuensi napas, TD, MAP) 

2. Monitor status oksigenasi (oksimetri 

nadi, AGD) 

3. Monitor status cairan (masukan dan 

haluaran, turgor kulit, CRT) 

4. Monitor tingkat kesadaran dan 

respon pupil 

5. Periksa riwayat alergi 

Terapeutik 

1. Berikan oksigen untuk 

mempertahankan saturasi oksigen 

>94% 

2. Pasang kateter urine untuk menilai 

produksi urin 

3. Lakukan skin test untuk mencegah 

reaksi alergi 

Edukasi 

1. Jelaskan penyebab/risiko syok 

2. Jelaskan tanda dan gejala awal syok 

3. Anjurkan melapor jika 

menemukan/merasakan tanda dan 

gejala awal syok 

4. Anjurkan memperbanyak asupan 

cairan oral 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian IV, jika perlu 

2. Kolaborasi pemberian transfuse 

darah, jika perlu 

Pencegahan Syok  

Observasi 

1. Agar syok dapat ditangani sejak 

awal dan tidak mengakibatkan 

kematian 

2. Untuk mengetahui status 

oksigenasi pasien 

3. Untuk mengetahui input dan 

output cairan 

4. Untuk mengetahui keadaan 

pasien 

5. Untuk mengetahui apakah syok 

disebabkan karena alergi atau 

bukan 

Terapeutik 

1. Karena oksigen adalah salah satu 

kebutuhan dasar manusia 

2. Untuk mengetahui haluaran urin 

berapa banyak 

3. Karena alergi juga dapat 

menimbulkan syok 

Edukasi 

1. Agar keluarga juga dapat 

mengantisipasi dan melakukan 

pertolongan pertama terhadap syok 

2. Agar keluarga mengetahui apa 

yang harus dilakukan apabila 

terjadi syok 

3. Agar syok dapat segera ditangani 

4. Agar kebutuhan cairan terpenuhi 

dan syok pun tidak terjadi 

Kolaborasi 

1. Untuk menunjang kebutuhan 
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cairan pasien 

2. Syok dapat terjadi akibat 

perdarahan, sehingga transfuse 

darah diperlukan 

 

g. Masalah: Risiko Ketidakseimbangan Cairan 

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama …x… jam, diharapkan 

status cairan membaik dengan Kriteria hasil: 

1) Turgor kulit meningkat 

2) Output urin meningkat 

3) Perasaan lemah menurun 

4) Frekuensi nadi membaik 

5) Tekanan darah membaik 

6) Membrane mukosa membaik 

7) Intake cairan membaik 

Intervensi Rasional 

Manajemen Cairan 

Observasi 

1. Monitor status hidrasi (mis.frekuensi 

nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian 

kapiler, kelemahan mukosa, turgor 

kulit, tekanan darah) 

2. Monitor berat badan 

3. Monitor berat badan sebelum dan 

setelah dialysis 

4. Monitor hasil pemeriksaan 

laboratorium (mis.hematokrit, Na, K, 

Cl, berat jenis urine, BUN) 

5. Monitor status hemodinamik 

 

Edukasi 

1. Catat intake-output dan hitung 

balance cairan 24 jam 

2. Berikan asupan cairan, sesuai 

kebutuhan 

3. Berikan cairan intavena, jika perlu 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian diuretik, jika 

perlu 

 

Manajemen Cairan 

Observasi 

1. Menunjukkan kehilangan cairan 

berlebihan atau dehidrasi 

2. Penurunan berat badan dapat 

terjadi karena muntah berlebihan 

3. Penurunan berat badan dapat 

terjadi karena muntah berlebihan 

4. Memantau jika terjadi adanya 

peningkatan berat jenis, 

peningkatan BUN, dan 

penurunan hematocrit 

5. Untuk mengetahui status 

hemodinamik pasien 

Edukasi 

1. Untuk mengetahui berapa banyak 

masukan dan pengeluaran cairan 

ke dalam tubuh 

2. Agar menunjang dalam 

pemenuhan cairan 

3. Pemberian cairan IV untuk 

memenuhi kebutuhan cairan dan 

memperbaiki asam basa 

Kolaborasi 

1. Untuk membuang kelebihan 

garam dan air dari dalam tubuh 

melalui urine 
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h. Masalah: Risiko Infeksi 

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama …x… jam, diharapkan 

infeksi dapat dikontrol dengan Kriteria hasil: 

1) Kemampuan mencari informasi tentang faktor risiko meningkat 

2) Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko meningkat 

3) Kemampuan melakukan strategi kontrol risiko meningkat 

4) Kemampuan menghindari faktor risiko meningkat 

5) Kemampuan mengenali perubahan status kesehatan meningkat 

6) Pemantauan perubahan status kesehatan 

Intervensi Keperawatan Rasional 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

1. Monitor tanda dan gejala infeksi 

lokal dan sistemik 

Terapeutik 

1. Batasi jumlah pengunjung 

2. Berikan perawatan kulit pada 

edema 

3. Cuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien dan 

lingkungan pasien 

4. Pertahankan teknik aseptik pada 

pasien berisiko tinggi 

Edukasi 

1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 

2. Anjurkan cara mencuci tangan 

dengan benar 

3. Ajarkan cara memeriksa kondisi 

luka atau luka operasi 

4. Anjurkan meningkatkan status 

nutrisi 

5. Anjurkan meningkatkan asupan 

cairan 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian imunisasi, 

jika perlu 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

1. Untuk mengetahui tanda dan gejala 

terjadinya infeksi 

Terapeutik 

1. Mengurangi kontaminasi bakteri 

2. Meringankan gejala edema 

3. Untuk mengurangi kontaminasi 

silang 

4. Mengurangi risiko infeksi pasca-

prosedur dan untuk meminimalkan 

paparan dari penyedia layanan 

kesehatan untuk mikroorganisme 

yang berpotensi menular 

Edukasi 

1. Agar pasien dan keluarga pasien 

dapat memahami tanda dan gejala 

infeksi 

2. Untuk menumbuhkan perilaku cuci 

tangan yang baik dan benar 

3. Memeriksa tepi luka terhadap ada 

tidaknya epithelisasi dan/atau 

kontraksi 

4. Untuk membantu mempercepat 

epitalisasi 

5. Menjaga dan meningkatkan 

kesehatan tubuh 

Kolaborasi 

1. Untuk merangsang kekebalan 

tubuh 
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2.2.5 Implementasi Keperawatan  

Implementasi keperawatan adalah proses pelaksanaan dari 

rencana atau intervensi keperawatan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan sebelumnta. 

Tahapan ini dimulai setelah rencana intervensi disusun dan 

menjadi tujuan pada nursing order untuk membantu pasien dalam 

mencapai tujuan proses keeprawatan yang diharapkan. Oleh karena 

itu, implementasi sebagai manifestasi pelaksanaan intervensi yang 

spesifik, dilakukan untuk memodifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi masalah kesehatan (Nursalam, 2016). 

2.2.6 Evaluasi Keperawatan  

Evaluasi merupakan fase kelima dan fase terakhir pada 

proses keeprawatan. Dalam hal ini, evaluasi ialah aktivitas yang 

direncanakan, berkelanjutan dan terarah ketika pasien dan 

profesional kesehatan menetukan kemajuan pasien menuju 

pencapaian tujuan/hasil, dan keefektifan rencana asuhan 

keperawatan. Tujuan evaluasi ialah untuk menilai pencapaian 

tujuan pada rencana keperawatan yang telah ditetapkan, 

mengidentifikasi variabel-variabel yang akan mempengaruhi 

pencapaian tujuan, dan mengambil keputusan apakah rencana 

keperawatan diteruskan, termodifikasi atau dihentikan.  

Dokumentasi pada tahap evaluasi ialah membandingakn 

secara sistematik dan terencana tentag kesehatan pasien dengan 

tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada 

pasien, kegiatan ini dilakukan dengan cara berkesinambungan 

dengan melibatkan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi 

keperawatan adalah tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan 

yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah 

dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain (Nursalam, 2017).  
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2.3 Evidance Based Practice In Nursing  

2.3.1 Definisi  

Terapi Murottal Al-Qur’an adalah rekaman suara Al-Qur’an 

yang dilagukan oleh Qori’ (Pembaca Al-Qur’an). Lantunan Al-

Qur’an mengandung suara manusia, sedangkan suara manusia 

merupakan intrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat 

yang paling mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon-

hormon stres dengan cara mengaktifkan hormon endorphin alami, 

meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian rasa takut, 

cemas, serta dapat memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut 

nadi dan aktivitas gelombang otak (Bahuddin, 2021).  

Di dalam intervensi ini menggunakan salah satu surta 

makkiyah dalam Al-Qur’an yaitu surah Ar-Rahman yang merupakan 

surat ke 55 dan berjumlah 78 ayat. Dalam surat ini menerangkan 

bahwa Allah swt memiliki sifat murah hati kepada hamba-hamba-

Nya, yakni dengan memberikan nikmat yang tak terhingga baik di 

dunia maupun di akhirat. Ar-Rahman mempunyai karakter ayat 

yang penek sehingga ayat ini nyaman didengarkan dan dapat 

menimbulkan efek relaksasi yang bagi pendengar yang masih awam 

sekalipun (Lumbantobing & Anna, 2019).  

2.3.2 Tujuan 

Adapun tujuan terapi Murottal Al-Qur’an yaitu : 

a. Meningkatkan status kesadaran pasien yang ditujukan dengan 

nilai GCS meningkat.  

b. Memperbaiki kondisi pasien yang ditandai dengan status 

hemodinamik dalam batas normal. 

c. Mencegah kerusakan sel otak akibat iskemik yang ditimbulkan 

oleh cedera kepala (Ismoyowati, 2021).  

2.3.3 Indikasi  

a. Pasien yang mengalami cedera kepala ringan sampai berat 
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b. Pasien pasca kraniotomi  

c. Pasien yang mengalami stroke hemoragik dan nonhemoragik 

(Arif dan Atika, 2019). 

2.3.4 Kontra Indikasi  

Kontraindikasi Murottal menurut (Ika Sulistyawati, 2020) terapi 

Murottal ini tidak dapat digunakan bagi pasien non muslim dan yang 

mengalami gangguan pendengaran.  

2.3.5 Prosedur Penatalaksanaan dan rasional  

No Prosedur Tindakan  

1. Fase orientasi: 

a. Memberi salam terapeutik kepada keluarga klien  

Rasional : Salam terapeutik merupakan salah satu cara untuk 

membina terus antara perawat dan pasien / keluarga pasien.  

b. Memperkenalkan diri : 

Rasional : Memperkenalkan diri dapat menumbuhkan hubungan 

saling percaya kepada perawat dan keluarga klien.  

c. Menjelaskan tujuan  

Rasional : Dengan memberi penjelasan kepada klien / keluarga klien 

terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, maka keluarga klien 

diharapkan mempunyai gambaran mengenai tindakan yang akan 

dilakukan dan memberi pilihan klien dan keluarga untuk tetap 

melanjutkan tindakan atau tidak.  

d. Kontrak Waktu  

Rasional : Menjelaskan waktu dilakukannya tindakan dan durasi 

serta berapa kali dilakukannya tindakan kepada keluarga klien agar 

klien atau keluarga klien memahami tindakan yang akan dilakukan 

berikutnya.  

e. Menyiapkan alat  

Rasional : Memudahkan perawat melakukan tindakan. 

2. Fase Kerja  

a. Mencuci tangan  

Rasional : Menghindari penyebaran mikroorganisme  

b. Membaca basmalah  

Rasional : Menerapkan nilai islami  

c. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran 

pasien  

Rasional : Mengetahui keadaan umum pasien sebelum dilakukan 

tindakan  

d. Memberikan terapi Murattal selama 15-30 menit dengan 

menggunakan handphone aplikasi SINC 

Rasional : Untuk meningkatkan keadaan umum serta meningkatkan 

keasadaran pasien  

e. Mengatur volume musik dengan frekuensi 40 Hz (Volume sedang)  

Rasional : Agar klien dan keluarga klien merasa nyaman 
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f. Melakukan pemeriksaan ulang tanda-tanda vital dan kesadaran atau 

(GCS) pasien setelah diberikan terapi Murottal. 

g. Memasukkan hasil pemeriksaan ke lembar pemantauan tanda-tanda 

vital pasien.  

3. Fase Terminasi  

a. Kontrak stimulasi selanjutnya kepada keluarga klien  

Rasional : Agar keluarga klien mengetahui tindakan selanjutnya  

b. Mengucapkan salam  

Rasional : Membina hubungan saling percaya 

4. Pendokumentasian:  

a. Catat hasil kegiatan di dalam catatan keperawatan  

1) Nama pasien, umur, jenis kelamin, dll 

2) Keluhan utama  

3) Tindakan yang dilakukan (terapi murottal) 

4) Lama tindakan  

5) Jenis terapi murottal yang diberikan  

6) Reaksi selam, setelah terapi pemberian terapi murottal 

7) Respon pasien  

8) Nama perawat  

9) Tanggal pemeriksaan (Ismoyowatu, 2021)  

2.3.6 Kriteria Evaluasi  

Kriteria evaluasi terapi murottal Al-Qur’an adalah sebagai beriku : 

1. GCS dan kesadaran pasien meningkat  

2. Tanda-tanda vital membaik  

3. Respon pasien meningkat (Siti Mutiah, 2022) 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Studi Kasus  

Menurut (Hidayat, 2019) metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus (Case Studies) ialah bagian dari metodologi penelitian, atau 

sering dibahasakan bahwa peneliti dituntut agar lebih cermat, teliti untuk 

mengungkapkan suatu kasus atau peristiwa, baik kasus perseorangan maupun 

perkelompok. Pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini jenis penelitian yang 

penulis gunakan ialah “Studi Kasus” dimana dalam pelaksanaanya yaitu 

dengan melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang sedang menjalankan 

proses perawatan di rumah sakit.  

3.2 Subjek Studi Kasus 

Dalam studi kasus ini subjek yang digunakan adalah bersifat individu atau 

pasien yang telah memenuhi kriteris inklusi dan ekslusi. 

3.2.1 Kriteria inklusi ialah suatu karaterisitik umum dalam subjek penelitian 

dari suatu populasi target yang bisa dijangkau dan diteliti (Nuralam, 

2017). 

a. Pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau GCS (3-9) 

b. Pasien dengan Traumatic Brain Injury (TBI) yang sedang dirawat di 

ruang ICU 

3.2.2 Kriteria ekslusi ialah menghapus atau mengeluarkan subjek tidak 

memenuhi kriteria inklusi  

a. Pasien yang tidak mengalami penurunan kesadaran  

3.3 Fokus Studi Kasus  

Fokus studi kasus pada penelitian ini ialah melakukan asuhan keperawatan 

pada pasien traumatic brain injury / cedera otak traumatik dengan penurunan 

kesadaran atau GCS menggunakan Terapi murottal Al-Qur’an surah Ar-

rahman.  
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3.4 Instrumen Studi Kasus  

Menurut (Sugiyono, 2014) instrumen penelitian diartikan sebagai suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang akan 

diamati. Dalam studi kasus ini instrumen yang digunakan berupa alat yaitu 

handphone, dimana alat ini digunakan untuk membuka sebuah aplikasi SINC 

untuk memutar Murottal Al-Qur’an yang bisa didengarkan oleh pasien baik 

sebelum dan setelah intervensi diberikan.  

3.5 Prosedur Pengambilan Data 

3.5.1 Tahap Persiapan 

a. Peneliti mengajukan judul terkait studi kasus yang akan diteliti, 

kemudian mengajukan berbasis Evidance based practice nursing 

(EBPN) kepada pasien yang telah dipilih, berdasarkan hasil diskusi 

dengan pembimbing institusi.  

b. Peneliti melakukan koordinasi kepada kepala ruangan tempat pasien 

dirawat inap yaitu ruang Intensive care unit (ICU) RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar, serta menejelaskan prosedur tindakan yang 

akan dilakukan.  

c. Peneliti menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam 

melakukan intervensi yaitu Terapi Murottal Al-qur’an surah Ar-

Rahman. 

3.5.2 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara.  

3.5.3. Penyusunan Laporan  

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah yang 

telah dianjurkan oleh institusi dalam hal ini Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, Prodi Ners.  

