
 
 

 
 

ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN TRAUMATIK 

BRAIN INJURY DENGAN PENURUNAN KAPASITAS ADAPTIF 

INTRAKRANIAL MENGGUNAKANTERAPI MUROTTAL  

AL-QUR`AN DI ICU RSUP WAHIDIN SUDIROHUSODO  

MAKASSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oleh: 

RESKI AMELIA, S.KEP 

NIM:70900121038 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PROFESI NERS ANGKATAN XX 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022 
  



i 
 

i 
 

ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN TRAUMATIK 

BRAIN INJURY DENGAN PENURUNAN KAPASITAS ADAPTIF 

INTRAKRANIAL MENGGUNAKAN TERAPI MUROTTAL  

AL-QUR’ANDI ICU RSUP WAHIDIN SUDIROHUSODO 

 MAKASSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Akhir Ners 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Syarat Memperoleh  

Gelar Ners Jurusan Keperawatan Pada Fakultas  

Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan 

 Uin Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

RESKI AMELIA, S.KEP 

NIM:70900121038 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022  



ii 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ  بِسْمِ اللهِ الرَّ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

                Puji dan syukur atas rahmat Allah swt. sehingga karya tulis ilmiah yang 

berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada pasien traumatik brain injury dengan 

penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan terapi murottal di ICU RSUP 

Wahidin Sudirohusodo Makassar” dapat terselesaikan dengan baik dan tidak lupa pula 

penulis persembahkan shalawat serta salam kepada Rasulullah saw. serta kepada 

para sahabat dan pengikutnya. Adapun tujuan dari penyusunan karya tulis ilmiah 

ini adalah untuk memperoleh gelar Ners dari Program Studi Profesi Ners Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak oleh karenanya 

penulis menyampaian rasa terima kasih yang besar serta penghargaan kepada 

semua pihak, semoga Allah dapat membalas bantuan yang diberikan dengan pahala 

yang setimpal. Ucapan terima kasih saya persembahkan kepada: 

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD serta 

seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menimba ilmu di kampus UIN Alauddin Makassar. 

2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Dr.dr. Syatirah Jalaludin, 

Sp.,A., M.Kes, serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah 

membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menempuh 

pendidikan 

3. Dr. Patima, S.Kep.,Ns., M.Kes selaku ketua Program Studi profesi Ners dan 

Syisnawati, S.Kep.,Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku sekertaris Program Studi 

Profesi Ners, serta Dosen pengajar, bagian Tata Usaha dan Akademik 

bersama Staf yang selalu membagikan ilmunya serta memberikan bantuan, 



v 
 

v 
 

baik dalam proses pengurusan admistrasi maupun proses penyusunan karya 

tulis ilmiah 

4. Eva Yustilawati, S.Kep,.Ns,.M.Kep selaku pembimbing I dan selaku 

Musdalifah, S.Kep,.Ns,.M.Kep pembimbing II yang selalu sabar memberikan 

bimbingan dan motivasi dari awal penulisan karya tulis ilmiah hingga 

penulis bisa sampai ke tahap ini. 

5. Ardian Adhiwijaya, S.Kep,.Ns,.M.Kep selaku penguji I dan Baso Pallawagau, 

Lc,.MA selaku penguji II yang telah sabar meluangkan pikiran dan waktunya 

serta memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga penulis 

dapat menghasilkan karya yang mumpuni 

6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sampara dg Ngola dan Ibunda 

tersayang Summa yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada 

penulis selama menjalani studi. 

7. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya para sahabat dan teman 

sekelompok bimbingan yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan 

dan motivasi kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak yang turut serta membantu 

dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini, namun penulis tidak dapat ucapkan 

secara satu persatu. Semoga Allah swt. senantiasa membalas kebaikan dari berbagai 

pihak dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tulisan ini 

bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.  

Penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah 

semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan, 

saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Jangan 

berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah swt. Sekian dan terima 

kasih. 



vi 
 

vi 
 

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

 

Penulis  

                                                                                     

           RESKI AMELIA 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

vii 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

Sampul  ......................................................................................................................  

Halaman Sampul  ................................................................................................... i 

Halaman Pernyataan Keaslian  ........................................................................... ii 

Halaman Persetujuan  ......................................................................................... iii 

Halaman Pengesahan ........................................................................................... iv 

Kata Pengantar ................................................................................................ v-vii 

Daftar Isi  ....................................................................................................... viii-ix 

Daftar Gambar  ..................................................................................................... x 

Daftar Tabel  ......................................................................................................... xi 

Halaman Abstrak (Indonesia)  ........................................................................... xii 

Halaman Abstrac (Inggris) ............................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN  .................................................................................. 1-6 

1.1 Latar Belakang  ...................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah  ....................................................................................... 5 

1.3 Tujuan  ........................................................................................................... 5 

1.4 Manfaat ......................................................................................................... 6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  ..................................................................... 7-44 

2.1 Konsep Medis  .................................................................................. 7-15 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan  ....................................................... 15-38 

2.3  Pendekatan teori Keperawatan yang digunakan  ................................... 39 

2.4  Evidance Based Practice In Nursing  ............................................... 38-44 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .................................................... 45-48 

3.1 Rancangan Studi Kasus ........................................................................ 45 

3.2 Subyek Studi Kasus .............................................................................. 45 

3.3 Fokus Studi Kasus  ............................................................................... 45 

3.4 Instrumen Studi Kasus ......................................................................... 46 

3.5 Prosedur Pengambilan Data ................................................................. 46 

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi ....................................... 47 

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data ........................................................ 47 



viii 
 

viii 
 

3.8 Etika Studi kasus .................................................................................. 47 

BAB IV LAPORAN KASUS ......................................................................... 49-86 

4.1 Asuhan Keperawatan...................................................................... 49-86 

4.2 Diagnosa keperawatan.......................................................................... 76 

4.3 Intervensi keperawatan ................................................................... 77-81 

4.4 Implementasi keperawatan ............................................................. 82-92 

4.5 Evaluasi keperawatan ......................................................................... 123 

BAB V PEMBAHASAN  ............................................................................. 87-101 

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan  ...................................................... 87-99 

5.2 Analisis Evidance Based Practice In Nursing ............................. 99-101 

5.3 Keterbatasan  ...................................................................................... 119 

BAB VI PENUTUP  ................................................................................... 102-103 

6.1 Kesimpulan ........................................................................................ 102 

6.2 Saran ................................................................................................... 103 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................................ 104 

Lampiran 1: Pathway  .......................................................................................... 110 

Lampiran 2: Jurnal Rujukan Utama  .................................................................... 112 

Lampiran 3:dokumentasi pemberian terapi  ......................................................... 128 

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup ..................................................................... 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 
 

ix 
 

DAFTAR TABEL  

Tabel 2.1 1ntervensi Keperawatan ................................................................... 36-38 

Tabel 4.1 Pengkajian Keperawatan .................................................................. 54-63 

Tabel 4.2 pengkajian skala nyeri (BPS)  ................................................................ 64 

Tabel 4.3 Pemeriksaan laboratorium...................................................................... 70 

Tabel 4.4 klasifikasi Data ................................................................................. 71-72 

Tabel 4.5 Analisis Data .......................................................................................... 73 

Tabel 4.6 Diagnosa keperawatan ..................................................................... 74-75 

Tabel 4.7 Rencana Keperawatan ............................................................................ 77 

Tabel 4.8 implementasi dan Evaluasi keperawatan ............................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

x 
 

DAFTAR GRAFIK 

Grafik 5.1 Pementauan tanda vital ....................................................................... 112 

Grafik 5.2 pemantauan Nadi (HR)  ...................................................................... 112 

Grafik 5.3 pemantaun pernapasan (RR)  .............................................................. 113 

Grafik 5.4 pemantaun suhu  ................................................................................. 113 

Grafik 5.5 pemantauan SPO2  .............................................................................. 114 

Grafik 5.6 pemantaun GSC  ................................................................................. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

xi 
 

Abstrak  

Nama  :  Reski Amelia  

NIM    :  70900121038 

Judul  :  Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Traumatik Brain 

Injury Dengan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial 

Menggunakan Terapi Murottal Al-Qur’an Di ICU RSUP 

Wahidin Sudirohusodo Makassar  

  Lantara Belakang : Traumatik brain injury (TBI) atau cedera kepala 

merupakan salah satu klasifikasi dari cedera kepala yang dapat mengakibatkan 

terjadinya kerusakan pada fungsi persarafan serta menurunkan kesadaran pada 

seseorang tanpa menimbulkan kerussakan pada organ lainnya. Cedera kepala juga 

merupakan suatu gangguan yang bersifat traumatic pada fungsi otak baik disertai 

dengan perdarahan maupun tanpa perdarahan dalam jaringan otak tanpa adanya 

proses terpututusnya kontuinitas otak. Tujuan : “Untuk menganalisis asuhan 

keperawatan pada pasien traumatik brain injury dengan penurunan kapasitas 

adapatif intrakranial dengan menggunakan terapi murottal di ruagan ICU RSUP 

Wahdidin Sudirohusodo Makassar”. Metode : Penelitian dalam metode studi kasus 

ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami 

oleh klien dengan cara sistematis. Hasil : Pemberian terapi murottal selama 3 hari 

dapat memberikan perubahan pada masalah penurunan kapasitas adaptif 

intrakrnaial dengan penurunan GCS dengan status Hemodinamik, dengan 

pemberian terapi murottal ini dapat mestabilkan dan meningkatkan GCS dan status 

Hemodinamik walaupun belum singnifikan dalam perubahan pada kasus cedera 

kepala atau traumatic brain injury didapatkan hasil pertama  yaitu Tanda-Tanda 

Vital TD 140/80 mmHg, HR 140/m, RR 30/m, S 40,0/m, SPO2 97% dengan GCS 

3 E 1 M 2 V x dan hasil terakhir didapatkan Tanda-Tanda Vital yaitu: 120/80 

mmHg, HR 126%, RR 24/m, S 37,0C, SPO2 100% GCS 11 dengan hasil E 3 M 6 

V 2. Kesimpulan dan saran : Berdasarkan hasil evaluasi kasus yang di lakukan 

didapatkan kesimpulan bahwa terapi murottal Al-Qur’an yang dilakukan selama 

klien mengalami penurunan kesadaran efektif dilakukan dalam meningkatkan skor 

GCS dengan status Hemodinamik. Saran bagi peneliti selanjutnya, agar 

menerapkan terapi Murottal secara terus-menerus dan teratur untuk memperoleh 

hasil yang optimal. 

 
Kata Kunci: Tramatic Brain Injury, Terapi Murottal, GCS dan status Hemodinamik  
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ABSTRAK 

Nama  :  Reski Amelia  

NIM    :  70900121038 

Judul  :  Analysis Of Nursing Care In Traumatic Brain Injury Patients With 

Decreased Intracranial Adaptive Capacity Using Murottal Al-

Qur’an Therapy In ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar  

Background: Traumatic brain injury (TBI) or head injury is one of the 

classifications of head injuries that can cause damage to nerve function and reduce 

consciousness in a person without causing damage to other organs. Head injury is 

also a traumatic disorder of brain function, accompanied by bleeding or without 

bleeding in the brain tissue without interruption of brain continuity. Purpose: "To 

analyze nursing care in traumatic brain injury patients with reduced intracranial 

adaptive capacity using murottal therapy in the ICU room of Wahdidin 

Sudirohusodo General Hospital, Makassar". Method: Research in this case study 

method is carried out in depth on a condition or condition experienced by a client 

in a systematic way. Results: Giving murottal therapy for 3 days can provide 

changes to the problem of decreasing intracranial adaptive capacity by reducing 

GCS with Hemodynamic status, by giving murottal therapy it can stabilize and 

improve GCS and Hemodynamic status although not yet significant in changes in 

cases of head injury or traumatic brain injury The first results obtained were TD 

Vital Signs 140/80mmHg, HR 140/m, RR 30/m/, S 40.0C, SPO2 97%, with GCS 3 

E 1 M 2 V x and the last results obtained Vital Signs namely: 120/80%, HR 126/m, 

RR 24/m, S 37 ,0C, SPO2 100%, GCS 11 with a yield of E 3 M 6 V 2. Conclusions 

and suggestions: Based on the results of the evaluation of the cases carried out, it 

was concluded that murottal Al-Qur'an therapy which was carried out while the 

client experienced a decrease in consciousness was effective in increasing the GCS 

score with Hemodynamic status. Suggestions for future researchers, to apply 

Murottal therapy continuously and regularly to obtain optimal results.  

 

Keywords: Tramatic Brain Injury, Murottal Therapy, GCS and Hemodynamic 

status 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cedera kepala atau traumatic brain injury ( TBI ) merupakan salah satu 

klasifikasi dari cedera kepala yang dapat mengakibatkan terjadinya keruskan 

pada fungsi persarafan serta penurunan kesadaran pada seseorang tanpa 

menimbulkan kerusakan pada organ laiinya. Cedera kepala juga merupakan 

suatu gangguan yang bersifat traumatik pada fungsi otak baik disertai dengan 

perdarahan maupun tanpa perdarahan dalam jaringan otak tanpa adanya proses 

terputusnya kontuinitas otak . Lalenoh, D., Sudjito, M. H., & Suryono, B. 

(2012). Prevalensi angka kejadian cedera otak traumatika seperti di negara 

Amerika Serikat, akibat terjatuh sebesar 35,2 %, kecelakaan kendaraan 

bermotor sebesar 34,1%, perkelahian sebesar 10% dan penyebab lain tanpa 

diketahui sebesar 21% (Lumbantoruan & Nazmudin, 2015: 13). Prevalensi 

angka kejadian cedera otak traumatika di Negara berkembang seperti Amerika 

Serikat terjadi peningkatan sebesar 1,7 juta penduduk / tahun, dari peningkatan 

jumlah tersebut sebanyak lebih kurang 50.000 penduduk / tahun mengalami 

kematian, dan sebanyak 5 juta penduduk / tahun mengalami ketidakmampuan / 

disabilitas akibat cedera kepala. Angka kejadian cidera kepala pada laki-laki 2 

kali lebih sering terjadi dibandingkan pada anak perempuan. Hal ini disebabkan 

karena anak laki-laki lebih sering mengendarai sepeda motor mobilitasnya lebih 

tinggi, Prasetiyo, B. (2015) 

Secara global angka kejadian kasus cedera masih cukup tinggi. Berdasarkan 

laporan dari (World Health Organization, 2016) sekitar 16.500 orang meninggal 

di seluruh dunia setiap hari yang diakibatkan oleh semua jenis cedera. Cedera 

mewakili 12% dari beban keseluruhan penyakit, sehingga cedera penyebab 

penting ketiga kematian secara keseluruhan. Kecelakaan lalu lintas di dunia 

pada tahun 2018 telah merenggut 1 juta orang setiap tahunnya sampai sekarang 

dan dari 50 juta orang mengalami luka dengan sebagian besar korbannya adalah 

pemakai jalan yang rentang seperti pejalan kaki, pengendara sepeda motor, 

anak-anak, dan penumpang. Sekitar 500.000 orang anak dengan cedera kepala  
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datang ke rumah sakit tiap tahun di Inggris, dan sekitar 10% kasus setiap rumah 

sakit anak merupakan kasus cedera kepala (Riskesdas, 2018) 

Prevalensi cedera di Indonesia tahun 2017 adalah 8,2%, dengan prevalensi 

tertinggi ditemukan di Sulawesi Selatan (12,8%) dan terendah di Jambi (4,5%). 

Provinsi yang mempunyai prevalensi cedera kepala lebih tinggi dari angka 

nasional sebanyak 15 provinsi. Riskesdas 2013 pada provinsi Jawa Tengah 

menunjukkan kasus cedera sebesar 7,7% yang disebabkan oleh kecelakaan 

sepeda motor sebesar 40,1%. Cedera mayoritas dialami oleh kelompok umur 

dewasa yaitu sebesar 38,8% dan lanjut usia (lansia) yaitu 13,3% dan anakanak 

sekitar 11,3%. Didapatkan prevalensi cedera kepala di Provensi Kalimantan 

Selatan yang terbesar terdapat di Kabupaten Kota Banjarmasin, Banjar, dan 

Hulu Sungai Selatan. Prevalensi penyebab kejadian cedera kepala yang 

tertinggi adalah jatuh (61,2%), akibat terkena benda tajam/ tumpul (23,6%), dan 

kecelakaan transportasi di darat (17,9%). (Riskesdas, 2018). 

Kejadian trauma kepala menjadi salah satu permasalahan kesehatan secara 

global, dikarenakan menjadi salah satu penyebab kematian, kecacatan, dan 

keterbelakangan mental. Kedaruratan neurologik yang beragam biasanya 

muncul pada cedera kepala tersebut. Penyebabnya ialah dikarenakan otak 

menjadi menjadi pusat kendali pada tubuh seorang individu, yang akan 

mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupan manusia. Dengan demikian, 

kerusakan pada otak akan mengganggu sistem tubuh lainnnya sampai dengan 

kematian (Kumar dan Cotrand, 2013). 

Kematian yang disebabkan oleh cedera kepala akibat kecelakaan, 

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

Kasus ini menjadi kasus yang paling berisiko menyebabkan kematian dan 

kecacatan permanen pada pasien (Salim, 2015). Kerusakan yang terjadi pada 

otak akibat cedera kepala, penyebabnya dapat meliputi kejadian jatuh yang 

tidak disengaja, kecelakaan lalu lintas, benturan benda tajam atau tumpul, 

benturan dari adanya objek yang bergerak, serta benturan kepala pada benda 3 

statis (Manurung, 2018). Kerusakan yang diakibatkan oleh cedera kepala dapat 

menyebabkan peningakatan tekanan intrakranial (TIK) akibat terjadinya edema 
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serebri ataupun perdarahan yang terjadi pada jaringan otak. Salah satu tanda 

dari terjadinya peningkatan TIK ialah terjadinya keluhan berupa nyeri kepala 

yang dialami oleh pasien post trauma. Nyeri kepala tersebut terjadi karena 

adanya peregangan pada struktur intrakranial yang peka terhadap nyeri, serta 

adanya proses perfusi otak yang inadekuat, yang berujung pada metabolisme 

aerob ke anaerob (Yusuf & Rahman, 2019). 

Perfusi otak yang infektif akibat cedera kepala disebabkan oleh kekuatan 

benturan, tempat benturan, dan factor-faktor kepala itu sendiri. Serangan 

anoksemik-iskemik yang fokal atau total, gangguan traumatik, peradangan, 

kelainan metabolik, perdarahan atau neoplasma, dapat menyebabkan edema dan 

menurukan perfusi serebral otak yang berujung kepada gangguan neurologik, 

dan kerusakan otak yang dapat menetap (Soemarmo, 2018).  

Gangguan akibat cedera kepala menimbulkan masalah berupa 

ketidakefektifan perfusi jaringan serebral ditandai dengan adanya penurunan 

sirkulasi jaringan otak, akibat situasi O2 dalam otak dan penurunan kesadaran 

atau nilai GCS yang menurun. Penilaian awal keparahan cedera biasanya 

dilakukan melalui penggunaan Glasgow Coma Scale (GCS), yang merupakan 

skala 15 poin berdasarkan pada tiga ukuran bruto fungsi sistem saraf untuk 

menilai tingkat kesadaran pasien yang cepat dan umum. GCS dengan cepat 

membedakan keparahan cedera otak sebagai “ringan”, “sedang” atau “berat”, 

menggunakan tiga tes, yang mengukur respon mata, verbal dan motorik. 

(Raihani, 2017) 

Umumnya yang menjadi titik pemisah yang memisahkan cedera kepala 

ringan pada kisaran 13-15, cedera kepala sedang pada kisaran 9-12, dan cedera 

kepala berat pada 8 atau dibawah. Tingkat kesadaran atau skor GCS ini 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap kesempatan hidup dan penyembuhan 

pada pasien cedera kepala. Skor GCS awal yang rendah pada awal cedera akan 

memiliki outcome yang buruk (Raihani, 2017) . 
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Penurunan kesadaran akibat cedera kepala memerlukan perawatan dan 

penanganan segera untuk mengurangi kecacatan dan mencegah kematian. Oleh 

karena itu peran perawat sangat penting dalam melakukan asuham keperawatan 

untuk meningkatkan status kesadaran dan meminimalisir kecacatan. Berbagai 

upaya asuhan  keperawatan telah di kembangkan untuk membantu 

meningkatkan kesadaran pasien, salah satunya yaitu memberikan terapi sensori 

audiotori dengan menggunakan  terapi murottal. (Yusuf & Rahman, 2019)  

Dengan pemberian terapi murottal ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan 

psikologi dan bernilai spiritual, namun juga berperan sebagai neuroprotektif 

otak melalui stimulus audiotori. Penelitian yang dipublikasikan oleh Ratna, dkk 

(2021) menyebutkan bahwa pemberian terapi murottal memberikan pengaruh 

dan perubahan signifikan pada peningkatan GCS dan status hemodinamik pada 

pasien cedera kepala atau TBI.  

Menurut Noor Khalilati (2019) menjelaskan tentang bagaiamana efek 

sampaing dari terapi murottal dengan peningkatan dan  perubahan GCS dan 

status Hemodinamik dengan kasus traumatik brain injury. Beberapa responden 

yang pernah diberikan terapi ini mengalami perubahan GCS dan status 

Hemodinamik dimana rata-rata setiap responden mengalami peningkatan 

tingkat kesadaran yang terlihat oleh peningkatan GCS dan status hemodinamik 

dari aspek motorik. Murottal Al-Qur‟an dapat meningkatkan kesadaran dalam 

peningkatannya dianggap signifikan. Secara fisiologis, sebagai koneksi antara 

sistem saraf dan hormonal sistem terjadi, tetapi ini (stimulasi musik atau 

gelombang suara) dapat merangsang aktivitas dopamine, yang secara fisiologis 

memainkan peran penting dalam transmisi sinyal di otak. Kecelakaan lalu lintas 

dan kecelakaan kerja menjadi penyebab utama pada kasus cedera kepala. 

Bersadarkan data  yang didapatkan, hasil observasi di ruangan ICU RSUP 

Wahidin Sudirohusodo Makassar pada saat pengkajian didaptkan sekitar 25 % 

pasien yang dirawat adalah pasien dengan kasus TBI disertai penurunan 

kesadaran  dan terpasang ventilator. Kead aan ini mengakibatkan disorientasi 

pada pasien dengan cedera kepala. Ketidakefektifan perfusi yang tidak 
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ditangani dengan segera akan mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial 

(Ginting et al., 2020)  

Salah satu intervensi yang berdasarakan Evidence Based Nursing (EBN) 

yang telah diterapkan di ruangan ICU ialah pemberian terapi murottal terhadap 

peningkatan perubahan GCS dan status Hemodinamik pada pasien cedera 

kepala yang pada akhirnya diharapkan pasien dapat segera pulih dan sembuh 

atas izin dan kehendak Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam 

QS Asy-Syu‟ara. QS. 25 Ayat 30. 

