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ABSTRAK 

Nama : Khaeratunnafisah 

NIM : 70900121011 

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Risiko Perilaku Kekerasan      

Menggunakan Terapi Dzikir di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi 

Sulawesi Selatan. 

 

Latar Belakang: Berdasarkan data yang tercatat mulai September 2016–Januari 

2017 di RSKD Dadi Sulawesi Selatan, didapatkan jumlah pasien diagnosis risiko 

perilaku kekerasan berjumlah 9.984, masalah risiko perilaku kekerasan 

menempati urutan kedua dengan kasus terbanyak. Skizofrenia perlu dicegah agar 

manusia mencapai derajat kesehatan jiwa yang baik, salah satunya adalah 

mengatasi resiko perilaku kekerasan seseorang dengan gangguan jiwa. Pemberian 

terapi dzikir, merupakan salah satu cara untuk mengontrol perilaku kekerasan. 

Tujuan: Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan 

risiko perilaku kekerasan menggunakan terapi dzikir di RSKD Dadi Sulawesi 

Selatan. Metode: Menggunakan study case dengan pemberian intervensi dzikir 

kepada pasien dengan masalah risiko perilaku  kekerasan di RSKD Dadi Sulawesi 

Selatan.  Hasil: Sesudah pemberian terapi dzikir selama enam hari, ia menyadari 

marah tersebut perilaku yang buruk dan membahayakan diri orang lain dan 

lingkungan. Pasien nampak lebih rileks setelah diberikan terapi dzikir. 

Kesimpulan: intervensi terapi dzikir terbukti efektif untuk menurunkan tanda dan 

gejala perilaku kekerasan, sehingga pasien dapat mengontrol perilaku 

kekerasannya.  

Kata kunci: Terapi dzikir, Skizofrenia, Risiko Perilaku Kekerasan 
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ABSTRACT  

Nama : Khaeratunnafisah 

NIM : 70900121011 

Judul : “Analysis of Nursing Care in Patients at Risk of Violent Behavior Using 

Dhikr Therapy at Dadi Regional Special Hospital, South Sulawesi” 

 

Background: Based on data recorded from September 2016- January 2017 at 

Dadi Hospital, South Sulawesi, there were 9,984 patient behavioral risk 

diagnoses, violent behavior problems ranked second with the most cases. Mental 

disorders must be handled so that humans achieve a good degree of mental 

health, one of which is overcoming the violent behavior of someone with a mental 

disorder. Give dhikr therapy, is one way to control violent behavior. Objective: 

To analyze the treatment of schizophrenia patients with violent behavior using 

dhikr therapy at Dadi Hospital, South Sulawesi. Methods: Using a case study 

method, namely offering dhikr interventions to patients who are at risk of violent 

behavior at Dadi Hospital, South Sulawesi. Results: After being given the 

intervention for six days, the patient realized that anger is a bad act and can do 

good damage to others, themselves and the environment. The patient seemed more 

relaxed after being given dhikr therapy. Conclusion: dhikr psychoreligius 

intervention has been proven to be effective in reduxing signs and symptoms of 

violent behavior, so that patients so that patients can ontrol their violent behavior.  

Keyword : Dhikr therapy, Schizophrenia, Risk of Violent Behavior.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Ketika seseorang merasa sehat, bahagia, dan mampu menghadapi 

tantangan hidup serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya 

serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain disebut 

kesehatan jiwa. Atau kondisi dimana individu merasa dirinya dapat 

berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu 

menyadari kemampuannya, dan dapat mengatasi tekanan sehingga dapat 

berkerja (UU No.18 tahun 2014). 

Berbagai permasalahan kesehatan jiwa telah diidentifikasi dan 

perlu ditanggulangi. Berdasarkan Data dari WHO tahun 2019 terdapat 20 

juta orang didunia mengalami skizofrenia. Sementara, Riskesdas RI 

menyatakan sekitar 282.654 jiwa memiliki anggota keluarga pengidap 

gangguan jiwa (Tim Riskesdas 2018). 

 Kasus gangguan jiwa di Indonesia pada tahun 2018 meningkat. 

Peningkatan ini terlihat dari kenaikan prevalensi rumah tangga yang 

memiliki ODGJ di Indonesia. Ada peningkatan jumlah menjadi 7 permil 

rumah tangga. Artinya per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga 

dengan ODGJ, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ 

berat. Di Sulawesi Selatan sendiri, jumlah penderita gangguan jiwa 

mencapai 7,8 % dengan penderita usia >15 tahun. Hal ini menempati 

urutan ke-10 terbanyak di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Banyaknya faktor yang menjadi penyebab gangguan jiwa tersebut 

muncul, diantaranya seperti perkawinan yang gagal, hubungan 

interpersonal (antar pribadi) yang tidak baik, lingkungan hidup, pekerjaan 

atau bahkan disebabkan karena faktor keluarga yang membuat individu 

mengalami stress akibat keadaan keluarga yang tidak baik. Pasien dengan 

gangguan jiwa merupakan seseorang yang berisiko tinggi melakukan 

tindakan kekerasan baik pada diri sendiri, orang lain, maupun 
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lingkungannya (Aras, 2019). Penatalaksanaan pasien resiko perilaku 

kekerasan di rumah sakit jiwa, perawat sebagai pemberi layanan kesehatan 

pada pasien melakukan askep guna mendukung kesehatan pasien (Erwina, 

2012). Stuart dan Laraia (2015) terdapat 3 strategi yang dapat diberikan 

pada pasien dengan perilaku kekerasan yaitu preventif, antisipasi dan 

pengekangan lingkungan, perilaku dan psikofarmaka. Tindakan yang tepat 

untuk pasien RPK biasanya yaitu restrain, isolasi dan kolaborasi 

pemberian obat antipsikotik (Sulaiman, 2016). 

Pada pasien perilaku kekerasan dapat diberikan penatalaksanaan 

meliputi terapi farmakologi, dan tidak menggunakan obat-obatan. Terapi 

pengobatan mengarah pada pemberian terapi aktifitas, dan obat-obatan 

dengan pendekatan terapi modalitas terhadap individu, lingkungan, biologi 

dan terapi kognitif (Videbeck, 2018). Salah satu terapi nonfarmakologi 

yang terbukti dapat mengurangi perilaku kekerasan adalah terapi 

psikoreligius dzikir. Dzikir ialah mengingat nikmat-nikmat Tuhan. (Ash-

Shiddieqy, 2018). Penerapan terapi psikoreligius dzikir pada pasien risiko 

perilaku kekerasan bertujuan untuk mengontrol perilaku kekerasan pasien, 

karena ketika pasien melakukan penerapan psikoreligius dzikir, pasien 

akan terdistraksi sehingga fokus perhatian pasien akan beralih dari 

keinginannya untuk marah menjadi lebih tenang dan dapat mengontrolnya. 

Penelitian yang di lakukan Romayanti, 2020 mengatakan bahwa dzikir 

dapat menurunkan risiko perilaku kekerasan, ini diakibatkan dengan 

pengucapannya yang berulang kali, sehingga memberikan stimulus kepada 

otak agar menjadi lebih tenang. Dzikir juga dapat mengubah persepsi 

individu dalam menghadapi stressor yang sedang dialaminya.  Umat islam 

percaya bahwa dzikir merupakan obat dari segalanya penyakit, yang dapat 

menyembuhkan jiwa dan menyembuhkan berbagai penyakit (Romayanti, 

2020). Ketika individu menjadikan dzikir sebagai kebiasaan, ia akan 

senantiasa merasa dirinya dekat dengan Allah dan berada dalam penjagaan 

dan lindungan Allah SWT, hal tersebut dapat memunculkan rasa percaya 

diri, aman, tentram damai, dan bahagia bagi yang melakukannya. (Najati, 
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2019). Dzikir tersebut bekerja dengan menekan kerja sistem syaraf 

simpatis dan mengaktifkan kerja sistem syaraf parasimpatis (Saleh, 2015). 

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Yunus (10): 57: 

ٰٓايَُّهَا عِظَة ُ جَاۤءَت ك مُ  قَد ُ الىَّاسُ  ي  ىُ  هُ  مَّ بِّكِ مُ  مِِّ زُِ  فًِ لِِّمَا وَشِفَاۤءُ  زَّ د و  مَة ُ وَه ديً الصُّ زَح  مِىيِ هَُ وَّ ؤ   لِِّل م 

Terjemahnya : 

”Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-

Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam 

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman” 

(Kementrian Agama,2019). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt telah 

menurunkan kitab suci Al-Qur‟an melalui rasul-Nya kepada umat 

manusia, sebagai penyembuh bagi penyakit yang bersarang didada 

manusia, seperti penyakit syirik, kufur, munafik, termaksud pula penyakit 

jiwa yang menganggu ketentraman jiwa manusia seperti putus harapan, 

lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, menyembunyiakan rasa 

hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut. Serta 

menjadi petunjuk yang menyelamatkan manusia dari keyakinan yang sesat 

dengan jalan membimbing akal dan perasaan agar berkeyakinan yang 

benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah (Kementrian 

Agama RI, 2021). Berdasarkan Tafsir Al- Misbah oleh Muhammad 

Quraish Shihab, ayat ini merupakan renuangan dan anjuran untuk 

melakukan pengamatan terhadap rahasia-rahasia alam dan keagungan 

ciptaan-Nya. Ayat ini juga mengandung terapi untuk penyakit hati, semisal 

kemusyrikan dan kemunafikan (Tafsir Al-Misbah,2012). 

Pengggunaan terapi dzikir untuk penelitian ini karena, dzikir 

merupakan salah satu terapi spiritual dan masuk kedalam strategi 

pelaksanaan (SP) jiwa dengan masalah perilaku kekerasan. Sehingga 

terapi dzikir dapat diimplementasikan pada pasien tersebut, jika terapi 

dilakukan dengan baik dan sempurna, maka pasien yang sedang 

mengalami perilaku kekerasan dapat mengontrol amarahnya dan lebih 

menyibukkan diri dengan berdzikir (Puspita et al., 2021). Ernawati et al, 
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2020, diberikan latihan mengontrol fisik (memukul bantal dan Kasur, 

latihan tarik napas dalam), berikan pendkes minum obat teratur, melatih 

pasien meminta dan menolak dengan bicara yang baik, latih pasien 

mengontrol marah dengan cara spiritual. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan (Ernawati et al, 2020) terdapat perubahan pemberian terapi 

spiritual dengan menggunakan dzikir. 

Berdasarkan data yang tercatat mulai September 2016–Januari 

2017 di RSKD Dadi Sulawesi Selatan sejumlah 9.984 pasien, risiko 

perilaku kekerasan menempati urutan kedua dengan kasus terbanyak. 

Gangguan jiwa tersebut perlu ditangani sesegera mungkin, agar individu 

dapat hidup seperti individu pada umumnya. kondisi berisiko berbahaya 

secara fisik dan mental disebut perilaku kekerasan. Perilaku tersebut 

dilihat dengan adanya perilaku amuk dan gaduh gelisah yang tidak 

terkontrol (Wuryaningsih et al., 2020). 

Direja (2016) bahwa skizofrenia adalah suatu bentuk psikosa 

fungsional dengan gangguan utama pada proses pikir serta disharmoni 

(keretakan, perpecahan) antara proses pikir, afek atau emosi, kemauan dan 

psikomotor disertai distorsi kenyataan, terutama karena waham dan 

halusinasi, asosiasi terbagi-bagi sehingga timbul inkoherensi. Oleh karena 

itu, penulis tertarik untuk menganalisis pemberian terapi dzikir pada Tn. S 

yang mengalami skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan.  

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan 

risiko perilaku kekerasan menggunakan intervensi dzikir di RSKD Dadi 

Sulawesi Selatan?  

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia 

dengan risiko perilaku kekerasan menggunakan terapi dzikir di RSKD 

Dadi Sulawesi Selatan.  

2. Tujuan Khusus 



 

5 
 

a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien 

skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan  

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien skizofrenia 

dengan risiko perilaku kekerasan  

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien 

skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan  

d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien 

skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan  

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien skizofrenia 

dengan risiko perilaku kekerasan  

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia 

dengan risiko perilaku kekerasan menggunakan terapi dzikir  

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis  

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik 

keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis 

askep pasien skizofrenia risiko perilaku kekerasan menggunakan 

terapi dzikir di RSKD Dadi Sulawesi Selatan.  

2. Manfaat Aplikatif  

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi pemberian intervensi EBPN dalam pemberian asuahan 

keperawatan pada pasien skizofrenia dengan risiko perilaku kekerasan 

menggunakan terapi dzikir pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan 

dan masyarakat.  

 

  



 

6 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Konsep Medis 

1. Definisi 

Risiko perilaku kekerasan adalah seseorang mengalami riwayat 

tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, lingkungan dan 

orang lain baiksecara fisik, verbal, emosional dan seksual. Perilaku 

kekerasan 

merupakan perilaku melukai atau mencederai diri sendiri, orang lain, 

lingkungan baik secara fisik, verbal, emosional dan seksual (Keliat et 

al, 2014). Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana 

seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik 

baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan(Niko, 2018) 

Perilaku kekerasan adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk 

melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan 

datangnya tingkah laku tersebut (Purba dkk, 2008). 

Perilaku kekerasan merupakan bentuk kekerasan dan pemaksaan 

secara fisik maupun verbal ditunjukkan kepada diri sendiri maupun 

orang lain. Perilaku kekerasan adalah salah satu bentuk perilaku yang 

bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologi. 

Perilaku agresif dan perilaku kekerasan sering dipandang sebagai 

rentang dimana agresif verbal di suatu sisi dan perilaku kekerasan 

(violence) di sisi yanglain. Suatu keadaan yang menimbulkan emosi, 

perasaan frustasi, benci atau marah. Hal ini akan mempengaruhi 

perilaku seseorang. Berdasarkan keadaan emosi secara mendalam 

tersebut terkadang perilaku menjadi agresif atau melukai karena 

penggunaan koping yang kurang bagus (Kandar & Iswanti, 2019). 

Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang 

melakukan tindakan yang membahayakan secara fisik, baik kepada 

diri sendiri, maupun orang lain (Yoseph, 2009). Ancaman atau 
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kebutuhan yang tidak terpenuhi mengakibatkan seseorang stress berat, 

membuat orang marah bahkan kehilangan kontrol kesadaran diri, 

misalkan: memaki-maki orang disekitarnya, membanting-banting 

barang, menciderai diri dan orang lain, bahkan membakar rumah. 

2. Etiologi 

Penyebab dari perilaku kekerasan bukan terdiri cuman satu faktor 

tetapi termasuk juga faktor keluarga, media, teman, lingkungan, biologis. 

Perilaku kekerasan dapat menimbulkan dampak seperti gangguan 

psikologis, merasa tidak aman, tertutup, kurng percaya diri, risiko bunuh 

diri, depresi, harga diri rendah, ketidak berdayaan, isolasi sosial (Putri, 

Arif & Renidayati 2020). 

a. Faktor Predisposisi 

Faktor pengalaman yang dialami tiap orang yang merupakan faktor 

predisposisi, artinya mungkinterjadi atau mungkin tidak terjadi perilaku 

kekerasan jika faktor berikut di alami oleh individu : 

1) Psikologis  

Kegagalan yang dialami dapat menimbulkan frustasi yang 

kemudian menyenagkan atau perasaan ditolak, dihina, dianiaya, 

atau sanksi penganiayaan. 

2) Perilaku reinforcement 

Yang diterima saat melakukan kekerasan, dirumah atau di 

luar rumah, semua aspek ini menstimulasi individu mengadopsi 

perilaku kekerasan.   

3) Teori psikonalitik 

Menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya ego dan membuat 

konsep diri yang rendah. Agresi dapat meningkatkan citra diri serta 

memberikan arti dalam hidupnya (Sasongko & Hidayati, 2020). 

Dalam islam, sudah sangat jelas bagaimana kita dianjurkan 

untuk bisa mengontrol amarah, sebagaimana. Allah swt berfirman 

dalam Q.S. Ali Imran(3):134 : 
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اءُِوَال كَاظِمِي هَُال غيَ ظَُوَال عَافيِ هَُعَهُِ سَّۤ اءُِوَالضَّ نَُفًُِالسَّسَّۤ الَّرِي هَُي ى فِق ى 

سِىِي هَُ  ح  ُال م  ي حِبُّ  ُ ُوَاللّٰه  الىَّاسِِۗ

Terjemahnya : 

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik 

di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang 

menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” 

(Q.S..Ali Imran (3): 134). 

Ayat diatas menjelaskan mengenai sifat kikir yang tertanam 

dalam hati manusia hendaklah diberantas dengan segala macam 

cara dan usaha. Ayat ini menjelaskan mengenai orang-orang yang 

menahan amarahnya akibat faktor apa pun yang memancing 

kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan akan sangat 

terpuji orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang 

pernah berbuat salah atau jahat kepadanya, karena Allah mencintai, 

melimpahkan rahmat-Nya tiada henti kepada orang yang berbuat 

kebaikan (Kementrian Agama RI,2021). 

a. Faktor Presipitasi 

Faktor-faktor yang dapat mencetuskan perilaku kekerasan 

sering kali berkaitan  dengan (Yosep, 2019): 

1) Ekspresi diri, ingin menunjukkan  eksistensi diri atau 

simbol solidaritas seperti dalam sebuah konser, penonton 

sepak bola, geng sekolah, perkelahian masal dan 

sebagainya. 

2) Ekspresi dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan 

kondisi sosial ekonomi. 

3) Kesulitan dalam mengkomunikasikan sesuatu dalam 

keluarga serta tidak membiasakan dialog untuk 

memecahkan masalah cenderung melalukan kekerasan 

dalam menyelesaikan konflik. 
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4) Ketidaksiapan seorang ibu dalam merawat anaknya dan 

ketidakmampuan dirinya sebagai seorang yang dewasa. 