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

Penelitian ini dilakukan di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, 

tepatnya diruang Intensive Care Unit (ICU), dan dilakukan pada tanggal 05-10 

September 2022.  
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3.7 Analisis Data dan Penyajian Data 

Analisis data dilakukan saat peneliti berada dilapangan atau ruang 

perawatan, pada saat pengumpulan sampai keseluruhan fakta-fakta, 

membandingkan dengan teori yang kemudian akan dituangkan melalui opini 

pada bagian pembahasan. Teknik yang digunakan yaitu dengan menyusun 

kalimat menjadi sebuah paragraf berdasarkan jawaban yang telah diperoleh 

dari hasil observasi ataupun wawancara, serta dokumentasi yang kemudian 

akan dipresentasikan oleh peneliti untuk memberikan intervensi terkait 

masalah yang ditemukan. Tehapan selanjutnya yaitu penyajian data dimana 

data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan hasil intervensi 

yang telah dilakukan peneliti kepada pasien.  

3.8 Etika Studi Kasus  

Dalam penelitian studi kasus ini peneliti menekankan beberapa prinsip etik 

dalam keperawatan yaitu menurut (Notoatmojo, 2012).  

3.8.1 Autonomy (Otonomi /Keyakinan) 

Peneliti menerapkan prinsip otonomi bahwa seseorang / pasien 

memilki keyakinan, keputusan, ataupun piliham sendiri untuk memberi 

persetujuan kepada peneliti dalam memberikan tindakan. Dalam hal ini 

persetujuan tindakan yang akan diberikan kepada pasien telah melalui 

Informed consent (izin) kepada pasien ataupun keluarga pasien untuk 

membantu pasien dalam mendengarkan murottal Al-qur’an.  

3.8.2 Non Malafience (Tidak Merugikan) 

Peneliti menerapkan prinsip tidak merugikan, dimana selama proses 

perawatan atau pemberian intervensi Terapi murottal Al-qur’an peneliti 

tidak akan memberikan kerugian kepada pasien dalam hal ini, tidak 

dapat memperburuk keadaan pasien baik secara fisik maupun psikologi.   

3.8.3 Confidentiality (Kerahasiaan) 

Peneliti menerapkan prinsip kerahasiaan dimana informasi pasien 

dijaga kerahasiaannya dalam hal ini penggunaan nama diubah menjadi 
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inisial pasien, sehingga tidak akan ada dari pihak manapun yang akan 

mengetahui identitas pasien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

BAB IV 

LAPORAN KASUS 

4.1 Asuhan Keperawatan  

4.1.1 Pengkajian Keperawatan 

 

PRIMARY SURVEY 

Nama Pasien : Tn. L 
 Umur : 54 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

No. RM : 991958 

Nama Keluarga : Ny R 

Agama : Islam 

Pekerjaan : IRT 

Alamat Rumah                     : Pinrang 

  Telp/Hp                              :081254690827 

Diagnosa Medis                   : Trauma Brain Injury 

Tanggal Masuk ICU            : 03/09/2022 

Datang tanggal : 03/09/2022 Pukul : 09.00 Asal Ruangan : IGD bedah     (IRNA)                              

Alat terpasang : √ Infus    √ Kateter    √ NGT     √ Ventilator    √ Monitor     □Transfusi     √ CVC 

□ Lainnya Trakeostomi 

KATEGORI MASUK ICU : Kategori 1 

Keluhan Utama : Penurunan kesadaran 

Riwayat Penyakit/ Mekanisme Cedera :  

Pasien masuk dengan rujukan RS pinrang dengan penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas. Keluarga klien 

mengatakan klien ditabrak truk pengangkut pasir. Kemudian dibawa ke RS Pinrang 2 malam lalu dirujuk ke RS Wahidin 

sudirohusodo.  Klien tidak demam, riwayat trauma tidak ada, riwayat kejang tidak ada, riwayat hipertensi tidak ada, riwayat 

DM tidak ada, riwayat infeksi paru dan pengobatan tidak ada. 

 Riwayat Kesehatan Keluarga : 

 Keluarga klien mengatakan klien tidak mempunyai riwayat penyakit sebelumnya. 

Orientasi (tempat, waktu, dan orang) : 

Tidak dapat dikaji karena klien mengalami penurunan kesadaran dengan nilai verbal yaitu 1. 

 

Pengkajian Keperawatan Masalah/ 

Dignosis 

Keperawatan 

(SDKI) 

Luaran Keperawatan dan 

Kriteria Hasil (SIKI) 

Intervensi Keperawatan (SLKI) 

A. Airway 

1. Tidak bebas : 

Terdapat Sputu dengan 

Bersihan jalan 

napas tidak 

efektif 

Tujuan: Setelah 

dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, 

diharapkan bersihan 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

a. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 
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jumlah banyak, konsistensi 

encer, pasien terapasang 

ETT on ventilator. 

2. Suara napas tambahan: 

ronchiLain-lain: Pasien 

tampak bisa batuk tapi tidak 

mampu mengeluarkan sekret 

dalam mulutnya karena 

terintubasi 

Sianosis (+/-) ; - 

RR :  27     x/menit 

HR :  100   x/menit 

 

Ada Masalah (Ya) karena 

terdapat sputum yang banyak, 

konsistensi kental pasien 

tersedasi on ventilator, adanya 

suara tambahan ronkhi. 

jalan napas meningkat 

dengan Kriteria hasil: 

a. Produksi sputum 

menurun (2 ke 4) 

b. Frekuensi napas 

membaik (2 ke 4) 

c. Batuk Efektif 

meningkat (2 ke 4) 

d. Ronkhi menurun 

(2 ke 4) 

b. Monitor bunyi napas 

c. Monitor sputum 

Terapeutik 

a. Posisikan semi fowler atau 

supinasi 

b. Lakukan pengisapan lendir 

kurang dari 15 detik 

c. Berikan oksigen, jika perlu 

Kolaborasi  

a. Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu 

 

 

B. Breathing 

1. Pola napas: Dispnea, Takipnea 

2. Frekuensi napas:  

    RR 27 x/menit 

3. Bunyi napas: Vesikuler, 

Ronkhi      

4. Irama napas 

    √ Teratur    

     Tidak teratur 

5. Tanda distress 

pernapasan 

Penggunaan otot bantu : 

Tidak ada 

Retraksi dada/interkost 

tidak ada 

Cuping hidung tidak ada 

6. Jenis pernapasan: 

Pernapasan dada dan 

terpasang ventilator 

Lain-lain: Tidak ada 

7. Hasil AGD: 6-09-2022 

PH : 7.496 (Meningkat) 

PO2 : 134.9 (Meningkat) 

PCO2 : 33.9 (Menurun) 

HCO3 : 26.8 (Meningkat) 

Interpretasi : Alkalosis 

metabolik 

8. Hasil Foto Thorax 

- Cardiomegaly disertai tanda-

Gangguan 

pertukaran gas 

Tujuan: Setelah 

dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, 

diharapkan pertukaran 

gas meningkat dengan 

Kriteria hasil: 

a. Bunyi napas 

tambahan menurun 

(2 ke 4) 

b. Dispnea menurun (2 

ke 4) 

c. PO2 membaik (2 ke 

4) 

d. PH membaik (2 ke 4) 

e. PCO2 membaik (2 

ke 4) 

Pemantauan respirasi  

Observasi 

a. Monitor frekuensi, kedalaman, 

dan upaya napas 

b. Monitor pola napas seperti 

(Dispnea, takipnea) 

c. Monitor adanya produksi sputum  

d. Monitor adanya sumbatan jalan 

napas 

e. monitor hasil AGD 

Terapeutik 

a. Atur interval pemantauan respirasi 

sesuai kondidi pasien  

b. Dokumentasi hasil pemantauan  
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tanda edema paru  

- Pneumonia dextra 

Sianosis (-/-) 

Warna Kulit: sawo matang  

Diaforesis (-/-) 

Kesadaran: GCS 8 

(Somnolen) 

 

RR  27x/menit 

HR : 100x/menit 

 

Ada Masalah (Ya) 

 

C. Circulation 

1. Akral: 

√ Hangat        Dingin 

2. Pucat : 

   √ Ya Tidak 

3. Sianosis :  

   Ya            √Tidak 

4. Pengisian Kapiler : 2 detik 

√< 3 detik > 3 detik 

5. Nadi: 

a. Frekuensi 100 x/mnt 

b. Irama: 

√Reguller     Irreguler 

c. Kekuatan: 

 √Kuat    Lemah 

Palpitasi (+/-) ; tidak  

Nadi Perifer: 100 x/menit, 

teraba kuat.  

6. TD     135/77   mmHg 

7. Kelembaban kulit : 

  Lembab      √ Kering 

Warna Kulit : Sawo matang 

8. Turgor: 

Normal         √ Kurang  

 Lain-lain 

Suara Jantung (S3/S4) ; tidak 

ada suara jantung tambahan 

Ejection Fraction (EP) :- 

Masalah : Tidak ada 
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D. Disability 

1. Tingkat kesadaran : Menurun  

2. Nilai GCS 

E: 3 M : 4 V: x  

(8 Somnolen) 

3. Pupil 

√Isokor    Anisokor 

Respon Cahaya : -/- 

Refleks pupil (-/-) 

Diameter : 2.5 mm 

4. Ekstremitas 

   Sensorik  

   Ya     Tidak 

   Motorik  

   Ya              Tidak 

    Reflex patella ka/ki: -/- 

    Reflex tendon dalam 

    bisep/trisep: sulit dikaji 

    Refleks Patologis:  

  Babinski (+/-): sulit dikaji 

Refleks Chaddock (+/-): -/- 

  Hoffman (+/-): sulit dikaji 

Kernig sign  (+/-): sulit dikaji 

Brudinsky  (+/-): sulit dikaji 

5.  Kekuatan otot : 

    (menurun) 

2   2 

2   2 

6. Range Of Motion : (Pasif) 

7. Keadaan Umum: lemah 

8. Tanda vital  

TD : 135/77   mmHg 

HR: 100    x/menit 

      Pernapasan ; 27 x/menit  

      Suhu ; 36,6 o C 

      SPO2 ; 98 % 

Penurunan 

kapasitas 

adaptif 

intrakranial 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 3 x 24 

jam maka penurunan 

kapasitas adaptif  

intrakranial meningkat 

dengan kriteria hasil: 

a. Tingkat kesadaran 

meningkat 

b. Tekanan darah 

membaik 

c. Tekanan nadi 

membaik 

d. Pola napas 

membaik 

e. Tekanan 

intrakranial 

membaik 

Pemantauan tekanan intrakranial  

Observasi  

a. Identifikasi penyebab 

peningkatan TIK 

b. Monitor peningkatan TD 

c. Monitor tingkat kesadaran  

d. Monitor kadar CO2 dan 

pertahankan pada rentang yang 

diindikasikan 

Terapeutik 

a. Pertahankan sterilitas sistem 

pemantauan 

b. Pertahankan posisi kepala dan 

leher netral  

c. Atur interval sistem pemantauan 

sesuai kondisi pasien  

d. Memberikan terapi murottal Al-

Qur’an 

e. Dokumentasikan hasil 

pemantauan 

Gangguan 

Mobilitas Fisik 

Setelah dilakukan 

perawatan selama 3 x 

24 jam maka mobilitas 

fisik meningkat dengan 

kriteria hasil: 

a. Kekuatan otot 

meningkat  

b. Rentang gerak 

meningkat 

c. Gerakan terbatas 

menurun 

Perawatan Tirah Baring  

Observasi  

a. Monitor kondisi kulit  

b. Monitor komplikasi tirah baring 

(kehilangan massa otot, 

konstipasi, pneumonia) 

Terapeutik  

a. Tempatkan pada kasur 

terapeutik, jika tersedia 

b. Pertahankan seprei tetap kering, 

bersih dan tidak kusut  

c. Berikan latihan gerak aktif atau 

pasif  

d. Pertahankan kebersihan pasien  

e. Ubah posisi setiap 2 jam 

E.  Exposure 

1. Adanya trauma pada daerah: 

Kepala post operasi 

cranioctomy 

2. Adanya jejas/luka bekas 

operasi pada bagian kepala, 

pada os frontalis nampak 

dibalut verban putih, terdapat 

kontusio pada bagian paha 

kanan. 

3. Kedalaman luka: Pasien post 

Risiko Infeksi Tujuan: Setelah 

dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, 

diharapkan Tingkat 

infeksi menurun dengan 

Kriteria hasil: 

a. Kebersihan badan 

meningkat 

b. Kadar sel darah putih 

membaik 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

a. Monitor tanda dan gejala infeksi 

lokal dan sistemik 

Terapeutik 

b. Batasi jumlah pengunjung 

c. Cuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan pasien 

dan lingkungan pasien 

d. Pertahankan teknik aseptik pada 

pasien berisiko tinggi 

Kolaborasi 
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op cranioctomy hari ke 3 dan 

luka dalam kondisi terjahit 

dan tertutup perban sehingga 

sulit dikaji kedalamannya 

 

Ada Masalah (Ya) 

a. Kolaborasi pemberian 

antibiotic, jika perlu 

COMPREHENSIVE ASSESMENT & ON GOING ASSESMENT 

Riwayat Kesehatan Lalu : 

 AMPLE 

 A (Allergies)        =  keluarga klien mengatakan klien tidak ada alergi  

 M (Medications)   = Terpasang infus RL 18 tpm melalui CVC 

 P (Past Illness)       = Keluarga klien mengatakan klien tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi 

 L (Last Meal)        = tidak dapat dikaji 

 E (Event Leading) = tidak ada 

 AIUEO 

 A (Alkohol)    : tidak ada 

 I  (Insulin)       : ada 

 U (Uremia)      : tidak ada 

 E (Epilepsi)     : tidak ada 

 O (Over dosis) : tidak ada 

Pengkajian B1-B6 

B1 (Breathing)   

 Bentuk dada: Simetris  

 RR :  27   x/menit 

 Pola Nafas  

 Terpasang OPA (-): tampak terpasang OPA pada klien 

NPA (+/-): tidak 

Endotracheal Tube (+/-): iya 

 Penggunaan Otot Bantu Nafas (+/-): Tidak ada 

 Pernafasan cuping hidung (+/-): tidak 

 Penggunaan Alat Bantu Pernafasan: Ventilator  

Mode: SIM V 

BB: 60 KG 

P. Insp: 13 cmH2O 

PEEP : 5.0 cmH2O 

FiO2 : 50% 

RR/F: 14 

T.Insp: 1.07 

VT : 416 ml 

 Suara Nafas: Bronchovesikuler  

 Suara nafas tambahan : Ronkhi  

Wheezing (+/-): - 

Stridor (+/-): - 

Gargling (+/-): - 

Ronkhi (+/-) : + 
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Snoring (+/-) : - 

Spo2 : 98 % 

Sputum Ya 

Masalah :  gangguan pertukaran gas, Bersihan jalan napas tidak efektif 

B2 (Circulation) 

 Tekanan Darah : 138/73  mmHg 

 HR : 100 x/menit 

 CRT :    < 3  detik           

 Sianosis (+/-): tidak 

 Pucat : Ya 

 Konjuctiva: Anemis 

Masalah : Tidak ada 

B3 (Neurologi)  

 Tingkat Kesadaran : menurun  

 GCS (E 3   M 4  Vx) GCS 8 Somnolen 

 Refleks Kornea (+/-): +/+ 

 Refleks Cahaya (+/-): -/- 

 Reflek Pupil (+/-):  -/- 

 Suhu : 36.6 C 

Ukuran Pupil (isokor) ukuran (2.5 / 2.5 ) 

 Refleks Motorik (bisep +/+  trisep +/+   patella +/+ ): sulit dikaji 

 Refleks Nervus Kranialis (Jabarkan 12 Nervus Kranialis dengan singkat): sulit dikaji 

Masalah :  (penurunan Kapasitas adaptif intrakranial 

B4 (Bladder)  

 Edema Vagina/Scrotum (+/-): tidak ada 

 Produksi Urine:  2000 cc/ 24 jam 

 Warna Urine: Kekuningan 

 Bau Urine: amonia 

 Sedimen Urine (+/-):  -      darah (+/-): - 

 Distensi Uretra (+/-): - 

 Terpasang kateter Urine (+/-):    iya     Jenis: silicon 

 Balance Cairan/24 Jam (Silahkan dilampirkan perhitungan BC) : 

Input: 