 

يْبَةٍ فبَِّمَا  نْ مُّصِّ يْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِّيْرٍٍۗ ﴿ وَمَآ اصََابَكُمْ م ِّ  ﴾  ٣٠كَسَبَتْ ايَْدِّ

Terjemah : 

 Musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu 

sendiri dan (Allah) memaafkan banyak (kesalahanmu) (Kemenag 2019).  

 

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan studi 

kasus yang terkait dengan terapi murottal terhadap perubahan GCS dan status 

hemodinamik pada pasien traumatic brain injury di ICU RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien traumatik brain injury 

dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan  

intervensi terapi murottal  di  ICU RSUP wahidin sudirohusodo makassar  

1.3 Tujuan Umum dan Khusus 

1. Tujuan Umum 

“Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien traumatik brain 

injury dengan penurunan kapasitas adapatif intrakranial dengan 

menggunakan terapi murottal di ruagan ICU RSUP Wahdidin 

Sudirohusodo Makassar” 

2. Tujuan khusus  
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a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien 

traumatik brain injury dengan penururnan kapasitas adaptif 

intrakranial 

b. Untuk menganalisis diagnosa keperawatan pada pasien 

traumatik brain injury dengan penururnan kapasitas adaptif 

intrakranial 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien 

traumatik brain injury dengan penururnan kapasitas adaptif 

intrakranial 

d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien  

traumatik brain injury dengan penururnan kapasitas adaptif 

intrakranial 

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien traumatik 

brain injury dengan penururnan kapasitas adaptif intrakranial 

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan traumatik brain injury 

dengan penururnan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan 

intervensi terapi murottal. 

 

3. Manfaat  

1. Manfaat Teoritas  

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik 

keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis 

asuahan keperawatan pada pasien Traumatik Brain Injury dengan 

masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan 

intervensi terapi murottal di ruangan ICU RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar  

2. Manfaat aplikasi  

Tugas akhir ini diharapkan dapat duigunakan sebagai salah satu 

referensi pemberian intervensi terapi murottal dalam pemberian 

asuhan keperawatan pada pasien Traumatik Brain Injury dengan 

masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan 
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intervsnsi terapi murottal pada berbagai tatanan pelayanan 

kesehatan dan masyarakat.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Medis Traumatic Brain Injury 

1. Defenisi  

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 (Manley 

dan Mass, 2013). 

Cedera kepala merupakan suatu trauma yang menimpa 

struktur kepala sehingga dapat menimbulkan kelainan struktural dan 

atau gangguan fungsional jaringan otak ( jurnal arif ). Cedera kepala 

merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan utama pada 

kelompok usia produktif dan sebagian besar terjadi akibat 

kecelakaan lalu lintas, penilaian dan tindakan awal di ruang gawat 

darurat sangat menentukan penatalaksanaan dan prognosis 

selanjutnya ( jurnal 2561 ). 

Traumatic Brain Injury (TBI) adalah cedera otak akut akibat 

energi mekanik terhadap kepala dari kekuatan eksternal. Identifikasi  

klinis TBI meliputi satu atau lebih kriteria berikut: bingung atau 

disorientasi, kehilangan kesadaran, amnesia pasca trauma, atau 

abnormalitas neurologi lain (tanda fokal  neurologis,kejang, lesi 

intrakranial). 

2.1.1 Etiologi  

Menurut Tarwoto (2014) penyebab cedera kepala adalah 

karena adanya trauma yang dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu:  

a. Trauma primer, terjadi karena benturan langsung atau tidak 

langsung (akselerasi dn deselerasi)  
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b. Trauma sekunder, terjadi akibat dari truma saraf (melalui akson) 

yang meluas, hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapnea atau 

hipotensi sistemik 

c. Kecelakaan lalu lintas  

d. Pukulan dan trauma tumpul pada kepala  

e. Kecelakaan akibat terjatuh  

f. Benturan langsung dari kepala  

g. Kecelakaan pada saat olahraga  

h. Kecelakaan yang dialami dari sebuah industri 

Menurut NANDA (2013) mekanisme cidera kepala meliputi 

cedera akselerasi, deselersi, akselerasi-deselerasi, coup-countre 

coup, dan cedera rotasional.  

a. Cedera akselerasi tejadi jika kepala diam tetapi ada objek yang 

bergerak dan membentur kepala, seperti benda yang terjatuh dan 

mengenai kepala dan peluru yang ditembakkan ke kepala.  

b. Cedera deselerasi terjadi jika sebuah objek hanya diam ditempat 

tetapi kepala bergerak membetur objek tersebut, seperti kepala 

membentur lantai karena terpeleset.  

c. Cedera akselerasi-deselerasi sering terjadi jika kepala dan suatu 

objek saling membentur, misalnya tabrakan pada pengendara 

bermotor.  

d. Cedera coup-countre coup terjadi jika kepala terbentur yang 

menyebabkan otak bergerak dalam ruang cranial dan dengan 
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kuat mengenai area tulang tengkorak yang berlawanan serta area 

kepala yang pertamakali terbentur. Sebagai contoh pasien 

dipukul dibagian belakang kepala.  

e. Cedera rotasional terjadi jika pukulan atau benturan 

menyebabkan otak berputar di dalam rongga tengkorak, yang 

mengakibatkan peregangan atau robeknya neuron dalam 

substansi alba serta robeknya pembuluh darah yang menfiksasi 

otak dengan bagian dalam rongga tengkorak. 

2.1.2 Patofisiologi  

Cedera kepala terjadi karena adanya trauma pada kepala. 

Trauma yang dapat menyebabkan cedera kepala antara lain kejadian 

jatuh yang tidak disengaja, kecelakaan kendaraan bermotor, 

benturan benda tajam dan tumpul, benturan dari objek yang 

bergerak, serta benturan kepala pada benda yang tidak bergerak. 

Cedera kepala secara langsung maupun tidak langsung mengenai 

kepala yang mengakibatkan luka pada kulit kepala, fraktur tulang 

tengkorak, dan kerusakan jaringan otak serta mengakibatkan 

gangguan neurologis (Manurung, 2018). 

Pasien cedera kepala akan mengalami perdarahan di 

tengkorak, peningkatan tekanan intrakranial, dan penurunan tekanan 

perfusi otak. Jika keadaan semakin memburuk maka akan 

mengalami bradikardi (denyut nadi menurun) bahkan akan 

berkurangnya frekuensi respirasi. Tekanan darah dalam otak terus 
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meningkat dan semua tanda vital terganggu kemudian akan 

mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran bahkan kematian 

(Widyawati, 2012).  

2.1.3 Klasifikasi  

Trauma capitis diklasifikasikan berdasarkan nilai dari 

Glasgow Coma Scale ( GCS ) (Nurarif & Kusuma, 2015), yaitu : 

a. Ringan  

1) GCS = 13 – 15 

2) Dapat terjadi kehilangan kesadaran atau amnesia tetapi 

kurang dari 30 menit. 

3) Tidak ada kontusio tengkorak, tidak ada fraktur cerebral, 

hematoma. 

b. Sedang 

1) GCS = 9 – 12 

2) Kehilangan kesadaran dan atau amnesia lebih dari 30 menit 

tetapi kurang dari 24 jam. 

3) Dapat mengalami fraktur tengkorak. 

c. Berat  

1) GCS = 3 – 8 

2) Kehilangan kesadaran dan atau terjadi amnesia lebih dari 24 

jam. 

3) Juga meliputi kontusio serebral, laserasi, atau hematoma 

intrakranial. 
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Menurut Brunner and Suddarth (2013) trauma capitis terbagi 

menjadi dua yaitu:  

a. Cedera kepala terbuka 

Luka kepala terbuka akibat cedera kepala dengan pecahnya 

tengkorak atau luka penetrasi, besarnya cedera kepala pada tipe 

ini ditentukan oleh massa dan bentuk dari benturan, kerusakan 

otak juga dapat terjadi jika tulang tengkorak menusuk dan masuk 

kedalam jaringan otak dan melukai durameter saraf otak, 

jaringan sel otak akibat benda tajam/tembakan, cedera kepala 

terbuka memungkinkan kuman pathogen memiliki abses 

langsung ke otak. 

b. Cedera kepala tertutup 

Benturan kranial pada jaringan otak didalam tengkorak ialah 

goncangan yang mendadak. Dampaknya mirip dengan sesuatu 

yang bergerak cepat, kemudian serentak berhenti dan bila ada 

cairan akan tumpah. Cedera kepala tertutup yaitu kombusio 

geger otak. 

2.1.4 Manifestasi Klinis 

Gejala-gejala yang ditimbulkan tergantung pada besarnya dan 

distribusi cedera otak.  

a. Cedera kepala ringan (GCS 13-15) menurut (Sylvia M, 2019), 

yaitu: 
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1) Kebingungan saat kejadian dan kebinggungan terus 

menetap setelah cedera. 

2) Pusing menetap dan sakit kepala, gangguan tidur, perasaan 

cemas. 

3) Kesulitan berkonsentrasi, pelupa, gangguan bicara, masalah 

tingkah laku. 

Gejala-gejala ini dapat menetap selama beberapa hari, beberapa 

minggu atau lebih lama setelah konkusio cedera otak akibat 

trauma ringan. 

b. Cedera kepala sedang (GCS 9-12) menurut Diane C (2010), 

yaitu: 

1) Kelemahan pada salah satu tubuh yang disertai dengan 

kebinggungan atau bahkan koma. 

2) Gangguan kesedaran, abnormalitas pupil, awitan tiba-tiba 

deficit neurologik, perubahan TTV, gangguan penglihatan 

dan pendengaran, disfungsi sensorik, kejang otot, sakit 

kepala, vertigo dan gangguan pergerakan. 

c. Cedera kepala berat (GCS 3-8) menurut Diane C (2010), yaitu: 

1) Amnesia tidak dapat mengingat peristiwa sesaat sebelum 

dan sesudah terjadinya penurunan kesehatan. 

2) Pupil tidak aktual, pemeriksaan motorik tidak aktual, 

adanya cedera terbuka, fraktur tengkorak dan penurunan 

neurologik.  
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3) Nyeri, menetap atau setempat, biasanya menunjukan 

fraktur. 

4) Fraktur pada kubah kranial menyebabkan pembengkakan 

pada area tersebut. 

Secara morfologis cedera kepala dapat meliputi fraktur 

kranium, kontusio, perdarahan, dan cedera difus (ATLS, 2017). 

a. Fraktur kranium  

Fraktur tulang tengkorak (cranium) dapat terjadi pada atap 

atau dasar tengkorak (basiscranii), dan dapat berbentuk garis 

atau linear dan dapat pula terbuka atautertutup. 

 Tabel 2.1 Skala GCS 

Respon buka mata (E) 1 Tidak ada reson 

2 Respon terhadap nyeri 

3 Respon terhadap suara 

4 Spontan 

Respon motorik (M) 1     Tidak ada respon 

1 Ekstensi abnormal 

2 Fleksi abnormal  

3 Fleksi normal 

4 Melokalisir nyeri 

5 Menururuti perintah 

Respon verbal 1 Tidak ada respon 

2 Suara tidak jelas 

3 Kata-kata tidak teratur 

4 Disorientasi tempat dan waktu 

5 Berorientasi baik 

Nilai GCS = V+ M + E 

Nilai tertinggi = 15, nilai terendah = 3 

 

b. Lesi intrakranial  

Lesi intrakranial dapat diklasifikasikan sebagai lesi fokal 

atau lesi difus, walaupun kedua jenis lesi ini sering terjadi 

bersamaan. Lesi fokal adalah perdarahan epidural, perdarahan 
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subdural, kontusio (hematom intraserebral), dan perdarahan intra 

serebral.  

c. Cedera otak difusi  

Cedera otak difusi adalah perdarahan yang ditandai dengan 

gambaran titik-titik perdarahan multiple tepat di batas area putih 

dan abu-abu di seluruh hemisfer pada otok. Hal ini disebebkan 

karena kepala yang bergerak cepat membentur suatu objek yang 

diam atau deselerasi. Penyebab lainnya seperti konkusi ringan 

dimana gambaran CT scan normal, sampai cedera iskemi-

hipoksik yang berat. Cedera otak difus berat biasanya 

diakibatkan oleh hipoksia, iskemi otak karena syok yang 

berkepanjangan atau periode apneu yang terjadi segera setelah 

trauma. Pada kasus tersebut, awalnya CT scan sering 

menunjukkan gambaran normal, atau gambaran otak bengkak 

secara merata dengan batas area substansia putih dan abu-abu 

hilang. 

d. Perdarahan epidural 

Perdarahan epidural terjadi karena adanya fraktur pada 

tulang tengkorak sehingga terjadi robekan pada arteri meningea 

media yaitu pada area temporoparietal dan temporal. Namun, 

perdarahan epidural jarang terjadi yaitu hanya  sekitar 0,5% dari 

semua cedera otak dan sekitar 9% dari pasien yang mengalami 

koma. Hematom epidural secara tipikal berbentuk bikonveks 
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atau cembung sebagai akibat dari pendorongan perdarahan 

terhadap duramater yang sangat melekat di tabula interna tulang 

kepala. 

e. Perdarahan subdural  

Perdarahan subdural lebih sering terjadi daripada perdarahan 

epidural, kira-kira 30% dari cedera otak berat. Perdarahan ini 

sering terjadi akibat robekan pembuluh darah atau vena-vena 

kecil di permukaan korteks serebri. Berbeda dengan perdarahan 

epidural yang berbentuk lensa cembung pada CT scan, 

perdarahan subdural biasanya mengikuti dan menutupi 

permukaan hemisfer otak. Perdarahan ini dapat menutupi 

seluruh permukaan otak. Kerusakan otak yang berada di bawah 

perdarahan subdural biasanya lebih berat dan prognosisnya lebih 

buruk daripada perdarahan epidural.  

f. Kontusio dan perdarahan intraserebral  

Perdarahan intraserebral terjadi pada lobus frontal dan 

temporalis bahkan bisa terjadi pada semua bagian otak. Kontusio 

dapat terjadi selama beberapa jam bahkan hari dan berkumpul 

hingga menjadi perdarahan yang luas. Kontusio serebri paling 

sering terjadi yaitu 20% sampai 30% dari cedera otak berat. 

2.1.5 Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Muttaqin (2017) Pemeriksaan Penujunang Pasien 

cedera Kapitis, yaitu:  
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a. CT Scan untuk mengidentifikasi luasnya lesi, pendarahan, 

determinan, ventrikuler, dan perubahan jaringan otak.  

b. MRI digunakan sama dengan CT scan dengan/tanpa kontras 

radioaktif.  

c. Cerebral Angiography menunjukan anomaly sirkulasi serebral 

seperti perubahan jaringan otak sekunder menjadi edema, 

pendarahan, dan trauma.  

d. Serial EEG dapat melihat perkembangan gelombang patologis. 

e. Sinar X mendeteksi perubahan struktur tulang (fraktur), 

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

f. BAER mengoreksi batas fungsi korteks dan otak kecil. 

g. PET mendeteksi perubahan aktivitas metabolisme otak  

h. CSS untuk lumbal pungsi dapat dilakukan jika diduga terjadi 

perdarahan subarachnoid. 

i. Kadar elektrolit untuk mengoreksi keseimbangan elektrolit 

sebagai peningkatan tekanan intrakranial. 

j.  Screen toxilogy untuk mendeteksi pengaruh obat yang dapat 

menyebabkan penurunan kesadaran. 

k. Rontgen thoraks 2 arah (PA/AP dan lateral) menyatakan 

akumulasi udara/cairan pada area pleural. 

l. Toraksentesis menyatakan darah/cairan  

m. Analisa Gas Darah (AGD/Astrup) 
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Analisa gas darah adalah salah satu tes diagnostic untuk 

menentukan status repirasi. Status respirasi yang dapat 

digambarkan melalui pemeriksaan AGD ini adalah status 

oksigenasi dan status asam basa. 

2.1.6 Penatalaksanaan  

a. Resusitasi jantung paru (airway, breathing, circulation = ABC)  

1) Jalan nafas (Airway), Bebaskan jalan nafas dari pangkal 

lidah yang jatuh ke belakang dengan posisi kepala ekstensi 

dengan memasang orofaryngeal airway (OPA) atau pipa 

endotrakheal, bersihkan sisa muntahan, darah, lendir atau 

gigi palsu. Kosongkan isi lambung dengan memasang 

nasogratrik untuk menghindari terjadinya aspirasi.  

2) Pernapasan (Breathing), gangguan pernapasan dapat 

disebabkan oleh kelainan sentral dan perifer. Kelainan 

sentral adalah depresi pernapasan pada lesi medulla 

oblongata, pernafasan cheyne stokes, ataksik dan central 

neurogenic hyperventilation. Penyebab perifer adalah 

aspirasi, trauma dada, edema paru, emboli paru, infeksi. 

Gangguan pernafasan dapat menyebabkan hipoksia dan 

hiperkapnia. Tindakan dengan pemberian O2 kemudian cari 

dan atasi factor penyebab, jik perlu gunakan ventilator. 

3) Sirkulasi (Circulation), hipotensi menyebabkan iskemik 

yang dapat mengakibatkan kerusakan sekunder. Hipotensi 
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disebabkan oleh hipovolemia akibat perdarahan luar, ruptur 

organ dalam, trauma dada disertai temponade jantung atau 

pneumotoraks dan syok septic. Tindakan adalah 

menghentikan perdarahan, perbaikan fungsi jantung dan 

mengganti darah yang hilang dengan plasma atau darah.  

b. Penanganan kasus-kasus cedera kepala di unit gawat darurat 

didasarkan atas patokan pemantauan dan penanganan terhadap 

“6 B” (Muttaqin, 2017) yakni:  

1) Breathing, Perlu diperhatikan frekuensi dan jenis pernafasan 

pasien. Jika terdapat obstruksi jalan nafas perlu segera 

dibebaskan dengan tindakan-tindakan seperti suction, 

inkubasi, trakheostomi, oksigenasi yang cukup atau 

hiperventilasi, bila perlu melakukan tindakan yang berperan 

penting dengan edema pada cerebri.  

2) Blood mencakup pengukuran tekanan darah dan 

pemeriksaan laboratorium darah (Hb, leukosit). Peningkatan 

tekanan darah dan denyut nadi yang menurun salah satu ciri 

adanya suatu peningkatan tekanan intracranial, sebaliknya 

tekanan darah yang menurun dan makin cepatnya denyut 

nadi menandakan adanya syok hipovolemik akibat 

perdarahan dan memerlukan tindakan transfusi.  

3) Brain, penilaian keadaan otak ditekankan terhadap respon 

mata, motorik dan verbal (GCS). Perubahan respon ini 
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merupakan implikasi perbaikan atau perburukan dari suatu 

keadaan. Sehingga, sangat perlu pemeriksaan lebih 

mendalam mengenai keadaan pupil seperti ukuran, bentuk 

dan reaksi terhadap cahaya, serta gerakan bola mata.  

4) Bladder, pemasangan kateter penting dilakukan agar urine 

tidak tertahan di dalam kandung kemih karena kandung 

kemih yang penuh merupakan suatu rangsangan untuk 

mengedan sehingga tekanan intracranial cenderung lebih 

meningkat.  

5) Bowel, produksi urine perlu dipantau selama pasien dirawat. 

Bila produksi urine tertampung di vesika urinaria maka 

dapat meningkatkan tekanan intra cranial (TIK).  

6) Bone, mencegah terjadinya dekubitus, kontraktur sendi dan 

sekunder infeksi. Sehingga, pasien perlu diberi latihan pasif 

atau jadwal perubahan posisi setiap 2 jam.  

2.1.7 Komplikasi  

a. Perdarahan pada intracranial  

b. Kejang  

c. Parese saraf cranial  

d. Meningitis atau abses otak  

e. Infeksi  

f. Edema cerebral 

g. Kebocoran cairan serobospinal 
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2.2 Konsep Dasar Keperawatan Cedera Kepala Berat 

2.2.1 Pengkajian  

Trauma kepala adalah hal yang harus diperhatikan dan 

diwaspadai oleh seorang perawat.  

a. Identitas pasien yaitu nama, umur, jenis kelamin, status, agama, 

pendidikan, pekerjaan, alamat. 

b. Riwayat Penyakit  

1) Keluhan Utama  

Keluhan yang dapat ditemukan pada pasien dengan cedera 

kepala yaitu nyeri, kaku pada leher dan punggung, 

ekstremitas atas dan bawah terasa kaku, dan penurunan 

kesadaran. Keluhan yang dialami tergantung dari besarnya 

cedera yang terjadi.  

2) Riwayat Penyakit Saat ini  

Pengkajian ini sangat penting dilakukan untuk 

menentukan tingkat cedera dan adanya kehilangan fungsi 

neurologik yang dialami. Berbagai mekanisme cedera yang 

dapat terjadi pada medulla spinalis yaitu destruksi, laserasi, 

trauma, dan kompresi akut.  

3) Riwayat Penyakit Dahulu  

Pasien dengan cedera kepala dapat disebabkan oleh 

beberapa riwayat penyakit seperti reumatoid artritis, 
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pseudohipoparatiroid, spondilitis, ankilosis, osteoporosis 

maupun tumor ganas.  

4) Riwayat Penyakit Keluarga  

Penyakit yang disebabkan karena genetik cukup perlu 

untuk diidentifikasi agar dapat menentukan tindakan yang 

tepat sesuai dengan kondisi pasien. 

c. Pemeriksaan fisik  

Pemeriksaan fisik mengacu pada pengkajian B1-B6 dengan 

pengkajian fokus ditujukan pada gejala-gejala yang muncul 

akibat cedera kepala berat. Keadaan umum pada keadaan cedera 

kepala berat umumnya mengalami penurunan kesadaran, 

perubahan pada tanda-tanda vital, meliputi bradikardi dan 

hipotensi (Muttaqin, 2017). 

1) B1 (Breathing)  

Perubahan pada sistem pernapasan bergantung pada 

gradasi blok saraf parasimpatis, pasien mengalami 

kelumpuhan otot-otot pernapasan dan perubahan karena 

adanya kerusakan jalur simpatetik desending akibat trauma 

pada tulang belakang sehingga mengalami terputus jaringan 

saraf di medula spinalis, pemeriksaan fisik dari sistem ini 

akan didapatkan hasil yaitu pasien tampak batuk, terjadi 

peningkatan produksi sputum, dan sesak napas.  