5) Adanya riwayat perilaku anti sosial meliputi 

penyalahgunaan obat dan alkoholisme dan tidak mampu 

mengontrol emosinya pada saat menghadapi rasa frustasi. 

6) Kematian anggota keluarga yang terpenting, kehilangan 

pekerjaan, perubahan tahap perkembangan, atau perubahan 

tahap perkembangan keluarga. 

Faktor presipitasi secara umum seseorang akan marah jika 

dirinya merasa diancam, baik injuri fisik, psikis atau ancaman 

konsep diri. Factor pencetus sebagai berikut: 

1) Pasien: Kelemahan fisik, keputusan, ketidakberdayaan, 

kehidupan yang penuh agresif dan masa lalu yang tidak 

menyenangkan. 

2) Interaksi: penghinaan, kekerasan, kehilangan orang yang 

berarti, konflik, merasa terancam baik internal maupun 

eksternal (Putri, Arif &Renidayati,2020).  

b. Respon rentang marah  

Dalam setiap orang terdapat kapasitas untuk berperilaku pasif, 

asertif, dan agresif/perilaku kekerasan :  

1) Perilaku asertif merupakan perilaku individu yang mampu 

menyatakan 

atau mengungkapkan rasa marah atau tidak setuju tanpa 

menyalahkan atau menyakiti orang lain sehingga perilaku 

ini dapat menimbulkan kelegaan pada individu. 

2) Frustasi merupakan respon rentang marah seseorang yang 

memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dibandingkan 

asertif. Seseorang akan Nampak tegang, mengurangi 

interaksi sosial atau lebih sering menyendiri yang bisanya 

ditunjukkan apabila tidak dapat menerima kenyataan 

ataupun gagal mencapai tujuan. 
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3) Perilaku pasif merupakan perilaku individu yang tidak 

mampu untuk mengungkapkan perasaan marah yang 

sedang dialami, dilakukan dengan tujuan menghindari 

suatu ancaman nyata. 

4) Agresif/perilaku kekerasan. Merupakan hasil dari 

kemarahan yang sangat tinggi atau ketakutan (panik). 

5) Stress, cemas, harga diri rendah dan rasa bersalah dapat 

menimbulkan kemarahan yang dapat mengarah pada 

perilaku kekerasan. Respon rasa marah dapat diekspresikan 

secara eksternal (perilaku kekerasan) maupun internal 

(depresi dan penyakit fisik). Sedangkan Mengekspresikan 

marah dengan perilaku konstrukstif (positif) seperti 

menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti dan 

diterima tanpa menyakiti hati orang lain akan memberikan 

persaan lega dan menurunkan ketegangan. Sedangkan 

perilaku destruktif (negatif) seperti menekan perasaan 

marah, pura-pura tidak marah atau melarikan diri dari 

perasaan marahnya sehingga rasa marahnya tidak 

terungkap. Kemarahan demikian akan menimbulkan rasa 

bermusuhan yang lama dan suatu saat akan menimbulkan 

masalah kesehatan yang ditujukan kepada diri sendiri 

(Deden et al, 2013). 

c. Tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan 

Menurut Amimi et al (2020) pada penelitiannya yang 

berjudul analisis tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan 

pada pasien skizofrenia, menunjukkan bahwa tanda dan gejala 

yang sering muncul pada pasien risiko perilaku kekerasan yaitu 

mengepalkan tangan, bicara kasar, suara tinggi, menjerit dan 

berteriak. Selain itu, terdapat pula tanda dan gejala yang 

biasanya muncul seperti muka merah dan tegang, mata melotot, 
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pandangan tajam, rahang mengatup dengan kuat dan otot 

tegang. 

d. Mekanisme Koping  

Tanda dan gejala perilaku kekerasan berdasarkan standar 

asuhan keperawatan jiwa dengan masalah risiko perilaku 

kekerasan (Pardede,2020): 

Subjektif : 

1) Mengungkapkan perasaan kesal atau marah  

2) Keinginan untuk melukai diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan. 

3) Pasien suka membentak dan menyerang orang lain.  

Objektif : 

1) Mata melotot/ pandangan tajam  

2) Tangan mengepal dan rahang mengatup  

3) Wajah memerah  

4) Postur tubuh kaku  

5) Mengancam dan mengumpat dengan kata-kata kotor  

6) Suara keras 

7) Bicara kasar, ketus  

8) Menyerang orang lain dan melukai diri sendiri/ orang lain. 

9) Merusak lingkungan  

10) Amuk/ agresif (Volkan, 2020).  

Mekanisme koping adalah tiap upaya yang diarahkan pada 

penatalaksanaan stress, termasuk upaya penyelesaian masalah 

langsung dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk 

melindungi diri (Stuart, 2014). Kemarahan merupakan ekspresi 

dari rasa cemas yang timbul karena adanya ancaman. Beberapa 

mekanisme koping yang dipakai pada pasien marah untuk 

melindungi diri antara lain: 

1) Sublimasi: menerima suatu sasaran pengganti artinya saat 

mengalami suatu dorongan, penyaluran ke arah lain. 
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Misalnya seseorang yang sedang marah melampiaskan 

kemarahannya pada objek lain meremas adonan kue, 

meninju tembok dan sebagainya, tujuannya adalah untuk 

mengurangi ketegangan akibat rasa marah. 

2) Proyeksi: menyalahkan orang lain, mengenal kesukarannya 

atau keinginannya yang tidak baik. Misalnya seseorang 

wanita muda yang menyangkal bahwa ia mempunyai 

perasaan seksual terhadap rekan kerjanya, berbalik 

menuduh bahwa temannya tersebut mencoba merayunya. 

3) Represi: mencegah pikiran yang menyakitkan atau 

membahayakan masuk ke alam sadar. Misalnya seseorang 

anak yang sangat benci kepada orang tuanya yang tidak 

disukainya. Akan tetapi menurut ajaran atau didikan yang 

diterimanya sejak kecil, membenci orang tua merupakan 

hal yang tidak baik dan dikutuk oleh tuhan sehingga 

perasaan benci itu ditekannya dan akhirnya ia dapat 

melupakannya.  

4) Reaksi formasi: mencegah keinginan yang berbahaya bisa 

diekspresikan dengan berlebih-lebihan sikap dan perilaku 

yang berlawanan dan menggunakannya sebagai rintangan. 

Misalnya seorang yang tertarik pada teman-teman 

suaminya, akan memperlakukan orang tersebut dengan 

kasar. 

5) Displacemen: melepaskan perasaan yang tertekan, 

melampiaskan pada objek yang tidak begitu berbahaya 

seperti yang pada mulanya yang membangkitkan emosi itu. 

Misalnya Timmy berusia 4 tahun yang marah karena ia 

baru saja mendapat hukuman dari ibunya karena 

menggambar di dinding kamarnya, mulai bermain perang-

perangan dengan temantemannya (Muhith, 2015). 
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3. Manifestasi Klinis  

Yosep (2009) mengemukakan bahwa tanda dan gejala perilaku 

kekerasan adalah sebagai berikut: 

a. Fisik 

1) Muka merah dan tegang 

2) Mata melotot/ pandangan tajam 

3) Tangan mengepal 

4) Rahang mengatup 

5) Postur tubuh kaku 

6) Jalan mondar-mandir 

b. Verbal 

1) Bicara kasar 

2) Suara tinggi, membentak atau berteriak 

3) Mengancam secara verbal atau fisik 

4) Mengumpat dengan kata-kata kotor 

5) Suara keras 

6) Ketus 

c. Perilaku 

1) Melempar atau memukul benda/orang lain 

2) Menyerang orang lain 

3) Melukai diri sendiri/orang lain 

4) Merusak lingkungan 

5) Amuk/agresif 

6) Emosi 

Tidak adekuat, tidak aman dan nyaman, rasa terganggu, 

dendam dan jengkel, tidak berdaya, bermusuhan, mengamuk, 

ingin berkelahi, menyalahkan dan menuntut. 

7) Intelektual 

Mendominasi, cerewet, kasar, berdebat, meremehkan, 

sarkasme. 

8) Spiritual 
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Merasa diri berkuasa, merasa diri benar, mengkritik 

pendapat orang lain, menyinggung perasaan orang lain, tidak 

perduli dan kasar. 

9) Sosial 

Menarik diri, pengasingan, penolakan, kekerasan, ejekan, 

sindiran. 

10) Perhatian 

Bolos, mencuri, melarikan diri, penyimpangan seksual. 

4. Penatalaksanaan 

Penatalaksaan perilaku kekerasan bisa juga dengan melakukan 

terapi restrain. Restrain adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada 

individu, tanpa injin individu tersebut, untuk mengatasi kebebasan gerak, 

terapi ini melibatkan penggunaan alat mekanis atau manual untuk 

membatasi mobilitas fisik pasien. Terapi restrain dapat diindikasikan 

untuk melindungi pasien atau orang lain dari cidera pada saat pasien lagi 

marah ataupun amuk (Hastuti, Agustina, & Widiyatmoko 2019). Tindakan 

yang dilakukan perawat untuk mengatasi risiko perilaku kekerasan yaitu 

melakukan Strategi Pelaksanaan (SP) yang dilakukan oleh pasien dengan 

perilaku kekerasan adalah diskusi mengenai cara mengontrol perilaku 

kekerasan secara fisik, obat, verbal, dan spiritual. Mengontrol perilaku 

kekerasan secara fisik dapat dilakukan dengan cara latihan tarik nafas 

dalam, dan pukul kasur atau bantal. Mengontrol secara verbal yaitu dengan 

cara menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan mengungkapka 

dengan baik. Mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual dengan cara 

shalat dan berdoa. Serta mengontrol perilaku kekerasan dengan minum 

obat secara teratur dengan prinsip lima benar (benar pasien, benar nama 

obat, benar cara minum obat, benar waktu minum obat, dan benar dosis 

obat), (Sujarwo & Livana, 2018). 

Penatalaksanaan untuk pasien yang mengalami skizofrenia dengan 

masalah risiko perilaku kekerasan, ada 2 yaitu: 
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a. Psikofarmakologi 

Penggunaan obat-obatan untuk gangguan jiwa berkembang dari 

penemuan neurobiologi. Obat-obatan tersebut memengaruhi sistem 

saraf pusat (SSP) secara langsung dan selanjutnya memengaruhi 

perilaku, persepsi, pemikiran, dan emosi (Videbeck, 2001). Menurut 

(Stuart dan Laraia, 2005), beberapa kategori obat yang digunakan 

untuk mengatasi perilaku kekerasan adalah sebagai berikut : 

1) Antianxiety dan Sedative Hipnotics: Obat-obatan ini dapat 

mengendalikan agitasi yang akut. Benzodiazepines seperti 

Lorazepam dan Clonazepam, sering digunakan didalam 

kedaruratan psikiatrik untuk menenangkan perlawanan pasien. 

Tapi obat ini direkomendasikan untuk dalam waktu lama karena 

dapat menyebabkan kebingungan dan ketergantungan, juga bisa 

memperburuk gejala depresi. Selanjutnya pada beberapa pasien 

yang mengalami disinhibiting effect dari Benzodiazepines dapat 

mengakibatkan peningkatan perilaku agresif. Buspirone obat 

Antianxiety, efektif dalam mengendalikan perilaku kekerasan 

yang berkaitan dengan kecemasan dan depresi. Ini ditunjukkan 

dengan menurunnya perilaku agresif dan agitasi pasien dengan 

cedera kepala, demensia dan ’developmental disability’ 

2) Antidepressant : Penggunaan obat ini mampu mengontrol 

impulsif dan perilaku agresif pasien yang berkaitan dengan 

perubahan mood. Amitriptyline dan Trazodone, efektif untuk 

menghilangkan agresivitas yang berhubungan dengan cedera 

kepala dan gangguan mental organik (Keliat, dkk., 2005). 

e. Psikoterapi 

Terapi kesehatan jiwa telah dipengaruhi oleh perubahan terkini 

dalam perawatan kesehatan dan pemulihan, seperti pada semua 

area kedokteran, keperawatan, dan disiplin ilmu keshatan terkait. 

Bagian ini secara singkat menjelaskan modalitas terapi yang saat 
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ini digunakan baik pada lingkungan, rawat inap, maupun rawat 

jalan (Videbeck, 2001). 

1) Terapi lingkungan 

Begitu pentingnya bagi perawat untuk mempertimbangkan 

lingkungan bagi semua pasien ketika mencoba mengurangi 

atau menghilangkan agresif. Aktivitas atau kelompok yang 

direncanakan seperti permainan kartu, menonton dan 

mendiskusikan sebuah film, atau diskusi informal memberikan 

pasien kesempatan untuk membicarakan peristiwa atau isu 

ketika pasien tenang. Aktivitas juga melibatkan pasien dalam 

proses terapeutik dan meminimalkan kebosanan. 

Penjadwalan interaksi satu-satu dengan pasien 

menunjukkan perhatian perawat yang tulus terhadap pasien 

dan kesiapan untuk mendengarkan masalah, pikiran, serta 

perasaan pasien. Mengetahui apa yang diharapkan dapat 

meningkatkan rasa aman pasien(Videbeck, 2001, hlm. 259). 

2) Terapi Kelompok 

Pada terapi kelompok, pasien berpartisipasi dalam sesi 

bersama kelompok individu. Para anggota kelompok bertujuan 

sama dan diharapkan memberi kontribusi kepada kelompok 

untuk membantu yang lain dan juga mendapat bantuan dari yang 

lain. Peraturan kelompok ditetapkan dan harus dipatuhi oleh 

semua anggota kelompok. Dengan menjadi anggota kelompok 

pasien dapat, mempelajari cara baru memandang masalah atau 

cara koping atau menyelesaikan masalah dan juga membantunya 

mempelajari keterampilan interpersonal yang penting 

(Videbeck, 2001, hlm. 70). 

3) Terapi keluarga 

Terapi keluarga adalah bentuk terapi kelompok yang 

mengikutsertakan pasien dan anggota keluarganya. Tujuannya 

ialah memahami bagaimana dinamika keluarga memengaruhi 
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psikopatologi pasien, memobilisasi kekuatan dan sumber 

fungsional keluarga, merestrukturisasi gaya perilaku keluarga 

yang maladaptif, dan menguatkan perilaku penyelesaian 

masalah keluarga (Steinglass, 1995 dalam Videbeck, 2001, hlm. 

71). 

4) Terapi individual 

Psikoterapi individu adalah metode yang menimbulkan 

perubahan pada individu dengan cara mengkaji perasaan, sikap, 

cara pikir, dan perilakunya. Terapi ini memiliki hubungan 

personal antara ahli terapi dan pasien. Tujuan dari terapi 

individu yaitu, memahami diri dan perilaku mereka sendiri, 

membuat hubungan personal, memperbaiki hubungan 

interpersonal, atau berusaha lepas dari sakit hati atau 

ketidakbahagiaan (Wuryaningsih et al., 2020). Hubungan antara 

pasien dan ahli terapi terbina melalui tahap yang sama dengan 

tahap hubungan perawat-pasien: introduksi, kerja, dan terminasi. 

Upaya pengendalian biaya yang ditetapkan oleh organisasi 

pemeliharaan kesehatan dan lembaga asuransi lain mendorong 

upaya mempercepat pasien ke fase kerja sehingga memperoleh 

manfaat maksimal yang mungkin dari terapi(Videbeck, 2001, 

hlm. 69) 

B. Konsep Asuhan Keperawatan  

1. Pengkajian  

a. Identitas  

Riwayat ketidakjelasan nama atau identitas serta 

pendidikan yang rendah, atau riwayat putus sekolah yang 

mengakibatkan perkembangan kurang efektif. Status sosial tuna 

wisma, kehidupan terisolasi (kehilangan kontak sosial, misal 

pada lansia). Agama dan keyakinan pasien tidak bisa 

menjelaskan aktivitas keagamaan secara rutin (Mellia Trisyani 

Putri, 2020). 
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b. Alasan masuk  

Biasanya pasien masuk dengan alasan sering mengamuk 

tanpa sebab, memukul, membanting, mengancam, menyerang 

orang lain, melukai diri sendiri, mengganggu lingkungan, 

bersifat kasar dan pernah mengalami gangguan jiwa dimasa lalu 

kambuh karena tidak mau minum obat secara teratur 

(Keliat,2016). 

c. Faktor predisposisi  

1) Biasanya pasien pernah mengalami gangguan jiwa pada 

masa lalu dan pernah dirawat atau baru pertama kali 

mengalami gangguan jiwa (Parwati, Dewi & Saputra 2018). 

2) Biasanya pasien berobat untuk pertama kalinya kedukun 

sebagai alternative serta memasung dan bila tidak berhasil 

baru di bawa kerumah sakit jiwa. 

3) Trauma, Biasanya pasien pernah mengalami atau 

menyaksikan penganiayaan fisik, seksual, penolakan, dari 

lingkungan. 

4) Biasanya ada anggota keluarga yang mengalami gangguan 

jiwa, kalau ada hubungan dengan keluarga, gejala, 

pengobatan dan perawatan.  

5) Biasanya pasien pernah mengalami pengalaman masa lalu 

yang tidak menyenangkan misalnya, perasaan ditolak, 

dihina, dianiaya, penolakan dari lingkungan  

d. Pengkajian fisik  

1) Ukur dan observasi tanda-tanda vital seperti tekanan darah 

akan bertambah naik, nadi cepat, suhu, pernapasan terlihat 

cepat. 

2) Ukur tinggi badan dan berat badan. 

e. Psikososial  

1) Genogram Genogram dibuat 3 generasi keatas yang dapat 

menggambarkan hubungan pasien dengan keluarga. Tiga 
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generasi ini dimaksud jangkauan yang mudah diingat oleh 

pasien maupun keluarga apa disaat pengkajian. 