Fentanyl 30 mg  

Midazolam 3 mg 

Atracurium 3 mg 

Ceftriaxone 2 gr 

Asam Tranexamat 500 mg  

Ranitidine 50 mg  

Paracetamol 1 gr 

Norepinefrin 0,1 mg  

Vit K 1 ampul  

Manitol 20 % 175 cc 

Metamizole 1 gr  

Furosemid 10 mg  

Levofloxacin 750 mg 

Amlodipine 10 mg 

Dobutamin 5 mg  

Ondansetron 8 mg  

Bubur + susu 900 cc 

Outpute 

Urine 540 cc/ 6 jam 

IWL : 15 X 60 X 24 / 24 = 900 
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Perhitungan BC: 2.439 – 1440 = 999 cc 

       Masalah : Tidak ada 

B5 (Bowel) 

 Terpasang NGT (+/-):     iya      ukuran:18 Fr,  terpasang sejak tanggal 3 september 2022 

 Kebutuhan Cairan: 2000 cc/24 J 

 Kebutuhan Nutrisi Parenteral 1000 /24 J, Jenis : bubur dan susu 

 Retriksi Cairan (+/-): tidak 

 Residu lambung banyak ±150 cc 

 Bentuk Abdomen (simetris/asimetris): simetris 

 Distensi Abdomen (+/-): iya 

 Asites (+/-):- 

 Mual (+/-):- 

 Muntah (+/-):- 

 Peristaltik Usus; 8 x/menit 

 Albumin 2,2 gr/dl 

Masalah : Defisit Nutrisi 

B6 (Bone)  

 Warna Kulit: coklat  

 Decubitus (+/-): tidak  

 Pergerakan Ekstremitas (aktif/pasif): pasif 

 Kekuatan Otot : 

2    2 

2    2 

 Lesi (+/-): Tidak terdapat lesi  

 Fraktur (+/-): tidak terdapat fraktur  

 Dekubitus (+/-): tidak ada 

 Luka terbuka (+/-): +, terdapat luka pada bagian kepala 

 Luka Post Operasi (+/-): Pasien post op craniectomi hari ke-3 

Ukuran : - 

Area     : kepala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar :  Terdapat Luka pada bagian kepala (Post Cranoctomy hari ke-3) 

Pengkajian Rasa Aman dan Nyaman 

 Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana ? jelaskan secara rinci: PQRST 
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Pengkajian Nyeri Behavioral Pain Scale  Ventilator   

Kategori Penilaian Skor 

Ekspresi wajah Tenang / Relaks  1 

Sebagian diperketat (Misalnya penurunan alis) 2√ 

Sepenuhnya diperketat (Misalnya penutupan kelopak mata) 3 

Meringis  4 

Anggota badan 

sebelah atas  

Tidak ada pergerakan  1 

Sebagian ditekuk  2√ 

Sepenuhnya ditekuk dengan fleksi jari-jari  3 

Retraksi permanen  4 

Kepatuhan dengan 

Ventilasi  

Kurangnya vokalisasi  1 

Mendengus kecil, sering, dan tidak memperpanjang 2√ 

Mendengus sering atau memperpanjang  3 

 Berteriak atau keluhan lisan  4 

Kriteria Skor Nyeri  

3-5 (Tidak Nyeri) 

6-12 (Nyeri) 

 

Total Score  

 

6 

 Apakah ada riwayat pembedahan ? 

Ya. Pasien post op craniectomy hari ke-3 

Pengkajian Aktivitas,Istirahat dan Tidur 

 AKTIFITAS 

- Apakah klien selalu berolah raga? Jenis OR? Keluarga klien mengatakan klien jarang berolahraga 

- Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktifitas? Keluarga klien mengatakan klien tidak menggunakan 

alat bantu dalam beraktivitas 

- Berapa lama melakukan kegiatan perhari? Jam berapa mulai kerja? Keluarga klien mengatakan bahwa klien 

menghabiskan waktunya bertani 

- Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan? Jelaskan secara Rinci. 

Selama sakit klien tidak bisa beraktivitas karena klien mengalami penurunan kesadaran. Klien hanya mampu 

berbaring di tempat tidur, klien dalam keadaan tidak mampu merawat dirinya. Skor barthel index: 0 

(ketergantungan total) 

- Skor resiko jatuh skala Morse : 50 (beresiko tinggi >45) 

 ISTIRAHAT 

- Kapan dan berapa lama klien beristirahat? Keluarga klien mengatakan klien tidak menentu waktu istrahatnya 

- Apa kegiatan untuk mengisis waktu luang? Keluarga klien mengatakan klien sering pergi berkebun 

- Apakah klien manyediakan waktu khusus untuk istirahat? Keluarga klien mengatakan tidak ada waktu khusus 

untuk istrahat 

- Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby? Keluarga klien mengatakan tidak tahu 

- Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini? Saat ini klien hanya bisa berbaring di tempat tidur 

 TIDUR 

- Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lam, nyenyak/tidak?) Keluarga klien mengatakan kadang klien tidur jam 

22:00 dan bangun sholat subuh 05:00, pola tidur tidak teratur  

- Apakah kondisi saat ini menganggu klien?; sulit dikaji 

- Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur? Keluarga klien mengatakan klien tidak 

mengkomsumsi obat tidur 

- Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur? Keluarga klien mengatakan klien ngobrol-ngobrol 

- Bagaimana kebiasaan tidur? Keluarga klien mengatakan Klien sering begadang 

- Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya ? keluarga klien mengatakan tidak menentu berapa jam  

kualitas tidur nyenyak 

- Apakah klien sering terjaga saat tidur? ; sulit dikaji 

- Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya? ; suit dikaji 
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- Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut? 

Pengkajian Riwayat Sosial : 

- Apakah klien mempunyai teman dekat? Keluarga klien mengatakan klien memiliki teman dekat 

- Siapa yang dipercaya klien? Istri dan keluarganya 

- Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat? Keluarga klien mengatakan klien sering ikut kegiatan masyarakat 

- Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan? Keluarga klien mengatakan bahwa sebelum sakit 

klien adalah seorang Petani sedangkan selama sakit klien tidak bisa bekerja 

Pengkajian Riwayat Psikologi: 

 Status Emosi. 

- Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? Sulit dikaji 

- Bagaimana suasana hati klien? Sulit dikaji 

- Bagaimana perasaan klien saat ini? Sulit dikaji 

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

 Konsep diri: 

- Bagaimana klien memandang dirinya?  Sulit dikaji 

- Hal-hal apa yang disukai klien?  Sulit dikaji 

- Bagaimana klien memandang diri sendiri?  Sulit dikaji 

- Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya? Sulit dikaji 

- Hal-hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? Sulit dikaji 

Pengkajian Riwayat Spiritual : 

 Apakah klien menganut satu agama? Klien menganut agama islam 

 Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah? Klien mengalami penurunan kesadaran 

sehingga klien tidak mampu melaksanakan sholat 

 Bagaian mana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama: Sulit dikaji 

PEMERIKSAAN TANDA-TANDA VITAL 

 TANDA VITAL 

TD           : 135/77 mmHg 

HR          : 100 x/menit 

RR          : 27  x/menit 

SUHU     : 36.60c 

SPO2       : 98 % 

PAIN       : Skala 6 

NYERI (+/-) : Skala 6 BPS 

 Pemeriksaan Fisik 

Kepala dan Leher 

• Inspeksi :bentuk normal, klien tampak botak  

Telinga ;  bentuk simetris, tidak ada cairan darah dari telinga 

Mata ; mata simetris, sclera warna merah, conjungtiva tidak anemis, pupil isokor, refleks  

cahaya ; -/-, refleks pupil -/- , kedua mata tertutup, terdapat lesi pada mata 

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

Mulut ; mukosa bibir agak kering, tidak ada luka/ lesi , terdapat sekret pada mulut dan ETT, tidak ada tonsilitis, 

gigik putih 

Leher : tidak ada pembengkakan kelenjer dan peningkatan JVP 

Palpasi : tidak ada nyeri tekan 

• Palpasi : ada nyeri tekan pada kepala, klien teraba hangat  

 Thoraks 

• Inspeksi : bentuk dada normal, pergerakan dada ada, simetris kiri dan kanan, tidak ada massa dan jejas 

• Pasien terpasang CVC pada hemithorax kanan melalui venasubclavia kiri sejak tanggal 03 september 2022 

• Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi 

• Perkusi :  suara sonor 

• Auskultasi : Bronchovesikuler , ada suara nafas tambahan ronkhi 

 Pelvis 

• Inspeksi : Sulit dikaji 
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• Palpasi : tidak ada nyeri tekan 

 Ekstremitas atas/bawah 

• Inspeksi :  

Atas : klien tidak mampu menggerakkan tangannya karena penurunan kesadaran klien direstrain  

Bawah :  klien tidak mampu menggerakkan kakinya karena penurunan kesadaran, terdapat lebam dipaha kanan 

• Palpasi :  

Atas : sulit dikaji, teraba hangat 

Bawah :  sulit dikaji, teraba hangat 

 Punggung 

• Inspeksi : tidak ada udema, tidak ada lesi 

• Palpasi :  sulit dikaji 

 Genetalia 

• Inspeksi : Pasien terpasang kateter urine sejak tanggal 3 september 2022, tidak ada udema, tidak ada lesi  

Palpasi : Sulit dikaji 

PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK 

 -SCAN    USG -lain: 

Hasil : 

CT Scan: 07-09-2022 

- Defec os frontal bilateral (Post op) disertai meningoechephalocele lobus frontal bilateral 

- Intracranial haemorrhagelobus frontalis bilateral (dibandingkan MSCT barain tanggal 3-9-22, kesan perbaikan) 

- Subdural haemorrhage regoi temporo-parieto-occipital dextra, tentorium cerebelli dan falx cerebri yang 

menyebabkan midine shift kekiri sejauh +/- 0,39 cm 

- Edema cerebri  

- Multisinusitis dd/ multihematosinus 

Foto Thoraks: 

- Terpasang ETT pada trachea dengan tip +/- 4.20 cm di atas carina 

- Terpasang DLC melalu subclavikula kanan dengan tip setinggi CV T8-T9 sisi kanan kesan pada atrium kanan  

- Terpasang CVC melalui vena jugularis kiri dari arah caudal dengan tip tidak tervisualisasi  

- Cardiomegaly disertai tanda-tanda edema paru  

- Pneumonia dextra 

- Dilatatio et elongatio aortae 

PEMERIKSAAN LABORATORIUM 

1. Hasil kimia klinik 

∙ pH 7.496 (Normal: 7.40) 

∙ pCO2 33.9 mmHg (Normal: 40 mmHg) 

∙ pO2 134.9 mmHg 

∙ SO2% 99.3 

∙ Hct 28 

∙ Hb 9.4 gr/dl 

∙ Na+ 149.8 mmol/l 

∙ K+ 3.05 mmol/l 

∙ Cl- 106.0 mmol/l 

∙ Lac 1.4 mmol/l 

∙ HCO3- 26.4 mmol/l (Normal: 24 mmol/l) 

∙ TCO2 27.5 mmol/l 

∙ BEecf 3.0  mmol/l (Normal: 0 mmol/l) 

∙ BEb 3.9 mmol/l 

∙ SBC 27.9  mmol/l 

∙ O2Ct 13.4  mL/dl 

∙ O2Cap 13.0 mL/dl 

∙ A 105.8 mmHg 

∙ a/A 1.3 

∙ PO2/FIO2 337.25 mmHg 
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∙ Anion Gap 20.5 mmol/l 

 

 

2. Pemeriksaan Hematologi: 5-09-2022 

Pemeriksaan Hasil Nilai Rujukan Satuan 

HEMATOLOGI 

Hematologi Rutin 

WBC 

RBC 

HGB 

HCT 

MCV 

MCH 

MCHC 

PLT 

RDW-SD 

RDW-CV 

PDW 

MPV 

P-LCR 

PCT 

NEUT 

LYMPH 

MONO 

EO 

BASO 

RET 

LED I 

LED II Jam II 

Koangulasi 

PT 

INR 

APTT 

 

 

KIMIA DARAH 

Glukosa 

GDS 

Fungsi Ginjal 

Ureum 

Kreatinin 

 

Fungsi Hati 

SGOT 

SGPT 

Albumin 

 

 

14.9 

2.65 

7.9 

25 

95 

30 

31 

96 

 

13.7 

14.8 

9.1 

 

0.09 

81.60 

6.4 

8.9 

2.6 

0.07 

0.4 

 

 

 

14.1 

1.38 

31.9 

 

 

 

 

155 

 

94 

3.22 

 

 

139 

99 

2.2 

 

 

4.00-10.00 

4.00-6.00 

12.0-16.0 

37.0-48.0 

80.0-97.0 

26.5-33.5 

31.5-35.0 

150-400 

37.0-54.0 

10.0-15.0 

10.0-18.0 

6.50-11.0 

13.0-43.0 

0.15-0.50 

52.0-75.0 

20.0-40.0 

2.00-8.00 

1.00-3.00 

0.00-0.10 

0.00-0.10 

(L < 10, P <20) 

 

 

10-14 

- 

22.0-30.0 

 

 

 

 

140 

 

10-50 

L 9< 1.3);P (<1.1) 

 

 

<38 

<41 

3.5-5.0 

 

 

103/uL 

106/uL 

gr/dl 

% 

fL 

pg 

gr/dl 

103/uL 

fL 

 

fL 

fL 

% 

% 

% 

% 

% 

103/uL 

103/uL 

103/uL 

103/uL 

Mm 

 

detik 

 

detik 

 

 

 

 

mg/dl 

 

mg/dl 

mg/dl 

 

 

U/L 

U/L 

gr/dl 
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ANALISA DATA 

NO. DATA ETIOLOGI MASALAH 

KEPERAWATAN 

1. DS: Tidak dapat dikaji 

DO: 

a. Terdapat suara napas tambahan: ronchi + 

b. Pasien terpasang ETT 

c. Terdapat Sputum dengan jumlah banyak, 

konsistensi encer 

d. Pasien tampak bisa batuk tapi tidak mampu 

mengeluarkan sekret dalam mulutnya karena 

terintubasi 

e. HR: 100 x/menit 

f. RR: 27 x/menit 

Trauma Kepala 

 

Ruptur vena dalam serebral 

 

Hematoma subdural akut  

 

Tekanan jaringan otak 

meningkat 

 

Perubahan kesadaran  

 

Penumpukan cairan atau 

sekret 

 

Bersihan jalan napas tidak 

efektif 

 

Bersihan jalan napas 

tidak efektif 

2. DS: Tidak dapat dikaji 

DO: 

a. Pasien tampak dispnea, takipnea 

b. RR : 27 x/menit 

c. HR : 100 x/menit  

d. Bunyi napas klien vesikuler  

e. Terdapat bunyi napas tambahan : Ronkhi  

f. Jenis pernapasan dada dan terpasang ventilator 

g. Hasil AGD: 6-09-2022 

PH : 7.496 (Meningkat) 

PO2 : 134.9 (Meningkat) 

PCO2 : 33.9 (Menurun) 

HCO3 : 26.8 (Meningkat) 

Interpretasi : Alkalosis metabolik 

h. Hasil Foto Thorax 

Cardiomegaly disertai tanda-tanda 

edema paru Pneumonia dextra 

      Sianosis (-/-) 

Warna Kulit: sawo matang  

Kesadaran: GCS 8 (Somnolen) 

Fungsi pernapasan terganggu 

 

Terganggunya difusi 

pertukaran O2 dan CO2 dan 

alveolus 

 

Gangguan pertukaran gas 

Gangguan Pertukaran 

Gas 

  3. DS: Tidak dapat dikaji  

DO:  

a. Pasien mengalami cedera kepala akibat 

kecelakaan lalu lintas  

b. Kesadaran klien menurun dengan nilai GCS 7x, 

E3 M4 Vx 

c. Klien post op cranioctomy 

CT Scan: 07-09-2022 

- Subdural Hematoma 

d. TD : 135/77   mmHg 

  HR: 100    x/menit 

Trauma kepala  

 

Peningkatan TIK 

 

Konpensasi tubuh 

vasokontriksi  

 

Gangguan autoregulasi  

 

Gangguan neurologis  

Penurunan Kapasitas 

Adaptif Inrakranial 
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Pernapasan ; 27 x/menit  

       Suhu ; 36,6 o C 

       SPO2 ; 98 % 

 

 

Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial  

4. DS: Tidak dapat dikaji 

DO:  

a. Terpasang NGT ukuran 18 Fr 

b. Kebutuhan cairan 2000 cc/24 jam 

c. Kebutuhan nutrisi parenteral 1000 cc/24 jam, 

Jenis: bubur dan susu 

d. Albumin: 2.2 gr/dl (Normal:3.0-5.0 gr/dl) 

e. BB: 60 kg 

f. Berat badan sebelum sakit :70 kg 

g. IMT :22.3 (Normal) 