2) B2 (Blood)  
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Pengkajian pada sistem kardiovaskuler didapatkan 

renjatan syok hipovolemik yang sering terjadi pada pasien 

cedera kepala berat. Dari hasil pemeriksaan didapatkan 

tekanan darah menurun, nadi bradikardi dan jantung 

berdebar-debar. Pada keadaan lainnya dapat meningkatkan 

hormon antidiuretik yang berdampak pada kompensasi tubuh.  

3) B3 (Brain)  

Pengkajian ini meliputi tingkat kesadaran, pengkajian 

fungsi serebral dan pengkajian saraf kranial. Pengkajian 

tingkat kesadaran yaitu tingkat keterjagaan pasien dan respon 

terhadap lingkungan adalah indikator paling sensitif untuk 

disfungsi sistem persyarafan. Pengkajian fungsi serebral yaitu 

status mental, observasi penampilan, tingkah laku, nilai gaya 

bicara dan aktivitas motorik pasien. Sedangkan, pengkajian 

sistem motorik didapatkan kelumpuhan pada ekstermitas 

bawah baik bersifat paralis dan paraplegia. Pengkajian sistem 

sensori yaitu ganguan sensibilitas pada pasien cedera kepala 

berat sesuai dengan segmen yang mengalami gangguan.  

4) B4 (Bladder)  

Dilakukan pengkajian keadaan urine meliputi warna, 

jumlah dan karakteristik urine, termasuk berat jenis urine. 

penurunan jumlah urine dan peningkatan retensi cairan. 
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Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya penurunan 

perfusi pada ginjal.  

5) B5 (Bowel)  

Pada keadaan syok spinal, neuropraksia sering 

didapatkan adanya ileus paralitik, di mana kondisi klinisnya 

berupa hilangnya bising usus, kembung dan defekasi tidak 

ada. Hal ini merupakan gejala awal dari tahap syok spinal 

yang akan berlangsung beberapa hari sampai beberapa 

minggu.  

6) B6 (Bone)  

Paralisis motorik dan paralisis organ internal bergantung 

pada besarnya lesi pada saraf yang mengalami trauma. Gejala 

gangguan motorik sesuai dengan distribusi segmental dari 

saraf yang terkena. Disfungsi motorik paling umum adalah 

kelemahan dan kelumpuhan pada bagian ekstermitas bawah. 

Hal ini dapat dikaji melalui warna kulit, suhu, kelembapan, 

dan turgor kulit.  

 

 

 

d. Pemeriksaan penunjang  

1) Pemeriksaan diagnostik  
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a) X-ray / CT Scan untuk mengetahui hematoma serebral, 

edema serebral, perdarahan intracranial, dan fraktur 

tulang tengkorak.  

b) MRI dengan/tanpa menggunakan kontras.  

c) Angiografi Serebral untuk mengetahui kelainan sirkulasi 

serebral.  

d) EEG untuk mengetahui dan memperlihatkan keberadaan 

atau berkembangnya gelombang patologis.  

e) BAER (Brain Auditory Evoked Respons) untuk 

menentukan fungsi korteks dan batang otak. 

f) PET (Positron Emission Tomography) menunjukkan 

perubahan aktivitas metabolisme pada otak. 

2) Pemeriksaan laboratorium  

a) AGD yaitu PO2, pH, HCO3 untuk mengkaji keadekuatan 

ventilasi yaitu mempertahankan analsis gas darah dalam 

rentang normal untuk menjamin aliran darah serebral 

adekuat atau untuk melihat masalah oksigenasi yang 

dapat meningkatkan TIK. 

b) Elektrolit serum, cedera kepala dapat dihubungkan 

dengan gangguan regulasi natrium, retensi Na berakhir 

dapat beberapa hari, diikuti diuresis Na, peningkatan 

letargi, konfusi dan kejang akibat ketidakseimbangan 

elektrolit.  
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c) Hematologi berupa leukosit, Hb, albumin, globulin, 

protein serum. 

d) CSS untuk menentukan kemungkinan adanya perdarahan 

subarachnoid dengan melihat warna, komposisi, dan 

tekanan. 

e) Pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi obat yang 

mengakibatkan penurunan kesadaran.  

f) Kadar antikonvulsan darah untuk mengetahui tingkat 

terapi yang cukup efektif mengatasi kejang. 

2.2.2 Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien 

dengan ptrauma capitis berat (PPNI, 2017), yaitu sebagai berikut:  

a. Pola Napas Tidak Efektif  

1) Definisi  

Inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi 

yang adekuat  

2) Penyebab  

a) Depresi pusat pernapasan  

b) Hambatan upaya napas (mis. Nyeri saat bernaas, 

kelemahan otot)  

c) Deformitas dinding dada  

d)  Deformitas tulang dada  

e) Gangguan neuromuskular  
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f) Gangguan neurologis (mis. Elektroensefalogram 

positif, cedera kepala, gangguan kejang)  

g) Imaturitas neurologis  

h) Penurunan energi  

i) Obesitas  

j) Posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru  

k) Sindrom hipoventilasi  

l) Kerusakan inervasi diagfragma (kerusakan saraf C5 ke 

atas) 13) Cedera pad amedula spinalis  

m) Efek agen farmakologis  

n) Kecemasan  

3) Gejala dan tanda mayor dan minor 

Gejala dan tanda mayor Gejala dan tanda minor 

Subjektif : dispnea  Subjektif : osrtopnea 

Objektif : penggunaan otot bantu 

pernapasan, fase ekspirasi 

memanjang, pola napas abnormal 

(mis. Takipnea, hiperventilasi, 

kussmaul, cyne stokes) 

Objektif : pernapasan pesed lip, 

pernapasan cuping hidung, 

diameter thoraks antero-posterior 

meningkat, ventilasi semenit 

menurun, kapasitas vital menurun, 

tekanan ekspirasi menurun, 

tekanan inspirasi menurun, 

ekskursi dada berubah  

 

4) Kondisi Klinis Terkait 

a) Depresi pusat pernapasan 

b) Cedera kepala  

c) Trauma toraks 

d) Gullian barre syndrome  

e) Multiple sclerosis  
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f) Myastenia gravis  

g) Stroke  

h) Kuadriplegia  

i) Intoksikasi alkohol  

b. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

1) Definisi  

Ketidakmampuan membersihkan ekskresi atau obstruksi 

jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten.  

2) Penyebab  

Fisiologis Situasional 

a) Spasme jalan napas  

b) Jipersekresi jalan napas 

c) Disfungsi neuromuskular 

d) Adanya jalan napas buatan 

e) Sekresi tertahan  

f) Hiperplasia dinding jalan napas  

g) Proses infeksi  

h) Defek agen farmakologis (mis. 

Anastesi) 

a) Meroko aktif  

b) Merokok pasif  

c) Terpajan polutan 

3) Gejala Dan Tanda Mayor Minor 

Gejala dan tanda mayor Gejala dan tanda minor 

Subjektif : tidak tersedia Subjektif : dispnea, sulit bicara, 

ortopnea  

Objektif : batuk tidak efektif, tidak 

mampu batuk, sputum berlebih, 

mengi, wheezing dan/atau ronkhi 

kering,  mekonium di jalan napas 

(pada neonatus) 

Objektif : gelisah, sianosis, bunyi 

napas menurun, frekuensi napas 

berubah, pola napas berubah 

4) Kondisi Klinis Terkait  

a) Gullian barre syndrom  

b) Sklerosis multipel  

c) Myasthenia gravis  

d) Prosedur diagnostik  
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e) Depresi sitem saraf pusat  

f) Cedera kepala  

g) Stroke  

h) Kuadriplegia  

i) Sindrom aspirasi mekonium  

j) Infeksi saluran napas 

c. Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial 

1) Defenisi 

Gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam 

melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat 

menurunkan kapasitas intrakranial. 

2) Penyebab  

a) Lesi menempati ruang (mis. Space-occupaying lesion 

akibat tumor, abses)   

b) Gangguan metabolisme (mis. Akibat hiponatremia, 

ensofalopati hepatikum, uremikum, ketoasidosis 

diabetik, septikemia) 

c) Edema serebral (mis. Akibat cedera kepala 

(hematomaepidural, hematoma subarchnoid, hematoma 

intraserebral), stroke iskemik, stroke hemoragik, 

hipoksia, ensofalopati iskemik, pascaoperasi) 
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d) Peningkatan tekanan vena (mis. Akibat trombosis sinus 

vena serebral, gagal jantung, trombosis/obstruksi vena 

jugularis atau vena kava superior) 

e) Obstruksi aliran cairan serebrospinalis (mis. 

Hidrosefalus) 

f) Hipertensi intrakranial idiopatik 

3) Gejala dan Tanda Mayor Minor 

Gejala dan tanda mayor Gejala dan tanda minor 

Subjektif : sakit kepala Subjektif : tidak tersedia 

Objektif : tekanan darah meningkat 

dengan tekanan nadi melebar, 

bradikardia, pola napas ireguler,   

tingkat kesadaran menurun, respon 

pupil melambat atau tidak sama, 

refleks neurologis terganggu 

Objektif : Gelisah, agitasi, muntah 

tanpa disertai mual, tampak 

lesu/lemah, fungsi kognitif 

terganggu, tekanan intrakranial 

(TIK) ≥20 mmHg, papiledema, 

postur desebrasi 

4) Kondisi klinis terkait 

a) Cedera pada kepala 

b) Iskmeik pada serebral 

c) Hidrosefalus  

d) Hematoma kranial 

e) Pembentukan arteriovenous 

f) Edema vasogenik atau atau sitoksik serebral 

g) Hipertermia  

h) Obstruksi  

d. Nyeri akut  

1) Definisi  
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Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset 

mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat 

yang berlangsung kurang dari 3 bulan. 

2) Penyebab  

a) Agen pencedera fisiologis (mis. Inflamasi, iskemia, 

neoplasma) 

b) Agen pencedera kimiawi (mis. terbakar, bahan kimia 

iritan) 

c) Agen pencedera fisik (mis. abses, amputasi, terbakar, 

terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, 

latihan fisik berlebihan 

3) Gejala dan Tanda Mayor  

Gejala dan tanda mayor Gejala dan tanda minor 

Subjektif : Mengeluh Nyeri Subjektif : tidak tersedia 

Objektif : Tampak meringis, 

bersikap protektif (mis. Posisi 

menghindari nyeri), gelisah, 

frekuensi nadi meningkat, sulit 

tidur 

Objektif : Tekanan darah meningkat, 

pola napas berubah, nafsu makan 

berubah, roses berfikir terganggu, 

menarik diri, berfokus pada diri 

sendiri,diaphoresis 

4) Kondisi klinis terkait 

a) Kondisi pembedahan 

b) Cedera traumatis 

c) Infeksi 

d) Sindrom koroner akut 

e) Glaukoma  

e. Risiko Infeksi  
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1) Defisni  

Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme 

patogenik.  

2) Faktor Risiko  

a) Penyakit kronis seperti diabetes militus  

b) Efeks dari prosedur invasif  

c) Kondisi kurang gizi 

d) Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan  

e) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer  

f) Peristaltik mengalami gangguan  

g) Kerusakan integritas kulit  

h) Preubahan pH  

i) Penurunan kerja siliaris  

j) Ketuban lama pecah   

k) Merokok  

l) Statis cairan tubuh  

m) Penurunan Hb  

n) Imunosupresi 

o)  Leukopenia  

p) Supresi respon inflamasi  

q) Tidak melakukan vaksinasi  

3) Kondisi Klinis Terkait  

a) AIDS  
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b) Luka bakar  

c) Penyakit paru obstruktif kronik  

d) Diabetes militus  

e) Tindakan invasif  

f) Kondisi penggunaan terapi steroid  

g) Ketuban pecah sebelum waktunya  

h) Kanker  

i) Imunosupresi  

j) Lymphedeman  

k) Lekositopenia  

l) Gangguan fungsi hati  
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2.2.3 intervensi keperawatan  

Tabel 1.1 Intervensi Keperawatan Teoritis 

No. Diagnosis 

(SDKI, 2017) 

Kriteria Hasil (SLKI, 2019) Tindakan Keperawatan (SIKI, 2018) Rasional 

1. Bersihan jalan 

napas tidak 

efektif 

 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan maka bersihan jalan 

napas membaik dengan kriteria hasil: 

a. Batuk efektif meningkat  

b. Produksi sputum menurun 

c. Mengi menurun 

d. Wheezing menurun 

e. Dispnea membaik 

f. Gelisah membaik 

g. Frekuensi napas membaik 

h. Pola napas membaik 

Manajemen Jalan Napas  

Observasi:  

a. Monitor pola napas  

b. Monitor bunyi napas tambahan (mis:gurgling, mengi, 

wheezing, ronghi)  

c. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)  

Terapeutik  

a. Pertahankan kepatenan jalan napas  

b. Posisikan semi fowler atau fowler 

c. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik  

Edukasi  

a. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, jika tidak 

kontraindikasi 

Kolaborasi  

a. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu  

b. Pemantauan Respirasi 

Manajemen Jalan Napas  

Observasi:  

a. Mengetahui pola nafas klien  

b. Mengetahui bunyi nafas tambahan klien  

c. Mengetahui jumlah dan warna sputum klien 

Terapeutik  

a. Menjaga kebersihan jalan nafas klien  

b. Pmengatur posisi klien dengan kepala lebih 

tinggi  

c. Membersihkan jalan nafas kurang dari 15 detik 

Edukasi Menyarankan pemberian asupan cairan 

2000ml  

Kolaborasi  

a. Bekerjasama dalam pemberian obat pengencer 

lendir  

b. Memantau pernapasan 

 

2. Nyeri akut 

 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan maka tingkat nyeri 

menurun dengan kriteria hasil: 

a. Keluhan nyeri menurun 

b. Meringis menurun 

c. Gelisah menurun 

d. Kesulitan tidur menurun 

e. Frekuensi nadi membaik 

f. Pola napas membaik 

g. Tekanan darah membaik 

Manajemen Nyeri  

Observasi  

a. Lakukan pengamatan pada lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri.  

b. Identifikasi skala nyeri.  

c. Perhatikan respon nyeri pada wajah klien.  

d. Identifikasi faktor yang memperberat serta meringankan 

nyeri.  

e. Identifikasi pengetahuan tentang nyeri.  

f. Identifikasi budaya terkait respon nyeri.  

Manajemen nyeri  

Observasi:  

a. Agar mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri  

b. Mengetahui skala nyeri  

c. Melihat respon nyeri pada wajah klien  

d. Mengetahui factor yang memperberat nyeri  

e. Menilai tingkat pengetahuan nyeri terhadap 

nyeri  

f. Mengetahui budaya terkait respon nyeri  
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 g. Pantau keberhasilan terapi komplementer yang telah 

dilakukan.  

h. Pantau efek samping pemberian obat anti nyeri.  

Terapeutik  

a. Beri teknik non farmakologis agar rasa nyeri berkurang.  

b. Kontrol lingkungan agar rasa nyeri bisa menurun.  

c. Bantu fasilitasi istirahat dan tidur 

d. Pada saat pemilihan strategi untuk mengatasi nyeri itu 

patut untuk mempertimbangkan sumber dan jenis dari 

nyeri itu sendiri. 

Edukasi  

a. Beri penjelasan tentang penyebab, periode dan pemicu 

timbulnya rasa nyeri  

b. Ajarkan tentang cara meredakan nyeri  

c. Anjurkan untuk memonitor rasa nyeri sendiri  

Kolaborasi  

a. Kolaborasikan tentang pemberian analgesic untuk 

meredakan nyeri 

g. Mengetahui keberhasilan dari terapi 

komplementer yang dilakukan  

h. Mengetahui tingkat kondisi pasien  

Terapeutik  

a. Untuk mengurangi rasa nyeri 

b. Untuk mengurangi nyeri  

c. Untik memberi kenyamanan kepada klien  

Edukasi  

a. Agar pasien mengetahui penyebab, periode dan 

pemicu timbulnya rasa nyeri  

b. Agar pasien tau cara meredakan nyeri  

c. Mengetahui frekuensi nyeri 

Kolaborasi  

a. Bekerja sama dalam menurunkan rasa nyeri 

 

3 Penurunan 

kapasitas adaptif 

intrakranial 

 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan maka kapasitas adaptif 

intrakranial meningkat dengan kriteria 

hasil: 

a. Tingkat kesadaran 

meningkat 

b. Gelisah menurun 

c. Tekanan darah membaik 

d. Tekanan nadi membaik 

e. Bradikardia membaik 

f. Pola napas membaik 

g. Respon pupil membaik 

h. Refleks neurologis membaik 

i. Tekanan intrakranial 

membaik 

Pemantauan tekanan intracranial 

Observasi  

a. Identifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. lesi 

menempati ruang, ganngguan metabolisme, edema 

serebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi aliran 

cairan serebrospinal, hipertensi intrakranial, idiopatik) 

b. Monitor peningkatan TD 

c. Monitor pelebaran tekanan nadi (selisih TDS dan TDD) 

d. Monitor penurunan frekuensi jantung 

e. Monitor penurunan tingkat kesadaran  

f. Monitor perlambatan atau ketidaksimestrisan respon 

pupil 

g. Monitor kadar CO2 dan pertahankan dalam rentang yang 

diindikasikan 

h. Monitor tekanan perfusi serebral  

Terapeutik 

Pemantauan tekanan intrakranial 

Observasi 

a. Mengetahui penyebab meningkatnya TIK 

b. Mengetahui peningkatan TD 

c. Mengetahui tekanan nadi pasien 

d. Kinerja jantung yang menurun akan 

menyebabkan terjadinya hipoksia  

e. Kesadaran menurun karena kurangnya oksigen 

di dalam tubuh akibat dari suatu penyakit seperti 

trauma 

f. Pupil yang normal akan bereaksi terhadap 

cahaya  

g. Mengetahui kadar CO2 

h. Mengetahui tekanan perfusi serebral 

Terapeutik  

a. Mencegah terjadinya infeksi 



36 
 

36 
 

a. Pertahankan sterilisasi sistem pemantauan 

b. Pertahankan posisi kepala dan leher netral 

c. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien 

d. Dokumentasikan hasil pemantauan 

Edukasi  

a. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 

b. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 

b. Posisi kepala yang netral akan mempertahankan 

perfusi serebral 

c. Mengetahui kondisi pasien 

d. Bahan acuan untuk melakukan implementasi 

selanjutnya 

Edukasi  

a. Pasien dan keluarga pasien mengetahui tujuan 

pemantauan 

b. Pasien dan keluaga pasien mengetahui hasil 

pemantauan 

4. Hipertermi Setelah dilakukan perawatan selama 3 

x 24 jam maka termoregulasi 

membaik dengan kriteria hasil: 

- Suhu tubuh membaik 

- Takipneu menurun 

- Takikardi menurun 

Manajemen hipertermi 

Observasi  

- Identifikasi penyebab hipertermi 

- Monitor suhu tubuh 

- Monitor komplikasi akibat hipertermi 

Terapeutik  

- Sediakan lingkungan yang dingin 

- Ganti linen setiap hari 

- Lakukan pendinginan eksternal 

Kolaborasi  

Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena. 

Manajemen hipertermi 

Observasi  

- Mengetahui penyebab hipertermi 

- Mengetahui suhu tubuh 

- Mengetahui komplikasi akibat hipertermi 

Terapeutik  

- Lingkungan yang dingin membantu menurunkan 

suhu tubuh 

- Menjaga linen tetap kering 

- Suhu lingkungan akan membantu menurunkan suhu 

tubuh 

Kolaborasi  

Bekerja sama dalam menurunkan suhu tubh klien 

5. Risiko infeksi 

 

 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 

Pencegahan infeksi  

Observasi 

a. Mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi  

Terapeutik 

b. Mencegah terjadinya infeksi silang 

c. Untuk mengurangi kontaminasi silang 

d. Mengurangi infeksi pasca-prosedur yang 

berpotensi menular 

Kolaborasi  

a. Mencegah infeksi 
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2.2.4 Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan ialah proses pelaksanaan dari rencaan 

atau intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan ini dimulai setelah 

rencana intervensi disusun dan menjadi tujuan pada nursing order untuk 

membantu pasien dalam mencapai tujuan proses keperawatan yang 

diharapkan. Oleh sebab itu, implementasi sebagai manifestasi 

pelaksanaan intervensi yang spesifik, dilakukan untuk memodifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan (Nursalam, 

2017). 

2.2.5 Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir proses keperawatan. 

Dalam konteks ini, evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, 

berkelanjutan, dan terarah ketika pasien dan profesional kesehatan 

menentukan kemajuan pasien menuju pencapaian tujuan/hasil, dan 

keefektifan rencana asuhan keperawatan. Tujuan evaluasi adalah 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, modifikasi atau dihentikan.  

Dokumentasi pada tahap evaluasi adalah membandingkan secara 

sistematik dan terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang 

telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada pasien, dilakukan 
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dengan cara bersinambungan dengan melibatkan pasien dan tenaga 

kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari 

rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan 

keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain 

(Nursalam, 2017). 

2.3 Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan 

2.3.1 Berdasarkan kasus yang dikelolah yaitu terjadi penurunan kesadaran 

terhadap pasien yang mengalami cedera kepala sehigga pasien 

membutuhkan pemberian asuhan keperawatan secara total bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran dan menstabilkan status hemodinamik, 

melindungi pasien, maka dari itu masalah kasus ini sejalan dengan teori 

yang dikemukakan oleh Watson yaitu teori Human Care atau sikap 

peduli yang di berikan kepada manusia terutama pasien yang 

membutuhkan kepedulian lebih karena tidak dapat menjalankan 

aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhannya.  

Teori Watson (2011) menjelaskan dalam Theory of Human Care, 

bahwasannya caring sebagai hubungan dan transaksi yang terbentuk 

antara pemberi dan penerima asuhan yang bertujuan untuk meningkatkan 

dan melindungi klien sebagai manusia (human being). Hubungan yang 

terbentuk ini wajib dipertanggungjawabkan secara professional. Human 

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

menjadi suatu hal yang penting dalam profesi keperawatan dan dalam 

proses penyembuhan. Perilaku caring tersebut diyakini mampu 
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meningkatkan kesehatan pasien dan kesehjateraannya 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 pengembalian martabat, keselarasan batin dan 

memfasilitasi penyembuhan. Caring dapat diartikan sebagai pemberian 

perhatian, penghargaan kepada manusia. Di sisi lain, caring dapat pula 

diartiakan sebagai pemberian bantuan kepada individu yang tidak 

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan membantu individu untuk 

kembali pada keadaan semula (Nursalam, 2017).  

