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ABSTRAK 

 
Nama : Hijriyah Febriela, S.Kep 

Nim : 70900123015 

Judul : Asuhan Keperawatan Pada Pasien Traumatic Brain Injury dengan masalah    

 hipotermia menggunakan intervensi blanket warmer di RSUP Wahidin 

 Sudirohusodo Makassar 

 

Latar belakang : Traumatic Brain Injury (TBI) merupakan salah satu penyebab kecacatan 

bahkan kematian didunia. Data WHO 2023 menunjukkan 7,3 juta jiwa yang mengalami 

trauma kepala akibat kecelakaan yang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Riskesdas 

2023 prevelensi cedera kepala sebesar 11,9% terjadi di Indonesia. Gorontalo menempati 

urutan pertama dengan cedera kepala terbanyak yaitu 7,3 %. Sementara itu di Sulawesi 

dengan prevelensi 7,1%. Adapun faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi pasien 

yang menjalani perawatan dengan masalah trauma kepala setelah dilakukan operasi 

kraniotomi di Intensive Care Unit (ICU) seperti penurunan kesadaran, edema serebral, 

dilatasi pupil, peningkatan tekanan intak dan lesi lainnya serta penurunan dan kenaikan 

suhu merupakan masalah yang sering terjadi pada kasus cedera otak traumatis. Penanganan 

hipotermia dapat secara farmakologis dan nonfarmakologis. Terapi nonfarmakologis yang 

dapat diberikan salah satunya adalah penggunaan blanket warmer. Tujuan : Penelitian ini 

untuk melihat hasil penggunaan blanket warmer pada pasien traumatic brain injury dengan 

masalah hipotermia di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Metode : Metode yang 

digunakan yaikni studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, pemeriksaan fisik serta dokumentasi. Hasil : Setelah diberikan intervensi 

selama 3 hari berturut-turut pasien mengalami peningkatan suhu rata-rata 0,3ºC. 

kesimpulan : Berdasarkan dari hasil evaluasi, didapatkan bahwa penerapan blanket 

warmer dapat membantu meningkatkan suhu tubuh pasien yang mengalami hipotermia.  

Kata Kunci : Traumatic Brain Injury, Hipotermia, Blanket Warmer 
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BAB I 

PEDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Traumatic brain injury (Trauma Kepala) ialah sebagai gangguan pada 

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

kepada kepala atau cedera kepala yang tembus. Trauma kepala mampu 

menyebabkan gangguan serta kerusakan struktur pada otak seperti  kerusakan 

perenkim otak, kerusakan pembuluh darah otak, edema otak, perdarahan di otak, 

serta penurunan sirulasi jaringan di otak akibat penurunan O2 ke otak sehingga 

terjadi penurunan GCS dimana kondisi tersebut harus segera mendapatkan 

penanganan yang cepat dan tepat. Terdapat faktor-faktor yang dapat memperburuk 

kondisi pasien yang menjalani perawatan dengan masalah trauma kepala seperti 

penurunan kesadaran, edema serebral, dilatasi pupil, peningkatan tekanan intak 

dan lesi lainnya serta penurunan dan kenaikan suhu merupakan masalah yang 

sering terjadi pada kasus cedera otak traumatis  (Fahmi, 2022). 

 Secara global kejadian trauma kepala mengalami peningkatan akibat 

meningkatnya penggunaan kendaraan. Berdasarkan data dari (WHO), 2023) 

diperkirakan terdapat 7,3 juta jiwa mengalami kematian akibat trauma kepala yang 

disebabkan kecelakaan dan kini traumatic brain injury ini menjadi pembunuh 

utama yang ada saat ini. Kejadian cedera kepala di Amerika kurang lebih terdapat 

3,04 juta setiap tahunnya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan 

sebanyak 10% meninggal dunia  sebelum sampai di Rumah Sakit. Sedangkan di 

negara Indonesia  sendiri, kejadian cedera kepala merupakan salah satu ancaman 
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yang cukup serius. Berdasarkan data dari Depkes RI tahun 2023 menyatakan bawa 

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

di indonesia yang menyebabkan kematian sebesar 6,5%. Prevalensi cedera kepala 

tertinggi di Indonesia khususnya disulawesi yaitu ditemukan di Sulawesi Selatan 

sebesar 12.8% . 

 Berdasarkan data Riskesdas 2023, prevelensi cedera kepala sebesar 11,9% 

terjadi di Indonesia. Gorontalo menempati urutan pertama dengan cedera kepala 

terbanyak yaitu 7,3 %. Sementara itu di Sulawesi dengan prevelensi 7,1%. 

Penyebab cedera kepala paling banyak terjadi pada kecelakaan mobil yaitu 36,08 

%. Rata-rata pada individu yang mengalami cedera kepala terjadi luka pada kepala, 

luka pada tubuh bagian bawah dan bagian atas dengan kesamaan 67,9 % dan 32,7 

% (Kementrian Kesehatan, 2021) 

 Dari hasil observasi selama pelayanan di ruang rawat intensif Care Unit 

RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar terdapat 2 pasien trauma kepala dimana 

salah satu diantaranya mengalami hipotermia. Hipotermia menyebabkan 

penurunan aliran darah keotak yang bisa memperburuk kerusakan otak. Mengingat 

masalah hipotermia dan tingginya angka kecacatan dan kematian pada pasien 

cedera kepala, maka diperlukan penanganan yang tepat. Berdasarkan 

permasalahan di atas, diperlukan penanganan yang tepat untuk mengatasi masalah 

hipotermia pada kasus ini. Penatalaksanaan intervensi yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi hipotermia/penurunan suhu tubuh salah satunya dengan penggunaan 

blanket warmer (Fitriani et al., 2021).  
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 Berdasarkan hasil penelitian (Restu, 2023) menunjukkan hasil pemberian 

blanket warmer selama pada pasien hipotermia mengalami kenaikan suhu sebesar 

1.2 derajat celcius. Sama halnya dengan penelitian (Febriani et al., 2020) 

didapatkan hasil peningkatan suhu tubuh 1,3 derajat celcius dengan waktu 

pemberian blanket warmer 60 menit. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perawat diruang ICU 

mengatakan bahwasanya diruangan ICU sudah menerapkan penggunaan blanket 

warmer untuk pasien hipotermia/hipertermia akan tetapi penggunaan tidak terlalu 

diperhatikan, blanket warmer biasanya diberikan setelah handover dan hanya dicek 

pas akan handover selanjutnya. Sehingga tidak diketahui apakah ada perubahan 

suhu setelah digunakan blanket warmer secara mandiri tanpa pemberian 

farmakologis selama shift.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menerapkan hasil 

penelitian tentang penggunaan blanket warmer yang diberikan pada pasien 

traumatic brain injury yang mengalami penurunan suhu tubuh (hipotermia), guna 

untuk meningkatkan suhu tubuh/menormalkan suhu tubuh di ruangan ICU RSUP 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana asuhan keperawatan pada pasien traumatic brain injury yang 

mengalami hipotermia di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 
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1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien traumatic brain injury 

dengan masalah hiportermia menggunakan intervensi Blanket Warmer di 

Intensive Care Unit (ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian keperawatan pada pasien traumatic brain 

injury yang mengalami hipotermia di ruang Intensive Care Unit 

(ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo 

b. Menentukan diagnosis keperawatan pada pasien traumatic brain 

injury yang mengalami hipotermia di ruang Intensive Care Unit 

(ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo  

c. Menyusun intervensi keperawatan pada pasien traumatic brain 

injury yang mengalami hipotermia di ruang Intensive Care Unit 

(ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo  

d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada pasien traumatic 

brain injury yang mengalami hipotermia di ruang Intensive Care 

Unit (ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo  

e. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien traumatic brain injury 

yang mengalami hipotermia di ruang Intensive Care Unit (ICU) 

RSUP Wahidin Sudirohusodo  

f. Mengetahui analisis asuhan keperawatan dengan intervensi Blanket 

Warmer pada pasien traumatic brain injury yang mengalami 
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hipotermia di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUP Wahidin 

Sudirohusodo 

1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Tugas akhir ners ini dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai 

proses pembelajaran dalam melakukan analisis keperawatan, atau sebagai 

alternatif pemecahan masalah pada pasien traumatic brain injury dengan 

masalah keperawatan hipotermia di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUP 

Wahidin Sudirohusodo 

1.4.2 Manfaat Aplikatif  

a. Bagi Keluarga  

Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi media dalam 

meningkatkan pengetahuan untuk mengatasi masalah terhadap 

anggota keluarga yang mengalami hipotermia, serta dapat menjadi 

acuan keluarga agar dapat membantu pasien dalam mengurangi 

komplikasi yang akan disebabkan oleh masalah traumatic brain 

injury dengan masalah hipotermia 

b. Bagi Petugas  

Diharapkan tugas akhir ini dapat menjadi acuan dalam penyampaian 

intervensi Blanket Warmer dalam pemberian asuhan keperawatan 

pada pasien dengan kasus traumatic brain injury dengan masalah 

keperawatan hipotermia menggunakan intervensi Blanket Warmer, 

dalam perawatan kesehatan di masyarakat 
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c. Bagi Institusi Pendidikan  

Diharapkan tugas akhir ini dapat menjadi referensi pembelajaran 

atau atau berkontribusi dalam program tridharma, khususnya terkait 

dengan pemberian asuhan keperawatan, khususnya terkait dengan 

pemeberian intervensi blanket warmer. Pada kasus traumatic brain 

injury dengan masalah keperawatan seperti hipotermia 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Medis Traumatic Brain Injury  

2.1.1 Definisi Traumatic Brain Injury  

 Traumatic Brain Injury (TBI) adalah cedera otak akut yang 

disebabkan oleh benturan energi mekanik di kepala dari kekuatan 

eksternal. Identifikasi klinis TBI mencakup satu atau lebih kriteria berikut: 

kebingungan atau disorientasi, kehilangan kesadaran, amnesia pasca-

trauma, atau kelainan neurologis lainnya (gejala neurologis fokal, kejang, 

lesi intrakranial) (Peterson et al., 2022). 

 Traumatic Brain Injury (TBI) adalah cedera otak yang diakibatkan 

oleh kekuatan mekanik yang menghasilkan deformasi jaringan pada saat 

cedera dengan kerusakan langsung pada pembuluh darah, akson, neuron, 

dan glia (Pahlawi & Nurmartha, 2023). 

 Traumatic Brain Injury (TBI) adalah gangguan pada fungsi normal 

otak yang dapat disebabkan oleh pukulan, benturan atau sentakan pada 

kepala, kepala secara tiba-tiba dan keras membentur suatu benda atau 

ketika suatu benda menembus tengkorak dan memasuki jaringan otak 

(Hellty, 2023). 
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2.1.2 Etiology Traumatic Brain Injury 

 Penyebab umum TBI adalah (Erny, 2019): 

a. Kecelakaan lalu lintas atau berkendara (termasuk kendraan mobil, 

sepeda motor, dan kendaraan off-road) 

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

(sepak bola) atau sindrom bayi terguncang (shaken baby 

syndrome). 

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

sengaja dalam olahrga atau akibat tindakan kekerasan. 

d. Cedera akibat ledakan atau luka tembak, seperti yang dialami 

oleh  tentara selama perang 

 Menurut Nanda (2021), mekanisme cedera kepala meliputi 

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

rotasi. 

a. Cedera Akselerasi tejadi saat benda bergerak seperti saat tongkat 

mengenai kepala atau peluru yang ditembakkan ke kepala. 

b. Cedera Deselerasi terjadi ketika kepala yang bergerak 

membentur benda diam, seperti jatuh atau kecelakaan mobil 

dimana kepala membentur kaca depan mobil. 

c. Cedera akselerasi dan deselerasi sering terjadi pada kecelakaan 

bermotor dan kekerasan fisik. 

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

menyebabkan otak bergerak di dalam ruang tengkorak dan 
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mengerahkan kekuatan pada area tengkorak yang berlawanan 

dan area kepala yang menerima pukulan awal. Misalnya pasien 

mendapat pukulan di leher. 

e. Cedera rotasi terjadi ketika pukulan/benturan menyebabkan otak 

berputar di dalam rongga tengkorak, yang mengakibatkan 

peregangan atau robeknya neuron di substansi alba serta 

pecahnya pembuluh darah yang menghubungkan otak ke bagian 

dalam rongga tengkorak. 

2.1.3 Patofisiologi Traumatic Brain Injury 

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

membungkusnya. Tanpa perlindungan ini, otak yang lembut (yang membuat 

kita seperti adanya) akan mudah sekali terkena cedera dan mengalami 

kerusakan. Cedera memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan 

berat ringannya konsekuensi patofisiologis dari suatu trauma kepala. Lesi 

pada kepala dapat terjadi pada jaringan luar dan dalam rongga kepala. Lesi 

jaringan luar terjadi pada kulit kepala dan lesi bagian dalam terjadi pada 

tengkorak, pembuluh darah tengkorak maupun otak itu sendiri. Terjadinya 

benturan pada kepala dapat terjadi pada 3 jenis keadaan, yaitu : 

a. Kepala diam dibentur oleh benda yang bergerak 

b. Kepala yang bergerak membentur benda yang diam 

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

lain dibentur oleh benda yang bergerak (kepala tergencet). 
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 Terjadinya lesi pada jaringan otak dan selaput otak pada cedera 

kepala diterangkan oleh beberapa hipotesis yaitu getaran otak, deformasi 

tengkorak, pergeseran otak dan rotasi otak. Dalam mekanisme cedera kepala 

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

cedera kepala dapat terjadi kapan saja pada orang-orang yang mengalami 

percepatan pergerakan kepala. Cedera kepala pada coup disebabkan 

hantaman pada otak bagian dalam pada sisi yang terkena sedangkan contre 

coup terjadi pada sisi yang berlawanan dengan daerah benturan. Keadaan ini 

terjadi ketika pengereman mendadak pada mobil/motor. Otak pertama kali 

akan menghantam bagian depan dari tulang kepala meskipun kepala pada 

awalnya bergerak ke belakang. Sehingga trauma terjadi pada otak bagian 

depan. Karena pergerakan ke belakang yang cepat dari kepala, sehingga 

pergerakan otak terlambat dari tulang tengkorak, dan bagian depan otak 

menabrak tulang tengkorak bagian depan. 

 Pada keadaan ini, terdapat daerah yang secara mendadak terjadi 

penurunan tekanan sehingga membuat ruang antara otak dan tulang tengkorak 

bagian belakang dan terbentuk gelembung udara. Pada saat otak bergerak ke 

belakang maka ruangan yang tadinya bertekanan rendah menjadi tekanan 

tinggi dan menekan gelembung udara tersebut. Terbentuknya dan kolapsnya 

gelembung yang mendadak sangat berbahaya bagi pembuluh darah otak 

karena terjadi penekanan,sehingga daerah yang memperoleh suplai darah dari 

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

pergerakan kepala ke depan (Dafriani et al., 2021). 
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 Cedera kepala terjadi akibat trauma kepala. Trauma yang dapat 

menyebabkan cedera kepala antara lain tidak sengaja jatuh, kecelakaan mobil 

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

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

kepala secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kepala, yang 

mengakibatkan cedera pada kulit kepala, frakture tulang tengkorak, dan 

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

Pasien trauma kepala mengalami perdarahan intrakranial, peningkatan 

tekanan intrakranial, dan penurunan tekanan perfusi serebral. Saat kondisinya 

memburuk, terjadi bradikardi (penurunan detak jantung) dan bahkan 

penurunan frekuensi respirasi. Tekanan darah di otak terus meningkat dan 

semua fungsi vital terganggu, mengakibatkan hilangnya kesadaran bahkan 

kematian (Restu, 2023). 

2.1.4 Klasifikasi Traumatic Brain Injury 

 Klasifikasi Trauma kepala diklasifikasikan menurut nilai dari 

Glasgow Coma Scale (GCS) yaitu:  

a. Ringan 

1) GCS = 13 – 15 

2) Kehilangan kesadaran atau amnesia dapat terjadi, tetapi 

berlangsung kurang dari 30 menit 

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

hematoma 
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b. Sedang 

1) GCS = 9 – 12 

2) Kehilangan kesadaran dan/atau amnesia lebih dari 30 menit 

tetapi kurang dari 24 jam 

3) Dapat mengalami atau mungkinterjadi fraktur tengkorak. 

c. Berat 

1) GCS = 3 – 8 

2) Kehilangan kesadaran dan/atau terjadi amnesia lebih dari 24 jam 

3) Juga meliputi atau termasuk kontusio serebral, laserasi, atau 

hematoma intrakranial (Indrawati et al., 2020) 

Menurut (Brunner and Suddarth, 2020), trauma kepala terbagi menjadi dua 

yaitu:  

a. Cedera kepala terbuka 

Cedera kepala dengan fraktur tengkorak atau luka tembus, luasnya 

cedera kepala pada jenis ini ditentukan oleh massa dan bentuk dari 

benturan, kerusakan otak juga dapat terjadi bila tulang tengkorak 

menembus jaringan otak serta mencederai saraf kranial, dura meter, 

jaringan sel otak oleh benda tajam/tembakan, luka terbuka di kepla 

memungkinkan kuman patogen abses langsung ke otak. 

b. Cedera kepala tertutup  

Benturan kranial pada jaringan otak dikranium adalah syok 

mendadak. Dampaknya mirip dengan pergerakan benda yang 



13 
 

  

bergerak cepat, lalu berhenti tiba-tiba dan menumpahkan cairan. 

Cedera kepala tertutup adalah kombusio geger otak. 

2.1.5 Manifestasi Klinis Traumatic Brain Injury 

 Gejala yang ditimbulkan tergantung pada ukuran dan distribusi 

cedera/kerusakan otak 

a. Cedera Kepala Ringan (GCS 13-15) 

1) Kebingungan pada saat kejadian dan kebingungan yang 

berlanjut setelah cedera 

2) Pusing terus-menerus dan sakit kepala, sulit tidur, gelisah 

3) Sulit berkonsentrasi, pelupa, gangguan bicara, masalah 

perilaku. Gejala ini dapat berlangsung selama berhari-hari, 

berminggu-minggu atau lebih lama setelah konkusio cedera 

otak akibat trauma ringan 

b. Cedera kepala sedang (GCS 9-12) 

1) Merasakan lemah pada salah satu tubuh disertai kebinggungan 

bahkan koma 

2) Kehilangan kesedaran, kelainan pupil, defisit neurologis onset 

mendadak, perubahan TTV, gangguan penglihatan dan 

pendengaran, disfungsi sensorik, kejang otot, sakit kepala, 

pusing dan gangguan gerak 

c. Cedera kepala berat (GCS 3-8) 

1) Amnesia Tidak dapat mengingat kejadian sesaat sebelum dan 

sesudah terjadinya penurunan kesehatan 
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2) Pupil tidak aktual, pemeriksaan motorik tidak aktual/nyata, 

adanya cedera terbuka, fraktur tengkorak, dan kerusakan 

neurologis 

3) Nyeri yang terus- menerus atau terlokalisir biasanya 

menandakan adanya fraktur.  

4) Fraktur pada kubah kranial, akan menyebabkan pembengkakan 

pada area tersebut (Iskandar, 2017) 

Secara morfologis cedera kepala dapat meliputi fraktur kranium, kontusio, 

perdarahan, dan cedera difus.  

1. Fraktur kranium  

Fraktur tulang tengkorak (kranium) dapat terjadi di bagian atas 

atau di dasar tengkorak (basiscranii) dan dapat berbentuk lurus 

atau linear serta terbuka atau tertutup. Pada fraktur tengkorak 

terbuka, terbuka, robekan pada dura meter dapat menciptakan 

hubungan antara cedera pada kulit kepala dan permukaan otak.  