2) Konsep diri Biasanya ada anggota tubuh pasien yang tidak 

disukai pasien yang mempengaruhi keadaan pasien saat 

berhubungan dengan orang lain sehingga pasien merasa 

terhina, diejek dengan kondisinya tersebut.  

3) Identitas Biasanya pada pasien dengan prilaku kekerasan 

tidak puas dengan pekerjaannya, tidak puas dengan 

statusnya, baik disekolah, tempat kerja dan dalam 

lingkungan tempat tinggal 

4) Harga diri Biasanya pasien dengan risiko prilaku kekerasan 

hubungan dengan orang lain akan terlihat baik, harmoni 

sata terdapat penolakan atau pasien merasa tidak berharga, 

dihina, diejek dalam lingkungan keluarga maupun diluar 

lingkungan keluarga. 

5) Peran diri Biasanya pasien memiliki masalah dengan 

peranatau tugas yang diembannya dalam keluarga, 

kelompok atau masyarakat dan biasanya pasien tidak 

mampu melaksanakan tugas dan peran tersebut dan merasa 

tidak berguna.  

6) Ideal diri Biasanya pasien memilki harapan yang tinggi 

terhadap tubuh, posisi dan perannya baik dalam keluarga, 

sekolah, tempat kerja dan masyarakat. 

f. Hubungan sosial  

1) Orang yang berarti Tempat mengadu, berbicara  

2) Kegiatan yang diikuti pasien dalam masyarakat dan apakah 

pasien berperan aktif dalam kelompok tersebut 

3) Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain/tingkat 

keterlibatan pasien dalam hubungan masyarakat. 

g. Spiritual  
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1) Nilai dan keyakinan Biasanya pasien mengatakan bahwa 

dia tidak mengalami gangguan jiwa. 

2) Kegiatan ibadah 

3) Biasaya dalam selama sakit pasien jarang melakukan 

ibadah. 

h. Status mental  

1) Penampilan  

2) Biasanya penampilan pasien kotor 

3) Pembicaraan  

4) Biasanyanya pada pasien perilaku kekerasan pada saat 

dilakukan pengkajian bicara cepat, kerasa, kasar, nada 

tinggi dan mudah tersinggung. 

5) Aktifitas motoric 

Biasanya aktivitas motorik pasien dengan perilaku 

kekerasan akan terlihat tegang, gelisah, gerakan otot muka 

berubah-ubah, gemetar, tangan mengepal, dan rahang 

dengan kuat  

6) Efek  

Biasanya pasien mudah tersinggung dan sering marah-

marah tanpa sebab. 

7) Alam perasaan 

Biasanya akan merasa sedih dan menyesali apa yang telah 

dilakukan  

8) Interaksi selama wawancara  

Biasanya pasien dengan risiko perilaku kekerasan akan 

terlihat bermusuhan, curiiga, tidak kooperatif, tidak mau 

menatap lawan bicara dan mudah tersinggung.  

9) Persepsi 

Biasanya pasien dengan prilaku kekerasan masih dapat 

menjawab pertanyaan dengan jelas. 

10) Isi pikir  
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Biasanya pasien meyakini dirinya tidak sakit, dan baikbaik 

saja. 

11) Tingkat kesadaran 

Biasanya pasien prilaku kekerasan kadang tampak bingung, 

12) Memori 

Biasanya pasien diwaktu wawancara dapat mengingat 

kejadian yang terjadi dan mengalami gangguan daya ingat 

jangka panjang. 

13) Kemampuan penilaian  

Biasanya pasien mengalami kemampuan penilaian ringan 

dan sedang dan tidak mampu mengambil keputusan 

14) Daya fikir diri  

Biasanya pasien mengingkari penyakit yang dideritanya 

i. Kebutuhan persiapan pulang  

1) Makan  

Biasanya pasien tidak mengalami perubahan 

2) BAB/BAK  

Biasanya pasien dengan risiko prilaku kekerasan tidak ada 

gangguan  

3) Mandi  

Biasanya pasien jarang mandi, tidak menyikat gigi, jarang 

mencuci rambut dan bercukur atau berhias. Badan pasien 

sangat bau dan kotor, dan pasien hanya melakukan 

kebersihan diri jika disuruh. 

4) Berpakaian  

Biasanya pasien jarang mengganti pakaian, dan tidak mau 

berdandan. Pasien tidak mampu mengenakan pakaian 

dengan sesuai dan pasien tidak mengenakan alas kaki 

5) Istirahat dan tidur  

Biasanya pasien tidak melakukan persiapan sebelum tidur, 

seperti: menyikat gigi, cucu kaki, berdoa. Dan sesudah tidur 
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seperti: merapikan tempat tidur, mandi atau cuci muka dan 

menyikat gigi. Frekuensi tidur pasien berubah-ubah, kadang 

nyenyak dan kadang gaduh atau tidak tidur. 

6) Penggunaan obat  

Biasanya pasien mengatakan minum obat 3 kali sehari dan 

pasien tidak mengetahui fungsi obat dan akibat jika putus 

minum obat.  

7) Pemeliharaan kesehatan Biasanya pasien tidak 

memperhatikan kesehatannya, dan tidak peduli tentang 

bagaimana cara yang baik untuk merawat dirinya. 

8) Aktifitas didalam rumah Biasanya pasien mampu 

merencanakan, mengolah, dan menyajikan makanan, 

merapikan rumah, mencuci pakaian sendiri dan mengatur 

biaya sehari-hari. 

j. Mekanisme koping  

Biasanya pasien menggunakan respon maldaptif yang 

ditandai dengan tingkah laku yang tidak terorganisir, marah-

marah bila keinginannya tidak terpenuhi, memukul anggota 

keluarganya, dan merusak alat-alat yg ada dirumah. 

k. Masalah psikologis dan lingkungan  

Biasanya pasien merasa ditolak dan mengalami masalah 

interaksi dengan lingkungan 

l. Pengetahuan  

Biasanya pasien dengan prilaku kekerasan kurang 

pengetahuan tentang penyakitnya,dan pasien tidak mengetahui 

akibat dari putus obat dan fungsi dari obat yang diminumnya. 

Menurut (Keliat at al, 2014) data perilaku kekerasan dapat 

diperoleh melalui observasi atau wawancara tentang perilaku 

berikut ini: 

a. Wajah merah dan tegang  

b. Pandangan tajam  
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c. Mengarupkan rahang dengan kuat  

d. Mengepalkan tangan  

e. Jalan mondar-mandir  

f. Bicara kasar  

g. Suara tinggi, menjerit atau berteriak  

h. Mengancam atau memukul benda/orang lain  

i. Merusak barang atau benda  

j. Tidak mempunyai kemampuan untuk mencegah atau 

mengontrol perilaku kekerasan.  

2. Diagnosis Keperawatan  

Menurut Keliat (2014) daftar masalah yang mungkin muncul pada 

perilaku kekerasan yaitu : 

a. Perilaku kekerasan  

b. Risiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan  

c. Perubahan persepsi sensori: halusinasi  

d. Harga diri rendah kronis  

e. Berduka disfungsional 

f. Penatalaksanaan regimen teraupetik inefektif 

g. Koping keluarga inefektif 

3. Intervensi Keperawatan  

Intervensi keperawatan disesuaikan dengan diagnosa keperawatan 

yang muncul setelah melakukan pengkajian dan rencana keperawatan 

dilihat pada tujuan khusus sebagai berikut: 

No. Tindakan Keperawatan  Tindakan Keperawatan 

Keluarga  

1. 1. Mendiskusikan penyebab 

marah/kekerasan pasien 

2. Mendiskusikan tanda dan gejala 

marah/kekerasan 

3. Mendiskusikan perilaku kekerasan 

yang biasa dilakukan pada saat marah 

(verbal, terhadap orang lain, terihadap 

diri sendiri, dan lingkungan) 

4. Mendiskusikan akibat perilakunya 

5. Melatih mengontrol perilaku 

kekerasan dengan cara fisik: tarik nafas 

dalam, pukul kasur/bantal, kegiatan fisik 

1. Mengidentifikasi 

kemampuan keluarga dalam 

merawat pasien 

2. Menjelaskan peran serta 

keluarga dalam merawat 

pasien 

3. Menjelaskan cara 

merawat pasien RPK 
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6. Memasukkan ke jadwal kegiatan 

harian 

2. 1. Mendiskusikan jadwal kegiatan harian 

dalam mengontrol PK secara fisik 

2. Memberikan pendidikan kesehatan 

tentang penggunaan obat secara teratur 

dalam mengontrol perilaku marah 

3. Menganjurkan pasien memasukkan ke 

jadwal kegiatan harian 

1. Melatih keluarga merawat 

pasien dengan RPK 

2. Menjelaskan tentang obat 

Untuk mengatasi RPK 

 

3.  1. Mendiskusikan jadwal kegiatan harian 

mencegah Pk dengan patuh minum obat 

2. Melatih cara social Untuk 

mengekspresikan marah: (bicara yang 

baik: meminta, menolak dan 

mengungkapkan rasa marahnya kepada 

sumber) 

3. Menganjurkan memasukkan ke jadwal 

kegiatan harian 

1. Menjelaskan sumber 

rujukan yang tersedia untuk 

mengatasi anak PK 

2. Mendorong untuk 

memanfaatkan sumber 

rujukan yang tersedia 

4.  1. Mendiskusikan jadwal kegiatan harian 

mencegah PK dengan cara spiritual 

2. Melatih De-enskalasi: curhat, tulis 

3. Menganjurkan memasukkan ke jadwal 

kegiatan harian 

 

5. 1. Mendiskusikan jadwal kegiatan harian 

mencegah PK dengan De-enskalasi 

2. Melatih cara spiritual Untuk mencegah 

PK 

3. Menganjurkan memasukkan ke jadwal 

kegiatan harian 

 

C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan  

Teori keperawatan dengan model stress yang diadaptasi oleh Roy, 

yang memandang keperawatan adalah ilmu yang berperan dalam 

meningkatkan adaptasi individu dan kelompok terhadap kesehatan 

sehingga sikap yang muncul positif. Keperawatan memberi perbaikan 

pada manusia sebagai satu kesatuan yang utuh untuk beradaptasi dengan 

perubahan yang terjadi pada lingkungan dan berespons terhadap stimulus 

internal yang mempengaruhi adaptasi. Jika ada stressor dan individu tidak 

dapat menggunakan koping secara efektif, maka individu tersebut 

memerlukan perawatan. Tujuan keperawatan adalah meningkatkan 

interaksi individu dengan lingkungan, sehingga adapasi dalam setiap aspek 

semakin meningkat. Komponen-komponen adaptasi mencangkup fungsi 

fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan saling ketergantungan. 
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Adaptasi adalah komponen pusat dalam model keperawatan. 

Didalamnya menggambarkan manusia sebagai sistem adaptif. Adaptasi 

menggambarkan proses koping terhadap stressor dan produk akhir dari 

koping. Proses adaptasi termasuk fungsi holistik bertujuan untuk 

mempengaruhi kesehatan secara positif yang pada akhirnya akan 

meningkatkan intergritas. Proses adaptasi termasuk didalamnya proses 

interaksi manusia dengan lingkungan yang terdiri 

dari dua proses. Bagian pertama dari proses ini dimulai dengan perubahan 

dalam lingkungan internal dan eksternal yang membutuhkan sebuah 

respon. 

Perubahan tersebut dalam model adaptasi Roy digambarkan sebagai 

stressor 

atau stimulus fokal dan ditengahi oleh faktor-faktor konstektual dan 

residual. 

Stressor menghasilkan interaksi yang biasanya disebut stress. 

Bagian kedua adalah mekanisme koping yang dirangsang untuk 

menghasilkan respon adaptif dan efektif. Produk adaptasi adalah hasil dari 

proses adaptasi dan digambarkan dalam istilah kondisi yang meningkatkan 

tujuan-tujuan manusia yang meliputi: kelangsungan hidup, pertumbuhan, 

reproduksi dan penguasaan yang disebut intergritas. Kondisi akhir ini 

adalah kondisi keseimbangandinamik equilibrium yang meliputi 

peningkatan dan penurunan respon-respon. Setiap kondisi adaptasi baru di 

pengaruhi oleh adaptasi yang lain, sehingga dinamika equilibrium manusia 

berada pada tingkat yang lebih tinggi. Jarak yangbesar dari stimulus dapat 

di sepakati dengan suksesnya manusia sebagai sistem adaptif. Jadi 

peningkatan adaptasi mengarah pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi pada 

keadaan sejahtera atau sehat. Adaptasi kemudia disebut sebagaisuatu 

fungsi dari stimuli yang masuk dan tingkatan adaptasi. 

Tahun 1964, Roy kemudian mengembangkan model adaptasi 

keperawatan yang diyakini berupa: 
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a. Individu merupakan makhluk biologis, psikologis dan sosial 

sebagai suatu kesatuan yang utuh. 

b. Setiap individu akan berespon terhadap kebutuhan fisiologis, 

tingkat kemandirian, konsep diri yang positif serta kemampuan 

secara optimal dalam melakukan peran ataupun fungsi dalam 

memelihara integritas diri.  

c. Individu akan berada dalam rentang sehat-sakit yang berkaitan 

dengan keefektifan koping dalam mempertahankan kemampuan 

adaptasi.  

d. Setiap individu selalu menggunakan koping, baik bersifat positif 

maupun negative agar bisa beradaptasi.  

Roy berpendapat respons yang dapat menimbulkan 

penurunan integritas tubuh dapat menyebabkan sejumlah 

kebutuhan bagi individu. Respon atau perilaku adaptasi individu 

dipengaruhi oleh stimulus yang masuk dan tingkat/kemampuan 

adaptasi setiap individu dengan tingkattersebut ditentukan oleh tiga 

hal yaitu masukan (input), kontrol dan keluaran (output). Tipe teori 

keperawatan Roy yaitu terpusat pada keterikatan, out come dan 

timbal balik. 

Konsep Roy tentang manusia berupa individu, keluarga, 

kelompok maupun masyarakat luas yang masing-masing 

merupakan 

sebuah sistem adaptasi holistik. Roy memiliki pandangan terhadap 

manusia secara holistik yakni merupakan suatu kesatuan yang 

hidup 

secara konstan serta berinteraksi dengan lingkunganya. 

D. Evidance Based Practice in Nursing  

1. Pengertian  

Secara bahasa, dzikir yaitu dzakara-yadzkurudzikrun wa 

dzukrun, berarti mengingat, memperhatikan, mengenang, ingatan. 
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Kata ingat ini sangat dalam, karena salah satu fungsi pikiran yang 

jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Secara istilah, dzikir yaitu 

ingatan atau latihan-latihan spiritual untuk menyatakan kehadiran 

tuhan dengan membanyangkan-Nya.  

Dzikir secara Islami, ialah suatu perlakuan dan pengobatan 

yang ditujukan kepada kesembuhan mental ilnees , individu dengan 

kekuatan batin atau rohani, seperti: ritual keagamaan tanpa 

penggunaan obat-obatan, berfungsi untuk memperkuat iman seseorang 

agar ia dapat mengembangkan potensi diri dan fitrah beragama yang 

dimilikinya secara optimal. Seperti melakukan shalat wajib, berdoa 

dan berzikir dari perbuatan tersebut dapat membuat hidup selaras, 

seimbang dan sesuai dengan ajaran agama (Yusuf, 2016).  

Menurut Hasbi Ash-Syiddieqy dzikir merupakan menyebut 

nama Allah seraya membaca tasbih (Subhanallah), tahlil (La 

illallah), tahmid (Alhamdulillah), takbir (Allahu Akbar), hauqalah (la 

haula wala quwwata illa billahi), hasbullah (hasbiyallahu), basmallah 

(bismillahirrahmanirrahim), membaca Al quran, asmaul husna, 

sholawat dan mengucapkan doa-doa yang ma‟tsur. Terapi dzikir 

mengingat Allah yang bertujuan untuk memfokuskan pikiran. Dengan 

bacaan do‟a dan dzikir orang akan menyerahkan segala permasalahan 

kepada Allah, sehingga beban stress mengalami penurunan. (Fanada, 

2012 dikutip Indri W, 2014). 

Pada kitab Al-Hikam, dzikir ialah jalan menuju fana‟ dan 

makrifat kepada Allah, maka tiap masuk dan keluarnya nafas kita 

senantiasa berdzikir dijalan yang dekat menuju Allah SWT. Ibnu 

Katsir menjelaskan bahwa dzikir adalahmengingat dengan perbuatan 

baik dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yang 

dimana Allah akan menambah selalu rahmat dan nikmat-Nya kepada 

makhluknya. Di dalam Tafsir Al-Qurtuby menerangkan dzikir itu 

sebagai pengingat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang 

diperintahkan dan menjahui apa yang dilarangkan-Nya (Niko, 2018). 
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Peneliti menyimpulkan dzikir dalam penelitian ini yaitu 

sebagai ucapan yang jahar (jelas) yakni dengan mengucapkan taasbih, 

tahlil, tahmid, takbir, hauqalah, hasbullah, basmallah serta membaca 

Al quran dan doa-doa yang ma‟tsur. 

2. Tujuan  

Pemberian terapi dzikir bertujuan untuk menstabilkan perilaku 

kekerasan menggunakan terapi dzikir, dengan mengucapkan dzikir 

dapat membuat hati menjadi tenang dan rileks, mendengarkan Al-

qur‟an dapat mengurangi hormon-hormon stres, menghasilkan 

hormon endorfin, memberikan perasaan santai dan mengalihkan 

perhatian dari rasa takut, cemas, dan tegang, juga menurunkan tekanan 

darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung denyut nadi dan 

aktivitas gelombang otak. Pernapasan terkontrol menghadirkan 

ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan 

metabolisme yang lebih baik.  

a. Memberikan ketenangan dan kebahaggian jiwa. 

b. Dapatmenghilangkan tipu daya setan. 

c. Menangkan dan menghilangkan kegelisahan, serta ketenangan.  

d. Memberikan kuatnya jiwa dan raga  

e. Mempermudah rezeki 

f. Memunculkan sikap muraqabah (merasa diawasi Allah),  

g. Menjadikannya penerang pikiran atas datangnya petunjuk dari 

Allah.  