Trauma Kepala 

 

Kesadaran dan peningkatan 

intrakranial menurun  

 

Peningkatan intake makanan 

dan cairan  

 

Penurunan masukan seluler 

oleh gangguan integritas 

saluran gastrointestinal 

 

Defisit nutrisi 

 

Defisit Nutrisi 

5. Faktor Risiko: 

a. Pasien post op cranioctomy hari-3 

b. Pasien terpasang ETT 

c. Pasien terpasang CVC melalui vena jugularis kiri 

dari arah caudal dengan tip tidak tervisualisasi 

sejak tanggal 03 September 2022 

d. Pasien terpasang kateter urine sejak tanggal 03 

September 2022 

e. Pasien terpasang NGT sejak tanggal 03 

september 2022 

f. Hasil Hematologi rutin: 

WBC : 14.9 (Normal: 4.00-10.00 103/uL) 

HGB: 7.9(Normal:12.0-16.00 gr/dl) 

HCT: 25 (Normal: 37.0-48.0%) 

Trauma kepala  

 

Fraktur tulang tengkorak  

 

Terputusnya kontinuitas 

tulang 

 

Luka post op cranioctomy 

 

Risiko infeksi 

Risiko infeksi 

6. Faktor Resiko: 

a. Usia ≥ 54 tahun 

b. Klien mengalami penurunan kesadaran  

c. Perubahan kadar glukosa darah 

d. GCS 7x (somnolen) E3 M4 Vx 

e. Hgb: 7.9 gr/dl 

f. Klien tampak gelisah  

g. Kekuatan otot menurun 

h. Skor Skala Morse : 50 (Berisiko Tinggi) 

Peningkatan tekanan sistemik  

 

Pembuluh darah serebral 

pecah 

 

Peningkatan Tekanan 

Intrakranial  

 

Vasospasme pembuluh darah 

serebral  

 

 

Penurunan kesadaran  

 

Resiko Jatuh 

 

Resiko Jatuh 
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4.1.2 Diagnosis Keperawatan 

No Diagnosis Keperawatan 

1.  Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas, 

dibuktikan dengan: 

DS: Tidak dapat dikaji 

DO: 

a. Terdapat suara napas tambahan: ronchi + 

b. Pasien terpasang ETT 

c. Terdapat Sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer 

d. Pasien tampak bisa batuk tapi tidak mampu mengeluarkan sekret dalam mulutnya 

karena terintubasi 

e. HR: 100 x/menit 

f. RR: 27 x/menit 

2. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventila-

perfusi : 

DS: Tidak dapat dikaji 

DO: 

a. Pasien tampak dispnea, takipnea 

b. RR : 27 x/menit 

c. HR : 100 x/menit  

d. Bunyi napas klien vesikuler  

e. Terdapat bunyi napas tambahan : Ronkhi 

f. Jenis pernapasan dada dan terpasang ventilator 

g. Hasil AGD: 6-09-2022 

PH : 7.496 (Meningkat) 

PO2 : 134.9 (Meningkat) 

PCO2 : 33.9 (Menurun) 

HCO3 : 26.8 (Meningkat) 

Interpretasi : Alkalosis metabolik 

h. Hasil Foto Thorax 

• Cardiomegaly disertai tanda-tanda edema paru  

• Pneumonia dextra 

Sianosis (-/-) 

Warna Kulit: sawo matang  

Kesadaran: GCS 7x E3 M4 Vx (Somnolen) 

3. Penurunan kapasitas intrakranial berhubungan dengan edema cerebral 

dibuktikan dengan: 

DS: Tidak dapat dikaji  

DO:  

a. Pasien mengalami cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas  

b. Kesadaran klien menurun dengan nilai GCS 7x, E3 M4 Vx 

c. Klien post op cranioctomy hari ke-3 

d. CT Scan: 07-09-2022 
- Subdural Hematoma 

- Edema cerebri dan Multisinusitis dd/ multihematosinus 

e. TD : 135/77   mmHg 

HR: 100    x/menit 

       Pernapasan ; 27 x/menit  
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       Suhu ; 36,6 o C 

       SPO2 ; 98 % 

4. Defisit Nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan dibuktikan 

dengan: 

DS: Tidak dapat dikaji 

DO:  

a. Terpasang NGT ukuran 18 Fr 

b. Kebutuhan cairan 2000 cc/24 jam 

c. Kebutuhan nutrisi parenteral 1000 cc/24 jam, Jenis: bubur dan susu 

d. Albumin: 2.2 gr/dl (Normal:3.0-5.0 gr/dl) 

e. BB: 60 kg 

f. Berat badan sebelum sakit :70 kg 

g. IMT :22.2 (Normal) 

5. Risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif dibuktikan dengan: 

Faktor Risiko: 

a. Pasien post op cranioctomy hari-3 

b. Pasien terpasang ETT 

c. Pasien terpasang CVC melalui vena jugularis kiri dari arah caudal dengan tip tidak 

tervisualisasi sejak tanggal 03 September 2022 

d. Pasien terpasang kateter urine sejak tanggal 03 September 2022 

e. Pasien terpasang NGT sejak tanggal 03 september 2022 

f. Hasil Hematologi rutin: 

WBC : 14,9 (Normal:4.00-10.00 103/uL ) 

HGB : 7.9 (Normal : 12.0-16.0  gr/dl) 

HCT 25 (Normal: 37.0-48.0%) 

6. Risiko jatuh berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran dibuktikan 

dengan: 

Faktor Resiko: 

a. Usia ≥ 54 tahun 

b. Klien mengalami penurunan kesadaran 

c. Perubahan kadar glukosa darah 

d. GCS 7x (somnolen) E3 M4 Vx 

e. Hgb: 7.9 gr/dl 

f. Klien tampak gelisah  

g. Kekuatan otot menurun 

h. Skor Skala Morse : 50 (Berisiko Tinggi) 
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4.1.3 INTERVENSI KEPERAWATAN 

No. Diagnosis Keperawatan Luaran Keperawatan Intervensi Keperawatan Rasional 

1. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan 

dengan adanya jalan napas buatan dibuktikan 

dengan 

DS: Tidak dapat dikaji 

DO: 

a. Terdapat suara napas tambahan: ronchi + 

b. Pasien terpasang ETT 

c. Terdapat Sputum dengan jumlah banyak, 

konsistensi encer 

d. Pasien tampak bisa batuk tapi tidak 

mampu mengeluarkan sekret dalam 

mulutnya karena terintubasi 

e. HR: 100 x/menit 

f. RR: 27 x/menit 

Tujuan: Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 jam, 

diharapkan bersihan jalan napas 

meningkat dengan Kriteria hasil: 

a. Produksi sputum menurun (2 

ke 4) 

b. Frekuensi napas membaik (3 

ke  5) 

c. Batuk Efektif meningkat (1 

ke3)  

d. Ronkhi menurun (2 ke 5) 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

a. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

b. Monitor bunyi napas 

c. Monitor sputum 

Terapeutik 

a. Posisikan semi fowler atau 

supinasi 

b. Lakukan pengisapan lendir 

kurang dari 15 detik 

c. Lakukan hiperoksigenasi 

sebelum pengisapan 

endotrakeal 

d. Berikan oksigen, jika perlu 

Kolaborasi  

a. Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitk, jika perlu, 

(N-Acetylcysteine 500 mg/24 

jam via IV line) 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

a. Untuk mengetahui keefektifan 

napas  

b. Untuk mengetahui adanya 

suara napas tambahan 

c. Mengetahui jumlah, warna, 

dan aroma 

Terapeutik 

a. Untuk mempertahankan jalan 

napas klien dan posisi sebelum 

melakukan suction 

b. Membantu mengeluarkan 

lendir menggunakan suction 

c. Menambah oksigen yang 

masuk ke dalam tubuh 

Kolaborasi  

a. Bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan lain untuk 

melebarkan saluran 

pernapasan pasien  

2. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan 

ketidakseimbangan ventilasi-perfusi ditandai 

dengan 

DS: Tidak adapat dikaji  

DO: 

a. Pasien tampak dispnea, takipnea 

b. RR : 27 x/menit 

c. HR : 100 x/menit  

Tujuan: Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 jam, 

diharapkan pertukaran gas 

meningkat dengan Kriteria hasil: 

a. Bunyi napas tambahan 

menurun (2 ke 4) 

b. PO2 membaik (2 ke 5) 

c. PH arteri membaik (2 ke 5) 

d. PCO2 membaik (2 ke 5) 

Pemantauan respirasi  

Observasi 

a. Monitor frekuensi, 

kedalaman, dan upaya napas  

b. Monitor pola napas seperti 

(Dispnea, takipnea) 

c. Monitor adanya produksi 

sputum  

Pemantauan repirasi  

Observasi 

a. Untuk mengetahui frekuensi, 

kedalaman dan upaya napas 

klien 

b. Untuk mengetahui pola napas 

klien 

c. Untuk mengetahui adanya 
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d. Bunyi napas klien vesikuler  

e. Terdapat bunyi napas tambahan : Ronkhi  

f. Jenis pernapasan dada dan terpasang 

ventilator 

g. Hasil AGD: 6-09-2022 

PH : 7.496 (Meningkat) 

PO2 : 134.9 (Meningkat) 

PCO2 : 33.9 (Menurun) 

HCO3 : 26.8 (Meningkat) 

Interpretasi : Alkalosis metabolik 

h. Hasil Foto Thorax 

• Cardiomegaly disertai tanda-

tanda edema paru  

• Pneumonia dextra 

Sianosis (-/-) 

Warna Kulit: sawo matang  

Kesadaran: GCS 7x (Somnolen) 

 

e. Tingkat kesadaran 

meningkat (2 ke 5) 
d. Monitor adanya sumbatan 

jalan napas 

e. monitor hasil AGD 

f. Monitor saturasi oksigen 

Terapeutik 

a. Atur interval pemantauan 

respirasi sesuai kondidi 

pasien  

b. Dokumentasi hasil 

pemantauan  

 

produkdsi sputum  

d. Untuk mengetahui hasil 

analisa gas darah klien  

Terapeutik 

a. Agar mengetahui 

perkembambangan hasil 

pementauan respirasi klien 

b. Agar mempunyai bukti 

dokumesntasi yang akurat 

3. Penurunan Kapasitas Adaptif Inrakranial 

berhubungan dengan edema cerebral 

dibuktikan dengan  

DS: Tidak dapat kaji 

DO: 

a. Pasien mengalami cedera kepala akibat 

kecelakaan lalu lintas  

b. Kesadaran klien menurun dengan nilai 

GCS 7x, E3 M4 Vx 

c. Klien post op cranioctomy 

CT Scan: 07-09-2022 

- Subdural Hematoma 

Setelah dilakukan intervensi 

selama 3 x 24 jam maka 

penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial meningkat dengan 

kriteria hasil:  

a. Tingkat kesadaran 

meningkat (2 ke 5) 

b. Tekanan darah membaik (2 

ke 5)  

c. Tekanan nadi membaik (2 

ke 5)  

d. Pola napas membaik (2 ke 5) 

Pemantauan Tekanan 

Intrakranial  

Observasi  

a. Identifikasi penyebab 

peningkatan TIK  

b. Monitor peningkatan TD 

c. Monitor tingkat kesadaran  

d. Monitor kadar CO2 dan 

pertahankan pada rentang 

yang diindikasikan  

Terapeutik  

a. Pertahankan sterilitas sistem 

Pemantauan tekanan 

Intrakranial  

Observasi  

a. Mengetahui penyebab 

peningkatan TIK  

b. Mengetahui adanya 

peningkatan TD 

c. Untuk mengetahui tingkat 

kesadaran  

d. Untuk mengetahui kadar CO2 

pasien  
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      TD : 135/77   mmHg 

HR: 100    x/menit 

       Pernapasan ; 27 x/menit  

       Suhu ; 36,6 o C 

       SPO2 ; 98 % 

 

e. Tekanan intrakranial 

membaik (2 ke 5) 

pemantauan  

b. Pertahankan posisi kepala dan 

leher netral  

c. Atur interval sistem 

pemantauan sesuai kondisi 

pasien 

d. Berikan terapi  

nonfarmakologis (Terapi 

Murottal Al-Qur’an) 

e. Dokumntasikan hasil 

pemantauan  

( Tekanan darah, nadi dan 

pernapasan) 

Terapeutik  

a. Untuk mempertahankan 

kebersihan sistem 

pemantauan  

b. Untuk mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial  

c. Untuk memantau kondisi 

pasien 

d. Untuk bukti dan informasi 

yang dapat digunakan dalam 

menentukan keputusan  

4. Defisit Nutrisi berhubungan dengan 

ketidakmampuan menelan dibuktikan dengan  

DS: Tidak dapat dikaji 

DO:  

a. Terpasang NGT ukuran 18 Fr 

b. Kebutuhan cairan 2000 cc/24 jam 

c. Kebutuhan nutrisi parenteral 1000 cc/24 

jam, Jenis: bubur dan susu 

d. Albumin: 2.2 gr/dl (Normal:3.0-5.0 

gr/dl) 

e. BB: 60 kg 

f. Berat badan sebelum sakit : 70 kg 

g. IMT : 22,3 (Normal) 

Setelah dilakukan intervensi 

selama 3 x 24 jam diharapkan 

status nutrisi membaik dengan 

kriteria hasil: 

a. Serum Albumin meningkat 

(2 ke 5)  

b. Porsi makanan yang 

diberikan meningkat (2 ke 5) 

c. Berat badan membaik (2 ke 

5) 

d. IMT membaik (2 ke 5) 

Pemberian Makanan parenteral  

Observasi  

a. Identifikasi terapi yang 

diberikan sesuai untuk usia, 

kondisi, dosis, kcepatan, rute 

b. Monitor produksi urine 

c. Monitor jumlah cairan yang 

masuk dan keluar 

Terapeutik 

a. Berikan label pada wadah 

makanan parenteral dengan 

tanggal, waktu, dan inisial 

perawat 

b. Atur laju infus, konsentrasi, 

dan volume yang akan 

dimasukkan 

c. Pastikan alarm infus 

dihidupkan dan berfungsi, jika 

tersedia 

Pemberian Makanan Parenteral 

Observasi 

a. Untuk menentukan intervensi 

lebih lanjut 

b. Untuk mengetahui haluaran 

cairan 

c. Untuk mengetahui 

keseimbangan cairan 

Terapeutik 

a. Sebagai pengingat dalam 

pemberian nutrisi  

b. Memberikan nutrisi parenteral 

sesuai kebutuhan pasien 

c. Sebagai alarm pengingat 

ketika makanan parenteral 

telah habis 

d. Agar tidak tercampur dengan 

nutrisi parenteral 
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d. Hindari pengambilan sampel 

darah dan pemberian obat 

pada selang nutrisi parenteral 

 

5. Resiko Infeksi dibuktikan dengan efek 

prosedur invasif, ketidakadekuatan pertahanan 

tubuh sekunder 

Faktor Risiko: 

a. Pasien post op cranioctomy hari-3 

b. Pasien terpasang ETT 

c. Pasien terpasang CVC melalui vena 

jugularis kiri dari arah caudal dengan tip 

tidak tervisualisasi sejak tanggal 03 

September 2022 

d. Pasien terpasang kateter urine sejak 

tanggal 03 September 2022 

e. Pasien terpasang NGT sejak tanggal 03 

september 2022 

f. Hasil Hematologi rutin: 

WBC:14.9 (Normal:4.00-10.00 103/uL) 
HGB: 7.9 (Normal:12.0-16.00gr/dl) 
HCT 25 (Normal: 37.0-48.0%) 

Setelah dilakukan intervensi 

selama 3 x 24  jam, diharapkan 

Tingkat infeksi menurun dengan 

Kriteria hasil: 

a. Demam menurun (2 ke 5) 

b. Kebersihan badan 

meningkat (2 ke 5) 

c. Kadar sel darah putih 

membaik (2 ke 5) 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

a. Monitor tanda dan gejala 

infeksi lokal dan sistemik 

Terapeutik 

a. Batasi jumlah pengunjung 

b. Cuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan pasien 

dan lingkungan pasien 

c. Pertahankan teknik aseptik 

pada pasien berisiko tinggi 

Kolaborasi 

a. Kolaborasi pemberian 

antibiotic, jika perlu 

(Ceftriaxone 2 gr/12 jam 

melalui IV, dan Levofloxacin 

750 mg/24 jam melalui IV). 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

a. Untuk mengetahui tanda dan 

gejala terjadinya infeksi 

Terapeutik 

a. Mengurangi kontaminasi 

bakteri 

b. Untuk mengurangi 

kontaminasi silang 

c. Mengurangi risiko infeksi 

pasca-prosedur dan untuk 

meminimalkan paparan dari 

penyedia layanan kesehatan 

untuk mikroorganisme yang 

berpotensi menular 

Kolaborasi 

a. Kolaborasi pemberian 

antibiotic, jika perlu 

6. Resiko Jatuh dibuktikan dengan penurunan 

tingkat kesadaran.  