2. Lesi Intrakranial  

Lesi intrakranial dapat diklasifikasikan sebagai fokal atau difus, 

walaupun kedua jenis lesi ini sering muncul bersamaan. Cedera 

fokal meliputi perdarahan epidural, perdarahan subdural, memar 

(hematoma intraserebral), dan perdarahan intraserebral 

3. Cedera otak difusi  

Cedera otak difusi berkisar dari gegar otak ringan, dimana CT 

scan normal, hingga cedera hipoksia-iskemik berat. Cedera otak 
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difus yang parah biasanya disebabkan oleh hipoksia, iskemia 

otak yang berkepanjangan atau syok, atau periode apnea yang 

terjadi segera setelah trauma. Dalam kasus seperti itu, CT scan 

pertama sering menunjukkan tampilan normal, atau tampilan 

otak yang membengkak secara merata tanpa area putih atau abu-

abu yang signifikan. Anomali difus lain yang umum terjadi pada 

cedera deselerasi, dapat memiliki banyak titik perdarahan di 

belahan otak yang berbatasan dengan area putih abu-abu 

4. Perdarahan epidural  

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

cedera otak dan 9% dari pasien yang mengalami koma. 

Hematom epidural itu secara tipikal berbentuk bikonveks atau 

cembung sebagai akibat dari pendorongan perdarahan terhadap 

duramater yang sangat melekat di tabula interna tulang kepala. 

Perdarahan ini sering terjadi pada area temporal atau 

temporoparietal dan biasanya disebabkan oleh robeknya arteri 

meningea media akibat fraktur tulang Tengkorak 

5. Perdarahan subdural  

Perdarahan subdural lebih sering terjadi daripada perdarahan 

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

sering terjadi akibat robekan pembuluh darah atau vena-vena 

kecil di permukaan korteks serebri. Berbeda dengan perdarahan 

epidural yang berbentuk lensa cembung pada CT scan, 
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perdarahan subdural biasanya mengikuti dan menutupi 

permukaan hemisfer otak. Perdarahan ini dapat menutupi 

seluruh permukaan otak. Kerusakan otak yang berada di bawah 

perdarahan subdural biasanya lebih berat dan prognosisnya lebih 

buruk daripada perdarahan epidural 

6. Kontusio dan perdarahan intraserebral  

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

otak berat). Sebagian besar. terjadi di lobus frontal dan lobus 

temporal, meskipun dapat juga terjadi pada setiap bagian dari 

otak. Kontusio serebri dapat terjadi dalam waktu beberapa jam 

atau hari, berkumpul menjadi perdarahan intraserebral atau 

kontusio yang luas (Ismoyowati, 2021) 

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang Traumatic Brain Injury 

 Berikut adalah pemeriksaan Penujunang pasien trauma kepala yaitu: 

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

perubahan ventrikel, dan jaringan otak. 

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

tanpa bahan kontras radioaktif. 

c. Cerebral angiography menunjukan anomaly kelainan pada sirkulasi 

serebral, seperti perubahan jaringan otak akibat edema, perdarahan, 

dan trauma 

d. Serial EEG dapat mendeteksi perkembangan gelombang patologis 
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e. Sinar-X mendeteksi perubahan struktur tulang atau fraktur(patah 

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

tulang 

f. BAER mengoreksi keterbatasan fungsional dari korteks serebral 

dan otak kecil. 

g. PET mendeteksi perubahan aktivitas metabolisme otak 

h. CSS untuk lumbal pungsi dapat dilakukan jika diduga terjadi 

perdarahan subarachnoid 

i. Kadar elektrolit untuk mengoreksi keseimbangan elektrolit dengan 

peningkatan tekanan intrakranial 

j. Screen toxilogy untuk mendeteksi efek obat yang dapat 

menyebabkan penurunan kesadaran 

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

udara/cairan pada area pleural 

l. Thoracentesis menunjukkan darah/cairan 

m. Analisa gas darah (AGD/Astrup) (Erny, 2019). 

2.1.7 Penatalaksanaan Traumatic Brain Injury 

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

Pasien dengan trauma kepala berat sering terjadi hipoksia, hipotensi 

dan hiperkapnia akibat gangguan kardiopulmoner. Oleh karena itu 

urutan tindakan yang benar adalah:  

1) Sirkulasi (Circulation), hipotensi menyebabkan iskemia, yang 

dapat menyebabkan kerusakan sekunder. Hipotensi disebabkan 
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oleh hipovolemia akibat perdarahan eksternal, ruptur organ 

dalam, trauma dada dengan temponade jantung atau 

pneumotoraks, dan syok septik. Efeknya adalah menghentikan 

perdarahan, meningkatkan fungsi jantung dan mengganti darah 

yang hilang dengan plasma atau darah.   

2) Jalan nafas (Airway), jalan nafas bebas dari lidah yang 

menggantung ke belakang dengan kepala ekstensi dengan 

menempatkan oropharyngeal airway (OPA) atau tabung 

endotrakeal, bersihkan sisa muntahan, darah, lendir, atau gigi 

palsu. Isi perut atau lambung dikosongkan melalui selang 

nasogastrik untuk mencegah aspirasi muntah. 

3) Pernafasan (Breathing), gangguan pernafasan dapat disebabkan 

oleh gangguan sentral dan perifer. Abnormalitas sentral adalah 

depresi pernapasan pada lesi medulla oblongata, respirasi 

cheyne, stokesia, dan hyperventilation neurogenik sentral. 

Penyebab perifer adalah aspirasi, trauma dada, edema paru, 

emboli paru, infeksi. Gangguan pernafasan dapat menyebabkan 

hipoksia dan hiperkapnia. Lakukan tndakan dengan pemberian 

O2 kemudian cari dan aeliminasi faktor penyebab dan gunakan 

ventilator bila perlu. 

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

didasarkan atas patokan pemantauan dan penanganan terhadap “6 

B” yakni: 
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1) Breathing, Perlu diperhatikan mengenai frekuensi dan jenis 

pernafasan pasien. Adanya sumbatan jalan napas harus segera 

dihilangkan dengan cara: suction, inkubasi, trakeostomi. 

Pasokan oksigenasi yang cukup atau jika perlu, hiperventilasi 

merupakan tindakan penting sehubungan dengan edema 

cerebral 

2) Blood, Meliputi pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan 

laboratorium darah (Hb, leukosit). Peningkatan tekanan darah 

dan penurunan denyut nadi menandakan peningkatan tekanan 

intrakranial, sedangkan penurunan tekanan darah dan denyut 

nadilebih cepat menandakan adanya syok hipovolemik akibat 

perdarahan dan membutuhkan transfusi 

3) Brain, menilai kondisi otak berfokus pada respons okular, 

motorik, dan verbal (GCS). Perubahan respon ini menunjukkan 

peningkatan, memerlukan evaluasi lebih lanjut status pupil 

(ukuran, bentuk, dan respon terhadap cahaya) dan gerakan bola 

mata.  

4) Bladder, Kandung kemih harus selalu dikosongkan 

(pemasangan kateter) karena kandung kemih yang penuh 

mendorong pengerahan tenaga dan karenanya tekanan 

intrakranial cenderung meningkat 



20 
 

  

5) Bowel, perlu dilakukan pemantauan pengeluaran urin selama 

perawatan pasien. Ketika keluaran urin tertahan di kandung 

kemih, tekanan intrakranial (TIK) dapat meningkat 

6) Bone, Mencegah luka dekubitus, kontraktur sendi dan infeksi 

sekunder (Pusbankes, 2018) 

2.1.8 Komplikasi Traumatic Brain Injury 

Berikut komplikasi yang dapat disebabkan oleh cedera kepala yaitu: 

a. Perdarahan intra cranial. 

b. Kejang. 

c. Parese saraf cranial. 

d. Meningitis atau abses otak. 

e. Infeksi. 

f. Edema cerebri. 

g. Kebocoran cairan serobospinal (Peterson et al., 2022). 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan Traumatic Brain Injury 

2.2.1 Pengkajian Keperawatan  

a. Identitas pasien yaitu mulai dari nama pasien, umur pasien, jenis 

kelamin, status, pekerjaan, pendidikan serta alamat dari pasien 

b. Riwayat Penyakit 

1) Keluhan utama 

Cedera kepala berat muncul dengan gejala utama yang 

berbeda-beda tergantung lokasi cedera dan luas cedera. 

Gejala paling umum adalah nyeri, mati rasa, kaku pada 
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leher atau punggung, dan kelemahan pada ekstremitas atas 

dan bawah. 

2) Keluhan penyakit saat ini 

Pengkajian ini sangat penting untuk menentukan derajat 

kerusakan dan adanya kehilangan fungsi neurologik. 

Fungsi neurologis dan sumsung tulang belakang dapat 

terluka oleh berbagai mekanisme, dengan cedera primer 

yang melibatkan satu atau lebih dari proses dan kekuatan 

berikut: kompresi akut, benturan, destruksi, laserasi dan 

trauma tembak. 

3) Riwayat Penyakit Terdahulu 

Riwayat keluarga dengan kondisi, tanyakan tentang riwayat 

penyakit keluarga dengan kondisi medis yang dapat 

memperparah cedera kepala 

c. Pemeriksaan fisik  

Pemeriksaan fisik mengacu pada pengkajian B1-B6 dengan 

pengkajian fokus ditujukan pada gejala-gejala yang muncul 

akibat cedera kepala berat. Keadaan umum (Arif muttaqin 2017) 

pada keadaan cedera kepala berat umumnya mengalami 

penurunan kesadaran. Adanya perubahan pada tanda-tanda 

vital, meliputi bradikardi dan hipotensi. 

1) B1 (Breathing)  
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Perubahan sistem pernapasan tergantung pada derajat blok 

saraf parasimpatis, klien mengalami kelumpuhan otot otot 

pernapasan dan perubahan karena adanya kerusakan pada 

jalur simpatik desendens akibat trauma tulang belakang 

sehingga jaringan saraf terputus, pemeriksaan fisik dari 

sistem ini mengarah pada hasil sebagai berikut: pemeriksaan 

umum batuk klien, peningkatan produksi sputum, sesak 

napas. 

2) B2 (Blood)  

Pengkajian pada sistem kardiovaskular ditemukan bahwa 

syok hipovolemik adalah kejadian umumpada pasien dengan 

cedera kepala berat. Hasilpemeriksaan didapatkan bahwa 

tekanan darah menurun, nadi bradikardi, dan jantung 

berdebar-debar. Dalam keadaan lain, mungkin terjadi 

peningkatan hormon anti diuretik, yang mempengaruhi 

kemampuan tubuh untuk mengkompensasi. 

3) B3 (Brain)  

Pengkajian ini meliputi tingkat kesadaran, pengkajian fungsi 

otak, dan pengkajian saraf kranial. Pengkajian tingkat 

kesadaran : tingkat kesadaran dan respon terhadap 

lingkungan adalah indikator yang paling sensitif dari 

disfungsi sistem saraf. Pengkajian fungsi serebral: keadaan 

mental,observasi penampilan klien, perilaku, nilai gaya 
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bicara dan aktivitas motorik. Kelumpuhan dicatat pada 

ekstermitas bawah, baik paralis, dan paraplegia. Pengkajian 

sistem sensori terhadap perubahan sensasi pada klien cedera 

kepala berat sesuai dengan segmen yang mengalami 

gangguan 

4) B4 (Bladder)  

Kaji status urin, termasuk warna, volume dan karakteristik 

urin, termasuk berat jenis urin. Mungkin ada penurunan 

jumlah urin yang dihasilkan dan peningkatan retensi cairan 

dapat terjadi akibat penurunan aliran darah ke ginjal 

5) B5 (Bowel)  

Pada keadaan syok spinal, sering ditemukan neuropraxia 

dengan adanya ileus paralitik, dengan klinis hilangnya bising 

usus, disertai abdomen, dan tidak ada defekasi. Ini adalah 

gejala awal syok tulang belakang yang dapat berlangsung 

dari beberapa hari hingga beberapa minggu. 

6) B6 (Bone)  

Kelumpuhan motorik dan organ dalam tergantung pada 

tingkat lesi di atas saraf yang mengalami trauma. Gejala 

perubahan motorik sesuai dengan distribusi segmental saraf 

yang terkena, dengan kelemahan dan kelumpuhan menjadi 

disfungsi motorik yang paling umum di ekstremitas bawah. 

Kaji warna kulit, suhu, kelembaban, dan turgor kulit. 
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d. Pemeriksaan Penunjang  

1) Pemeriksaan diagnostik 

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

perdarahan intrakranial, fraktur tulang tengkorak 

b) MRI: dengan/tanpa menggunakan kontras 

c) Angiografi serebral: menunjukkan kelainan pada aliran 

darah 

d) EEG: menunjukkan adanya atau perkembangan 

gelombang patologis 

e) BAER (Brain Auditory Evoked Respons): menentukan 

fungsi korteks dan batang otak 

f) PET (Positron Emission Tomography): menunjukkan 

perubahan aktivitas metabolisme pada otak. 

2) Pemeriksaan Laboratorium 

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

ventilasi (mempertahankan AGD dalam kisaran normal 

untuk memastikan perfusi serebral yang memadai) atau 

untuk mencari masalah oksigenasi yang dapat 

meningkatkan TIK 

b) Elektrolit serum: cedera kepala dapat dikaitkan dengan 

gangguan pengaturan natrium, retensi Na berakhir 

dapat beberapa hari, diikuti diuresis Na, peningkatan 
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letargi, konfusi dan kejang akibat ketidakseimbangan 

elektrolit 

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

serum 

d) CSS: Menentukan kemungkinan adanya perdarahan 

subarachnoid (warna, komposisi, tekanan) 

e) Pemeriksaan toksikologi: Mendeteksi obat yang 

menyebabkan gangguan kesadaran 

f) Kadar antikonvulsan Darah : Untuk mengetahui kadar 

terapi yang sangat efektif dalam mengatasi kejang. 

2.2.2 Diagnosis Keperawatan 

 Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada klien dengan 

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

a. Bersihan jalan nafas yang tidak efektif  

b. Penurunan kapasitas adaptif intracranial  

c. Gangguan pertukaran gas  

d. Defisit Perawatan Diri  

e. Gangguan mobilitas fisik  

f. Risiko Infeksi 

g. Hipotermia/Hipertermia 

h. Risiko defisit nutrisi. 

i. Gangguan integritas kulit. 
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2.2.3 Intervensi Keperawatan 

No Diagnosis 

(SDKI,2017) 

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

1 (D.0149) 

Bersihan jalan 

napas tidak efektif 

(L.01002) Bersihan Jalan 

Napas Meningkat 

Setelah dilakukan 

intervensi kerawatan     

maka   bersihan   jalan napas 

meningkat dengan kriteria 

hasil: 

a. Batuk efektif 

meningkat 

b. Produksi sputum 

menurun 

c. Mengi menurun 

d. Wheezing menurun 

e. Dispnea membaik 

f. Gelisah membaik 

g. Frekuensi napas 

membaik 

h. Pola napas membaik 

(I.01011) Manajemen Jalan Napas  

Observasi  

a. Monitor pola napas 

b. Monitor bunyi napas tambahan 

(mis:gurgling, mengi, wheezing, ronghi) 

c. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)  

Terapeutik 

a. Pertahankan kepatenan jalan napas 

b. Posisikan semi fowler atau fowler 

c. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 

15 detik  

Edukasi  

a. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, jika 

tidak kontraindikasi  

Kolaborasi 

a. Kolaborasi pemberian bronkodilator, 

ekspektoran, mukolitik, jika perlu 

b. Pemantauan Respirasi 

(I.01011) Manajemen Jalan Napas  

Observasi 

a. Mengetahui pola nafas klien 

b. Mengetahui bunyi nafas 

tambahan klien 

c. Mengetahui jumlah dan warna 

sputum klien 

 

Terapeutik  

a. Menjaga kebersihan jalan 

nafas klien 

b. mengatur posisi klien dengan 

kepala lebih tinggi  

c. Membersihkan jalan nafas 

kurang dari 15 detik  

Edukasi 

a. Menyarankan pemberian 

asupan cairan 2000ml  

Kolaborasi  

a. Bekerjasama dalam 

pemberian obat pengencer 

lendir 

b. Memantau pernapasan 

2 (D.0066) 

Penurunan 

kapasitas adaptif 

intrakranial 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan maka kapasitas 

adaptif intrakranial 

meningkat dengan kriteria 

hasil: 

a. Tingkat kesadaran 

meningkat 

Pemantauan tekanan intracranial 

Obervasi 

a. Identifikasi penyebab peningkatan TIK 

(mis. lesi menempati ruang, gangguan 

metabolisme, edema serebral, 

peningkatan tekanan vena, obstruksi 

Pemantauan tekanan intrakranial  

Observasi 

a. Mengetahui penyebab 

meningkatnya TIK 

b. Mengetahui peningkatan TD 

c. Mengetahui tekanan nadi 

pasien 
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b. Gelisah menurun 

c. Tekanan darah 

membaik 

d. Tekanan nadi 

membaik  

e. Bradikardia membaik 

f. Pola napas membaik 

g. Respon pupil 

membaik 

h. Refleks neurologis 

membaik 

i. Tekanan intrakranial 

membaik 

aliran cairan serebrospinal, hipertensi 

intrakranial, idiopatik) 

b. Monitor peningkatan TD 

c. Monitor pelebaran tekanan nadi (selisih 

TDS dan TDD) 

d. Monitor penurunan frekuensi jantung 

e. Monitor penurunan tingkat kesadaran 

f. Monitor perlambatan atau 

ketidaksimestrisan respon pupil 

g. Monitor kadar CO2 dan pertahankan 

dalam rentang yang diindikasikan 

h. Monitor tekanan perfusi serebral  

Terapeutik  

a. Pertahankan sterilisasi sistem 

pemantauan  

b. Pertahankan posisi kepala dan leher 

netral 

c. Atur interval pemantauan sesuai kondisi 

pasien 

d. Berikan tehnik non farmakologis 

e. Dokumentasikan hasil pemantauan  

Edukasi 

a. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 

b. Informasikan hasil pemantauan, jika 

perlu 

d. Kinerja jantung yang akan 

menyebabkan terjadinya 

hipoksia 

e. Kesadaran      menurun       

karena kurangnya oksigen di 

dalam tubuh akibat dari suatu 

penyakit seperti                    trauma 

f. Pupil yang normal akan 

bereaksi terhadap cahaya 

g. Mengetahui kadar CO2 

h. Mengetahui tekanan perfusi               

serebral 

Terapeutik 

a. Mencegah terjadinya infeksi 

b. Posisi kepala yang netral 

akan mempertahankan 

perfusi serebral 

c. Mengetahui kondisi pasien 

d. Bahan acuan untuk 

melakukan implementasi 

selanjutnya 

Edukasi 

a. Pasien dan keluarga pasien 

mengetahui tujuan 

pemantauan 

b. Pasien dan keluaga pasien 

mengetahui hasil 

pemantauan 

3 (D.0066) Nyeri 

akut 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan maka tingkat 

nyeri menurun dengan 

kriteria hasil: 

a. Keluhan nyeri menurun 

b. Meringis menurun 

Manajemen Nyeri 

Observasi 

a. Lakukan pengamatan pada lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas 

dan intensitas nyeri. 

b. Identifikasi skala nyeri. 

Manajemen Nyeri 

Observasi 

a. Agar mengetahui lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas dan 

intensitas nyeri 
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c. Gelisah menurun 

d. Kesulitan tidur menurun 

e. Frekuensi nadi 

membaik 

f. Pola napas membaik 

g. Tekanan darah 

membaik  

c. Perhatikan respon nyeri pada wajah klien 

d. Identifikasi faktor yang memperberat 

serta meringankan nyeri. 

e. Identifikasi pengetahuan tentang nyeri  

f. Identifikasi budaya terkait respon nyeri. 

g. Pantau keberhasilan terapi komplementer 

yang telah dilakukan. 

h. Pantau efek samping pemberian obat anti 

nyeri.  