E. Indikasi  

a) Pasien beragama islam 

b) Pasien yang menderita skizofrenia  

c) Pasien yang pernah melakukan perilaku kekerasan 

d) Pasien dengan kacemasan  

e) Pasien yang memiliki masalah koping (Samain & Budihardjo, 

2020). 
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F. Kontraindikasi  

a) Pasien non-muslim  

G. Prosedur Pemberian dan rasionalisasi  

a. Berikan kesempatan pasien bertanya  

Rasional: Untuk menghindari kesalahpahaman antara pasien dan 

perawat. 

b. Menanyakan keluhan utama pasien  

Rasional: Mengetahui keadaan pasien sebelum dan sesudah terapi. 

c. Jaga privasi pasien 

Rasional: Memberikan kenyamanan 

d. Bantu pasien untuk memilih posisi yang nyaman  

Rasional: Agar pemberian intervensi menjadi lebih efektif dengan 

perasaan yang rileks dan nyaman  

e. Memulai dengan membaca basmalah 

Rasional: Agar diridhai Allah SWT 

f. Membatasi stimulasi luar yang menganggu proses pemberian 

terapi.  

Rasional: pasien dapat fokus menjalankan proses terapi tanpa 

terdistraksi. 

g. Menetapkan perubahan pada perilaku dan/atau fisiologi yang 

diinginkan seperti relaksasi, stimulasi, konsentrasi, dan mengurangi 

rasa sakit. 

Rasional: menetapkan intervensi selanjutnya dan bahkan evaluasi 

Tindakan yang diberikan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indri, W (2014), SOP 

terapi dzikir yaitu: 

a. Memposisikan tubuh dengan nyaman duduk, boleh diatas 

lantai secara bersila atau di atas kursi. 

b. Menenangkan diri sampai nyaman. 

c. Memulai dengn menyebut kata dan kalimat secara perlahan 
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d. Bernapas sacara alami kemudian mengucapkan kalimat 

(Bismillahirrahmanirrahim) sebanyak 3 kali. 

Astaghfirullaahaladhim (Saya mohon ampun kepada allah 

yang maha besar) sebanyak 3 kali, Subhanallah (maha suci 

allah) 33 kali, Alhamdulillah 3x, Allahuakbar 33x. Bacaan 

tersebut diucapkan secara berulang-ulang pada pagi 

(08.00), sore (16.00). 

e. Menyingkirkan pikiran yg mengganggu, tetap fokuskan 

pikiran. 

f. Terapi dilaksanakan selama 10 menit. 

Ketika selesai, dianjurkan duduk dan beristirahat, kemudian 

buka pikiran, setelah itu dapat melakukan kegiatan kembali 

H. Kriteria evaluasi  

a) Mengkaji proses dan hasil dari terapi spiritual menggunakan 

catatan aktivitas terapi yang telah dilakukan  

b) Menganalisis sesi tindakan keperawatan yang telah dilakukan 

untuk melihat keefektifan terapi. 

c) Menganalisis hasil catatan, serta tanda dan gejala perilaku 

kekerasan sehingga perawat dapat mengetahui progress teknik 

yang dilakukan pasien (Indri W,2014). 

 

I. Artikel utama dan pendukung  

Tabel 1.1 Artikel Utama dan Pendukung 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Rancangan Studi Kasus  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi 

kasus. Menurut Nursalam (2016) studi kasus adalah penelitian yang 

mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail 

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

dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu 

kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode studi kasus ini 

dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang 

dialami oleh pasien dengan sistematis.  

B. Subyek Studi Kasus 

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu atau 

pasien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi.  

1) Kriteria inklusi  

a) Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Daerah Khusus Dadi 

Sulawesi Selatan 

b) Pasien yang bersiap menjadi pasien binaan  

c) Pasien yang bisa diajak komunikasi dengan kooperatif. 

d) Pasien yang pernah melakukan perilaku kekerasan dan berisiko 

perilaku kekerasan 

e) Pasien beragama Islam  

2) Kriteria Ekslusi  

a) Individu atau pasien yang belum stabil  

b) Individu atau pasien yang tidak dapat dikaji  

c) Individu atau pasien non-muslim  

C. Fokus Studi Kasus 

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan 

terhadap pasien atau individu dengan masalah keperawatan risiko perilaku 

kekerasan dengan menggunakan intervensi psikoreligi dzikir. Pemberian 

terapi psikoreligius dzikir ini diberikan kepada Tn.S selama 6 hari dengan 
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durasi waktu 15 menit dan diulang selama 3 kali sehari pada waktu pagi 

(08.00), siang (13.00).  

D. Instrumen Studi Kasus 

Instrumen studi kasus ini berupa format proses asuhan keperawatan 

Jiwa, dan lembar checklist tanda dan gejala perilaku kekerasan. 

E. Prosedur Pengambilan Data  

Prosedur penelitian ini berisi tentang uraian proses dalam 

melakukan studi kasus yang terdiri dari beberapa tahap, antara lain: 

1. Persiapan  

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus, 

pencarian literatur.  

2. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, 

wawancara dan pengumpulan data base melalui internet. 

3. Penyusunan Laporan  

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah 

sesuai panduan karya tulis akhir profesi ners UIN Alauddin Makassar 

Tahun 2022 

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi 

Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 Februari 2022 – 16 Februari 2022.  

G. Analisis Data dan Penyajian Data  

Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek 

studi kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal 

ini pengkajian, diagnosis, interevensi dan evaluasi keperawatan, 

pengolahan data yang sudah didapatkan dari hasil pengkajian dari proses 

wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian memasukan data 

yang telah didapatkan kedalam tabel analisa data dan kemudian dilakukan 

kategorisasi data untuk menentukan diagnosis keperawatan yang sesuai 

dengan keadaan pasien berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan 

Indonesia, menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku 



 

34 
 

Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria hasil 

yang ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia 

kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang 

ditetapkan dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan 

format SOAP seletah dilakukan tindakan kususnya pemberian terapi dzikir 

pada pasien, penyajian data disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan 

serta menggambarkan bagaimana hasil pengkajian sampai dengan 

evaluasi. 

H. Etika Studi Kasus  

Setiap penelitian kesehatan yang mengikuti sertakan relawan manusia 

sebagai subjek penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik (kaidah 

dasar moral), yaitu 

1. respect for persons (others): secara mendasar bertujuan menghormati 

otonomi untuk mengambil keputusan mandiri (self determination) dan 

melindungi kelompokkelompok dependent (tergantung) atau rentan 

(vulnerable), dari penyalahgunaan (harm dan abuse). 

2. Beneficence & Non Maleficence: prinsip berbuat baik, memberikan 

manfaat yang maksimal dan risiko yang minimal, sebagai contoh kalau 

ada risiko harus yang wajar (reasonalble), dengan desain penelitian yang 

ilmiah, peneliti ada kemampuan melaksanakan dengan baik, diikuti prinsip 

do no harm (tidak merugikan, non maleficence). 

3. Prinsip etika keadilan (Justice): prinsip ini menekankan setiap orang layak 

mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya menyangkut keadilan 

destributif dan pembagian yang seimbang (equitable). Jangan sampai 

terjadi kelompokkelompok yang rentan mendapatkan problem yang tidak 

adil. Sponsor dan peneliti umumnya tidak bertanggung jawab atas 

perlakuan yang kurang adil ini.   
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BAB IV  

LAPORAN KASUS  

 

A. Asuhan Keperawatan  

1. Pengkajian Keperawatan  

RUANG RAWAT   : Ruang Sawit  

TANGGAL DIRAWAT  : 24 Januari 2022 

I. IDENTITAS PASIEN  

Inisial    : Tn. S (L) 

Tanggal pengkajian  : 7 Februari 2022 

Umur    : 43 Tahun  

RM No.   : 076470 

Informan   : Pasien Sendiri 

II. ALASAN MASUK    

Pasien mengatakan masuk di RSKD Dadi diantar oleh kakak dan polisi dengan 

keadaan tangan diborgol. Pasien mengatakan sebelum ia dibawa ke RSKD Dadi, 

ia sering beradu mulut, mengamuk dan memukul kakaknya. Pasien mengatakan ia 

pernah melempar rumahnya sendiri menggunakan batu karena selalu dipaksa 

untuk bekerja. Selain itu, pasien mengatakan pernah juga memukul tetangganya 

karena merasa tetangganya tersebut suka mengolok-oloknya dan mengatakan ia 

gila.  

Pasien mengatakan, ini merupakan kali ke lima ia masuk di RSKD Dadi dengan 

penyebab yang sama.  

Berdasarkan dari pengkajian awal di buku status, pasien memiliki riwayat putus 

obat selama 2 minggu sebelum dibawa ke RSKD Dadi.  

Keluarganya juga mengatakan pasien sering berbicara sendiri dan berjalan sendiri 

tanpa tujuan yang jelas.  
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KONDISI SAAT INI 

Pasien tampak tenang. Pasien pada saat dikaji mengenai keluhan fisik ia 

mengatakan tidak ada masalah atau tidak merasakan sakit pada tubuhnya. Pada 

saat berbicara juga pasien tampak spontan dan lancar.  

 

III. FAKTOR PREDISPOSISI  

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? 

        Ya                                Tidak  

2. Pengobatan sebelumnya   

Berhasil    Kurang berhasil  Tidak berhasil  

3.  

   Pelaku/Usia   Korban/Usia   Saksi/Usia     

Aniaya fisik  

 

Aniaya seksual 

 

Penolakan   

Pelaku/Usia  Korban/Usia  Saksi/Usia   

Kekerasan dalam keluarga  

 

Tindakan Kriminal  

Jelaskan No. 1, 2, 3   :  

1) Pasien mengatakan ini merupakan kali ke- 5 ia masuk ke RSKD Dadi  

2) Pasien mengatakan ia kembali memukul kakaknya sehingga ia dibawa 

masuk ke rskd Dadi kembali  

3) Pasien mengatakan ia memukul kakaknya terakhir pada akhir tahun 

2021 

Masalah Keperawatan   : Risiko Perilaku Kekerasan  

 

4. Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa  

Ya   Tidak  

42 

th 

48 
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 Hubungan keluarga  Gejala   Riwayat pengobatan/perawatan  

 _______________ _____  _________________________ 

 _______________ _____  _________________________ 

 Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah  

 

5. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan : 

Pasien mengatakan ia pernah ditinggal menikah oleh pacarnya yang telah 

lama ia menjalin hubungan dengannya 

Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah  

 

IV. FISIK  

1. Tanda vital  : TD: 120/ 80 , N: 98x/ menit , S: 36,7 C, P: 22X / menit  

2. Ukur   : TB: 160 cm, BB: 70 Kg  

3. Keluhan fisik  :         Ya    Tidak  

Jelaskan  : Tidak ada masalah  

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah  

 

V. PSIKOSOSIAL  

1. Genogram : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

48 44  
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Keterangan : 

          : Laki - Laki 

  : Perempuan  

  : Laki – laki meninggal dunia  

  : Perempuan meninggal dunia  

  : Pasien  

  : Garis pernikahan / garis persaudaraan 

  : Garis serumah  

 

Jelaskan  :  

G1  : Pasien mengatakan kakek dan neneknya sudah kama meninggal 

dunia oleh sebab yang tidak diketahui. 

G2 : pasien mengatakan bahwa ayah nya telah meninggal dunia 

dikarenakan  

G3 : pasien mengatakan ia adalah anak ke-5 dari 9 bersaudara. Ia 

tinggal Bersama adik dan ibunya. Pola asuh pasien dahulu menurutnya 

cukup baik. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah ibunya. Kakak 

dan adik-adiknya telah menikah semua, hanya pasien yang belum 

menikah.  

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

 

2. Konsep diri  

a. Gambaran diri : Pasien mengatakan ia menyukai semua anggota 

tubuhnya  

b. Identitas   : Pasien mengetahui dirinya sebagai seorang anak, 

dan dahulu sebelum masuk RSKD Dadi ia bekerja sebagai 

photographer dan mempunyai studio rumahnya.  

c. Peran   : Pasien adalah seorang anak  
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d. Ideal diri   : pasien mengatakan sangat ingin kembali kerumah 

dan bertemu dengan keluarganya. Ia juga ingin kembali berkumpul 

dengan keluarganya  

e. Harga diri  : pasien mengatakan hubungannya dengan saudara- 

saudaranya kurang baik, karena ia selalu dipaksa untuk bekerja oleh 

kakaknya.  

Pasien mengatakan ia merasa minder karena hanya ia yang belum 

menikah dan belum memiliki pekerjaan tetap dikeluarganya. 

Pasien mengatakan ia pernah ditinggal nikah oleh kekasihnya, padahal 

ia telah menjalin hubungan yang lama. Karena ia terkendala restu dari 

orangtua kekasihnya.  

Pasien mengatakan ia sering dipanggil orang gila oleh tetangganya 

yang membuat ia sakit hati, dan merasa dikucilkan dilingkungannya.   

Pasien juga berpikir bahwa ia normal, karena tidak buka baju dan 

telanjang dipinggir jalan sehingga Ketika orang memanggilnya 

dengan sebutan orang gila, ia akan melempar dan mengamuk.  

Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah  

 

3. Hubungan Sosial  

a. Orang yang berarti : pasien  mengatakan orang yang berarti dan 

sebagai tempat ia berbagi keluh kesah adalah ibunya .  

b. Peran serta dalam kegiatan kelompok/masyarakat: pasien mengatakan 

ketika ia masih dirumah, ia jarang membantu kegiatan / acara di 

kampung. Selama ia sakit, pasien berperan sebagai pasien yang 

diberdayakan.  

c. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain : pasien mengatakan 

ia merasa malu karena belum mempunyai pekerjaan tetap dan studi 

photo nya juga sudah sepi.  

Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah  

 

4. Spritual :   
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a. Nilai dan keyakinan  : Pasien mengatakan ia menganut agama 

islam  

b. Kegiatan Ibadah   : pasien mengatakan kadang ia dibawa 

keruang rehabilitasi untuk terapi dzikir dan doa Bersama dengan 

pasien lain 1 kali seminggu dan rutin.  

Pasien mengatakan selama ia di rawat di RSKD Dadi, pasien tidak 

pernah melaksanakan sholat 5 waktu. 

 

VI. SATUS MENTAL  

1. Penampilan  

          Tidak rapih     Penggunaan pakaian       cara berpakaian 

   tidak sesuai            seperti biasanya   

 Jelaskan : Pasien tampak menggunakan pakaian bersih, tidak terbalik 

dengan padanan baju dan celana yang cocok  

 Masalah Keperawatan : -  

2. Pembicaraan  

        Cepat     Keras    Gagap          Inkoheren 

        Apatis      Lambat     Membisu      Tidak mampu memulai          

   pembicaraan  

Jelaskan : pasien hanya berbicara Ketika diberikan pertanyaan dan cukup 

focus seta mampu memberikan jawaban sesuai pertanyaan  

 

3. Aktivitas Motorik :  

         Lesu     Tegang   Gelisah   Agitasi  

         Tik      Grimasen        Tremor        Kompulsif  

Jelaskan : - 

Masalah Keperawatan : -  

 

4. Alam Perasaan  

         Sedih       ketakutan          Putus asa          Khawatir            

Gembira  
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     berlebihan  

 Jelaskan : pasien terkadang merasa sedih karena sudah lama tinggal 

dirumah sakit, terkadang pasien juga merasakan rindu karna jarang 

dikunjungi oleh keluarganya. Sesekali pasien tampak merenung dengan 

tatapan kosong dikamarnya.  

 Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah  

 

5. Afek  

        Datar            Tumpul   Labil         Tidak sesuai  

Jelaskan : -  

Masalah Keperawatan : -  

  

6. Interaksi selama wawancara  

        Bermusuhan   Tidak kooperatif          Masalah tersinggung  

        Kontak mata (-)          Defensif      Curiga  

Jelaskan : Selama wawancara, pasien nampak kooperatif dan pandangan 

kearah lain.  

Masalah Keperawatan : -  

 

7. Persepsi  

        Pendengaran      Penglihatan    Perabaan 

        Pengecepan        Penghidu  

Jelaskan : Pasien mengatakan sudah tidak pernah mendengar bisikan-

bisikan.  

Masalah Keperawatan : -  

 

8. Proses Pikir  

        Sirkumtansial          Tangensial     Kehilangan asosiasi  

        Flight of idea           Blocking     penglangan  

   pembicaraan/persevarasi   
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 Jelaskan : Selama wawancara, pasien mampu menjawab pertanyaan dan 

tidak ada hambatan. Topik pembicaraan terfokus, namun terjadi perubahan 

harapan dan emosi pada pasien ketika pembicaraan kearah keluarganya. 

 Masalah Keperawatan : -  

  

9. Isi Pikir  

       Obsesi       Fobia    Hipokondria  

       Depersonalisasi       Ide yang terkait      Pikiran Magis  

Waham  

        Agama         Somatik        Kebesaran      Curiga  

        Nihilistic                             Sisip pikir      siar pikir         

Kontrol pikir  

Jelaskan : Selama wawancara, pasien tidak menunjukkan dan mengatakan 

suatu keyakinan dan pemikiran tertentu.  

Masalah Keperawatan : -  

 

10. Tingkat Kesadaran  

        Bingung         Sedasi   Stupor  

Disorientasi  

        Waktu          Tempat   Orang  

Jelaskan : selama wawancara, pasien mampu mengenali tempat, waktu 

dan orang disekitarnya.   