Faktor Resiko: 

a. Usia ≥ 54 tahun 

b. Klien mengalami penurunan kesadaran  

c. Perubahan kadar glukosa darah 

d. GCS 8 (somnolen) E3 M4 Vx 

e. Hgb: 7.9 gr/dl 

f. Klien tampak gelisah  

g. Kekuatan otot menurun 

h. Skor Skala Morse : 50 (Berisiko Tinggi) 

Setelah dilakukan intervensi 

selama 3 x 24 jam diharapkan 

tingkat jatuh menurun dengan 

kriteria hasil: 

a. Jatuh dari tempat tidur 

menurun (2 ke 5) 

 

Pencegahan Jatuh 

Observasi  

a. Identifikasi faktor resiko jatuh 

(mis. Penurunan tingkat 

kesadaran) 

b. Hitung resiko jatuh dengan 

menggunakan skala (mis, Fall 

Morse Scale), Jika perlu 

Terapeutik  

a. Pastikan roda tempat tidur 

selalu dalam kondisi terkunci 

Pencegahan Jatuh  

Observasi 

a. Untuk mengetahui faktor 

resiko jatuh pasien  

b. Untuk mengetahui berapa 

skala resiko jatuh pasien  

Terapeutik  

a. Agar jika pasien gelisah roda 

tempat tidur tidak goyang  

b. Agar pasien terhalang oleh 



 

73 
 

b. Pasang hendrall tempat tidur 

c. Tempatkan pasien berisiko 

tinggi jatuh dekat dengan 

pantauan perawat dari nurse 

station    

hendrall tempat tidur jika 

gelisah  

c. Agar pasien mudah dipantau 

oleh petugas perawat  
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4.1.3. IMPLEMENTAS KEPERAWATAN 

No Diagnosis Keperawatan Hari/Tanggal/ 

Jam 

Implementasi Paraf & 

Nama 

1. Bersihan jalan napas tidak 

efektif  

Selasa, 05 

September  2022 

Pukul 15.00 

 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

a. Monitor pola napas (Frekuensi, kedalaman, usaha napas) 

Hasil: frekuensi napas 29 x/menit, retraksi otot tidak ada, pasien tampak bernapas dengan 

dada dan sebagian napasnya dibantu oleh ventilator 

b. Memonitor bunyi napas 

Hasil: Terdapat suara napas tambahan yaitu ronkhi  

c. Memonitor sputum (Jumlah dan warna) 

Hasil : terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer, warna bening  

Terapeutik 

a. Memposisikan pasien dalam posisi semi fowler atau supinasi  

Hasil: Pasien dalam posisi semi fowler 30-45 derajat 

b. Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 

Hasil: Setelah dilakukan suction jalan napas pasien jadi bersih setelah mengeluarkan secret 

yang tertahan 

c. Memberikan oksigen, jika perlu 

Hasil: Pasien tampak bernapas dengan bantuan alat ventilator  

Kolaborasi 

a. Memberikan N-Acetylcysteine 500 mg/24 jam via IV line 

Hasil: Setelah 1 jam pemberian N-Acetylcysteine 500 mg/24 jam via IV line, dahak pasien 

jadi encer 

Israwati 

2. Gangguan pertukaran gas  Pemantauan respirasi  

Observasi 

a. Memonitor frekuensi, kedalaman, dan upaya napas 

Hasil : Frekuensi napas 29 x/menit, retraksi otot tidak ada, sebagian napas klien dibantu 

Israwati  
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oleh ventilator 

b. Memonitor pola napas seperti (Dispnea, takipnea) 

Hasil: pola napas klien tampak takipnea 

c. Memonitor adanya produksi sputum 

Hasil :  Terdapat sputum dengan konsistensi encer  

d. Memonitor hasil AGD 

Hasil : Hasil AGD (06-09-2022) PH: 7.318 (Normal), PCO2: 43.1(Normal), PO2: 226.8 

(Meningkat), HCO3: 22.3 (Normal) 

Terapeutik 

a. Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien 

Hasil : Selesai pemantauan TD: 134/71, HR: 85 x/menit, RR: 21 x/menit,  S: 36.8 ºC, 

SPO2: 100 % 

3. Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial 

 Pemantauan Tekanan Intrakranial  

Observasi  

a. Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK  

Hasil : Pasien mengalami trauma kepala dengan edema cerebral, pasien post op cranioctomy 

hari ke- 4 

b. Memonitor peningkatan TD 

Hasil : TD: 146/83 mmHg 

c. Memonitor tingkat kesadaran  

Hasil : Kesadaran Somnolen GCS 8 E3 M4 Vx 

d. Memonitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan  

Hasil : Pernapasan 21 x/menit, SPO2 : 100 % 

Terapeutik  

a. Mempertahankan sterilitas sistem pemantauan  

Hasil : Tetap mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan klien  

b. Mempertahankan posisi kepala dan leher netral  

Hasil : Posisi kepala klien dalam keadaan netral disesuaikan dengan posisi tubuh 

c. Mengatur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien  

Hasil : Interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit 

d. Berikan terapi nonfarmakologis   

Israwati 
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Hasil : Klien  diberikan terapi  murottal Al-Qur’an hari pertama 

e. Dokumntasikan hasil pemantauan 

Hasil : TD: 146/83 mmHg, HR: 85 x/menit, RR: 21 x/menit, S: 36.8 ºC,          SPO2: 100 

% 

 

4. Defisit Nutrisi   Pemberian Makanan Parenteral 

Observasi 

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

Hasil: Pemberian cairan parenteral berupa plasbumin 25% 175 ml/ 6 jam, Dextrose 5% 

1.000 ml/ 24 jam, ranger Laktat 500 ml/24 jam 

b. Memonitor produksi urine 

Hasil: 600 cc/ 6 jam 

c. Memonitor jumlah cairan yang masuk dan keluar 

Hasil: 

Intake: 1.675 

Outpute: 1.500 

Balance cairan: +175 

Terapeutik 

a. Mengatur laju infus, konsentrasi, dan volume yang akan dimasukkan 

Hasil: Nutrisi parenteral masuk dengan 14 tts/menit 

Israwati  

5. Resiko Infeksi   Pencegahan Infeksi 

Observasi 

a. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Hasil: Sejauh pemantauan belum ada tanda dan gejala infeksi, suhu tubuh 36,6˚C 

Terapeutik 

a. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 

Hasil: Tidak terjadi kontaminasi silang antara pasien dan perawat 

b. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi 

Hasil: Pasien terhindar dari penyebaran mikroorganisme 

Kolaborasi 

a. Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu 

Hasil: klien diberikan Ceftriaxone 2 gr/12 jam melalui IV, dan Levofloxacin 750 mg/24 

Israwati  
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jam melalui IV 

6. Resiko Jatuh  Pencegahan Jatuh 

Observasi  

a. Mengidentifikasi faktor resiko jatuh (mis. Penurunan tingkat kesadaran) 

Hasil : Kesadaran menurun : Somnolen GCS 8 (E3 M4 Vx) 

b. Menghitung resiko jatuh dengan menggunakan skala (mis, Fall Morse Scale), Jika perlu 

Hasil : Pada pengkajian skor resiko jatuh didapatkan skor 50, jadi klien berada pada resiko 

tinggi dengan skor >45 

Terapeutik  

a. Memastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci  

Hasil : Roda tempat tidur klien selalu terkunci  

b. Memasang hendrall tempat tidur 

Hasil : hendral tempat tidur selalu terpasang dan terdapat penanda risiko jatuh pada tempat 

tidur pasien 

c. Menempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat dari nurse station  

Hasil : Tempat tidur pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan nurse station 

Israwati  

7. Bersihan jalan napas tidak 

efektif  

Rabu, 07 

September 2022 

Pukul 21.30 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

a. Monitor pola napas (Frekuensi, kedalaman, usaha napas) 

Hasil: frekuensi napas 20 x/menit, retraksi otot tidak ada, pasien tampak bernapas dengan 

dada dan sebagian napasnya dibantu oleh ventilator 

b. Memonitor bunyi napas 

Hasil: Terdapat suara napas tambahan yaitu ronkhi  

c. Memonitor sputum (Jumlah dan warna) 

Hasil : terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer, warna bening  

Terapeutik 

a. Memposisikan pasien dalam posisi semi fowler atau supinasi  

Hasil: Pasien dalam posisi semi fowler 

b. Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 

Hasil: Jalan napas pasien jadi bersih setelah mengeluarkan secret yang tertahan 

Israwati  
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c. Memberikan oksigen, jika perlu 

Hasil: Pasien tampak bernapas dengan bantuan alat ventilator  

Kolaborasi 

a. Memberikan N-Acetylcysteine 500 mg/24 jam via IV line 

Hasil: Setelah 1 jam pemberian N-Acetylcysteine 500 mg/24 jam via IV line, dahak pasien 

jadi encer. 

8. Gangguan pertukaran Gas  Pemantauan respirasi  

Observasi 

a. Memonitor frekuensi, kedalaman, dan upaya napas 

Hasil : Frekuensi napas 20 x/menit, retraksi otot tidak ada, sebagian napas klien dibantu 

oleh ventilator 

b. Memonitor pola napas seperti (Dispnea, takipnea) 

Hasil: pola napas klien tampak takipnea 

c. Memonitor adanya produksi sputum 

Hasil :  Terdapat sputum dengan konsistensi encer  

d. Memonitor hasil AGD 

Hasil : Hasil AGD (07-09-2022) PH: 7.479 (Meningkat), PCO2: 37.0 (Normal), PO2: 

37.2 (Menurun), HCO3: 27.7 (Meningkat) 

Terapeutik 

a. Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien  

Hasil : Selesai pemantauan TD: 146/71, HR: 101 x/menit, RR: 20 x/menit, S: 37.2 ºC, 

SPO2: 100 % 

 

Israwati 

9. Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial 

 Pemantauan Tekanan Intrakranial  

Observasi  

a. Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK  

Hasil : Pasien mengalami trauma kepala dengan edema cerebral, pasien post op cranioctomy 

hari ke- 4 

b. Memonitor peningkatan TD 

Hasil : TD: 148/60 mmHg 

Israwati  
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c. Memonitor tingkat kesadaran  

Hasil : Kesadaran Somnolen GCS 9 (E4 M4 Vx) (Somnolen) 

d. Memonitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan  

Hasil : RR: 23 x/menit, SPO2 : 100 % 

Terapeutik  

a. Mempertahankan sterilitas sistem pemantauan  

Hasil : Tetap mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan klien  

b. Mempertahankan posisi kepala dan leher netral  

Hasil : Posisi kepala klien dalam keadaan netral disesuaikan dengan posisi tubuh 

c. Mengatur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien  

Hasil : Interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit 

d. Memberikan terapi nonfarmakologis   

Hasil  : Klien diberikan terapi murottal Al-Qur’an hari kedua  

e. Dokumntasikan hasil pemantauan 

  Hasil : TD: 148/60 mmHg, HR: 101 x/menit, RR: 23 x/menit, S: 37.2 ºC, SPO2: 100 % 

 

10. Defisit Nutrisi  Pemberian Makanan Parenteral 

Observasi 

a. Memonitor produksi urine 

Hasil: 1200 cc/  jam 

b. Memonitor jumlah cairan yang masuk dan keluar 

Hasil: 

Intake: 2.323  

Outpute: 2.100 

Balance cairan : +223 

Terapeutik 

a. Mengatur laju infus, konsentrasi, dan volume yang akan dimasukkan 

Hasil: Nutrisi parenteral masuk dengan 14 tts/menit 

Israwati 

11. Resiko Infeksi  Pencegahan Infeksi 

Observasi 

a. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Israwati 
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Hasil: Tidak ada tanda dan gejala infeksi, suhu tubuh 37,2˚C 

Terapeutik 

a. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 

Hasil: Tidak terjadi kontaminasi silang antara pasien dan perawat 

b. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi 

Hasil: Pasien terhindar dari penyebaran mikroorganisme 

Kolaborasi 

a. Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu 

Hasil: klien diberikan Ceftriaxone 2 gr/12 jam melalui IV, dan Levofloxacin  750 mg/24 

jam melalui IV 

12. Resiko Jatuh  Pencegahan Jatuh 

Observasi  

a. Mengidentifikasi faktor resiko jatuh (mis. Penurunan tingkat kesadaran) 

Hasil : Kesadaran menurun : Somnolen GCS  8x (E4 M4 Vx) 

b. Menghitung resiko jatuh dengan menggunakan skala (mis, Fall Morse Scale), Jika perlu 

Hasil : Pada pengkajian skor resiko jatuh didapatkan skor 50, jadi klien berada pada resiko 

tinggi dengan skor >45 

Terapeutik  

a. Memastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci  

Hasil : Roda tempat tidur klien selalu terkunci  

b. Memasang hendrall tempat tidur 

Hasil : hendral tempat tidur selalu terpasang dan terdapat penanda risiko jatuh pada tempat 

tidur pasien 

c. Menempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat dari nurse station   

Hasil : Tempat tidur pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan nurse station. 

Israwati 

13. Bersihan jalan napas Tidak 

efektif  

Kamis, 08 

September 2022  

Pukul 21:30 

 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

a. Monitor pola napas (Frekuensi, kedalaman, usaha napas) 

Hasil: frekuensi napas 26 x/menit, retraksi otot tidak ada, pasien tampak bernapas dengan 

dada  

Israwati 
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b. Memonitor bunyi napas 

Hasil: Tidak terdapat suara napas tambahan 

c. Memonitor sputum (Jumlah dan warna) 

Hasil : terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer, warna bening  

Terapeutik 

a. Memposisikan pasien dalam posisi semi fowler atau supinasi  

Hasil: Pasien dalam posisi semi fowler 

b. Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 

Hasil: Jalan napas pasien jadi bersih setelah mengeluarkan secret yang tertahan 

c. Memberikan oksigen, jika perlu 

Hasil: Pasien tampak terpasang NRM 7 liter/menit 

Kolaborasi 

a. Memberikan N-Acetylcysteine 500 mg/24 jam via IV line 

Hasil: Setelah 1 jam pemberian N-Acetylcysteine 500 mg/24 jam via IV line, dahak pasien 

jadi encer 

14. Gangguan Pertukaran gas  Pemantauan respirasi  

Observasi 

a. Memonitor frekuensi, kedalaman, dan upaya napas 

Hasil : Frekuensi napas 26 x/menit, retraksi otot tidak ada 

b. Memonitor pola napas seperti (Dispnea, takipnea) 

  Hasil: 21.00 WITA : RR 26 x/menit           02.00 WITA : RR 30x/menit 

          22.00 WITA : RR 29 x/menit            03.00 WITA : RR 30 x/menit  

          23.00 WITA : RR 30 x/menit            04.00 WITA : RR 29 x/menit 

          00.00 WITA : RR 32 x/menit            05.00 WITA : RR 29 x/menit 

          01.00 WITA : RR 31 x/menit            06.00 WITA : RR 27 x/menit 

          07.00 WITA: RR 22 x/menit 

       Jadi : Pola napas klien tampak takipnea 

c. Memonitor adanya produksi sputum 

Hasil :  Terdapat sputum dengan konsistensi encer  

Israwati  
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d. Memonitor hasil AGD 

Hasil : Hasil AGD (08-09-2022) PH: 7.503 (Meningkat), PCO2: 34.1 (menurun), PO2: 

111.5 (Meningkat), HCO3: 27.0 (Meningkat)  