Terapeutik 

a. Beri teknik non farmakologis agar rasa 

nyeri berkurang. 

b. Kontrol lingkungan agar rasa nyeri bisa 

menurun 

c. Bantu fasilitasi istirahat dan tidur 

d. Pada saat pemilihan strategi untuk 

mengatasi nyeri itu patut untuk 

mempertimbangkan sumber dan jenis 

dari nyeri itu sendiri.  

Edukasi 

a. Beri penjelasan tentang penyebab, 

periode dan pemicu timbulnya rasa nyeri 

b. Ajarkan tentang cara meredakan nyeri  

c. Anjurkan untuk memonitor rasa nyeri 

sendiri  

Kolaborasi 

a. Kolaborasikan tentang pemberian 

analgesic untuk meredakan nyeri 

b. Mengetahui skala nyeri 

c. Melihat respon nyeri pada 

wajah klien 

d. Mengetahui factor yang 

memperberat nyeri 

e. Menilai tingkat pengetahuan 

nyeri terhadap nyeri  

f. Mengetahui budaya terkait 

respon nyeri  

g. Mengetahui keberhasilan dari 

terapi komplementer yang 

dilakukan  

h. Mengetahui tingkat kondisi 

pasien  

Terapeutik 

a. Untuk mengurangi rasa nyeri 

b. Untuk mengurangi nyeri 

c. Untuk memberi kenyamanan 

kepada klien  

Edukasi 

a. Agar pasien mengetahui 

penyebab, periode dan 

pemicu timbulnya rasa nyeri 

b. Agar pasien tau cara 

meredakan nyeri 

c. Mengetahui frekuensi nyeri  

Kolaborasi  

a. Bekerja sama dalam 

menurunkan rasa nyeri 

4 (D.0142)Risiko 

infeksi 

Setelah diberikan intervensi 

keperawatan maka tingkat 

infeksi menurun dengan 

kriteria hasil: 

Pencegahan infeksi 

Observasi 

a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal 

dan sistemik  

Terapeutik 

Pencegahan infeksi  

Observasi 

a. Mengetahui tanda dan gejala 

terjadinya infeksi  

Terapeutik 
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a. Kadar sel darah putih 

membaik 

b. Kultur darah membaik  

c. Kultur urine membaik 

d. Kultur sputum 

membaik  

e. Kultur area luka 

membaik 

a. Batasi jumlah pengunjung 

b. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien  

c. Pertahankan teknik aseptik pada pasien 

berisiko tinggi  

Edukasi 

a. Jelaskan tanda dan gejala infeks 

b. Ajarkan cara mencuci tangan dengan 

benar 

a. Mencegah terjadinya infeksi 

silang 

b. Untuk mengurangi 

kontaminasi silang 

c. Mengurangi infeksi pasca-

prosedur yang berpotensi 

menular  

Edukasi 

a. Memberikan informasi 

kepada pasien dan terhadap 

tanda dan gejala inveksi 

b. Untuk mengurangi terjadinya 

infeksi silang atau 

menyebaran mikroorganisme 

5 (D.0131) 

Hipotermia 

(L.14134) Thermogulasi 

membaik 

 

Setelah dilakukan intervensi 

maka diharapkan 

thermogulasi membaik 

dengan kriteria hasil :  

a. Suhu tubuh membaik 

b. Suhu kulit membaik 

(I.14507) Manajemen hipotermia 

Observasi  

a. Monitor suhu tubuh 

b. Identifikasi penyebab hipotermia 

c. Monitor tanda dan gejala akibat 

hipotermia 

Terapeutik  

c. Sediakan lingkungan yang hangat (mis: 

atur suhu ruangan, inkubator) 

d. Ganti pakaian dan/atau linen yang basah 

e. Lakukan penghangatan aktif eksternal 

(mis: kompres hangat, botol hangat, 

selimut hangat, perawatan metode 

kangguru) 

(I.14507) Manajemen 

hipotermia 

Observasi  

a. Untuk mengetahui suhu 

tubuh pasien 

b. Mengetahui penyebab 

hipotermia 

c. Untuk mengetahui tanda dan 

gejala hipotermia 

Terapeutik  

a. Agar suhu pasien baik 

b. Menghindari pasien 

menggigil 

c. Melakukan penghangatan 

aktif eksternal (mis: kompres 

hangat, botol hangat, selimut 

hangat, perawatan metode 

kangguru) 
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2.2.4 Implementasi Keperawatan 

 Implementasi keperawatan merupakan salah satu dari proses 

keperawatan. Implementasi dilaksanakan jika dari hasil pengkajian telah 

ditentukan diagnosis keperawatan dan disusun intervensi keperawatan yang 

akan dilakukan. Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan tujuan yang sesuai 

dengan masalah kesehatan yang didapatkan sehingga dapat membantu 

proses perawatan pada klien. Oleh karena itu, pelaksanaan impelementasi 

harus spesifik hal ini untu menangani berbagai faktor yang berpengaruh 

terhadapa kesehatan (Nursalam, 2019). 

 Adapun implementasi keperawatan yang dapat diberikan pada 

pasien trauma kepala yakni Memastikan jalan napas, pernapasan, dan 

sirkulasi (ABC) stabil. Hal ini dilakukan dengan memastikan pasien 

bernapas secara mandiri atau dengan bantuan ventilator, memiliki denyut 

nadi dan tekanan darah yang normal, serta memiliki kadar oksigen yang 

cukup dalam darah,Memantau tekanan intrakranial (TIK),memantau suhu 

memperburuk kerusakan otak, serta mencegah infeksi karena Infeksi dapat 

memperburuk kerusakan otak dan meningkatkan risiko kematian. (Carroll, 

2022) 

2.2.5 Evaluasi Keperawatan 

 Evaluasi merupakan bagian paling terakhir dari proses keperawatan. 

Pelaksanaan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana, berkelanjutan, 

terarah, dan profesional untuk mengoptimalkan tindakan yang dilakukan 

sesuai dengan tujuanyang telah disusun sehingga pasien memperoleh hasil 
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yang maksimal dalam pelayanan kesehatan. Tujuan evaluasi adalah untuk 

menilai pencapaian tujuan, dan memutuskan apakah melanjutkan, 

mengubah atau menghentikan rencana asuhan.  

 Pendokumentasian pada tahap evaluasi merupakan perbandinagan 

yang sistematis dan terencana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

dan kondisi pasien setelah pelaksanaan. Evaluasi sedang berlangsung, 

melibatkan pasien dan profesional kesehatan lainnya. Evaluasi 

keperawatan merupakan tahap kelima dalam rangkaian proses keperawatan 

untuk mengetahui apakah tujuan intervensi keperawatan yang dilakukan 

terpenuhi atau diperlukan pendekatan yang berbeda (Nursalam, 2019). 

 Evaluasi yang harus dilakukan pada pasien trauma kepala 

diantaranya penilaian status kesadaran, pemantauan jalan napas, 

pernapasan dan sirkulasi (ABC) tetap stabil, tanda-tanda vital, fungsi 

neurologis, dan pemeriksaan fisik umum lainnya. Kemudian merumuskan 

kembali diagnosa keperawatan serta merencanakan intervensi lanjutan 

yang harus dilakukan (Disorders, 2023).  

2.3 Evidance Based Practice in Nursing (EBPN) 

2.3.1 Definisi 

 Blanket warmer berfungsi untuk menjaga suhu tubuhnya stabil. 

Pada dasarnya, alat ini menggunakan panas yang dialirkan melalui blower 

sebagai penghantar panas, yang membuat pasien hangat (Rositasari, S., & 

Dyah, n.d.) 
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2.3.2 Tujuan  

a. Membantu mempertahankan suhu tubuh 

b. Mengurangi rasa sakit atau nyeri 

c. Mencegah terjadinya hipotermia 

2.3.3 Prosedur Pemberian dan Rasionalisasi 

a. Pra interaksi  

1) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

2) identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan 

kontraindikasi 

3) Berikan salam dan panggil pasien dengan namanya 

4) Memperkenalkan diri 

5) Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada 

pasien 

6) Mencuci tangan 

7) Melakukan pemantauan suhu sebelum diberikan intervensi 

8) Pemasangan blanket warmer diatas tubuh pasien selama 30 

menit 

9) Melakukan pemantauan suhu setelah diberikan intervensi 

10) Membereskan alat  

11) Cuci tangan 

b. Fase Terminasi 

1) Mengevaluasi respons klien setelah diberikan intervensi 

2) Mendokumentasikan kegiatan 
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2.3.4 Artikel Utama dan Jurnal Pendukung 

 

Judul/ Nama Penulis/ Tahun Terbit/ 

Nama Jurnal 

Metode Penelitian Hasil 

Judul : 

Blanket warmer terhadap peningkatan 

suhu tubuh pasien 

Penulis: 

Rizki Sari Utami Muchtar 

Tahun: 

2023 

Nama Jurnal: 

Journal of  Sciences Nursing 

Metode dalam penelitian ini adalah  pre-eksperimental 

design atau quasy experiment dengan desain pre dan post 

design yang diberikan pada responden setelah dilakukan 

perlakuan. Model rancangan ini adalah dengan melakukan 

observasi dua kali yakni sebelum experimental serta sesudah 

experimental. Nilai suhu tubuh sebelum serta sesudah 

dilakukan Blanket Warmer pada pasien Pasca Operasi 

perlakuan didapatkan pre test suhu tubuh sebesar 100 % 

dengan suhu tubuh hipotermi dan nilai post test 100 % suhu 

tubuh normal dengan p Value 0,001. (Muchtar et al., 2023) 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

penggunaan blanket warmer terhadap 

peningkatan suhu tubuh pasien pasca 

operasi diruangan recovery room 

RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjung 

Pinang 

Judul : 

Efektivitas selimut elektrik dalam 

peningkatan suhu tubuh pasien pasca 

operasi yang mengalami hipotermia.  

Penulis: 

Fenni Febrieni. 

Tahun: 

2020 

Nama Jurnal: 

Scientific Journal of Nursing Research  

Menggunakan design literature review dimana pencarian data 

artikel sumber dilakukan melalui 3 database Pubmed, 

Proques, dan google sarjana untuk mengambil artikelyang 

relevan yang diterbitkan dalam bahasa inggris dan bahasa 

indonesia. (Febriani et al., 2020) 

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil 

penggunaan selimut elektrik dapat 

menaikkan suhu tubuh pasien secara 

efektif dengan kisaran rata-rata 1,50-

1,96 derajat celcius.  

Judul : 

Efektivitas penggunaan terapi cairan 

infus hangat dan blanket warmer pada 

pasien hipotermia post anastesi regional 

di BSD RSUD Kota Tangerang  

Penulis: 

Restu Gilang Ramadhan 

Tahun: 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif 

quasi eksperimen dengan menggunakan bentuk rancangan one 

group pre-post test design. (Restu, 2023) 

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil 

pemberian blanket warmer selama 30 

menit efektif untuk meningkatkan suhu 

tubuh pasien  
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2023 

Nama Jurnal: 

Jurnal Inovasi Penelitian 

Judul:  

Pengaruh Blanket Warmer Terhadap 

Hipotermi Pada Pasien Pasca General 

Anestesi di Rumah Sakit Jatiwinangun 

Purwokerto 

Penulis: 

Muhammad Jarod, Tophan Heri 

Wibowo, Rahmaya Nova Handayani 

Tahun : 

2024 

Nama jurnal :  

Jurnal ilmiah wahana pendidikan 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan desain pra- eksperimental termasuk desain one-

group pretest-posttest. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah metode nonprobability sampling, 

khususnya pendekatan konsekutif sampling. Penelitian ini 

menggunakan jumlah sampel sebanyak 38 partisipan. 

Uji Wilcoxon menghasilkan nilai p 

sebesar 0,000, lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang telah ditentukan yaitu 

0,05. Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan secara statistik 

pemberian blanket warmer terhadap 

terjadinya hipotermi pada pasien yang 

menjalani anestesi umum di Instalasi 

Bedah Sentral RSUD Jatiwinangun 

Purwokerto. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan 

blanket warmer selama 30 menit pada 

pasien hipotermi mengakibatkan 

perubahan keadaan hipotermi pasien. 

Hasil ini sejalan dengan fungsi 

penghangat selimut, yaitu untuk 

mengatasi hipotermi pada pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

  

2.4 Konsep Teori Keperawatan 

  Teori keperawatan yang digunakan dalam analisis kasus ini adalah 

teori Virginia Henderson yaitu 14 kebutuhan dasar manusia dalam 

memberikan asuhan keperawatan yang telah di tuangkan dalam buku 

Falsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan (Risnah & 

Muhammad Irwan, 2021) Henderson menegaskan pentingnya seni dalam 

keperawatan dan mengenalkan 14 kebutuhan dasar manusia yang menjadi 

dasar asuhan keperawatan. Sebagaiaman dalam buku Virginia Henderson 

berjudul The Nature of Nursing: A Defnition and Its Implications for 

Practice, Research, and Education, yang memperkenalkan 14 kebutuhan 

dasar manusia yang merupakan dasar untuk dikatakan sehat dan harus 

diaplikasikan dalam pemberian asuhan keperawatan. 

  Menurut Virginia Henderson ada tiga tahap hubungan perawat 

dengan pasien, yaitu saat perawat berperan sebagai pengganti keluarga, 

penyelamat, dan mitra bagi pasien. Melalui proses interpersonal, perawat 

harus mempunyai instin, komunikasi yang baik dan hubungan yang baik 

kepada pasiennya untuk menggali lebih dalam bantuan apa yang dibutuhkan 

klien (Yani Achir, 2018: dalam Risnah, 2021)  

  Teori henderson berkaitan dengan ilmu keperawatan dalam memberi 

asuhan keperawatan yang merupakan tugas utama perawat. Manfaat dari 

asuhan keperawatan ini dapat dilihat dari perubahan kesehatan klien dari 

sakit menjadi sehat, yang awalnya mengalami ketergantungan pada orang 

lain hingga pada akhirnya menjadi mandiri dalam merawat diri. Perawat 
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melakukan tugasnya membantu pasien dengan melakukan pengkajian, 

merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi hal yang terjadi 

pada pasien setelah diberikan asuhan keperawatan berdasar pada 14 

komponen kebutuhan dasar manusia (Asmadi, 2008 dalam: Risnah, 2021). 

Adapun 14 komponen kebutuhan dasar manusia antara lain: 

1. Kebutuhan Bernapas 

Pasien dengan trauma kepala berat mungkin membutuhkan bantuan 

ventilasi mekanik untuk membantu mereka bernapas. Perawat 

bertanggung jawab untuk memantau fungsi pernapasan pasien, 

memastikan jalan napas paten, dan memberikan ventilasi mekanik bila 

diperlukan. 

2. Kebutuhan Sirkulasi 

Trauma kepala dapat menyebabkan hipotensi dan syok. Perawat 

bertanggung jawab untuk memantau tanda-tanda vital pasien, 

memberikan cairan intravena, dan menggunakan obat-obatan untuk 

menstabilkan tekanan darah. 

3. Kebutuhan Eliminasi 

Pasien dengan trauma kepala mungkin mengalami inkontinensia urin dan 

alvi. Perawat bertanggung jawab untuk membantu pasien dalam 

eliminasi, memasang kateter urin bila diperlukan, dan menjaga 

kebersihan pasien. 

4. Kebutuhan Makan dan Minum 
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Pasien dengan trauma kepala berat mungkin memerlukan pemberian 

makan melalui pipa nasogastrik atau gastrostomi. Perawat bertanggung 

jawab untuk memberikan nutrisi yang adekuat kepada pasien, mem antau 

status hidrasi pasien, dan mencegah komplikasi seperti aspirasi. 

5. Kebutuhan Bergerak dan Mempertahankan Postur 

Pasien dengan trauma kepala berat mungkin mengalami kelemahan atau 

kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh. Perawat bertanggung jawab untuk 

membantu pasien bergerak dan mempertahankan postur tubuh yang 

tepat, mencegah komplikasi seperti dekubitus, dan membantu pasien 

dalam aktivitas sehari-hari. 

6. Kebutuhan Tidur dan Istirahat 

Pasien dengan trauma kepala membutuhkan istirahat yang cukup untuk 

membantu pemulihan. Perawat bertanggung jawab untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif untuk tidur, membantu pasien tidur dan 

istirahat, dan memantau pola tidur pasien. 

7. Kebutuhan Berpakaian dan Berhias 

Pasien dengan trauma kepala mungkin membutuhkan bantuan untuk 

berpakaian dan berhias. Perawat bertanggung jawab untuk membantu 

pasien memilih pakaian yang nyaman dan aman, membantu pasien 

berpakaian dan berhias, dan menjaga kebersihan dan kerapian pasien. 

8. Kebutuhan Menjaga Suhu Tubuh 

Pasien dengan trauma kepala mungkin mengalami demam atau 

hipotermia. Perawat bertanggung jawab untuk memantau suhu tubuh 
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pasien, memberikan intervensi untuk menjaga suhu tubuh pasien dalam 

kisaran normal, dan mencegah komplikasi seperti hipotermia atau 

hipertermia (Arifani, D., & Sari, 2022). 

9. Kebutuhan Kebersihan dan Kenyamanan 

Pasien dengan trauma kepala membutuhkan perawatan kulit dan mandi 

yang teratur. Perawat bertanggung jawab untuk membantu pasien mandi, 

menjaga kebersihan kulit pasien, dan mencegah komplikasi seperti 

infeksi kulit. 

10. Kebutuhan Keamanan 

Pasien dengan trauma kepala berisiko jatuh dan cedera. Perawat 

bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi 

pasien, memasang pengaman di tempat tidur pasien, dan mengawasi 

pasien untuk mencegah jatuh dan cedera. 

11. Kebutuhan Berkomunikasi 

Pasien dengan trauma kepala mungkin mengalami kesulitan 

berkomunikasi. Perawat bertanggung jawab untuk menggunakan teknik 

komunikasi yang efektif untuk berkomunikasi dengan pasien, membantu 

pasien memahami informasi, dan membantu pasien mengekspresikan 

kebutuhannya. 

12. Kebutuhan Beribadah 

Pasien dengan trauma kepala mungkin membutuhkan dukungan 

spiritual. Perawat bertanggung jawab untuk menghormati keyakinan 
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spiritual pasien, membantu pasien dalam menjalankan ibadah, dan 

menyediakan dukungan spiritual bagi pasien. 

13. Kebutuhan Bermain dan Berekreasi 

Pasien dengan trauma kepala mungkin membutuhkan aktivitas untuk 

membantu pemulihan. Perawat bertanggung jawab untuk membantu 

pasien menemukan aktivitas yang sesuai dengan kondisinya, membantu 

pasien berpartisipasi dalam aktivitas, dan memantau tingkat energi 

pasien. 

14. Kebutuhan Belajar 

Pasien dengan trauma kepala mungkin membutuhkan edukasi tentang 

kondisinya dan cara merawat diri. Perawat bertanggung jawab untuk 

memberikan edukasi kepada pasien tentang kondisinya, cara merawat 

diri, dan cara mencegah komplikasi (Rahmawati.2022) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Rancangan Studi Kasus 

 Pada karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan melibatkan 1 responden. 

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

suatu kasus yang terdiri dari proses keperawatan dan memiliki tujuan 

memberikan gambaran secara menyeluruh, intensif, detail dan rinci mengenai 

latar belakang, karakter ataupun sifat pada suatu kasus tersebut. Penelitian 

dalam metode studi kasus dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan 

atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis. 