Keterkaitan antara teori caring dan pada kasus cedera kepala yang 

diteliti oleh penulis ialah bahwasannya pasien yag mengalami cedera 

kepala yang dirawat di ruangan ICU, berada dalam keadaan koma dan 

tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, serta termasuk ke dalam 

pasien dengan tingkat ketergantungan penuh kepada perawat (total care). 

Hal ini menyebabkan pentingnya teori caring untuk terus diaplikasikan 

kepada pasien yang dirawat di ruang ICU sebagai bentuk pemberian 

asuhan keperawatan professional, baik secara fisik, emosional, maupun 

dalam meningkatkan rasa aman dan nyaman pasien serta membantu 

mengembalikan kondisi pasien menjadi lebih baik. 
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2.3.2 Konsep terapi murottal  

1. pengertian  

Al -Qur’an merupakan salah satu terapi non-farmakologis yang 

efektif untuk GCS dan memperbaiki tanda-tanda vital, meningkatkan 

saturasi oksigen, mendengarkan bacaan al- Qur’an memberikan 

ketenangan dalam hati, perasaan lega, rileks dan suasana santai (Hakim 

et al., 2018). Al-Qur’an juga merupakan kitab surgawi umat Islam yang 

mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, dan salah satunya yaitu 

tentang pengobatan penyakit (Abbaszade & Shirvani, 2016). Stimulasi 

pendengaran menggunakan Murottal al-Qur’an merupakan salah satu 

terapi dimana gelombang suara dihantarkan ke otak sehingga 

merangsang perubahan reseptor. Kusuma, A. H., Setiawan, A., & 

Azzam, R. (2019). 

Menurut (widaryanti 2016) yang menjelaskan bahwa 

Sebagaimana dengan terapi musik atau mendengarkan murottal, 

rangsangan terapi musik/ murottal dapat membuka pintu komponen 

emosional untuk kesadaran pasien yang tidak bisa melakukan 

komunikasi verbal dan jatuh dalam kondisi koma (Keafsey, 1997). 

Stimulus  terapi mendegatkannmurottal  juga akan memberikan pesan ke 

hipotalamus yang selanjutnya mengurangi sekresi neuropeptida 

kemudian dilanjutkan ke sistem saraf otonom, berkurangnya sekresi 

neuropeptida menyebabkan sistem saraf parasimpatis pengaruhnya 

berada di atas sistem saraf simpatis sehingga menghasilkan suatu kondisi 

relaks, keadaan ini juga menyebabkan penurunan pelepasan katekolamin 

oleh medulla adrenal sehingga terjadi penurunan frekuensi denyut 

jantung, tekanan darah, hambatan pembuluh darah dan komsumsi 

oksigen oleh tubuh. Penelitian ini  menjelasakan tentang terapi murotal 

Al Quran menggunakan terapi musik karena bacaan Al Quran dianggap 

sama dengan terapi musik. Seperti yang disampaikan oleh oleh Musbikin 

(2007) bahwa bacaan Al Qur’an dengan murottal merupakan bacaan 
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dengan irama yang teratur, tidak ada perubahan yang mencolok, nada 

rendah dan tempo antara 60-70, sesuai dengan standar musik sebagai 

terapi. 

2.  Efek terapi murottal pada tubuh  

Al- Qur’an atau terapi murottal memiliki pengaruh yang sangat luar 

biasa bukan sekeder hal semata tetapi mendengarkan lantunan Al-Qur’an 

menyeimbangkan jiwa dan raga serta memberikan langkah yang 

komprehensif bagi kesehatan yang dapat digunakan untuk menurunkan 

kecemasan karena dapat menimbulkan respon relaksasi bagi yang 

mendengarkannya dan terapi murottal Al-Quran untuk memperbaiki status 

hemodinamika seperti tekanan darah sistolik, diastolik, MAP, HR dan RR 

menggunakan spygmomanometer yang sudah dikalibrasi (Harisa et al., 

2020) 

Bacaan murottal Al Qur’an sebagai penyembuh penyakit jasmani 

dan rohani melalui suara, intonasi, makna ayat-ayat yang dapat 

menimbulkan perubahan baik terhadap organ tubuh manusia Menurut 

(Handayani, 2014). Membaca atau mendengarkan Al-Qur’an akan 

memberikan efek relaksasi otot progresif, latihan pasrah diri, nafas dalam, 

aromaterapi serta terapi musik dimana efek relaksasi tersebut akan 

melakukan pengaktifan hormon endorfin yang bisa meninggikan rasa 

nyaman atau rileks, rasa takut atau kecemasan dapat dialihkan, sistem 

kimia dan hemodinamika tubuh dapat diperbaiki sehingga dapat 

menurunkan tekanan darah, serta dapat meningkatkan kualitas tidur 

Nurani, R. D. (2022) 

Terapi murottal surat Ar-Rahman yang didengarkan dapat 

memberikan persepsi positif sehingga dapat merangsang hipotalamus 

untuk mengeluarkan hormon endorphin sehingga membuat seseorang 

akan merasakan kebahagiaan. Rasa bahagia tersebut akan merangsang 

amigdala untuk mengaktifkan dan mengendalikan saraf otonom yang 
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meliputi saraf parasimpatis serta saraf simpatis. Fungsi saraf parasimpatis 

ini membuat jantung tersyarafi serta membuat denyut jantung lambat, 

sedangkan saraf simpatis sebaliknya. Pengendalian rangsangan saraf 

otonom tersebut akan mengakibatkan terjadinya pengendalian pula pada 

sekresi norepinefrin serta epinefrin oleh medula adrenal. Hormon 

epinefrin norepinefrin yang terkendali tersebut menyebabkan 

terhambatnya pembentukan angiotensin, sehingga tekanan darah akan 

menurun (Nafi’ah, Maliya & Dewi, 2014; Widyastuti, 2015) 

Agar dapat memperoleh perubahan dan penyembuhan maka 

pemberian terapi 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 stimulasi 

sensori dalam hal ini, terapi 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. ( jurnal suhriana 2019 ) 

b. Mekanisme kerja terapi murottal Al-Qur’an  

Terapi murottal surat Ar-Rahman yang didengarkan dapat 

memberikan persepsi positif sehingga dapat merangsang hipotalamus untuk 

mengeluarkan hormon endorphin sehingga membuat seseorang akan 

merasakan kebahagiaan. Rasa bahagia tersebut akan merangsang amigdala 

untuk mengaktifkan dan mengendalikan saraf otonom yang meliputi saraf 

parasimpatis serta saraf simpatis. Fungsi saraf parasimpatis ini membuat 

jantung tersyarafi serta membuat denyut jantung lambat, sedangkan saraf 

simpatis sebaliknya. Pengendalian rangsangan saraf otonom tersebut akan 

mengakibatkan terjadinya pengendalian pula pada sekresi norepinefrin serta 

epinefrin oleh medula adrenal. Hormon epinefrin norepinefrin yang 

terkendali tersebut menyebabkan terhambatnya pembentukan angiotensin, 

sehingga tekanan darah akan menurun (Nafi’ah, Maliya & Dewi, 2014; 

Widyastuti, 2015) 
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 Selain itu murottal Al-Qur’an juga salah satu teknik distraksi yang 

efektif terapi murottal (mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an) 

mendengarkan suara alunan ayat suci Al-Qur’an dapat memberikan rasa 

nyaman. Perubahan tersebut menunjukan adanya relaksasi atau penurunan 

ketegangan urat saraf reflektif yang mengakibatkan terjadinya 

pelonggaran pembuluh nadi dan penambahan kadar darah dalam kulit, di 

iringi dengan penurunan frekuensi detak jantung. Kesadaran ini akan 

menyebabkan totalitas kepasrahan kepada Allah SWT, dalam keadaan ini 

otak berada pada gelombang pada frekuensi 7-14 Hz, ini merupakan 

keadaan energi otak yang optimal dan dapat menyingkirkan stres dan 

menurunkan kecemasan. Mutiah, S., & Dewi, E. (2022) 

 Menurut (Khalilati & Humaidi, 2019), terapi murottal memberikan 

dampak psikologis ke arah positif, hal ini dikarenakan ketika murottal 

diperdengarkan dan sampai ke otak, maka murottal ini akan 

diterjemahkan oleh otak. Pengaruh terapi mendengarkan ayat-ayat Al-

Qur’an berupa, adanya perubahan perubahan arus listrik di otot, 

perubahan sirkulasi darah, perubahan detak jantung dan kadar darah pada 

kulit. Terapi murotal bekerja pada otak, dimana ketika didorong oleh 

rangsangan dari luar (terapi Al-Qur’an), maka otak maka memproduksi 

zat kimia yang disebut neuropeptide. Molekul ini akan menangkutkan 

kedalam reseptor - reseptor mereka yang ada di dalam tubuh dan akan 

memberikan umpan balik berupa kenikmatan atau kenyamanan. 

Menurut Ganong (2008), setelah korteks limbik, jaras pendengaran 

dilanjutkan ke hipokampus, dan meneruskan sinyal musik ke amigdala 

yang merupakan area perilaku kesadaran yang bekerja pada tingkat 

bawah sadar, sinyal kemudian diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus 

merupakan area pengaturan sebagai fungsi vegetatif dan fungsi endokrin 

tubuh seperti banyak aspek perilaku emosional lainnya. Jaras 
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pendengaran kemudian diteruskan ke fermatio retikularis sebagai 

penyalur impuls menuju serat otonom. Serat tersebut mempunyai dua 

sistem saraf, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Kedua saraf ini 

dapat mempengaruhi kontraksi dan relaksasi organ tubuh. Relaksasi 

dapat merangsang pusat rasa sehingga timbul ketenangan. 

 Menurut Nurani, R. D. (2022) Murottal surat Ar-Rahman yang 

didengarkan dapat memberikan persepsi positif sehingga dapat 

merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan hormon endorphin 

sehingga membuat seseorang akan merasakan kebahagiaan. Rasa 

bahagia tersebut akan merangsang amigdala untuk mengaktifkan dan 

mengendalikan saraf otonom yang meliputi saraf parasimpatis serta saraf 

simpatis. Fungsi saraf parasimpatis ini membuat jantung tersyarafi serta 

membuat denyut jantung lambat, sedangkan saraf simpatis sebaliknya. 

Kedua saraf ini dapat mempengaruhi kontraksi dan relaksasi organ 

tubuh. Relaksasi dapat merangsang pusat rasa sehingga timbul 

ketenangan. 

Al-qur’an seperti halnya dengan terapi, pasien alangkah baiknya 

setiap hari mendengarkan Al-qur’an selama beberapa menit dan kapan pun 

dia bisa. Pasien tersebut sebaiknya juga merenungkan ayat-ayat yang 

didengarnya, sebab mentadaburi dan memahami maknanya juga termasuk 

penyembuhan. Supaya pengobatan menjadi efektif, penulis sarankan 

kepada pasien untuk mendengarkan Murottal Al-qur‟an pada saat tidur, 

karena otak tetep bekerja dan merespon suara Al-qur‟an tadi bahkan jika 

seseorang tertidur . 

   Hal tersebut merupakan Pengobatan suatu proses 

menyembuhkan yakni dengan menggunakan alat bantu. Alat bantu 

tersebut dapat berupa alat bantu terapi maupun berupa obat-obatan beserta 

lainnya, baik dilakukan dengan perlengkapan medis modern maupun 

tradisional. Menurut pendapat organisasi kesehatan dunia, pengertian 

mengenai pengobatan tradisional sebagai serangkaian pengetahuan, 
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ketrampilan dan praktik-praktik yang berdasarkan teori, keyakinan dan 

pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang berbeda, baik 

dijelaskan atau tidak yang digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta 

dalam pencegahan diagnosa, perbaikan dan pengobatan penyakit secara 

fisik dan juga mental.  

Terdapat dua jenis pengobatan tradisional menurut WHO yaitu (1) 

pengobatan dengan cara-cara yang bersifat spiritual yakni, terkait dengan 

hal-hal yang bersifat ghaib; dan (2) pengobatan dengan menggunakan 

obat-obatan, yakni jamu atau obat herbal. Dalam kamus, kata terapi harus 

ditelusuri dari kata “therapeutic” yang berarti kata sifat yang mengandung 

unsur-unsur atau nilai-nilai pengobatan. Ketika ditambah dengan akhiran 

‘s’ di belakangnya (therapeutics), maka ia menjadi kata benda yang 

bermakna ilmu pemeriksaan dan pengobatan. Pemaknaan semacam inilah 

yang lebih tepat untuk memaknai kata terapi dalam penelitian ini, sebab 

jika dirujuk pada kata therapy sendiri dalam bahasa Inggris, maka artinya 

menjadi lebih sempit, yaitu pengobatan yang bersifat jasmani. 

Islam adalah agama yang lengkap. Islam tidak hanya menjelaskan 

tentang cara bertauhid dan bersosial belaka, tetapi lebih dari itu, juga 

memperhatikan aspek aspek kesehatan dan pengobatan. Pada dasarnya Al-

Qur’an yang merupakan sumber segala hukum dan pengetahuan dalam 

Islam, sebenarnya adalah obat segala macam penyakit. Islam telah 

menetapkan etika dalam dunia kesehatan. Di antaranya: tenaga kesehatan 

harus menguasai penyebab penyakit dan jenis-jenisnya, memperhatikan 

kondisi pasien, tidak hanya menghilangkan penyakit si pasien, mencegah 

penyakit si pasien, juga mencegah penyakit lain yang muncul karena 

pengobatan, mengobati dengan cara yang lebih ringan terlebih dahulu, 

memperhatikan tingkat kekuatan obat dan sebagainya.  

 

 

Rasulullah SAW adalah orang pertama dalam sejarah yang menyeru 

melakukan penelitian ilmiah. Ini dapat dilihat dari banyaknya hadis 
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Rasulullah yang meletakkan dasar-dasar penting bagi ilmu kedokteran 

modern. Rasulullah SAW bersabda: 

 

ما أ ن  الله ل   ز   ْإ اء   د     ِأ ال  ن  ل ل  ز   ْشف ِه    اء     ”   

             Terjemahanya: 

 Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia pula yang     

menurunkan obatnya.” (HR. Al-Bukhari)  

            Dalam al-quran juga disebutkan :  

يْنَ  يْدُ الظّٰلِّمِّ نِّيْنََۙ وَلََ يَزِّ رَحْمَةٌ ل ِّلْمُؤْمِّ فَاۤءٌ وَّ نَ الْقُرْاٰنِّ مَا هُوَ شِّ لُ مِّ  ﴾  ٨٢ اِّلََّ خَسَارًا ﴿ وَننَُز ِّ

             Terjemah :  

 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. (QS: Al-Isra’ : 82) Kemenag 2019. 

 

Hadis ini menegaskan adanya obat bagi setiap macam penyakit. Ini 

berarti bahwa manusia apabila ingin mencari pengobatan, pasti akan 

menemukan. Dalam hadis lain, Rasulullah menegaskan perlunya ilmu 

kesehatan, mempelajari, serta mencari obat. Hadis ini mengajak untuk 

melakukan penelitian medis, sebagaimana yang terdapat dalam sabdanya. 

Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa obat tersebut ada, namun 

dibutuhkan orang yang mencarinya dan bersungguh-sungguh dalam 

melakukan penelitian serta menemukannya. 

 Terapi (dalam Yunani) atau pengobatan adalah remediasi masalah 

kesehatan, biasanya mengikuti diagnosis. Orang yang melakukan terapi 

disebut sebagai terapis. Dalam bidang medis, kata terapi sinonim dengan 

kata pengobatan. Di antara psikolog, kata ini mengacu kepada psikoterapi. 

Terapi pencegahan atau terapi Profilaksis adalah pengobatan yang 

dimaksudkan untuk mencegah munculnya kondisi medis. Kata terapi 

(therapy) dalam bahasa Inggris memiliki arti pengobatan dan 

penyembuhan, sedangkan dalam bahasa Arab kata terapi sepadan dengan 

AlIstisyfa’ yang berasal dari syafa-yasyfi-syifa’ yang artinya 
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menyembuhkan. Istilah ini telah digunakan oleh Muhammad Abd. Al-

‘Aziz Al-Khalidi (Suharso dan Ana Retnoningsih 2022). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Rencana Studi Kasus 

Pada karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan asuhan 

keperawatan dengan melibatkan 1 responden. Menurut studi kasus 

adalah penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan 

gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun 

karakter yang ada dari suatu kasus, dengan `kata lain bahwa studi 

kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan 

rinci. Penelitian dalam metode studi kasus ini dilakukan secara 

mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh 

klien dengan cara sistematis.  

3.2 subjek studi kasus 

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu yang 

sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi 

dan eksklusi dalam penelitian ini yaitu: 

3.1.1 Kriteria Inklusi 

a. Tidak mengalami gangguan pendengaran 

b. Pasien dengan penurunan kesadaran 

c. Kelurga atau klien yang bersedia menjadi responden  
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3.2.1 Kriteria Eksklusi 

a. Pasien yang mengalami gangguan pendengaran 

b. Kelurga atau klien yang menolak untuk diikut sertakan dalam 

penelitian  

3.3 Fokus Studi Kasus 

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan 

terhadap masalah yang dikaji secara mendalam yaitu asuhan 

keperawatan pada pasien traumatic brain injury dengan penurunan 

GCS dan status hemodinamik menggunakan intervensi terapi 

murottal  

3.4 Instrumen Studi Kasus 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah format 

asuhan keperawatan GADAR (Gawat dan Darurat), pengukuran 

Glasgow Coma Scale (GCS) dan status Hemodinamik, serta alat 

perlindungan diri berupa handscoon dan masker, alat pemeriksaan 

fisik berupa stetoskop, tensi meter, termometer, timbangan, penlight, 

dan arloji dengan detik. 

3.4.1 Format pengkajian keperawatan terdiri dari: data umum pasien, 

masalah utama, pengkajian seksualitas, makanan dan cairan, 

eliminasi, aktivitas/ istirahat, hygine, sirkulasi, nyeri/ 

ketidaknyamanan, pernapasan, interaksi sosial, integritas ego, 

neurosensoris, keamanan, penyuluhan dan pembelajaran, 

pemeriksaan diagnostik, terapi dan pengobatan. Pada 
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pengkajian kebutuhan pasien menggunakan SDKI berdasarkan 

gejala yang ditemukan dari pasien. 

3.4.2 Format analisa data terdiri dari: data, etiologi, dan masalah. 

3.4.3 Format diagnosis keperawatan terdiri dari: diagnosis 

keperawatan 

3.4.4 Format rencana asuhan keperwatan terdiri dari: diagnosis 

keperawatan, luaran keperawatan menggunakan SLKI, rencana 

intervensi menggunakan SIKI, dan rasional menggunakan 

dongoes dan artikel. 

3.4.5 Format implementasi dan evaluasi keperawatan terdiri dari: hari 

dan tanggal, nomor diagnosis keperawatan, implementasi 

keperawatan, dan evaluasi. 

3.5 Prosedur Pengambilan Data 

3.5.1 Persiapan 

Persiapan dengan konsultasi kasus 

3.5.2 Pengumpulan data 

Pengumpulan data dengan wawancara, pemeriksaan fisik dan 

observasi 

3.5.3 Penyusunan Laporan 

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis  

ilmiah. 
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3.6 Tempat dan waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

Penelitian ini dilakukan di ruangan ICU RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada 

tanggal 29 – 31 Agustus 2022. 

3.2 Analisis Data dan Penyajian Data 

Analisis data dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara 

tekstual dengan fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif. 

Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi 

kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal 

ini pengkajian, diagnosis, interevensi, implementai dan evaluasi 

keperawatan. Data yang sudah diperoleh dari hasil pengkajian melalui 

proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian 

dimasukkan ke dalam tabel analisa data untuk merumuskan diagnosis 

keperawatan yang sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan Buku 

Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, selanjutnya menentukan 

rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan 

berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia kemudian 

melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan dan 

yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP 

seletah dilakukan tindakan khususnya pemberian intervensi relaksasi 

benson pada pasien, penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu 

menjelaskan hasil pengkajian sampai dengan evaluasi. 
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3.8 Etika Studi Kasus 

Dalam proses penelitian ini menggunakan pertimbangan etik. 

Pertimbangan etik digunakan untuk mencegah munculnya masalah etik 

selama penelitian berlangsung, untuk itu peneliti berupaya untuk 

mengantisipasi dan mengatasi masalah yang muncul. Terdapat 3 (tiga) 

prinsip etik umum yang diterapkan untuk mengatasi masalah etik yaitu 

non maleficence dan beneficence, respect to person, serta justice   

3.2.1 Non Maleficence dan Beneficence 

a. Nilai Ilmiah 

Pada penelitian ini tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh 

keterlibatan subjek dalam penelitian ini, karena intervensi 

dilakukan oleh pasien secara mandiri sambil didampingi oleh 

peneliti. 

b. Manfaat 

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh manfaat 

secara langsung yaitu akan menjadi rileks dan tenang, dan akan 

memperoleh manfaat jangka panjang karena telah mengetahui cara 

dalam mengurangi kecemasan. Selain itu dapat menjadi acuan 

petugas kesehatan dalam memberikan intervensi relaksasi benson 

terhadap ansietas pasien kanker serviks.  

 

3.2.2 Respect For Person 

a. Informed Consent/Penjelasan Sebelum Penelitian (PSP) 
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Responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan 

sebelum dilaksanakan penelitian. Responden memiliki hak penuh 

untuk berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada 

Informed Consent dicantumkan bahwa pada data diperoleh hanya 

untuk mengembangkan ilmu. 

b. Rahasia (Privacy)  

Responden memiliki hak meminta bahwa data yang diberikan akan 

dijaga kerahasiaannya. Nama responden tidak dicantumkan pada 

lembar pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk menjaga 

kerahasiaan responden. Hanya data tertentu saja yang dicantumkan 

sebagai hasil penelitian. Identitas responden pada karya tulis ilmiah 

ini hanya menggunakan inisial nama saja. 

