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ABSTRAK 
 

Nama : Hajra 

NIM :70900122021 

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala Berat 

dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi Terapi Murottal di 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Latar belakang: Cedera kepala merupakan penyakit yang menyebabkan 

terjadinya kecacatan dan kematian di dunia. Data Riskesdas 2018 menunjukkan 

prevelensi cedera kepala di Indonesia sebesar 11,9%. Sulawesi Selatan menempati urutan 

ke-6 dengan prevelensi 15% setelah NTT.  Penyebab trauma kepala terbanyak adalah 

kecelakaan lalu lintas yaitu 36,08%. Penurunan kesadaran merupakan salah satu 

manifestasi klinis dari cedera kepala yang memerlukan perhatian dan penanganan segera 

untuk mengurangi kecacatan dan mencegah kematian. Penanganan gangguan kesadaran 

dapat secara farmakologis dan nonfarmakologis. Terapi nonfarmakologis yang dapat 

diberikan adalah Terapi Murottal. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pasien 

dengan trauma kepala berat dan penurunan kesadaran melalui intervensi Terapi Murottal 

di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk memberikan peraatan.Metode yang 

digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan keperawatan yang dengan 1 responden. 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan 

dokumentasi. Instrumen pengumpulan data adalah evaluasi kegawatdaruratan dan 

perawatan gawat darurat. Penelitian ini dilakukan di Intensive Care Unit (ICU) RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo dan berlangsung selama 3 hari secara berturut-turut, yakni  

dari tanggal 21 hingga 23 Februari 2023. Hasil: Setelah diberikan intervensi Terapi 

Murottal pasien mengalami peningkatan kesadaran dari GCS E2 M2 Vx menjadi GCS E3 

M4 Vx yaitu pasien telah mampu mengikuti perintah untuk membuka mata, daan telah 

mampu menggerakkan salah satu anggota tubuhnya ketika di beri rangsangan nyeri, 

status hemodinamik klien mulai membaik dari 140/70mmHg turun menjadi 

131/80mmHg. Kesimpulan dan saran: Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kasus yang 

dilakukan, ditemukan bahwa penerapan intervensi Terapi Murotal  yang dilakukan 

selama tiga hari berturut-turut dapat membantu meningkatkan kesadaran pasca intervensi. 

Hal ini menunjukkan bahwa Terapi Murottal efektif mengatasi gangguan kesadaran pada 

pasien cedera kepala berat. Saran untuk peneliti selanjutnya: Gunakan Terapi Murottal 

secara terus menerus dan sebaiknya intervensi diberikan sebelum diberikan obat sedasi 

dan sebaiknya intervensi di terapkan selama 7 hari berterut-turut untuk mendapatkan 

hasil terbaik. 

Kata Kunci: Cedera Kepala Berat, Kesadaran Menurun, Terapi Murottal. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Cedera kepala adalah suatu trauma pada kulit kepala, tulang tengkorak, atau 

otak, yang terjadi secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari suatu 

cedera, dengan atau tanpa  perdarahan, yang mengakibatkan gangguan fungsi 

otak. Cedera kepala dapat mengakibatka penurunan tingkat kesadaran seseorang. 

Sampai saat ini, cedera kepala merupakan salah satu salah penyebab utama 

kecacatan dan kematian di seluruh dunia (Maulidya, 2019). 

Global Burden of Disease (GBD) tahun 2020 memperkirakan ada lebih dari 

27 juta kasus cedera kepala setiap tahun, dengan tingkat rata-rata 369 per100.000 

orang. 90% kematin akibat cedera kepala terjadi di negara berkembang. Afrika 

merupakan salah satu negara berkembang dengan kasus cedera kepala yang 

diperkirakan sekitar 8 juta kasus per tahun dengan rata-rata 801 per 100.000 orang 

akibat kecelakaan lalu lintas. 

Menurut WHO (World Health Assosation),pada tahun 2021 sejauh ini, 

kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia telah menelan korban satu juta orang dan 

1,2 juta meninggal dunia dengan diagnosis cedera kepala berat, yaitu karena 

kecelakaan lalu lintas atau orang yang mengalami cedera. Korban adalah 

pengguna jalan, termasuk pejalan kaki, pengendara sepeda motor, anak-anak, dan 

penumpang. (Peterson et al., 2022). 

Berdasarkan data Riskesdas 2019, prevelensi cedera kepala sebesar 11,9% 

terjadi di Indonesia. Gorontalo menempati urutan pertama dengan cedera kepala 

terbanyak yaitu 17,9 %. Sementara itu, Sulawesi Selatan menempati posisi 

keenam setelah NTT dengan prevelensi 15 %. Penyebab cedera kepala paling 

banyak terjadi pada kecelakaan mobil yaitu 36,08 %. Rata-rata pada individu yang 

mengalami cedera kepala terjadi luka pada kepala, luka pada tubuh bagian bawah 

dan bagian atas dengan kesamaan 67,9 % dan 32,7 % (Kemenkes RI, 2019). 

Penurunan kesadaran merupakan salah satu manifestasi klinis dari cedera 

kepala yang memerlukan perhatian dan penanganan segera untuk mengurangi 

kecacatan dan komplikasi lain seperti kejang, kematian otak, edema serebral, 



 

2 

 

perdarahan intrakranial, serta dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, 

peran tenaga keperawatan dalam pemberian asuhan sangat penting untuk 

meningkatkan keadaan kesadaran dan meminimalkan kecacatan. Berbagai 

intervensi keperawatan telah dikembangkan untuk membantu meningkatkan 

kesadaran pasien, antara lain oksigenasi, pengaturan posisi, dan stimulasi visual, 

auditori, taktil, perasa, dan penciuman (Yusuf, Z.K., 2019). Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa stimulasi sensorik dapat meningkatkan keadaan kesadaran 

pasien dan mencegah kerusakan sel otak akibat iskemia akibat cedera kepala 

(Enny & Endah, 2021). 

Stimulasi sensoris yang diberikan berupa stimulasi olfaktori, auditori, taktil, 

dan gustator karena bagian tubuh yang tetap berfungsi ketika mengalami 

penurunan kesadaran adalah indera pendengaran, sehingga dalam meningkatkan 

kesadaran intervensi yang paling berpengaruh adalah stimulus auditori sensori 

(Maulidya et al., 2019). Stimulus auditori sensori akan merangsang aktivitas 

Reticuler Activating System (RAS) sehingga dapat membuat pasien sadar 

terhadap diri dan lingkungannya (Yusuf, 2021).  

Bacaan Murottal Al-Qur’an akan menghasilkan suara, selain itu hikmah yang 

terkandung dalam bacaan Al-Qur’an  akan membawa ketenangan bagi pasien. 

Murottal adalah musik dengan intensitas 50 desibel yang memberikan efek  positif 

bagi  pendengarnya. Murottal bacaan Al-Qur’an memiliki irama yang konstan, 

teratur, dan nada yang rendah sehingga memberikan efek relaksasi dan dapat 

mengurangi kecemasan, khususnya pada pasien cedera kepala yang mengalami 

kehilanga kesadaran untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satu penelitian 

yang dilakukan oleh Arief Sutiyoso, 2020, menjelaskan pengaruh bacaan  

murottal Al-Qur’an dalam peningkatan kesadaran.  

Salah satu nama dalam Al-Qur’an adalah Asy-Syifa yang berarti obat 

penyembuh. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Yunus:57. 

 

دُورِ وَهدًُي وَرَحْمَةٌ لِّلْمُ  بِّكُمْ وَشِفآََٰءٌ لِّمَا فًِ ٱلصُّ ه رَّ ىْعِظةٌَ مِّ أيَُّهاَ ٱلىَّاسُ قدَْ جَآَٰءَتْكُم مَّ
َٰٓ ؤْْمِىنِهَ يَ   

 

Yā ayyuhan-nāsu qad jā`atkum mau'iẓatum mir rabbikum wa syifā`ul limā fiṣ-ṣudụri wa 

hudaw wa raḥmatul lil-mu`minīn 
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Terjemahnya:  

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat 

bagi orang-orang yang beriman” (Q.S Yunus:(10);57). 

 

Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitabnya, Zad al-Ma’ad, bahwa Al-Qur’an 

adalah obat yang sempurna untuk semua penyakitfisik dan hati, serta penyakit 

dunia dan akhirat. Tidak semua orang memiliki pengalaman dan pengetahuan 

untuk mengubahnya menjadi obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat 

dengannya dan berbaring pada sakitnya dengan penuh kejujuran  dan keimanan 

yang sempurna, niscaya penyakit apa pun tidak akan mampu menghadapinya. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan di ruangan Intensive Care Unit (ICU) Rumah 

Sakit Wahidin Sudirohusodo rata-rata pasien yang dirawat merupakan pasien 

dengan penurunan kesadaran dan beberapa diantaranya disebabkan karena cedera 

kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Pemanfaatan terapi non farmakologi berupa 

stimulasi sensoris auditori dengan mendengarkan lantunan murottal Al-Qur’an 

belum dilakukan di ruangan ICU dan kadang hanya dilakukan oleh pihak keluarga 

pasien tapi setiap dikakukan oleh keluarga pasien tidak dilakukan evaluasi setelah 

dilakukan maka dari itu belum diketahui apakah ada perubahan yang terjadi pada 

pasien atau tidak. Sementara itu, hasil wawancara dengan salah satu perawat di 

ruang ICU juga mengatakan bahwa kunjungan keluarga bagi pasien yang dirawat 

di ruan ICU sangat dibatasi dan hanya diperbolehkan pada saat-saat kondisi 

tertentu seperti pasien mengalami penurunan kondisi, hal ini untuk mencegah 

terjadinya infeksi nosokomial. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menerapkan hasil 

penelitian tentang stimulasi sensoris auditori/pendengaran, khususnya murottal 

Al-Qur’an yang diberikan pada pasien cedera kepala berat  dan penuruna 

kesadaran, untuk meningkatkan Glasgow coma Scale Di Ruangan ICU RSUP.Dr. 

Wahidin Sudirohusodo. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana asuhan keperawatan pada pasien trauma kepala berat yang 

mengalami penurunan kesadaran di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Dilakukan asuhan keperawatan dengan pemberian intervensi stimulasi 

Terapi Murottal pada pasien cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran 

di ruang ICU di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian keperawatan pada cedera kepala berat dengan 

penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. 

b. Menentukan diagnosis keperawatan pada cedera kepala berat dengan 

penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada cedera kepala berat dengan 

penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. 

d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada cedera kepala berat dengan 

penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada cedera kepala berat dengan 

penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. 

f. Mengetahui analisis asuhan keperawatan dengan intervensi stimulasi 

Terapi Murottal pada pasien cedera kepala berat dengan penurunan 

kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Tugas akhir ners ini dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan 

sebagai proses pembelajaran dalam melakukan  analisis keperawatan, atau 

sebagai alternatif pemecahan masalah pada pasien trauma kepala berat dengan 

masalah keperawatan  penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan 

dengan edema serebral menggunakan intervensi terapi murottal di RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo. 
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2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Keluarga 

 Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi media  dalam meningkatkan 

pengetahuan untuk mengatasi masalah terhadap anggota keluarga yang 

mengalami penurunan  kesadaran, serta dapat menjadi acuan keluarga agar 

dapat membatu pasien dalam mengurangi komplikasi yang akan 

disebabkan oleh masalah cidera kepala dengan penurunan kesadaran yang 

dialami pasien. 

b. Bagi Petugas 

 Diharapkan tugas akhir ini dapat menjadi acuan dalam penyampaian 

intervensi Terapi Murottal dalam pemberian asuhan keperawatan  pada 

pasien dengan kasus ccdera kepala berat dengan masalah keperawatan 

penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunkan intervensi Terapi 

Murottal di setting yang berbeda, dalam perawatan kesehatan di 

masyarakat.  

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Diiharapkan tugas akhir ini dapat menjadi referensi pembelajaran atau 

atau betkontribusi dalamprogram tridharma, khususnya terkait dengan 

pemberian asuhan keperawatan, khususnya terkait dengan pemeberian 

intervensi terapi murottal. Pada kasus cedera kepala berat dengan masalah 

seperti penurunan kesadaran atau dengan masalah keperawatan penurunan 

kapasitasadaptifintrakranial. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Konsep Medis  

1.  Definisi  

Traumatic brain injury adalah gangguan fungsi otak atau patologi otak 

yang disebabkan oleh kekuatan eksternal dan dapat terjadi di mana saja, 

termasuk mengemudi, di rumah, di tempat kerja, selama berolahraga, atau di 

medan perang (Manley, 2021). 

Cedera kepala adalah trauma yang mempengaruhi struktur kepala dan 

dapat mengakibatkan kelainan struktur dan atau disfungsi jaringan otak. 

Cedera kepala merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan pada 

kelompok usia produktif dan paling sering terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. 

Penilaian awal dan tindakan di IGD menentukan penatalaksanaan dan 

prognosis selanjutnya (Maulidya, 2019). 

Traumatic Brain Injury (TBI) adalah cedera otak akut yang disebabkan 

oleh bentran energi mekanik di kepala dari kekuatan eksternal. Identifikasi  

klinis TBI mencakup satu atau lebih kriteria berikut: kebingungan atau 

disorientasi, kehilangan kesadaran, amnesia pasca-trauma, atau kelainan 

neurologis lainnya (gejala neurologis fokal, kejang, lesi intrakranial) (Peterson 

et al., 2022). 

2. Etiologi. 

Menurut. Tarwoto (2019), penyebab. cedera kepala adalah karena trauma, 

yang terbagi  menjadi beberapa faktor yaitu:  

a. Trauma.primer Trauma primer disebabkan oleh benturan. langsung atau 

tidak langsung (akselerasi dan deselerasi)  

b. Trauma sekunder Terjadi sebagai..akibat truma saraf umum (melalui 

akson) yang meluas, hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapnea. atau 

hipotensi sistemik 

c. Kecelakaan lalu lintas.  

d. Benturan. dan luka tumpul di kepala. 
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e. Terjatuh. 

f. Benturan langsung di kepala. 

g. Kecelakaan pada saat berolahraga.  

h. Kecelakaan industri/kerja. 

Menurut Nanda (2021), mekanisme cedera kepala meliputi akselerasi, 

deselerasi, akselerasi-deselerasi, coup-contecoup,  dan cedera rotasi.  

a. Cedera Akselerasi tejadi saat benda bergerak seperti saat tongkat mengenai 

kepala atau peluru yang ditembakkan ke kepala.  

b. Cedera Deselerasi terjadi ketika kepala yang bergerak membentur benda 

diam, seperti jatuh atau kecelakaan mobil dimana kepala membentur kaca 

depan mobil.  

c. Cedera akselerasi dan aeselerasi sering terjadi pada kecelakaan bermotor 

dan kekerasan fisik.  

d. Cedera coup-ountre-coup terjadi ketika benturan pada kepala 

menyebabkan otak bergerak di dalam ruang tengkorak dan mengerahkan 

kekuatan pada area tengkorak yang berlawanan dan area kepala yang 

menerima pukulan awal. Misalnya pasien mendapat pukulan di leher.  

e. Cedera rotasi terjadi ketika pukulan/benturan menyebabkan otak berputar 

di dalam rongga tengkorak, yang mengakibatkan peregangan atau 

robeknya neuron di substansi alba serta pecahnya pembuluh darah yang 

menghubungkan otak ke bagian dalam rongga tengkorak. 

3. Patofisiologi  

Cedera kepala terjadi akibat trauma kepala. Trauma yang dapat 

menyebabkan cedera kepala antara lain tidak sengaja jatuh, kecelakaan mobil 

dan bermotor, benturan dengan benda tajam dan tumpul, benturan dengan 

benda bergerak, dan benturan kepala pada benda yang tidak bergerak. Cedera 

kepala secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kepala, yang 

mengakibatkan cedera pada kulit kepala, frakture tulang tengkorak, dan 

kerusakan jaringan otak serta gangguan saraf (Manurung, 2020).  

Pasien trauma kepala mengalami perdarahan intrakranial, peningkatan 

tekanan intrakranial, dan penurunan tekanan perfusi serebral. Saat kondisinya 
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memburuk, terjadi bradikardi (penurunan detak jantung) dan bahkan 

penurunan frekuensi respirasi. Tekanan darah di otak terus meningkat dan 

semua fungsi vital terganggu, mengakibatkan hilangnya kesadaran bahkan 

kematian (Widyawati, 2021).  

4. Klasifikasi  

Trauma kapitis diklasifikasikan menurut nilai dari Glasgow Coma Scale 

(GCS) yaitu : 

1. Ringan  

a. GCS = 13 – 15. 

b.  Kehilangan kesadaran atau amnesia dapat terjadi,  tetapi berlangsung 

kurang dari 30 menit. 

c. Tidak. ada kontusio tengkorak, tidak ada fraktur. cerebral, hematoma. 