3.2 Subyek Studi Kasus 

 Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu yang sudah 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi 

dalam penelitian ini yaitu:  

1. Kriteria Inklusi 

a. Responden berada ditempat pada saat penelitian 

b. Pasien dengan penurunan kesadaran  

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

di ruang ICU 

d. Pasien mengalami masalah hiportermia 
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2. Kriteria Eksklusi 

a. Responden yang mengalami kondisi perburukan 

3.3 Fokus Studi Kasus 

 Fokus studi kasus pada penelitian ini ialah melakukan asuhan keperawatan 

pada pasien traumatic brain injury cedera otak traumatik dengan hiportermia 

menggunakan intervensi blanket warmer. 

3.4 Instrumen Studi Kasus 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah format asuhan 

keperawatan GADAR (Gawat dan Darurat) yang terdiri diantaranya: 

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

masalah utama, pengkajian primer aiway, breathing, circulation, 

disability, ekxposure, pengkajian sekunder breathing, blood, 

neurologis, bladder, bowel, bone, pengkajian rasa aman dan nyaman, 

aktivitas, istirahat, tidur, riwayat sosial, riwayat psikologi, spiritual, 

tanda-tanda vital, diagnostik, dan laboratorium. Pada pengkajian 

kebutuhan pasien menggunakan SDKI berdasarkan gejala yang 

ditemukan dari pasien. 

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

3. Format diagnosa keperawatan terdiri dari: diagnosa keperawatan  

4. Format rencana keperwatan terdiri dari: diagnosa keperawatan, 

luaran/hasil keperawatan menggunakan SLKI, dan rencana intervensi 
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menggunakan SIKI 

5. Format implementasi/pelaksanaan dan evaluasi keperawatan terdiri 

dari: hari dan tanggal, nomor diagnosa keperawatan, implementasi 

keperawatan, evaluasi keperawatan, serta paraf dan nama perawat 

3.5 Prosedur Pengambilan Data 

1. Persiapan  

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

kemudian mengajukan intervensi berbasis Evidance based practice 

nursing (EBPN) kepada pasien yang telah dipilih, berdasarkan 

hasil diskusi dengan pembimbing insitusi 

b. Peneliti melakukan koordinasi kepada kepala ruangan tempat 

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

Wahidin Sudirohusodo Makassar, serta menjelaskan prosedur 

tindakan yang akan dilakukan 

c. Peneliti menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam 

melakukan implementasi Blanket Warmer. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara 

3. Penyusunan Laporan  

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah yang 

telah dianjurkan oleh institusi dalam hal ini Universitas Islam Negeri 
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Alauddin Makassar, Prodi Ners. 

3.6 Tempat dan Waktu Pengambila Data Studi Kasus 

 Penelitian ini dilakukan di ruangan Intensive Care Unit RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan selama 5 hari yaitu pada tanggal 04-

08 Maret 2024 

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data 

 Analisis data dan penyajian data dalam studi kasus disajikan secara tekstual 

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

untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subjek studi kasus dilakukan 

dengan menggunakan lima proses keperawatan, dalam hal ini pengkajian, 

diagnosis, interevensi, implementai, dan evaluasi keperawatan. Data yang 

sudah diperoleh dari hasil pengkajian melalui proses wawancara, pemeriksaan 

fisik dan observasi kemudian dimasukkan ke dalam tabel analisis data untuk 

merumuskan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien 

berdasarkan buku standar diagnosa keperawatan indonesia, untuk selanjutnya 

menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria luaran yang akan 

ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia hasil 

keperawatan. Kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan, dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien 

menggunakan format SOAP yang khusus merawat pasien, penyajian data 

disajikan dalam bentuk naratif yaitu review dari hasil evaluasi dijelaskan. 
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3.8 Etika Studi Kasus 

 Pertimbangan etis diperhitungkan dalam penelitian ini. Pertimbangan etik 

berfungsi untuk mencegah timbulnya masalah etik selama penelitian. Oleh 

karena itu, peneliti berusaha untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan 

yang muncul. Ada tiga prinsip etik umum yang berlaku untuk penanganan 

masalah etik, yaitu non maleficence dan beneficence, respect to person, serta 

justice (Bect 2018). 

1. Respect of Persons (Others) memiliki tujuan mendasar untuk 

mempertahankan otonomi, pengambilan keputusan independen 

(penentuan nasib sendiri) dan perlindungan kelompok yang bergantung 

atau rentan dari penyalahgunaan. Pengasuh dapat menginformasikan 

pasien bahwa mereka dalam kondisi baik, meskipun ada beberapa 

gangguan 

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

keuntungan maksimum dan resiko minimum. Misalnya, jika ada resiko, 

itu harus masuk akal (reasonable). Perawat dapat merekomendasikan 

olahraga untuk meningkatkan kesehatan pasien, jika olahraga dilakukan 

dapat menimbulkan resiko kekambuhan penyakit. Dengan rancangan 

penelitian ilmiah, peneliti mampu melakukannya dengan baik, 

mengikuti prinsip jangan merugikan (no harm, no evil) 

3. Prinsip etika keadilan (Justice): Prinsip ini menekankan bahwa setiap 

orang berhak mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya dalam arti 
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keadilan distributif dan pemerataan. Jangan biarkan kelompok rentan 

memiliki masalah yang tidak adil. Pada prinsipnya sponsor dan peneliti 

tidak bertanggung jawab atas perlakuan tidak adil tersebut. Misalnya, 

jika seorang pasien baru saja dirawat inap dan ada pasien lain, perawat 

mempertimbangkan beberapa faktor dan kemudian bertindak dengan 

cara yang adil sehingga pasien lain tidak merasa dikucilkan atau diakali.  

4. Prinsip etika kerahasiaan (Confidentiality): Prinsip ini adalah informasi 

tentang pasien harus dijaga. Segala sesuatu yang terdapat dalam 

dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka 

pengobatan pasien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh infromasi 

tersebut kecuali jika diizinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan. 

Diskusi tentang pasien diluar area pelayanan, menyampaikan pada 

teman atau keluarga tentang pasien dan tenaga kesehatan lain jika tidak 

penting harus dihindari. 
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BAB IV 

LAPORAN KASUS 

 

PENGKAJIAN KEPERAWATAN ICU 

ASSESMENT 

Nama Pasien : Tn. D 
 

Umur : 62 Tahun 

Jenis kelamin:   L / P  

No. RM : 01140973 

Nama Keluarga  : Ny. M 

Agama  : Islam 

Pekerjaan  : Pensiunan 

Alamat Rumah  : Jl. Arung Tarumpu No. 24/ Kel. Lumpue,Kab. Pare-Pare 

Telp/Hp  : 085256325371 

Diagnosa Medis  : Traumatic Brain Injury 

Tanggal Masuk ICU     : 01 Maret 2024 

Datang Tanggal : 01 Maret 2024           Pukul: 14.00 Wita        Asal Ruangan: OK Cito 

Alat Terpasang :  

 Infus 

 Ventilator  

 

 

Kateter NGT 

□ CVC □Transfusi 

 

 Monitor  

□Lainnya 

KATEGORI MASUK ICU : Kategori 1 

Keluhan Utama : Penurunan Kesadaran 

 

 

Riwayat Penyakit/ Mekanisme Cedera : Pasien datang ke RSWS pada tanggal 27 Februari 2024 rujukan RSUD 

Ainun Habibie Pare-pare dengan penururnan kesadaran setelah mengalami kecelakaan pada tanggal 24 Februari 

2024 pukul 23.00 Wita. Pasien sedang menyebrang kemudian ditabrak motor dengan kecepatan tinggi hingga 

terlempar sejauh 3 meter. Riwayat mual (-), muntah (+) > 10 kali dalam 30 menit setelah kecelakaan. Riwayat demam 

(+), kejang (-), keluar darah dari telinga (-), keluar darah dari mulut (-). Riwayat hipertensi (+) berobat tidak 

terkontrol dengan amlodipine 10 mg 

 

 

Riwayat Kesehatan Keluarga : Istri pasien mengatakan mertua perempuannya memiliki penyakit hipertensi 

begitupun dengan pasien 

  

 

(Orientasi tempat, waktu, dan orang) : sulit dikaji karena pasien mengalami penurunan kesadaran 
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COMPREHENSIVE ASSESMENT & ON 

 GOING ASSESMENT 

Riwayat Kesehatan Lalu : 

SAMPLE 

S (Sign & Simptom)  : Pasien masuk RS dengan riwayat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 

cedera pada kepalanya. Pasien mengalami penurunan kesadaran dan sempat muntah lebih dari 10 kali 

pasca kejadian 

A (Allergies)               : Tidak ada riwayata alergi 

M (Medications)        : Konsumsi Amlodipine 10mg, 1x1 via Oral 

P (Past Illness)           : Riwayat Hipertensi  

L (Last Meal)             : Bubur saring 

E (Event Leading)     : keluarga pasien mengatakan, pasien tidak memiliki riwayat kecelakaan yang 

lain. 

 

AIUEO 

A (Alkohol)   : Tidak mengonsumsi alkohol 

I (Insulin)               : Tidak ada 

 U (Uremia)              : Tidak ada 

E (Epilepsi)              : Tidak ada penyakit epilepsi 

O (Over dosis)         : Tidak pernah 

Pengkajian B1-B6  

B1 (Breathing) 

• Bentuk dada : Normochest 

• RR                : 18x/menit 

• Terpasang Endotracheal Tube,lendir (+) pada endotracheal dan oral 

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

• Pernafasan cuping hidung (+/-) : Tidak ada 

• Penggunaan Alat Bantu Pernapasan : ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO2 40%, PEEP 5.0 

• Suara nafas : Vesikuler 

Masalah : Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif 

 

B2 (Circulation) 

 

• Tekanan Darah : 158/90 mmHg 

• CRT                  : <3 detik 

• Sianosis            : (-/-) 

• Konjuctiva        : Tidak anemis 

• Nadi                   : 86 x/menit 

• Suhu                   : 35.º9C 

 

B3 (Neurologi) 

• Tingkat Kesadaran : Delirium 

• GCS E3M4V2 = 9 

• Skla nyeri 3/10 BPS 

• Suhu tubuh: 35,9 ºC 

• Refleks Nervus Kranialis (Jabarkan 12 Nervus Kranialis dengan singkat): Sulit dikaji karena pasien 

mengalami penurunan kesadaran 
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Masalah : penurunan kapasitas adaptif intrakranial dan hipotermia 

 

B4 (Bladder) 

 

• Edema Vagina/Scrotum (-) 

• Produksi Urine 600-800cc/hari 

• Terpasang kateter Urine (+),Jenis: Silicon 

• Balance Cairan/24 Jam (Silahkan dilampirkan perhitungan BC) : +586cc /24 J 

Intake Parenteral: IVFD KAEN 3B 1000ml/24 jam 

Intake Enteral: Susu 3x100 ml 

Kontrol pemberian obat: 

- Cefriaxone 1 gram/12 jam/Intravena   

- Fentanyl 30 mcg/jam/Intravena 

- Nicardipine  2ml/jam/Iv-sp 

- Omeprazole 40 mg /24 jam/intravena 

- Dexmedetomedin 0,2mcg/KgBB.Ka, 

- Mannitol 20% 100cc/12 jam/intravena 

- Asam Traneksamat 500 mg / 8 jam / intravena 

- Phenytoin 100 mg / 8 jam / intravena 

- Vip Albumin 2 caps/8 jam/NGT  

- Paracetamol 1 gr / 8 jam /intravena 

- Amlodipin 10mg/24 jam/NGT 

Jumlah Input: 2116cc /24 jam 

Jumlah Output:1530cc /24 J 

 

B5 (Bowel) 

 

• Terpasang NGT (+) Ukuran 18 fr 

• Peristaltik Usus : 6-8x/menit 

Masalah : Tidak ada masalah keperawatan 

 

B6 (Bone) 

 

• Warna Kulit: Sawo matang 

• Decubitus : Tidak 

• Edema (+/-) 

• Pergerakan Ekstremitas (aktif/ pasif) : Pasif 

• Kekuatan Otot : 3/3 ekstermitas atas, ekstermitas bawah 2/2 

• Lesi (+/-) : Tidak 

• Fraktur (+/-) : Tidak  

• Dekubitus (+/-) ; Tidak 

• ,Luka terbuka (-/-) : - 

•  Luka Post Operasi (+) : post op craniectomy 

Area  :      
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Keterangan Gambar :  Ukuran : Defek os frontal sisi kanan ukuran +- 3,14 x 4,76 cm dan os frontal sisi 

kiri ukuran +- 2,89 x 2,43 cm 

 

 

Pengkajian Rasa Aman dan Nyaman 

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

pasien direstrain, serta pasien tampak gelisah, skala nyeri 3 BPS 

 

b. Apakah mengganggu aktifitas? 

Pasien terpasang ventilator dan hanya terbaring ditempat tidur 

 

c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi / menghilangkan nyeri? 

Pasien tersedasi dan terpasang fentanyl 30 mg/jam/IV-Sp 

 

d. Apakah cara yang digunakan untuk mengurangi nyeri efektif? 

Pasien tersedasi 

 

e. Apakah ada riwayat pembedahan ? 

Ya 

Pengkajian Aktivitas,Istirahat dan Tidur 

a. AKTIFITAS 

1) Apakah klien selalu berolah raga? Jenis OR?  

Keluarga pasien mengatakan bahwasnya pasien sering berolahraga selama pensiun 

 

2) Apakah klien mengguanakan alat bantu dalam beraktifitas?  

Keluarga pasien mengatakan sebelum kecelakaan pasien tidak pernah menggunakan alat bantu 

dalam beraktivitas 

 

3) Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan? Jelaskan  secara 

rinci 

Selama sakit pasien tidak bisa beraktivitas karena mengalami penurunan kesadaran. Pasien hanya 

bisa berbaring ditempat tidur, pasien dalam keadaan tidak bisa merawat dirinya, semua aktivitas 

dibantu oleh perawat 

 

b. ISTIRAHAT 

1) Kapan dan berapa lama klien beristirahat? 

Keluarga pasien mengatakan sebelum sakit pasien tidur siang kurang lebih 1-2 jam, dan dimalam 

hari pasien tidur 6-8 jam  
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2) Apa kegiatan untuk mengisis waktu luang? 

Keluarga pasien mengatakan pasien akan kumpul dengan teman partainya 

 

3) Apakah klien manyediakan waktu khusus untuk istirahat?   

Keluarga pasien mengatakan pasien selalu menyediakan waktu untuk tidur siang ketika pulang dari 

berkegiatan serta bermain tenis meja 

 

4) Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby?  

Keluarga pasien mengatakan waktu luang kadang dipakai pasien untuk menyalurkan hobi nya yaitu 

tenis meja 

 

5) Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini? 

Tampak pasien hanya berbaring ditempat tidur 

 

c. TIDUR 

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

Keluarga pasien mengatakan tidur siang dalam malam hari, disiang hari pasien tidur sekitar 1-2 

jam dan di malam hari pasien tidur sekitar 6-8 jam 

 

2) Apakah kondisi saat ini menganggu klien?  

Sulit dikaji karena pasien dalam keadaan kesadaran menurun 

 

3) Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur?  

Keluarga pasien mengatakan pasien tidak pernah menggunakan obat penenang sebelum tidur 

 

4) Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur?   

Keluarga pasien mengatakan kegiatan yang dilakukan pasien menjelang tidur adalah nonton TV 

 

5) Bagaimana kebiasaan tidur? 

Keluarga pasien mengatakan pasien tidur sesuai dengan kebiasaannya yaitu tidur siang dan 

malam  

 

6) Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya? 

Keluarga pasien mengatakan pasien tidur siang 1-2 jam dan tidur dimalam hari sekitar 6-8 jam 

 

7) Apakah klien sering terjaga saat tidur?  Keluarga pasien mengatakan pasien terbangun 

jika hanya ingin buang air kecil saja 

 

8) Pernahkah mengalami gangguan tidur? Jenis nya?  

Keluarga pasien mengatakan pasien tidak pernah mengalami gangguan pada masalah tidurnya 

 

9) Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut?      

- 

Pengkajian Riwayat Sosial : 

a. Apakah klien mempunyai teman dekat?  

Keluarga pasien mengatakan pasien memiliki teman dekat yang sering ditemani bermain tenis meja 
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b. Siapa yang dipercaya klien?  

Keluarga pasien mengatakan istri dan keluarganya 

 

c. Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat?  

keluarga pasien mengatakan pasien sering ikut kegiatan jumat bersih dengan masyarakat 

 

d. Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan?  

Keluarga pasien mengatakan  semua kegiatan yang dilakukan pasien sesuai dengan kemampuannya 

 

Pengkajian Riwayat Psikologi: 

a. Status Emosi. 

1) Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya?  Sulit dikaji 

2) Bagaimana suasana hati klien? Sulit dikaji 

3) Bagaimana perasaan klien saat ini? Sulit dikaji 

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

b. Konsep diri 

1) Bagaimana klien memandang dirinya? Sulit dikaji 

2) Hal – hal apa yang disukai klien? Sulit dikaji 

3) Bagaimana klien memandang diri sendiri ? Sulit dikaji 

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

5) Hal – hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? Tidak ada. Pasien hanya terbaring di tempat 

tidur 

Pengkajian Riwayat Spiritual : 

a. Apakah klien menganut satu agama?  

Pasien menganut agama islam 

b. Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah?  

Sulit dikaji, Pasien mengalami penurunan kesadaran  

c. Bagaian mana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama?  

Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun 

PEMERIKSAAN TANDA-TANDA VITAL 

• TANDA VITAL 

TD : 158/90 mmHg 

HR: 86 x/menit 

RR : 18 x/menit 

SUHU: 35.9°C 

 

 

 

Behavioural Pain Scale 

Parameter 1 2 3 4 Skor 

Face 

(Wajah) 

Tenang/rile ks Mengerutkan 

alis 

Kelopak mata 

tertutup 

Meringis 1 

Anggota 

Badan 

Sebelah Atas 

Tidak ada 

pergerakan 

Sebagian 

ditekuk 

Sepenuhnya 

ditekuk dengan 

fleksi jari-jari 

Retraksi 

permanen 

1 
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Ventilasi Pergerakan 

dapat 

ditoleransi 

Batuk dengan 

pergerakan 

Melawan 

ventilator 

Tidak dapat 

mengontrol 

dengan 

Ventilasi 

1 

Total skor 3 

 

Identifikasi risiko 

Risiko jatuh (Morse fall scale) 

 Tidak berisiko (0-24) 

 Risiko rendah (25-50) 

 Risiko tinggi (>51) 

 

 

 

Skor pasien 55 

Status fungsional (Barthel Indeks) 

 Ketergantungan total (0-4) 

 Ketergantungan berat (5-8) 

 Ketergantungan sedang (9-11) 

 Ketergantungan ringan (12-19) 

 Mandiri (20) 

 

Skor pasien 0 

 

Risiko dekubitus 

 Berisiko (10-15) 

 Berisiko tinggi (15-20) 

 Berisiko sangat tinggi (>20) 

 

Skor pasien 24 

 
 

PEMERIKSAAN FISIK 

 Kepala dan Leher 

Inspeksi :  

Kepala  : Bentuk normachepal, kepala tampak botak, Nampak balutan pada kepala, tampak tepasang 

drain pada kepala 

Telinga : bentuk simetris, tidak ada cairan darah dari telinga  

Mata     : mata simetris, sclera warna merah, conjungtiva tidak anemis, pupil isokor, refleks cahaya+ 

/+,refleks pupil +/+ , kedua mata bisa terbuka, tidak ada lesi pada mata  

Hidung   : bentuk simetris, tidak ada massa, tidak ada sekret, tidak ada lesi, tidak ada darah Mulut : 

mukosa bibir agak kering, tidak ada luka/ lesi , terdapat sekret pada canul trachea dan oral  

Leher     : tidak ada pembengkakan kelenjer dan peningkatan JVP 

 

 Thoraks 

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

jejas 

Palpasi       : tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi 

Perkusi      : suara sonor 

Auskultasi : Vesikuler 

 

 Pelvis 

Inspeksi : Tampak bersih, tidak ada benjolan 

Palpasi : Tidak ada benjolan 

 Ekstremitas atas/bawah 

Inspeksi :  

Atas        : nampak kedua tangan di restrain, nampak edema pada punggung dan jari-jari tangan, 

nampak terpasang alat tensi pada tangan kiri 

Bawah    : tidak ada edema pada ekstermitas bawah, kuku kaki nampak panjang  

Palpasi   : ekstermitas atas dan bawah teraba dingin 

 

 Punggung 

Inspeksi : Tidak ada edema, tidak ada lesi  
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Palpasi   : Sulit dikaji 

 

 Genetalia  

Inspeksi : Pasien terpasang kateter urine 

Palpasi   : Sulit dikaji  

 

 

PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK 

 RONTGEN  USG  CT-SCAN  EKG  ENDOSKOPI  Lain-lain 

:  

Hasil : 

Foto Thorax 3/3/2023 

- Tanda-tanda bendungan paru 

- Pneumonia bilateral 

- Terpasang ETT dengan tip +/- 5.66 cm diatas carina 

- Terpasang gastric tube dengan tip kesan pada gaster  

 Foto Thorax 27/2/2024 

- Pulmo normal  

 MSCT Kepala 3/3/2024 

- Perdarahan intracerebral lobus frontalis kanan dengan estimasi volume perdarahan +/- 3.08 cc 

(dibandingkan dengan MSCT Scan kepala tanggal 28 Februari 2024, kesan : perbaikan) 

- Perdarahan epidural regio parietal kiri (dibandingkan dengan MSCT Kepala 3D tanggal 28 Februari 

2024, kesan : perbaikan)  

- Defek os frontal sisi kanan berukuran +/- 3.14 x 4.76 cm dan os frontal sisi kiri berukuran +/- 2.89 

x 2.43 cm 

- Brain edema 

- Rhinitis hypertrophycan 

- Multisinusitis  

- Subgaleal hematom frontoparietooccipital kanan dan parietal kiri  

PEMERIKSAAN LABORATORIUM 

Pemeriksaan Laboratorium (04 Maret 2024) 

Pemeriksaan Hasil Nilai rujukan Satuan Keterangan 

Hasil Pemeriksaan Hematologi Rutin 

WBC 11.0 4.00-10.0 10^3/ul Leukositosis 

RBC 4.10 4.00-6.00 10^6/ul Normal 

HGB 12.1 12.0-16.0 gr/dl Normal 

HCT 35 37.0-48.0 % Normal 

MCV 86 80.0-97.0 fl Normal 

MCH 30 26.5-33.5 pg Normal 

MCHC 34 31.5-35.0 gr/dl Normal 

PLT 165 150-400 10^3/ul Normal 

RDW-SD 40.1 37.0-54.0 fl Normal 

RDW-CV 12.7 10.0-15.0 % Normal 

PDW 10.3 10.0-18.0 fl Normal 

MPV 9.8 6.50-11.0 fl Normal 

P-LCR  13.0-43.0 %  
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PCT 0.16 0.15-0.50 % Normal 

NEUT 89.1 52.0-75.0 % Leukositosis/peradangan 

LYMPH 5.4 20.0-40.0 % Limfopenia/infeksi 

MONO 4.8 2.00-8.00 % Normal 

EO 0.4 1.00-3.00 10^3/ul Normal 

BASO 0.3 0.00-0.10 % Normal 

LED I 70 (L<10,P<20) mm Peradangan 

Hasil pemeriksaan laboratorium GPT 

SGPT 127 <41 U/L Sirosis 

Hasil pemeriksaan laboratorium albumin 

Albumin 2.7 3.5-5.0 gr/dl  

Hasil pemeriksaan laboratorium glukosa sewaktu 

GDS 172 140 mg/dl  

Hasil pemeriksaan laboratorium elektrolit 

Natrium 136 136-145 mmol/l Normal 

Kalium 2.7 3.5-5.1 mmol/l  

Klorida 101 97-111 mmol/l Normal 

Hasil pemeriksaan laboratorium Kreatinin 

Kreatinin  0.81 L(<1,3), 

P(<1,1) 

mg/dl Normal  

Hasil : Neutrofilia, limfopenia, hiperbilirubinemia, peningkatan aktivitas enzim-enzim, transaminase, 

hipoalbuminemia, hipokalemia 

 

 

Hasil AGD: 

AGD 3/3/2024 

Pemeriksaan Hasil Nila Rujukan Satuan 

PH 7.558 7.35-7.45  

PO2 211.8 80.0-100.0 mmHg 

PCO2 28.1 35.0-45.0 mmHg 

SO2 99.9 95-98 % 

HCO2 25.3 22-26 Mmol/l 

BE 2.9 -2 s/d +2 Mmol/l 

ctO2 17.8 15.8-22.3  

ctCO2 26.2 23-27 Mmol/l 

 

Interpretasi Hasil AGD: Alkalosis Respiratorik 
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ANALISA DATA 

NO DATA ETIOLOGI MASALAH 

KEPERAWATAN 

1 DS:  

- Sulit dikaji 

DO: 

- RR      18x/menit 

- Lendir (+) pada endotracheal 

dan oral 

- Terpasang Endotracheal Tube 

- Pneumonia bilateral 

Cedera otak primer 

↓ 

Meningkatkan tahanan simpatik 

dan vaskuler sistemik 

↓ 

Penurunan tekanan pembuluh 

darah pulmonal 

↓ 

Peningkatan tekanan hidrosatik 

↓ 

Penumpukan cairan/sekret 

↓ 

Difusi oksigen terhambat 

 

Bersihan jalan napas 

tidak efektif  

2 DS: 

- Sulit dikaji 

DO: 

- Penggunaan Alat Bantu 

Pernapasan : ETT on 

Ventilator mode SIMV dengan 

FiO2 40%, PEEP 5.0 

- PH 7.558 

- PCO2  28,1 mmHg 

- PO2 211,8 mmHg 

Interpretasi AGD askalosis 

respiratorik 

Tanda-tanda bendungan paru 

↓ 

Pertukaran O2 dan CO2 terganggu 

↓ 

Hasil AGD abnormal 

Gangguan Pertukaran 

Gas 

3 DS: 

- Keluarga mengatakan pasien 

muntah (+) > 10 kali 30 menit 

setelah kecelakaan 

 

DO: 

- TD : 158/90 mmHg 

- HR : 86x/menit 

- GCS E3M4V2 (Delirium) 

- Terdapat nyeri tekan pada kepala 

- Perdarahan intracerebral lobus 

frontalis kanan dengan estimasi 

volume perdarahan +/- 3.08 cc 

- Perdarahan epidural regio parietal 

kiri 

- Brain edema 

Cedera otak primer 

↓ 

Kerusakan sawar otak 

↓ 

Perdarahan 

↓ 

Peningkatan TIK 

↓ 

Gangguan sirkulasi ke otak 

↓ 

Risiko perfusi serebral tidak 

efektif 

 

Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial 
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- Subgaleal hematom 

frontoparietooccipital kanan dan 

parietal kiri  

4 DS: 

- Sulit dikaji 

 

DO : 

- Suhu 35.9 derajat celcius 

- Kulit teraba dingin 

Cedera kepala 

↓ 

Kerusakan jaringan otak 

↓ 

Prosedur invasive 

↓ 

Fase inflamasi 

Hipotermia 

5 Faktor risiko: 

- Faktor prosedure invasive 

- Luka Post Operasi (+), Ukuran : 

Defek os frontal sisi kanan ukuran 

+- 3,14 x 4,76 cm dan os frontal 

sisi kiri ukuran +- 2,89 x 2,43 cm 

- Hasil pemeriksaan lab hematologi 

urin 

- WBC 11.0 

- NEUT 89.1% 

- LYMPH 5.4% 

- Terpasang ETT 

- Terpasang NGT 

- Terpasang kateter urine 

Prosedur invasive 

↓ 

Terdapat luka post op 

↓ 

Pertahanan tubuh tidak adekuat 

 

Risiko infeksi  

 

  DIAGNOSIS KEPERAWATAN 

NO DIAGNOSIS KEPERAWATAN 

1 (D.0149) Bersihan jalan napas tidak efektif b/d sekresi yang tertahan, d/d: 

DS:  

- Sulit dikaji 

DO: 

- RR : 18x/menit 

- Lendir (+) pada endotracheal dan oral 

- Terpasang Endotracheal Tube 

- Pneumonia bilateral 

2 (D.0003) Gangguan pertukaran gas b/d ketidakseimbangan ventilasi-perfusi d/d: 

DS: 

- Sulit dikaji 

DO: 

- Penggunaan Alat Bantu Pernapasan : ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO2 40%, 

PEEP 5.0 

- PH 7.558 

- PCO2  28,1 mmHg 

- PO2 211,8 mmHg 

Interpretasi AGD askalosis respiratorik 
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3 (D.0066) Penurunan kapasitas adaptif intrakranial b/d edema cerebral d/d : 

DS: 

- Keluarga mengatakan pasien muntah (+) > 10 kali 30 menit setelah kecelakaan 

 

DO: 

- TD : 158/90 mmHg 

- HR : 86x/menit 

- GCS E3M4V2 (Delirium) 

- Terdapat nyeri tekan pada kepala 

- Perdarahan intracerebral lobus frontalis kanan dengan estimasi volume perdarahan +/- 3.08 cc 

- Perdarahan epidural regio parietal kiri 

- Brain edema 

- Subgaleal hematom frontoparietooccipital kanan dan parietal kiri 

 

4 (D.0131) Hipotermia b/d agen pencedera fisik (trauma kepala) d/d : 

DS: 

- Sulit dikaji 

 

DO : 

- Suhu 35.9 

- Kulit teraba dingin 

5 (D.0142)Risiko infeksi b/d efek prosedur invasif d/d : 

Faktor risiko: 

- Faktor prosedure invasive 

- Luka Post Operasi (+), Ukuran : Defek os frontal sisi kanan ukuran +- 3,14 x 4,76 cm dan os 

frontal sisi kiri ukuran +- 2,89 x 2,43 cm 

- Hasil pemeriksaan lab hematologi urin 

- WBC 11.0 

- NEUT 89.1% 

- LYMPH 5.4% 

- Terpasang ETT 

- Terpasang NGT 

- Terpasang kateter urine 
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INTERVENSI KEPERAWATAN 

NO DIAGNOSIS (SDKI) KRITERIA HASIL 

(SLKI) 

TINDAKAN KEPERAWATAN (SIKI) RASIONAL 

1 (D.0149) Bersihan jalan napas 

tidak efektif b/d sekresi yang 

tertahan, d/d: 

DS:  

- Sulit dikaji 

DO: 

- RR      18x/menit 

- Lendir (+) pada 

endotracheal dan oral 

- Terpasang Endotracheal 

Tube 

- Pneumonia bilateral 

(L.01002) Bersihan jalan 

napas meningkat 

 

Setelah dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, diharapkan 

bersihan jalan napas 

meningkat dengan Kriteria 

hasil:  

a. Produksi sputum 

menurun 

b. Gelisah menurun 

c. Wheezing menurun  

(I.01011) Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

a. Monitor pola napas (frekuensi, 

kedalaman, usaha napas) 

b. Monitor bunyi napas  

c. Monitor sputum  

Terapeutik  

a. Posisikan semi fowler atau 

supinasi 

b. Lakukan pengisapan lendir 

kurang dari 15 detik  

c. Berikan oksigen, jika perlu  

Kolaborasi  

a. Kolaborasi pemberian 

bronkodilator,ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu 

(I.01011) Manajemen Jalan Napas 

Observasi 

a. Untuk mengetahui 

frekuensi,irama, kedalaman, 

dan upaya nafas  

b. Untuk mengetahui pola nafas 

atau suara nafas seperti 

bradipnea, takipnea, 

hiperventilasi. 

c. Mengetahui adanya jumlah, 

warna sputum serta produksi 

sputum  

Terapeutik 

a. Untuk mempertahankan 

jalan napas klien dan posisi 

sebelum melakukan suction 

b. Membantu mengeluarkan 

lendir menggunakan suction 

c. Menambah oksigen yang 

masuk ke dalam tubuh  

Kolaborasi 

a. Bekerja sama dengan tenaga 

kesehatan lain untuk 

melebarkan saluran 

pernapasan pasien. 

2 (D.0003) Gangguan pertukaran 

gas b/d ketidakseimbangan 

ventilasi-perfusi d/d: 

DS: 

(L.01003)Pertukaran Gas 

Meningkat 

 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 

(I.01008) Manajemen Asam-Basa : 

Alkalosis Respiratorik 

Observasi: 

a. Identifikasi penyebab terjadinya 

alkalosis respiratorik 

(I.01008) Manajemen Asam-Basa : 

Alkalosis Respiratorik 

Observasi: 
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- Sulit dikaji 

DO: 

- Penggunaan Alat Bantu 

Pernapasan : ETT on 

Ventilator mode SIMV 

dengan FiO2 40%, PEEP 

5.0 

- PH 7.558 

- PCO2  28,1 mmHg 

- PO2 211,8 mmHg 

Interpretasi AGD 

askalosis respiratorik 

jam diharapkan pertukaran 

gas meningkat dengan 

kriteria hasil: 

a. Dispnea menurun 

b. PCO2 membaik 

c. PO2 membaik 

 

b. Monitor gejala perburukan 

c. Monitor input dan output cairan 

Terapeutik: 

a. Pertahankan kepatenan jalan 

napas 

b. Pertahankan akses intravena 

Edukasi: 

a. Jelaskan penyebab terjadinya 

alkalosis respiratorik 

b. Anjurkan berhenti merokok 

a. Mengeahui penyebab 

terjadinya alkalosis 

respiratorik 

b. Mengetahui kondis pasien 

c. Mengetahui balance cairan 

24 jam 

Terapeutik: 

a. Menjaga kepatenan jalan 

napas 

b. Mempermudah pemberian 

obat 

Edukasi: 

a. Keluarga memahami 

penyebab terjadinya 

alkalosis respiratorik 

b. Mengajarkan pola hidup 

sehat kepada pasien dan 

keluarga 

3 (D.0066) Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial b/d edema 

cerebral d/d : 

DS: 

- Keluarga mengatakan 

pasien muntah (+) > 10 kali 

30 menit setelah kecelakaan 

 

DO: 

- TD : 158/90 mmHg 

- HR : 86x/menit 

- GCS E3M4V2 (Delirium) 

- Terdapat nyeri tekan pada 

kepala 

- Perdarahan intracerebral 

(L.06049) Kapasitas 

adaptif intrakranial 

meningkat 

 

Setelah dilakukan intervensi 

selama 3 x 24 jam maka 

kapasitas adaptif intrakranial 

meningkat dengan kriteria 

hasil: 

a. Tingkat kesadaran 

meningkat 

b. Tekanan darah 

membaik 

c. Tekanan nadi 

membaik 

(I.06198) Pemantauan Tekanan 

Intrakranial 

Observasi 

a. Identifikasi penyebab 

peningkatan TIK 

b. Monitor peningkatan TD 

c. Monitor tingkat kesadaran  

d. Monitor kadar CO2 dan 

pertahankan pada rentang yang 

diindikasikan  

Terapeutik  

a. Pertahankan sterilitas sistem 

pemantauan 

b. Pertahankan posisi kepala dan 

leher netral  

(I.06198) Pemantauan Tekanan 

Intrakranial 

Observasi 

a. Mengetahuipenyebab 

peningkatan TIK 

b. Mengetahui peningkatan TD 

c. Mengetahui tingkat 

kesadaran 

d. Mengetahui kadar CO2 

pasien  

Terapeutik  

a. Mempertahankan kebersihan 

sistem pemantauan 

b. Mencegah terjadinya 

peningkatan tekanan 

intrakranial 
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lobus frontalis kanan 

dengan estimasi volume 

perdarahan +/- 3.08 cc 

- Perdarahan epidural regio 

parietal kiri 

- Brain edema 

- Subgaleal hematom 

frontoparietooccipital 

kanan dan parietal kiri 

 

c. Atur interval sistem 

pemantauan sesuai kondisi 

pasien 

d. Berikan terapi non farmakologi 

e. Dokumentasikan hasil 

pemantauan 

c. Memantau kondisi pasien 

d. Bukti dan informasi yang 

dapat digunakan untuk 

menentukan keputusan 

4 (D.0131) Hipotermia b/d agen 

pencedera fisik (trauma kepala) d/d 

: 

DS: 

- Sulit dikaji 

 

DO : 

- Suhu 35.9 

- Kulit teraba dingin 

(L.14134) Thermogulasi 

membaik 

 

Setelah dilakukan intervensi 

selama 3x24 jam, maka 

diharapkan thermogulasi 

membaik dengan kriteria 

hasil :  

a. Suhu tubuh 

membaik 

b. Suhu kulit 

membaik 

(I.14507) Manajemen hipotermia 

Observasi  

a. Monitor suhu tubuh 

b. Identifikasi penyebab 

hipotermia 

c. Monitor tanda dan gejala akibat 

hipotermia 

Terapeutik  

a. Sediakan lingkungan yang 

hangat (mis: atur suhu ruangan, 

inkubator) 

b. Ganti pakaian dan/atau linen 

yang basah 

c. Lakukan penghangatan aktif 

eksternal (mis: kompres hangat, 

botol hangat, selimut hangat, 

perawatan metode kangguru) 

(I.14507) Manajemen hipotermia 

Observasi  

a. Untuk mengetahui suhu 

tubuh pasien 

b. Mengetahui penyebab 

hipotermia 

c. Untuk mengetahui tanda dan 

gejala hipotermia 

Terapeutik  

a. Agar suhu pasien baik 

b. Menghindari pasien 

menggigil 

c. Melakukan penghangatan 

aktif eksternal (mis: kompres 

hangat, botol hangat, selimut 

hangat, perawatan metode 

kangguru) 

5 (D.0142)Risiko infeksi b/d efek 

prosedur invasif d/d : 

Faktor risiko: 

- Faktor prosedure invasive 

- Luka Post Operasi (+), 

Ukuran : Defek os frontal 

(l.14137) Tingkat infeksi 

menurun 

 

Tujuan: Setelah dilakukan 

intervensi selama 3x24 jam, 

diharapkan Tingkat infeksi 

(I.14539) Pencegahan Infeksi  

Observasi 

a. Monitor tanda dan gejala infeksi 

lokal dan sistemik 

Terapeutik 

a. Batasi jumlah pengunjung  

(I.14539)Pencegahan Infeksi  

Observasi 

a. Untuk mengetahui tanda dan 

gejala terjadinya infeksi 

Terapeutik 
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sisi kanan ukuran +- 3,14 x 