3.2.3  Justice 

Dalam penelitian ini responden diperlakukan secara adil tanpa 

membeda-bedakan responden dengan pasien lain. 
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BAB IV 

LAPORAN KASUS 

A. Pengkajian keperawatan  

                      PRIMARY SURVEY 

Nama pasien : Nn: S Umur : 17 tahun  Jenis lamin   :   P 

No. RM         :   990235 

Nama kelurga              :   Nn. S 

Agama                          :   Islam  

Pekerjaan                     :   Siswa  

Alamat Rumah            :   Parigi baru bone  

Telp/Hp                        :   081354379837 

Diagnosis Medis         :  Traumatik Brain Injury 

Tanggal Masuk ICU    :  26/08/2022 

Tanggal Pengkajian    :  29/08/2022 

Datang Tanggal : 25/08/2022          Pukul: 17.23             Asal Ruangan: IGD 

bedah (IRNA) 

Alat Terpasang :  

(√ )  Infus              

(√) Kateter            

(√) NGT  

(√) CVC                     

 (√ )Ventilator       

 (√ )Monitor 

KATEGORI MASUK ICU : Kategori 1  

Keluhan Utama : Kesadaran menurun 

 

Riwayat Penyakit/ Mekanisme Cedera :  

Ibu pasien mengatakan sebelumnya klien terjatuh dari motorpada tanggal 16 

Agustus 2022 sekitar jam 08:00 WITA sempat sadar dan langsung di bawah ke 

Puskesmas Bone, ibu pasien mengatakan pasien muntah 2 kali, muntah 

makanan dan air di puskesmas, kemudian pulang ke rumah beberapa jam 

kemudian pasien sudah tidak sadar dan keluar darah dari telinga, dan di bawa 

ke RS Wahdin Sudirohusodo, kemudian operasi craniotomy pada tanggal 16 

agustus 2022 jam 22.00 WITA, 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 : 

 Ibu klien mengatakan bahwa keluarganya semua sehat tidak memiliki Riwayat 

penyakit , penyakit menular dan penyakit keturunan 

Orientasi (tempat, waktu, dan orang) :Tidak dapat dikaji 
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Pengkajian 

Keperawatan 

 

Masalah/Diag

nosa 

Keperawatan 

(SDKI) 

Luaran 

Keperawatan dan 

Kriteria Hasil 

(SIKI) 

 

Intervensi 

Keperawatan 

(SLKI) 

A. Airway 

- Tidak bebas : 

Terdapat Sputum      

dengan jumlah 

banyak,konsistensi 

putum encer 

- Suara napas 

tambahan: terdengar 

suara napas ronkhi 

- Lain-lain: Pasien 

tampak tidak bisa 

batuk dan tidak 

mampu 

mengeluarkan 

sekcret dari dalam 

mulutnya 

- Sianosis (+/-) : tidak 

sianosis 

- GCS :3 E1 M2 Vt 

- RR : 30 x/menit 

- HR : 140 x/menit 

Ada Masalah (Ya) 

Bersihan jalan nafas 

tidak efektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

- Monitor bunyi napas 

Terapeutik 

- Posisikan semi fowler 

atau supinasi 

- Lakukan pengisapan 

lendir kurang dari 15 

detik 

- Lakukan 

hiperoksigenasi 

sebelum pengisapan 

endotrakeal 

- Berikan oksigen, jika 

perlu 

 

Tujuan: Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 jam, 

diharapkan bersihan jalan 

napas meningkat dengan 

Kriteria hasil: 

a. Produksi sputum 

menurun 

b. Frekuensi napas 

membaik 
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B. Breathing 

- Pola napas: takipneu 

- Frekuensi napas: 30 

x/mnt 

-  Bunyi napas terdengar 

ronkhi 

- Irama napas: (√)Teratur     

Tidak teratur 

- Tanda distress 

Pernapasan 

- Penggunaan otot bantu 

- ada, Retraksi 

- dada/interkost ada, 

- Cuping hidung tidak 

- ada 

Jenis pernapasan: 

- Pernapasan dada dan 

- perut 

- Lain-lain: Tidak ada 

- ianosis (-/-): tidak ada 

- Warna Kulit: kuning 

langsat  

- Diaforesis (-/-):  

tidak Ada 

- Kesadaran: GCS 

- (sopor) E1 M2 Vt 

RR 30x/menit 

HR : 140x/menit 

Ada Masalah (Ya) 

Gangguan pertukaran 

gas  

Pemantauan Respirasi 

Observasi 

- Monitor frekuensi, 

irama, kedalaman, dan 

upaya napas 

- Monitor pola napas 

- Monitor saturasi 

oksigen 

Terapeutik 

- Atur interval 

pemantauan respirasi 

- Posisikan semi fowler 

Tujuan: Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 jam, 

diharapkan ventilasi spontan 

meningkat dengan Kriteria 

hasil: 

a. Dispnea menurun 

b. Gelisah menurun 

c. Takikardi membaik 

 

C. Circulation 

- Akral: (√ 

)Hangat  Dingin 

- Pucat : Ya 

(√)Tidak 

- Sianosis : Ya 

(√)Tidak 

- Pengisian 

Kapiler : 3 detik 

(√)< 3 detik > 3 

detik 

- Nadi: 

a. Frekuensi 140 

x/mnt 

b. Irama: (√) 

Reguller 

Irreguler  

c. Kekuatan: 

Kuat (√)Lemah 

- Palpitasi (+/-) ; 

Perfusi Perifer 

Tidak Efektif 

 

 

 

Perawatan Sirkulasi 

Observasi 

- Periksa sirkulasi perifer 

- Monitor panas, 

kemerahan, dan bengkak 

pada ekstermitas 

Terapeutik 

- Hindari pemasangan 

infus atau pengambilan 

darah di area 

keterbatasan perfusi 

- Lakukan pencegahan 

infeksi 

Kolaborasi 

Kolaborasi pemberian 

produk darah 

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 

3x24 jam, diharapkan Perfusi perifer meningkat 

dengan Kriteria hasil: 

a. Denyut nadi menurun 

b. Warna kulit pucat menurun 

c. Edema perifer menurun 

d. Akral membaik 

e. Pengisian kapiler membaik 
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tidak 

- Nadi Perifer: 140 

x/menit teraba 

kuat  

- TD 140/80 

mmHg 

- Kelembaban 

kulit : Lembab 

√Kering 

- Warna Kulit ; 

kuning langsat 

- Turgor: 

(√)Normal 

Kurang 

- Lain-lain 

- Suara Jantung 

(S3/S4) ;tidak 

ada suara jantung 

tambahan  

- Ejection Fraction 

 (EP) :sulit dikaji 

 Ada Masalah (Ya) 

D. Disability 

- Tingkat kesadaran : 

Stupor 

- Nilai GCS E 1 M 2 

Vt 

Pupil  

- (√ )Isokor 

Anisokor Respon 

Cahaya : +/+ 

-   Refleks pupil 

(+/+) 

-   Diameter : 2.5 

mm 

Ekstremitas  

- Sensorik 

 Ya Tidak 

- Motorik 

Ya Tidak 

 Reflex patella 

ka/ki: -/- 

 Reflex tendon 

dalam bisep/trisep: 

sulit dikaji 

      Refleks 

Patologis: 

     Babinski (+/-): 

Penurunan 

Kapasitas 

Adaptif 

Intrakranial 

Manajemen Peningkatan 

Tekanan Intrakranial 

Observasi  

- Identifikasi 

penyebab 

peningkatan TIK 

- monitor tanda dan 

gejala peningkatan 

TIK 

- monitor intake dan 

output cairan 

Terapeutik 

- Minimalkan stimulus 

dengan menyediakan 

lingkungan yang 

tenang 

- berikan posisi semi 

fowler  

Kolaborasi 

- Kolaborasi 

pemberian 

sedasi dan anti 

konvulsan 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3 x 24  jam, diharapkan kapasitas 

adktif meningkat dengan kriteria hasil 

a. Tingkat kesadaran meningkat 

b. Tekanan darah membaik 

c. Pola nafas membaik 

d. Respon pupil membaik 

e. Tekanan intrakranial membaik 
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sulit dikaji 

     Refleks Chaddock 

(+/-): -/- 

      Hoffman (+/-): 

sulit dikaji 

      Kernig sign (+/-): 

sulit dikaji 

     Brudinsky (+/-): 

sulit dikaji 

- Kekuatan otot 

: (menurun) 

1 1 

1 1 

- Range Of 

Motion : 

(Pasif) 

- Keadaan 

Umum: lemah 

- Tanda vital 

TD : 140/80 mmHg 

HR: 140 x/menit 

Pernapasan : 30 

x/menit 

Suhu : 40,0 o C 

SPO2 : 97 % 

Ada Masalah (Ya) 

E. Exposure 

- Adanya trauma pada 

daerah:  Terdapat 

bekas operasi pada 

daerah kepala 

bagian kiri 

- Adanya jejas/luka 

pada daerah: Luka 

Operasi pada 

kepala bagian kiri 

 

- Ukuran luka: 

panjang luka post 

op tidak dapat 

dikaji karna 

terpasang verban  

- Kedalaman 

luka:tidak ada 

 

 

 

 

Risiko Infeksi Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor tanda dan gejala 

infeksi lokal dan sistemik 

Terapeutik 

- Batasi jumlah pengunjung 

- Cuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan 

pasien dan lingkungan 

pasien 

- Pertahankan teknik 

aseptik pada pasien 

berisiko tinggi 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian 

antibiotic, jika perlu 

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 

3x24 jam, diharapkan Tingkat infeksi menurun 

dengan Kriteria hasil: 

Tidak ada tanda-tanda Infeksi 
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- Lain-lain : tidak ada  

 

 

        Ada Masalah 

(Ya) 

 

 

          COMPREHENSIVE ASSESMENT & ON GOING ASSESMENT 
 
Riwayat Kesehatan Lalu : 

AMPLE 

A (Allergies) = tidak ada 

M (Medications) =tidak ada 

P (Past Illness) = tidak ada  

L (Last Meal) = tidak dapat dikaji 

E (Event Leading) = tidak ada 

AIUEO 

A (Alkohol) : tidak ada 

I (Insulin) : tidak ada 

U (Uremia) : tidak ada 

E (Epilepsi) : tidak ada 

O (Over dosis) : tidak ada 

 

Pengkajian B1-B6 

B1 (Breathing) 

 Bentuk dada: Normochest 

 RR : 30 x/menit 

 Pola Nafas 

 Terpasang OPA (+): tampak terpasang OPA pada klien 

NPA (+/-): tidak 

Endotracheal Tube (-): tidak terpasang Endotracheal Tube pada pasien 

 Penggunaan Otot Bantu Nafas (+/-): ya, ada retraksi otot dada pada pasien 

 Pernafasan cuping hidung (+/-): tidak 

 Penggunaan Alat Bantu Pernafasan: terpasang ventilator pada pasien 

 Suara Nafas: ronkhi 

 Suara nafas tambahan : 

Wheezing (+/-): - 

Stridor (+/-): - 

Gargling (+/-): - 

Ronkhi (+/-) : + 

Snoring (+/-) : - 

Masalah : Bersihan jalan napas tidak efektif 
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B2 (Circulation) 

 Tekanan Darah : 140/80 mmHg 

 CRT : < 3 detik 

 Sianosis (+/-): tidak 

 Konjuctiva: tidak anemis 

 Nadi : 140 x/menit 

 Suhu : 40,0 oC 

Masalah : Tidak 

B3 (Neurologi) 

 Tingkat Kesadaran : sopor 

 GCS E 1 M 2 Vt 

 Refleks Kornea (+/-): +/+ 

 Refleks Cahaya (+/-): +/+ 

 Reflek Pupil (+/-): +/+ 

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 : Ya 

 

B4 (Bladder) 

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

 Produksi Urine: 1.600 cc/ 24 jam 

 Warna Urine: kuning muda 

 Bau Urine: amonia 

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

 Distensi Uretra (+/-): - 

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

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

Input: 

Fentanyl 25 mcg 

Metamizole 1 gr 

Ceftriaxon 1 gr 

Asam traneksamat 500 mg 

Monitol 20% 125 cc 

Fenitoin 100 mg 

Metoclopramid 10 mg 

+   Respiredon 2 mg 

Asetazolamid 1 tab/20 cc 

Paracetamol 1 gr 

Propranoloid 20 mg 

Susu 400 

Bubur saring 300 

Infus 1000 cc 

Outpute 

Urine 1.600 

IWL : 15 x 60 x 24 / 24 Jam = 900 
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Perhitungan BC: 2.505- 2.740= -235 cc 

Masalah : tidak 
 
B5 (Bowel) 

 Terpasang NGT (+/-): +, ukuran: 18 Fr, sudah terpasang 7 hari 
 Kebutuhan Cairan: 1000 cc/24 J 
 Kebutuhan Nutrisi Parenteral 700/24 J, Jenis: susu dan bubur saring 
 Retriksi Cairan (+/-): tidak 
 Residu lambung banyak ± 10 cc 
 Bentuk Abdomen (simetris/asimetris): simetris 
 Distensi Abdomen (+/-): - 
 Asites (+/-):- 
 Mual (+/-):- 
 Muntah (+/-):- 
 Peristaltik Usus: 8 x/menit 

Masalah : tidak 
 
B6 (Bone) 

 Warna Kulit: kuning langsat  
 Decubitus (+/-): tidak ada  
 Pergerakan Ekstremitas (aktif/pasif): pasif 
 Kekuatan Otot : 

                    1 1 
                    1 1 

 Lesi (+/-): terdapat lesi pada tangan dan kaki 
 Fraktur (+/-): - 
 Dekubitus (+/-): -  
 Luka terbuka (+/-): +, terdapat luka pada bagian kepala 
 Luka Post Operasi (+/-): Pasien post op craniectomi hari ke-4 

Ukuran : - 
Area kepala 
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Behavioral Pain Scale ( BPS) 

• Pengkajian Nyeri Behavioral Pain Scale ( Tanpa Ventilator ) 

 
 
 
 
 
 
 

Kategori Penilaian Skor 

Ekspresi Wajah  Tenang/relaks  1√ 

Sebagain diperketat (misalnya penurunan alis) 2 

Sepenuhnya diperketat (misalnya penutupan 

kelopak mata) 

3 

Meringis  4 

Anggota badan 

sebelah atas  

Tidak ada pergerakkan  1 

Sebagian ditekuk  2√ 

Sepenuhnya ditekuk dengan fleksi jari-jari 3 

Retraksi permanen  4 

Vokalisasi  Kurangnya vokalisasi  1 

Mendengus kecil, sering, dan tidak 

memperpanjang  

2√ 

Mendengus sering atau memperpanjang  3 

Berteriak atau keluhan lisan  4 

Kriteria skor nyeri:  

3-4 (Tidak Nyeri) 

6-12 ( nyeri) 

 

Total Skor  

pagi siang Malam  

   

 
Interpretasi  

0 = tidak nyeri 

1-3 = nyeri ringan 

4-6 = nyeri sedang 

7-10 = myeri berat 

• Apakah ada riwayat pembedahan ? 

Ya. Pasien post op craniectomy hari ke 5 

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

bahwa anaknya akan bangun pagi-pagi untuk membersihkan rumah setelah itu klien 
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berangkat kesekolah setelah itu pulang dari sekolah kata ibunya klien tidur siang  jam 15:20 

dan bangun untk membersihkan rumah dan tidur malam pada jam 9:30 

- 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) 

• ISTIRAHAT 

- Kapan dan berapa lama klien beristirahat? Ibu klien mengatakan sebelum sakit anaknya 

biasa tidur siang 2 jam dan tidur malam sekitar 9:30 jam 

- Apa kegiatan untuk mengisis waktu luang? ibu klien mengatakan bahwa anaknya akan 

berkumpul dengan teman-temannya saat pulang dari sekolah  

- Apakah klien manyediakan waktu khusus untuk istirahat? ibu klien mengatakan bahwa 

anaknya biasa akan tidur siang  

- Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby? ibu klien mengatakan bahwa dia tidak tau tapi 

anaknya sering melakukan kegiatan sesuai keinginanya 

- Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini? Saat ini klien tampak hanya berbaring di 

tempat tidur 

• TIDUR 

- Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lama, nyenyak/tidak?) ibu klien mengatakan 

bahwa anaknya tidur siang sekitar 2 jam dan tidur malam 9:30 jam, pola tidur teratur 

- Apakah kondisi saat ini menganggu klien?: Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran 

menurun 

- Apakah klien terbiasa mengguanakan obat penenang sebelum tidur? Ibu klien mengatakan 

bahwa anaknya tidak menggunakan obat penenang 

- Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur? Ibu klien mengatakan bahwa anaknya akan 

bermain HP sesakali menonton TV.  

- Bagaimana kebiasaan tidur? Ibu klien mengatakan bhawa klien tidur sesuai dengan 

kebiasaannya yaitu tidur siang dan malam 

- Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya ? ibu klien mengatakan bahwa tidur 

anaknya tampak nyenyak 

- Apakah klien sering terjaga saat tidur? : Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran 

menurun 
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- Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya? : Sulit dikaji, pasien dalam keadaan 

kesadaran menurun 

- Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan 

kesadaran menurun 

Pengkajian Riwayat Sosial : 

- Apakah klien mempunyai teman dekat? ibu klien mengatakan bahwa anaknya mempunyai 

sahabat dirumah dan disekolah  

- Siapa yang dipercaya klien? ibu klien mengatakan bahwa dia dan anaknya saling 

mempercayai 

- Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat? ibu klien mengatakan bahwa anaknya biasa 

ikut perlombaan  

- Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan? Ibu klien mengatakan bahwa 

masi sekolah dan semua pekerjaan sekolah yang dilakukan klien dulu sesuai kemampuannya 

Pengkajian Riwayat Psikologi: 

• Status Emosi. 

- Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? Ibu klien mengatakan bahwa klien akan  

langsung mengekspresikan perasaannya  dan bercerita kepada orangtuanya jika dalam 

keadaan sedih atau senang 

- Bagaimana suasana hati klien? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun 

- Bagaimana perasaan klien saat ini? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun 

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

keadaan kesadaran menurun 

• Konsep diri: 

- Bagaimana klien memandang dirinya?  Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran 

menurun 

- Hal-hal apa yang disukai klien?  Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun 

- Bagaimana klien memandang diri sendiri? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran 

menurun 

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

dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun 

- Hal-hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan 

kesadaran menurun 
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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, pasien dalam 

keadaan kesadaran menurun 

Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital 

1. TANDA VITAL 

TD           : 140/80 mmHg 

HR           : 140 x/menit 

RR           : 30  x/menit 

SUHU     : 40,00c 

SPO2       : 97 % 

ETCO2    : - 

PAIN       : 3 ( sedang) 

2. Pemeriksaan Fisik 

Kepala dan Leher 

a. Inspeksi :bentuk normal, kepala tampak botak, tampak ada luka post operasi 

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 bisa terbuka, tidak ada 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, tidak 

ada tonsilitis, gigik putih 

Leher : tidak ada pembengkakan kelenjer dan peningkatan JVP 

b. Palpasi : ada nyeri tekan pada kepala, klien teraba hangat  

3. Thoraks 

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

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

c. Perkusi :  suara sonor 

d. Auskultasi : ronkhi 

4. Pelvis 

a. Inspeksi : Sulit dikaji 

b. Palpasi : tidak ada nyeri tekan 

5. Ekstremitas atas/bawah 

a. Inspeksi :  

Atas : klien tidak mampu menggerakkan tangannya karena penurunan kesadaran 

Bawah :  klien tidak mampu menggerakkan kakinya karena penurunan kesadaran 

b. Palpasi :  

Atas : sulit dikaji, teraba hangat 

Bawah :  sulit dikaji, teraba hangat 

6. Punggung 

a. Inspeksi : tidak ada udema, tidak ada lesi 

b. Palpasi :  sulit dikaji 

7. Genetalia 

a. Inspeksi : Pasien terpasang kateter urine sejak tanggal 25 agustus 2022, tidak ada edema. 