Masalah Keperawatan : -  

11. Memori  

Gangguan daya ingat jangka panjang         Gangguan daya ingat 

        jangka pendek   

          Gangguan daya ingat saat ini           Konfabulasi  

 Jelaskan : pasien mampu mengingat beberapa kejadian dimasa kecilnya, 

kemarin dan saat dirinya masuk rumah sakit  

 Masalah Keperawatan : -  
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12. Tingkat Konsentrasi dan berhitung  

               Mudah beralih         Tidak mampu konsentrasi Tidak mampu  

berhitung  

13. Kemampuan penilaian  

        Gangguan ringan        Gangguan ringan  

Jelaskan : Selama wawancara, pasien mampu menjawab pertanyaan 

dengan tepat dan sesekali meminta pernyaan diulang. Pasien dapat 

menghitung angka sederhana 5+2 = 7, namun tidak mampu menghitung 

penjumlahan angka puluhan yang terlalu banyak. Pasien juga mampu 

mampu membaca.  

Masalah Keperawatan :  

14. Daya Tilik Diri 

        Mengingkari penyakit yang diderita           Menyalahkan hal-hal 

       diluar dirinya  

Jelaskan : Pasien mengatakan bahwa ia sadar, tingkah lakunya yang 

memukul kakak dan tetangganya itu merupakan hal yang salah dan ia 

menyadari bahwa hal tersebut tidak dikarenakan ia tidak dapat 

mengontrol emosinya dengan dipaksa bekerja oleh kakaknya.  

Masalah Keperawatan : -  

 

VII.  KEBUTUHAN PERSIAPAN PULANG  

1. Makan  

        Bantuan minimal            Bantuan total  

2. BAB/BAK 

        Bantuan minimal                           Bantuan total  

Jelaskan :  

1) Pasien mengatakan makan 3X sehari dengan makanan yang 

bervariasi yang terdiri Nasi, Ikan/ ayam, Sayur  

2) Pasien mengatakan ia mampu makan tanpa bantuan  

3) Pasien mengatakan ia mampu BAB dan BAK sendiri WC  

Masalah Keperawatan : -  



 

44 
 

3. Mandi  

        Bantuan minimal               Bantuan total      

Jelaskan : Pasien mampu membersihkan diri secara mandiri  

4. Berpakaian/berhias 

        Bantuan minimal                             Bantuan total   

Jelaskan : -  

5. Istirahat dan tidur  

         Tidur siang lama : 14.00 s/d 15.35  

         Tidur malam lama : 20.00 s/d 05.00   

         Kegiatan sebelum/sesudah tidur  

6. Punggunaan obat  

        Bantuan minimal                            Bantuan total     

7. Pemeliharaan Kesehatan  

Perawatan lanjutan             Ya        Tidak  

Perawatan pendukung            Ya         Tidak  

8. Kegiatan di dalam rumah  

Mempersiapkan makanan            Ya         Tidak  

Menjaga kerapian rumah             Ya        Tidak 

Mencuci pakaian     Ya        Tidak 

Pengaturan pakaian     Ya        Tidak 

 

9. Kegiatan di luar rumah  

Belanja     Ya        Tidak 

Transportasi     Ya        Tidak 

Lain-lain     Ya        Tidak 

Jelaskan : Pasien mengatakan ia mampu mengendarai transportasi seperti 

motor dan mobil  

Masalah Keperawatan : -  

 

VIII. MEKANISME KOPING  

Adaptif        Maladaptif   
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Bicara dengan orang lain   Minum alkohol   

Mampu menyelesaikan masalah   Reaksi lambat/belebih 

Tehnik relaksasi       Bekerja berlebihan  

Aktivitas konstruktif       Menghindar  

Olahraga       Mencederai diri  

Lainnya                    Lainnya 

  

Masalah Keperawatan : -  

 

IX. MASALAH PSIKOSOSIAL DAN LINGKUNGAN  

   Masalah dengan dukungan kelompok, spesifik : tidak ada  

   Masalah berhubungan dengan lingkungan, spesifik : pasien mengatakan 

ia kurang bergaul karena malu belum mempunyai pekerjaan tetap  

   Masalah dengan pendidikan, spesifik : pasien mengatakan ia hanya 

lulusan SMP  

   Masalah dengan pekerjaan, spesifik : pasien mengatakan ia seorang 

photographer yang menunggu panggilan untuk foto dan pendapatannya 

sedikit.  

   Masalah dengan perumahan, spesifik : tidak ada  

   Masalah ekonomi, spesifik : Pasien mengatakan, ia tinggal dirumah 

tinggal dirumah ibunya yang sudah tua dan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari – hari ia mengandalkan dari pemberian kakaknya yang telah 

memiliki pekerjaan.  

   Masalah dengan pelayanan kesehatan, spesifik: tidak ada  

   Masalah lainnya, spesifik : tidak ada  

 Masalah Keperawatan: Harga Diri Rendah  

X. PENGETAHUAN KURANG TENTANG  

    Penyakit jiwa       Sistem pendukung  

    Faktor predisposisi                 Penyakit fisik   

    Koping         Obat-obatan  

    Lainnya  
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  Masalah Keperawatan : -  
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Analisa Data  

Data Masalah 

Data Subjektif :  

- Pasien mengatakan penyebab ia masuk RSKD 

Dadi karena mengamuk dan memukul kakak 

kandungnya.  

- Pasien mengatakan pernah beradu mulut dan 

memukul tetangganya karena ia merasa 

tetangganya mengolok- oloknya. 

- Pasien juga mengatakan ia sering beradu mulut 

dan berkata kasar kepada kakaknya. 

- Pasien juga mengatakan ia pernah melempar 

rumahnya sendiri menggunakan batu karena capek 

selalu dipaksa oleh kakaknya. 

- Pasien mengatakan ini merupakan kali ke-5 ia 

masuk ke RSKD Dadi karena memukul kakaknya.  

- Pasien mengatakan sebelum ia masuk RSKD ia 

selalu berdebat dengan kakaknya.  

- Pasien mengatakan ia terakhir memukul kakaknya 

di akhir tahun 2021. 

- Pasien juga berpikir bahwa ia normal, karena tidak 

buka baju dan telanjang dipinggir jalan sehingga 

Ketika orang memanggilnya dengan sebutan orang 

gila, ia akan melempar dan mengamuk.  

Data Objektif : 

- Keluarga pasien mengatakan Tn. S putus obat 

sekitar 2 minggu.  

- Pasien tampak menggunakan pakaian bersih, tidak 

terbalik dengan padanan baju dan celana yang 

cocok 

- Selama wawancara, pasien mampu menjawab 

pertanyaan dan tidak ada hambatan. Topik 

pembicaraan terfokus, namun terjadi perubahan 

harapan dan emosi pada pasien ketika 

pembicaraan kearah keluarganya. 

- Intonasi suara pasien saat berkomunikasi 

didominasi oleh intonasi datar, tetapi ada pada 

saat membahas mengani keluarganya, intonasi 

pasien meninggi seketika.  

- Tekanan Darah : 120/80 MmHg  

- Suhu : 36,7
O
C 

- Pernapasan : 22X/ menit 

- Tinggi badan : 160cm  

- Berat Badan 70 Kg  

Risiko Perilaku Kekerasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Subyektif : 

- Pasien mengatakan ia pernah ditinggal menikah 

oleh pacarnya yang sudah lama ia menjalanin 

hubungan dengannya. 

- Pasien mengatakan hubungannya dngan saudara-

saudaranya kurang baik, karena ia selalu dipaksa 

untuk bekerja oleh kakaknya. 

- Pasien mengatakan ia merasa minder karena 

hanya ia yang belum menikah dan mempunyai 

pekerjaan tetap dikeluarganya. 

Harga Diri Rendah  
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- Pasien mengatakan ia pernah ditinggal nikah oleh 

kekasihnya, padahal ia telah menjalin hubungan 

yang lama. Karena ia terkendala restu dari orang 

tua kekasihnya.  

- Pasien mengatakan ia sering dipanggil orang gila 

oleh tetangganya yang membuat ia sakit hati, dan 

merasa dikucilkan dilingkungannya.  

- pasien mengatakan ia merasa malu karena belum 

mempunyai pekerjaan tetap dan studi photo nya 

juga sudah sepi.  

- pasien mengatakan ketika ia masih dirumah, ia 

jarang membantu kegiatan / acara di kampung. 

Selama ia sakit, pasien berperan sebagai pasien 

yang diberdayakan.  

- pasien terkadang merasa sedih karena sudah lama 

tinggal dirumah sakit, terkadang pasien juga 

merasakan rindu karna jarang dikunjungi oleh 

keluarganya.  

Data Objektif : 

- Sesekali pasien tampak merenung dengan tatapan 

kosong dikamarnya. 

- Kontak mata pasien kurang. 

- Pasien Nampak defensif dan merendahkan diri 

Data Subjektif : 

- Pasien mengatakan orang yang berarti dan sebagai 

tempat ia berbagi keluh kesah adalah ibunya. 

- Pasien mengatakan hanya menceritakan hal-hal 

tertentu saja pada ibunya. 

- Pasien mengatakan ingin keluar dari RSKD Dadi 

karena merasa dirinya baik-baik saja 

- Pasien mengatakan penyebab ia masuk di RSKD 

Dadi karena kakaknya 

- Pasien mengatakan ketika ia masih dirumah, 

jarang ikut bergabung dalam kegiatan sosial yang 

ada dilingkungannya. 

Data Objektif : 

- Pasien tampak jenuh melakukan perawatan di 

RSKD Dadi  

- Pasien pernah melakukan rehabilitasi selama 5x di 

RSKD Dadi  

- Pasien tampak susah untuk beradaptasi dengan 

pasien lain, ketika ada kegiatan. 

Koping individu tidak efefktif  

 

XI. ASPEK MEDIK  

Terapi Medik :  

Nama Obat Dosis 

Risperidone  2 Mg / Oral 

Clozapine  25 Mg / Oral  
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XII.  POHON MASALAH  

Efek/ akibat  Risiko mencederai orang lain, diri sendiri dan lingkungan 

 

 

Core Problem  Risiko perilaku kekerasan 

 

   Harga diri rendah  

 

Penyebab  Koping individu tidak efektif  

2. Diagnosa Keperawatan 

1. Risiko perilaku kekerasan 

2. Harga diri rendah 

3. Koping individu tidak efektif  
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3. Intervensi Keperawatan  

 

No. Diagnosis 

Keperawatan 

Rencana Tindakan Keperawatan  

 Rasional Tujuan dan Kriteria Evaluasi  Tindakan Keperawatan 

1. Risiko perilaku 

kekerasan  

Setelah dilakukan 3x interaksi, pasien 

dapat mengidentifikasi perilaku 

kekerasannya dengan keriteria hasil :  

1. Pasien dapat mengidentifikasi 

penyebab perilaku kekerasan 

2. Pasien dapat mengidentifikasi 

tanda dan gejala perilaku 

kekerasan. 

3. Pasien dapat menyebutkan jenis 

perilaku kekerasan yang pernah 

dilakukannya. 

4. Pasien dapat menyebutkan akibat 

dari perilaku kekerasan yang 

dilakukannya. 

5. Pasien dapat menyebutkan cara 

mengontrol perilaku 

kekerasanny 

6. Pasien  dapat mengontrol perilaku 

kekerasannya melalui Latihan 

fisik  

1. Diskusikan penyebab marah / 

kekerasan pasien  

2. Diskusikan tanda dan gejala marah 

dan kekerasan 

3. Diskusikan perilaku kekerasan 

yang biasa dilakukan pada saat 

marah (verbal, terhadap orang lain, 

terhadap diri sendiri, dan 

lingkungan) 

4. Diskusikan akibat perilakunya 

5. Latih mengontrol perilaku 

kekerasan dengan cara fisik: tarik 

nafas dalam, pukul kasur/bantal, 

kegiatan fisik. 

6. Masukkan ke jadwal kegiatan 

harian 

1. Mengetahui penyebab 

marah/ PK dapat 

menjadi acuan 

penentuan terapi pasien 

2. Pasien dapat 

mengindentifikasi 

dirinya 

saat ingin marah. 

3. Mengidentifikasi 

perilaku pasiensaat 

marah 

4. Mengetahui dampak 

dari perilaku pasien 

5. Menjadi wadah pasien 

utnuk 

melampiaskan marah 

sehingga tidak 

merusak. 

6. Melatih pasien disiplin 

terhadap jadwal 

yang telah dibuat 

  Setelah dilakukan 2x interaksi diharapkan 

pasien dapat mencegah perilaku kekerasan 

dengan kriteria hasil : 

1. Pasien dapat menyebutkan nama 

obat yang diberikan  

2. Pasien dapat mengetahui tujuan 

1. Diskusikan jadwal kegiatan harian 

dalam mengontrol PK secara fisik 

2. Berikan pendididkan kesehatan 

tentang penggunaan obat secara 

teratur dalam mengontrol perilaku 

marah.  

1. Mengevaluasi 

kepatuhan pasien dalam 

mengikuti terapi  

2. Mengetahui obat dapat 

mencegah pasien salah 

komsumsi obat dan 
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pengobatan  

3. Pasien dapat menyebutkan dosis 

obat 

3. Anjurkan pasien memasukkan ke 

jadwal kegiatan harian.  

pasien dapat 

mengetahui obat yang 

dikonsumsi. 

3. Melatih pasien disiplin 

dan menjadi acuan 

pasien dalam 

melaksanakan jadwal 

terapi.  

  Setelah dilakukan 2x interaksi pasien 

diharapkan pasien dapat mengontrol 

perilaku kekerasan dengan kriteria hasil: 

1. Pasien rutin dan disiplin minum obat 

2. Pasien menyebutkan cara positif 

mengekspresikan marah 

 

1. Diskusikan jadwal kegiatan harian 

mencegah Pk dengan patuh minum 

obat. 

2. Latih cara social Untuk 

mengekspresikan 

marah: (bicara yang baik: 

meminta, 

menolak dan mengungkapkan rasa 

marahnya kepada sumber). 

3. Anjurkan memasukkan ke jadwal 

kegiatan 

harian 

 

1. Mengevaluasi 

kepatuhan pasien dalam 

mengikuti terapi. 

2. Dengan 

mengekpresikan marah 

dengan 

secara perlahan dapat 

mencegah pasien 

bertindak lebih jauh. 

3. Melatih pasien disiplin 

dan menjadi 

acuan pasien dalam 

melaksanakan jadwal 

terapi 

 

  Setelah dilakukan 2x interaksi pasien 

diharapkan pasien dapat mengontrol 

perilaku marah dengan kriteria hasil: 

1. Pasien dapat menyebutkan cara positif 

mengungkapkan marah 

2. Pasien dapat beribadah secara mandir 

 

1. Diskusikan jadwal kegiatan harian 

mencegah PK dengan cara spiritual 

2. Latih De-enskalasi: curhat, tulis 

3. Anjurkan memasukkan ke jadwal 

kegiatan 

harian 

 

Dengan mengingat tuhan pasien 

dapat 

memcegah pasien PK 

2. Menulis akan membantu 

pasien untuk 

mengungkapkan marahnya tanpa 

merugikan diri sendiri dan orang 

lain 

3. Melatih pasien disiplin dan 

menjadi 

acuan pasien dalam 
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melaksanakan jadwal 

terapi 

 

  Setelah dilakukan 2x interaksi diharapkan 

pasien dapat mengontrol perilaku 

kekerasannya dengan kriteria hasil: 

1. Pasien dapat menyebutkan cara positif 

mengekspresikan marah 

2. Pasien lebih rajin ibadah 

 

1. Diskusikan jadwal kegiatan harian 

mencegah PK dengan De-enskalasi 

2. Latih cara spiritual Untuk 

mencegah PK 

3. Anjurkan memasukkan ke jadwal 

kegiatan 

harian 

 

1. Membantu pasien 

mengingat jadwal 

harian pasien 

2. Terapi spiritual dapat 

membuat pasien 

lebih dekat dengan 

tuhan dan dapat 

meredam amarah pasien 

3. Melatih pasien disiplin 

mengikuti 

rencana terap 

 

 

2. Harga diri rendah  Setelah dilakukan 2x interaksi pasien 

diharapkan dapat mengetahui kemampuan 

dan aspek positif yang dimilikinya  

1. Identifikasi kemampuan dan aspek 

positif yang dimiliki pasien  

2. Bantu pasien menilai kemampuan 

pasien yang masih dapat 

digunakan 

3. Bantu pasien memilih kegiatan 

yang akan dilatih sesuai dengan 

kemampuan pasien. 

4. Latih pasien sesuai kemampuan 

yang dipilih 

5. Berikan pujian yang wajar 

terhadap keberhasilan pasien. 

6. Anjurkan pasien memasukkan 

dalam jadwal kegiatan harian. 

1. Pasien mampu 

mengenal hal-hal yang 

menyebabkan pasien 

tidak percaya diri dan 

merendah 

2. Mengidentifikasi 

kegiatan yang masih 

dapat dilakukan  

3. Agar kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan 

kemampuan pasien  

4. Mengisi waktu luang 

pasien dan 

meningkatkan harga diri 

pasien  
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5. Meningkatkan 

kepercayaan diri pasien  

6. Melatih pasien 

melakukan kegiatan 

yang dirpilih. 