2. Sedang 

a. GCS = 9 – 12. 

b. Kehilangan kesadaran dan/atau amnesia lebih dari 30 menit tetapi 

kurang dari 24 jam. 

c. Dapat mengalami atau mungkinterjadi fraktur tengkorak. 

3. Berat  

a. GCS = 3 – 8. 

b. Kehilangan kesadaran dan/atau terjadi amnesia lebih dari 24 jam. 

c. Juga meliputi atau termasuk kontusio serebral, laserasi, atau hematoma 

intrakranial  (Nurarif & Kusuma, 2020).  

Menurut Brunner and Suddarth (2020), trauma capitis terbagi menjadi 

dua yaitu: 

1. Cedera kepala terbuka 

Cedera kepala terbuka akibat cedera kepala dengan fraktur tengkorak 

atau luka tembus, luasnya cedera kepala pada jenis ini ditentukan oleh 

massa dan bentuk dari benturan, kerusakan otak juga dapat terjadi bila 

tulang tengkorak menembus jaringan otak serta mencederai saraf kranial, 
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dura meter, jaringan sel otak oleh benda tajam/tembakan, luka terbuka di 

kepla memungkinkan kuman patogen abses langsung ke otak. 

2. Cedera kepala tertutup 

Benturan kranial pada jaringan otak dikranium adalah syok mendadak. 

Dampaknya mirip dengan pergerakan benda yang bergerak cepat, lalu 

berhenti tiba-tiba dan menumpahkan cairan. Cedera kepala tertutup adalah 

kombusio geger otak. 

5. Manifestasi Klinis 

Gejala yang ditimbulkan tergantung pada ukuran dan distribusi 

cedera/kerusakan otak.  

1. Cedera Kepala Ringan (GCS 13-15). 

a. Kebingungan  pada saat kejadian dan kebingungan yang berlanjut 

setelah cedera. 

b. Pusing terus-menerus dan sakit kepala, sulit tidur, gelisah. 

c. Sulit berkonsentrasi, pelupa, gangguan bicara, masalah perilaku. 

Gejala ini dapat berlangsung selama berhari-hari, berminggu-

minggu atau lebih lama setelah konkusio cedera otak akibat trauma 

ringan. 

2. Cedera kepala sedang (GCS 9-12). 

a. Merasakan lemah pada salah satu tubuh disertai kebinggungan 

bahkan koma. 

b. Kehilangan kesedaran, kelainan pupil, defisit neurologis onset 

mendadak,  perubahan TTV, gangguan penglihatan dan pendengaran, 

disfungsi sensorik, kejang otot, sakit kepala, pusing dan gangguan 

gerak. 

3. Cedera kepala berat (GCS 3-8). 

a. Amnesia Tidak dapat mengingat kejadian sesaat sebelum dan 

sesudah terjadinya penurunan kesehatan. 

b. Pupil tidak aktual, pemeriksaan motorik tidak aktual/nyata, adanya 

cedera terbuka, fraktur tengkorak, dan kerusakan neurologis  
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c. Nyeri, yang terus- menerus atau terlokalisir biasanya menandakan 

adanya fraktur. 

d. Fraktur pada kubah kranial, akan menyebabkan pembengkakan pada 

area tersebut (Sylvia A, 2021), 

Secara morfologis cedera kepala dapat meliputi fraktur kranium, 

kontusio, perdarahan, dan cedera difus. 

1. Fraktur kranium  

Fraktur tulang tengkorak (kranium) dapat terjadi di bagian atas  

atau di dasar tengkorak (basiscranii) dan dapat berbentuk lurus atau 

linear serta terbuka atau tertutup. Pada fraktur tengkorak terbuka, 

terbuka, robekan pada dura meter dapat mencuptakan  hubungan antara 

cedera pada kulit kepala dan permukaan otak. 

2. Lesi Intrakranial  

Lesi intrakranial dapat diklasifikasikan sebagai fokal atau difus, 

walaupun kedua jenis lesi ini sering muncul bersamaan. Cedera fokal  

meliputi perdarahan epidural, perdarahan subdural, memar (hematoma 

intraserebral), dan perdarahan intraserebral.  

3. Cedera otak difusi  

Cedera otak difusi berkisar dari gegar otak ringan, dimana CT scan 

normal, hingga cedera hipoksia-iskemik berat. Cedera otak difus yang 

parah biasanya disebabkan oleh hipoksia, iskemia otak yang 

berkepanjangan atau syok,  atau periode apnea yang terjadi segera 

setelah trauma. Dalam kasus seperti itu, CT scan pertama sering 

menunjukkan tampilan normal, atau tampilan otak yang membengkak 

secara merata tanpa area putih atau abu-abu yang signifikan. Anomali 

difus lain yang umum terjadi pada cedera deselerasi, dapat memiliki 

banyak titik perdarahan di belahan otak yang berbatasan dengan area 

putih abu-abu. 
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4. Perdarahan epidural 

Perdarahan .epidural relatif jarang, lebih kurang 0,5% dari semua 

cedera otak dan 9% dari pasien yang mengalami koma. Hematom 

epidural itu secara tipikal berbentuk. bikonveks atau cembung sebagai 

akibat dari pendorongan. perdarahan terhadap duramater yang sangat 

melekat di tabula interna tulang kepala. Perdarahan. ini sering terjadi 

pada area temporal. atau temporoparietal dan biasanya disebabkan. oleh 

robeknya arteri meningea media akibat fraktur tulang. tengkorak. 

5. 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.  

6. Kontusio dan perdarahan intraserebral  

Kontusio serebri sering terjadi (20% sampai 30% dari cedera otak 

berat). Sebagian besar. terjadi di lobus frontal dan lobus temporal, 

meskipun dapat juga terjadi pada setiap bagian dari otak. Kontusio. serebri 

dapat terjadi dalam waktu beberapa jam. atau hari, berkumpul menjadi 

perdarahan. intraserebral atau kontusio yang luas (Widyawati, 2021).  

6. Pemeriksaan Penunjang 

Berikut adalah  pemeriksaan Penujunang Pasien cedera kapitis, yaitu:  

a. CT Scan untuk mengetahui luasnya lesi, perdarahan, determinan, 

perubahan ventrikel, dan jaringan otak.  

b. MRI dilakukan dengan cara yang sama seperti CT scan, dengan atau 

tanpa bahan kontras radioaktif.  



 

12 

 

c. Cerebral angiography menunjukan anomaly kelainan pada sirkulasi 

serebral, seperti perubahan jaringan otak akibat edema, perdarahan, 

dan trauma.  

d. Serial EEG dapat mendeteksi perkembangan gelombang patologis. 

e. Sinar-X mendeteksi perubahan struktur tulang atau fraktur(patah 

tulang), perubahan struktur linier (perdarahan/edema), dan fragmen 

tulang. 

f. BAER mengoreksi keterbatasan fungsional dari  korteks serebral 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 dengan 

peningkatan tekanan intrakranial. 

j.  Screen toxilogy untuk mendeteksi efek obat yang dapat menyebabkan 

penurunan kesadaran. 

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

udara/cairan pada area pleural. 

l. Thoracentesis menunjukkan darah/cairan  

m. Analisa gas darah (AGD/Astrup) (Peterson et al., 2022). 

7. Penatalaksanaan  

1. Resusitasi jantung paru ( circulation, airway, breathing = CAB) 

Pasien dengan trauma kepala berat sering terjadi hipoksia, hipotensi 

dan hiperkapnia akibat gangguan kardiopulmoner. Oleh karena itu urutan 

tindakan yang benar adalah:  

a. Sirkulasi (Circulation), hipotensi menyebabkan iskemia, yang dapat 

menyebabkan kerusakan sekunder. Hipotensi disebabkan oleh 

hipovolemia akibat perdarahan eksternal, ruptur organ dalam, trauma 

dada dengan temponade jantung atau pneumotoraks, dan syok septik. 

Efeknya adalah menghentikan perdarahan, meningkatkan fungsi 

jantung dan mengganti darah yang hilang dengan plasma atau darah.  



 

13 

 

b. Jalan nafas (Airway), jalan nafas bebas dari lidah yang menggantung 

ke belakang dengan kepala ekstensi dengan menempatkan  

oropharyngeal airway (OPA) atau tabung endotrakeal, bersihkan sisa 

muntahan, darah, lendir, atau gigi palsu. Isi perut atau lambung 

dikosongkan melalui selang nasogastrik untuk mencegah aspirasi 

muntah.  

c. Pernafasan (Breathing), gangguan pernafasan dapat disebabkan oleh 

gangguan sentral dan perifer. Abnormalitas sentral adalah depresi 

pernapasan pada lesi medulla oblongata, respirasi cheyne, stokesia, dan 

hyperventilation neurogenik sentral. Penyebab perifer adalah aspirasi, 

trauma dada, edema paru, emboli paru, infeksi. Gangguan pernafasan 

dapat menyebabkan hipoksia dan hiperkapnia.lakukan tndakan dengan 

pemberian O2 kemudian cari dan aeliminasi faktor penyebab dan 

gunakan ventilator bila perlu. 

2. Penanganan kasus-kasus cedera kepala di unit gawat darurat didasarkan 

atas patokan pemantauan dan penanganan terhadap “6 B” yakni:  

a. Breathing, Perlu diperhatikan mengenai frekuensi dan jenis pernafasan 

pasien. Adanya sumbatan  jalan napas harus segera dihilangkan dengan 

cara: suction, inkubasi, trakeostomi. Pasokan oksigenasi yang cukup 

atau jika perlu, hiperventilasi merupakan tindakan  penting sehubungan 

dengan edema cerebral.  

b. Blood, Meliputi pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan 

laboratorium darah (Hb, leukosit). Peningkatan tekanan darah dan 

penurunan denyut nadi menandakan peningkatan tekanan intrakranial, 

sedangkan penurunan tekanan darah dan denyut nadilebih cepat 

menandakan adanya syok hipovolemik akibat perdarahan dan 

membutuhkan transfusi.  

c. Brain, menilai kondisi otak berfokus pada respons okular, motorik, dan 

verbal (GCS). Perubahan respon ini menunjukkan peningkatan, 

memerlukan evaluasi lebih lanjut status pupil (ukuran, bentuk, dan 

respon terhadap cahaya) dan gerakan bola mata.  
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d. Bladder, Kandung kemih harus selalu dikosongkan (pemasangan 

kateter) karena kandung kemih yang penuh mendorong pengerahan 

tenaga dan karenanya tekanan intrakranial cenderung meningkat. 

e. Bowel, perlu dilakukan pemantauan pengeluaran urin selama 

perawatan pasien. Ketika keluaran urin tertahan di kandung kemih,  

tekanan intrakranial (TIK) dapat meningkat. 

f. Bone, Mencegah luka dekubitus, kontraktur sendi dan infeksi sekunder 

(Sylvia A, 2021). 

8. Komplikasi  

Berikut komplikasi yang dapat disebabkan oleh cidera kepala yaitu: 

a. Perdarahan intra cranial. 

b. Kejang. 

c. Parese saraf cranial.  

d. Meningitis atau abses otak.  

e. Infeksi. 

f. Edema cerebri.  

g. Kebocoran cairan serobospinal (Peterson et al., 2022). 
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B. Konsep Dasar Keperawatan Cedera Kepala Berat 

1. Pengkajian  

Penting bagi perawat untuk mengetahui bahwa setiap adanya riwayat trauma 

pada servikal merupakan hal yang penting diwaspadai.  

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

pendidikan, pekerjaan, alamat. 

2. Riwayat Penyakit  

a. Keluhan Utama  

Cedera kepala berat muncul dengan gejala utama yang berbeda-

beda tergantung lokasi cedera dan luas cedera. Gejal paling umum  

adalah nyeri, mati rasa, kaku  pada leher atau punggung, dan 

kelemahan pada ekstremitas atas dan bawah.  

b. Riwayat Penyakit Saat Ini  

Pengkajian ini sangat penting untuk menentukan derajat kerusakan 

dan adanya kehilangan fungsi neurologik. Fungsi neurologis dan 

sumsung tulang belakang dapat terluka oleh berbagai mekanisme, 

dengan cedera primer yang melibatkan satu atau lebih dari proses dan 

kekuatan berikut: kompresi akut, benturan, destruksi, laserasi dan 

trauma tembak.  

c. Riwayat Penyakit Dahulu  

penderita cedera medulla spinalis dapat disebabkan oleh berbagai 

penyakit seperti reumatoid artritis, pseudohipoparatiroid, Spondilitis, 

ankilosis, osteoporosis maupun tumor ganas.  

d. Riwayat Penyakit Keluarga  

Riwayat keluarga dengan kondis, tanyakan tantang riwayat 

penyakit keluarga dengan kondisi medis yang dapat memperparah 

cedera kepala.  

3. Pemeriksaan fisik  

Pemeriksaan fisik mengacu pada pengkajian B1-B6 dengan 

pengkajian fokus ditujukan pada gejala-gejala yang muncul akibat 

cedera kepala berat. Keadaan umum (Arif muttaqin 2017) pada keadaan 
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cedera kepala berat umumnya mengalami penurunan kesadaran. Adanya 

perubahan pada tanda-tanda vital, meliputi bradikardi dan hipotensi. 

a. B1 (Breathing)  

Perubahan sistem pernapasan tergantung pada derajat blok saraf 

parasimpatis, klien mengalami kelumpuhan otot otot pernapasan dan 

perubahan karena adanya kerusakan pada jalur simpatik desendens 

akibat trauma  tulang belakang sehingga jaringan saraf terputus,  

pemeriksaan fisik dari sistem ini mengarah pada hasil sebagai 

berikut: pemeriksaan umum batuk klien, peningkatan produksi 

sputum, sesak napas.  

b. B2 (Blood)  

Pengkajian pada sistem kardiovaskular ditemukan bahwa syok 

hipovolemik adalah kejadian umumpada pasien dengan cedera 

kepala berat. Hasilpemeriksaan didapatkan bahwa tekanan darah 

menurun,  nadi bradikardi, dan jantung berdebar-debar. Dalam 

keadaan lain, mungkin terjadi peningkatan hormon antidiuretik, yang 

mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengkompensasi.   

c. B3 (Brain)  

Pengkajian ini meliputi tingkat kesadaran, pengkajian fungsi otak, 

dan pengkajian saraf kranial. Pengkajian tingkat kesadaran : tingkat 

kesadaran  dan respon terhadap lingkungan adalah indikator yang 

paling sensitif dari disfungsi sistem saraf. Pengkajian fungsi serebral: 

keadaan mental,observasi penampilan klien, perilaku, nilai gaya 

bicara dan aktivitas motorik. Kelumpuhan dicatat  pada ekstermitas 

bawah, baik paralis, dan paraplegia. Pengkajian sistem sensori 

terhadap perubahan sensasi pada klien cedera kepala berat sesuai 

dengan segmen yang mengalami gangguan.  

d. B4 (Bladder) 

Kaji status urin, termasuk warna, volume dan karakteristik urin, 

termasuk berat jenis urin. Mungkin ada penurunan jumlah urin yang 
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dihasilkan dan peningkatan retensi cairan dapat terjadi akibat 

penurunan aliran darah ke ginjal.  

e. B5 (Bowel)  

Pada keadaan syok spinal, sering ditemukan neuropraxia dengan 

adanya ileus paralitik, dengan klinis hilangnya bising usus, disertai 

abdomen, dan tidak ada defekasi. Ini adalah gejala awal syok tulang 

belakang yang dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa 

minggu. 

f. B6 (Bone)  

Kelumpuhan motorik dan organ dalam tergantung pada tingkat lesi 

di atas saraf yang mengalami trauma. Gejala perubahan motorik 

sesuai dengan distribusi segmental saraf yang terkena, dengan 

kelemahan dan kelumpuhan menjadi disfungsi motorik yang paling 

umum di ekstremitas bawah. Kaji warna kulit, suhu, kelembaban, 

dan turgor kulit.  

4. Pemeriksaan penunjang  

1) Pemeriksaan diagnostik  

a. X-ray/CT Scan: hematoma serebral, edema serebral, perdarahan 

intrakranial, fraktur tulang tengkorak. 

b. MRI: dengan/tanpa menggunakan kontras. 

c. Angiografi serebral: menunjukkan kelainan pada aliran darah.  

d. EEG: menunjukkan adanya  atau perkembangan gelombang 

patologis. 

e. BAER (Brain Auditory Evoked Respons): menentukan fungsi 

korteks dan batang otak.  

f. PET (Positron Emission Tomography): menunjukkan perubahan 

aktivitas metabolisme pada otak.  