Palpasi : Sulit dikaji. 
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PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK 
 

 RONTGEN    CT-SCAN    USG  EKG  ENDOSKOPI  Lain-lain: 

Hasil : 

MSCT Brain  (Tanpa Kontras): 25 Agustus 2022 

Kesan:  

- Epidural hemmorrhage regio temporoparetooccipital sinistra yang mengakibatkan midline 

shift ke kanan 

- Intercerebral hemmorrhage lobus temoral dextra 

- Kontusio cerebri lobus temporal dextra 

- Fraktur linier os temporoparietal sinistra 

- Subgaleal hematoma regio temporoparietal sinistra 

- Brain Edema  

- Hematomastoid sinistra 

- Multihematosinus 

- Drviasi septum nasi tipe v (klasifikasi Mladina) 

Foto Thoraks: 31 Agustus 2022 

Kesan: 

- Terpasang ETT dengan tip +/- 1.08 cm dibawa carina pada bronkus kanan 

- Terpasang gastric tube dengan tip tidak tervisualisasi 

- Contusion pulmo bilateral ( dibandingkan foto thorax tgl 28/8/2022, kesan: perbaikan) 

- Pneumonia bilateral ( dibandingkan foto thorax tgl 28/8/2022, kesan: St.Qa 

Pemeriksaan Laboratorium 

- Hasil kimia klinik 25 agustus 2022 

∙ pH 7.616 (Normal: 7.40) 

∙ pCO2 31.4 mmHg (Normal: 40 mmHg) 

∙ HCO3 32.3 mmol/l (Normal: 24 mmol/l) 

∙ BEecf 10.8 mmol/l (Normal: 0 mmol/l) 

Alkalosis respiratori metabolic  
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Pemeriksaan Hematologi 25 agustus 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 

 

 

 

11.6 

3.56 

10.5 

31 

87 

30 

34 

656 

 

13.6 

8.5 

6.7 

 

0.44 

78.2 

13.9 

5.0 

2.0 

0.0 

0.3 

 

 

 

 

11.7 

1.09 

29.5 

 

 

 

32 

 

 

17 

0.60 

 

 

33 

25 

2.1 

 

 

 

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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B. KLASIFIKASI DATA  

   

No  Klasifikasi Data  

1.  Penurunan kapasitas intrakranial berhubungan dengan edema cerebral 

dibuktikan dengan: 

DS:tidak dapat dikaji   

DO: 

- Kesadaran semi koma  

- GCS : E1 M2 Vett = 3 x 

- Refleks pupil ada/ada 

- TD: 140/80 

- Nadi : 140x/menit  

CT Scan kepala :  

- Epidural hemmorrhage regio temporoparetooccipital sinistra yang 

mengakibatkan midline shift ke kanan 

- Intercerebral hemmorrhage lobus temoral dextra 

- Kontusio cerebri lobus temporal dextra 

- Subgaleal hematoma regio temporoparietal sinistra 

- Brain Ede,a 

- Hematomastoid sinistra 

- Multihematosinus 

- Drviasi septum nasi tipe v (klasifikasi Mladina) 
Post op   

- Riwayat benturan kepala 

- Riwayat muntah 2x  

- Riwayat tidak sadar 

- Riwayat keluar darah dari telinga 
 

2. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, 

dibuktikan dengan: 

DS: tidak dapat dikaji  

DO:  

- Pasien terpasang ETT 

- Terdapat suara napas tambahan: ronchi  

- Terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi kental 

- Kesadaran sopor dengan GCS 3, E1 M2 Vt 
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- Pasien tampak mampu batuk tapi tidak mampu mengeluarkan secret 

dari dalam mulutnya 

HR: 140 x/menit 
3. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala) 

dibuktikan dengan: 

DS: Tidak dapat dikaji 

DO: 

- Terdapat luka post op craniectomy pada kepala 

- Pasien tampak mengerang dan mengerutkan dahi jika kepalanya 

ditekan 

- Skala nyeri 4 dengan VAS 

- Tanda-tanda vital 

TD : 137/85 mmHg 

HR : 140 x/menit 

           RR : 30 x/menit 
4. Hipertermi berhubungan dengan respon trauma dibuktikan dengan: 

DS : Tidak dapat dikaji 

DO : 

- Pasien post op craniectomy hari ke-5 

- Terdapat luka pada kepala 

- Tubuh klien teraba hangat 

- MSCT Brain: pendarahan intracerebri 

- lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain edema 

- Suhu : 40,0 oC 

- RR : 30 x/menit 
5. Risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif dibuktikan dengan: 

Faktor Risiko: 

- Pasien post op craniectomy hari ke 5 

- Terpasang NGT ukuran 18 Fr terpasang sejak 6 hari yang lalu 

- Terpasang kateter urine terpasang sejak 6 hari yang lalu 

- Hasil Hematologi rutin: 

Wbc : 11.6 (Normal: 4.00-10.00 103/uL) 

            Hb : 10.8   (Normal: 12.0-16.00 gr/dl) 
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C. ANALISA DATA 

No Data Etiologi Masalah 
keperawatan 

1. DS: tidak dapat dikaji   

DO: 

- Kesadaran semi koma  

- GCS : E1 M2 Vett = 3 x 

- Refleks pupil ada/ada 

- TD: 140/80 

- Nadi : 140x/menit  

CT Scan kepala :  

- Epidural hemmorrhage 

regio 

temporoparetooccipital 

sinistra yang 

mengakibatkan midline 

shift ke kanan 

- Intercerebral hemmorrhage 

lobus temoral dextra 

- Kontusio cerebri lobus 

temporal dextra 

- Subgaleal hematoma regio 

temporoparietal sinistra 

- Brain Ede,a 

- Hematomastoid sinistra 

- Multihematosinus 

- Drviasi septum nasi tipe v 

(klasifikasi Mladina) 
Post op   

- Riwayat benturan kepala 

- Riwayat muntah 2x  

- Riwayat tidak sadar 

- Riwayat keluar darah dari 

telinga 

 

Kecelakaan 

 

Trauma kepala 

 

Pendarahan 

intacranial 

 

Peningkatan 

intrakranial 

 

Penekanan pada 

otak 

 

Penurunan suplai 

darah ke otak 

 

Fungsi otak 

menurun 

 

penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial 

Penurunan 

kapasitas adaptif 

intrakranial  
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2. DS: tidak dapat dikaji  

DO:  

- Pasien terpasang ETT 

- Terdapat suara napas 

tambahan: ronchi  

- Terdapat sputum dengan 

jumlah banyak, konsistensi 

kental 

- Kesadaran sopor dengan 

GCS 3, E1 M2 Vt 

- Pasien tampak mampu 

batuk tapi tidak mampu 

mengeluarkan secret dari 

dalam mulutnya 

- HR: 140 x/menit 

 

Trauma kepala 

 

Oedem serebral 

 

Penurunan 

kesadaran 

 

Penurunan 

kemampuan batuk 

 

Penumpukan cairan 

atau sekret 

 

Bersihan jalan napas 

tidak efektif 

Bersihan jalan 
nafas tidak efektif 

3. DS: Tidak dapat dikaji 

DO: 

- Terdapat luka post op 

craniectomy pada kepala 

- Pasien tampak mengerang 

dan mengerutkan dahi jika 

kepalanya ditekan 

- Skala nyeri 3 dengan VAS 

- Tanda-tanda vital 

TD : 137/85 mmHg 

HR : 140 x/menit 

RR : 30 x/menit 

Trauma kepala 

 

Kerusakan seluler 

 

Pelepasan histamin 

bradikilinin dan 

kalium di nosiseptor 

 

Implus saraf 

menyebar 

disepanjang serabut 

saraf perifer aferen  

 

Serabut A&C 
melokalisir sumber 

nyeri dan 

mendeteksi intesitas 

nyeri  

 

Nyeri terutama 

didaerah trauma 

Nyeri akut  

4. DS : Tidak dapat dikaji 

DO : 

- Pasien post op 

craniectomy hari ke-5 

Trauma kepala 

 

Cedera jaringan otak 

 

Hipertermi  
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- Terdapat luka pada 

kepala 

- Tubuh klien teraba 

hangat 

- MSCT Brain: 

pendarahan intracerebri 

- lobus temporalis dextra 

dengan volume +/- 14 

ml, Brain edema 

- Suhu : 40,0 oC 

- RR : 30 x/menit 

 

 

Vasodilatasi 

vaskuler 

 

Aliran darah 

meningkat ke area 

cedera 

 

Akumulasi darah 

 

Edema serebral 

 

Peningkatan TIK 

 

Kompresi pada pusat 

suhu 

 

Perubahan 

termoregulator 

 

            Hipertermi 

5. Faktor Risiko: 

- Pasien post op craniectomy 

hari ke 5 

- Terpasang NGT ukuran 18 

Fr terpasang sejak 6 hari 

yang lalu 

- Terpasang kateter urine 

terpasang sejak 6 hari yang 

lalu 

 

- Hasil Hematologi rutin: 

 

Wbc : 11.6 (Normal: 4.00-

10.00 103/uL) 

Hb : 10.8   (Normal: 12.0-

16.00 gr/dl) 

 

Trauma Kepala 

 

Epidural hematoma 

 

Tindakan 

cranioctomy 

removal hematoma 

 

Luka post op 

cranioctomy 

removal hematoma 

 

         Risiko infeksi 

Resiko infeksi  
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D. DIAGNOSIS KEPERAWATAN 

 

NO Dianosis Keperawatan 

 

 

1 Penurunan kapasitas intrakranial berhubungan dengan edema cerebral 

dibuktikan dengan: Data subjektif dan  Data objektif 

 
2 Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, 

dibuktikan dengan:Data subjektif dan  data objektif  

 
3 Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala) 

dibuktikan dengan: Data subjektif dan data objektif  

 
4 Hipertermi berhubungan dengan respon trauma dibuktikan dengan:  

Data subjektif dan data objektif  

 
5 Risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif dibuktikan dengan: 

Faktor Risiko: Data subjektif dan data objektif  
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E. RENCANA INTERVENSI 

N0. Diagnosa keperawatan Luaran keperawatan Rencana intervensi Rasional 

1. Penurunan kapasitas intrakranial 

berhubungan dengan edema cerebral 

dibuktikan dengan: 

DS:tidakdapatdikaji   

DO: 

- Kesadaran semi koma  

- GCS : E1 M2 Vett = 3 x 

- Refleks pupil ada/ada 

- TD: 140/80 

- Nadi : 140x/menit  

CT Scan kepala :  

- Epidural hemmorrhage regio 

temporoparetooccipital sinistra 

yang mengakibatkan midline shift 

ke kanan 

- Intercerebral hemmorrhage lobus 

temoral dextra 

- Kontusio cerebri lobus temporal 

dextra 

- Subgaleal hematoma regio 

temporoparietal sinistra 

- Brain Edema 

Setelah 

dilakukan 

intervensi 

selama 3 x 24 jam 

maka 

penurunan 

kapasitas 

adaptif 

intrakranial meningkat 

dengan 

kriteria hasil: 

-Tingkat 

Kesadaran 

meningkat 

-Tekanan darah 

membaik 

-Tekanan nadi 

membaik 

- Pola napas membaik 

-Tekanan intrakranial 

membaik 

Pemantauan tekanan 

intrakranial  

Observasi  

- Identifikasi 

penyebab 

peningkatan TIK 

- Monitor 

peningkatan TD 

- Monitor tingkat 

kesadaran  

- Monitor kadar CO2 

dan pertahankan 

pada rentang yang 

diindikasikan 

Terapeutik 

- Pertahankan 

sterilitas sistem 

pemantauan 

- Pertahankan posisi 

kepala dan leher 

netral  

- Atur interval sistem 

pemantauan sesuai 

kondisi pasien  

Pemantauan tekanan 

intrakranial 

Observasi  

- Menegtahui penyebab 

peningkatan TIK 

- Mengetahui 

peningkatan TD 

- Mengetahui tingkat 

kesadaran 

- Mengetahui kadar CO2 

pasien 

Terapeutik  

- Mempertahankan 

kebersihan sistem 

pemantauan 

- Mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial 

- Memantau kondisi 

pasien  

Bukti dan informasi yang 

dapat digunakan untuk 

menentukan keputusan 
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- Hematomastoid sinistra 

- Multihematosinus 

- Drviasi septum nasi tipe v 

(klasifikasi Mladina) 

Post op   

- Riwayat benturan kepala 

- Riwayat muntah 2x  

- Riwayat tidak sadar 

- Riwayat keluar darah dari tel 

- Berikan terapi non 

farmakologi ( terapi 

murottal). 

Dokumentasikan hasil 

pemantauan 

2. Bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan sekresi yang 

tertahan, dibuktikan dengan: 

DS: tidak dapat dikaji  

DO:  

- Pasien terpasang ETT 

- Terdapat suara napas tambahan: 

ronchi  

- Terdapat sputum dengan jumlah 

banyak, konsistensi kental 

- Kesadaran sopor dengan GCS 3 

E1 M2 Vt 

- Pasien tampak mampu batuk tapi 

tidak mampu mengeluarkan secret 

dari dalam mulutnya 

            HR: 140 x/menit 

Tujuan: Setelah 

dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, 

diharapkan bersihan 

jalan napas meningkat 

dengan Kriteria hasil: 

c. Produksi sputum 

menurun 

Frekuensi napas 

membaik 

Manajemen Jalan 

Napas 

Observasi 

- Monitor pola napas 

(frekuensi, kedalaman, 

usaha napas) 

- Monitor bunyi napas 

- Monitor sputum 

Terapeutik 

- Posisikan semi fowler 

atau supinasi 

- Lakukan pengisapan 

lendir kurang dari 15 

detik 

- Berikan oksigen, jika 

perlu 

Kolaborasi 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

- Untuk mengetahui pola 

napas pasien 

- Untuk mengetahui adanya 

suara napas tambahan atau 

tidak 

- Mengetahui adanya 

jumlah, warna sputum  

Terapeutik 

- Untuk mempertahankan 

jalan napas klien dan posisi 

sebelum melakukan 

suction 

- Membantu mengeluarkan 

lendir menggunakan 

suction 

- Menambah oksigen yang 
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Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, 

ekspektoran, mukolitik. 

masuk ke dalam tubuh 

Kolaborasi 

Bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan lain untuk 

melebarkan saluran 

pernapasan pasien. 

3. Nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisik (trauma kepala) 

dibuktikan dengan: 

DS: Tidak dapat dikaji 

DO: 

- Terdapat luka post op craniectomy 

pada kepala 

- Pasien tampak mengerang dan 

mengerutkan dahi jika kepalanya 

ditekan 

- Skala nyeri 4 dengan VAS 

- Tanda-tanda vital 

TD : 140/80 mmHg 

 HR : 140 x/menit 

            RR : 30 x/menit 

Tingkat nyeri 

Setlah dilakukan 

intervensi selama 

3x24 jam maka nyeri 

berkurang, 

kenyamanan 

meningkat.  

Kriteria Hasil: 

- Meringis dapat menurun  

- Frekuensi nadi membaik 

- Tekanan darah membaik 

 

Manajemen nyeri 

Observasi  

- Identifikasi skala 

nyeri 

Terapeutik  

- Berikan teknik 

nonfarmakologis 

untuk mengurangi 

rasa nyeri (mis. 

Terapi pijat, kompres 

hangat/dingin, 

hypnosis, relaksasi 

napas dalam, terapi 

murottal) 

Kolaborasi  

Kolaborasi pemberian 

analgetik. 

Manajemen Nyeri 

Observasi  

- Untuk mengeahui skala 

nyeri pasien 

Terapeutik  

- Untuk mengurangi rasa 

nyeri melalui tejhnik 

nonfarmakologi 

Kolaborasi  

- Bekerja sama dengan 

profesi lain untuk 

menurunkan nyeri yang 

dialami pasien 

 

4. Hipertermi berhubungan dengan respon 

trauma dibuktikan dengan: 

DS : Tidak dapat dikaji 

DO : 

- Pasien post op craniectomy hari 

ke-5 

Setelah dilakukan 

perawatan selama 3 x 

24 jam maka 

termoregulasi 

membaik dengan 

kriteria hasil: 

Manajemen hipertermi 

Observasi  

- Identifikasi 

penyebab hipertermi 

- Monitor suhu tubuh 

- Monitor komplikasi 

Manajemen hipertermi 

Observasi  

- Mengetahui penyebab 

hipertermi 

- Mengetahui suhu tubuh 

- Mengetahui komplikasi 
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- Terdapat luka pada kepala 

- Tubuh klien teraba hangat 

- MSCT Brain: pendarahan 

intracerebri 

- lobus temporalis dextra dengan 

volume +/- 14 ml, Brain edema 

- Suhu : 40,0 oC 

- RR : 30 x/menit 

 

- Suhu tubuh 

membaik 

- Takipneu 

menurun 

- Takikardi 

menurun 

akibat hipertermi 

Terapeutik  

- Sediakan 

lingkungan yang 

dingin 

- Ganti linen setiap 

hari 

- Lakukan 

pendinginan 

eksternal 

Kolaborasi  

Kolaborasi pemberian 

cairan dan elektrolit 

intravena. 

akibat hipertermi 

Terapeutik  

- Lingkungan yang 

dingin membantu 

menurunkan suhu 

tubuh 

- Menjaga linen tetap 

kering 

- Suhu lingkungan akan 

membantu menurunkan 

suhu tubuh 

Kolaborasi  

Bekerja sama dalam 

menurunkan suhu tubh klien 

5.  Risiko infeksi berhubungan dengan efek 

prosedur invasif dibuktikan dengan: 

Faktor Risiko: 

- Pasien post op craniectomy hari ke 

5 

- Terpasang NGT ukuran 18 Fr 

terpasang sejak 6 hari yang lalu 

- Terpasang kateter urine terpasang 

sejak 6 hari yang lalu 

- Hasil Hematologi rutin: 

Wbc : 11.6 (Normal: 4.00-10.00 

103/uL) 

Hb : 10.8   (Normal: 12.0-16.00 

gr/dl) 

 

Tujuan: Setelah 

dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, 

diharapkan Tingkat 

infeksi menurun 

dengan Kriteria hasil: 
a. Kebersihan badan 

meningkat 

Kadar sel darah putih 

membaik 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor tanda dan 

gejala infeksi lokal dan 

sistemik 

Terapeutik 

- Batasi jumlah 

pengunjung 

- Cuci tangan sebelum 

dan sesudah kontak 

dengan pasien dan 

lingkungan pasien 

- Pertahankan teknik 

aseptik pada pasien 

berisiko tinggi 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Untuk mengetahui tanda 

dan gejala terjadinya 

infeksi 

Terapeutik 

- Mengurangi kontaminasi 

bakteri 

- Untuk mengurangi 

kontaminasi silang 

- Mengurangi risiko infeksi 

pasca-prosedur dan untuk 

meminimalkan paparan 

dari penyedia layanan 

kesehatan untuk 
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Kolaborasi 

Kolaborasi pemberian 

antibiotic. 

mikroorganisme yang 

berpotensi menular 

Kolaborasi 

Kolaborasi pemberian 

antibiotic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Implementasi dan Evaluasi  Keperawatan  
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HARI/TGL/JAM IMPLEMENTASI EVALUASI 

senin, 29 Agustus  

2022 

 

 

 

08.30 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

08.45 WITA 

 

 

 

 

 

 

09.00 WITA 

 

 

 

 

09.15 WITA 

 

Pemantauan tekanan intrakranial  

Observasi  

- Identifikasi penyebab peningkatan TIK 

Hasil : pasien mengalami trauma kepala dengan ICH dan SDH, pasien post op 

craniectomy hari ke-5 

- Monitor peningkatan TD 

Hasil : 140/80 mmHg 

- Monitor tingkat kesadaran  

Hasil : kesadaran samnolen dengan nilai GCS 3 E1 M 2 Vt 

- Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan 

Hasil : pernapasan 30 x/menit, SPO2 97% 

Terapeutik 

- Pertahankan posisi kepala dan leher netral 

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

- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien 

Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit  

- Berikan terapi non farmakologis 

Hasil : klien diberi terapi murottal selama 10-15 menit 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

Hasil :  

 

 

 

 

 

Intevensi (jam) TD HR RR Suhu SPO2 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- TD : 140/80  

- GCS 3 E 1 M 2 Et 

- RR : 30 x/menit 

A: masalah penurunan 

kapasitas adaptif 

intrakranial belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

- Identifikasi penyebab 

peningkatan TIK 

- Monitor peningkatan TD 

- Monitor tingkat kesadaran 

-Pertahankan posisi kepala 

dan leher netral 

- Atur interval sistem 

pemantauan sesuai kondisi 

pasien 

- Berikan terapi non 

farmakologis 

- Dokuemntasikan hasil 

pemantauan 
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09.25 WITA 

 

 

 

 

 

09.45 WITA 

 

 

 

 

 

13.30 WITA 

 

 

 

 

13.45 WITA 

 

 

 

 

21.10 WITA 

 

 

Pre 1 (08.30) 140/80 140 30 38,8 97 

Post 1 (08.45) 140/70 138 28 38,8 98 

Pre 2 (13.30) 140/70 140 30 38,7 99 

Post 2 (13.45) 140/80 135 29 38,7 100 

Pre 3 (20.20) 138/60 141 27 38,9 98 

Post 3 (20.45) 135/80 130 25 38,9 99 

 

GCS Pre 1 Post 1 Pre 2 Post 2 Pre 3 Post 3 

E 1 1 1 1 1 1 

M  2 2 2 2 2 2 

V X x x x x X 
 

Manajemen Jalan   Napas 

Observasi 

- Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) 

Hasil : frekuensi napas 35 kali/menit, tidak ada retraksi otot dada, pasien tampak 

bernapas dengan dada  

- Monitor bunyi napas 

Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi 

- Monitor sputum 

Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental 

Terapeutik 

S: tidak dapat dikaji 

O : 

- Frekuensi napas 30  x/menit 

- Retraksi otot dada ada 

- Ada bunyi napas 

tambahanyaitu ronkhi 

- Terpasang oksigen 5-6 

liter per menit 
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10.00 WITA 

 

 

 

 

10.05 WITA 

 

 

 

 

 

10.10 WITA 

 

 

 

 

 

10.15 WITA 

 

 

 

 

 

 

10.20 WITA 

 

 

 

 

- Posisikan semi fowler atau supinasi 

Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler head up 15-30 derajat 

- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 

Hasil : klien di suction setiap 15 menit 

- Berikan oksigen, jika perlu 

Hasil : terpasang sungkup kanul dengan oksigen 4 liter/menit 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu 

Hasil : pasien di nebulizer sebelum di suction 

 

A : Masalah bersihan 

jalan napas belum 

teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

manajemen jalan napas 

- Monitor pola napas 

- Monitor bunyi napas 

- Monitor sputum 

- Posisikan semi fowler 

atau supinasi 

- Lakukan pengisapan 

lendir 

- Berikan oksigen 

- Kolaborasi pemberian 

bronkodilator, 

mukolitik, 

jika perlu 

Manajemen nyeri 

Observasi  

D. Identifikasi skala nyeri 

Hasil : skala nyeri diukur dengan VAS, klien tampak menyeringai sekali-kali, 

gelisah, mengerang sekali-kali, dan dapat ditenangkan dengan sentuhan, skala nyeri 

klien 4 

Terapeutik  

- Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, 

kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murottal) 

Hasil : klien diberikan kompres dingin  

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu. 