Interpretasi : Alkalosis Metabolik 

Terapeutik 

a. Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien  

Hasil : Dilakukan setiap jam  

b. Mendokumentasikan hasil pemantauan  

 Hasil: 21.00 : RR 26 x/menit, SPO2:100%    02.00: RR 30 x/menit, SPO2: 98%   

          22.00 : RR 29 x/menit, SPO2:99%     03.00 : RR 30 x/menit, SPO2: 98%   

          23.00 : RR 30 x/menit, SPO2:99%     04.00 : RR 29 x/menit, SPO2:100%   

          00.00 : RR 32 x/menit, SPO2:100%   05.00 : RR 29 x/menit, SPO2:100%   

          01.00: RR 31 x/menit, SPO2:100%    06.00 : RR 27 x/menit, SPO2:100%   

                                                                       07.00: RR 22 x/menit, SPO2:100%   

 

15. Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial 

 Pemantauan Tekanan Intrakranial  

Observasi  

a. Memonitor peningkatan TD 

Hasil : TD: 176/80 mmHg 

b. Memonitor tingkat kesadaran  

Hasil : Kesadaran Delirium GCS 11 (E4 M5 V2) 

c. Memonitor TTV: 

21.00: TD 176/80 mmHg, HR 86 x/menit, RR 26 x/menit, S 38.3 ºC, SPO2 100 % 

22.00: TD 180/82 mmHg, HR 87 x/menit, RR 29 x/menit, S 38.1 ºC, SPO2 99 % 

23.00: TD 183/78 mmHg, HR 87 x/menit, RR 30 x/menit, S 38.1 ºC, SPO2 99 % 

00.00: TD 182/79 mmHg, HR 85 x/menit, RR 32 x/menit, S 38.0 ºC, SPO2 100 % 

01.00: TD 180/72 mmHg, HR 83 x/menit, RR 31 x/menit, S 38.0 ºC, SPO2 100 % 

02.00: TD 181/73 mmHg, HR 85 x/menit, RR 30 x/menit, S 37.8 ºC, SPO2 98 % 

03.00: TD 180/72 mmHg, HR 81 x/menit, RR 30 x/menit, S 37.8 ºC, SPO2 98 % 

04.00: TD 180/73 mmHg, HR 89 x/menit, RR 29 x/menit, S 37.6 ºC, SPO2 100 % 

05.00: TD 181/76 mmHg, HR 88 x/menit, RR 29 x/menit, S 37.6 ºC, SPO2 100 % 

06.00: TD 179/82 mmHg, HR 87 x/menit, RR 27 x/menit, S 37.6 ºC, SPO2 100 % 

Israwati  
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07.00: TD 176/73 mmHg, HR 88 x/menit, RR 22 x/menit, S 37.2 ºC, SPO2 100 % 

Terapeutik  

a. Mempertahankan sterilitas sistem pemantauan  

Hasil : Tetap mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan klien  

b. Mempertahankan posisi kepala dan leher netral  

Hasil : Posisi kepala klien dalam keadaan netral disesuaikan dengan posisi tubuh 

c. Mengatur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien  

Hasil : Interval sistem pemantauan dilakukan setiap jam  

d. Memberikan  terapi  nonfarmakologis  

Hasil: klien diberikan  terapi  murottal  Al-Qur’an hari ketiga/terakhir 

e. Dokumntasikan hasil pemantauan 

21.00: TD 176/80 mmHg, HR 86 x/menit, RR 26 x/menit, S 38.3 ºC, SPO2 100 % 

22.00: TD 180/82 mmHg, HR 87 x/menit, RR 29 x/menit, S 38.1 ºC, SPO2 99 % 

23.00: TD 183/78 mmHg, HR 87 x/menit, RR 30 x/menit, S 38.1 ºC, SPO2 99 % 

00.00: TD 182/79 mmHg, HR 85 x/menit, RR 32 x/menit, S 38.0 ºC, SPO2 100 % 

01.00: TD 180/72 mmHg, HR 83 x/menit, RR 31 x/menit, S 38.0 ºC, SPO2 100 % 

02.00: TD 181/73 mmHg, HR 85 x/menit, RR 30 x/menit, S 37.8 ºC, SPO2 98 % 

03.00: TD 180/72 mmHg, HR 81 x/menit, RR 30 x/menit, S 37.8 ºC, SPO2 98 % 

04.00: TD 180/73 mmHg, HR 89 x/menit, RR 29 x/menit, S 37.6 ºC, SPO2 100 % 

05.00: TD 181/76 mmHg, HR 88 x/menit, RR 29 x/menit, S 37.6 ºC, SPO2 100 % 

06.00: TD 179/82 mmHg, HR 87 x/menit, RR 27 x/menit, S 37.6 ºC, SPO2 100 % 

07.00: TD 176/73 mmHg, HR 88 x/menit, RR 22 x/menit, S 37.2 ºC, SPO2 100 % 

16. Defisit Nutrisi  Pemberian Makanan Parenteral 

Observasi 

a. Memonitor produksi urine 

Hasil:  650 cc/  jam 

b. Memonitor jumlah cairan yang masuk dan keluar 

Hasil: 

Intake: 2.090 - Outpute: 1.550 = Balance cairan : +540 

Terapeutik 

a. Mengatur laju infus, konsentrasi, dan volume yang akan dimasukkan 

Hasil: Nutrisi parenteral masuk dengan 14 tts/menit 
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17. Resiko Infeksi     Pencegahan Infeksi 

Observasi 

a. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Hasil: Tidak ada tanda dan gejala infeksi, suhu tubuh 37,6˚C 

Terapeutik 

a. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 

Hasil: Tidak terjadi kontaminasi silang antara pasien dan perawat 

b. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi 

c. Hasil: Pasien terhindar dari penyebaran mikroorganisme 

Kolaborasi 

a. Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu 

Hasil: klien diberikan Ceftriaxone 2 gr/12 jam melalui IV, dan Levofloxacin 750 mg/24 

jam melalui IV 

Israwati  

18. Resiko Jatuh  Pencegahan Jatuh 

Observasi  

a. Mengidentifikasi faktor resiko jatuh (mis. Penurunan tingkat kesadaran) 

Hasil : Kesadaran menurun : delirium GCS 11 (E4 M5 V2) 

b. Menghitung resiko jatuh dengan menggunakan skala (mis, Fall Morse Scale), Jika perlu 

Hasil : Pada pengkajian skor resiko jatuh didapatkan skor 30, jadi klien berada pada resiko 

sedang dengan skor 25-44 

Terapeutik  

a. Memastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci  

Hasil : Roda tempat tidur klien selalu terkunci  

b. Memasang hendrall tempat tidur 

Hasil : hendral tempat tidur selalu terpasang dan terdapat penanda risiko jatuh pada 

tempat tidur pasien 

Israwati 



 

85 
 

4.1.5 Evaluasi Keperawatan 

No Hari/Tanggal/Jam Evaluasi Nama 

Jelas 

1. Selasa, 06 

September 2022 

Pukul 20:30 

 

Diagnosa 1 

S: Tidak dapat dikaji 

O: 

a. ada suara napas tambahan yaitu ronkhi + 

b. Frekuensi pernapasan 26 x/menit 

c. Terdapat sekret/ sputum 

d. Pasien tidak mampu batuk 

A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif 

P: Intervensi dilanjutkan 

Manajemen Jalan Napas 

a. Monitor bunyi napas 

b. Monitor Sputum 

c. Posisikan semi fowler atau supinasi  

d. Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 

e. Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal 

f. Berikan oksigen, jika perlu 

g. Kolaborasi pemberian resfar untuk mengencerkan dahak 

Israwati  

  Diagnosa 2 

S: Tidak dapat dikaji 

O: 

a. RR : 24 x/menit  

b. SPO2 : 100% Pola napas Takipnea 

c. Suara napas bronkovesikuler  

d. Terdapat secret pada ETT 

A : Masalah Gangguan Pertukaran Gas 

P : Intervensi dilanjutkan  

Pemantauan Respirasi  

a. Monitor Pola napas 

b. Monitor adanya sumbatan jalan napas  

c. Monitor SPO2 

d. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi 

 

  Diagnosa 3  

S : Tidak dapat dikaji  

O :  

a. Tingkat kesadaran GCS 8 (E3 M4 Vx) 

b. Tanda-tanda Vital  

TD: 146/83, HR 85, RR 21 x/menit, SPO2 100 % 

A: Masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial  

P : Intervensi dilanjutkan 

     Pemantauan Tekanan Intrakranial  

a. Monitor Peningkatan TD 

b. Monitor tingkat Kesadaran 

c. Mempertahankan posisi kepala  

d. Memberikan terapi  nonfarmakologis  (Terapi Murottal 

Al-Qur’an) 

e. Dokumentasikan hasil pemantauan  

 

  Diagnosa 4 

S: Tidak dapat dikaji 

O: 
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a. Albumin: 3.2 gr/dl Normal (3.5-5.0) 

A: Masalah Risiko deficit nutrisi 

P: Intervensi dilanjutkan 

Pemmberian Nutrisi Parenteral 

a. Identifikasi terapi yang diberikan sesuai untuk usia, kondisi, 

dosis, kcepatan, rute 

b. Monitor produksi urine 

c. Monitor jumlah cairan yang masuk dan keluar 

  Diagnosa 5 

S: - 

O:  

a. Tidak ada tanda-tanda infeksi 

b. Suhu 36,6 

c. Luka jahitan pasien tampak bersih 

d. Perawat melakukan cuci tangan sesuai 6 langkah pada 5  

momen 

A: Masalah Risiko infeksi 

P: Intervensi dilanjutkan 

Pencegahan Infeksi 

a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

b. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 

dan lingkungan pasien 

c. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi 

d. Kolaborasi pemberian antibiotic berupa meropenem 

 

  Diagnosa 6  

S: Tidak dapat dikaji  

O: 

a. Kesadaran menurun : somnolen GCS 7x (E3 M4 Vx) 

b. Skor jatuh 50 (resiko tinggi) 

A: Masalah Resiko Jatuh 

P: Intervensi dilanjutkan  

Pencegahan Jatuh 

a. Hitung resiko jatuh dengan menggunakan skala (mis, Fall 

Morse Scale), Jika perlu 

b. Pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci  

c. Pasang hendrall tempat tidur 

 

2. Rabu, 07 

September  2022 

Pukul 06.30 

 

Diagnosa 1 

S: Tidak dapat dikaji 

O: 

a. Tampak adanya suara napas tambahan yaitu ronkhi 

b. Frekuensi pernapasan 30 x/menit 

c. Terdapat sekret 

d. Pasien tidak mampu batuk 

A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif 

P: Intervensi dilanjutkan 

Manajemen Jalan Napas 

a. Monitor bunyi napas 

b. Monitor Sputum 

c. Posisikan semi fowler atau supinasi  

d. Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 

e. Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal 

f. Berikan oksigen, jika perlu 

g. Kolaborasi pemberian resfar untuk mengencerkan dahak 
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  Diagnosa 2 

S: Tidak dapat dikaji 

O: 

a. RR : 22 x/menit 

b. SPO2 : 100% 

c. Pola napas Takipnea 

d. Suara napas bronkovesikuler  

e. Terdapat secret pada ETT 

A : Masalah Gangguan Pertukaran Gas 

P : Intervensi dilanjutkan  

Pemantauan Respirasi  

a. Monitor Pola napas  

b. Monitor adanya sumbatan jalan napas  

c. Monitor SPO2 

d. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi 

 

  Diagnosa 3  

S : Tidak dapat dikaji  

O :  

a. Tingkat kesadaran GCS 9x (E4 M5 Vx) 

b. Tanda-tanda Vital  

TD: 164/83, HR 88, RR 30 x/menit, SPO2 100 % 

A: Masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial  

P : Intervensi dilanjutkan 

     Pemantauan Tekanan Intrakranial  

a. Monitor Peningkatan TD 

b. Monitor tingkat Kesadaran 

c. Mempertahankan posisi kepala  

d. Memberikan  terapi  nonfarmakologis (Terapi Murottal  

Al-Qur’an) 

e. Dokumentasikan hasil pemantauan 

 

  Diagnosa 4 

S: Tidak dapat dikaji 

O: 

a. Albumin: 3.5 gr/dl Normal (3.5-5.0) 

A: Masalah Risiko deficit nutrisi 

P: Intervensi dilanjutkan 

Pemberian makanan parenteral 

a. Identifikasi terapi yang diberikan sesuai untuk usia, kondisi, 

dosis, kcepatan, rute 

b. Monitor produksi urine 

d. Monitor jumlah cairan yang masuk dan keluar 

 

  Diagnosa 5 

S: - 

O:  

a. Terdapat gejala infeksi (Demam) 

b. Suhu 36,8 ºC 

c. WBC 13.0 

d. Perawat melakukan cuci tangan sesuai 6 langkah pada 5  

momen 

A: Masalah Risiko infeksi 

P: Intervensi dilanjutkan 

Pencegahan infeksi   

a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 
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b. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 

dan lingkungan pasien 

c. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi 

d. Kolaborasi pemberian antibiotic berupa meropenem 

  Diagnosa 6 

S: Tidak dapat dikaji  

O: 

a. Kesadaran menurun : Somnolen GCS 9x (E4 M5 Vx) 

b. Skor jatuh 50 (resiko tinggi) 

A: Masalah Resiko Jatuh 

P: Intervensi dilanjutkan  

Pencegahan Jatuh 

a. Hitung resiko jatuh dengan menggunakan skala (mis, Fall 

Morse Scale), Jika perlu 

b. Pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci  

c. Pasang hendrall tempat tidur 

 

3. Kamis, 08 

September 2022 

Pukul 07.00 

Diagnosa 1 

S: Tidak dapat dikaji 

O: 

a. Tidak ada suara napas tambahan 

b. Frekuensi pernapasan 20 x/menit 

c. Terdapat sekret 

d. Pasien tidak mampu batuk 

e. Pasien tampak terpasang NRM 7 liter/menit  

A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif 

P: Intervensi dilanjutkan 

Manajemen Jalan Napas 

a. Monitor bunyi napas 

b. Monitor Sputum 

c. Posisikan semi fowler atau supinasi  

d. Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 

e. Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal 

f. Berikan oksigen, jika perlu 

g. Kolaborasi pemberian resfar untuk mengencerkan dahak 

 

  Diagnosa 2 

S: Tidak dapat dikaji 

O: 

a. RR : 20 x/menit  

b. SPO2 : 100% 

c. Pola napas Takipnea 

d. Suara napas vesikuler 

e. Terdapat secret pada mulut 

A : Masalah Gangguan Pertukaran Gas 

P : Intervensi dilanjutkan  

Pemantauan Respirasi  

a. Monitor Pola napas  

b. Monitor adanya sumbatan jalan napas  

c. Monitor SPO2 

d. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi 

 

  Diagnosa 3  

S : Tidak dapat dikaji  

O :  
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a. Tingkat kesadaran GCS 11:  (E4 M5 V2) Delirium 

b. Tanda-tanda Vital  

TD: 174/83, HR 90, RR 30 x/menit, SPO2 100 % 

A: Masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial  

P : Intervensi dilanjutkan 

     Pemantauan Tekanan Intrakranial  

a. Monitor Peningkatan TD 

b. Monitor tingkat Kesadaran 

c. Mempertahankan posisi kepala  

d. Memberikan  terapi nonfarmakologis (Terapi  Murottal 

Al-Qur’an) 

e. Dokumentasikan hasil pemantauan 

  Diagnosa 4 

S: Tidak dapat dikaji 

O: 

a. Albumin: 3.5 gr/dl Normal (3.5-5.0) 

A: Masalah Risiko deficit nutrisi 

P: Intervensi dilanjutkan 

a. Identifikasi terapi yang diberikan sesuai untuk usia, kondisi, 

dosis, kecepatan, rute 

b. Monitor produksi urine 

c. Monitor jumlah cairan yang masuk dan keluar 

 

  Diagnosa 5 

S: - 

O:  

a. Terdapat gejala infeksi 

b. Suhu 36,8 ºC 

c. WBC 13.0 

d. Perawat melakukan cuci tangan sesuai 6 langkah pada 5  

momen 

A: Masalah Risiko infeksi 

P: Intervensi dilanjutkan 

a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

b. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan 

lingkungan pasien 

c. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi 

d. Kolaborasi pemberian antibiotic berupa meropenem 

 

 

  Diagnosa 6 

S: Tidak dapat dikaji  

O: 

a. Kesadaran menurun : somnolen GCS 11 (E4 M5 V2) 

b. Skor jatuh 30 (resiko sedang) 

A: Masalah Resiko Jatuh 

P: Intervensi dilanjutkan  

Pencegahan Jatuh 

a. Hitung resiko jatuh dengan menggunakan skala (mis, Fall 

Morse Scale), Jika perlu 

b. Pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci  

c. Pasang hendrall tempat tidur 
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BAB V 

PEMBAHASAN  

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan 

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan 

Pada kasus laporan akhir ners ini didapatkan hasil pengkajian, 

pasien laki-laki berinisial Tn “L” berumur 54 tahun, mengalami 

traumatic brain injury disebakan oleh kecelakaan kendaraan lalu lintas. 