  Setelah dilakukan 2x interaksi pasien 

diharapkan dapat memiliki daftar 

kemampuan/ kegiatan yang dapat 

dilakukan dan memasukkannya kedalam 

jadwal kegiatan harian  

1. Evaluasi jadwal kegiatan harian pasien 

2. Melatih kemampuan kedua 

3. Menganjurkan pasien memasukkan 

dalam jadwal kegiatan harian 

 

1. Agar dapat mengetahui 

jadwal kegiatan harian 

pasien  

2. Agar pasien semakin 

pandai dalam 

melakukan 

kemampuannya yang 

lain  

3. Agar melatih pasien 

utnuk lebih mampu 

melakukan kegiatan 

tersebut  
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4. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan  

Inisial pasien  : Tn. S         Ruangan : Sawit 

Umur Pasien  : 43 Th         No. RM : 076470 

No. Diagnosis Keperawatan Hari/ Tanggal Implementasi Evaluasi 

1.  Risiko Perilaku Kekerasan  Senin, 7 Februari 

2022 

10.00 Wita 

 

10.05 

 

 

 

 

 

 

10.07 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 

 

 

 

 

10.14 

 

 

1. Mendiskusikan penyebab marah / kekerasan 

pasien  

Hasil : Pasien mengatakan bahwa biasanya ia marah 

ketika kakaknya memaksanya untuk bekerja 

2. Mendiskusikan tanda dan gejala marah dan 

kekerasan 

Hasil : Setelah diberikan penjelasan pasien dapat 

mengidentifikasi tanda dan gejala marah yang 

dialami, seperti tangan mengepal, mata melotot, 

sesak napas, berbicara keras, mengatupkan rahang 

dan merusak benda atau lingkungan sekitar.  

3. Mendiskusikan perilaku kekerasan yang biasa 

dilakukan pada saat marah (verbal, terhadap 

orang lain, terhadap diri sendiri, dan lingkungan) 

Hasil : Pasien mengatakan bahwa ketika ia marah, ia 

akan beradu mulut dengan kakaknya dan tidak mau 

mengalah, kemudian kalau sudah marah sekali 

biasanya pasien langsung memukul atau bahkan 

mengancamnya menggunakan parang/ pisau. 

4. Mendiskusikan akibat perilakunya 

Hasil : Pasien mengatkan menyadari perbuatannya 

merugikan dirinya dan orang lain, tapi pasien 

mengatakan sulit menahannya jika sudah marah 

apalagi kakaknya sering memaksa. 

5. Melatih mengontrol perilaku kekerasan dengan 

cara fisik: tarik nafas dalam, pukul kasur/bantal, 

kegiatan fisik. 

S :  

- Pasien mengatakan penyebab ia 

marah adalah karena kakaknya 

yang memaksanya untuk bekerja 

- Pasien mengatakan ketika marah ia 

beradu mulut dengan kakaknya, 

tetapi jika sudah marah sekali ia 

akan memukul bahkan mengancam 

kakaknya menggunakan parang/ 

pisau 

- Pasien mengatakan ia menyadari 

hal tersebut merugikan orang lain. 

Namun kadang sulit menahan 

amarahnya  

O : 

- Pasien dapat mengidentifikasi 

tanda dan gejala marah  

- Pasien dapat mendiskusikan akibat 

dari perilakunya  

- Pasien dapat melatih mengontrol 

perilaku kekerasannya. 

A :  

Risiko perilaku kekerasan  

P : 

- Buatkan pasien jadwal harian  

- Evaluasi kemampuan pasien dalam 

mengidentifikasi perilaku 
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10.17 

Hasil : Pasien diajarkan cara relaksasis napas dalam, 

kemudian berdzikir apabila dalam kondisi marah. 

Pasien memahami penjelasan perawat dan berjanji 

akan mencoba ketika dirinya measa ingin marah. 

6. Masukkan ke jadwal kegiatan harian 

Hasil : Pasien bersedia dibuatkan jadwal harian.  

kekerasan  

- Berikan Pendidikan kesehatan 

terkait terapi obat.  

  Selasa, 8 februari 

2022 

09.30 Wita  

 

 

09.35 

1. Memberikan Pendidikan kesehatan terkait terapi 

obat pasien  

Hasil : Pasien dapat menyebutkan tujuan obat dan 

dosis obat yang dikonsumsi 1 kali/ hari  

2. Menganjurkan pasien untuk memasukkan 

kedalam jadwal harian  

Hasil : pasien  bersedia untuk menambahkan ke 

jadwal harian  

S :  

- Pasien mengatakan ia mengetahui 

jumlah obat yang ia konsumsi 

- Pasien mengetahui jadwal minum 

obatnya. 

O :  

- Pada saat jam makan siang, pasien 

tampak meminum obatnya terlebih 

dahulu kemudian makan  

- Pasien telah dibuatkan jadwal 

harian  

A : Risiko perilaku kekerasan  

P : Intervensi dilanjutkan : 

- Evaluasi jadwal harian pasien  

  Rabu, 9 Februari 

2022  

10.10 Wita 

 

 

 

 

 

 

10.13 

 

 

 

 

1. Mengevaluasi kepatuhan pasien dalam 

menjalankan daftar jadwal harian  

Hasil : pasien sudah dapat mengetahui dan 

melakukan cara melampiaskan marahnya dengan 

berdzikir (Bismillahirrahmanirrahim 3x, 

Astagfirullahaldzim 3x, Subhanallah 33x, 

Alhamdulillah 33x, dan Allahuakbar 33x) dan Tarik 

napas (Menarik napas menggunakan hidung, 

menahan 3 detik dan mengeluarkan perlahan 

menggunakan mulut) 

2. Mendiskusikan jadwal kegiatan harian mencegah 

PK dengan patuh minum obat  

Hasil : Pasien telah memiliki jadwal kegiatan harian, 

dan mengetahui jadwal minum obatnya adalah sehari 

S :  

- Pasien mengatakan mengerti 

mengenai cara mengekspresikan 

marahnya  

- Pasien mengatakan ia mengulangi 

dzikir dan Tarik napas ketika 

sedang marah  

- Pasien mengatakan mengetahui 

jadwal minum obatnya sekali 

sehari  

O : 

- Tampak pasien dapat melafalkan 

dzikir yang diajarkan. 

- Pasien Nampak melakukan Teknik 
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10.15 

 

 

 

 

 

 

10.18 

sekali sebelum makan siang. 

3. Melatih cara sosial untuk mengekspresikan 

marah: (bicara yang baik: meminta, menolak dan 

mengungkapkan rasa marahnya kepada sumber) 

Hasil : pasien diberikan pemahaman dan cara 

meminta dan menolak dengan cara yang sopan. 

Kemudian pasien mengatakan mengerti dan akan 

mencoba menerapkan kepada pasiennya.  

4. Menganjurkan memasukkan ke jadwal harian  

Hasil : Pasien mengatakan bersedia menambahkan 

cara meminta dan menolak dengan cara yang sopan 

kedalam jadwal hariannya. 

Tarik napas secara baik dan 

perlahan. 

- Tampak pasien berusaha berbicara 

dengan baik dan sopan ketika 

meminta ataupun menolak sesuatu 

kepada temannya  

- Pasien telah memiliki jadwal 

kegiatan harian  

A : Risiko perilaku kekerasan. 

P : Intervensi dilanjutkan : 

- Evaluasi kepatauhan dalam 

menjalani jadwal kegiatan harian 

pasien  

- Latih cara mengekspresikan marah 

pasien  

  Kamis, 10 Februari 

2022  

10.00 Wita  

 

 

 

10.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 

 

 

 

1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien  

Hasil : pasien mengatakan berlatih mengontrol 

perilaku kekerasan secara verbal 3 kali sehari, pagi, 

siang,. Kemudian pada pagi hari ia membantu 

membersihkan kamar, kemudian senam pagi, dan 

membantu temannya untuk mencukur rambut. 

2. Mendiskusikan jadwal kegiatan harian 

mencegah PK dengan cara spiritual 

Hasil : Pasien diajarkan cara mengontrol perilaku 

kekerasan dengan berdzikir 

(Bismillahirrahmanirrahim 3x, Astagfirullahaldzim 

3x, Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, dan 

Allahuakbar 33x) secara teratur dan meminta pasien 

untuk memasukkan kedalam jadwal harian untuk 

dilakukan. 

3. Anjurkan memasukkan ke jadwal kegiatan harian 

Hasil : Pasien bersedia melakukan dzikir kapanpun 

dan dimanapun untuk mengontrol perilaku kekerasan,  

S : 

- Pasien mengatakan ia mulai 

membiasakan diri untuk tidak 

merampas makanan temannya agar 

menghindari keributan  

- Pasien mengatakan mulai 

berbicara dengan sopan ke 

temannya  

O : 

- Pasien tampak berdikir, walaupun 

masih terbata-bata  

- Pasien tampak lebih rileks dan 

bersemangat mengulangi dzikir. 

A : Risiko perilaku kekerasan  

P : intervensi dilanjutkan  

- Latih pasien menggunakan cara 

spiritual untuk mencegah perilaku 

kekerasa dengan berdzikir 

Subhanallah 33x, Alhamdulillah 
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33x, Allahuakbar 33x.  

  Jumat, 11 Februari 

2022 

09.30 Wita  

 

 

09.34 

 

 

 

 

09.38 

1. Mengevaluasi jadwal harian pasien  

Hasil : Pasien mengatakann ia mulai rutin melakukan 

dzikir ketika waktu luang, pada pagi,siang. Pasien 

juga rutin menbersihkan kamar dan membantu 

teman-temannya.  

2. Latih cara spiritual Untuk mencegah PK 

Hasil : Pasien diminta untuk mengulan terapi dzikir 

yang diajarkan yaitu (Bismillahirrahmanirrahim 3x, 

Astagfirullahaldzim 3x, Subhanallah 33x, 

Alhamdulillah 33x, dan Allahuakbar 33x).dan mulai 

lancar dan menggunakan nyanyian.  

3. Menganjurkan memasukkan ke jadwal kegiatan 

harian 

Hasil : Pasien telah memasukkannya kedalam jadwal 

kegiatan harian yang rutin ia lakukan  

 

S :  

- Pasien mengatakann ia mulai rutin 

melakukan dzikir ketika waktu 

luang, pada pagi,siang. Pasien juga 

rutin menbersihkan kamar dan 

membantu teman-temannya. 

- Pasien mengatakan ia sudah 

menghafal dzikir yang telah 

diajarkan  

- Pasien mengatak ia merasa lebih 

tenang ketika menerapkan dzikir 

setiap hari  

- Pasien mengatakan ia merasa 

bersyukur telah diajarkan berdzikir 

O : 

- Pasien tampak lancar berdzikir  

- Pasien tampak bersemangat 

berdzikir dan tampak lebih tenang  

A : risiko perilaku kekerasan  

P : Intervensi dilanjutkan  

- Evaluasi kegiatan harian pasienn  

- Evaluasi kegiatan spiritual pasien   

  Sabtu, 12 Februari 

2022 

09.00 Wita  

 

Mengevaluasi seluruh Tindakan yang diberikan untuk 

mengontrol perilaku kekerasan  

 S :  

- Pasien mengatakan cara 

mengontrol marah dengan Latihan 

napas dalam, memukul bantal, 

berbicara dengan menggunakan 

kata-kata yang baik dan berdzikir 

O :  

- Pasien dapat mengulangi Teknik 

yang diajarkan  

- Pasien tampak mengulang cara 

mengontrol perilaku kekerasan 
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yang diajarkan  

- Pasien mengatakan dengan rutin 

berdzikir hatinya merasa lebih 

tenang  

A : Risiko perilaku kekerasan  

2.  Harga Diri Rendah  Rabu, 9 Februari 

2022  

10.20 Wita  

 

 

10.23 

 

 

 

 

 

 

10.25 

 

 

 

10.28 

 

 

 

 

10.30 

1. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif 

yang dimiliki pasien  

Hasil : Pasien mengatakan selama dir RSKD banyak 

yang bisa ia lakukan, seperti membantu 

membersihkan kamar, dan mencukur rambut pasien 

lain. 

2. Membantu pasien menilai kemampuan pasien 

yang masih dapat digunakan 

Hasil : pasien mampu bekerja dan mengerti terhadap 

yang diperintahkan oleh perawat seperti membantu 

membersihkan kamar dan wc, membantu 

membagikan makanan. Dan juga membantu 

mencukur rambut pasien lain. 

3. Membantu pasien memilih kegiatan yang akan 

dilatih sesuai dengan kemampuan pasien. 

Hasil : Pasien memilih kegiatan membantu mencukur 

rambut pasien lain. 

4. Melatih pasien sesuai kemampuan yang dipilih 

Hasil : Pasien dibantu dan didampingi perawat dalam 

proses mencukur rambut pasien lain, kemudian 

pasien juga diberikan beberapa referensi potongan 

rambut modern.  

5. Memberikan pujian yang wajar terhadap 

keberhasilan pasien. 

Hasil : Pada saat mencukur rambut pasien lain, pasien 

diberikan pujian sebelum dan sesudah melakukan hal 

tersebut. Dan pasien Nampak gembira dan 

bersemangat melakukannya.  

6. Mengannjurkan pasien memasukkan dalam 

S : 

- Pasien mengatakan kegiatan yang 

dapat dilakukan dirumah sakit 

yaitu membantu membersihkan 

kamar dan mencukur rambut 

pasien lain.  

O : 

- Tampak setiap pagi pasien 

membantu membersihkan kamar  

- Tampak pasien membantu 

mencukur rambut pasien lain. 

A : Harga diri rendah  

P :  

- Latih pasien sesuai dengan 

kemampuan yang dipilih 

(membersihkan kamar 2 kali 

sehari, pagi-sore) 

- Latih pasien sesuai dengan 

kemampuan yang dipilih 

(mencukur rambut pasien lain) 
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jadwal kegiatan harian. 

Hasil : pasien mengatakan siap menjadikan hal 

tersebut kedalam jadwal kegiatan hariannya.  

  Kamis, 10 Februari 

2022 

09.20 Wita 

 

09.24 

 

09.30 

1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien  

Hasil : pasien mengatakan telah membersihkan 

kamarnya pada pagi hari.  

2. Melatih kemampuan kedua  

Hasil : Pasien hari ini membantu mencukur rambut 

pasien lain. 

3. Menganjurkan pasien memasukkan kedalam 

jadwal kegiatan harian 

Hasil : pasien memasukkan kedalam jadwal, untuk 

membantu mencukur rambut temannya 2x/ minggu  

S:  

- Pasien mengatakan mampu 

melakukan kegiatan yang dipilih  

- Pasien mengatakan ia senang 

membantu temannya  

O :  

- Pasien nampak membantu 

temannya dalam mencukur rambut  

A : Harga diri rendah 

P :  

- Latih pasien sesuai dengan 

kemampuan yang dipilih 

(membersihkan kamar tiap hari 

dan mencukur rambut teman) 

  Jumat, 11 Februari 

2022 

09.30 Wita 

 

09.33 

 

09.35 

 

 

1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien  

Hasil : Pasien mengatakan hari ini sudah selesai 

membersihkan kamar.  

2. Melatih kemampuan ketiga 

Hasil : pasien mengatakan membagikan makanan dan 

bubur pasien lain  

3. Menganjurkan pasien memasukkan kedalam 

jadwal kegiatan harian  

Hasil : pasien diminta untuk memasukkan kegiatan 

membagikan makanan dan bubur pasien lain  

S : pasien mengatakan ia yang 

membagikan makanan dan bubur pasien 

lain  

O :  

- Pasien tampak membagikan 

makanan dan bubur pasien lain  

- Pasien tampak bersemangat dan 

penuh senyum membagikan 

makanan pasien lain  

A : Harga diri rendah  

P :  

- Latih pasien sesuai dengan 

kemampuan yang dipilih 

(membagikan makanan pasien lain 

pada pagi: 06.20 wita dan siang 

12.05, kemudian bubur/roti jam 

09.00 wita) 
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  Sabtu 12 Februari 

2022 

10.00 

Mengevaluasi seluruh Tindakan yang diberikan untuk 

mengontrol perilaku kekerasan 

S :  

- Pasien mengatakan kemarin pasien 

membagikan makanan pasien lain 

pada pagi dan siang hari.  

- Pasien mengatakan ia hari ini telah 

membagikan makan pagi dan roti 

pasien lain. 

O :  

- Pasien Nampak bersemangat 

menceritakan semua yang ia 

lakukan hari ini 

A : Harga diri rendah  
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BAB V  

PEMBAHASAN  

 

A. Analisis Asuhan Keperawatan  

1. Analisis Pengkajian Keperawatan  

Pengkajian dilakukan pada Tn. S berumur 43 tahun, pasien 

diantar ke RSKD Dadi pada tanggal 22 Januari 2022 disebabkan 

mengamuk dan memukul kakak dan tetangganya. Pasien merupakan 

pasien lama, ia sudah masuk di RSKD Dadi sejak tahun 2014, ini 

merupakan kali ke-5 pasien masuk di RSKD Dadi. Pasien mengatakan 

ia masuk di RSKD dadi karena sering mengamuk, memukul orang 

lain, melempar rumah, dan keluarga pasien mengatakan ia sering 

berjalan sendiri tanpa arah dan tujuan. Pasien mengatakan ia memiliki 

pengalaman buruk, sejak kecil ia sering dipukul oleh ayahnya ketika 

tidak pergi bersekolah, hingga saat ia dewasa ini pasien selalu dipaksa 

bekerja oleh kakaknya yang menjadikannya tak bisa mengontrol 

emosinya sehingga sering memukul dan mengamuk. Dalam penelitian 

Amin (2019) pola perilaku pada pasien skizofrenia diakibatkan oleh 

pola asuh patogenik yang diberikan orang tua. Hubungan antara 

pribadi yang buruk mengakibatkan pasien skizofrenia mendapatkan 

contoh yang buruk. Selain itu, berdasarkan dari data diatas 

menunjukkan kesesuain dengan teori menurut Keliat (2014) 

menyebutkan, perilaku kekerasan terjadi bahwa adanya kekerasan 

dalam rumah, keluarga atau lingkungan. Tindakan kekerasan ialah 

ungkapan rasa tidak berdaya dan harga diri rendah, pelaku terhadap 

tindak kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan keadaan Tn. S merasa 

dirinya dipaksa bekerja oleh kakaknya dan menyalahkan keluarganya 

karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuknya. selain 

itu, Tn. S menyatakan ia sejak kecil sudah menerima pola asuh yang 
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keras dari keluarganya, sehingga sering mendapat pukulan dan kata-

kata makian dari ayahnya.  