2) Pemeriksaan laboratorium  

a) AGD: PO2, pH, HCO3: untuk menilai kecukupan ventilasi 

(mempertahankan AGD dalam kisaran normal untuk memastikan 
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perfusi serebral yang memadai) atau untuk mencari masalah 

oksigenasi yang dapat meningkatkan TIK 

b) Elektrolit serum: cedera kepala dapat dikaitkan dengan gangguan 

pengaturan natrium, retensi Na berakhir dapat beberapa hari, 

diikuti diuresis Na, peningkatan letargi, konfusi dan kejang akibat 

ketidakseimbangan elektrolit.  

c) Hematologi: leukosit, Hb, albumin, globulin, protein serum. 

d) CSS: Menentukan kemungkinan adanya perdarahan subarachnoid 

(warna, komposisi, tekanan). 

e) Pemeriksaan toksikologi: Mendeteksi obat yang menyebabkan 

gangguan kesadaran.  

f) Kadar antikonvulsan Darah : Untuk mengetahui kadar terapi yang 

sangat efektif  dalam mengatasi kejang. 

2. Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada klien dengan ptrauma 

capitis berat (SDKI PPNI, 2017), yaitu sebagai berikut:  

1. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

a. Definisi  

Ketidakmampuan membersihkan ekskresi atau obstruksi jalan 

napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten.  

b. 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 
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c. Gejala Dan Tanda Mayor Minor 

G Gejala dan tanda mayor G Gejala dan tanda minor 

Suobjektif : tidak tersedia Suobjektif : Dispnea, sulit bicara, 

ortopnea  

OjObjektif : 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 

d. Kondisi Klinis Terkait  

a) Gullian. Barre. Syndrom.  

b) Sklerosis multipel  

c) Myasthenia. gravis.  

d) Prosedur diagnostik  

e) Depresi. sitem saraf pusat.  

f) Cedera. kepala.  

g) Stroke. 

h) Kuadriplegia.  

i) Sindrom. Aspirasi. mekonium  

j) Infeksi. saluran. Napas. 

2. 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) 
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c. Edema serebral (mis. Akibat cedera kepala (hematomaepidural, 

hematoma subarchnoid, hematoma intraserebral), stroke iskemik, 

stroke hemoragik, hipoksia, ensofalopati iskemik, pascaoperasi) 

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 

G Gejala dan tanda mayor G Gejala dan tanda minor 

SuObjektif : sakit kepala SuObjektif : tidak tersedia 

O 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 kepala. 

b. Iskmeik. Serebral. 

c. Hidrosefalus.  

d. Hematoma. kranial. 

e. Pembentukan. Arteriovenous. 

f. Edema. vasogenik atau atau sitoksik serebral 

g. Hipertermia.  

h. Obstruksi.  

3. Nyeri akut  

1. Definisi  

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. 
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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  

G Gejala dan tanda mayor G Gejala dan tanda minor 

SuObjektif : Mengeluh Nyeri SuObjektif : tidak tersedia 

O Ojektif : 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.  

4. Risiko Infeksi  

1. Defisni  

Berisiko mengalami peningkatanterserang organisme patogenik.  

2. Faktor Risiko  

a. Penyakit. kronis (mis diabetes militus). 

b. Efek prosederul. invasif.  

c. Malnutrisi. 

d. Peningkatan paparan. organisme patogen lingkungan.  

e. Ketidakadekuatan. pertahanan tubuh primer.  

f. Gangguan peristaltik.  

g. Kerusakan integritas kulit.  

h. Preubahan. pH. 
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i. Penurunan. kerja siliaris.  

j. Ketuban. pecah lama. 

k. Merokok.  

l. Statis cairan tubuh. 

m. Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer.  

n. Penurunan hemoglobin.  

o. Imunosupresi. 

p.  Leukopenia. 

q. Supresi respon inflamasi. 

r. Vaksinasi tidak adekuat. 

3. Kondisi Klinis Terkait  

a. AIDS.  

b. Luka. bakar.. 

c. Penyakit. Paru. obstruktif kronik. 

d. Diabetes. militus. 

e. Tindakan.invasif. 
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3. Intervensi Keperawatan 

NO Diagnosis (SDKI, 2017) Kriteria Hasil (SLKI, 2019) Tindakan Keperawatan (SIKI, 2018) Rasional 

1. (D.0149)Bersihan 

jalan napas tidak 

efektif 

 

ahSetelah 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  

ObObservasi 

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 

M  Manajemen Jalan Napas  

Ob   

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 

3.22.  (D.0066)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 

M  Manajemen  Nyeri  

Ob 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.  

M  manajemen  Nyeri 

ObObservasi  

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  
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 f. Identifikasi budaya terkait respon nyeri.  

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 

e. Menilai tingkat pengetahuan nyeri 

terhadap nyeri  

f. Mengetahui budaya terkait respon 

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 

4.33.  (D.0066)Penurunan 

kapasitas adaptif 

intrakranial 

 

Set 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 

P      Pemantauan tekanan intracranial 

Ob  Obervasi  

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 

P   Pemantauan tekanan intrakranial 

Ob 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 
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f. Pola napas membaik 

g. Respon pupil membaik 

h. Refleks neurologis 

membaik 

i. Tekanan intrakranial 

membaik 

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 

a. Pertahankan sterilisasi sistem pemantauan 

b. Pertahankan posisi kepala dan leher netral 

c. Atur interval pemantauan sesuai kondisi 

pasien 

d. Berikan tehnik non farmakologis 

e. Dokumentasikan hasil pemantauan 

Edukasi  

a. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 

b. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 

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 

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 

5. (D.0142)Risiko 

infeksi 

 

 Pe  Pencegahan  infeksi  

ObObservasi  

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 

Pe  Pencegahan infeksi  

Ob 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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4. Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan merupakan salah satu dari proses 

keperawatan. Implementasi dilaksanakan jika dari hasil pengkajian telah 

ditentukan diagnosis keperawatan dan disusun intervensi keperawatan 

yang akan dilakukan. Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan tujuan yang 

sesuai dengan masalah kesehatan yang didapatkan sehingga dapat 

membantu proses perawatan pada klien. Oleh karena itu, pelaksanaan 

impelementasi harus spesifik hal ini untu menangani berbagai faktor yang 

berpengaruh terhadapa kesehatan (Nursalam, 2019). 

 

5. Evaluasi Keperawatan 

       Evaluasi merupakan bagian paling terakhir dari proses keperawatan. 

Pelaksanaan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana, berkelanjutan, 

terarah, dan profesional untuk mengoptimalkan tindakan yang dilakukan 

sesuai dengan tujuan yang telah disusun sehingga pasien memperoleh hasil 

yang maksimal dalam pelayanan kesehatan. Tujuan evaluasi adalah untuk 

menilai pencapaian tujuan, dan memutuskan apakah melanjutkan, 

mengubah atau menghentikan rencana asuhan. 

       Pendokumentasian  pada tahap evaluasi merupakan perbandinagan 

yang sistematis dan terencana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

dan kondisi pasien setelah pelaksanaan. Evaluasi sedang berlangsung,  

melibatkan pasien dan profesional kesehatan lainnya. Evaluasi 

keperawatan merupakan tahap kelima dalam rangkaian proses 

keperawatan untuk mengetahui apakah tujuan intervensi keperawatan yang 

dilakukan terpenuhi atau diperlukan pendekatan yang berbeda (Nursalam, 

2019) 

6. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan 

Berdasarkan kasus yang dikelolah, khususnya klien yang mengalami 

cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran. Oleh karena itu klien 

membutuhkan layananan perawatan yang komprehensif dan menyeluruh. 
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Dalam hal ini permasalahan sesuai dengan teori bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran dan melindungi pasien. Oleh sebab itu, masalah pada 

kasus ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Teori Watson (2020) 

menjelaskan dalam Theory of Human Care, adalah bahwasannya hubungan 

dan transaksi yang terbentuk antara pemberi dan penerima asuhan yang 

bertujuan untuk memperkuat dan melindungi klien sebagai manusia. (human 

being). Hubungan yang terbentuk h a r u s  dipertanggungjawabkan secara 

profesional. Keperawata yang manusiawi menjadi suatu seni, ilmu klinis yang 

manusiawi yang kemudian  menjadi isu penting dalam profesi keperawatan 

dan dalam proses penyembuhan. Diyakini bahwa perilaku caring dapat 

meningkatkan kesehatan dan kesehjateraan pasien serta adanya proses fasilitas 

dalam promosi kesehatan. 

Proses keperawatan terdiri dari komitmen untuk melindungi, 

meningkatkan, dan memulihkan nilai-nilai kemanusiaan melaluiproses 

pemulihan martabat, keharmonisan batin, dan memfasilitasi penyembuhan. 

Caring dapat diartikan sebagai memperhatikan dan menghargai orang. Di sisi 

lain, caring juga dapat diartiakan sebagai pendukung orang yang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya dan membantu mereka kembali  ke keadaan 

semula (Nursalam, 2019). 

Keterkaitan antara teori caring dan kasus cedera kepala yang diteliti oleh 

penulis adalah bahwasannya pasien  cedera kepala o t a k  t r a u m a t i s  yang 

dirawat di ruangan ICU, dalam keadaan koma dan  tidak dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, dan bahwa mereka termasuk  pasien yang benar-benar 

dalam keadaan koma dan bergantung sepenuhnya pada perawatke (total care). 

Oleh karena itu, pentingnya teori keperawatan terus diterapkan pada pasien 

yang dirawat di ruang ICU, agar dapat pemberian perawatan profesional, baik  

fisik maupun emosional, serta meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan 

pasien serta mendukungnya dalam hidupnya untuk kembali ke kondisi yang 

lebih baik.  
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C. Evidence Based Nursing (EBN)  

1. Pengertian Terapi Murottal 

      Al-Qur’an merupakan terapi non-farmakologis yang efektif untuk  

memperbaiki fungsi vital dan meningkatkan saturasi oksigen. Mendengarkan 

bacaan Al-Qur’an memberikan ketenangan pikiran, perasaan lega, relaksasi 

dan suasana santai (Hakim et al., 2021). Al-Qur’an juga merupakan kitab 

surgawi umat Islam,  mencakup semua dimensi kehidupan manusia  dan salah 

satunya berkaitan dengan pengobatan penyakit (Zuhriana, 2019). Stimulasi 

pendengaran dengan Murottal Al-Qur’an merupakan salah satu terapi di mana 

gelombang suara dikirim ke otak, sehingga merangsang perubahan pada 

reseptor. 

     Menurut (widaryanti 2021) menjelasakan tentang terapi murotal Al- Qur’an 

menggunakan terapi musik karena membaca Al-Qur’an dianggap sama 

dengan terapi musik. Seperti yang disampaikan oleh Musbikin (2019) 

menegaskan bahwa bacaan Al-Qur’an dengan murottal adalah membaca  

dengan ritme teratur, tanpa perubahan yang berarti, nada rendah dan tempo 

antara 60 sampai 70, sesuai dengan standar musik sebagai terapi. (Grap et al., 

2019). Hal ini juga dibenarkan oleh (Suhriani, 2019) yang menyatakan bahwa 

pemberian terapi Al-Qur’an tidak hanya sebagai bentuk dukungan psikologis 

dan nilai spiritual, tetapi juga berperan sebagai neuroprotektif otak melalui 

stimulasi auditori/pendengaran. Oleh karena itu, stimulasi sensorik dalam hal 

ini terapi Al-Qur’an dapat digunakan sebagai  intervensi perawatan alternatif 

untuk meningkatkan proses pemulihan pasien dengan penurunan kesadaran 

yang ditandai dengan peningkatan skor GCS. 

     Berdasarkan intervensi yang diberikan yaitu terapi murottal, dimana 

penulis mengaplikasikan terapi murottal dengan lantunan surah Al-Fatihah 

dan Surah Ar-Rahman, dimana surah Al-Fatihah merupakan surah 

syifa(penyembuh) dimana ayat dalam Al-Qur’an yang dikhususkan  untuk 

menyembuhkan penyakit atas izin Allah SWT, dan keutamaaan surah Al-

Fatihah  sebagai obat penawar penyakitpun telah diungkapkan dalam salah 

satu firman Allah yaitu surah Al-Isra Ayat 82. Dan surah Ar-Rahman, selain 
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lantunannya yang indah yang terkandung didalamnya, surah Ar-Rahman ini 

pula mempunyai arti untuk selalu mengingat kenikmatan yang Allah berikan 

baik di dunia maupun di akhirat, terapi murottal ini di berikan selama kurang 

lebih 20 menit mengikut dari durasi pemutaran murottal surah Al-Fatihah dan 

Surah Ar-Rahman dan dalam waktu 20 menit juga itu di anggap waktunya pas 

agar lebih efektif karena tidak mengambil waktu terlalu lama dan tidak terlalu 

sebentar. Waktu pemberian murottal diberikan setiap jam 18:30 dan 30 menit 

sebelum pemberian obat analgetik, dan terapi murottal diberikan melalui 

Handpone yang didekakan secara langsung didekat telinga pasien. Dalam 

penelitian Jurnal Kedokteran Brawijaya 2020, mengatakan terdapat penurunan 

singnifikan intensitas nyeri setelah diberikan terapi murottal surah Ar-Rahman 

dan dapat meningkatkan kadar endorphin dan dapat meningkatkan status GCS. 

Hal tersebut diatas dinyatakan dalam QS Al- Isra [17] :82 : 

 

لمِِنهَ إلََِّ خَسَارًا
لُ مِهَ ٱلْقرُْءَانِ مَا هىَُ شِفآََٰءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْْمِىنِهَ ۙ وَلََ يزَِيدُ ٱلظَّ   وَوىُزَِّ

Terjemahnya:  

”Dan Kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah 

kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”(QS.Al-Isra,17:82). 

 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan dari hadits riwayat Abu 

Said Al-Khudri, Rasulullah saw bersabda: “Ketika kamu mengunjungi orang 

sakit,  hiburlah mereka saat menghadapi takdir.” Itu  tidak akan menyangkal 

papun, tetapi dapat memperbaiki keadaan mental orang sakit.” Sementara dalam 

Musnad  Imam Ahmad dari Ibnu Mas’ud diriwayatkan dari Nabi saw bahwa ia 

berkata: “Jika seorang hamba ditimpa duka, maka ia berkata. “Ya Allah. Aku  

adalah hambamu kepadaku ada di tanganmu dan berjalan (selalu mengikuti) 

hukummu, bahwa kamulah yang Maha Adil. Takdirmu, aku mohon setiap nama 

yang kau sebut dirimu, atau yang engkau cantumkan dalam kitabmu, atau  ajarkan 

pada salah s a t u  hambamu, atau sembunyikan di alam g a i b m u , agar Al-

Qur’an ini menjadi penyejuk hatiku, jadikanlah cahaya d i dadaku, penghilang 
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kesedihanku. Ketika seorang hamba melakukan ini, kesedihannya pasti akan 

hilang dan digantikan dengan kegembiraan. 

 Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa telah diturunkan Al-Qur’an sebagai 

penawar dan rahmat, dimana  penawar yang di maksud salah satunya yaitu 

sebagai penawar segala penyakit. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

Penelitian yang dilakukan oleh (Zuhriana K. Yusuf 2019) menjelaskan bahwa  

melakukan terapi Al-Qur’an tidak hanya sebagai bentuk dukungan psikologis dan 

nilai spiritual, tetapi juga berperan sebagai neuroprotektor otak melalui stimulusi 

pendengaran. Oleh karena itu, stimulasi sensori dalam hal ini terapi  Al-Qur’an 

dapat digunakan sebagai intervensi perawatan alternatif untukmeningkatkan 

proses pemulihan pasien.   

2. Tujuan 

a. Meningkatkan status kesadaran pasien dengan nilai GCS meningkat 

b. Memperbaiki status hemodinamik dalam tubuh yaitu tanda-tanda vital 

dalam keadaan stabil 

c. Mencegah kerusakan sel otak akibat iskemik yang di timbulkan oleh 

cedera kepala (Ismoyowati, 2021). 

3. Indikasi 

a. Pasien yang mengalami cedera kepala berat (GCS<8) 

b. pasien pasca craniectomy 

c. Pasien dengan penurunan kesadaran 

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

ruang ICU 

4. Kontraindikasi 

a. Pasien dengan kondisi telinga yang mengeluarkan darah/cairan 

b. pasien yang mempunyai gangguan pendengaran. 

5. Prosedur Pemberian  

Pra interaksi 

a. Siapkan alat-alat 

b. Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi 

c. Berikan salam dan panggil pasien dengan namanya 
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d. Memperkenalkan diri 

e. Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien Tahap kerja 

f. Mencuci tangan 

g. Melakukan penilain GCS 5 menit sebelum melakukan intervensi. 

h. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 2 menit sebelum   melakukan 

intervensi 

i. Terapi murottal diberikan 30 menit sebelum obat sedasi  diberikan. 

j. Mengatur volume handpone dan mendekatkan handphone didekat telinga 

pasien 

k. Berikan tearapi murottal selama 20 menit 

l. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 2 menit setelah   intervensi 

m. Melakukan penilaian GCS 5 menit setelah melakukan  intervensi  

Fase Terminasi 

a. Merapikan alat-alat 

b. Kontrak stimulasi selanjutnya kepada pasien 

c. Mengucapkan salam 

d. Mencuci tangan 

e. Mendokumentasikan kegiatan 

    Kriteria Evaluasi 

a. Nilai GCS klien meningkat 

b. Status hemodinamik klien membaik 
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    BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Studi Kasus 

Pada karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan 

pendekatan asuhan keperawatan dengan melibatkan 1 responden. Menurut 

Nursalam (2016) studi kasus adalah penelitian yang berfokus pada suatu kasus 

yang terdiri dari proses keperawatan dan memiliki tujuan memberikan gambaran 

secara menyeluruh, intensif, detail dan rinci mengenai latar belakang, karakter 

ataupun sifat pada suatu kasus tersebut. Penelitian dalam metode studi kasus 

dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami 

oleh klien dengan cara sistematis. 