Pasien  beragama islam dan dirujuk dari RS Pinrang, dirawat 2 malam 

lalu dirujuk ke RS wahidin sudirohusodo. Klien tidak mempunyai 

riwayat trauma sebelumnya. Pasien Tn “L” dengan diagnosa medis 

traumatic brain injury (TBI) Post op Cranioctomy masuk di ICU 

dengan keadaan kesadaran menurun dengan nilai GCS 7x (E3 M4 Vx)  

yaitu somnolen. 

Pada kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami 

trauma kepala/TBI dengan tingkat kesadaran 3-8. Sesuai teori 

mengatakan pada trauma kepala berat GCS >8 yaitu terjadi hilangnya 

kesadaran yang berkepanjangan (Bahuddin, 2021). Berdasarkan 

beberapa kasus ditemukan bahwa TBI biasanya memang akan 

menimbulkan gejala seperti penurunan kesadaran, peningkatan suhu 

tubuh, tekanan darah, dan frekuensi nadi meningkat. Trauma kepala 

dalam kasus ini adalah trauma otak merupakan kondisi akut pada otak 

yang dapat bersifat sementara ataupun permanen.  

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan  

Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis terhadap 

pengalaman atau respon individu, keluarga, atau komunitas pada 

masalah kesehatan, pada resiko masalah kesehatan atau pada proses 

kehidupan. Mengingat pentingnya diagnosis keperawatan dalam 

pemberian asuhan keperawatan, maka dibutuhkan standar diagnosis 

keperawatan yang dapat diterapkan secara nasional di Indonesia dengan 

mengacu pada standar diagnosis internasional yang telah dibakukan 

sebelumnya (PPNI, 2017). Diagnosis keperawatan yang muncul setelah 
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melakukan pengkajian dan menganalisa data didapatkan enam 

diagnosis keperawatan yang aktual, potensial ataupun resiko 

berdasarkan prioritas masalah keperawatan. Diagnosis keperawatan 

yang didapatkan penulis pada Tn. L ialah: 

Diagnosis pertama yang ditemukan pada kasus ini ialah bersihan 

jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas, 

masalah ini didapatkan pada saat pengkajian pada pasien Tn.L di ruang 

ICU dengan data terdapat suara napas tambahan: ronchi, pasien 

terpasang ETT, terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi 

encer, pasien tampak bisa batuk tapi tidak mampu mengeluarkan sekret 

dalam mulutnya karena terintubasi Tekanan darah: 135/77 mmHg, HR: 

100 x/menit, RR: 27 x/menit, Suhu: 36,6 ºC, SPO2: 98%. Masalah ini 

ditemukan selama pasien dirawat di ruangan ICU Rsup Wahidin 

Sudirohusodo. Menurut (SDKI, 2017), bersihan jalan napas tidak 

efektif adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi 

jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. 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, sehingga menghasilkan eksudat yang 

dapat mengganggu jalan nafas. Sedangkan menurut (Anderson, 2012) 

menuliskan dalam bukunya bahwa pasien yang mengalami trauma 

kepala dengan cedera otak primer mengakibatkan kerusakan pada sel 

otak yang bisa memicu terjadinya peningkatan tahanan sistemik dan 

vaskuler sehingga terjadi penurunan tekanan pembuluh darah 

pulmonal, peningkatan tekanan hidrostatik, kebocoran cairan kapiler, 

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

akan meningkatkan frekuensi napas klien serta terjadi penumpukan 

sekret yang menyebabkan jalan napas cenderung menyempit sehingga 

udara yang masuk kedalam tubuh lebih sedikit.  

Diagnosis yang kedua adalah gangguan pertukaran gas, dimana 

tanda yaitu pasien tampak mengalami kesadaran menurun (GCS 8), 
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pasien tampak takipnea, klien tampak terpasang ventilator, PH: 7.496 

(meningkat), PO2: 134.9 (meningkat), PCO2: 33.9 (menurun), HCO3: 

26.8 (meningkat), interpretasi: alkalosis metabolik. Gangguan 

pertukaran gas adalah kelebihan atau kekurangan oksigen dan/atau 

eliminasi karbondioksida pada membrane alveolus-kapiler (PPNI, 

2017). Tanda dan gejala mayor pada diagnosis gangguan pertukaran 

gas yaitu klien mengalami dyspnea, PCO2 meningkat/menurun, PO2 

menurun, takikardia, pH arteri meningkat/menurun dan adanya bunyi 

nafas tambahan. Sedangkan untuk tanda dan gejala minornya yaitu 

klien mengalami pusing, sianosis, diaphoresis, gelisah, terdapat nafas 

cuping hidung, pola nafas abnormal dan kesadaran menurun. Menurut 

(Nurarif & Kusuma 2015) reaksi peradangan pada pneumonia ini dapat 

menimbulkan sekret, semakin lama sekret semakin menumpuk di 

bronkus maka aliran bronkus menjadi semakin sempit sehingga pasien 

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 penulis mengangkat diagnosa 

gangguan pertukaran gas. 

Selanjutnya diagnosis ketiga ialah penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial, pada saat dilakukan pengkajian didapatkan data yaitu 

pasien Tn “L” mengalami trauma kepala akibat kecelakaan lalu lintas, 

kesadaran klien menurun dengan nilai GCS 7x, (E3 M4 Vx) somnolen. 

Penurunan kapasitas adaptif intrakranial adalah gangguan mekanisme 

dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus 

yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. 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 (PPNI, 2017). 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 
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peningkatan tekanan intrakranial. Berdasarkan penelitian Clarinta 

(2016) mengatakan bahwa perdarahan terjadi akibat proses trauma 

yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah ke otak.  

Diagnosis keempat yaitu defisit nutrisi dengan hasil pengkajian 

pada Tn.L klien tampak terpasang NGT, klien mengalami penurunan 

kesadaran GCS 8 dan hasil laboratorium menunjukkan klien 

hipoalbumin dimana albumin klien 2.2 gr/dl sementara normal dalam 

batas 3.5-5.0. Berat badan klien sebelum sakit 60 kg dan berat badan 

sebelum sakit : 70 kg. Defisit nutrisi adalah asupan nutrisi tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Diagnosis keperawatan 

defisit nutrisi, faktor resikonya yaitu ketidakmampuan menelan 

makanan. Gejala tanda minor serum albumin turun (PPNI, 2017). Hal 

ini didukung oleh penelitian (Yusnita,dkk 2019) mengatakan pasien 

trauma kepala mengalami malnutrisi protein akut karena 

hipermetabolisme yang persisten, yang mana akan menekan respon 

imun dan peningkatan terjadinya kegagalan multi organ (MOF) yang 

berhubungan dengan infeksi nosokomial.  

Diagnosis kelima yaitu resiko infeksi dimana pada saat 

pengkajian didapatkan data pasien Tn.L post op cranioctomy hari ke-3, 

terpasang endotracheal tube (ETT), terpasang central venous catheters 

(CVC), terpasang ventilator dan hasil pemeriksaan laboratorium 

menunjukkan leukositosis dimana white blood cell (WBC) 14.9 103/uL 

dengan batas normal (4.00-10.00). resiko infeksi ialah beresiko 

mengalami peningkatan terserang organisme patogenik (SDKI,2017). 

Diagnosis keperawatan resiko infeksi, faktor resikonya yaitu efek 

prosedur invasif. Pada klien dibuktikan dengan terpasangnya infus, 

terpasang ventilator, terpasang ETT, NGT. Alasan peneliti mengangkat  

diagnosis tersebut yakni 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 
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terjadinya komplikasi dari pemasangan infus, salah satunya adalah 

infeksi (Herlina et al 2018). 

Kemudian diganosis keenam/ terakhir resiko jatuh ialah 

beresiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat 

terjatuh. Diagnosis keperawatan resiko jatuh, faktor resikonya yaitu 

penurunan tingkat kesadaran, perubahan fungsi kognitif, kondisi pasca 

operasi, kekuatan otot menurun dan efek agen farmakologis (PPNI, 

2017). Alasan penulis mengangkat diagnosa tersebut yaitu dalam upaya 

pencegahan risiko jatuh dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan 

mencegah pasien jatuh tanpa cidera adalah 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 

morse 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 (Soedirman, 2017). 

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang di kerjakan 

oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis 

untuk mencapai luaran (outcome) yang di harapkan (PPNI, 2019). 

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 
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masalah dengen efisien. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan 

kepada klien meliputi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. 

Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada diagnosis 

bersihan jalan napas tidak efektif adalah Manajemen jalan napas 

buatan. Tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan masalah bersihan 

jalan napas meningkat dengan kriteria hasil produksi sputum menurun, 

serta ronchi menurun (PPNI, 2019). 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, 2019).  

Selanjutnya intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada 

diagnosis gangguan pertukaran gas salah satunya adalah manajemen 

ventilasi mekanik. Tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan 

masalah pertukaran gas  meningkat dengan kriteria hasil PCO2, PO2, 

dan pH arteri membaik (PPNI, 2018).  

Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada diagnosis 

penurunan kapasitas adaptif irakranial salah satunya adalah 

pemantauan tekanan intrakranial. Tujuan dari asuhan keperawatan 

diharapkan masalah kapasitas adaktif meningkat dengan kriteria hasil 

tingkat kesadaran meningkat, fungsi kognitif meningkat dan tekanan 

darah membaik (PPNI, 2018). Penanganan peningkatan tekanan 

intrakranial dengan pemberian posisi semi fowler, terapi murottal Al-

Qur’an dan menyediakan lingkungan yang tenang. Posisi pasien 

memiliki efek mendalam pada stabilitas hemodinamik pasien cedera 

kepala. Serta beberapa peneliti mengatakan bahwa terapi murottal Al-



 

96 
 

Qur’an juga berpengaruh terhadap perubahan glasgow coma scale 

(GCS) dan vital signs pada pasien penurunan kesadaran (Risnah, et.al 

2021). Berdasarkan studi yang dilakukan yang dilakukan oleh (Yusuf 

& Rahman, 2019) mengatakan bahwasanya terapi murottal Al-Qur’an 

ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan psikologi dan bernilai 

spiritual, namun juga berperan sebagi neuroprotektif otak melalui 

stimulus auditori.  

Intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosis defisit nutrisi ialah 

pemberian makanan parenteral. Tujuan dari asuhan keperawatan 

diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil serum albumin 

meningkat, berat badan membaik, indeks massa tubuh (IMT) membaik 

(PPNI, 2018).  

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien 

pertama dan kedua dengan masalah keperawatan risiko infeksi yaitu 

pencegahan infeksi. 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 (PPNI, 2018). Tujuan dari asuhan keperawatan 

diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil kadar sel 

darah putih membaik. 

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan  

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 05-07 November 2022 diruang ICU RS 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai 

dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. 
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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 yaitu dengan memonitor posisi selang ETT, 

memonitor kulit area stoma trakeostomi, memberikan posisi semi 

fowler, melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik, mengganti 

fiksasi ETT setiap 24 jam. Selain  Hal ini sejalan dengan penelitian 

(Adika et., al, 2022 ) bahwa posisi semi fowler efektif dalam 

memperbaiki jalan napas pada pasien. Penerapan manajemen jalan 

nafas dengan memposisikan pasien dalam posisi semi fowler terbukti 

dapat meningkatkan saturasi oksigen sehingga menghasilkan pola nafas 

yang optimal (Musri dan Yudistirawati, 2021). 

Sementara itu, perawat dapat melakukan tindakan keperawatan 

pada masalah gangguan pertukaran gas adalah melakukan pemantauan 

respirasi, dengan memonitor frekuensi, kedalaman dan upaya jalan 

napas, 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 (Nurarif & Kusuma, 2015).  

Tindakan keperawatan pada masalah penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial adalah pemantauan peningkatan tekanan 

intrakranial serta pemberian terapi nonfarmakologis berupa terapi 

murottal Al-Qur’an untuk meningkatkan GCS pada masalah penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial. Mengidentifiksi penyebab peningkatan 

TIK, memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK, meminimalkan 

stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, memberikan 
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posisi semi fowler, mempertahankan suhu tubuh normal dan 

mengkolaborasi pemberian terapi nonfarmakologis terapi murottal Al-

Qur’an. Tindakan yang dilakukan yaitu monitor tekanan intrakranial 

dan terapi nonfarmakologis berupa terapi murottal Al-Qur’an 1 kali 

dalam sehari dengan durasi 15-30 menit selama 3 hari berturut-turut.  

Berdasarkan beberapa penelitian tentang terapi murottal Al-

Qur’an dalam menangani perubahan GCS mengatakan bahwa terapi 

murottal Al-Qur’an memiliki efek pada perubahan dalam kesadaran 

pasien (Risnah, et.al 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Zuhrina 

K. Yusuf (2019) bahwa menggambarkan efek dari terapi murottal al-

Qur’an terhadap GCS. Murottal Al-Qur’an memiliki kekuatan yang 

kuat untuk mengubah GCS pada pasien yang mengalami kesadaran 

menurun (Yusuf & Rahman, 2019). Terapi Murottal sebagai salah satu 

jenis terapi musik yang bisa memberikan pengaruh positif bagi 

pendengarnya, ketika seseorang mendengarkan lantunan ayat suci Al-

Qur’an maka akan merangsang gendang telinga kemudian diproses dan 

dihantarkan melalui saraf pendengaran ke korteks pendengaran otak 

(Siti Mutiah, 2022).  

Mendengarkan murottal Al-Qur’an itu terkait dengan 

keyakinan, yaitu agama islam. Umat islam mempercayai bahwa Al-

Qur’an adalah kitab suci yang mengandung firman-firmanNya dan 

sebagai pedoman hidup manusia. Sehingga dengan mendengarkannya 

akan membawa subjek bahwa kita merasa lebih dekat dengan Tuhan 

serta menuntun subjek untuk mengingat dan menyerahkan segala 

permasalahan yang dimiliki kepada Tuhan, hal ini akan menambah 

keadaan menjadi lebih rileks.   

Salah satu murottal Al-Qur’an yang bisa di gunakan dalam 

melakukan intervensi ini ialah QS Ar-Rahman. Ar-Rahman berasal dari 

kata sifat dalam bahasa arab, berakar dari kata kerja ra-ha-ma, yang 

artinya penyayang, pengasih, pencinta, pelindung, pengayom dan para 

musaffir menjelaskan bahwa “Ar-Rahman” adalah kasih sayang Allah 
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kepada semua makhluk. Akan tetapi dari sumber yang berbeda 

menuliskan bahwa Ar-Rahman, asma Dzat allah yang memiliki mutlak 

nikmat yang panjang dari dunia dan akhirat (saputra Lovi, 2020). Surah 

Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat dan terdapat 31 ayat berbunyi sama 

yaitu: 

بٰنِ  ِ
ذ 
َ
مَا تُك

ُ
ك ِ
اۤءِ رَب 

َ
ل
ٰ
ِ ا

ي 
َ
 ٣١فَبِا

Terjemahnya: 
“Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan (wahai jin dan 
manusia)? 

Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat yang seperti apalagi yang 

belum diberikan Allah kepada makhluknya. Dengan susunan bahasa 

dialogis pada surah Ar-Rahman sehingga dapat dimengerti oleh setiap 

pihak serta hampir seluruh ayat dalam surah ini menggambarkan sifat 

pemurah dan rahman Allah kepada hamba-hamba-Nya, dengan 

menganugerahkan berbagai nikmat yang tak terhingga, baik didunia 

atau pun di akhirat, yang terlihat atau pun yang tidak tampak. Secara 

tersurat sudah jelas bahwa Allah itu tiada tandingannya dalam 

memberikan nikmatnya, segalanya sudah diberikan tanpa pilih kasih. 

Manfaat dari surah Ar-Rahman ini ialah untuzk umatnya yang merasa 

gelisah, cemas, dan terus-menerus merasa tertekan, bacalah atau 

dengarkanlah surah Ar-Rahman sebanyak-banyaknya. Ketika membaca 

atau mendengarkan surah ini rasakan kasih sayang Allah, bayangkan 

betapa kasih sayang Allah yang telah kita nikmati selama ini. Insya 

Allah pembaca atau pendengar akan merasakan suasana yang nyaman, 

aman tenang dan tentram. Surah Ar-Rahman dalam Al-Qur’an dapat 

digunakan sebagai terapi Murottal Al-Qur’an untuk meningkatkan 

kesadaran pasien (Kemenag, 2019).  