S: tidak dapat dikaji 

O : 

-Skala nyeri 4 

-Pasien tampak masih 

gelisah 

-TD : 140/80 mmHg 

-HR : 140x/menit 

-RR : 30 x/menit 

-S : 40,0 OC 

A : masalah nyeri akut belum 

teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 
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10.30 WITA 

 

 

 

 

08.00 WITA 

 

 

  

 

08.05 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

08.10 WITA 

 

 

 

 

Hasil : klien diberi metamizole 1 gram setiap 8 jam    - Identifikasi skala nyeri 

   - Berikan terapi non    

farmakologi 

    - Kolaborasi pemberian 

analgetik 

Manajemen hipertermi 

Observasi  

- Identifikasi penyebab hipertermi 

Hasil : post op craniectomy hari ke-5 

- Monitor suhu tubuh 

Hasil : suhu 40,0 oC 

- Monitor komplikasi akibat hipertermi 

Hasil : pasien tampak tidak kejang 

Terapeu tik  

- Ganti linen setiap hari 

Hasil : linen diganti setiap hari 

- Lakukan pendinginan eksternal 

Hasil : klien diberikan pendingin eksternal dengan menggunakan alat pendingin 

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu 

Hasil : pasien diberikan cairan ringer laktat 1.500 per 24 jam 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- Suhu 40,0 OC 

- Tubuh klien teraba hangat 

- TD : 140/80 mmHg 

- HR : 1140x/menit 

- RR : 30 x/menit 

A : masalah hipertermi belum 

teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- Identifikasi penyebab 

hipertermi 

- Monitor suhu tubuh 

- Monitor komplikasi akibat 

hipertermi 

- Ganti linen setiap hari 

- Lakukan pendinginan 

eksternal 

- Kolaborasi pemberian 

cairan dan elektrolit 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Hasil : suhu klien 40,0 oC, pasien di kompres 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- Suhu tubuh 40,0 OC 
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Terapeutik 

- Batasi jumlah pengunjung 

Hasil : jumlah pengunjung dibatasi 

- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 

Hasil : perawat selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 

- Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi 

Hasil : tekhnik aseptik dipertahankan 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu 

Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam dan paracetamol drips 

- Perawat tampak mencuci 

tangan sebelum melakukan 

tindakan aseptik 

- Tidak ada kunjungan bagi 

pasien yang dirawat di ruang 

ICU 

   - WBC : 11,6 

A : masalah infeksi belum 

teratasi 

P : intervensi dilanjutkan 

- Monitor tanda dan gejala 

infeksi 

- Batasi jumlah pengunjung 

- Cuci tangan sebelum dan 

sesuadah kontak dengan 

pasien 
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Selasa , 30 

Agustus  2022  

 

08.30 WITA 

 

 

 

 

 

08.40 WITA 

 

 

 

 

 

 

09.00 WITA 

 

 

 

09.10 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemantauan tekanan intrakranial  

Observasi  

- Identifikasi penyebab peningkatan TIK 

Hasil : pasien mengalami trauma kepala dengan ICH dan SDH, pasien post op 

craniectomy hari ke-6 

- Monitor peningkatan TD 

Hasil : 140/90 mmHg 

- Monitor tingkat kesadaran  

Hasil : kesadaran samnolen dengan nilai GCS 6 E 2 M 3  V1t 

- Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan 

Hasil : pernapasan 35 x/menit, SPO2 96% 

Terapeutik 

- Pertahankan posisi kepala dan leher netral 

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

- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien  

Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit 

- Berikan terapi non farmakologi 

Hasil: klien diberi terapi murottal selama 10- 15 menit 

- Dokumentasikan hasil pemantauan  

Hasil :  

Intevensi (jam) TD HR RR Suhu Spo2  

Pre 1 (08.30) 140/90 139 35 39,5 96 

Post 1 (08.45) 140/80 130 30 39,0 96 

Pre 2 (13.30) 148/70 140 27 38,0 98 

Post 2 (13.45) 135/90 130 25 38,0 97 

Pre 3 (20.20) 130/90 129 34 38,6 98 

Post 3 (20.45) 130/80 137 32 37,9 99 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- TD : 140 /90 mmHg 

- GCS 6 E 2 M3 V 1t 

- RR : 30 x/menit 

A: masalah penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial 

belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

- Identifikasi penyebab 

peningkatan TIK 

- Monitor peningkatan TD 

- Monitor tingkat kesadaran 

- Pertahankan posisi kepala 

dan leher netral 

- Atur interval sistem 

pemantauan sesuai 

kondisi pasien 

- Berikan terapi non 

farmakologis 

- Dokuemntasikan hasil 

pemantauan 
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09.25 WITA 

 

 

 

 

 

09.30 WITA 

 

 

 

 

14.30 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

21.10 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

GCS Pre 1 Post 1 Pre 2 Post 2 Pre 3 Post 3 

E 2 2 2 2 2 2 

M  3 3 3 3 4 4 

V X x x x x x 

 
 
 
 

 Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

- Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) 

Hasil : frekuensi napas 35 kali/menit, tidak ada retraksi otot dada, pasien tampak 

bernapas dengan 

dada 

- Monitor bunyi napas 

Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi 

- Monitor sputum 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

 - Frekuensi napas 27 x/menit 

 - Retraksi otot dada ada 

 - Ada bunyi napas tambahan 

yaitu ronkhi 

 - Terpasang oksigen 5-6 liter 

per menit 
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10.00 WITA 

 

 

 

 

10.05 WITA 

 

 

 

 

 

10.10 WITA 

 

 

 

 

10.15 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20 WITA 

 

 

 

Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental 

Terapeutik 

- Posisikan semi fowler atau supinasi 

Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler head up 15-30 derajat 

- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 

Hasil : klien di suction setiap 15 menit 

- Berikan oksigen, jika perlu 

Hasil : terpasang sungkup dengan oksigen 4 liter/menit 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu 

Hasil : pasien di nebulizer sebelum di suction 

 

A : Masalah bersihan jalan 

napas belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

manajemen jalan napas 

-  Monitor pola napas 

- Monitor bunyi napas 

- Monitor sputum 

- Posisikan semi fowler atau 

supinasi 

- Lakukan pengisapan lendir 

- Berikan oksigen Kolaborasi 

pemberian bronkodilator, 

mukolitik, jika perlu 

Manajemen nyeri 

Observasi  

E. Identifikasi skala nyeri 

Hasil : skala nyeri diukur dengan VAS, klien tampak menyeringai sekali-kali, tidak 

gelisah, mengerang sekali-kali, dan dapat ditenangkan dengan sentuhan, skala nyeri 

klien 3 

Terapeutik  

- Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, 

kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murottal) 

Hasil : klien diberikan terapi murottal  

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu. 

Hasil : klien diberi metamizole 1 gram setiap 8 jam 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

-Skala nyeri 3 

-Pasien tampak masih gelisah 

-TD : 140/90 mmHg 

         - HR : 139 x/menit 

          -RR : 35x/menit 

          -S : 39,2OC 

A : masalah nyeri akut belum 

teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

- Identifikasi skala nyeri 

- Berikan terapi non 

farmakologi 

- Kolaborasi pemberian 

analgetik 
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10.30 WITA 

 

 

 

 

 

 

08.00 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

08.05 WITA 

 

 

 

 

08.10 WITA 

 

 

 

 

 

07.00 WITA 

 

Manajemen hipertermi 

Observasi  

- Identifikasi penyebab hipertermi 

Hasil : post op craniectomy hari ke-6 

- Monitor suhu tubuh 

Hasil : suhu 39,5oC 

- Monitor komplikasi akibat hipertermi 

Hasil : pasien tampak tidak kejang 

Terapeutik  

- Ganti linen setiap hari 

Hasil : linen diganti setiap hari 

- Lakukan pendinginan eksternal 

Hasil : klien diberikan pendingin eksternal dengan menggunakan alat pendingin 

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu 

Hasil : pasien diberikan cairan ringer laktat 1.500 per 24 jam 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

-Suhu 39,2OC 

- Tubuh klien teraba hangat 

-TD : 140/90 mmHg 

-HR : 137x/menit 

-RR : 287x/menit 

A : masalah hipertermi belum 

teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

-Identifikasi penyebab 

hipertermi 

-Monitor suhu tubuh 

- Monitor komplikasi akibat 

hipertermi 

- Ganti linen setiap hari 

- Lakukan pendinginan 

eksternal 

- Kolaborasi pemberian cairan 

dan elektrolit 

 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Hasil : suhu klien 39,5 oC, pasien di kompres 

Terapeutik 

- Batasi jumlah pengunjung 

Hasil : jumlah pengunjung dibatasi 

- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- Suhu tubuh 37,8OC 

- Perawat tampak mencuci 

tangan sebelum melakukan 

tindakan aseptik 
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Hasil : perawat selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 

- Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi 

Hasil : tekhnik aseptik dipertahankan 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu 

Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram, setiap 8 jam dan paracetamol drips 

- Tidak ada kunjungan bagi 

pasien yang dirawat di ruang 

ICU 

 WBC : 11,6 

A : masalah infeksi belum 

teratasi 

P : intervensi dilanjutkan 

- Monitor tanda dan gejala 

infeksi 

- Batasi jumlah pengunjung 

- Cuci tangan sebelum dan 

sesuadah kontak dengan pasien 
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Implementasi dan Evaluasi  

HARI/TGL/JAM IMPLEMENTASI EVALUASI 

Rabu, 31 Agustus   

2022 

 

08.30 WITA 

 

 

 

 

 

08.40 WITA 

 

 

 

 

 

 

09.00 WITA 

 

 

 

 

09.10 WITA 

 

Pemantauan tekanan intrakranial  

Observasi  

- Identifikasi penyebab peningkatan TIK 

Hasil : pasien mengalami trauma kepala dengan ICH dan SDH, pasien post op 

craniectomy hari ke-7 

- Monitor peningkatan TD 

Hasil : 139/90 mmHg 

- Monitor tingkat kesadaran  

Hasil : kesadaran samnolen dengan nilai GCS E3 M 6 V1 

- Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan 

Hasil : pernapasan 38 x/menit, SPO2 99% 

Terapeutik 

- Pertahankan posisi kepala dan leher netral 

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

- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien 

Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit  

- Berikan terapi non farmakologis 

Hasil : klien diberi terapi murottal  selama 10-15 menit 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

Hasil :  

 

 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

-TD : 139/75 

-GCS 11 E3 M 6 E 2 

- RR : 24 x/menit 

A: masalah penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial 

belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

- Identifikasi penyebab 

peningkatan TIK 

- Monitor peningkatan TD 

- Monitor tingkat kesadaran 

- Pertahankan posisi kepala dan 

leher netral 

- Atur interval sistem 

pemantauan sesuai kondisi 

pasien 

- Berikan terapi non 

farmakologis 

- Dokuemntasikan hasil 

pemantauan 
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09.25 WITA 

 

 

 

 

 

09.30 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervensi (jam) TD Sistolik HR RR Suhu Spo2 

Pre 1 (08.30) 139/80 140 38 39,0 99 

Post 1 (08.45) 135/80 132 35 38,5 99 

Pre 2 (13.20) 130/80 135 32 38,0 99 

Post 2 (13.35) 135/70 138 30 37,6 98 

Pre 3 (20.15) 130/80 130 26 37,9 100 

Post 3 (20.30) 120/80 126 24 37,0 100 

 

GCS Pre 1 Post 1 Pre 2 Post 2 Pre 3 Post 3 

E 3 3 3 3 3 3 

M  4 4 4 4 6 6 

V X x 1 1 2 2 
 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

- Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) 

Hasil : frekuensi napas 26 kali/menit, tidak ada retraksi otot dada, pasien tampak 

bernapas dengan dada  

- Monitor bunyi napas 

Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi 

- Monitor sputum 

Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental 

Terapeutik 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- Frekuensi napas 26 x/menit 

- Retraksi otot dada ada 

- Ada bunyi napas tambahan 

yaitu ronkhi 

- Terpasang oksigen 4 liter per 

menit 

A : Masalah bersihan jalan 

napas belum teratasi 
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21.10 WITA 

 

 

 

10.00 WITA 

 

 

 

10.05 WITA 

 

 

 

 

 

 

10.10 WITA 

 

 

 

 

 

10.15 WITA 

 

 

 

 

 

 

10.20 WITA 

- Posisikan semi fowler atau supinasi 

Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler head up 15-30 derajat 

- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 

Hasil : klien di suction setiap 15 menit 

- Berikan oksigen, jika perlu 

Hasil : terpasang sungkup dengan oksigen 4 liter/menit 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu 

Hasil : pasien di nebulizer sebelum di suction 

P : lanjutkan intervensi 

manajemen jalan napas 

- Monitor pola napas 

- Monitor bunyi napas 

- Monitor sputum 

- Posisikan semi fowler atau 

supinasi 

- Lakukan pengisapan lendir 

- Berikan oksigen Kolaborasi 

pemberian bronkodilator, 

mukolitik, jika perlu 

Manajemen nyeri 

Observasi  

F. Identifikasi skala nyeri 

Hasil : skala nyeri diukur dengan VAS, klien tampak menyeringai sekali-kali, 

gelisah, mengerang sekali-kali, dan dapat ditenangkan dengan sentuhan, skala nyeri 

klien 4 

Terapeutik  

- Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, 

kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal) 

Hasil : klien diberikan kompres dingin  

 

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu. 

Hasil : klien diberi metamizole 1 gram setiap 8 jam 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- Skala nyeri 3 

- Pasien tampak masih gelisah 

- TD : 130/ 80 mmHg 

- HR : 130 x/menit 

- RR : 26 x/menit 

- S : 78,6OC 

A : masalah nyeri akut belum 

teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

- Identifikasi skala nyeri 

- Berikan terapi non 

farmakologi 

- Kolaborasi pemberian 

analgetik 

Manajemen hipertermi 

Observasi  

S : tidak dapat dikaji 

O : 
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10.30 WITA 

 

 

 

 

 

08.00 WITA 

 

 

 

 

 

 

08.05 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10 WITA 

 

 

- Identifikasi penyebab hipertermi 

Hasil : post op craniectomy hari ke-7 

- Monitor suhu tubuh 

Hasil : suhu 37,9oC 

- Monitor komplikasi akibat hipertermi 

Hasil : pasien tampak tidak kejang 

Terapeutik  

- Ganti linen setiap hari 

Hasil : linen diganti setiap hari 

- Lakukan pendinginan eksternal 

Hasil : klien diberikan pendingin eksternal dengan menggunakan alat pendingin 

Kolaborasi  

- Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu 

Hasil : pasien diberikan cairan ringer laktat 1.500 per 24 jam 

- Suhu 37,OC 

- Tubuh klien teraba hangat 

- TD : 130/80 mmHg 

- HR : 130 x/menit 

-RR : 26x/menit 

A : masalah hipertermi belum 

teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

- Identifikasi penyebab 

hipertermi 

- Monitor suhu tubuh 

- Monitor komplikasi akibat 

hipertermi 

- Ganti linen setiap hari 

- Lakukan pendinginan 

eksternal 

- Kolaborasi pemberian cairan 

dan elektrolit 

 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Hasil : suhu klien 37,0oC, pasien di kompres 

Terapeutik 

- Batasi jumlah pengunjung 

Hasil : jumlah pengunjung dibatasi 

- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 

Hasil : perawat selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 

- Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- Suhu tubuh 37,0OC 

- Perawat tampak mencuci 

tangan sebelum melakukan 

tindakan aseptik 

- Tidak ada kunjungan bagi 

pasien yang dirawat di ruang 

ICU 

- WBC : 9,0 
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08.30 WITA 

 

09.00 WITA 

 

 

 

09.30 WITA 

 

 

 

Hasil : tekhnik aseptik dipertahankan 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu 

Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam dan paracetamol drips 

A : masalah infeksi belum 

teratasi 

P : intervensi dilanjutkan 

- Monitor tanda dan gejala 

infeksi 

- Batasi jumlah pengunjung 

- Cuci tangan sebelum dan 

sesuadah kontakdengan pasien 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis asuhan keperawatan  

1. Analisis pengkajian keperawatan    

Pasien sebelumnya ialah pasien rujukan dari puskesmas Bone, dan 

dirawat beberapa jam sebelumnya di puskesmas akhirnya dirujuk ke rumah 

sakit RSUP Wahidin Sudirohusodo makassar. Pasien tidak mempunyai riwayat 

penyakit ataupun pernah dirawat dirumah sakit. Dimana trauma yang paling 

banyak terjadi pada saat kecelakaan lalu lintas adalah trauma kepala. Trauma 

kepala akibat kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama disabilitas dan 

mortalitas di negara berkembang. Keadaan ini umumnya terjadi pada 

pengemudi motor tanpa helm atau memakai helm yang tidak tepat dan yang 

tidak memenuhi standar. (Depkes RI, 2015). 

Berdasarkan hasil Pengkajian pemeriksaan fisik Nn S didiagnosis 

cedera kepala berat. Cedera kepala diklasifikasikan berdasarkan nilai Glasgow 

Coma Scale (GCS), dengan hasil GCS Nn S didapatkan 3 E: 1 M: 2 V: ETT. 

Nilai GCS sama atau kurang dari 8 didefenisikan sebagai cedera kepala berat, 

cedera kepala sedang memiliki nilai GCS 9-13, dan cedera kepala ringan 

dengan nilai GCS 14-15 (AANS, 2020). Pada pasien dengan Cedera Kepala 

biasanya didapatkan keluhan utama yang berbeda-beda, seperti penurunan 

kesadaran, perdarahan di otak, hilangnya memori sesaat, sakit kepala, mual 

dan muntah, gangguan pendengaran, edema pulmonal, kejang, infeksi, tanda 
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herniasi otak, hemiparise, gegar otak, fraktur tengkorak (Andra Saferi Wijaya 

& Yessie Mariza Putri, 2013).  

Berdasarka data objektif yang didapatkan pada saat pengkajian  dengan 

penurunan kesadaran dengan status Hemodinamik dan didapatkan hasil pada 

Nn S memiliki kesadaran coma, dengan Tekanan Darah 140 / 80, dengan Nadi 

124 x/ menit, Pernafasan 26 x/ menit dan Suhu 40℃.  Menurut Diana Christine 

Lalenoh 2012 pada kasus TBI pasien mengalami beberapa peningkatan pada 

status hemodinamik seperti peningkatan suhu badan (rektal) 38,10C dengan 

laju nadi 110 kali/menit mengikuti peningkatan suhu tubuh yang terjadi. 

Hipertermi merupakan salah satu pencetus meningkatnya kecepatan 

metabolisme basal otak dan selanjutnya terjadi peningkatan aliran darah 

serebral yang diikuti dengan peningkatan tekanan intrakranial. 

Tekanan Intrakranial (ICP) yang dapat dipengaruhi oleh berbagai 

keadaan di antaranya keseimbangan oksigen suplai/konsumsi, tekanan arteri 

rerata (MABP) Reaktivitas serebrovaskular terhadap Karbondioksida 

(CO2R)(autoregulasi (AR), aliran darah serebral (CBF), volume darah serebral 

(CBV), kecepatan metabolisme serebral yang dipengaruhi oleh ada tidaknya 

peningkatan suhu tubuh (Temp), ada tidaknya massa di otak (SOL) serta 

mencegah hipertensi intrakranial untuk mencegah hipoksia jaringan otak 

maupun herniasi.  
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Pemeriksaan rutin untuk diketahui adanya tekanan intrakranial, yaitu 

dengan melakukan CT-scan, MRI dll. CT scan menunjukkan adanya 

peningkatan tekanan intrakranial dengan adanya midline shift, obliterasi 

sisterna basalis, hilangnya sulkus, hilangnya ventrikel (atau pembesaran, 

dalam kasus hidrosefalus), dan edema (adanya daerah hipodensitas). Ketika 

terjadi peningkatan intrakranial maka kemungkinan mengakibatkan penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial. Dari hasil pemeriksaan CT Scan Kepala Nn S 

didapatkan epidural hemmorrhage regio temporoparetooccipital sinistra yang 

mengakibatkan midline shift kekanan, intrcerebral hemmorrhage lobus 

temoral dextra, kontusio cerebri lobus temporal dextra. 

2. Analisis Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon klien terhdap 

proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung maupun masalah 

kesehatan aktual dan maupun potensial ( PPNI, 2017 ). Menurut asuhan 

keperawatan berdasarkan diagnosa medis dalam ( Prince & Wilson, 2012; 

Smeltzer, 2015, Ariani, 2015 ) terdapat 9 diagnosa keperawatan yang muncul 

pada kasus traumatic brain injury ( TBI) yaitu bersihan jalan nafas tidak 

efektif, penurunan kapasitas adaptif intrakranial, gangguan pertukaran gas, 

nyeri akut, hipertermi, defisit perawatan diri, resiko defisit nutrisi, resiko 

infeksi. 
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Berikut pembahasan diagnosa yang muncul sesuai teori yang muncul 

pada pasien Nn S dengan kasus traumatic brain injury ( TBI ) :  

a. Diagnosis utama yang muncul pada kasus ini adalah bersihan jalan nafas 

tidak efektif. Masalah ini didapatkan pada saat dilakukan pengkajian 

pada pasien saat di rawat di ruang ICU dengan data pernapasan 26x/ 

menit, terdapat sputum/sekret yang berlebihan ditandai dengan suara 

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

dalam bukunya bahwa pasien yang mengalami cedera kepala dengan 

cedera otak primer mengakibatkan keruskan sel otak yang memicu 

terjadi penurunan tekanan pembuluh darah pulmonal, peningkatan 

tekanan hidrostatik, kebocoran cairan kapiler, oedema paru, 

penumpukan cairan atau sekret, dan disfusi O2 terlambat yang akan 

meningkatkan frekuensi pernapasan klien serta penumpukan sekret 

menyebabkan jalan napas cenderung menyempit sehingga udara yang 

masuk kedalam tubuh lebih sedikit. Masalah ini ditemukan pada hari 

pertama sampai hari kelima saat pasien dirawat di rungan ICU rumah 

sakit wahidin sudirohusodo makassar. Bersihan jalan napas tidak efektif 

merupaka suatu kondisi di mana ketidak mampuan pasien membersihkan 

sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas 

tetap paten ( PPNI S.D 2016).  

b. Diagnosis keperawatan yang kedua adalah penurunan kapasitas adaptif 

intracranial yang berhungan dengan edema serebral akibat cedera kepala. 
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Menurut SDKI PPNI 2017 penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

didefinisikan sebagai gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam 

melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan 

kapasitas intrakranial yang disebabkan karena edema serebral akibat 

cedera kepala. Diagnosa ini ditegakkan karena didukung oleh data-data 

antara lain pasien sebelumnya mengalami kecelakaan di sambar oleh 

kendaraan bermotor, pasien mengalami penurunan kesadaran, dengan 

tingkat kesadaran semi koma dengan nilai GCS 3, adanya trauma pada 

kepala pasien, dan terdapat hasil pemeriksaan CT Scan kepala : epidural 

hemmorrhage regio temporoparetooccipital sinistra yang mengakibatkan 

midline shift kekanan, intercerebral hemmorrhage lobus temoral dextra, 

kontusio cerebri lobus temporal dextra, subgaleal hematoma regio 

temporoparietal sinistra, brain edea.  

Diagnosa keperawatan ke tiga adalah nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera fisik ( trauma kepala ). Menurut (Harun Rosjidi, 

C., & Nurhidayat, S. 2014) pada pasien cedera kepala keluhan utama 

yang biasa dikeluhkan adalah nyeri dan didapatkan hasil pengkajian 

terdapat luka post OP craniotomy pada kepala, pasien tampak 

mengerang dan Nyeri kepala terjadi karena adanya peregangan pada struktur 

intrakranial yang peka terhadap nyeri, serta ketidakadekuatan perfusi jaringan 

otak. Apabila pasien mengeluh nyeri maka hanya satu tindakan yang 

mereka inginkan yaitu mengurangi rasa nyeri tersebut, untuk 
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mengurangi rasa nyeri maka harus dilakukan manajemen nyeri yang 

benar-benar berpengaruh, manajemen nyeri mempunyai beberapa 

tindakan atau prosedur baik secara farmakologis maupun non 

farmakologis. 

c. Diagnosa keperawatan ke empat adalah hipertermi yang berhubungan 

dengan respon trauma dan didapatkan hasil pengkajian pasien dengan 

post 0P craniectomy, terdapat luka pada kepala, MSCT Brain : 

perdarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 

ml, brain edema didapatkan suhu 40.0 ℃. Menurut Christine Lalenoh  

(2012) Hipertermi merupakan salah satu pencetus meningkatnya 

kecepatan metabolisme basal otak dan selanjutnya terjadi peningkatan 

aliran darah serebral yang diikuti dengan peningkatan tekanan 

intrakranial. 

d. Diagnosa keperawatan kelima adalah resiko infeksi dengan 

ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder ditandai dengan pasien 

post op craniotomy removal hemotoma, pasien terpasang central vein 

catheter CVC, pasien terpasang kateter urine, pasien terpasang NGT 

dengan WBC 11,6 HB 10,8 dan terpasang drain. 