Riwayat pengobatan pasien sebelumnya kurang berhasil, 

sebelum masuk di RSKD dadi pasien mengatakan ia putus obat 

selama kurang lebih 2 minggu, dari data diatas menunjukkan bahwa 

pasien memperlihatkan gejala RPK, dengan risiko membahayakan 

baik secara fisik, emosional maupun seksual pada diri sendiri dan 

orang lain dengan selalu menatap tajam, sesekali ia memandang 

kearah yang lain.  

Pengkajian dalam penelitian ini dilakukan selama 3 hari yaitu 

pada 7 Februari 2022- 9 Februari 2022, selama tahap pengkajian 

perawat melakukan pemeriksaan fisik, dan diperoleh tekanan darah: 

120/80 MmHg Nadi: 98x/menit Pernapasan: 22x/menit Suhu: 36,5
o
C, 

tinggi badan 160 cm, berat badan 70kg. didapatkan warna kulit sawo 

matang, rambut berwarna hitam dan beberapa nampak memutih, 

pasien mengatakan ia rajin mandi dan tidak memiliki keluhan fisik 

lainnya. Dalam memlakukan pengkajian, perawat melakukan 

komunikasi teraupetik dengan pasien untuk memudahkan dalam 

proses asuhan keperawatan. Teknik komunikasi terapeutik yang 

dilakukan perawat yaitu dengan menggunakan komunikasi yang 

lembut, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang tegas kepada 

pasien yang tidak kooperatif, serta komunikasi terapeutik yang 

perawat lakukan supaya terjalin suatu hubungan saling percaya atau 

disebut dengan BHSP (bina hubungan saling percaya) antara perawat 

dengan pasien gangguan jiwa. Komunikasi juga merupakan kendaraan 

bagi perawat untuk mewujudkan tujuan pemberian layanan asuhan 

yang berkualitas kepada pasien. Bentuk komunikasi yang dilakukan 

perawat dan pasien yaitu komunikasi antarpribadi (Sumangkut et al., 

2013).  

Pasien menyatakan dirinya selalu ingin memukul, dan 

menghancurkan apa yang ada didepannya, selain itu dari hasil 
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wawancara, nampak perbedaan ekspresi pasien saat ditanya mengenai 

kakaknya, pasien dengan sedikit emosional menceritakan dan 

tangannya mengepal, dengan mata melotot. Tindakan tersebut berisiko 

melukai diri sendiri dan lingkungan. Perilaku kekerasan tersebut 

membuat individu kehilangan atas dirinya (Sutejo,2019). Sehingga 

orang dengan skizofrenia memiliki resiko untuk menyakiti diri dan 

menyerang orang lain, selain itu beresiko merusak fasilitas umum, 

bahkan resiko bunuh diri. Sejalan dengan hal tersebut, Tn. S sering 

melakukan tindakan kekerasan kepada kakak, tetangga, dan 

lingkungan sekitar. Dari kasus yang ditemukan menunjukan tidak ada 

kesenjangan antara teori maupun kasus yang dialami Tn. S. 

Pada kasus Tn. S ia merespon marahnya secara verbal dan 

menentang, ia selalu mengeluarkan kata-kata kasar hingga berdebat 

dengan kakaknya dan selalu merasa dirinya selalu dipaksa bekerja. 

Dan cenderung menantang apa yang disampaikan oleh kakaknya. 

Bahkan pasien juga cenderung merespon marah dengan merusak 

benda atau lingkungan disekitarnya. Menurut Keliat,2012 Respon 

marah dapat diungkapkan dengan 3 cara yaitu, mengungkapkan 

dengan kata-kata, menekan, dan menantang. Mengungkapkan 

kemarahan melalui perilaku konstruksi menggunakan kalimat yang 

dimengerti dan tidak menyakiti orang lain dengan kelegaan individu. 

Apabila marah diungkapkan dengan perilaku agresif dan menentang, 

karena merasa kuat akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan 

apabila digunakan untuk mengungkapkan kemarahan, karena dapat 

menimbulkan kerugian pada diri sendiri, orang lain, maupun 

lingkungan (Kelliat, 2012). 

 

2. Analisis Diagnosis Keperawatan  

Diagnosis keperawatan utama pada kasus ini adalah risiko perilaku 

kekerasan, dengan data penunjang bahwa Tn. S pernah memukul kakak 

dan tetangganya. Pasien juga mengatakan ia sering beradu mulut dan 
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berkata kasar dengan kakaknya. Pasien juga mengatakan ia pernah 

melempar rumahnya sendiri menggunakan batu karena merasa selalu 

dipaksa oleh kakaknya. Selain itu pasien juga memiliki pengalaman masa 

kecil yang tidak menyenangkan, yaitu sering dipukul oleh ayahnya apabila 

ia tidak bersekolah, selain itu Tn.S juga sering mendapat umpatan dan 

kata-kata kasar dari ayahnya, sehingga diagnosis yang cocok untuk Tn. S 

adalah risiko perilaku kekerasan. Penyebab pasien dengan perilaku 

kekerasan biasanya tidak lepas dari stress yang dapat melatarbelakangi hal 

tersebut, seperti anggota keluarga yang selalu melakukan tindak 

kekerasan, keinginan yang tidak tercapai, faktor pemicu biasanya seperti 

stressor dengan kehilangan orang yang dicintai (Nurhalimah, 2016). 

Stressor yang dihadapi seseorang dalam melakukan tindak perilaku 

kekerasan terhadap dirinya dan oranag lain biasanya menggunakan kalimat 

langsung dan kalimat tidak langsung. Perilaku kekerasan tersebut dapat 

juga diartikan sebagai tindak melukai diri sendiri/ orang lain, secara lisan, 

jasmani, psikologis yang menyebabkan kerugian dan trauma fisik, 

kejiwaan, bahkan kematian. Untuk mengatasi dan meminimalisir pengaruh 

tersebut (Volkan, 2020). 

Kemudian diagnosis keperawatan yang kedua adalah harga diri 

rendah, dibuktikan dengan pasien mengatakan ia minder jika berkumpul 

bersama keluarganya, dikarenakan hanya ia yang belum memiliki 

pekerjaan tetap kemudian studio fotonya juga sepi dan hanya ia yang 

belum menikah di keluarganya, pasien juga merasa tidak percaya diri 

semenjak lamarannya pernah ditolak oleh orang tua kekasihnya dan 

kekasihnya menikah duluan. Selama di rumah, pasien juga sering 

dipanggil orang gila oleh tetangganya, yang membuat ia sakit hati dan 

merasa dikucilkan, selama pengkajian kontak mata pasien kurang, dan 

pasien bersikapn defensif dan merendahkan dirinya.  

3. Analisis Intervensi Keperawatan  

Rencana tindakan keperawatan untuk Tn. S disusun berdasarkan 

tindakan keperawatan Jiwa selama 6 hari. Proses awal ialah BHSP dengan  
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pasien cara tersebut sesuai dengan teori (Yosep, 2011) yang mengatakan, 

Langkah pertama yang dapat dilakukan perawat ketika ingin melakukan 

intervensi pada pasien yaitu dengan membina hubungan saling percaya. 

Intervensi diberikan pada pasien jiwa dengan masalah RPK menggunakan 

SP agar dapat mengontrol marah penderita. Strategi pelaksaannya dimulai 

dengan mengidentifikasi penyebab marah, mengetahui manifestasi klinis 

dari marah, mengjarkan pasien cara mengontrol marah dengan Latihan 

fisik, pukul bantal dan cara spiritual, selain itu pasien juga diberikan 

pendkes mengenai terapi obat (Romayanti, 2020).  

Rencana keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah 

keperawatan yang muncul yaitu harga diri rendah dengan tujuan setelah 

dilakukan tindakan keperawatan selama 6 hari, diharapkan masalah dapat 

teratasi dengan kriteria hasil pasien dapat membina hubungan sosial secara 

bertahap. Pada tindakan keperawatan 1 yaitu bina hubungan saling percaya 

dengan menggunakan prinsip komunikasi teraupetik baik secara verbal 

maupun non verbal, dengan kriteria hasil yaitu setelah 2 kali interaksi, 

pasien diharapkan dapat mengetahui kemampuan dan aspek positif yang 

dimilikinya dan memasukkannya kedalam jadwal kegiatan harian. pada 

tindakan keperawatan kedua, pasien akan dibantu untuk melatih 

kemampuan kedua yang dimiliki pasien, selain itu perawat juga akan 

mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien dihari sebelumnya. Dengan 

kriteria hasil, sesudah diberikan 2x intervensi, pasien diinginkan memiliki 

daftar kemampuan/ kegiatan yang dapat dilakukan dan memasukkannya 

kedalam jadwal kegiatan harian.  

 

4. Analisis Implementasi Keperawatan  

Implementasi dalam penelitian diberikan mulai pada tanggal 10 

Februari sampai 16 Februari 2022 dengan proses intervensi yang telah 

diberikan pada masalah risiko perilaku kekerasan dengan Tindakan 

keperawatan 1-5, dan harga diri rendah diberikan 1-2 tindakan 

keperawatan. Proses pengimplementasian, dilakukan sesuai dengan 
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rencana tindakan keperawatan. Sebelum melakukan tindakan keperawatan 

perawat perlu memvalidasi dengan singkat apakah rencana yang telah 

disusun sebelumnya sesuai dengan keadaan atau kebutuhan pasien. 

Perawat juga menilai diri sendiri, apakah kemampuan interpersonal, 

intelektual, tekhnikal sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan, 

dinilai kembali apakah aman bagi pasien. Setelah semuanya tidak ada 

hambatan maka tindakan keperawatan boleh dilaksanakan (Sahputra, 

2021).  

Tindakan keperawatan untuk mengurangi perilaku kekerasan 

diantaranya, yaitu pencagahan, bayangan, dan pengekangan atau 

managemen krisis. Upaya pencegahannya yaitu self awareness perawat, 

pembelajaran, managemen marah, terapi kognitif, dan terapi kongnitif 

perilaku. Sedangkan strategi perilaku meliputi teknik komunikasi, 

perubahan lingkungan, psikoedukasi keluarga, dan pemberian obat 

antipsikotik. Strategi yang ketiga yaitu pengekangan (Restrain) meliputi 

pengikatan, dan pembatasan gerak (Stuart, 2013). 

Pada kasus Tn. S dengan masalah perilaku kekerasan diberikan 

implementasi bagaimana mengontrol PK, obat, verbal dan spiritual, untuk 

latih fisik diberikan intervensi berupa tarik nafas dalam dan pukul 

kasur/bantal. Teknik yang dibutuhkan dalam melakukan implementasi 

yaitu komunikasi strategi komunikasi, yang harus dilakukan yaitu : 

bersikap tenang, bicara lambat, bicara tidak dengan cara menghakimi, 

bicara netral dengan cara yang kongkrit, tunjukkan respek pada pasien, 

hindari intensitas kontak mata langsung, demonstrasikan cara mengontrol 

situasi tanpa kesan berlebihan, fasilitasi pembicaraan pasien, dengarkan 

pasien, jangan terburu-buru menginterpretasikan. 

Dalam proses pemberian implementasi seperti mengajarkan Teknik 

napas dalam, pasien diarahkan untuk menarik napas melalui hidung 

kemudian menghembuskan perlahan melalui hidung, pemberian Teknik 

relasasi napas dalam ini bertujuan untuk mengatur frekuensi pola napas, 

menurunkan kecemasan, meningkatkan relaksasi otot, dan memperbaiki 
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kekuatan otot-otot pernapasan (Lusianah &Indaryani, 2012). Ketika 

manusia marah, akan terjadi ketgangan terhadap otot=otot tubuh. Dalam 

otak tersebut terdapat zat kimia yang berfungsi sebagai neurotransmitter 

yang disebut katekolamin, bila zat tersebut meningkat akan timbul ledakan 

energi yang berlangsung selama beberapa menit. Pada saat yang sama, 

detak jantung tersebut meningkat, dan pernapasan menjadi cepat. Sehingga 

hormon dan neurotransmitter otak tambahan, adrenalin dan nonadrenalin 

dilepaskan, sehingga memicu keadaan stimulasi yang lebih lama (Yosep 

Iyus, 2010).  

Selanjutnya pasien diberikan intervensi terapi psikoreligius dzikir, 

diberikan selama 3 kali sehari pada pagi hari (08.00), dan sore (16.00) 

sebagaimana kisah dari  „Abdullah bin „Umar radhiyallahu „anhu 

dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Ada dua sifat 

(amalan) yang tidaklah seorang muslim menjaga keduanya (yaitu 

senantiasa mengamalkannya) kecuali dia akan masuk jannah, dua amalan 

tersebut yang pertama adalah mensucikan Allah Ta’ala setelah selesai 

dari setiap shalat sebanyak sepuluh kali dengan membaca 

(Subhaanallaah, Alhamdulillah, Allahuakbar). Amalan yang kedua yaitu 

bertakbir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah swt sebanyak 33x.  

Q.S Al-A‟raaf: 205 yang juga menjelaskan mengenai waktu yang 

diutamakan dalam melaksanakan dzikir yaitu :  

عًا نفَْسِكَْ فِي رَبَّكَْ وَاذْكُرْْ  وَالآصَالِْ باِلْغدُُوِّْ الْقىَْلِْ مِنَْ الْجَهْرِْ وَدُونَْ وَخِيفَةًْ تضََرُّ

 الْغاَفلِِين مِنَْ تكَُنْْ وَلا

Terjemahnya :  

“Dan sebutlah (nama) tuhanmu dalam hatimu dengan 

merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan 

suara, diwaktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termaksud 

orang-orang lalai” (Q.S Al-A‟raaf(7): 205). 

 

Pasien yang diberikan terapi dzikir dapat membatasi 

pergerakannya untuk hal yang tidak penting dan berfokus pada kegiatan 

http://www.kabarislam.com/cerita-nabi/blog
http://www.kabarislam.com/undefined/
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yang berguna untuk dirinya. Kondisi fisik tersebut dapat mempengaruhi 

respon emosi. respon yang mengikuti terhadap perubahan kognitif pada 

pasien PK disebut respon fisik (Sulistyowati & Prihantini,2015).  

Pasien juga dilatih untuk minum obat secara teratur, hal tersebut 

sehingga diperoleh hasil berupa pasien mampu menyebutkan ulang cara 

minum obat, manfaat dan frekuensi minum obat dan pasien mengatakan 

akan mengkonsumsi obatnya secara rutin 2 kali/hari agar cepat sembuh, 

pasien juga diberikan latihan verbal berupa latihan mengungkapkan, 

meminta, menolak dengan benar, dimana diperoleh hasil pasien 

mengucapkan kalimat tolong apabila meminta bantuan dan mengucapkan 

maaf jika menolak, pasien mengatakan lebih baik jika mengungkapkan apa 

yang dirasakan, latihan ini juga termasuk latihan tegas. Latihan tindakan 

tersebut diberikan untuk melatih pasien menyatakan amarah dan perasaan 

tersinggung, menyatakan sopan santun dan selalu menolong orang lain, 

serta membantu pasien untuk mengatakan tidak untuk hal yang tidak ia 

kuasai (E. Koeswara,2013). 

Untuk diagnosis kedua, yaitu harga diri rendah, perawat melakukan 

bina hubungan saling percaya (BHSP) dengan menggunakan prinsip 

komunikasi teraupetik, selanjutnya melakukan strategi pelaksanaan (SP) 

jiwa yaitu menggali aspek positif yang dimiliki pasien, Kemampuan 

positif merupakan kemampuan atau aspek positif yang dimiliki individu 

untuk mengidentifiksi kemampuan yang ada pada diri individu itu sendiri, 

sehingga klien dapat memlih kegiatan sesuai kemampuan yang di 

milikinya (Farida & Yudi 2018). Kemudian membantu pasien dalam 

menilai kemampuan yang ia miliki, dan melatih pasien mengikuti 

kemampuan yang dipilih. Selain itu untuk pasien dengan diagnosis harga 

diri rendah, perawat dianjurkan untuk memberikan pujian yang wajar atas 

setiap keberhasilan yang dilakukan pasien, dan menganjurkan pasien 

untuk memasukkan kegiatan tersebut kedalam jadwal harian yang akan 

dievaluasi setiap harinya oleh perawat.  
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Menurut Khusna Safarina (2019) mengatakan bahwa latihan 

melakukan kegiatan sesuai kemampuan dapat mengelola/ mengontrol 

harga diri rendah, karena dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang 

sehingga membangkitkan pikiran positif pasien. Penelitian lain yang di 

lakukan oleh Nela Laili Khadiqah (2020) menyebutkan setelah diberikan 

tindakan latihan melakukan aktivitas sesuai kemampuan menunjukkan 

hasil bahwa pasien dapat melakukan SP 2 dan mampu untuk melanjutkan 

dengan melakukan SP berikutnya.  

 

5. Analisis Evaluasi Keperawatan  

Implementasi keperawatan yang diberikan pada Tn. S selama 6 

hari dimulai hari Kamis,10 Februari 2022–16 Februari 2022 dengan 

melaksanakan intervensi yang telah disusun. Evaluasi dilakukan setiap 

hari. Evaluasi pada diagnosis pertama yaitu risiko perilaku kekerasan 

diperoleh bahwa pasien telah mampu menjelaskan penyebab marahnya 

yang disebabkan oleh kakaknya yang memaksanya untuk bekerja, selain 

itu pasien juga mengatakan ketika ia marah, sering beradu mulut dengan 

kakaknya, bahkan ia pernah sampai mengancamnya dengan parang/ pisau. 