4,76 cm dan os frontal sisi 

kiri ukuran +- 2,89 x 2,43 

cm 

- Hasil pemeriksaan lab 

hematologi urin 

- WBC 11.0 

- NEUT 89.1% 

- LYMPH 5.4% 

- Terpasang ETT 

- Terpasang NGT 

- Terpasang kateter urine 

menurun dengan Kriteria 

hasil:  

a. Kebersihan badan 

meningkat 

b. Kadar sel darah 

putih membaik 

b. Cuci tangan sebelum dan 

sesudah kontakdengan pasien 

dan lingkungan pasien 

c. Pertahankan teknik aseptik pada 

pasien berisiko tinggi 

Kolaborasi  

a. Kolaborasi pemberian 

antibiotic, jikaperlu 

a. Mengurangi kontaminasi 

bakteri 

b. Untuk mengurangi 

kontaminasi silang  

c. Mengurangi risiko infeksi 

pasca- prosedur dan untuk 

meminimalkan paparan dari 

penyedia layanan kesehatan 

untuk mikroorganisme yang 

berpotensi menular 

Kolaborasi 

a. Kolaborasi pemberian 

antibiotic, jika Perlu 
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IMPLEMENTASI DAN EVALUASI HARI PERTAMA 

 

HARI/TGL/JAM NO.DX IMPLEMENTASI EVALUASI PARAF & 

NAMA 

JELAS 

Selasa, 05 Maret 

2024 

14.10 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.20 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25 Wita 

 

 

 

1 (I.01011) Manajemen Jalan Napas 

Observasi: 

a. Memonitor pola napas 

Hasil: pola napas eupneu, RR: 20x/i 

b. Memonitor bunyi napas tambahan 

(mis:gurgling, mengi, wheezing, ronchi) 

Hasil: tidak ada bunyi napas tambahan 

c. Memonitor sputum (jumlah,warna,aroma) 

Hasil: terdapat sputum dengan jumlah yang 

banyak berwarna putih dan tekstur kental 

Terapeutik 

a. Memposisikan semi fowler atau fowler 

Hasil: pasien telah diposisikan semi 

fowler 

b. Melakukan penghisapan lendir kurang 

dari 15 detik 

Hasil: telah dilakukan suction 

 

20.20 Wita 

S : 

- Sulit dikaji 

O: 

- RR 18 x/i  

- Sputum berwarna putih 

- Tidak ada bunyi napas tambahan 

A: 

- Bersihan jalan napas tidak efektif belum 

teratasi 

P:  

- Lanjutkan intervensi 

 

Manajemen jalan napas 

- Monitor pola napas 

- Monitor sputum 

- Lakukan penghisapan lendir kurang dari 

15 detik 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 

2 (I.01008) Manajemen Asam-Basa : Alkalosis 

Respiratorik 

Observasi: 

- Mengidentifikasi penyebab terjadinya alkalosis 

respiratorik 

Hasil: PH 7.558 

20.30 Wita 

S : 

- Sulit dikaji 

O: 

- RR 19 x/menit 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 
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14.31 Wita 

 

 

 

14.20 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.35 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCO2  28,1 mmHg 

PO2 211,8 mmHg 

- Memonitor gejala perburukan  

Hasil: pernapasan 20 x/i dengan ETT on 

Ventilator mode SIMV dengan FiO2 40%, PEEP 

5.0 

- Memonitor input dan output cairan  

Hasil : (BC +354/24 jam) 

Terapeutik: 

a. Mempertahankan kepatenan jalan napas 

Hasil: telah dilakukan suction 

Edukasi: 

a. Menjelaskan penyebab terjadinya alkalosis 

respiratorik 

Hasil: telah dijelaskan kepada keluarga pasien 

bahwa penyebabnya adalah hiperventilasi 

b. Menganjurkan berhenti merokok, jika pasien 

merokok 

Hasil: keluarga pasien mengatakan pasien tidak 

merokok 

- BC +354 cc/24 jam 

A: 

- Gangguan pertukaran gas belum teratasi 

P:  

- Lanjutkan intervensi 

 

Manajemen Asam-Basa : Alkalosis Respiratorik 

- Identifikasi penyebab terjadinya alkalosis 

respiratorik  

- Monitor gejala perburukan 

- Monitor input dan output cairan 

- Pertahankan kepatenan jalan napas 

3 (I.06198) Pemantauan Tekanan Intrakranial 

Observasi 

a. Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK 

Hasil : pasien mengalami trauma kepala dan 

pasien post op craniectomy hari ke-5 

b. Memonitor peningkatan TD 

Hasil : 155/88 mmHg 

c. Memonitor tingkat kesadaran  

Hasil : Kesadaran delirium dengan hasil 

E3M4V2 

d. Memonitor kadar CO2 dan pertahankan pada 

rentang yang diindikasikan  

20.40 Wita 

S: 

- Sulit dikaji 

 

O :  

- TD : 165/94 mmHg 

- RR : 18x/menit 

- Sp02 : 98% 

- delirium (E3M4V2) 

 

A:  

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 
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14.40 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

20.10 Wita 

 

 

 

 

 

 

Hasil : pernapasan 20x/menit dengan Sp02 100% 

Terapeutik  

a. Mempertahankan posisi kepala dan leher netral  

Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral 

b. Mengatur interval sistem pemantauan sesuai 

kondisi pasien 

Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 

60 menit 

c. Memberikan terapi non farmakologi 

Hasil: Tampak pasien diberikan terapi murrotal 

oleh keluarganya 

d. Mendokumentasikan hasil pemantauan 

Hasil : GCS : 9 (E3M4V2) 

TD: 155/88 mmHg 

RR : 20x/menit  

Sp02 100% 

- masalah penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial belum teratasi  

P :  

- Intervensi dilanjutkan 

 

Pemantauan Tekanan Intrakranial 

- Identifikasi penyebab peningkatan TIK  

- Monitor peningkatan TD  

- Monitor tingkat kesadaran  

- Pertahankan posisi kepala dan leher netral  

- Atur interval sistem pemantauan sesuai 

kondisi pasien 

- Berikan terapi non farmakologis 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

4 (I.14507) Manajemen hipotermia 

Observasi  

a. Memonitor suhu tubuh 

Hasil : 35.7ºC 

b. Mengidentifikasi penyebab hipotermia 

Hasil : pasien post op craniectomy hari ke-5 

c. Memonitor tanda dan gejala akibat hipotermia 

Hasil : kulit tubuh pasien dingin 

Terapeutik  

a. Melakukan penghangatan aktif eksternal (mis: 

kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, 

perawatan metode kangguru) 

Hasil : pasien dipasangkan blanket warmer 

21.10 Wita 

S :  

- Sulit dikaji 

 

O : 

- Suhu sebelum dikasih intervensi : 35.7ºC 

- Suhu setelah diberikan intervensi : 36.0 

ºC 

 

A:  

- Hipotermia belum teratasi 

 

P :  

- Lanjutkan intervensi  

 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 
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15.00 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.35 Wita 

 

 

Manajemen hipotermia 

- Monitor suhu tubuh 

- Identifikasi penyebab hipotermia 

- Monitor tanda dan gejala akibat 

hipotermia  

- Sediakan lingkungan yang hangat (mis: 

atur suhu ruangan, inkubator) 

- Ganti pakaian dan/atau linen yang basah 

- Lakukan penghangatan aktif eksternal 

(mis: kompres hangat, botol hangat, 

selimut hangat, perawatan metode 

kangguru) 

5 (I.14539) Pencegahan Infeksi  

Observasi 

a. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan 

sistemik 

Hasil :  

Hasil pemeriksaan Lab hematologi urin  

WBC : 11.0 10^3/ul 

NEUT : 89.1% 

LYMPH : 5.4% 

Pasien terpasang ventilator VIA ETT mode 

SIMV dengan Fi02 40%, PEEP 5.0 

Terpasang kateter urine 

Terapeutik 

a. Membatasi jumlah pengunjung 

Hasil : pengunjung dibatasi hanya 1 orang 

b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

kontakdengan pasien dan lingkungan pasien 

Hasil : hand hygine sering dilakukan sebelum 

dan sesudah kontak dengan pasien 

21.00 Wita 

S :  

- Sulit dikaji  

 

O :  

- Perawat tampak mencuci tangan sebelum 

melakukan tindakan aseptik 

- Tidak ada kunjungan bagi pasien yang 

dirawat di ruang ICU diluar jam besuk 

- WBC : 11.0 

 

A : 

-  Risiko infeksi tidak terjadi 

 

 

P :  

- Lanjutkan intervensi 

 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 
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c. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien 

berisiko tinggi 

Hasil : semaksimal mungkin teknik aseptik 

dilakukan untuk pencegahan infeksi 

Pencegahan infeksi 

- Monitor tanda dan gejala infeksi 

- Batasi jumlah pengunjung 

- Cuci tangan sebelum dan sesuadah 

kontak dengan pasien 

 

 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN HARI KEDUA 

 

HARI/TGL/JAM NO.DX IMPLEMENTASI EVALUASI PARAF & 

NAMA 

JELAS 

Rabu, 06 Maret 

2024 

21.30 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

21.40 Wita 

 

 

 

 

 

 

1 (I.01011) Manajemen Jalan Napas 

Observasi: 

a. Memonitor pola napas 

Hasil: pola napas eupneu, RR: 19x/i 

b. Memonitor bunyi napas tambahan 

(mis:gurgling, mengi, wheezing, ronghi) 

Hasil: tidak ada bunyi napas tambahan 

c. Memonitor sputum (jumlah,warna,aroma) 

Hasil: sputum berwarna putih dan kental 

Terapeutik 

a. Memposisikan semi fowler atau fowler 

Hasil: pasien telah diposisikan semi 

fowler 

b. Melakukan penghisapan lendir kurang 

dari 15 detik 

Hasil: telah dilakukan suction 

07.00 Wita 

S : 

- Sulit dikaji 

O: 

- RR 19  x/i  

- Sputum berwarna putih 

- Tidak ada bunyi napas tambahan 

A: 

- Bersihan jalan napas tidak efektif belum 

teratasi 

P:  

- Lanjutkan intervensi 

 

Manajemen jalan napas 

- Monitor pola napas 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 
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21.47 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.30 Wita 

 

 

 

21.50 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Monitor sputum 

- Lakukan penghisapan lendir kurang dari 

15 detik 

2 (I.01008) Manajemen Asam-Basa : Alkalosis 

Respiratorik 

Observasi: 

a. Mengidentifikasi penyebab terjadinya alkalosis 

respiratorik 

Hasil: PH 7.558 

PCO2  28,1 mmHg 

PO2 211,8 mmHg 

b. Memonitor gejala perburukan  

Hasil: pernapasan 19 x/i dengan ETT on 

Ventilator mode SIMV dengan FiO2 40%, PEEP 

5.0 

c. Memonitor input dan output cairan  

Hasil : (BC -125/24 jam) 

Terapeutik: 

a. Mempertahankan kepatenan jalan napas 

Hasil: telah dilakukan suction 

Edukasi: 

a. Menjelaskan penyebab terjadinya alkalosis 

respiratorik 

Hasil: telah dijelaskan kepada keluarga pasien 

bahwa penyebabnya adalah hiperventilasi 

b. Menganjurkan berhenti merokok, jika pasien 

merokok 

Hasil: keluarga pasien mengatakan pasien tidak 

merokok 

07. 10 Wita 

S : 

- Sulit dikaji 

O: 

- RR 19 x/menit 

- BC -125 cc/24 jam 

A: 

- Gangguan pertukaran gas belum teratasi  

P:  

- Lanjutkan intervensi 

 

Manajemen Asam-Basa : Alkalosis Respiratorik 

- Identifikasi penyebab terjadinya alkalosis 

respiratorik  

- Monitor gejala perburukan 

- Monitor input dan output cairan 

- Pertahankan kepatenan jalan napas 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 
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 22.00 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 Wita 

 

3 (I.06198) Pemantauan Tekanan Intrakranial 

Observasi 

a. Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK 

Hasil : pasien mengalami trauma kepala dan 

pasien post op craniectomy hari ke-6 

b. Memonitor peningkatan TD 

Hasil : 134/97 mmHg 

c. Memonitor tingkat kesadaran  

Hasil : Kesadaran Somnolen dengan hasil 

E3M5V2 

d. Memonitor kadar CO2 dan pertahankan pada 

rentang yang diindikasikan  

Hasil : pernapasan 18x/menit dengan Sp02 100% 

Terapeutik  

a. Mempertahankan posisi kepala dan leher netral  

Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral 

b. Mengatur interval sistem pemantauan sesuai 

kondisi pasien 

Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 

60 menit 

c. Memberikan terapi non farmakologi  

Hasil: Tampak pasien diberikan terapi murrotal 

oleh keluarganya 

d. Mendokumentasikan hasil pemantauan 

Hasil : GCS : 10 (E3M5V2) 

TD: 134/97 mmHg 

RR : 18x/menit  

Sp02 100% 

07.20 Wita 

S: 

- Sulit dikaji 

 

O :  

- TD : 121/89 mmHg 

- RR : 19 x/menit 

- Sp02 : 99% 

 

A:  

- masalah penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial belum teratasi  

 

P :  

- lanjutkan intervensi 

 

Pemantauan Tekanan Intrakranial 

- Identifikasi penyebab peningkatan TIK  

- Monitor peningkatan TD  

- Monitor tingkat kesadaran  

- Pertahankan posisi kepala dan leher netral  

- Atur interval sistem pemantauan sesuai 

kondisi pasien 

- Berikan terapi non farmakologis 

- Dokumentasikan hasil pemantauan 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 

4 (I.14507) Manajemen hipotermia 

Observasi  

a. Memonitor suhu tubuh 

08.10 Wita 

S :  

- Sulit dikaji 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 
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07.10 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.30 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil : 35.9ºC  

b. Mengidentifikasi penyebab hipotermia 

Hasil : pasien post op craniectomy hari ke-5 

Terapeutik  

a. Melakukan penghangatan aktif eksternal (mis: 

kompres hangat, botol hangat, selimut hangat, 

perawatan metode kangguru) 

Hasil : pasien dipasangkan blanket warmer 

 

O : 

- Suhu sebelum dikasih intervensi : 35.9ºC 

- Suhu setelah diberikan intervensi : 36.3ºC 

 

A:  

- Hipotermia belum teratasi 

 

P :  

- Lanjutkan intervensi  

 

Manajemen hipotermia 

- Monitor suhu tubuh 

- Identifikasi penyebab hipotermia 

- Monitor tanda dan gejala akibat 

hipotermia  

- Sediakan lingkungan yang hangat (mis: 

atur suhu ruangan, inkubator) 

- Ganti pakaian dan/atau linen yang basah 

- Lakukan penghangatan aktif eksternal 

(mis: kompres hangat, botol hangat, 

selimut hangat, perawatan metode 

kangguru) 

5 (I.14539) Pencegahan Infeksi  

Observasi 

a. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan 

sistemik 

Hasil :  

Hasil pemeriksaan Lab hematologi urin  

WBC : 11.0 10^3/ul 

NEUT : 89.1% 

07.40 Wita 

S :  

- tidak dapat dikaji  

 

O :  

- Perawat tampak mencuci tangan sebelum 

melakukan tindakan aseptik 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 
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21.35  Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYMPH : 5.4% 

Pasien terpasang ventilator VIA ETT mode 

SIMV dengan Fi02 40%, PEEP 5.0 

Terpasang kateter urine 

Terapeutik 

a. Membatasi jumlah pengunjung 

Hasil : pengunjung dibatasi hanya 1 orang 

b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak 

dengan pasien dan lingkungan pasien 

Hasil : hand hygine sering dilakukan perawat, 

dokter maupun keluarga pasien sebelum dan 

sesudah kontak dengan pasien 

c. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien 

berisiko tinggi 

Hasil : semakasimal mungkin teknik aseptik 

dilakukan untuk pencegahan infeksi 

- Tidak ada kunjungan bagi pasien yang 

dirawat di ruang ICU diluar jam besuk 

 

A : 

-  masalah infeksi tidak terjadi  

 

 

P :  

- Lanjutkan intervensi 

 

pencegahan infeksi 

- Monitor tanda dan gejala infeksi 

- Batasi jumlah pengunjung 

- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak 

dengan pasien 

 

 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI HARI KETIGA 

 

HARI/TGL/JAM NO.DX IMPLEMENTASI EVALUASI PARAF & 

NAMA 

JELAS 

Kamis,07 Maret 

2024 

21.20 Wita 

 

 

 

1 (I.01011) Manajemen Jalan Napas 

Observasi: 

a. Memonitor pola napas 

Hasil: pola napas eupneu, RR:18 x/i 

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

wheezing, ronghi) 

06.55 Wita 

S : 

- Sulit dikaji 

O: 

- RR 20 x/i  

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 
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21.30 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

21.37 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.30 Wita 

 

 

 

21.43 Wita 

 

 

 

 

Hasil: tidak ada bunyi napas tambahan 

c. Memonitor sputum (jumlah,warna,aroma) 

Hasil: sputum berwarna putih dan kental dengan jumlah 

sedikit dari kemarin-kemarin 

Terapeutik 

a. Memposisikan semi fowler atau fowler 

Hasil: pasien telah diposisikan semi fowler 

b. Melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 

detik 

Hasil: telah dilakukan suction 

  

- Sputum berwarna putih 

- Tidak ada bunyi napas 

tambahan 

A: 

- Bersihan jalan napas tidak 

efektif belum teratasi 

P:  

- Pertahankan intervensi 

Manajemen jalan napas 

2 (I.01008) Manajemen Asam-Basa : Alkalosis Respiratorik 

Observasi: 

a. Mengidentifikasi penyebab terjadinya alkalosis 

respiratorik 

Hasil: PH 7.558 

PCO2  28,1 mmHg 

PO2 211,8 mmHg 

b. Memonitor gejala perburukan  

Hasil: pernapasan 19 x/i dengan ETT on Ventilator mode 

Spontan dengan FiO2 35%, PEEP 5.0 

c. Memonitor input dan output cairan  

Hasil : (BC -463/24 jam) 

Terapeutik: 

a. Mempertahankan kepatenan jalan napas 

Hasil: telah dilakukan suction 

Edukasi: 

a. Menjelaskan penyebab terjadinya alkalosis respiratorik 

Hasil: telah dijelaskan kepada keluarga pasien bahwa 

penyebabnya adalah hiperventilasi 

b. Menganjurkan berhenti merokok, jika pasien merokok 

Hasil: keluarga pasien mengatakan pasien tidak merokok 

07.10 Wita 

S : 

- Sulit dikaji 

O: 

- RR 19 x/menit 

- BC -463 cc/24 jam 

A: 

- Gangguan pertukaran gas 

belum teratasi 

P:  

- Pertahankan intervensi 

Manajemen Asam-Basa : 

Alkalosis Respiratorik 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 
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 22.00 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.50 Wita 

 

 

 

 

3 (I.06198) Pemantauan Tekanan Intrakranial 

Observasi 

a. Mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK 

Hasil : pasien mengalami trauma kepala dan pasien post 

op craniectomy hari ke-7 

b. Memonitor peningkatan TD 

Hasil : 134/74 mmHg 

c. Memonitor tingkat kesadaran  

Hasil : Kesadaran apatis dengan hasil E3M5V4 

d. Memonitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang 

diindikasikan  

Hasil : pernapasan 18x/menit dengan Sp02 100% 

Terapeutik  

a. Mempertahankan posisi kepala dan leher netral  

Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral 

b. Mengatur interval sistem pemantauan sesuai kondisi 

pasien 

Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 60 menit 

c. Memberikan terapi non farmakologi 

Hasil: Tampak pasien diberikan terapi murrotal oleh 

keluarganya 

d. Mendokumentasikan hasil pemantauan 

Hasil: GCS : 12 (E3M5V4) 

TD: 134/74 mmHg 

RR : 18x/menit  

Sp02 100% 

07.20 Wita 

S: 

- Sulit dikaji 

 

O :  

- TD : 139/80 mmHg 

- RR : 20 x/menit 

- Sp02 : 99% 

- GCS : 12 Apatis (E3M5V4) 

 

A:  

- masalah penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial belum 

teratasi  

 

P :  

- Pertahankan intervensi  

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 

4 (I.14507) Manajemen hipotermia 

Observasi  

a. Memonitor suhu tubuh 

Hasil : 36.4ºC 

b. Mengidentifikasi penyebab hipotermia 

08.00 Wita 

S :  

- Sulit dikaji 

 

O : 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 



73 
 

  

 

 

 

07.00 Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.00 Wita 

 

 

 

 

21.40  Wita 

 

Hasil : pasien post op craniectomy hari ke-7 

Terapeutik  

a. Melakukan penghangatan aktif eksternal (mis: kompres 

hangat, botol hangat, selimut hangat, perawatan metode 

kangguru) 

Hasil : pasien dipasangkan blanket warmer  

- Suhu sebelum dikasih 

intervensi : 36.4ºC 

- Suhu setelah diberikan 

intervensi : 36.6ºC 

 

A:  

- Hipotermia teratasi 

 

P :  

- Pertahankan intervensi  

Manajemen hipotermia 

5 (I.14539) Pencegahan Infeksi  

Observasi 

a. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 

Hasil : belum ada hasil lab terbaru, tidak ada tanda-tanda 

infeksi pada luka post op 

Terapeutik 

a. Membatasi jumlah pengunjung 

Hasil : pengunjung dibatasi hanya 1 orang yang masuk 

keruangan 

b. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontakdengan 

pasien dan lingkungan pasien 

Hasil : hand hygine sering dilakukan pada 5 moment cuci 

tangan 

07.40 Wita 

S :  

- tidak dapat dikaji  

 

O :  

- Perawat tampak mencuci 

tangan di 5 moment 

A : 

-  masalah infeksi tidak terjadi 

 

 

P :  

- Pertahankan intervensi 

pencegahan infeksi 

Hijriyah 

Febriela, 

S.Kep 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan 

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian ini dilakukan diruang ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo 

Makassar pada tanggal 04 Maret 2024. Pengkajian ini dilakukan pada Tn. D 

dengan diagnosa medis traumatic brain injury. Sebelumnya pasien telah di 

rawat di RS Ainun Habibi, lalu di rujuk ke RSUP Wahidin Sudirohusodo 

Makassar karena pasien telah mengalami penurunan kesadaran pada tanggal 27 

Februari 2024. 

a. B1 (Breathing) 

Pasien mengalami penurunan kesadaran dengan terpasang 

Endotracheal Tube on Ventilator mode SIMV dengan FiO2 40%, PEEP 

5.0, terdapat lendir yang banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian 

(Adika.2022) dimana pada pasiennya yang mengalami penurunan 

kesadaran GCS 9 terpasang Ventilator ETT dan OPA mode Sim-V terjadi 

penyumbatan karena banyaknya lendir dimulut. 