B. Subyek 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: 

1.. Kriteria Inklusi 

a.  Responden berada ditempat pada saat penelitian 

b.Tidak mengalami gangguan pendengaran 

c. Pasien dengan penurunan kesadaran (GCS <8) 

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

ICU 

2. Kriteria Eksklusi 

    Responden dengan TBI yang mengalami penurunan kesadaran dengan 

kondisi telinga yang mengeluarkan cairan/darah. 

C. Fokus Studi Kasus 

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap masalah 

yang dikaji secara mendalam yaitu asuhan keperawatan pada pasien TBI dengan 

penurunan kesadaran menggunakan intervensi Terapi Murottal. 
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D. Instrumen Studi Kasus 

  Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah format asuhan 

keperawatan GADAR (Gawat dan Darurat), pengukuran Gasloww Coma Scale 

(GCS), serta instrumen proteksi diri berupa handscoon dan masker, alat 

pemeriksaan fisik. berupa stetoskop, tensi meter, termometer, timbangan, 

penlight, dan arloji. dengan detik. 

1. Format pengkajian keperawatan terdiri dari: data umum pasien, masalah 

utama, pengkajian primer aiway, breathing, circulation, disability, ekxposure, 

pengkajian sekunder breathing, blood, neurologis, bladder, bowel, bone, 

pengkajian rasa aman dan nyaman, aktivitas, istirahat, tidur, riwayat sosial, 

riwayat psikologi, spiritual, tanda-tanda vital, diagnostik, dan laboratorium. 

Pada pengkajian kebutuhan pasien menggunakan SDKI berdasarkan gejala 

yang ditemukan dari pasien. 

2. Format analisis data terdiri dari: data, etiologi dan masalah. 

3. Format diagnosa keperawatan terdiri dari: diagnosa keperawatan 

4. Format rencana keperwatan terdiri dari: diagnosa keperawatan, luaran/hasil 

keperawatan menggunakan .SLKI, rencana intervensi menggunakan. SIKI, 

dan rasional menggunakan dongoes dan artikel. 

5. Format implementasi/pelaksanaan dan evaluasi keperawatan terdiri dari: hari 

dan tanggal, nomor diagnosa keperawatan, implementasi keperawatan, dan 

evaluasi keperawatan. 
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 SOP Terapi Murottal. 

1. Definisi 

Terapi murottal adalah terapi yang dilaksankan dengan cara 

mendengarkan/membaca ayat Al-Qur’an (Ismoyowati, 2021). 

2. Tujuan 

a. membantu otak dalam memproduksi zat kimia, yakni neuropeptide yang 

dapat menguatkan reseptor tubuh dan memberikan umpan balik berupa 

kenikmatan dan kenyamanan 

b. Meningkatkan status kesadaran pasien dengan nilai GCS  meningkat 

b. Memperbaiki status hemodinamik dalam tubuh yaitu tanda-tanda vital 

dalam keadaan stabil 

c. Mencegah kerusakan sel otak akibat iskemik yang di timbulkan oleh cedera 

kepala (Ismoyowati, 2021). 

3. Indikasi 

a. Pasien yang mengalami cedera kepala berat (GCS<8) 

b. Pasien pasca craniectomy 

c. Pasien dengan penurunan kesadaran 

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

ICU 

4. Kontraindikasi 

a. Pasien dengan kondisi telinga yang mengeluarkan darah/cairan 

b. pasien dengan gangguan pendengaran 

5. Prosedur Pemberian  

Pra interaksi 

a.  Siapkan alat-alat 

b. Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi 

Pra Orientasi  

a. Berikan salam dan panggil pasien dengan namanya 

b. Memperkenalkan diri 

c. Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien  

6.Tahap kerja 
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a. Mencuci tangan 

b. Melakukan penilain GCS 5 menit sebelum melakukan intervensi. 

c. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 2 menit sebelum   melakukan 

intervensi 

d.. Terapi murottal diberikan 30 menit sebelum obat sedasi diberikan. 

e. Mengatur volume handpone dan mendekatkan handphone didekat telinga 

pasien 

f. Berikan tearapi murottal selama 20 menit 

g. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 2 menit setelah   intervensi 

h.  Melakukan penilaian GCS 5 menit setelah melakukan  intervensi  

Fase Terminasi 

a. Merapikan alat-alat 

b. Kontrak stimulasi selanjutnya kepada pasien 

c. Mengucapkan salam 

d. Mencuci tangan 

e.  Mendokumentasikan kegiatan 

   Kriteria Evaluasi 

     a.. Nilai GCS klien meningkat 

     b. Status hemodinamik klien membaik 

 

E. Prosedur Pengambilan Data 

1. Persiapan 

 Persiapan dengan konsultasi kasus 

2. Pengumpulan data 

 Pengumpulan data dengan wawancara, pemeriksaan fisik dan   observasi 

3. Penyusunan Laporan 

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah 

F. 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 19-22 Februari 

2023. 
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G. Analisis Data dan Penyajian Data 

Analisis data dan penyajian data dalam studi kasus disajikan secara tekstual 

dengan fakta-fakta yang terdapat dalam teks dan bersifat naratif. Analisis data 

untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subjek studi kasus dilakukan 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 analisis data untuk merumuskan diagnosa 

keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan buku standar 

diagnosa keperawatan indonesia, untuk selanjutnya menentukan rencana tindakan 

keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan 

menentukan kriteria luaran yang akan ditetapkan berdasarkan Buku Standar 

Luaran Keperawatan Indonesia hasil keperawatan. Kemudian melakukan tindakan 

keperawatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan yang terakhir 

mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP yang khusus merawat 

pasien dengan  intervensi terapi murottal, penyajian data disajikan dalam bentuk 

naratif yaitu review dari hasil evaluasi dijelaskan. 

 

H. Etika Studi Kasus 

Pertimbangan etis diperhitungkan dalam penelitian ini. Pertimbangan etik 

berfungsi untuk mencegah timbulnya masalah etik selama    .,penelitian. Oleh karena 

itu, peneliti berusaha  untuk mengantisipasi dan mengatasi p e r masalahan yang 

muncul. Ada tiga prinsip etik umum yang berlaku   untuk   penanganan  

masalah   etik, yaitu nonmaleficence   dan beneficence, respect to person, serta 

justice (Bect 2018). 

a. Nilai Ilmiah 

Dalam penelitian ini, tidak ada  potensi kerugian dari eikutsertaan subjek 

dalam penelitian ini karena prosedur dilakukan secara mandiri oleh peneliti dan 

di bawah pengawasan perawat yang bertugas. 

b.Manfaat 

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapatkan manfaat secara 
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langsung dengan memberikan stimulus murottal Al-Qur’an untuk 

meningkatkan kesadaran klien. Selain itu, dapat menjadi referensi petugas 

kesehatan dalam memberikan intervensi Terapi Murottal pada pasien yang 

mengalami masalah cedera kepala berat dan penurunan kesaradarn. 

c. Informed Consent/Penjelasan Sebelum Penelitian (PSP) 

Responden dan keluarga responden dan keluarganya diberikan penjelasan 

tentang maksud dan tujuan sebelum penelitian dilaksanakan. Keluarga 

responden memiliki hak mutlak untuk ikut serta atau menolak menjadi 

responden. Pada Informed Consent disebutkan  bahwa data diperoleh secara 

eksekutif untuk memperluas ilmu. 

d.Rahasia (Privacy) 

Responden atau keluarga responden memiliki hak meminta agar data atau 

informasi yang diberikan dapat dijaga kerahasiaannya. Nama  responden tidak 

dicantumkan pada lembar pendataan, hal ini bertujuan untuk menjaga 

kerahasiaan responden. Hanya data tertentu saja yang dicantumkan sebagai hasil 

penelitian. Identitas responden dalam karya tulis ilmiah ini hanya menggunakan 

berdasarkan inisial. 

e. Justice 

Dalam penelitian ini responden diperlakukan secara adil tanpa  membeda-

bedakanrespondendenganpasienlain.
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BAB IV  

LAPORAN KASUS 

 
A. Pengkajian 

 

 

PRIMARY 

SURVEY 

Nama Pasien : Tn. A 
Umur : 33 tahun Jenis Kelamin : Laki-laki 

RM : 01009752 

Nama Keluarga 

Agama 

Pekerjaan 

Alamat Rumah 

Telp/Hp 

Diagnosa Medis 

Tanggal Masuk ICU 

: Tn. H 

 
: Islam 

 
: Karyawan swasta 

 
: Bone 

 
: 082193968642 

 
: Traumatic Brain Injury 

: 15 Februari  2023 

    

Datang tanggal : 15/02/2023 Pukul : 03.16 Asal Ruangan 

(IRNA) 

: IGD B

e

d

a

h 

Alat terpasang : √ Infus 

□ Lainnya 

√ Kateter √ NGT √ Ventilator √ Monitor □Transfusi □ CVC 
   

KATEGORI MASUK ICU : Kategori 1 

Keluhan Utama : 

Penurunan kesadaran 

 Riwayat Penyakit/ 

Mekanisme Cedera : 

Klien mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Februari 2023 dan di bawa ke rumah sakit 

Faisal kemudian dirujuk ke rumah sakit Wahidin  karena klien mengalami penurunan kesadaran 

setelah 4 jam mengalami kecelakaan,  

Pasien juga datang dengan keluhan luka terbuka pada daerah belakang kepala, Riwayat penurunan 

kesadaran ada, riwayat muntah ada. Istri klien mengatakan bahwa klien mengendarai motor dengan 

kecepatan tinggi dan tiba-tiba telur yang di bonceng pasien terjatuh, pasien menoleh ke belakang 

dan secara tidak sengaja menekan gas motor.  

Kondisi saat ini, pasien post operasi craniectomy hari ke-5 kesadaran semi koma dengan nilai GCS 

E2 M2 Vx 

 seluruh aktivitas klien menggunakan bantuan total. 

 

Riwayat Kesehatan Keluarga : 

Istri klien mengatakan bahwa keluarganya tidak memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. 

 

Orientasi (tempat, waktu, dan orang) : 
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Tidak dapat dikaji karena klien mengalami penurunan kesadaran dengan nilai verbal yaitu V1x. 

Pengkajian Keperawatan Masalah/ 

Dignosis 

Keperawatan 
(SDKI) 

Luaran Keperawatan 

dan Kriteria Hasil 

(SIKI) 

Intervensi Keperawatan 
(SLKI) 

A. Airway 

- Tidak bebas : 

Terdapat Sputum, 

pasien terasang ETT 

- Suara napas: Rhonki 

-  Lain-lain: Pasien 

tampak tidak mampu 

batuk 

- Sianosis (+/-) ; - 

RR :  28     x/menit 

HR :  110     x/menit 

 

 

     Ada Masalah (Ya) 
 

Bersihan jalan 

napas tidak 

efektif 

Tujuan: Setelah 

dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, 

diharapkan bersihan 

jalan napas meningkat 

dengan Kriteria hasil: 

- 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 

- Kolaborasi pemberian 
bronkodilator, ekspektoran, 
mukolitik, jika perlu 

B. Breathing 

- Pola napas: takipneu 

- Frekuensi napas: 
28x/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 

- Sianosis (-/-): tidak ada 

- Warna Kulit: coklat 

- Diaforesis (-/-): tidak ada 

- Kesadaran: GCS 
E2 M2 V1, 

RR 28x/menit 
HR : 110x/menit 

Bersihan jalan 

napas tidak 

efektif 

Tujuan: Setelah 

dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, 

diharapkan bersihan 

jalan napas meningkat 

dengan Kriteria hasil: 

- 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 

- Kolaborasi pemberian 
bronkodilator, ekspektoran, 
mukolitik, jika perlu 
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Ada Masalah (Ya) 
   

C. Circulation 

- Akral: 

Hangat √Dingin 

- Pucat : 

√Ya Tidak 

- Sianosis : 

Ya √Tidak 

- Pengisian Kapiler : 3 detik 

√< 3 detik > 3 detik 

- Nadi: 

a. Frekuensi 110 x/mnt 

b. Irama: 

√Reguller 

Irreguler 

c. Kekuatan: 

d. √Kuat Lemah 

Palpitasi (+/-) ; tidak 

Nadi Perifer: 110 

x/menit, teraba kuat 

- TD 140/77 mmHg 

- Kelembaban kulit : 
Lembab √Kering 
Warna Kulit ; coklat 

- Turgor: 

Normal 
√Kurang 

Lain-lain 

- Suara Jantung (S3/S4) ; 
tidak ada suara jantung 
tambahan 

 
Ejection Fraction (EP) 

:sulit dikaji 

 
Ada Masalah (Ya) 

Penurunan 

kapasitas 

adaptif 

intrakranial 

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 

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan 

D. Disability 

- Tingkat kesadaran : 

Stupor 

- Nilai GCS  
E2 M2 Vx, 

- Pupil 

√ Isokor Anisokor 

Respon Cahaya : +/+ 

Refleks pupil (+/+) 

Diameter : 2.5 mm 

Penurunan 

kapasitas 

adaptif 

intrakranial 

Setelah dilakukan 

intervensi selama 3 x 

24 jam maka 

penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial 

meningkat dengan 

kriteria hasil: 

- Tingkat 

kesadaran 
meningkat 

Pemantauan tekanan 

intrakranial Observasi 

- Identifikasi penyebab 

peningkatan TIK 

- Monitor peningkatan TD 

- Monitor tingkat kesadaran 

- Monitor kadar CO2 dan 

pertahankan pada 

rentang yang 

diindikasikan 
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- Ekstremitas 

Sensik 

YaTidak 

Motorik 

Ya Tidak 

Reflex patella ka/ki: -/- 

Reflex tendon dalam 

bisep/trisep: sulit dikaji 

Refleks Patologis: 

Babinski (+/-): sulit 

dikaji 

Refleks Chaddock (+/-): -

/- Hoffman (+/-): sulit 

dikaji Kernig sign (+/-): 

sulit dikaji 

Brudinsky (+/-): sulit 

dikaji 

- Kekuatan otot : 

(menurun) 

 - Tekanan darah 

membaik 

- Tekanan nadi 

membaik 

- Pola napas 

membaik 

- Tekanan 

intrakranial 

membaik 

Terapeutik 

- Pertahankan sterilitas

 sistem pemantauan 

- Pertahankan posisi kepala dan 

leher netral 

- Atur interval sistem 

pemantauan sesuai kondisi 

pasien 

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan 

1   1 

1   1 

 

- Range Of Motion : 

(Pasif) 

- Keadaan Umum: lemah 

- Tanda vital 

TD : 140/77 mmHg 

HR: 110 x/menit 

Pernapasan : 28 

x/menit Suhu : 37,8 
o
 

C 

SPO2 :97 % 

 

Ada Masalah (Ya) 
 

E. Exposure 

- Adanya trauma 

pada daerah: kepala 

dengan SDH dan 

ICH 

- Adanya jejas/luka 

pada daerah: kepala 

- Kedalaman luka: 

pasien post op 

craniectomy hari ke 5 

dan luka dalam kondisi 

terjahit sehingga sulit 

dikaji kedalamannya 

Risiko Infeksi Tujuan:  Setelah 

dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, 

diharapkan Tingkat 

infeksi menurun 

dengan Kriteria hasil: 

- 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 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian antibiotic, 
jika perlu 

Ada Masalah (Ya) 
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COMPREHENSIVE ASSESMENT & ON GOING 
ASSESMENT 

Riwayat Kesehatan Lalu : 

MIST  

Mekanisme Cedera: Klien mengalami Kecelakaan lalu lintas, dan terdapat luka terbuka pada bagian 

kepala, klien mengalami penurunan kesadran. 