3. Analisis intervensi keperawatan  

Perencanaan keperawatan pada pasien disusun menggunakan buku 

standar intervensi keperawatan Indonesia dan standar luaran keperawatan 

indonesia dimana perencaan ini baru dapat disusun apabila data yang telah 
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terkumpul sudah di analisis dan diprioritaskan. Perencanaan ini dibuat 

untuk mengatasi permasalahan pasien dengan tahap Tindakan dimulai dari 

observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi.  

Intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosis keperawatan pertama 

dengan penurunan kapasitas adaptif intracranial berdasarkan buku SIKI 

(2018) yaitu manajemen peningkatan tekanan intracranial. Pasien yang 

mengalami Cedera kepala dapat menyebabkan tekanan intracranial 

menurun yang diakibatkan oleh edema serebri maupun perdarahan di otak 

(Arif Hendra Kusuma, 2019). Tujuan dari asuhan keperawatan berdasarkan 

SLKI (2019) diharapkan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

dapat meningkat dengan kriteria hasil : penurunan GCS meningkatan status 

hemodinamik meningkat, tingkat kesadaran meningkat, tekanan darah 

membaik, pola nafas membaik, respon pupil membaik, tekanan intracranial 

membaik. Pada kasus ini beberapa intervensi tidak dapat dilakukan karena 

kondisi pasien dalam keadaan semi koma. 

 Selanjutnya intervensi yang dilakukan pada diagnosis keperawatan 

kedua dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif berhungan dengan 

adanya jalan napas buatan dengan kriteria hasil yaitu produkasi sputum 

menurun, frekuensi napas membaik dengan pemberian intervensi 

manajemen bersihan jalan napas. Didapatkan faktor yang mempengaruhi 

Pernapasan pasien yang mengalami cedera kepala, diantaranya adalah usia, 

mekanisme terjadinya injuri, dan adanya penggunaan ventilasi mekanik. 
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Perubahan frekuensi pernafasan menyebabkan saturasi oksigen dalam darah 

menurun yang diikuti perfusi jaringan yang menurun juga. Perfusi jaringan 

otak yang rendah pada otak dapat menyebabkan perburukan kondisi pasien 

cedera kepala, sehingga pasien memiliki outcome yang buruk. Semakin 

tinggi perfusi oksigen ke otak maka outcome pasien cedera kepala semakin 

baik (Luci Riani Br. Ginting, 2020).  

Intervensi yang ke tiga dengan diagnosis keperawatan nyeri akut yang 

berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala) dibuktikan 

dengan kriteria hasil yaitu, meringis dapat menurun, frekuensi napas 

membaik, tekanan darah membaik dengan pemberian intervensi manajemen 

nyeri dilakukan selama 3x24 jam. Menurut penelitian (Black & Hawks, 

2009) nyeri akut akibat cedera kepala adalah pengalaman yang tidak 

menyenangkan baik sensorik maupun emosional yang diakibatkan oleh 

kerusakan atau potensial kerusakan jaringan otak. Nyeri cedera kepala 

diklasifikasikan atas nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Nyeri 

kepala primer adalah nyeri kepala tanpa disertai adanya penyebab structural 

organik. Sedangkan nyeri kepala sekunder ialah nyeri kepala karena trauma 

kepala atau posttrauma headace, infeksi otak atau penyakit lainnya (Sjahrir, 

2004).  

Diagnosis yang ke empat yaitu hipertermi berhubungan dengan respon 

trauma dibuktikan dengan kriteria hasil yaitu: suhu tubuh membaik, 

takipneu menurun, takikardi menurun dengan pemberian intervensi 
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manajemen hipertermi. Menurut (PPNI, 2016) yang menjelaskan tentang 

hipertermi, dimana keadaan meningkatnya suhu tubuh diatas rentang 

normal. Menurut Christine Lalenoh  (2012). Hipertermi merupakan salah 

satu pencetus meningkatnya kecepatan metabolisme basal otak dan 

selanjutnya terjadi peningkatan aliran darah serebral yang diikuti dengan 

peningkatan tekanan intrakranial akibat cedera kepala.  

Dan diagnosis keperawatan yang ke lima yaitu resiko infeksi dibuktikan 

den gan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder dengan kriteria hasil 

yaitu. Hipertermi menurun (suhu badan 40 ºC) (SLKI PPNI, 2017) kadar 

sel darah putuh membaik, dan kebersihan badan meningkat dengan 

pemberian intervensi pencegahan infeksi. Menurut SDKI, 2017 yang 

menejalaskan tentang resiko infeksi yang didefinisikan sebagai berisiko 

mengalami peningkatan terserang organisme patogenik.  

4.  Analisis implementasi keperawatan  

Pelaksaan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan tiga hari 

perawatan pada tanggal 29-31 agustus 2022 diruang ICU RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun berdasarkan SDKI dan SIKI. Implementasi 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan sesuai 

dengan masalah keperawatan yang ditemukan pada pasien.  
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Implementasi mandiri perawat yang dapat dilakukan pada 

diagnosis pemantauan tekanan intrakranial disertai pemberian terapi non 

farmakologis untuk meningkatkan GCS dan status Hemodinamik pada 

masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Tindakan yang 

dilakukan yaitu monitor tekanan intrakranial dan terpai nonfarmakologi 

berupa terapi murottal 3 kali dalam sehari selama 3 hari berturut-turut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Setyo Upoyo (2012) 

dimana setelah dilakukan pemberian stimulasi Al-Qur’an hasil yang 

didapatkan adalah terdapat perbedaan nilai GCS yang bermakna sebelum 

dan setelah intervensi (p = 0,034). Terdapat perbedaan peningkatan nilai 

GCS yang bermakna antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

(p = 0.013). Stimulasi dengan memperdengarkan murotal Al Quran 

mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran pasien 

sehingga direkomendasikan pada  pasien yang  mengalami penurunan 

kesadaran akibat cedera kepala.  

Pengaruh terapi murottal Al Qur’an dengan penurunan status 

hemodinamika (tekanan darah sistolik, diastolic, MAP, HR dan RR), 

Intervensi mendegarkan murottal diperkuat oleh penelitian (Maryani & 

Wayan, 2021) bahwa penurunan tekanan darah dapat berhasil jika 

pemberian intervensi murotal Al Qur’an dilakukan sepanjang 3 hingga 7 

hari. Efektifitas murottal Al Qur’an terhadap status hemodinamika akibat 

cedera kepala.  
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Sementara itu, Perawat dapat melakukan tindakan mandiri berupa 

diagnosis bersihan jalan napas yaitu manajemen jalan napas dengan 

monitor pola napas dan bunyi napas setiap 2 jam sekali, monitor 

sputum, pemberian posisi semi fowler dan suction serta terapi oksigen 

5-6 liter/menit. Posisi semi fowler diberikan kepada pasien untuk 

menjaga bersihan jalan napas pada pasien. 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).  

Selain itu diagnosis keperawatan dengan nyeri akut selain 

pemberian obat farmakolog,  nyeri akut akibat cedara kepala bisa juga 

diberikan terapi nonfarmakologi dengan pemberian terapi murottal. 

Menurut peneliatian yang dilakukan Noor Khalilati (2019), salah satu 

teknik distraksi yang efektif adalah terapi murottal (mendengarkan 

bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an), yang dapat menurunkan nyeri 

fisiologis, stres, dan kecemasan dengan mengalihkan perhatian 

seseorang dari nyeri. Sehingga setelah dilakukan pengalihan perhatian 

melalui metode mendengarkan suara alunan ayat suci Al-Qur’an dapat 

memberikan rasa nyaman sehingga responden tidak berfokus terhadap 

rasa nyeri. 
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Intervensi kompres hangat merupakan salah kegiatan mandiri 

perawat yang diberikan kepada pasien untuk mengatasi masalah  

hipertermia dapat diberikan tindakan kolaboratif pemberian analgetik. 

Berdasarkan penelitian yang lakukan oleh Haryani (2018) pada proses 

pemberian kompres hangat memberikan efek penyaluran sinyal 

hipotalamus melalui keringat dan vasodilatasi perifer sehingga proses 

perpindahan panas terjadi melalui proses kondusif dan evaporasi.  

Tindakan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan 

masalah risiko infeksi yaitu perawatan luka untuk mempercepat 

penyembuhan luka dan mencegah terjadinya infeksi. Ulkus decubitus 

merupakan kondisi dimana terjadi kerusakan atau kematian kulit sampai 

jaringan dibawahnya bahkan dapat menembus otot sampai mengenai 

tulang dan dapat mengganggu proses pemulihan pasien dan biasanya di 

ikuti dengan nyeri yang berkepanjangan bahkan dapat menyebabkan 

terjadinya infeksi sehingga proses pemulihan pasien yang berlangsung 

lama dan dapat menambah panjang lama perawatan (Abdul Herman, 

2021).  

5. Analisis evaluasi keperawatan  

Evaluasi sumatif pada masalah keperawatan penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial setelah 3 hari intervensi terjadi peningkatan nilai GCS 

pada pasien yaitu pada hari pertama GCS3 E1 M2 Vett, hari kedua GCS6  
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E2 M3 V1, hari ke tiga GCS 10 E3 M5 V2. Dan status hemodinamik pada 

klien juga mulai  stabil setelah pemberian intervensi pada status 

hemodinamik pasien mengalami perubahan meskipun tidak signifikan 

yaitu hari pertama pre TD 140/80 post 130/75, pre HR 124 x/menit post 

120 x/menit, pre RR 30 x/menit post RR 26 x/menit. Salah satu intervensi 

yang efektif dilakukan dengan masalah penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial  dengan penurunan GCS dan status Hemodinamik yaitu 

dengan memperdengarkan terapi murotal Al Quran mempunyai pengaruh 

positif dalam meningkatkan kesadaran pasien sehingga 

direkomendasikan pada  pasien yang  mengalami penurunan kesadaran 

akibat cedera kepala.  

Berdasarkan hasil studi kasus, evaluasi sumatif pada masalah 

keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif setelah diberikan 

intervensi selama 3 hari maka diperoleh bahwa frekuensi napas klien 

sedikit membaik meskipun belum stabil yaitu dari RR 30 x/menit menjadi 

RR 28 x/menit. Selain itu, pada hari ke tiga sudah tidak ada bunyi 

tambahan pada pernapasan dan intervensi dilanjutkan hingga kondisi 

klien stabil. Hal ini sejalan dengan penelitian (Adika et., al, 2022 ) bahwa 

posisi semi fowler efektif dalam memperbaiki jalan napas pada pasien.  

Selain itu, evaluasi sumatif pada masalah keperawatan nyeri selama 

3 hari intervensi terjadi penurunan skala nyeri dari 4 menjadi 3, klien  

masih tampak gelisah. Kemudian, masalah hipertermi sudah teratasi di 
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mana suhu klien sudah mulai stabil yaitu mulai dari suhu 40,0 ℃ menjadi  

37,6 ℃ walaupun tubuh  masi teraba hangat dan meskipun telah diberikan 

intervensi terapi non farmakologis namun salah satu penyebab terjadinya 

hipertermi pada pasien cedera kepala karena adanya respon trauma 

(SDKI, 2017).  

Selain itu, masalah keperawatan risiko infeksi setelah 3 hari 

intervensi ditemukan bahwa suhu klien mulai stabil yaitu 40,0 ℃ namun 

hasil lab WBC klien belum membaik yaitu 11,6. Menurut  SDKI, (2017) 

yang menejalaskan tentang resiko infeksi yang didefinisikan sebagai 

berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik. 

2.2 Analisis EBPN  

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien Nn. S yang 

dengan  masalah traumatik brain injury dengan  masalah penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi terapi murottal  selama 

3 hari intervensi. Intervensi diberikan 1 hari sebanyak 3 kali dengan cara 

memperdengarkan kepada klien dengan hasil pemantauan terjabarkan 

pada diagram berikut ini: 
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2.2.1 Tanda-Tanda Vital ( Hemodinamik ) 

Pemantauan Tekanan Darah  

 

Pemantauan Nadi ( HR)  
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Pemantauan ernapasan ( RR)  
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Berdasarkan hasil pemanatuan tanda-tanda vital (hemodinamik) pada 

hari pertama sampai hari ke tiga didapatkan hasil pemantaun pemberian 

sebelum dan setelah di berikan intervensi terdapat perubahan walaupun 

tidak secera menyeluruh atau dalam beberapa tahap dalam pemberian 

intervensi, Sementara itu salah satu tanda dan gejala terjadinya penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial yaitu tanda-tanda vital meningkat dan 

melebar penyebabnya yaitu edema serebral karena cedera kepala dan 

iskemik serebral tersebut. Intervensi ini yaitu terapi murottal sangat 

membantu meningkatkan GCS dan menurunkan status hemodinamik 

walaupun belum signifikan terjadinya perubahan. (SDKI, 2017).   
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Menurut (Nafi’ah, Maliya & Dewi, 2014; Widyastuti, 2015), terapi 

murottal surat Ar-Rahman yang didengarkan dapat memberikan persepsi 

positif sehingga dapat merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan hormon 

endorphin sehingga membuat seseorang akan merasakan kebahagiaan. Rasa 

bahagia tersebut akan merangsang amigdala untuk mengaktifkan dan 

mengendalikan saraf otonom yang meliputi saraf parasimpatis serta saraf 

simpatis. Fungsi saraf parasimpatis ini membuat jantung tersyarafi serta 

membuat denyut jantung lambat, sedangkan saraf simpatis sebaliknya. 

Pengendalian rangsangan saraf otonom tersebut akan mengakibatkan 

terjadinya pengendalian pula pada sekresi norepinefrin serta epinefrin oleh 

medula adrenal. Hormon epinefrin norepinefrin yang terkendali tersebut 

menyebabkan terhambatnya pembentukan angiotensin, sehingga tekanan 

darah akan menurun. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Siti Mutiah, 2022),  yang menjelakan 

bahwa maanfaat pemberian terepi mendengarkan  lantunan 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. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nejad et al Nejad et 

al., (2018), mendengarkan al-Qur’an terbukti dapat menstabilkan 
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hemodinamik pasien, mengurangi stres dan kecemasan pasien di ruang 

ICU. 

 

  

2.2.2 Glasgow Coma Scale (GCS)   

Pemantauan GCS 
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            Penelitian yang dilakukan (Zuhriana K. Yusuf 2019)  yang 

menjelaskan dengan pemberian terapi 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 

stimulasi sensori dalam hal ini terapi  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. 

               Selanjutnya terdapat studi kasus yang sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang menjelaskan manfaat dan ke efektifan terapi murottal yang 

telah  dipublikasikan oleh Arif Setyo Upoyo (2012) yang menyatakan bahwa 

pemberian terapi murottal Al-Qur’an pada pasien yang mengalami cedera 

kepala dapat mempengaruhi meningkatkan GCS. Dengan adanya stimulus 

audiotori, maka akan meningkatkan kesadaran pasien dan mencegah 

terjadinya ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Terapi murottal Al-

Qur‟an akan memberikan pengaruh pada perfusi jaringan serebral dengan cara 

menstimulus sensori, sebagai neuronprotektif danmeningkatkan proses 

pemulihan pasien dengan penurunan kesadaranyang dimulai dengan kenaikan 

GCS.  

               Terapi murottal Al-Qur‟an dapat menstimulus sistem syaraf 

simpatis, menurunkan aktivitas adrenalin, menurunkan ketegangan 
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neuromuscular, meningkatkan kesadaran, menurunnya asam lambung, dan 

menurunnya tekanan darah (Novita, 2015) 

           Adapun integrasi keilmuan bahwa penurunan kesadaran diakibatkan 

oleh agen pencedera seperti kecelakaan lalu lintas dikarenakan benturan yang 

mengakibatkan meningkatnya TIK dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-

Qur’an transimisi sinyal dan aktivitas neuro di tubuh pasien akan kembali 

stabil dan berfungsi dengan semestinya. Membaca ayat Al-Qur’an 

menggunakan tajwid yang benar ilmu akan membawa manfaat berupa 

kedamaian pikiran dan hati bagi yang membaca dan mendengarnya untuk 

meningkatkan cinta mereka kepada Allah SWT, dengan menemukan damai di 

hati dan pikiran mereka, dan akan menghargai makna Al-Qu’an. Disamping 

itu Al-Qur‟an bisa berfungsi sebagai obat pasien sebagaimana dinyatakan 

dalam QS Al- Isra [17] :82 : 

ينَْ اِّلََّ خَسَارًا يْدُ الظّٰلِّمِّ نِّيْنََۙ وَلََ يَزِّ لْمُؤْمِّ رَحْمَةٌ ل ِّ فَاۤءٌ وَّ نَ الْقُرْاٰنِّ مَا هُوَ شِّ لُ مِّ  ٨٢ وَنُنزَ ِّ

Terjemahanya:  

“Dan kami menurunkan Al-Qur’an apa yang kesembuhan dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman, tetapi tidak menambah bagi orang-orang yang 

zalim kecuali kerugian” 

 

              Menurut Quraish Shihab, hadis tersebut–jika benar riwayatnya tidak 

menunjukkan kepada penyakit jasmani, tetapi itu menunjukkan kepada 

penyakit rohani/jiwa yang berdampak pada jasmani atau biasa disebut 

psikosomatik. Memang tidak jarang seseorang merasa sesak nafas atau dada 

bagaikan tertekan karena adanya ketidakseimbangan rohani. Seorang sufi 
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besar bernama al-Hasan al-Bashri–sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

Sayyid Thanthawi–dan berdasarkan pada riwayat Abu asy-Syeikh berkata: 

“Allah menjadikan Al-Qur‟an obat terhadap penyakit- penyakit hati, dan tidak 

menjadikannya obat untuk penyakit jasmani.” 

(Tafsir Al-Misbah [7]: 532). 

5.3 Keterbatasan  

 Keterbatasan dari studi kasus ini yaitu, intervensi yang diberikan 

dalam penelitian ini merupakan intervensi mandiri yang dapat dilakukan 

oleh perawat untuk membantu meningkatkan kesadaran pada pasien. 

Namun, selain intervensi non farmakologis diberikukan juga intervensi 

farmakologis seperti pemberian obat monitol 20% untuk tekanan 

intrakranial dan propranolol 20 mg untuk tekanan darah tinggi pada klien. 

Sehingga, memungkinkan terjadinya bias dalam penelitian ini. Namun, 

tidak bisa dipungkiri dari bebargai penelitian telah menemukan bahwa 

intervensi pemberian terapi Murottal terbukti dapat meningkatkan nilai 

GCS dan status hemodinamik pada pasien dengan trauma kepala. Sehingga, 

penggunaan intervensi ini dapat digunakan sebagai kombinasi antara terapi 

farmakologis dan terapi non farmakologis. (Kemenkes, 2022). 
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                                                                  BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

6.1.1 pengkajian keperawatan 

Pada pengkajian ditemukan bahwa pada pasien yang mengalami penurunan 

GCS dengan status hemodinamik. Didaptkan hasil pengkajian yaitu  terdapat 

masalah bersihan jalan napas tidak efektif dan mengalami penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial, terdapat juga nyeri akut, hipertermi, dan resiko 

infeksi akibat cedera kepala yang di alami oleh pasien.  

6.1.2 diagnosis keperawatan  

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 5 diagnosa 

keperawatan yang ditegakkan pada pasien yaitu: bersihan jalan nafas tidak 

efektif berhubungan dengan adanya jalan nafas buatan, penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial berhubungan dengan edema serebral, nyeri berhubungan 

dengan agen pencedera fisik (trauma kepala), hipertermi berhubungan dengan 

respon trauma, resiko infeksi dibuktikan dengan efek ketidakadekuatan 

pertahanan tubuh sekunder. 
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6.1.3 intervensi keperawatan  

Intervensi keperawatan untuk diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif 

berhubungan dengan adanya jalan nafas buatan diberikan intervensi 

manajemen jalan napas, penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan 

dengan edema serebral pemberian intervensi terapi murottal, nyeri 

berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala) intervensi 

manajemen nyeri, hipertermi berhubungan dengan respon trauma intervensi 

manajemen hipertermi, resiko infeksi dibuktikan dengan efek ketidakadekuatan 

pertahanan tubuh sekunder pemberian intervensi pencegahan infeksi. 

6.1.4  Implementasi keperawatan 

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan diwaktu yaitu pada 

tiga hari perawatan pada tanggal 29 Agustus 2022 diruang ICU RS Wahidin 

Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang 

telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. 

6.1.5 Evaluasi keperawatan 

Evaluasi pada pasien dengan masalah penurunan GCS dengan status 

hemodinamik dapat teratasi dengan pemberian terapi murottal, dan didapatkan 

hasil terdapat peningkatan CGS dengan status hemodinamik pada pasien yang 

mengalami  masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial akibat cedera 

kepala.  

6.1.6 Intervensi EBPN 
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Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien trmatik brain injury  atau 

cedera kepala dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial dengan  

menggunakan intervensi terapi murottal. Terapi murottal adalah teknik 

mendegarkan yang dipadukan dengan keyakinan yang dimiliki oleh pasien. 

Dalam menyelesaikan masalah penurunan GCS dan mengalami penigkatan 

hemodinamik dengan mengalami cedera kepala, penulis membantu 

memberikan kenyamanan psikospiritual pada pasien dimana kenyamanan 

psikospiritual dikaitkan dengan  ketenangan jiwa. 

6.2 Saran  

6.2.1 bagi mahasiswa  

Sebelum melakukan terapi murottal ini baiknya, lingkungan sekitar klien di 

perhatikan agar ketika terapi tersebut berlangsung tidak ada kebisingan yang 

dapat menganggu. 

6.2.2 bagi perawat  

Penerapan terapi murottal ini dapat dilakukan secara terus menerus pada pasien 

yang mengalami penurunan kesadaran atau GCS dan yang mengalami 

peningkatan tanda-tanda vital (hemodinamik) dan dapat mengurangi gejala 

kecemasan yang dirasakan oleh klien. 
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                      Gambar 1 Dokumentasi Pemberian Tindakan  
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Gambar 2 Penyimpanan KDM 
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