Pasien tampak kooperatif dan mau mendiskusikan penyebab marahnya. 

Pasien juga telah diajarkan cara mengekspresikan marahnya dengan 

berdzikir (Bismillahirrahmanirrahin 3X, Astagfirullahaldzim 3x, 

Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahuakbar). Teknik Tarik napas 

menggunakan hidung dan mengeluarkan lewat mulut dan berbicara dengan 

baik dan sopan, pasien tampak melafalkan dzikir yang telah diajarkan , 

pasien mengatakan ia lebih rileks dan tenang setelah melafalkan dzikir 

yang telah diajarkan, pasien mengatakan juga mengulangi dzikir 3 kali 

sehari pada pagi (8.00), dan sore (16.00)pasien juga mulai merubah 

intonasi pembicaraannya dengan sesama temannya.  

Hasil evaluasi setelah pemberian impelementasi didapatkan pasien 

mampu menyebutkan ulang cara tarik nafas dalam dan pukul bantal, 

pasien memperagakan cara tarik nafas dalam, penerapan teknik relaksasi 
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nafas dalam ini sesuai dengan hasil penelitian dari Sudia (2021), setelah 

dilakukan terapi relaksasi nafas dalam untuk mengontrol marah didapatkan 

hasil bahwa setelah dilakukan tindakan relaksasi nafas dalam tampak 

pasien menjadi lebih rileks, tenang dan pasien mulai mampu mengontrol 

emosinya. Artinya setelah dilakukan intervensi terapi nafas dalam pasien 

mengatakan marahnya sedikit berukurang dan pasien tampak lebih rileks 

dan terapi relaksasi nafas dalam efektif berpengaruh dalam pengontrolan 

marah pada pasien perilaku kekerasan. 

Dalam proses pelaksanaan evaluasi, untuk masalah risiko perilaku 

kekerasan pasien telah menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, 

dan telah menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, dan telah 

mampu mengontrol perilaku kekerasannya dengan kriteria hasil yaitu, 

pasien telah dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan, pasien 

telah dapat mengidentifikasi tanda dan gejala dari perilaku kekerasan, 

pasien dapat menyebutkan cara untuk mengontrol perilaku kekerasan, 

pasien telah mampu menyebutkan nama obat, pasien telah mampu 

membicarakan hal positif dari dirinya. Kriteria hasil yang belum dapat 

dilakukan oleh pasien, diantanya pasien belum rutin melakukan ibadah 

secara mandiri, hal tersebut karena pasien mengatakan sulit menjalankan 

ibadah tersebut, dan belum terbiasa, ditambah dengan keadaan kamarnya 

yang tidak mendukung untuk ia melaksanakan sholat setiap hari. 

Pada diagnosis harga diri rendah, setelah dilakukan tindakan 

keperawatan 1-2 didapatkan evaluasi subjektif yaitu pasien menyatakan 

sudah dapat melakukan kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat untuk 

dirinya dan lingkungan. Pasien juga mengatakan ia mulai melakukan 

aktifitas seperti membersihkan kamar setiap pagi dan membantu temannya 

untuk mencukur rambut, pasien juga mengatakan ia sudah mulai 

mmebantu dalam pembagian makanan kepada pasien lain pada pagi dan 

siang. Evaluasi objektif ditemukan bahwa pasien tampak lebih 

bersemangat ketika menceritakan kegiatan yang ia lakukan, proses 

pengevaluasian untuk diagnosis harga diri rendah, pasien telah 
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menunjukkan beberapa kemajuan menjadi lebih percaya diri, dengan 

beberapa kriteria hasil telah mampu mengetahui dan melakukan aspek 

positif yang ada pada dirinya, selain itu juga pasien telah memiliki daftar 

aspek positif yang ada pada dirinya dan list kegiatan yang akan ia lakukan 

ketika ia menjadi pasien di RSKD Dadi.  

 

 

B. Analisis Intervensi EBPN  

 

Grafik 5.1 : Penurunan tanda dan gejala perilaku kekerasan 

 

Pada kasus Tn. S dengan masalah keperawatan risiko perilaku 

kekerasan, penulis memberikan intervensi terapi dzikir ialah intervensi 

utama dalam tugas akhir ini, bertujuan untuk mengontrol perilaku 

kekerasan. Terapi dengan menggunakan pendekatan terhadap kepercayaan 

yang dianut oleh manusia, disebut terapi spiritual. Salah satu diantaranya 

ialah dzikir, dzikir secara umum betujuan untuk mengagungkan Allah, 

mensucikan hati dan jiwa, mengagungkan Allah selaku hamba yang 

bersyukur, dzikir dapat menyehatkan tubuh, dapat mengobati penyakit 

dengan metode ruqyah, mencegah manusia dari bahaya nafsu (Munandar, 

2019). Dalam Penelitian Ernawati,2020 pemberian terapi dzikir 
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memberikan dampak yang baik bagi pasien. Penerapan terapi dzikir dalam 

penelitian ini, dapat membuat hati pasien dapat lebih tenang, melantunkan 

kalimat-kalimat tahmid bisa mengurangi hormon stress, memberikan 

endorphin, memberikan perasaan nyaman dan mengurangi cemas 

danketeganganm, dapat menurunkan tekanan darah juga membuat 

pernapasan, nadi cepat. Pernapasan cepat atau lambat dapat menimbulkan 

ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme 

yang lebih baik (Puspita et al., 2021). 

Terapi spiritual menggunakan dzikir ialah bertujuan untuk 

menyembuhkan penyakit mental individu, menggunakan kekuatan batin 

dan rohani, berupa ritual keagamaan tidak menggunakan obat-obatan, 

berfungsi meningkatkan keimanan sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan dan fitrah beragama secara baik sesuai dengan Al-Quran dan 

hadits, seperti melakukan shalat 5 waktu, berdoa dan berzikir dapat 

membuat hidup selaras, seimbang dan sesuai ajaran islam (Yusuf, 2016). 

Terapi  dzikir merupakan tindakan yang dapat meminimalisir perilaku 

kekerasan (Sianturi, 2019). Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah: 152 

وِي ُٰٓ و  ك مُ  فَاذ ك س  ا اذَ ك س  و  ك س  نُِ وَلَُ لِيُ  وَاشُ  و  ف س    تكَ 

Terjemahnya: 

“Maka ingatlah kepada-ku, akupun akan ingat kepadamu. 

Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku” 

Q.S. Al-Baqarah: 152 

 

Dalam tafsir al-Misbah lafaz وِن ك س   ُ  M. Quraish Shihab فَاذ 

menfasirkan bahwa dalam mengingat allah tidak hanya melalui lidah tetapi 

juga dengan pikiran hati dan anggota badan. Hal ini dibuktikan dalam 

penafsirannya yang berbunyi “karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku 

dengan lidah, pikiran hati, dan anggota badan.”. Beliau menjelaskan, 

bahwa mengingat Allah Swt. dengan lidah maksudnya adalah 

menggunakan lidah untuk mensucikan dan memuji-Nya. seperti yang kita 

ketahui bahwa mensucikan Allah swt yaitu dengan melafalkan 
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Subhanallah (Maha Suci Allah), dan memuji-Nya dengan melafalkan 

Alhamdulillah (segala puji bagi Allah). Dari berbagai penjelasan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa dzikir  ialah aktivitas amal ketaan, ibadah dan 

ketakwaan seseorang kepada Allah Swt. Secara khusus dzikir dimaknai 

dengan menyebut dan mengingat Allah dengan bacaan dengan lisan 

maupun dengan hati dengan lisan, dzikir dalam makna ini secara umum 

adalah mutlak tidak terikat pada tempat, waktu dan cara-cara tertentu 

(Tafsir Al-Misbah,2012). 

Allah Swt Berfirman dalam Q.S Al. Ahzab;22:41 

ـايَُّهَا مَى ىا الَّرِيۡهَُ ي ۤ وۡا ا  َُ اذۡك س   كَثِيۡسًا ذِكۡسًا اللّٰه

Terjemahannya : 

“Wahai orang- orang yang beriman! Ingatlah kepada Allah 

dengan mengingat (nama-Nya) sebanyak- banyaknya” (Q.S.Al-

Ahzab:22;41)  

Hasil penelitian lain, Ftriani (2017) menemukan bahwa ada 

perbedaan respon perilaku setelah diberikan intervensi antara kelompok 

perlakuan dengan kelompok kontrol, sehingga pemberian psikoreligi 

berpengaruh terhadap penurunan respon perilaku (Suryanti & Ariani, 

2018). Pada kondisi nyaman, terjadi penurunan tekanan darah, nadi, dan 

ketegangan otot. Pada kasus Tn. S terdapat penurunan tanda dan gejala 

dalam melakukan perilaku kekerasan dari 12 tanda dan gejala menjadi 3 

tanda dan gejala, seperti: kenaikan tekanan darah, nadi, dan ketegangan 

otot merupakan tanda gejala fisiologis pada klien perilaku kekerasan 

(Chanda & Levitin, 2013) (Moradipanah, F., Mohammadi, E., & 

Mohammadil, n.d.; Noorratri, E. D., 2010).  

Berdasarkan penelitian dari Hawari, 2019 ia menyatakan bahwa 

aspek agama (spiritual) merupakan salah satu unsur dari pengertian 

kesehatan seutuhnya. WHO pada tahun 1947 memberikan batasan 

kesehatan terhadap individu dengan hanya melihat 3 aspek yaitu aspek 

bio, psiko dan sosial. Pada tahun 1984 batasan tersebut ditambah dengan 

aspek agama (spiritual), yang oleh American Psychiatric Association 
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dikenal dengan rumusan “bio-psycho, socio-spiritual”. Dipandang dari 

sudut kesehatan jiwa, doa dan dzikir mengandung unsur psikoteraupetik 

yang mendalam. Terapi psikoreligius tidak kalah pentingnya dengan 

psikoterapi psikiatrik karena dalam psikoterapeutik mengandung kekuatan 

spiritual atau kerohanian yang membangkitkan rasa percaya diri dan rasa 

optimisme. Dua hal tersebut yang dapat menjadi dasar bagi penyembuhan 

suatu penyakit disamping obat- obatan dan tindakan medis lainnya 

(Hawari, 2019).  

Craigie, Greenwold, Larson, Sherrill, Larson, Lyons, dan Thielman 

(1992) menyatakan kegiatan keagamaan, berdoa dan berdzikir mampu 

menjaga kesehatan mental dan mencegah seseorang menderita penyakit 

hipertensi. Terapi dzikir dapat mengontrol RPK pada pasien jiwa, dengan 

menstimulus syaraf agar dapat menganalisa dan menghantarkan informasi. 

Kemudian informasi tersbut akan dikumpul di sistem sensorik dan di 

integrasikan pada frontal lobe yang berfungsi sebagai perencanaan, 

pengaturan, perhatian, dan pemecahan masalah serta tingkah laku dan 

emosi manusia. Frontal lobe dapat disebut sebagai prefrontal cortex 

sebagai fungsi kognitif yang dapat menentukan kepribadian yang akan 

diteruskan pada otak belakang, terdiri atas premotor dan motor bertugas 

untuk sistem otonom dan sensorik sebagai pengontrol Gerakan aktifitas 

dan fungsi-fungsi endoktrin (Ikawati, 2014).  

Dzikir ialah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan 

cara mengingat-Nya. Dzikir membantu individu membentuk persepsi yang 

lain selain ketakutan yakni keyakinan bahwa stressor apapun akan 

dihadapi dengan baik dengan bantuan Allah. Saat individu membiasakan 

berdzikir, ia akan merasa dirinya dekat dengan Allah, berada dalam 

penjagaan dan lindungan-Nya kemudian membangkitkan percaya diri, 

kekuatan perasaan aman, tentram dan Bahagia (Najati, 2015). Dzikir akan 

membuat seseorang merasa tenang sehingga kemudian menekan kerja 

sistem syaraf simpatis dan mengaktifkan kerja sistem saraf parasimpatis 

(Saleh, 2010). Salah satu bacaan dzikir Astagfirullahaladzim menurut 
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Yurisaldi (2010) kalimat yang mengandung jahr, seperti kalimat tauhid 

dan istigfar, akan meningkatkan pembuangan karbondioksida dalam paru-

paru. Manfaat lainnya disebutkan Rasulullah saw “barangsiapa senantiasa 

beristigfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap 

kesulitan, memberikan kelapangan dari kesusahan dan memberi rezeki 

kepadanya dari arah yang tak di sangka-sangka” (HR. Abu Daud dan Ibnu 

Majah). 

Sesudah diberikan terapi, pasien sebelumnya akan selalu 

merasakan gelisah dan khawatir akan dirinya, hal tersebut ia rasakan 

ketika ia jauh dengan Allah SWT (Suci & Milkhatun, 2020). Keyakinan 

terhadao Allah swt dapat membuat hati menjadi tenang, hanya dengan 

mengingatnya. Allah swt menujukkan banyak hal yang dapat digambarkan 

sebagai ketenangan hati. Riset dilakukan oleh Rusdi 2016, ketenangan hati 

tersebut diantaranya al-yaqin (keyakinan) dan al- sukun (ketenangan). 

Dengan kepercayaan dan keyakinan tersebut, munculah ketenangan pada 

diri yang mengingatnya. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini 

adalah penelitian oleh Mutiara Anjarwati, 2021 yang membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh pemberian terapi psikoreligius: dzikir terhadap 

pengendalian marah pada pasien resiko perilaku kekerasan di RSJ 

Soeharto Jakarta.  

C. Keterbatasan  

Keterbatasan pada karya tulis ini adalah perlunya pemberian 

intervensi dengan rentang waktu yang lama dan perlu dilakukan secara 

konsisten secara berulang kali agar keefektifan dalam pemberian 

intervensi dapat berpengaruh dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, 

keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu dinas dari perawat yang 

kurang, sehingga tidak bisa mendampingi pasien dalam pelaksanaan 

intervensi.  
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Tn. S dengan 

intervensi utama pemberian terapi psikoreligius dzikir dengan masalah 

risiko perilaku kekerasan, maka dapat disimpulkan : 

1. Pengkajian dilakukan pada Tn. S, pengkajian merupakan tahap 

awal proses keperawatan. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut 

ditemukan bahwa pasien memiliki riwayat melakukan perilaku 

kekerasan terhadap kakak dan tetangganya, dan pernah merusak 

benda atau sesuatu yang didekatnya sebagai bentuk respon 

terhadap marahnya pasien.  

2. Diagnosis keperawatan, berdasarkan hasil pengkajian penulis 

merumuskan 3 diagnosis yaitu, risiko perilaku kekerasan, harga 

diri rendah dan koping individu tidak efektif.  

3. Intervensi keperawatan, berdasarkan dari diagnosis yang telah 

dirumuskan, penulis Menyusun rencana asuhan keperawatan sesuai 

dengan tindakan keperawatan jiwa (Sp) untuk Tn.S. 

4. Implementasi keperawatan, dilakukan selama 6 hari secara rutin 

dengan pemberian tindakan keperawatan sesuai dengan rencana 

yang telah disusun sebelumnya. Pemberian terapi psikoreligius 

dzikir berupa (Bismillahirrahmanir Rahim 3x, Astagfirullahaldzim 

3x, Subhanallah 33X, Alhamdulillah 33x, Allahuakbar 33x) lebih 

difokuskan dalam penelitian ini. 

5. Evaluasi dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan dari hasil 

diagnosis keperawatan yang telah ditegakkan dan implementasi 

yang telah dilakukan sesuai dengan rencana keperawatan 

didapatkan hasil bahwa untuk diagnosis resiko perilaku kekerasan 

pada Tn. S dapat mengidentifikasi tanda dan resiko marahnya, 
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kemudian telah dapat mengontrol marah dengan menarik napas, 

berbicara yang baik dan dengan menggunnakan terapi spiritual 

(dzikir). Untuk diagnosis kedua yaitu harga diri rendah, pasien 

telah mampu mengetahui aspek positif dalam dirinya dan telah 

mampu memasukkannya kedalam daftar kegiatan harian.   

6. Terjadi pengurangan tanda dan gejala perilaku kekerasan pada Tn. 

S, setelah pemberian terapi dzikir pada tanggal 10-15 Februari 

2022. Sebelum pemberian didapatkan 10 tanda dan gejala risiko 

perilaku, tetapi setelah pemberian ditemukan hanya 3 tanda dan 

gejala risiko perilaku kekerasan. Semakin sedikit tanda dan gejala 

maka semakin bagus pasien dalam mengontrol marah.  

B. Saran  

1. Bagi profesi Keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan bahan 

referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan 

khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi 

2. Bagi institusi Pendidikan penulis ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada 

pasien risiko perilaku kekerasan. Perlu dilakukannya penelitian 

yang lebih lanjut dengan kasus yang lain.  
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LAMPIRAN  

 

1. Hasil Observasi Tanda dan gejala Resiko Perilaku Kekerasan pada pasien 

skizofrenia, menurut (Riska Amimi, 2020): 

No. Tanda dan Gejala 10 

02 

22 

11 

02 

22 

12 

02 

22 

13 

02 

22 

14 

02 

22 

15 

02 

22 

1.  Muka marah        

2. Tegang       

3. Mata melotot/ 

pandangan tajam 
      

4. Mengepalkan tangan       

5. Mengatup rahang 

dengan kuat  
      

6. Bicara kasar        

7. Suara tinggi        

8. Mengancam secara 

verbal dan fisik 
      

9. Melempar atau 

memukul benda/ orang 

lain 

      

10. Menjerit atau berteriak        
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2. Lampiran Rujukan Utama  
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3. Lampiran Dokumentasi  
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4. Lampiran Hasil Uji Turnitin  
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