Injury : terdapat Jejas di bagian kepala 

Sign & Symptom: klien mengalami luka terbuka pada kepala dan nyeri yang dirasakan serta mengalami 

penurunan kesadaran 

Treatmen Pre Hospital: -  

 

 SAMPLE 

S: Sin  &Symptom: luka terbuka pada kepala, nyeri,  penuruanan kesadaran  

A (Allergies) = tidak ada M (Medications) = telah dilakukan oprasi craniectomy  

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 : 28 x/menit 

 Pola Nafas 

 Terpasang OPA (+): tampak terpasang 
OPA pada klien NPA (+/-): tidak 

 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 

 
B2 (Circulation) 

 Tekanan Darah : 140/77mmHg 

 CRT : < 3 detik 

 Sianosis (+/-): tidak 

 Konjuctiva: tidak anemis 

 Nadi : 110 x/menit 

 Suhu : 37,8 
o
C 

Masalah : Perfusi Perifer Tidak Efektif 

 
B3 (Neurologi) 

 Tingkat Kesadaran : Somnolen 

 GCS  E 2 M 2  Vx 

 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 : Penurunan kapasitas adaptif intrakrania 
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B4 (Bladder) 

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

 Produksi Urine: 200 ml/ 24 jam 

 Warna Urine: pekat 

 Bau Urine: amonia 

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

 Distensi Uretra (+/-): - 

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

 Balance Cairan/24 Jam (Silahkan dilampirkan 

perhitungan BC) : Input: 

Fentanyl 30 mcg 

Metamizole 1 gr 

Ceftriaxon 1 gr 
Asam traneksamat 500 mg  

Monitol 20% 125 cc 

Fenitoin 100 mg 
Nikardipin 1 mg 

Metoclopramid 10 mg 

Respiredon 2 mg 

 Asetazolamid 1 tab/20 cc 

 Paracetamol 1 gr 

Propranolol 20 mg 

Susu 400 

Infus 1000 cc Outpute Urine 200 ml 

IWL : 15 x 60 x 24 / 24 Jam = 900 

Perhitungan BC: 2.505- 2.740= -235 cc 

Masalah : tidak 

B5 (Bowel) 

 Terpasang NGT (+/-): +, ukuran: 18 Fr, sudah terpasang 6 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 
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B6 (Bone) 

 Warna Kulit: coklat 

 Decubitus (+/-): +, bagian bokong 

 Pergerakan Ekstremitas (aktif/pasif): pasif 

 Kekuatan Otot : 

1  1 

1   1 

 

 Lesi (+/-): terdapat lesi pada tangan dan kak 

 Fraktur (+/-): - 

 Dekubitus (+/-): - 

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

 Luka Post Operasi (+/-): Pasien post op 
craniectomi hari ke- 5 Ukuran : - 

Area : kepala 

 

Keterangan Gambar : Operasi Craniectomy evakuasi hematom + dekompresi 

Pengkajian Rasa Aman dan Nyaman 

 Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana ? jelaskan secara rinci: PQRST 

 
Pengkajian Nyeri Face Analoge Scale pada pasien dengan kesadaran menurun 

 

 Kategori Penilaian S
k
or 

 

Ekspresi wajah Tidak ada ekspresi wajah tertentu/ tersenyum 0 

Menyeringai sekali-kali/ mengerutkan dahi, muram, ogah- 

ogahan 
1
√ 

Dagu gemetar dan rahang dikecap berulang 2 
  

Ekstremitas Posisi normal/ santai 0 

Gelisah, resah dan tegang 1
√ 

Menendang/menarik kaki 2 
  

Gerakan Rebahan dengan tenang, posisi normal, bergerak dengan 
Mudah 

0 

Mengerang/merengek 1
√ 

Menangis tersedu-sedu, menejrit, terisak-isak, menggerutu 

berulang-ulang 
2 

  

Kemampuan 

ditenangkan 

Senang, santai 0 

Dapat ditenangkan dengan sentuhan, pelukan atau berbicara, 
dapat dialihkan 

1
√ 

 

Sulit/tidak dapat ditenangkan dengan pelukan, sentuhan atau 
distraksi 

2 

 

Total 4 
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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 lima 

Pengkajian Aktivitas,Istirahat dan Tidur 

 AKTIFITAS 

- Apakah klien selalu berolah raga? Jenis OR? Istri klien mengatakan bahwa suaminya sesekali 

berolahraga 

- Apakah klien mengguanakan alat bantu dalam beraktifitas? istri klien mengatakan bahwa dulu 

sebelum kecelakaan suaminya tidak menggunakan alat bantu dalam beraktifitas 

- istri klien mengatakan bahwa suaminya akan bangun pagi-pagi dan berangkat kerja 

- 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? Istri klien mengatakan sebelum sakit suaminya biasa 

tidur 

- siang 1 jam dan tidur malam sekitar 8 jam 

- Apa kegiatan untuk mengisis waktu luang? Istri klien mengatakan bahwa suaminya akan 

berkumpul dengan teman-temannya di mesjid 

- Istri klien mengatakan bahwa suaminya kadang tidur siang 

- Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby? Istri klien mengatakan bahwa suaminya sering 

mengaji untuk mengisi waktu luang 

- Saat ini klien tampak hanya berbaring di tempat tidur 

 TIDUR 

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

suaminya tidur siang sekitar 1 jam dan tidur malam 8 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? Istri klien mengatakan 

bahwa suaminya tidak menggunakan obat penenang 

- istri klien mengatakan bahwa suaminya akan menonton TV terlebih dahulu 

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

kebiasaannya yaitu tidur siang dan malam 

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

suaminya  tampak nyenyak 

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

- 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? Istri klien mengatakan bahwa suaminya  mempunyai teman 

dekat 

- Siapa yang dipercaya klien? Istri klien mengatakan bahwa dia dan  suaminya saling mempercayai 

- Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat? Suami klien mengatakan bahwa istrinya biasa ikut 

pegajian dan dakwah 

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

semua yang dilakukan klien dulu sesuai kemampuannya 
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Pengkajian Riwayat Psikologi: 

 Status Emosi. 

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

langsung mengekspresikan perasaannya jika 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 

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 : 140/77 mmHg 

HR : 110 x/menit 
RR : 28 x/menit 

 S : 37,8
0
c  

SPO2 : 98 % ETCO2 : - 

PAIN : - 

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 

 

3. Thoraks 

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

dan jejas 

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

c. Perkusi : suara sonor 

d. Auskultasi : ronkhi 

 

4. Pelvis 

 

a. Inspeksi : tampak bersih, tidak ada benjolan 

b.   Palpasi : tidak ada benjolan 
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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 24 agustus 2022,  tidak ada udema, ada 
luka dekubitus pada bokong 

Palpasi : Sulit dikaji 

 

 

PEMERIKSAAN 
DIAGNOSTIK 

 

 -SCAN USG -lain: 

Hasil : 

Foto Thoraks AP (tanggal 15/02/2023): 

- Terpasang CVC pada hemithorax kanan melalui v.subclava kanan dengan tip setinggi 

paravertebral kanan CV T8 kesan pada cavoatrial junction 

- Pneumonia kiri 

MSCT Brain (tanpa kontras) (15/02/ 2023) 

- Pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml 

- Brain edema 

- Defek of frontotemporaparietal dextra dengan terpasang drain tip kesan pada regio frontal dextra 

(post op) 

- Multihematosinus 

MSCT Kepala 3 Demensi (tanpa kontras) (15/02/ 2023) 

- Fraktur linear pada os temporalis kiri 

- Pendarahan intracerebri lobus temporalis kanan dengan volume +/- 7.17 ml 

- Pendarahan subdural regio frontoparietooccipitalis kanan 

- Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm 

- Brain edema 

- Panhematosinus 

- Subgaleal hematom regio temporalis kiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

PEMERIKSAAN 
LABORATORIUM 

 

 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 

 
Elektrolit 
Natrium 

Kalium 

Klorda 

Analisa Gas Darah 

PH 

SO2 

PO2 

ctO2 

PCO2 

ctCO2 

HCO3  

BE 

 

16.4 

2.36 

6.6 

20 

83 

28 

34 

207 

 

15.4 

00,0 

0,00 

 

0.20 

64.7 

18.8 

11.2 

3.0 

2.3 

 
 
 

 
11.9 

1.10 

33.1 

 
 

72 

 

284 

14.42 

 

183 

173 

2.9 

 

125 

6.1 

99 

7.670 

99.9 

189.6 

14.9 

37.3 

27.9 

26.7 

2.7 

 

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 

 

136-145 

3.5-5.1 

97-111 

7.35 – 7.45 

95 – 98 

80.0 – 100.0 

15.8 – 22.3 

35.0 – 45.0 

23 – 27 

22 – 26 
-2 s/d +2 

 

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 

 

mmol/l 

mmol/l 

mmol/l 

 
 

% 
mmHg  
ml/dl  
mmHg  
mmol/l  
mmol/l  
mmol/l 
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ANALISA DATA 
 

N

O

. 

                          DATA ETIOLOGI MASALAH 
KEPERAWATAN 

1. DS: Tidak dapat 
dikaji DO: 

- Terdapat suara napas tambahan: 

ronchi  

- Terdapat sputum dengan jumlah 

banyak, konsistensi encer 

- Kesadaran semi koma dengan GCS , E2 

M2 Vx 

- Pasien nampak tidak mampu  batuk dan 

mengeluarkan secret dari dalam 

mulutnya 

- HR: 110 x/menit 

- RR: 28 x/menit 

Spasme jalan nafas 

 

Hipersekresi jalan 
nafas  

 

Sekresi yang tertahan 

Bersihan jalan napas 
tidak efektif 

2. DS : Tidak dapat 

dikaji DO: 

- Pasien mengalami cedera kepala 

akibat kecelakaan lalu lintas 

- Kesadaran klien menurun dengan 

nilai  GCS  E2 M2 Vx 

- MSCT Brain: pendarahan 

intracerebri lobus temporalis dextra 

dengan volume 

+/- 14 ml, Brain edema , Defek of 

frontotemporaparietal dextra dengan 

terpasang drain tip kesan pada regio 

frontal dextra (post op), 

Multihematosinus. 

- MSCT Kepala: fraktur linear pada 

os temporalis kiri, Pendarahan 

intracerebri lobus temporalis kanan 

dengan volume 

+/- 7.17 ml, Pendarahan subdural 

regio frontoparietooccipitalis kiri, 

Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 

cm, Brain edema, Panhematosinus, 

Subgaleal hematom regio temporalis 

kiri 

-    TD : 140/77 mmHg 

- HR : 110x/menit 
Post op   

- Riwayat benturan kepala 

- Riwayat muntah 2x  

- Riwayat tidak sadar 

Gangguan metabolisme 

 

Edema serebral 

Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial 
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3. 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 : 140/77 mmHg 

HR : 110x/menit 

- RR : 28 x/menit 

Agen pencedera fisiologis 

 

Agen pencedera fisik 

Nyeri akut 

4. 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 16.4 (Normal: 4.00-10.00 

103/uL) 

HGB 6.6 (Normal: 12.0-16.00 

gr/dl) 

HCT  20 (Normal: 37.0-48.0%) 

Efek prosedur infasif Resiko infeksi  

5.  DS: tidak ada 
DO: 

- HGB 6.6 
- HCT 20 
- Akral teraba dingin 
- Warna kulit pucat 
- Turgo kulit menurun 
 

Penurunan konsentrasi 

hemoglobin 

Perfusi perifer tidak efektif 
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Diagnosis Keperawatan 
 

No                             DIAGNOSA KEPERAWATAN 

1. (D.0149) Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, 

dibuktikan dengan: DS: Tidak dapat dikaji 

DO: 

- Terdapat suara napas tambahan: ronchi  

- Terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer 

- Kesadaran semi koma dengan GCS  E2 M2 Vx 

- Pasien tampak mampu batuk tapi tidak mampu mengeluarkan secret dari dalam mulutnya 

- HR: 110 x/menit 

- RR: 28x/menit 

2. (D.0066) Penurunan kapasitas intrakranial berhubungan dengan edema cerebral 

dibuktikan dengan: DS : Tidak dapat dikaji 

DO: 

- Pasien mengalami cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas 

- Kesadaran klien menurun dengan nilai GCS E2 M2 Vx 

- MSCT Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain 

edema , Defek of frontotemporaparietal dextra dengan terpasang drain tip kesan pada regio 

frontal dextra (post op), Multihematosinus. 

- MSCT Kepala: fraktur linear pada os temporalis kiri, Pendarahan intracerebri lobus temporalis 

kiri dengan volume +/- 7.17 ml, Pendarahan subdural regio frontoparietooccipitalis kanan, 

Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm, Brain edema, Panhematosinus, Subgaleal hematom 

regio temporalis kiri 

-    TD : 140/77 mmH 

- HR : 110 x/menit 

3. (D.0077) 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 : 140/77 mmHg 

HR : 110 x/menit 

RR : 28 x/menit 

4.  (D.0142)Risiko infeksi dibuktikan dengan 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 

16.4 

HGB 6.6 

HCT 20 

5.  (D.0009)Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan 

penurunan konsntrasi hemoglobin  

DS: tidak ada 
DO: 

- HGB 6.6 
- HCT 20 
- Akral teraba dingin 
- Warna kulit pucat 
- Turgo kulit menurun 
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Intervensi Keperawatan 
 

 
No. Diagnosis Keperawatan Luaran Keperawatan Rencana Intervensi Raional 

1. (D.0149)Bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan sekresi yang tertahan, 

dibuktikan dengan: DS: Tidak dapat dikaji 

DO: 

- Terdapat suara napas tambahan: ronchi  

- Terdapat sputum dengan jumlah 

banyak, konsistensi encer 

- Kesadaran semi koma dengan GCS, 

E2 M2Vx 

- Pasien tampak mampu batuk tapi tidak 

mampu mengeluarkan secret dari dalam 

mulutnya 

- HR: 110 x/menit 

- RR: 28 x/menit 

Tujuan: Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 jam, 

diharapkan bersihan jalan napas 

meningkat dengan Kriteria 

hasil: 

- 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 

- Kolaborasi pemberian

bronkodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

- Untuk mengetahui frekuensi,irama, 

kedalaman, dan upaya nafas 

- Untuk mengetahuipola nafas atau suara 

nafas seperti bradipnea, takipnea, 

hiperventilasi. 

- Mengetahui adanya jumlah, warna sputum 

serta produksi sputum 

Terapeutik 

- Untuk mempertahankan jalan napas klien 

dan posisi sebelum melakukan suction 

- Membantu    mengeluarkan     lendir 

menggunakan suction 

- Menambah oksigen yang masuk ke 

dalam tubuh 

Kolaborasi 

- Bekerja sama dengan tenaga kesehatan 

lain untuk melebarkan saluran pernapasan 

pasien. 

2. (D.0066)Penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial berhubungan dengan edema 

cerebral dibuktikan dengan: 

DS : Tidak dapat 

dikaji  

DO: 

Setelah dilakukan intervensi 

selama 3 x 24 jam maka 

penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial meningkat dengan 

kriteria hasil: 

Pemantauan tekanan 

intrakranial Observasi 

- Identifikasi penyebab 

peningkatan TIK 

- Monitor peningkatan TD 

Pemantauan tekanan intrakranial 

Observasi 

- Menegtahui penyebab 

peningkatan TIK 

- Mengetahui peningkatan TD 
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 - Pasien mengalami cedera kepala akibat 

kecelakaan lalu lintas 

- Kesadaran klien menurun dengan nilai 

GCS, E2 M2 Vx 

- MSCT Brain: pendarahan intracerebri 

lobus temporalis dextra dengan volume 

+/- 14 ml, Brain edema , Defek of 

frontotemporaparietal dextra dengan 

terpasang drain tip kesan pada regio 

frontal dextra (post op), 

Multihematosinus. 

- MSCT Kepala: fraktur linear pada os 

temporalis kiri, Pendarahan intracerebri 

lobus temporalis kanan dengan volume 

+/- 

7.17 ml, Pendarahan subdural regio 

frontoparietooccipitalis kiri, Midline 

shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm, Brain 

edema, Panhematosinus, Subgaleal 

hematom regio temporalis kiri 

-    TD : 140/77 mmH 

-    HR : 110 x/menit 

- Tingkat kesadaran 

meningkat 

- Tekanan darah membaik 

- Tekanan nadi membaik 

- Pola napas membaik 

- Tekanan intrakranial 

membaik 

- 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 

- Berikan terapi non farmakologi 

- Dokumentasikan hasil 

pemantauan 

- 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 

3. (D.0077)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 : 140/77 mmHg 

Tingkat nyeri 
Setlah dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam maka nyeri 

berkurang, kenyamanan 

meningkat. 