Teori (Devlin et al., 2018) menyampaikan bahwasanya penurunan 

kesadaran pada pasien yang menggunakan ventilasi mekanis dengan 

Endotracheal Tube (ETT) dan mode SIMV (Synchronized Intermittent 

Mandatory Ventilation) dengan FiO2 40% dan PEEP (Positive End-

Expiratory Pressure) 5.0 dapat disebabkan oleh berbagai faktor dengan 

tanda-tanda klinis seperti terdapat lendir. Faktor yang berperan penting 
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dalam penurunan kesadaran pasien dengan ventilasi mekanis dapat 

disebabkan oleh:Hipoksemia atau hiperkapnia, Obstruksi saluran napas, 

dan Sedasi berlebih atau efek samping obat. 

b. B2 (Circulation) 

Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah pasien 158/90 mmHg, 

CRT <3 detik, tidak sianosis, konjuctiva tidak anemis, nadi 86 x/menit, 

suhu 35.7ºC. Peningkatan tekanan darah dapat terjadi sebagai akibat dari 

peningkatan tekanan intrakranial (ICP) dan respons kompensasi sistemik 

untuk mempertahankan perfusi otak. Sejalan dengan penelitian (Nuh huda) 

dimana didapatkan sebanyak 6,3% klien yang mengalami tekanan darah 

>140/>90 mmHg pada pasien trauma kepala. 

Teori yang mendasari peningkatan tekanan darah pada pasien TBI 

adalah refleks cushing, yang mencakup peningkatan tekanan darah 

sistemik sebagai upaya untuk mempertahankan perfusi otak yang adekuat 

dalam kondisi ICP yang meningkat. Penelitian (Carney et al., 2021) 

menyatakan bahwa tekanan darah yang terkontrol penting untuk mencegah 

komplikasi lebih lanjut pada pasien dengan TBI. 

c. B3 (Neurologi) 

Hasil pengkajian didapatkan tingkat kesadaran pasien delirium 

dengan GCS E3M4V2. Refleks nervus kranialis sulit dikaji karena pasien 

mengalami penurunan kesadaran. Sama halnya dalam penelitian 

(Widya.2022) sebanyak 8% pasien dengan penurunan kesadaran sedang 
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(GCS 9-12) di RS Ibnu Sina Makassar yang disebabkan oleh trauma 

kepala. 

Teori yang disampaikan  (Mckee & Daneshvar, 2015) menjelaskan 

bahwasanya penurunan kesadaran pada pasien dengan TBI disebabkan 

oleh kerusakan langsung pada jaringan otak (kerusakan primer) dan proses 

sekunder yang mengikuti cedera awal. 

d. B4 (Bladder) 

Hasil pengkajian menunjukkan produksi urine Tn D yakni 600-800 

cc/24 jam, warna urine kekuning-kuningan dan bau urine ammonia serta 

terpasang kateter. Sejalan dengan penelitian (Nicolle, 2015) dalam 

studinya meneliti hubungan antara cedera otak dan disfungsi kandung 

kemih, menemukan bahwa gangguan kontrol saraf pusat pada miksi 

menyebabkan masalah seperti retensi urin dan inkontinensia. 

Teori (Abrams,2022) menyatakan bahwasanya cedera otak dapat 

mempengaruhi pusat kontrol miksi di batang otak dan korteks, yang 

mengganggu komunikasi antara otak dan kandung kemih. Pasien mungkin 

mengalami kesulitan mengosongkan kandung kemih, yang menyebabkan 

retensi urin dan inkontinensia urin. Ini dapat menyebabkan distensi 

kandung kemih dan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih (ISK) dan 

gangguan elektrolit. 

e. B5 (Bowel) 

Pada pasien dengan penurunan kesadaran, seperti yang dialami oleh 

Tn D dengan traumatic brain injury (TBI), fungsi gastrointestinal sering 
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kali terganggu. Hasil pengkajian pada pasien Tn D menunjukkan pasien 

terpasang NGT, ukuran 18 fr, kebutuhan nutrisi parenteral 1000 ml/24 Jam, 

jenis IVFD Kaen 3B, kebutuhan nutrisi enteral peptisol 3x100 ml dan 

peristaltik usus 6-8x/menit. Sejalan dengan (Nemati & Astaneh, 2019) 

yang meneliti gangguan gastrointestinal pada pasien dengan TBI dan 

menemukan bahwa hipomotilitas usus dan risiko ileus adalah masalah 

umum yang mempengaruhi pasien dengan cedera otak. 

Sehingga (Elke et al, 2016) dalam teorinya menekankan pentingnya 

nutrisi enteral melalui NGT pada pasien dengan TBI untuk memastikan 

pemberian nutrisi yang adekuat dan mencegah komplikasi gastrointestinal 

seperti distensi lambung dan aspirasi. 

f. B6 (Bone) 

Hasil penelitian ini menunjukkan pergerakan ekstremitas pasif, 

kekuatan otot kanan dan kiri menurun, post op craniectomy. Pasien dengan 

penurunan kesadaran sering kali menyebabkan penurunan pergerakan, 

sehingga penting dilakukan manajemen pasien dengan kondisi demikian. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tahir,2018) menunjukkan 

bahwa pasien dengan penurunan kesadaran cenderung memiliki 

penurunan pergerakan yang signifikan. 

Hal demikian didukung oleh teori (Giacino, 2018) dimana pasien 

dengan penurunan kesadaran cenderung memiliki respons yang terbatas 

atau bahkan tidak ada terhadap stimulus eksternal atau internal, termasuk 

rangsangan fisik atau verbal. Penurunan pergerakan kesadaran pada pasien 
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dengan penurunan kesadaran disebabkan oleh penurunan kemampuan otak 

untuk memproses dan merespons stimulus, yang mungkin karena 

gangguan pada mekanisme sensorik dan integrasi dalam sistem saraf pusat. 

Studi ini juga menekankan bahwa evaluasi pergerakan kesadaran adalah 

penting dalam manajemen pasien dengan gangguan kesadaran untuk 

mengidentifikasi tingkat kesadaran yang akurat dan merencanakan 

perawatan yang tepat. 

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan 

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data didapatkan diagnosa 

keperawatan yang muncul pada Tn D sebagai berikut: 

Masalah keperawatan pasien Tn D yang pertama yaitu bersihan jalan 

napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, dibuktikan 

dengan RR:18x/menit, lendir (+) pada endotracheal dan oral dan terpasang 

Endotracheal Tube. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh (Widya,2023) yang 

menyatakan bahwa pasien cedera kepala disini mengalami kesulitan bernafas 

yang dimana Salah satu penyebabnya adalah penurunan kesadaran pada pasien 

sehingga pasien tidak mampu membersihkan sekret yang ada. Sesuai dengan 

teori di buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) bersihan jalan napas tidak 

efektif adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas 

untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten.  

Masalah keperawatan yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas 

berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi-perfusi dibuktikan dengan 

hasil AGD Alkalosis Respiratorik serta Penggunaan Alat Bantu Pernapasan : 
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ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO2 40%, PEEP 5.0. sejalan dengan 

penelitian (Isra,2022) didapatkan pasien trauma kepala mengalami gangguan 

pertukaran gas dengan hasil AGD Alkalosisis Metabolik dimana PH: 7.496 

(meningkat), PO2: 134.9 (meningkat), PCO2: 33.9 (menurun), HCO3:26.8 

(meningkat). Sesuai teori dibuku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) gangguan 

pertukaran gas merupakan kelebihan atau kekurangan oksigen dan/atau 

eliminasi karbondioksida pada membrane alveolus-kapiler. 

Masalah keperawatan ketiga yaitu penurunan kapasitas adaptif 

intrakranial berhubungan dengan edema cerebral dibuktikan dengan TD 

148/101 mmHg, HR 86x/menit, GCS E3M4V2 (delirium), terdapat nyeri tekan 

pada kepala, perdarahan intracerebral lobus frontalis kanan dengan estimasi 

volume perdarahan +/- 41.13 cc, brain edema, perdarahan subarachnoid regio 

frontoparietal bilateral, subgaleal hematoma regio frontotemporoparietal 

kanan,multisinuitis. Hal ini sejalan dengan penelitian (hendrawati,2023) 

mengangkat penurunan kapasitas adaptif intrakranial sebagai diagnosa karena 

penurunan kesadaran serta terjadinya peningkatan tekanan intrakranial pada 

pasien. Sesuai dengan teori di buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) 

penurunan kemampuan adaptasi intrakranial merupakan gangguan pada 

mekanisme dinamika intracranial untuk mengkompensasi rangsangan yang 

dapat menurunkan kapasitas intrakranial. 

Masalah keperawatan keempat yaitu hipotermia berhubungan dengan 

agen pencedera fisik (trauma kepala) dibuktikan dengan suhu 35.9 derajat 

celcius dan kulit teraba dingin. Hal ini sejalan dengan (Rauch et,al.2021) dari 
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penelitiannya didapatkan salah satu permasalahan dari pasien trauma kepala 

adalah penurunan suhu tubuh atau hipotermia. sesuai dengan teori di buku (Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) hipotermia adalah suhu tubuh berada dibawah 

rentang normal, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. 

Masalah keperawatan kelima yaitu risiko infeksi berhubungan dengan 

efek prosedur invasif dibuktikan dengan faktor prosedure invasive, luka Post 

Operasi (+), Ukuran : Defek os frontal sisi kanan ukuran +- 3,14 x 4,76 cm dan 

os frontal sisi kiri ukuran +- 2,89 x 2,43 cm, hasil pemeriksaan lab hematologi 

urin WBC 11.0, NEUT 89.1%, LYMPH 5.4%, terpasang ETT, terpasang NGT 

dan terpasang kateter urine. Sejalan dengan penelitian (Debi.2022) yang 

menyimpulkan bahwasanya pasien trauma kepala sangat rentang terjadi infeksi 

karena adanya luka yang memberikan peluang terjadinya infeksi. Sesuai 

dengan teori di buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) risiko infeksi 

merupakan kondisi dimana seseorang berisiko mengalami peningkatan 

terserang organisme patogenik. 

5.1.3  Analisis Intervensi Keperawatan 

Pelaksaan tindakan keperawatan pada pasien berlangsung selama tiga 

hari mulai tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan 09 Maret 2024 diruang ICU 

RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pelaksanaan berlangsung sesuai 

dengan rencana yang disusun berdasarkan SDKI dan SIKI. Implementasi 

berlangsung sesuai dengan rencana yang dikembangkan dan sesuai dengan 

masalah perawatan pasien yang ditemukan. 
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Pada diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif tindakan keperawatan 

yang dilakukan itu manajemen jalan napas berupa monitor pola napas 

(frekuensi, kedalaman, usaha napas), monitor bunyi napas dan monitor sputum. 

Terapeutik yaitu posisikan semi fowler, lakukan pengisapan lendir kurang dari 

15 detik dan berikan oksigen, jika perlu. Sejalan dengan penelitian (Hematom, 

2022) yang menerapkan intervensi manajemen jalan napas pada pasien cedera 

kepala yang mengalami peningkatan sekret pada area ETT dan mulut pasien. 

Menurut SIKI (2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada 

diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif adalah manajemen jalan napas, 

diharapkan dengan pemberian intervensi tersebut masalah bersihan jalan napas 

meningkat 

Gangguan pertukaran gas dilakukan adalah manajemen asam-basa: 

Alkalosis Respiratorik. Sejalan dengan penelitian (Ulya et al., 2024) yang 

mengatakan Pemantauan/monitoring analisa gas darah secara berkala sangat 

diperlukan dalam penatalaksanaan pneumonia, hal ini berhubungan dengan 

pengkategorian gangguan asam basa yang dialami sehingga dapat menentukan 

penatalaksanaan yang tepat sesuai kategori gangguan asam basa yang dialami. 

Pasien dengan gangguan asam basa berat dan progresif dapat mengalami gagal 

napas. Menurut (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) manajemen asam-

basa:alkalosisi respiratorik ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

mengelola kondisi darah basah akibat rendahnya tekanan parsial 

karbondioksida Diharapkan masalah pertukaran gas membaik dengan kriteria 

hasil PCO2, PO2, dan pH membaik  
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Penurunan kapasitas adaptif intracranial menggunakan intervensi 

pemantauan tekanan intracranial. Pada penelitian (Pramesti & Kristinawati, 

2020) didapatkan bahwasanya pemantauan peningkatan tekanan intrakranial 

sangat penting untuk mencegah keparahan terhadap penderita yang mengalami 

cedera kepala guna mengurangi kematian akibat edema otak, pentingnya 

penilaian GCS berkaitan peningkatan tekanan intrakranial bertujuan untuk 

menetahui keadaan yang dapat memperburuk kondisi fisiologis akibat cedera 

kepala. Menurut (Tim Pokja SIKI, 2018) manajemen peningkatan tekanan 

intrakranial adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola peningkatan tekanan 

di rongga tengkorak 

Masalah keperawatan hipotermia dilakukan manajemen hipotermia 

dengan menggunakan blanket warmer. Sejalan pada penelitian (Badjatia,2022) 

yang merekomendasikan Penggunaan blanket warmer sebagai intervensi untuk 

mengatasi hipotermia pada pasien dengan traumatic brain injury (TBI) dalam 

penanganan nonfarmakologis. Menurut (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). 

Intervensi utama yang dilakukan untuk pasien hipotermia yaitu Manajemen 

hipotermi, meliputi observasi yaitu monitor suhu tubuh, identifikasi penyebab 

hipotermia, monitor tanda dan gejala akibat hipotermia. Terapeutik sediakan 

lingkungan yang hangat, ganti pakaian dan/atau linen yang basah, lakukan 

penghangatan aktif eksternal dengan menggunakan blanket warmer. Dimana 

penggunaan blanket warmer ini diberikan diberikan setelah akhir shift karena 

untuk menghindari adanya efek/reaksi dari obat-obatan yang dapat 

mempengaruhi pemberian blanket warmer ini. 
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Masalah keperawatan risiko infeksi dilakukan pencegahan infeksi. 

Sejalan dengan penelitian (Salawati, 2012) Prosedur-prosedur yang 

berhubungan dengan perawatan respiratori seperti intubasi endotrakeal, 

pengisapan dan ventilasi mekanik memberi kesempatan transmisi 

mikroorganisme dari bendabenda mati ke pasien (pada komponen humidifier, 

nebulizer dan ventilator yang terkontaminasi) serta pemindahan 

mikroorganisme melalui tangan petugas kesehatan yang terkontaminasi, dari 

satu pasien ke pasien lainnya. Prosedur lain yang dapat membahayakan saluran 

pernapasan adalah pemberian oksigen, pengobatan pernapasan tekanan positif 

intermitten, pemasangan dan pemeliharaan jalan napas buatan dan pengisapan 

endotrakeal. Cara yang paling penting untuk mencegah infeksi adalah memutus 

cara penularan dengan melakukan intervensi pencegahan infeksi. Menurut 

(Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) Pencegahan infeksi adalah intervensi yang 

dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan menurunkan risiko 

terserang organisme patogenik 

Asumsi peneliti didasarkan penjelasan di atas bahwasanya pasien dengan 

TBI yang mengalami penurunan kesadaran memiliki sejumlah masalah yang 

kompleks dimulai dari permasalahan oksigenasi, breathing sampai pada 

ekstremitasnya, sehingga pasien dengan penurunan kesadaran membutuhkan 

perawatan secara total care. Salah satu bentuk perawatan yang dilakukan 

dengan pemberian intervensi blanket warmer pada pasien. 

Kondisi ini telah diuraikan dalam Al-Qur’an Asy-Syura/26:80 yang 

berbunyi:  
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 وَاِذاَ مَرِضْتُِۙ فهَُوَِۙ يَشْفِيْنِ ِۙ

Terjemahnya: 

” Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku”. 

 

Tafsir Al-Misbah menyatakan sakit merupakan salah satu keniscayaan 

hidup manusia. Namun demikian, dalam hal penyembuhan bahwa Yang 

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

sebagaimana ditegaskan oleh Nabi ibrahim, bukan berarti upaya manusia untuk 

meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadits Rasulullah 

yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim bermaksud 

menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah datangnya dari Allah. 

Keterkaitan dalil ini adalah apapun penyakit yang menyerang seorang individu, 

maka yang hanya bisa mengangkat penyakit tersebut adalah Allah. Oleh karena 

itu, pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga harus selalu meyakini dan mencari 

sebab bahwasannya untuk kesembuhan dari penyakit, semuanya adalah berasal 

dari Allah. 