Terapi Murottal Al-Qur’an ini menggunakan aplikasi SINC 

(Spiritual Islamic Nursing Care), dimana didalam aplikasi tersebut, 

terdapat surah-surah pilihan yang sudah teruji dari beberapa hasil 
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penelitian dan dapat di aplikasikan sebagai terapi stimulus audiotori 

berbasis islami. Pengaplikasian terapi murottal ini dilakukan 

menggunakan headset seperti yang dilakukan oleh Ricky (2019) bahwa 

penelitiannya menggunakan headset selama 15-30 menit dalam sehari. 

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 mengindari pengambilan 

sampel darah dan pemberian obat pada selang nutrisi parenteral. Nutrisi 

parenteral ini diberikan jika nutrisi enteral tidak memungkinkan untuk 

diberikan (Debora, Villyastuti, & Harahap, 2019).  

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 (Abdul Herman, 2021). 

Tindakan keperawatan pada masalah risiko jatuh adalah 

melakukan pencegahan jatuh yaitu mengidentifikasi faktor risiko jatuh, 

menghitung risiko jatuh dengan menggunakan skala, 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. Berdasarkan hasil penelitian 

terdapat hubungan yang signifikan antara patient safety dengan perilaku 

caring. Perilaku caring perawat dalam pelayanan keperawatan 
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sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 

keselamatan pasien terutama pasien dengan resiko jatuh. Patient safety 

resiko jatuh jika dikelola dengan baik maka resiko jatuh tidak akan 

terjadi, dan patient safety resiko jatuh juga akan menurunkan KTD 

dirumah sakit (Setyowati Rini, 2022).  

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan  

Evaluasi pada kasus Tn “L”  pada tanggal, 06-08 November 2022  

dari manajemen jalan napas (suction) untuk masalah bersihan jalan 

napas tidak efektif diperoleh hasil data objektif  tampak sputum yang 

keluar di mulut dan di selat ETT pasien berkurang,  bunyi napas: 

ronkhi: menurun, RR: 26 kali/ menit, HR: 98 kali/menit,: sehingga dari 

data tersebut dapat disimpulkan masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif belum teratasi dan intervensi tetap dilanjutkan. 

Dari pemantauan respirasi untuk masalah gangguan pertukaran gas 

diperoleh hasil  data objektif  klien tampak terpasang ventilator, 

terdapat ronchi, hasil thoraks PA/AP pneumonia dextra, Hasil AGD 

dalam batas normal. PH : 7.318 mmHg (Normal), PCO2: 43.1 mmHg 

(Normal), PO2: 226.8 mmHg (meningkat), HCO3 : 22.3 mmol/l 

(normal) 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 tetap dilanjutkan. 

Diagram 5.1 Glasgow Coma Scale (GCS) 
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   Keterangan :     V = Verbal 

   M  = Motorik 

   E   = Eye 

   Pre 1 = hari pertama sebelum intervensi 

   Post  = hari pertama setelah intervensi 

   Post 2 = hari ke dua setelah intervensi 

   Post 3 = Hari ke tiga setelah intervensi 

 

Berdasarkan dari pemantauan peningkatan tekanan intrakranial serta 

pemberian terapi nonfarmakologis berupa terapi murottal Al-Qur’an 

untuk meningkatkan GCS pada masalah penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial diperoleh data objektif pada hari pertama yaitu kesadaran 

somnolen GCS 7x (E3 M4 Vx) pemantauan sign pada monitor, TD : 

146/83 mmHg, S : 36,8 oC, RR : 21x/menit, N : 85x/menit, SPO2: 

100%. Hari ke-2 didapatkan data objektif tingkat kesadaran Tn ”L” 

GCS 8x (E4 M4 Vx), tanda-tanda vital pada monitor, TD :164/83 

mmHg, HR: 88 kali/menit, RR: 30 kali/menit, SPO2: 100%. Hari-3 

diadapatkan data objektif tingkat kesadaran delirium GCS 11 (E4 M5 

V2), dengan pemantauan sign pada monitor, TD : 174/83 mmHg, HR: 

90 kali/menit, RR: 30 kali/menit, SPO2: 100%. Sehingga dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pada tingkat 

kesadaran pasien tetapi masalah penurunan kapasitas adaptif belum 

teratasi dan intervensi tetap dilanjutkan.  

Terapi Murottal sebagai salah satu jenis terapi musik yang bisa 

memberikan pengaruh positif bagi pendengarnya, ketika seseorang 

mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur’an maka akan merangsang 

gendang telinga kemudian diproses dan dihantarkan melalui saraf 

pendengaran ke korteks pendengaran otak (Siti Mutiah, 2022). Hal ini 

didukung oleh penelitian bahwa setelah diberikan perlakuan stimulasi 

murottal Al-Qur’an selama tiga hari berturu-turut terjadi perubahan 

tingkat kesadaran/GCS. Pada penelitian ini mengalami peningkatan 

nilai GCS secara motorik. Setelah diberikan intervensi terapi murottal 

Al-Qur’an sebanyak 3 hari ketika dilakukan penilaian tingkat kesadaran 

oleh perawat, saat diberikan rangsangan nyeri di area procesus 
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xypodeus perlahan-lahan skor motorik meningkat 1-2 angka dimana 

pasien mampu melakukan gerakan fleksi maupun ekstensi dan pasien 

sudah mulai menjangkau area nyeri yang diberikan (Yusuf & Rahman, 

2019).  

Berdasarkan penelitian safri (2015) menjelaskan bahwa murottal Al-

Qur’an dapat meningkatkan kesadaran yang peningkatannya dianggap 

signifikan. Secara fisiologis, sebagai koneksi antara sistem saraf dan 

sistem hormonal terjadi, terapi ini (stimulasi musik atau gelombang 

suara) dapat merangsang aktivasi dopamin, yang secara fisiologis 

memainkan peran penting dalam transmisi sinyal di otak (Risnah, et.al 

2021). Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh terapi murottal Al-Qur’an tehadap Glasgow Coma Scale 

pasien dengan penurunan kesadaran di ruang Intensive Care Unit 

(ICU). 

Dari pemberian makanan parenteral observasi untuk masalah 

defisit nutrisi selama 3 hari diperoleh data objektif kebutuhan nutrisi 

parenteral 1000cc/24 jam, jenis B-Fluid dan RL 0.9%, Albumin :  3.5 

gr/dl (normal 3.5-5.0). Adapun untuk pengaturan diet gizi yang 

seimbang, maka pasien dengan cedera kepala, harus diberikan diet 

tinggi kalori dan tinggi protein dan asupan vitamin serta mineral yang 

mencukupi kebutuhan demi kesembuhan dan kebugaran kembali pasien 

(Ginting, Sitepu, 2019). 

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 
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jatuh belum teratasi tetap lanjutkan intervensi (Setyowati Rini, 2022).  

5.2 Analisis Evidance Based Practice In Nursing 

Evidance based Practice In Nursing dalam analisis kasus pasien traumatic 

barain injury post op cranioctomy dengan masalah penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial adalah terapi murottal Al-Qur’an dapat meningkatkan kesadaran / 

GCS pada pasien Tn “L” yang mengalami penurunan kesadaran. Sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian terapi murottal Al-

qur’an untuk meningkatkan nilai GCS (Lumbantobing & Anna, 2019).   

   Sebuah studi ilmiah oleh Dr Ahmed Al-Qadhi di klinik Besar Florida, 

Amerika serikat membuktikan bahwa perubahan fisiologis terjadi pada sistem 

saraf otak dari sampel pasien yang mendengarkan pembacaan Al-Qur’an ketika 

sedang dipantau oleh sistem yang sangat canggih di klinik yang terletak di 

Panama City, Florida (Rahmawati, 2017).   

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al- Isra  (17):82)  

ا خَسَارًا 
َ 
لِمِيْنَ اِل ا يَزِيْدُ الظ ٰ

َ
مُؤْمِنِيْنََۙ وَل

ْ
ل ِ
 
رَحْمَةٌ ل نِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ و َ

ٰ
قُرْا

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل ِ

 ٢٨وَنُنَز 

Terjemahnya: 

“Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi 

orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya 

akan menambah kerugian”.  

Ayat ini seakan-akan menyatakan bahwa: “Dan bagaimana kebenaran itu 

tidak akan menjadi kuat dan batil tidak akan lenyap, sedangkan kami telah 

menurunkan Al-Qur’an sebagai obat penawar keraguan dan penyakit-penyakit 

yang ada dalam dada dan Al-Qur’an juga adalah rahmat bagi orang-orang 

beriman dan ia, yakni Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang 

yang dzalim selain kerugian disebabkan oleh kekufuran mereka” (Shihab, 

2002).  

Pada ayat ini dijelaskan juga bahwa Al-Qur’an berfungsi sebagai rahmat. 

Rahmat Allah berarti limpahan karunia-Nya terhadap wujud dan sarana 

kesinambungan wuju serta aneka nikmat yang tak terhingga. Karena alasan 

itulah Al-Qur’an kemudian bersifat sebagai rahmat untuk orang-orang 
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mukmin, maknanya Al-Qur’an merupakan limpahan karunia kebajikan dan 

keberkatan yang disediakan Allah swt bagi mereka yang menghayatu dan 

mengamalkan nilai-nilai yang diamanatkan didalamnya. Sehingga dalam 

penelitian ini dapat diartikan bahwa Al-Qur’an sebagai rahmat yang diberikan 

Allah kepada klien yang mendengarkan lantunan ayat suci, dimana rahmat 

yang diperoleh ialah kestabilan keadaan klien. 

 Berdasarkan asumsi peneliti dengan pemberian terapi murottal Al-Qur’an 

ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan psikologi dan bernilai spiritual, 

namun juga berperan sebagai neuroprotektif otak melalui stimulus auditori. 

Oleh karena itu terapi murottal Al-Qur’an dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif intervensi  keperawatan dalam upaya meningkatkan proses 

pemulihan pasien dengan penurunan kesadaran yang ditandai dengan kenaikan 

nilai GCS (Yusuf & Rahman, 2019). 

5.3 Keterbatasan  

Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini yaitu pada pemberian atau 

penggunaan obat-obatan bertepatan dengan pelaksanaan intervensi tetapi kita 

sebagai perawat perlu adanya pengontrolan obat serta kemnadirian perawat 

dalam pemberian teknik nonfarmakologis yaitu terapi murottal Al-Qur’an.  
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BAB VI  

PENUTUP  

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan mengenai intervensi 

terapi murottal Al-Qur’an terhadap Glasgow Coma Scale pada pasien 

traumatic brain injury, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Dari hasil pengkajian pada pasien Tn”L” umur 54 tahun yang 

mengalami traumatic brain injury post cranioctomy, pasien mengalami 

penurunan kesadaran (Somnolen) dengan nilai GCS (E3 M4 Vx), TD 

135/77 mmHg, Nadi 100 x/menit, pernapsan 27 x/menit, SPO2 100%, 

klien tampak terapsang ventilator, CVC, NGT, ETT, post crainoctomy 

hari ke-3, dan chateter urine. 

b. Diagnosis keperawatan yang didapatkan pasien Tn ”L” yaitu bersihan 

jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial, defisit nutrisi, resiko infeksi dan resiko jatuh.  

c. Intervensi keperawatan untuk diagnosis bersihan jalan napas tidak 

efektif adalah manajemen jalan napas, gangguan pertukaran gas yaitu 

pemantauan respirasi, penurunan kapasitas adaptif intrakranial adalah 

pemantauan tekanan intrakranial dan terapi murottal Al-Qur’an, defisit 

nutrisi ialah pemberian makanan parenteral, resiko infeksi yaitu 

pencegahan infeksi dan resiko jatuh ialah pencegahan jatuh.  

d. Implementasi keperawatan pada pasien dilakukan selama 3 hari 

berturut-turut mulai pada tanggal 05-07 september 2022 di ruang ICU 

RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai 

intervensi yang telah disusun dengan intervensi yang dibuat dan 

disesuaikan dengan masalah keperawatan yang telah ditemukan pada 

pasien Tn “L”.  

e. Evaluasi keperawatan pada pasien Tn ”L” masalah teratasi sebagian 

sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan oleh peneliti, sehingga 
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perawat mampu memepertahankan intervensi yang dilakukan. Setelah 

dilakukan asuhan keperawatan pada Tn ”L” selama tiga hari  

f. Intervensi EBPN pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien 

traumatic brain injury dengan masalah penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial menggunakan intervensi terapi murottal Al-Qur’an. Terapi 

Murottal Al-Qur’an adalah rekaman suara Al-Qur’an yang dilagukan 

oleh Qori’ (Pembaca Al-Qur’an). Lantunan Al-Qur’an mengandung 

suara manusia, sedangkan suara manusia merupakan intrumen 

penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah 

dijangkau. Sehingga dengan memberikan intervensi terapi murottal Al-

Qur’an berpengaruh terhadap peningkatan tingakt kesadaran pasien 

atau meningkatnya nilai GCS pasien.  

6.2 Saran   

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan mengenai intervensi terapi 

murottal Al-Qur’an GCS pada pasien Traumatic brain injury, terdapat 

beberapa saran sebagai upaya dalam mengembangkan hasil penelitian ini, 

ialah:  

a. Bagi penelitian dan institusi pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi peneliti 

dikemudian hari dapat lebih mengkaji mengenai frekuensi dan durasi yang 

paling tepat dalam memberikan intervensi ini. Peneliti diharapkan dapat 

memanfaatkan penelitian ini untuk menambah informasi dan mendukung 

teori dan fakta berdasarkan evidance based practice yang tertera di 

dalamnya.  

b. Bagi Pelayanan Keperawatan  

Mengembangkan intervensi inovasi sebagai tindakan mandiri 

perawat yang dapat diunggulkan sehingga seluruh tenaga pelayanan 

kesehatan dapat mengaplikasikan terapi murottal Al-Qur’an ini dalam 

pemberian intervensi untuk memperbaiki Glasgow Coma Scale. 
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c. Bagi Masyarakat  

Masyarakat yang mendapatkan masalah trauma kepala, maka diharapkan 

dapat segera memberikan terapi murattal Al-Qur’an terhadap Glasgow 

Coma Scale dalam memberikan tindakan dan insiasi dini demi pencegahan 

kerusakan lebih lanjut pada pasien dengan trauma kepala. 
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LAMPIRAN 1 

A. Penyimpangan KDM 

Trauma Kepala 

Ekstra kranial Tulang kranial Intra kranial 

Terputusnya kontinuitas jaringan kulit, otot, 
dan vaskuler 

Perdarahan  Gangguan suplai 
darah 

Risiko infeksi 
Nyeri akut   

Risiko 

syok  

Peruba
han 

sirkulas
i CSS 

Peningkatan TIK 

Iskemia 
 

Hipoksia Jaringan 

Pnurunan RR 

Risiko Perfusi 
serebral tidak 

efektif  

Gilus medialis 
lobus temporalis 

tergeser 

Herniasi unkus 

- Mual 
- Papilodema  
- Pandangan 

kabur 
- Penurunan 

fungsi 
pendengaran 

- Nyeri kepala  
Risiko ketidakseimbangan 

cairan 

Jaringan otak 
rusak (kontusio 

laserasi) 

- Perubahann autoregulasi 

- Oedem serebral 

Kejang  

Bersihan jalan 

napas tidak efektif 

Gangguan 
neurologis vokal 

Pelepasan mediator kimia 

Konfusi Akut 

Mesenfalon 
tertekan 

Gangguan 
kesadaran 

Risiko cidera  

Imobilisasi  Gangguan mobilitas 

fisik  

Tonsil cerebrum 
bergeser 

Kompresi medula oblongata 

Supine terlalu lama Gangguan 

integritas kulit 

Meningkatkan 
mediator nyeri 

Inflamasi  

Defisit neurologis 
Eksudat purulen 

Akumulasi sekret 

Port de entry kuman 
 

Pola 
Nafas 
Tidak 

Efektif   

Penurunan 
kapasitas adapatif 

intrakranial 
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LAMPIRAN 2  
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LAMPIRAN 3  

1. Jurnal intervensi 
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2. Uji Turnitin  
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