Kriteria Hasil: 

- Meringis dapat menurun 

- Fekuensi nadi membaik 

- TD kanan 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 murattal) 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian analgetik, 

jika 

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 
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4.  (D.0142)Risiko infeksi berhubungan dengan 

efek prosedur invasif dibuktikan dengan: 

Faktor Risiko: 

- Pasien post op craniectomy hari ke 5 

- Terpasang NGT ukuran 18 Fr masuk 

ke rumah sakit tanggal 15 Februari2023 

- Terpasang kateter urine sejak tanggal 

15 Februari 2023 

- Hasil Hematologi rutin: 

- WBC 16.4 

- HGB 6.6 

- HCT 20 

 

 

 

 

Tujuan: Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 jam, 

diharapkan Tingkat infeksi 

menurun dengan Kriteria hasil: 

- 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 

Kolaborasi 

Kolaborasi 

pemberian 

antibiotic, 

jika perlu 

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    
mikroorganisme 

yang berpotensi menular 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian antibiotic, jika 

Perlu 

5.  (D.0009)Perfusi perifer tidak efektif 
berhubungan dengan penurunan konsentrasi 

hemoglobin 

DS: tidak ada 
DO: 

- HGB 6.6 
- HCT 20 
- Akral teraba dingin 
- Warna kulit pucat 
- Turgo kulit menurun 
- TD: 140/77 mmHg 
- Nadi : 110x/menit 

Tujuan: Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 jam, 

diharapkan keadekuatan aliran 

darah meningkat dengan Kriteria 

hasil: 

- Warna kulit pucat 

menurun 

- Pengisian kapiler 

membaik 

- Akral membaik 

- Turgo kulit membaik 

Perawatan Sirkulasi (I.02079) 

Observasi 

- Periksa sirkulasi perifer 

- Identifikasi faktor resiko 

Terapiutik 

- Lakukan pencegahan infeksi  

- Anjurkan meminum obat 

pengontrol tekanan darah secara 

teratur 

Edukasi  

- Anjurkan melakukan perawatan 

kulit  

 

Observasi  

- Untuk melihat dan penyebab peerfusi 

perifer pasien 

- untuk mengidentifikasi resiko yang 

sehingga pasien mnegalami risko perfusi 

perifer 

Terapeutik 

- untuk mejaga kebersihan sehingga tidak 

terjadi infeksi 

- Supaya tekanan darah tetap normal 

Edukasi 

- untuk memperbaiki  

kondisi kulit 
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Implementasi dan Evaluasi 
 

Hari/Tanggal/Jam IMPLEMENTASI EVALUASI 

 

Selasa, 21 Februari 2023 

 

14:10 WITA 

 

 

 

 

 
14.30WITA 

 

 

 

 

 
15.30 WITA 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

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

Hasil : frekuensi napas 28 kali/menit, retraksi otot dada ada, pasien tampak 
bernapas dengan dada dan perut 

- Monitor bunyi napas 

Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi 

- Monitor sputum 

Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental 

Terapeutik 

- Posisikan semi fowler atau supinasi 

Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler 

- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 
Hasil : klien di suction setiap 15 menit 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu 

Hasil : pasien di nebulizer sebelum disuction 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- Frekuensi napas 28 x/menit 

- Retraksi otot dada ada 

- Ada bunyi napas tambahan yaitu ronkhi 

- Terpasang oksigen 5-6 liter per menit 

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 

 

14:20 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 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 : 140/77 mmHg 

- Monitor tingkat kesadaran 
Hasil : kesadaran stupor dengan nilai GCS E 2 M 2 V1 

- Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan 

Hasil : pernapasan 28x/menit, SPO2 98% 

Terapeutik 

- Pertahankan posisi kepala dan leher netral 

Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral 

S : tidak dapat dikaji 

O : 
- Nilai rata-rata TD sebelum pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 140/77 mmHg 

- Nilai rata-rata TD setelah pemberian intervensi yaitu 

138/79 mmHg 

- Nilai rata-rata HR sebelum pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 110 x/menit 

- Nilai rata-rata HR setelah pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 110 x/menit 

- Nilai rata-rata RR sebelum pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 28 x/menit 

- Nilai rata-rata RR setelah pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 28 x/menit 

- Nilai rata-rata suhu sebelum pemberian intervensi 
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16:10 WITA 

- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien 

Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit 

- Berikan terapi non farmakologis 

Hasil : klien diberi terapimu ro t t a l  selama 15-20  -menit 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

- Hasil : Nilai GCS 5 Menit 

- sebelum terapi GCS  E2 M2Vx, 

setelah terapi E2 M2 Vx. 

TTV 2 menit sebelum terapi  

 TD 140/77 mmHg, HR 110 x/i, 

RR 38 x/i,  S : 37,8
O
C, SPO2 98%,  

- Setelah terapi TD 138/79 mmHg, 

HR 110 x/i, RR 28 x/i, S: 37,8
O
C, 

SPO2 98% 

 

selama sehari yaitu 37,8
O
C 

- Nilai rata-rata suhu setelah pemberian intervensi selama 

sehari yaitu 37,8
O
C 

- Nilai GCS sebelum intervensi selama sehari yaitu 

GCS E2 M2 Vx 

- Nilai GCS setelah intervensi selama sehari yaitu GCS  

E2 M2 Vx 

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 

 
 

14.05 WITA 

 

 

14.35 WITA 

 

15:20 WITA 

Manajemen nyeri 

Observasi 

- 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 4 

- Pasien tampak masih gelisah 

- TD : 138/79 mmHg 

- HR : 110 x/menit 

- RR : 28 x/menit 

- S : 37,8
O
C 

A : masalah nyeri akut belum teratasi 
P : Intervensi dilanjutkan 

- Identifikasi skala nyeri 

- Berikan terapi non farmakologi 
Kolaborasi pemberian analgetik 
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15.30 WITA 

 

 

15.35 WITA 

 

 

17:30 WITA 

 

 
21.00 WITA 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Hasil : suhu klien 37,8
o
C, tidak ada pus pada luka post operasi 

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 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- Suhu tubuh 37,8
O
C 

- Perawat tampak mencuci tangan sebelum melakukan 
tindakan aseptik 

- Tidak ada kunjungan bagi pasien yang dirawat di ruang 
ICU 

- WBC : 16.6 

A : masalah infeksi belum teratasi 

P : intervensi dilanjutkan 

- Monitor tanda dan gejala infeksi 

- Batasi jumlah pengunjung 

- Cuci tangan sebelum dan sesuadah kontak dengan pasien 

15.40 WITA 

 

 

15.45 WITA 

 

 

17:50 WITA 

 

 
21.20 WITA 

Perawatan Sirkulasi (I.02079) 

Observasi 

- Memeriksa sirkulasi perifer 

Hasil : Pasien tampak lemah, warna kulit pucat, akral teraba dingin , turgo 

kulit menurun 

- Mengidentifikasi faktor resiko 

Hasil : Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20% 

Terapeutik 

- Melakukan pencegahan infeksi 

Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam 

- Menganjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah secara teratur 

Hasil : Pasien pernah diberikan nicardipin  

Edukasi  

- Menganjurkan melakukan perawatan kulit  

 

S: - Tidak ada 

O: - Pasien tampak lemah, warna kulit pucat, akral teraba 

dingin 

- Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20% 

A: Masalah perfusi perifer  belum tertasi 

P: Intervensi dilanjutkan  

- Periksa sirkulasi perifer 

- Identifikasi faktor resiko 

- Lakukan pencegahan infeksi 

- Anjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah 

secara teratur 
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Hari/Tanggal/Jam IMPLEMENTASI EVALUASI 

 

Rabu, 22  Februari 2023 

 

21:10 WITA 

 

 

 

 

 
21.30WITA 

 

 

 

 

 
22.30 WITA 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

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

Hasil : frekuensi napas 29 kali/menit, retraksi otot dada ada, pasien tampak 
bernapas dengan dada dan perut 

- Monitor bunyi napas 

Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi 

- Monitor sputum 

Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental 
Terapeutik 

- Posisikan semi fowler atau supinasi 

Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler 

- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 
Hasil : klien di suction setiap 15 menit 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu 

Hasil : pasien di nebulizer sebelum disuction 

S : tidak dapat dikaji 
O : 

- Frekuensi napas 28 x/menit 

- Retraksi otot dada ada 

- Ada bunyi napas tambahan yaitu ronkhi 

- Terpasang oksigen 5-6 liter per menit 

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 

 

21:20 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:40 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 : 140/77 mmHg 

- Monitor tingkat kesadaran 
Hasil : kesadaran stupor dengan nilai GCS E 2 M 2 V1 

- Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan 

Hasil : pernapasan 26 x/menit, SPO2 98% 

Terapeutik 

- Pertahankan posisi kepala dan leher netral 

Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral 

- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien 

Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit 

S : tidak dapat dikaji 

O : 
- Nilai rata-rata TD sebelum pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 140/78mmHg 

- Nilai rata-rata TD setelah pemberian intervensi yaitu 

137/77 mmHg 

- Nilai rata-rata HR sebelum pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 103 x/menit 

- Nilai rata-rata HR setelah pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 101 x/menit 

- Nilai rata-rata RR sebelum pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 29 x/menit 

- Nilai rata-rata RR setelah pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 28 x/menit 

- Nilai rata-rata suhu sebelum pemberian intervensi 

selama sehari yaitu 37,9
O
C 

- Nilai rata-rata suhu setelah pemberian intervensi selama 
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21.05 WITA 

 

 

21.35 WITA 

 

06:20 WITA 

Manajemen nyeri 

Observasi 

- 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 4 

- Pasien tampak masih gelisah 

- TD : 137/77 mmHg 

- HR : 101x/menit 

- RR : 28 x/menit 

- S : 36,7
O
C 

A : masalah nyeri akut belum teratasi 
P : Intervensi dilanjutkan 

- Identifikasi skala nyeri 

- Berikan terapi non farmakologi 
Kolaborasi pemberian analgetik 

 

21.30 WITA 

 

 

21.35 WITA 

 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Hasil : suhu klien 37,8
o
C, tidak ada pus pada luka post operasi 

Terapeutik 

- Batasi jumlah pengunjung 

Hasil : jumlah pengunjung dibatasi 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- Suhu tubuh 37,7
O
C 

- Perawat tampak mencuci tangan sebelum melakukan 
tindakan aseptik 

- Tidak ada kunjungan bagi pasien yang dirawat di ruang 
ICU 

 

 

 

 

21:50 WITA 

- Berikan terapi non farmakologis 

Hasil : klien diberi terapimu ro t t a l  selama 15-20-menit 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

- Hasil : Nilai GCS 5 Menit 

- sebelum terapi, GCS  E2 M2 Vx 

setelah terapi E2 M3 Vx. 

- TTV 2 menit sebelum terapi  

 TD 140/78 mmHg, HR 103 x/i, 

RR 29 x/i,  S : 37,9
O
C, SPO2 96%,  

Setelah terapi TD 137/77 mmHg, 

HR 101 x/I, RR 28 x/i, S: 37,7
O
C, 

SPO2 99% 

sehari yaitu 37,7
O
C 

- Nilai GCS sebelum interensi selama dua hari yaitu 

GCS   E2 M2 Vx 

- Nilai GCS setelah intervensi selama dua hari yaitu 

GCS  E2 M3 Vx 

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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22:30 WITA 

 

 
 

- 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 

- WBC : 16.6 

A : masalah infeksi belum teratasi 

P : intervensi dilanjutkan 

- Monitor tanda dan gejala infeksi 

- Batasi jumlah pengunjung 

- Cuci tangan sebelum dan sesuadah kontak dengan pasien 

21.35 WITA 

 

 

21.40 WITA 

 

 

 

22:50WITA 

 
 

Perawatan Sirkulasi (I.02079) 

Observasi 

- Memeriksa sirkulasi perifer 

Hasil : Pasien tampak lemah, warna kulit pucat, akral teraba dingin , turgo 

kulit menurun 

- Mengidentifikasi faktor resiko 

Hasil : Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20% 

Terapeutik 

- Melakukan pencegahan infeksi 

Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam 

- Menganjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah secara teratur 

Hasil : Pasien pernah diberikan nicardipin  

Edukasi  

- Menganjurkan melakukan perawatan kulit  

 

S: - Tidak ada 

O: - Pasien tampak lemah, warna kulit pucat, akral teraba 

dingin 

- Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20% 

A: Masalah perfusi perifer  belum tertasi 

P: Intervensi dilanjutkan  

- Periksa sirkulasi perifer 

- Identifikasi faktor resiko 

- Lakukan pencegahan infeksi 

- Anjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah 

secara teratur 
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Hari/Tanggal/Jam IMPLEMENTASI EVALUASI 

 

Kamis, 23  Februari 2023 

 

05:10 WITA 

 

 

 

 

 
05.30WITA 

 

 

 

 

 
05.40 WITA 

Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

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

Hasil : frekuensi napas 27 kali/menit, retraksi otot dada ada, pasien tampak 
bernapas dengan dada dan perut 

- Monitor bunyi napas 

Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi 

- Monitor sputum 

Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental 

Terapeutik 

- Posisikan semi fowler atau supinasi 

Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler 

- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik 
Hasil : klien di suction setiap 15 menit 

Kolaborasi 

- Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu 

Hasil : pasien di nebulizer sebelum disuction 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- Frekuensi napas 26 x/menit 

- Retraksi otot dada ada 

- Ada bunyi napas tambahan yaitu ronkhi 

- Terpasang oksigen 5-6 liter per menit 

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 

 

21:20 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:40 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 : 138/79 mmHg 

- Monitor tingkat kesadaran 
Hasil : kesadaran stupor dengan nilai GCS E2 M 3 V1 

- Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan 

Hasil : pernapasan 26 x/menit, SPO2 98% 

Terapeutik 

- Pertahankan posisi kepala dan leher netral 

Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral 

- Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien 

Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit 

S : tidak dapat dikaji 

O : 
- Nilai rata-rata TD sebelum pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 138/79mmHg 

- Nilai rata-rata TD setelah pemberian intervensi yaitu 

131/80 mmHg 

- Nilai rata-rata HR sebelum pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 94 x/menit 

- Nilai rata-rata HR setelah pemberian intervensi selama 
satu hari yaitu 90 x/menit 

- Nilai rata-rata RR sebelum pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 27 x/menit 

- Nilai rata-rata RR setelah pemberian intervensi selama 

satu hari yaitu 26 x/menit 

- Nilai rata-rata suhu sebelum pemberian intervensi 

selama sehari yaitu 37,9
O
C 

- Nilai rata-rata suhu setelah pemberian intervensi selama 
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06:100 WITA 

- Berikan terapi non farmakologis 

Hasil : klien diberi terapimu ro t t a l  selama 15-20  -menit 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

- Hasil : Nilai GCS 5 Menit 

sebelum terapi , GCS  E2 M3 Vx, 

Setelah terapi E3 M4 Vx 

TTV 2 menit sebelum terapi, 

TD 138/79 mmHg, HR 94 x/i, RR 

27 x/i,  S : 37,9
O
C, SPO2 98%,  

- Setelah terapi TD 131/80 mmHg, 

HR 90 x/i, RR 26 x/i, S: 37,6
O
C, 

SPO2 99% 

sehari yaitu 37,6
O
C 

- Nilai GCS sebelum interensi selama tiga hari yaitu 

GCS      E2 M3 Vx 

- Nilai GCS setelah intervensi selama sehari yaitu GCS  

E3 M4 Vx 

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 

 

 
 

21.05 WITA 

 

 

21.35 WITA 

 

06:20 WITA 

Manajemen nyeri 

Observasi 

- 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 4 

- Pasien tampak masih gelisah 

- TD : 131/80 mmHg 

- HR : 90 x/menit 

- RR : 26 x/menit 

- S : 37,6
O
C 

A : masalah nyeri akut belum teratasi 
P : Intervensi dilanjutkan 

- Identifikasi skala nyeri 

- Berikan terapi non farmakologi 
Kolaborasi pemberian analgetik 
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21.30 WITA 

 

 

21.35 WITA 

 

 

 

22:30 WITA 

 

 
 

Pencegahan Infeksi 

Observasi 

- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Hasil : suhu klien 37,9
o
C, tidak ada pus pada luka post operasi 

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 

S : tidak dapat dikaji 

O : 

- Suhu tubuh 37,6
O
C 

- Perawat tampak mencuci tangan sebelum melakukan 
tindakan aseptik 

- Tidak ada kunjungan bagi pasien yang dirawat di ruang 
ICU 

- WBC : 16.4 

A : masalah infeksi belum teratasi 

P : intervensi dilanjutkan 

- Monitor tanda dan gejala infeksi 

- Batasi jumlah pengunjung 

- Cuci tangan sebelum dan sesuadah kontak dengan pasien 

21.30 WITA 

 

 

21.35 WITA 

 

 

 

22:30 WITA 

 
 

Perawatan Sirkulasi (I.02079) 

Observasi 

- Memeriksa sirkulasi perifer 

Hasil : Pasien tampak lemah, warna kulit pucat,  

- Mengidentifikasi faktor resiko 

Hasil : Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20% 

Terapeutik 

- Melakukan pencegahan infeksi 

Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam 

- Menganjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah secara teratur 

Hasil : Pasien pernah diberikan nicardipin  

Edukasi  

- Menganjurkan melakukan perawatan kulit  

 

S: - Tidak ada 

O: - Pasien tampak lemah, warna kulit pucat 

- Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20% 

A: Masalah perfusi perifer  belum tertasi 

P: Intervensi dilanjutkan  

- Periksa sirkulasi perifer 

- Identifikasi faktor resiko 

- Lakukan pencegahan infeksi 

- Anjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah 

secara teratur 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis asuhan keperawatan  

1. Analisis Pengkajian Keperawatan  

Pengkajian adalah proses pengumpulan data d a n informasi baik 

subyektif maupun obyektif, seperti: mewawancarai pasien dan anggota 

keluarga, meemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik, serta 

peninjau riwayat penyakit  pasien di rekam medis. Selain pengumpulan data 

yang aktual, perawat juga mengumpulkan kekuatan yaitu  mengidentifikasi 

peluang dan risiko promosi kesehatan yaitu mencegah potensi penyakit atau  

masalah yang dapat ditunda (Nurarif & Kusuma, 2020). 