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan 

Proses implementasi keperawatan pada Tn.D diruangan Intensive Care 

Unit (ICU) dilakukan selama 3x atau selama 3 hari berturut-turut dimulai hari 

04-09 Maret 2024 dengan melaksanakan intervensi yang sudah direncanakan 

sebelumnya. Diagnosis utama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif telah 

diberikan implementasi manajemen jalan napas mendapatkan hasil RR: 

20x/menit,hasil terdapat sputum dengan tekstur kental, pasien disuctoin serta 

diberikan posisi semi fowler. Hal ini sesuai dengan penelitian (Hematom, 2022) 
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Salah satu tindakan manajemen jalan nafas yang dilakukannya adalah dengan 

pengaturan posisi semi . Penerapan posisi semi fowler yang dilakukan pada 

pasien guna untuk membantu dalam mengurangi sesak nafas dan 

mengoptimalkan ventilasi. Menerapkan manajemen jalan nafas dengan 

menempatkan pasien pada posisi semi fowler terbukti dapat meningkatkan 

saturasi oksigen sehingga menghasilkan pola nafas yang optimal  

Diagnosis keperawatan kedua yaitu gangguan pertukaran gas dengan 

pelaksanaan implementasi manajemen asam-basa:alkalosis respiratorik. 

mendapatkan hasil AGD (PH 7.558, PCO2 28,1 mmHg, PO2 211,8 mmHg), 

serta pernapasan 20 x/i dengan ETT on Ventilator mode SIMV dengan FiO2 

40%, PEEP 5.0. dalam penelitian (Hartono, 2023) pada pasien yang terpasang 

ventilator perlu dilakukan perawatan dan pemantauan intensif, diantaranya 

dengan pemeriksaan analisis gas darah dan saturasi oksigen.  

Diagnosis yang ketiga peningkatan kapasitas adaptif intrakranial dengan 

implementasi pemantauan tekanan intrakranial didapatkan hasil yaitu pasien 

mengalami trauma kepala dan pasien post op craniectomy, kesadaran Delirium 

dengan hasil E3M4V2 dan pernapasan 20x/menit, posisi kepala klien dalam 

keadaan netral, tampak pasien diberikan terapi murrotal oleh keluarganya, GCS 

9 (E3M4V2), TD 155/88 mmHg, RR 20x/menit. Menurut (Hisam,2023) 

tekanan intrakranial khususnya tekanan darah yang sangat tinggi dapat 

memperburuk edema serebri sebaliknya tekanan darah terlalu rendah akan 

mengakibatkan iskemia otak yang pada akhirnya juga menyebabkan edema dan 

peningkatan tekanan intrakranial.  
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Setiap muslim meyakini bahwa al-qur`an diturunkan Allah swt untuk 

memberi hidayah kepada setiap manusia, pedoman hidup manusia dan 

menyembuhkan berbagai penyakit hati yang menjangkiti manusia bagi mereka 

yang diberi hidayah oleh allah ‘azza wa jalla dan dirahmati-nya. Seperti yang 

terdapat di dalam firman-nya Q.S Al-Isra/17:82 : 
لُُ نَُ وَننَُز ِّ فَاۤءُ  هُوَُ مَا الْقرُْاٰنُِّ مِّ رَحْمَة ُ شِّ نِّيْنَُ  وَّ يْدُُ وَلَُ لِّ لْمُؤْمِّ يْنَُ يَزِّ    خَسَارًا اِّلَُّ الظّٰلِّمِّ

Terjemahnya: 

“Dan Kami turunkan dari al-Qur`an suatu yang menjadi penyembuh dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur`an itu tidaklah menambah 

kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian.” (QS Al-Isra: 82) (Kemenag 

RI, 2020). 

 

Dalam firman Allah SWT tersebut telah dijelaskan begitu jelas, bahwa 

al-Qur`an sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

Yang harus digaris bawahi yaitu kalimat “bagi orang-orang yang beriman”. 

Maksudnya disini kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa al-Qur`an 

dapat menyembuhkan penyakit baik itu jasmani maupun rohani (Firdaus, 

2018). 

Syaikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma’ad 

mengatakan: “Al-Qur`an adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh 

penyakit hati dan jasmani, demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Dan 

tidaklah setiap orang diberi keahlian dan taufiq untuk menjadikannya sebagai 

obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan 

pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang 

sempurna, keyakinan yang kokoh, dan menyempurnakan syaratnya, niscaya 

penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya selama-lamanya” 
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(Firdaus, 2018). 

Diagnosis keempat yaitu hipotermia dengan intervensi manajemen 

hipotermia dengan pemberian blanket warmer didapatkan hasil terjadi 

peningkatan suhu tubuh setelah diberikan implementasi. Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Fenni. 2020) dimana hasil penelitiannya dibutuhkan waktu 60 menit 

untuk mencapai suhu normal tubuh. suhu sebelum perlakuan 34,6 ºC dan 

sesudah perlakuan 36,2ºC dengan peningkatan 1,7ºC. Berdasarkan hasil 

tersebut menunjukkan blanket warmer lebih cepat menaikkan suhu tubuh 

karena menggunakan panas melalui konveksi dengan mesin pemanas.  

Sejalan dengan pandangan islam bahwa setiap manusia pernah 

mengalami sakit, namun manusia dibekali akal dan ilmu untuk berupaya untuk 

mencari obat penyembuhan termasuk dengan menggunakan alat medis seperti 

yang dapat membantu proses penyembuhan seraya berdo’a kepada Allah, 

seperti sabda Nabi SAW: 

يَُ هُرَيْرَةَُ أبَِّي عَنُْ ُُ رَضِّ ُِّ عَنُْ عَنْهُُ اللَّّ ُُ صَلَّى النَّبِّي   : قاَلَُ وَسَلَّمَُ عَلَيْهُِّ اللَّّ

يبُُ مَا نُْ الْمُسْلِّمَُ يصُِّ ُُ كَفَّرَُ إِّلَُّ يشَُاكُهَا الشَّوْكَةُِّ حَتَّى غَم ُ  وَلَُ أذَىً وَلَُ حُزْنُ  وَلَُ هَم ُ  وَلَُ وَصَبُ  وَلَُ نَصَبُ  مِّ   بِّهَاُ اللَّّ
نُْ  خَطَاياَه مِّ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu dari Nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik 

berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa 

gelisah sampaipun duri yang melukainya melainkan dengannya Allah akan 

mengampuni dosa-dosanya” (HR. Al-Bukhari, no. 5641 dan Muslim, no. 2573) 

 

Untuk diagnosis kelima yaitu risiko infeksi dilakukan intervensi 

pencegahan infeksi berupa tetap mempertahankan tehnik aseptik atau 

kebersihan sebelum dan setelah kontak dengan pasien. Setara dengan 
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penelitian (Ulya et al., 2024) mengatakan hal yang dapat dilakukan agar infeksi 

tidak terjadi yaitu berupa cuci tangan sebelum dan sesudah kontak kepasien 

karena kebersihan tangan merupakan hal yang paling penting untuk mencegah 

penyebaran infeksi yang dilakukan bertujuan untuk menghilangkan semua 

kotoran dan debris serta menghambat atau membunuh mikroorganisme pada 

kulit, dimana mikroorganisme diperoleh dari kontak dengan pasien dan 

lingkungan pasien, serta batasi jumlah pengunjung. 

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi sumatif pada masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak 

efektif setelah diberikan intervensi selama 3 hari maka diperoleh bahwa 

produksi sputum klien sedikit berkurang meskipun belum maksmal 

berkurangnya. pada masalah gangguan pertukaran gas setelah 3 hari intervensi 

terjadi penurunan penggunaan alat dari mode SIM-V ke mode spontan. 

kemudian masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial 

setelah 3 hari intervensi terjadi peningkatan nilai GCS pada pasien yaitu dari 

GCS E2M4V3 ke GCS E3M5V4. Pada masalah hipotermia setelah dilakukan 

intervensi selama 3 hari terjadi peningkatan suhu rata-rata 0,3 derajat celcius. 

Yang terakhir pada masalah risiko infeksi setelah 3 hari intervensi tidak terjadi 

risiko infeksi. 

5.2 Analisis Evidance Based Practice In Nursing 

Intervensi blanket warmer dilakukan sebanyak 1x/hari selama 3 hari 

berturut-turut dimulai tanggal 04-09 maret 2024 di ruangan ICU RSUP Wahidin 

Sudirohusodo Makassar. Pengimplementasian diberikan pada pasien Tn D dengan 
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diagnose medis traumatic brain injury mengalami penurunan kesadaran. Masalah 

keperawatan yang dialami salah satunya adalah hipotermia. Dalam penelitian ini, 

peneliti memilih intervensi blanket warmer sebagai alternative untuk mengatasi 

masalah hipotermia yang dialami oleh pasien. 

 

Berdasarkan imlementasi yang telah dilakukan didapatkan penurunan subuh 

tubuh pasien trauma brain injury saat diberikan intervensi blanket warmer, dimana 

pada hari pertama subuh tubuh pasien pre test 35,7°C dan post test menjadi 36.0°C. 

Hari kedua menunjukkan pre test suhu tubuh 35.9°C dan post test 36.3°C. Hari 

ketiga subu tubuh pre test 36,4°C dan post test 36.6°C. Hal tersebut menunjukkan 

efektifitas penerapan intervensi blanket warmer untuk mengatasi masalah 

hipotermia pasien dengan TBI. Sejalan dengan penelitian (Restu,2023) 

menunjukkan p value < 0.05 (0.000) ini artinya ada pengaruh yang bermakna 

terkait pemberian blanket warmer terhadap pasien hipotermia, Penggunaan blanket 

warmer mempunyai pengaruh yang lebih signifikan mengatasi hipotermi karena 

alat ini memiliki penghantar panas yang lebih efisien untuk perpindahan panas per 
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unit luas permukaan tubuh. Sejalan pula dengan penelitian (Faridatul, 2023) 

didapatkan hasil p value < 0.05 (0.000) diperoleh rata-rata peningkatan suhu tubuh 

sebelum dan sesudah penggunaan selimut penghangat elektrik sebesar 1,544 

derajat celcius. ini artinya pemberian blanket warmer terhadap pasien hipotermia 

ini efektif.  

Mekanisme kerja blanket warmer dimulai dari perpindahan panas blanket 

kekulit tubuh manusia, Ketika kulit kontak dengan blanket warmer akan terjadi 

perpindahan secara konduksi dari blanket kekulit, kemudian suhu berpindah dari 

darah melalui pembuluh darah perifer. Adanya perubahan suhu pada pembuluh 

darah akan dideteksi sebagai termoreseptor sentral yang terletak didalam 

hypotalamus. Hypotalamus secara pribadi memantau taraf panas didalam darah 

yang mengalir melalui otak, kemudian melalui traktus desendens merangsang 

pusat vasomotor sehingga terjadi vasolidatasi pembuluh darah yang menyebabkan 

aliran darah meningkat. Tingginya kecepatan suhu dalam darah menyebabkan 

panas dikonduksi ke bagian tubuh (kulit) dengan menggunakan efisien tinggi 

(Muhammad Jarod, 2024) 

Penggunaan blanket warmer pada pasien dengan TBI memberikan berbagai 

manfaat klinis yang signifikan yaitu menjaga suhu tubuh dalam rentang normal 

(normotermia) untuk menghindari hipotermia atau hipertermia, yang dapat 

mempengaruhi fungsi otak dan memperburuk kondisi cedera otak, suhu tubuh yang 

optimal membantu dalam menjaga laju metabolisme yang normal, yang penting 

untuk penyembuhan dan fungsi fisiologis, Mengurangi risiko vasokonstriksi 

berlebihan yang dapat terjadi pada hipotermia, sehingga meningkatkan aliran darah 
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dan oksigenasi jaringan, termasuk otak dan membantu mencegah komplikasi yang 

terkait dengan suhu tubuh yang tidak stabil, seperti infeksi, gangguan koagulasi, 

dan gangguan fungsi organ lainnya (Muchtar et al., 2023). 

Hal tersebut menunjukkan blanket warmer efektif dalam menstabilkan suhu 

tubuh pasien TBI, namun perlu dilakukan implementasi dengan waktu yang lebih 

lama dengan kondisi yang lebih memungkinkan. Sesuai dengan riset yang 

dilakukan (Polderman, 2022) menekankan pentingnya kontrol suhu dalam 

pencegahan dan pengobatan cedera neurologis, serta efektifitas blanket warmer 

dalam mencegah hipotermia pada pasien TBI. 

Riset (Badjatia, 2023) menunjukkan bahwa kontrol suhu tubuh yang tepat 

sangat penting dalam manajemen cedera otak, dengan blanket warmer sebagai 

salah satu metode yang efektif. Peran hipotermia yang diinduksi dan kontrol suhu 

dalam manajemen TBI, menekankan pentingnya intervensi seperti blanket warmer. 

Asumsi peneliti mengatakan bahwasanya penggunaan blanket warmer 

sebagai intervensi pada pasien dengan TBI yang mengalami hipotermia memiliki 

dasar teoritis dan dukungan empiris yang kuat. Intervensi ini efektif dalam menjaga 

suhu tubuh, mendukung proses penyembuhan, dan mencegah komplikasi lebih 

lanjut, sehingga sangat penting dalam manajemen klinis pasien dengan cedera otak. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam studi kasus ini yaitu kurangnya interaksi langsung 

dengan pasien karena kondisi pasien dalam keadaan tersedasi sehingga kami tidak 

mengetahui respon langsung yang dirasakan klien settelah dilakukan intervensi. 

Adapun keterbatasan lain dari studi kasus ini yaitu hanya dilakukan pada satu 
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pasien dan sebaiknya intervensi ini dilakukan dari awal pasien masuk di ruangan 

sampai dengan pasien keluar untuk melihat efektivitas dari pemberian intervensi 

ini. 
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BAB VI  

KESIMPULAN 
 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilaksanakan oleh penulis dapat 

diambil kesimpulan bahwasanya: 

1. Hasil pengkajian yang dilakukan pada pasien Tn.D di ruangan Intensive Care 

Unit (ICU) diperoleh data Ny.D mengalami traumatic brain injury dengan 

masalah hipotermia  

2. Diagnosa keperawatan yang didapatkan pada Tn.D di ruangan Intensive Care 

Unit (ICU) yaitu Bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, 

penurunan kapasitas adaptif  intrakranial, hipotermia serta risiko infeksi 

3. Intervensi keperawatan yang diterapkan pada Tn.D di ruangan Intensive Care 

Unit (ICU) yakni, Manajemen jalan napas, Manajemen asam-basa:Alkalosisi 

Respiratorik, pemantauan tekanan intrakranial, manajemen hipotermia 

(penggunaan blanket warmer) serta pencegahan infeksi 

4. Implementasi keperawatan yang telah dilaksanakan pada Tn.D di ruangan 

Intensive Care Unit (ICU) dilakukan selama 3x sesuai dengan yang sudah 

direncanakan 

5. Evaluasi keperawatan yang telah dilaksanakan pada Tn.D di ruangan Intensive 

Care Unit (ICU) dimana masalah hipotermia teratasi sedangkan masalah yang 

lainnya belum teratasi 
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6. Hasil analisis EBPN pemberian blanket warmer dilakukan selama 3x, setiap 

pemberian selama 60 menit. Didaptkan hasil terjadi peningkatan suhu tubuh 

setelah diberikan intervensi. 

6.2 Saran 

1. Bagi profesi keperawatan  

karya akhir ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi perawat bagi 

memberikan asuhan keperawatan non farmakologis bagi pasien yang 

mengalami hipotermia 

2. Bagi institusi pendidikan  

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan dalam 

pemberian asuhan keperawatan pada pasien hipotermia.  
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 Lampiran 1: Skala Jatuh Morse (Morse Fall Scale/ Mfs) 

 

Keterangan: 

 
Tingkat Risiko Nilai MPS Tindakan 

Tidak berisiko 0 -24 Perawatan dasar 

Risiko rendah 25 - 50 Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar 

Risiko tinggi ≥ 51 Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi 

No. Item Skala Skor 

1 Riwayat jatuh 

Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan 

terakhir? 

 

Tidak 

 

0 

 

0 

Ya 25  

2 Diagnosis sekunder 

Apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit? 

 

Tidak 

 

0 

 

Ya 15 15 

3 Alat bantu pergerakan 

Bed rest/dibantu perawat 

  

0 

 

0 

Walker/kruk/tongkat  15  

Berpegangan pada benda sekitar (kursi, meja, 

lemari) 

 30  

4 Terapi intravena: 

Apakah saat ini lansia terpasang infus? 

 

Tidak 

 

0 

 

 

Ya 20 20 

5 Gaya berjalan/cara berpindah 

Normal 

  

0 

 

Lemah  10  

Gangguan/tidak normal  20 20 

6 Status mental 

Lansia menyadari kondisinya 

  

0 

 

 

Lansia mengalami keterbatasan daya ingat  15  

Total nilai 55 
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Lampiran 2 : Barthel Indeks 
No Fungsi Skor Keterangan 

1.  Mengendalikan rangsangan 

defekasi 

0 Tak terkendalikan/tak teratur (perlu 

bantuan) 

1 Kadang-kadang tak terkendali 

2 Mandiri 

2.  Mengendalikan rangsangan 

berkemih 

0 Tak terkendali/pakai kateter 

1 Kadang-kadang tak terkendali (1x24 jam) 

2 Mandiri 

3.  Membersihkan diri (seka 

muka, sisir rambut, cuci 

muka) 

0 Butuh pertolongan orang lain 

1 Mandiri 

4.  Penggunaan jamban, masuk 

dan keluar 

0 Tergantung pertolongan orang lain 

1 Perlu pertolongan pada beberapa kegiatan 

tetapi dapat mengerjakan sendiri kegiatan 

lain 

2 Mandiri 

5.  Makan 0 Tidak mampu 

1 Perlu ditolong memotong makanan 

2 Mandiri 

6.  Berubah sikap dari 

berbaring keduduk 

0 tidak mampu 

1 Perlu banyak bantuan untuk bisa duduk (2 

orang) 

2 Bantuan minimal 2 orang 

3 Mandiri 

7.  Berpindah/berjalan 0 Tidak mampu 

1 Bisa (pindah) dengan kursi 

2 Berjalan dengan bantuan 1 orang 

3 Mandiri 

8.  Memakai baju 0 Tergantung orang lain 

1 Sebagian dibantu (misalnya mengancing 

baju) 

2 Mandiri 

9.  Naik turun tangga 0 Tidak mampu 

1 Butuh pertolongan 

2 Mandiri 

10.  Mandi  0 Tergantung 

1 Mandiri 

Total skor 0 Ketergantungan total 

Keterangan : 

20  : mandiri 

12-19  : ketergantungan ringan 

9-11  : ketergantungan sedang 

5-8  : ketergantungan berat 

0-4  : ketergantungan total 
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Lampiran 3: Dokumentasi kegiatan 
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Lampiran 4: Lampiran Jurnal 
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Lampiran 5: Penyimpanan KDM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kecelakaan lalu lintas Trauma kepala  

penurunan tekanan pembuluh 

darah pulmonal 

meningkatkan tahanan 

simpatik dan vaskuler sistemik 

Kerusakan sel otak meningkat 

Cedera otak primer Tindakan medis 

Peningkatakn TIK 

Perdarahan  

Kerusakan sawar otak 

Bersihan jalan napas 

tidak efektif 

Penumpukan cairan sekret 

peningkatan tekanan 

hidrosatik 

Difusi oksigen terhambat 

Gangguan sirkulasi 

keotak 

Perfusi serebral tidak 

efektif 

Penurunan kapasitas 

adaptif intrakranial  

Edema paru 

Adanya luka post op dan 

adanya alat ventilator 

Pertahanan tubuh 

premier tidak adekuat 

Peningkatan leukosit 

Risiko infeksi 

Anemia  

Hipoksia  

Gangguan pertukaran gas  

Konpensasi pada pusat 

suhu 

Perubahan termoregulasi 

Hipotermia/ hipertermia 

Peningkatan RAS di 

pons 

Gangguan pusat jaga dan 

motorik 

gelisah 

Risiko cedera 
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