Berdasarkan hasil pengkajian, diketahui kronologis pasien mengalami 

kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Februari 2023 dan dibawa ke RS Faisal. 

Beberapa jam kemudian, pasien dirujuk  ke RS Wahidin Sudirohusodo karena 

pasien mengalami penurunan kesadaran setelah 4 jam mengalami kecelakaan. 

Pasien mengalami penurunan kesadaran yang kemungkinan disebabkan oleh 

beberapa faktor  yang dialami pasien antara lain luka terbuka di belakang 

kepala, dan riwayat muntah ada setelah kecelakaan. Sesuai dengan penelitian  

(Andra Safitri,2021), dimana pasien Cedera Kepala biasanya memiliki 

keluhan utama yang berbeda-beda seperti gangguan kesadaran, perdarahan di 

otak, hilang ingatan sementara, sakit kepala, mual dan muntah, gangguan 

pendengaran, edema paru, kejang, infeksi, tanda-tanda prolaps otak, 

hemiparesis, gegar otak, patah tulang tengkorak. 

 Dari hasil pengkajian saat ini pasien post op craniectomy hari ke 5, hasil 

pemeriksaan fisik Tn.A didapatkan luka berat di kepala. Cedera kepala 

diklasifikasikan berdasarkan skor Glasgow Coma Scale (GCS), dengan skor 

GCS untuk Tn.A: 5 E: 2 M: 2 V:1. Skor GCS  8 atau kurang didefenisikan 

sebagai cedera kepala berat, cedera kepala sedang memiliki skor GCS 9-13, 

dan cedera kepala ringan memiliki skor GCS 14-15 (Nurarif & Kusuma, 

2020).   
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Berdasarkan hasil pengkajian Tn.A didapatkan data objektif  dengan 

penurunan kesadaran dan status Hemodinamik. Didapatkan hasil untuk Tn.A 

dengan tekanan darah 140/77, nadi 110 x/menit, pernafasan 26 x/menit dan 

suhu 37,8℃. Ketidakstabilan hemodinamik yang terjadi pada Tn.A dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: dengan pengurangan volume 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi saat stabilitas hemodinamik tercapai dan  

dengan terjadinya perubahan hemodinamik pada pasien cedera kepala, 

sehingga suplai oksigen ke seluruh tubuh yang mempengaruhi fungsi jantung 

(Widya,2023). Hal ini sesuai dengan penelitian yang oleh (Diana Christine 

Lalenoh,2021).  Pada kasus TBI, pasien mengalami berbagai peningkatan  

status hemodinamik seperti peningkatan suhu tubuh. Hipertermi merupakan 

salah satu pemicu meningkatan laju metabolisme basal otak dan selanjutnya 

terjadi peningkatan aliran darah otak, yang diikuti dengan peningkatan 

tekanan intrakranial. 

 

2. Analisis Diagnosis Keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis terhadap respon klien 

terhadap proses kehidupan yang dialaminya, baik masalah kesehatan saat ini 

maupun  aktual dan potensial (PPNI, 2017). Diagnosa keperawatan yang 

mungkin terjadi  pada klien dengan cedera kepala berat antara lain: pola nafas 

tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif, nyeri akut, penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial, perfusi perifer tidak efektif, 

hipertermia/hipotermia, risiko gangguan integritas kulit dan jaringan, dan 

risiko infeksi, risiko cedera, dan risiko defisit nutrisi (Padila, 2012). 

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data didapatkan diagnosa 

keperawatan yang muncul pada Tn A sebagai berikut:  

a. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang 

tertahan. 

Diagnosa keperawatan yang paling penting dalam kasus ini adalah 

bersihan jalan nafas tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif adalah 
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ketidakmampuan untuk membersihkan sekret atau sumbatan jalan nafas 

untuk mempertahankan jalan nafas yang paten (SDKI, 2017). 

Dari hasi pengkajian didapatkan terdapat suara nafas tambahan,ronchi, 

terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer, pasien nampak 

tidak mampu batuk  dan mengeluarkan sekret dari dalam mulutnya, dari 

data tersebut menunjukkan terdapat suara tambahan berarti menandakan 

adanya penebalan brongkial karena lendir, oleh karena itu, penumpukan 

sekret menyebabkan saluran udara yang cenderung menyempit sehingga 

udara yang masuk kedalam tubuh lebih sedikit  (Rendy M. Clevo,2021). 

Hal ini sesuai dengan penelitian  oleh (Widya,2023) yang menyatakan 

bahwa pasien cedera kepala  mengalami kesulitan bernafas. Salah satu 

penyebabnya adalah ketidaksadaran pada klien yang mencegahnya 

membersihkan sekret dari tubuhnya, atau ketidakmampuan pasien untuk 

membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan 

jalan napas  paten. 

b. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema 

serebral. 

Masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial adalah 

gterganggunya mekanisme dinamis intrakranial dalam untuk 

mengkompensasi rangsangan yang dapat menurunkan kapasitas 

intrakranial (SDKI,2017). 

Dari hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami cedera kepala dan 

mengalami penurunan kesadaran akibat dari kecelakaan lalu lintas yang 

dialalami, cidera kepala adalah cidera yang mengenai bagian kepala yang 

dapat disebabkan oleh benturan benda tumpul maupun luka karena benda 

tajam dari cidera tersebut dapat menyebabkan gangguan atau cidera otak 

yang dapt menyebabkan penurunan kesadaran (Yulia,2020). Kesadaran 

klien menurun dengan nilai GCS, E2 M2 Vx, hasil pemeriksaan MSCT 

Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 

14 ml, Brain edema, Defek of frontotemporaparietal dextra dengan 

terpasang drain tip kesan pada regio frontal dextra (post op), 
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Multihematosinus, MSCT Kepala: fraktur linear pada os temporalis kiri, 

Pendarahan intracerebri lobus temporalis kanan dengan volume +/-7.17 

ml, Pendarahan subdural regio frontoparietooccipitalis kiri, Midline shift ke 

kiri sejauh +/- 0.54 cm, Brain edema, Panhematosinus, Subgaleal 

hematom regio temporalis kiri, TD : 140/77 mmH, HR : 110 x/menit. Dari 

data objektif pasien terlihat adanya  penurunan kesadaran dan peningkatan 

hemodinamik pasien yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti: aliran 

darah yang tidak mencukupi menyebabkan transportasi oksigen yang  

tidak mencukupi ke jaringan yang menyebabkan gangguan di otak karena 

trauma, perubahan metabolisme pada tubuh, ketidakseimbangan 

metabolisme dalam tubuh, ketidakseimbangan elektrolit tubuh 

menyebabkan tidak optimalnya fungsi organ dan kerja kelistrikan otak 

(Zuhriana K, 2021). 

c. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala). 

Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang terkait 

dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, memiliki onset yang 

tiba-tiba atau lambat, intensitas ringan hingga berat, dan berlangsung 

kurang dari 3 bulan (SDKI,2017). 

Dari hasil pengkajian didapatkan Terdapat luka post op craniectomy 

pada kepala, Pasien tampak mengerang dan mengerutkan dahi jika 

kepalanya ditekan, Skala nyeri 4 dengan VAS,. Menurut (Rini, et al., 

2019), Pasien dengan cedera kepala mengalami kerusakan jaringan otak 

akibat dari benturan langsung dan tidak langsung, yang menggagu fungsi 

otak. Fungsi penting sistem saraf di otak bergantung pada oksigen, 

glukosa, dan zat lainnya. Jika pasokan oksigen terganggu, dapat terjadi 

penurunan kesadaran, dan sel-sel otak  mati dalam waktu 3-4 menit. 

Pasokan oksigen yang berkurang menyebabkan otak melakukan 

metabolisme energi anaerobik.Sisa metabolisme anaerobik berupa asam 

laktat dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan nyeri. 
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d. Risiko infeksi  

Risiko infeksi didefinisikan sebagai peningkatan resiko terinfestasi oleh  

organisme patogen (SDKI,2017). Data obyektif pasien menujukkan bahwa 

pasien post Op craniectomy ditemukan pada hari ke 5, terpasang NGT, 

terpasang drainase, terpasang kateter urin, WBC 16,4 (normal: 4.00-10.00 

10
3
/uL), HGB 6.6, (normal: 12.0-16.0 gr/dl),  HCT 20, (normal: 37.0-

48.0) dari data di atas menunjukan  bahwa risiko infeksi bagi pasien 

disebabkan oleh efek prosedur invasif dan peningkatan paparan terhadap 

patogen lingkungan, organisme dan penurunan hemoglobin (Padila,2021). 

e. Perfusi perifer tidak efektif 

Perfusi perifer yang tidak efektif adalah penurunan sirkulasi darah 

pada tingkat kapiler, yang dapat mengubah metabolisme tubuh 

(SDKI,2017). Dari hasil pengkajian didapatkan data objektif pada pasien 

dengan warna kulit pucat, pengisian kapiler kurang dari 3 detik, akral 

teraba dingin, HGB 6,6.  Perfusi perifer tidak efektif salah satu 

penyebabnya adalah penurunan konsentrasi hemoglobin (PPNI, 2017). 

 

3. Analisis Intervensi Keperawatan 

Perencanaan asuhan keperawatan pada pasien dibuat dengan 

menggunakan buku “Standar Intervensi Keperawatan Indonesia” dan 

“Standar Luaran Keperawatan Indonesia” dan rencana ini hanya dapat dibuat 

setelah data yang dikumpulkan telah dianalisis dan diprioritaskan. 

Perencanaan ini dibuat untuk mengatasi masalah pasien dengan langkah-

langkah tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. 

prosedur keperawatan untuk diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif 

adalah  manajemen jalan nafas, dengan fiksasi pada posisi semi fowler, dan 

aspirasi mukus setiap 15 menit sekali. Hal ini dijelaskan dalam penelitian  

oleh (Rudi Haryono,2021) bahwa masalah jalan nafas tidak efektif dilakukan 

posisi semi fowler karena dapat mengurangi sesak nafas dan untuk membuka 

jalan nafas. Hal ini  dilakukan untuk memenuhi kriteria hasi: peningkatan 
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produksi sputum, peningkatan frekuensi nafas, Perencanaan ini dibuat untuk 

mengatasi masalah pasien dalam fase tindakan melalui observasi, terapeutik, 

edukasi, dan kolaborasi (PPI,2017).  

Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial diberikan intervensi pemantauan tekanan intrakranial serta 

pemberian terapi murottal, sesuai dengan penelitian  oleh (Rahmawati,2020) 

yang mengatakan bahwa ada perubahan yang signifikan dalam pemberian 

terapi murottal, khususnya untuk meningkatkan status GCS dan 

hemodinamik pasien. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kriteria hasil: 

Diharapkan masalah penurunan adaptabilitas 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, tekanan 

nadi membaik (SLKI,2019). 

Kemudian pada diagnosis ketiga yaitu nyeri akut diberikan intervensi 

manajemen nyeri, dimana pada intervensi ini memiliki tujuan dengan kriteria 

hasil: rasa meringis menurun, frekunsi nadi membaik, TD membaik. 

Menurut (Sahrir, 2004). Dalam penelitiannya nyeri cedera kepala dibagi 

menjadi nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala primer 

adalah nyeri kepala tanpa penyebab structural organik. Nyeri kepala 

sekunder adalah nyeri kepala yang diakibatkan oleh trauma kepala atau nyeri 

kepala posttrauma, infeksi otak, atau penyakit lainnya. 

Untuk diagnosis keempat yaitu risiko infeksi dilakukan intervensi 

pencegahan infeksi. Rencana dibuat untuk mengatasi masalah pasien pada 

tahap tindakan, berdasarkan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi, 

dengan kriteria hasil: kadar sel darah putih membaik, kebersihan badan 

meningkat, karena risiko infeksi meningkatkan risiko serangan patogen, 

organisme dapat meningkat (SDKI,2017). 

Kemudian pada diagnosis perfusi perifer tidak efektif diberikan 

intervensi perawatan sirkulasi dengan kriteria hasil: pengisian kapiler 

membaik, tekanan daraah membaik, warna kulit puct menurun, akral 
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membaik dan turgo kulit membaik (SLKI,2019). 

 

4. Analisis Implementasi Keperawatan 

Pelaksaan tindakan keperawatan pada pasien berlangsung selama tiga hari 

perawatan mulai tanggal 21 sampai dengan 23 Februari 2023 diruang ICU 

RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pelaksanaan berlangsung sesuai 

dengan rencana yang disusun berdasarkan SDKI dan SIKI. Implementasi 

berlangsung  sesuai dengan rencana yang dikembangkan dan sesuai dengan 

masalah perawatan pasien  yang ditemukan. 

Pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilakukan pada Tn A dengan 

diagnosis keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif yaitu manajemen 

jalan nafas berupa monitor pola napas dan bunyi napas setiap 2 jam sekali, 

monitor sputum, pemberian posisi semi fowler dan suction setiap 15 menit, 

serta terapi oksigen 5-6 liter/menit. Posisi semi fowler diberikan kepada 

pasien untuk menjaga bersihan jalan napas pada pasien. Hal ini sesuai dengan 

penelitian (Adika, 2022) bahwa posisi semi fowler efektif dalam memperbaiki 

jalan nafas pada pasien. Menerapkan manajemen jalan nafas dengan 

menempatkan pasien pada posisi semi fowler terbukti dapat meningkatkan 

saturasi oksigen sehingga menghasilkan pola nafas yang optimal (Musri & 

Yudistirawati, 2021). 

Kemudian pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial di 

berikan tindakan keperawatan yaitu pemantauan tekan intrakranial dengan 

pemberin terapi non farmakologis untuk meningkatkan GCS dan status 

hemodinamik pada pasien. Tindakan non farmakologi yang dilakukan berupa 

terapi murottal  3 hari berturut-turut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh (Arif Setyo Upoyo,2021) yang diperoleh hasil setelah dilakukan stimulasi 

Al-Qur’an terdapat perbedaan skor  GCS yang signifikan  sebelum dan 

sesudah intervensi (p=0,034). Terdapat perbedaan yang bermakna peningkatan 

skor GCS antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol (p=0.013). 

Stimulasi mendengarkan murotal Al Quran berpengaruh positif terhadap 
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meningkatkan kesadaran pasien, sehingga direkomendasikan untuk  pasien 

yang  mengalami gangguan kesadaran akibat cedera kepala. 

Pengaruh terapi murottal Al-Qur’an dengan penurunan status 

hemodinamik (tekanan darah sistolik, diastolik, MAP, HR dan RR) dan 

intervensi pendengaran murottal diperkuat oleh penelitian (Ernawaty,2021) 

yang menunjukkan bahwa penurunan tekanan darah dapat berhasil jika 

prosedur  murotal Al Qur’an dijadwalkan, itu dilakukan selama 3 hingga 7 

hari. Efektivitas murottal Al-Qur’an pada keadaan hemodinamik akibat cedera 

kepala. 

Kemudian interveni Nyeri Akut diberikan tindakan keperawatan berupa 

manjemen nyeri dengan  pemberian tehnik non farkologis seperti kompres 

hangat dan pemberian terapi murottal, dimana kompres hangat merupakan 

salah kegiatan mandiri perawat yang diberikan kepada pasien untuk mengatasi 

masalah hipertermia dan nyeri akut di samping tindakan kolaboratif pemberian 

analgetik. Menurut (Haryani & Adimayanti, 2021), penerapan kompres hangat 

memiliki efek penyaluran sinyal hipotalamus melalui keringat dan vasodilatasi 

perifer, sehingga proses perpindahan panas terjadi melalui proses konduktif 

dan evaporatif. Kemudian pada pemeberian terapi murottal dimana  Menurut 

peneliatian yang dilakukan (Noor Khalilati,2019), salah satu teknik distraksi 

yang efektif adalah Terapi Murottal (mendengarkan lantunan ayat suci Al-

Qur’an) yang dapat mengurangi rasa nyeri fisiologis, stres dan kecemasan 

dengan cara mengalihkan seseorang dari rasa nyeri. Dengan mengalihkan  

perhatian pada bunyi alunan ayat-ayat suci Al-Qur’an melalui metode dengar, 

hal ini dapat menimbulkan rasa nyaman sehingga responden tidak terpaku 

pada nyeri. 

 

Setelah itu pada diagnosis resiko infeksi diberikan tindakan keperawatan 

yaitu pencgahan infeksi berupa tetap mempertahankan tehnik aseptik atau 

kebersihan sebelum dan setelah kontak dengan pasien, serta menjaga agar 

pasien tidak terkena ulkus dikubitus, dimana seperti yang kita ketahui bahwa 

jika tirah baring lama akan memnyebabkan luka ulkus dikubitus, dimana 
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Ulkus decubitus adalah kondisi dimana terjadi kerusakan atau kematian kulit 

hingga jaringan dibawahnya, bahkan dapat menembus otot hingga tulang dan 

dapat mengganggu proses pemulihan pasien. Sebagai aturan, ada rasa nyeri 

yang terus menerus bahkan  infeksi dapat berkembang sehingga proses 

pemulihan pasien semakin memakan waktu lama dan dapat meningkatkan 

durasi perawatan (Abdul Herman, 2021).  

Kemudian pada diagnosis perfusi perifer tidak efektif diberikan tindakan 

keperawatan berupa perawatan sirkulasi dengan pemantauan sirkulasi, serta 

melakukan pencegahan infeksi, serta pengontolan tekanan darah secara teratur 

dengan pemberian obat pengontrol tekanan darah seperti nicardipin. 

 

5. Analisis Evaluasi Keperawatan 

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 

28 x/menit menjadi RR 26 x/menit di hari ketiga. Selain itu, pada hari ke tiga 

suara nafas tambah sudah ada perubahan  atau  suara nafas tambahan sudah 

tidak terlalu parah, kemudian pada pernapasan dan intervensi dilanjutkan 

hingga kondisi klien stabil. Hal ini sejalan dengan penelitian Adika (2022) 

bahwa posisi semi fowler efektif dalam memperbaiki jalan napas pada pasien. 

Evaluasi sumatif pada masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial setelah 3 hari intervensi terjadi peningkatan nilai GCS pada pasien 

yaitu pada hari pertama GCS E2 M2 Vx, hari kedua GCS E2 M3 Vx, hari ke 

tiga GCS E3 M4 Vx. 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 140/77 post 

136/80, pre HR 110 x/menit post 90 x/menit, pre RR 28 x/menit post RR 26 

x/menit. Salah satu intervensi efektif yang dilakukan pada  masalah penurunan 

adaptabilitas intrakranial  dengan penurunan GCS dan status hemodinamik 

adalah terapi mendengarkan Murotal Al-Qur’an, yang memiliki efek positif 

pada sensitasi pasien dan oleh karena itu direkomendasikan untuk pasien yang 
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sedang mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala (Zuhriana 

K,2019).  

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 mana suhu klien sudah mulai 

stabil yaitu mulai dari suhu 37,8  menjadi  37,5. Jika pasokan oksigen 

terganggu, dapat terjadi ketidaksadaran dan sel-sel otak mati dalam waktu 3-4 

menit. Pasokan oksigen yang berkurang menyebabkan otak melakukan 

metabolisme energi anaerobik. Sisa metabolisme anaerob berupa asam laktat 

dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan nyeri (Rini, et al., 2019). 

Evaluasi sumatif risiko infeksi setelah 3 hari intervensi ditemukan bahwa 

suhu klien mulai stabil yaitu 37,5 namun hasil lab WBC klien belum membaik 

yaitu 16.4. Menurut  SDKI,(2017) yang menejalaskan tentang resiko infeksi 

yang didefinisikan sebagai berisiko mengalami peningkatan terserang 

organisme patogenik. 

Evaluasi sumatif pada perfusi perifer tidak efektif setelah 3 hari intervensi 

ditemukan pasien tampak lemah dan warna kulit pucat namun hasil lab belum 

membaik yaitu HGB 6.6 gr/dl HCT 20% Menurut  SDKI,(2017) salah satu 

penyebabnya dari perfusi perifer tidak efektif yaitu penurunan konsentrasi 

hemoglobin serta peningkatan tekanan darah (PPNI, 2017).  

B. Analisis Intervensi EBPN  

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien Tn A yang dengan 

masalah Cidera Kepala berat atau traumatik brain injury dengan  masalah 

penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi terapi murottal  

selama 3 hari intervensi. Intervensi diberikan 1 kali sehari dengan cara 

memperdengarkan kepada klien dengan hasil pemantauan terjabarkan pada 

diagram berikut ini: 
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Diagram Pemantaun TTV 

 

 

Berdasarkan hasil pemantauan tanda-tanda vital (status hemodinamik) 

pada pasien dari hari pertama sampai hari ke tiga maka diperoleh hasil bahwa 

terjadi perbedaan tekanan darah sebelum dan setelah intervensi dengan hasil 

perbedaan yang signifikan yaitu perubahan TTV sebelum dilakukan intervensi  

di dapatkan hari pertama TD:140/77 mmHg menjadi 138/79mmHg, 

N:110x/menit menjadi N:110x/menit, RR: 28x/menit menjadi RR:28x/menit, S: 

37,8t menjadi 37,8, Spo2:97% menjadi 98%. Hari kedua didapatkan TTV 

sebelum dilakukan intervensi  di dapatkan TD:140/78 mmHg menjadi 

137/77mmHg, N:110x/menit menjadi N:103x/menit, RR: 28x/menit menjadi 

RR:29x/menit, S: 37,9 menjadi 37,7, Spo2:99% menjadi 99%. Hari ketiga 

didapatkan TTV: TD:138/79 mmHg menjadi 131/80mmHg, N:97x/menit 

menjadi N:90x/menit, RR: 27x/menit menjadi RR:26x/menit, S: 37,9 menjadi 

37,6, Spo2:96% menjadi 99%. 

Dari hasil analaisis diatas klien mengalami perubahan pada status 

hemodinamik yaitu tekanan darah setelah diberikan intervensi berupa Terapi 

Murottal, dari hari pertama sampai hari ketiga didapatkan status hemodinamik 
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klien membaik yaitu dari TTV 140/77mmHg menjadi 131/80mmHg, N: 

110Xx/menit menjadi 90x/menit, RR: 28x/menit menjadi 26x/menit, S: 37,8 

menjadi 37,6 Spo2:97 menjadi 99%.  Hal ini, menunjukkan bahwa penurunan 

kapasitas adaptif intrakranial pada klien membaik. Salah satu tanda dan gejala 

terjadinya penurunan kapasitas adaptif intrakranial yaitu tekanan darah 

meningkat penyebabnya yaitu edema serebral karena cedera kepala dan iskemik 

serebral (PPNI, 2017). 

Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa terjadi perubahan status 

hemodinamik yaitu tekanan darah pada klien cedera kepala berat dengan 

penurunan kesadaran yang menggunakan intervensi Terapi Murottal selama tiga 

hari berturut-turut. Hal ini juga sesuai dengan penelitian (Siti Mutiah, 2022),  

yang menyatakan bahwa maanfaat terepi mendengarkan  lantunan Al-Qur’an 

merupakan salah satu terapi non-farmakologis yang efektif untuk memperbaiki 

tanda vital dan meningkatkan saturasi oksigen, yaitu Mendengarkan dengan 

bacaan Al--Qur’an memberikan ketenangan jiwa, rasa lega, relaksasi dan 

suasana santai. Menurut sebuah studi oleh (Nejad et al Nejad et al.,2021), 

mendengarkan Al-Qur’an terbukti telah dapat menstabilkan hemodinamik 

pasien. 

Diangram Pemantauan GCS 
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Berdasakan pemantauan nilai GCS selama 3 hari terdapat  hasil  yang 

diperoleh yang signifikan yaitu terjadi peningkatan nilai GCS mulai dari hari 

pertama sampai hari ke tiga setelah pemberian intervensi. Sebelum  pemberian 

intervensi nilai GCS  E2 M2 Vx dan setelah intervensi hari pertama hasil  nilai 

masi tetap dengan GCS  E2 M2 Vx, selanjutnya pada hari ke dua nilai sebelumnya 

GCS  E2 M2 Vx  menjadi GCS  E2 M3 Vx, dan hasil pemantauan hari ketiga 

didapatkan sebelum dilakukan intervensi GCS E2 M3 Vx  menjadi GCS  E3 M4 

Vx. Hal ini menunjukkan terdapat hasil peningkatan nilai GCS dari 4 yaitu ssemi 

koma ke GCS 7  yaitu Somnolen karena semakin tinggi nilai GCS yang di peroleh 

pasien maka semakin bagus pula perubahan tingkat kesadaran pasien 

 Penelitian lain yag juga yang dilakukan oleh (Ismoyowati,2021) menyatakan 

bahwa stimulasi auditory  dapat meningkatkan skor Glasgow Coma Scale (GCS) 

atau keadaan kesadaran dari stimulasi auditory yang diberikan yaitu Terapi 

Murottal. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Zuhriana K. 

Yusuf 2019) yang menjelaskan bahwa melakukan terapi Al-Qur’an tidak hanya 

sebagai bentuk dukungan psikologis dan nilai spiritual, tetapi melalui kemampuan 

pendengaran serta stimulasi bertindak sebagai neuroprotektif otak.  

Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa terjadi peningkatan pada status 

GCS pada pasien yang mendapatkan terapi murottal selama tiga hari berturut-

turut. Oleh karena itu, stimulasi sensorik dalam hal ini terapi  Al- Qur’an dapat 

digunakan intervensi perawatan alternatif untuk meningkatkan proses pemulihan 

pasien dengan penurunan kesadaran yang ditandai dengan peningkatan skor GCS. 

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan manfaat dan  

efektivitas terapi murottal dan dipublikasikan oleh (Arif Setyo Upoyo,2021) yang 

menemukan bahwa pemberian terapi murottal Al-Qur’an pada pasien cedera 

kepala dapat mempengaruhi meningkatkan GCS. Stimulus audiotori 

meningkatkan kesadaran pasien dan mencegah aliran darah yang tidak efektif ke 

jaringan otak. Terapi murottal Al-Qur’an mempengaruhi aliran darah ke jaringan 

otak dengan merangsang syaraf sensorik, seperti pelindung, dan mempercepat 

proses pemulihan pasien dengan penurunan kesadaran ,yang diawali dengan 

peningkatan GCS. 
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 Dari hasil penelitian diatas dapat di kaitkan dengan integrasi keislaman yang 

menjelaskan terkait manfaat dan keefektifan terapi murottal, dimana 

mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur’an mentransimisikan sinyal dan 

mengembalikan aktivitas saraf dalam tubuh pasien. Pada stabilitas itu akan 

bekerja dengan baik. Membaca ayat-ayat Al-Qur’an dengan benar ilmu akan 

membawa rahmat dan mendatangkan keberkahan serta manfaat berupa 

ketenangan jiwa dan hati bagi yang membaca dan mendengarkannya, menambah 

kecintaan kepada Allah SWT, menemukan ketenangan hati dan pikiran serta 

makna Al-Qur’an.  

Sebagaimana disampaikan dalam firman Allah: 

نُ فاَسۡتمَِعُ  ىۡا لهَٗ وَاوَۡصِتىُۡا لعََلَّكُمۡ ترُۡحَمُىۡنَ وَاذَِا قرُِئَ الۡقرُۡا   
Wa izaa quri'al Quraanu fastami'uu lahuu wa ansituu la 'allakum turhamuun 

Terjemahnya: 

“Apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, maka kalian akan 

mendapatkan rahmat.” (QS. al-A’raf: 204). 

Menurut tafsir Ibnu Katsir (2004) Allah menyebutkan bahwa Al- Qur’an 

adalah bukti yang nyata petunjuk dan rahmat bagi umat manusia, dan Allah SWT 

memerintahkan diam ketika Al-Qur’an dibaca. Sebagai dukungan dan 

penghormatan terhadapnya, bertentangan apa yang dilakukan oleh orang-orang 

kaum kafir dari kaum Quraisy dalam pidatonya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ayat ini diturunkan karena para 

sahabat sholat di belakang Rasulullah ketika beliau sedang berbicara. Dalam ayat 

ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mencemati Al-Quran. Anda 

harus mendengarkan atau memahami isinya sebaik mungkin, mengambil 

pelajaran darinya dan mempraktikkannya dengan tulus (Tafsir Ringkas kemenag 

RI). 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Ayat tersebut memaparkan manfaat dari 

mendengarkan ayat Al- Qur’an yaitu sekiranya seseorang diam dan 

mendengarkan dengan baik saat lantunan ayat suci Al-Qur’an diperdengarkan 
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karena terdapat rahmat dari mendengarkannya salah satunya yaitu memperoleh 

ketenangan dan rahmat penyembuh segala penyakit dari Allah SWT melalui Al-

Qur’an. 

C. Keterbatasan  

Intervensi yang diberikan dalam penelitian ini merupakan intervensi mandiri 

yang dapat dilakukan oleh perawat untuk membantu meningkatkan kesadaran 

pada klien sehingga klien dapat kembali beraktivitas seperti semula. 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 Terapi Murottal terbukti dapat 

meningkatkan nilai GCS pada pasien dengan cedera kepala berat. Sehingga, 

penggunaan intervensi ini dapat digunakan sebagai kombinasi antara terapi 

farmakologis dan terapi non farmakologis. Hal ini sejalan dengan peran perawat 

sebagai pelaku atau pemberi asuhan keperawatan secara langsung maupun tidak 

langsung kepada klien yang meliputi pengkajian, perumusan diagnosis 

keperawatan, penusunan intervensi keperawatan, melaksanakan implementasi 

keperawatan dan melakukan evaluasi keperawatan (Kemenkes, 2022). 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengkajian Keperawatan 

Dari hasil Pengkajian yang didapatan pada Tn A di primary survey 

menunjukkan bahwa klien mengalami penurunan kesadaran, datang ke IGD 

dengan kategori 1 yaitu pasien prioritas utama yang harus segera diberikan 

pertolongan. Mekanisme cedera yang dialami oleh pasien yaitu klien mengalami 

kecelakaan lalu lintas dan mengalami penurunan kesadaran setelah 4 jam 

mengalami kecelakaan, terpasang  ventilator pada klien dengan tingkat 

kesadaran koma nilai GCS E1 M1 Vx, TD 126/71 mmHg, HR 112 x/i, suhu 

36,6
o
C, RR 25 x/i dengan intubasi. Kondisi saat ini post craniectomy hari ke 5 

dengan kesadaran semi koma niali GCS E2 M2 Vx, TD 140/77 mmHg, HR 110 

x/menit, RR 28 x/menit, suhu 37,8
O
C, SPO2 97%.  

2. Diagnosis Keperawatan 

Berdasarkan pengkajian dan analisa data diperoleh 5 diagnosis keperawatan 

yang ditegakkan pada klien Tn A yaitu bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan sekresi yang tertahan, penurunan kapasitas intrakranial 

berhubungan dengan edema cerebral, nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisik (trauma kepala), Risiko infeksi berhubungan dengan efek 

prosedur invasif, Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan 

kontraksi hemoglobin. 

3. Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan pada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif 

diberikan manajemen jalan napas, untuk diagnosis penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial diberikan terapi pemantauan tekanan intrakranial dan terapi 

nonfarmakologis yaitu terapi murottal, kemudian diagonosis nyeri akut 

diberikan manajemen nyeri, kemudian diagnosis risiko infeksi diberikan 

intervensi pencegahan infeksi dan diagnosis perfusi perifer tidak efektif 

diberikan intervensi perawatan sirkulasi. 
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4. Implementasi Keperawatan 

Pelaksanaan tindakan keperaatan dilakukan pada klien selama tiga hari 

berturut-turut yaitu pada tanggal 21-23 Februari 2023 di ruang ICU RSUP 

Wahidin Sudirohusodo Makassar, khusus diagnosis penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial diberikan 3 hari sebagai upaya untuk meningkatkan nilai GCS klien. 

Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disususn 

berdasarkan SIKI dan SLKI. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi tindakan keperawatan terhadapat klien diperoleh bahwa semua 

intervensi pada diagnosis keperawatan masih harus dilanjutkan meskipun 

sudah teratasi sebagian mengingat klien adalah pasien cedera kepala dengan 

post operasi hari-8 dan masih membutuhkan bantuan dan dukungan secara 

total. 

6. Intervensi EBPN 

Intervensi EBPN yang diberikan sebagai salah satu tindakan mandiri 

perawat dalam membantu meningkatkan nilai GCS pada klien yaitu Terapi 

Murottal. Dalam pemberian intervensi diperoleh bahwa terdapat peningkatan 

nilai GCS yaitu dari GCS 4 menjadi GCS 7, hal ini telah didukung beberapa 

penelitian bahwa terapi Murottal berpengaruh terhadap peningkatan GCS 

pasien. 

 

B. Saran 

1. Bagi Mahasiswa 

Terapi Murottal sebaiknya diberikan dengan menjaga lingkungan disekitar 

pasien tetap kondusif yaitu  tidak ada suara atau kebisingan yang mengganggu 

jalannya terapi, dan terapi sebaiknya diberikan sebelum  obat sedasi diberikan 

dan sebaiknya intervensi diberikan selama 7 hari berturut-turut agar lebih 

efektif. 

2. Bagi Perawat 

Penerapan terapi murottal ini dapat dilakukan secara terus menerus pada 

pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau GCS dan yang mengalami 
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peningkatan tanda-tanda vital (hemodinamik) dan dapat mengurangi intensitas 

nyeri serta mengurangi gejala kecemasan yang dirasakan oleh klien. 
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