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ABSTRAK 
 

Nama  : Taufiq Hidayah Syafar 

NIM  : 70900122047 

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan 

Halusinasi Menggunakan Terapi Zikir Di RSKD Dadi Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Latar Belakang: Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) pada tahun 

2022, angka penderita gangguan jiwa di berbagai belahan dunia yaitu 1 dari 300 juta jiwa 

(0.32%) dan 24 juta diantaranya menderita skizofrenia. Prevalensi skizofrenia atau 

gangguan jiwa berat di Indonesia menurut data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

pada tahun 2018 sebanyak 6,7% per mil. Halusinasi yaitu gangguan atau perubahan 

persepsi dimana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Pasien 

yang mengalami halusinasi yang tidak mendapatkan pengobatan maupun perawatan lebih 

lanjut dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti agresif, bunuh diri, menarik diri 

dari lingkungan dan dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Selain 

diberikan strategi pelaksanaan tindakan (SP), pasien halusinasi juga dapat diberikan 

terapi dzikir. Tujuan: Diketahui analisis asuhan keperawatan yang diberikan kepada 

pasien skizofrenia yang mengalami halusinasi dengan menggunakan terapi Zikir di 

RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil: Setelah diberikan terapi zikir selama 10 

hari, didapatkan hasil tanda dan gejala halusinasi pasien berkurang dibuktikan dengan 

pasien mengatakan sudah jarang mendengar suara yang biasa dia dengar, pasien sudah 

dapat membedakan suara yang nyata dan palsu, perilaku gelisah berkurang, pasien 

merasa lebih tenang dan rileks setelah melakukan terapi. Kesimpulan: Terapi dzikir 

dapat dikatakan efektif terhadap penurunan tanda dan gejala halusinasi dan berpengaruh 

terhadap kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasinya. 

 

Kata Kunci: Skizofrenia, Halusinasi, Dzikir.  
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ABSTRACT 
Name  : Yusni Pratiwi 

NIM  : 70900122001 

Title  :Analysis of Nursing Care in Schizophrenia Patients with 

Hallucinations Using Dhikr Therapy at RSKD Dadi South 

Sulawesi Province. 

Background: Based on data from the World Health Organization (WHO) in 2022, 

the number of people with mental disorders in various parts of the world is 1 in 

300 million people (0.32%) and 24 million of them suffer from schizophrenia. The 

prevalence of schizophrenia or severe mental disorders in Indonesia according to 

Basic Health Research (RISKESDAS) data in 2018 was 6.7% per mil. 

Hallucinations are disorders or changes in perception where patients perceive 

something that is not actually happening. Patients who experience hallucinations 

who do not receive further treatment or care can cause behavioral changes such 

as aggression, suicide, withdrawal from the environment and can harm 

themselves, others and the environment. In addition to being given an action 

implementation strategy (SP), hallucination patients can also be given dhikr 

therapy. Purpose: To determine the analysis of nursing care provided to 

schizophrenia patients who experience hallucinations using Zikir therapy at the 

Dadi Regional Public Hospital, South Sulawesi Province. Results: After being 

given dhikr therapy for 10 days, the results showed that the patient's signs and 

symptoms of hallucinations decreased, as evidenced by the patient saying that he 

rarely heard the voices he usually heard, the patient could distinguish between 

real and fake voices, restless behavior decreased, the patient felt calmer and more 

relaxed after undergoing therapy. Conclusion: Dhikr therapy can be said to be 

effective in reducing the signs and symptoms of hallucinations and has an effect 

on the patient's ability to control his hallucinations. 

 

Keywords: Schizophrenia, Hallucinations, Dhikr. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 

merupakan kondisi dimana individu dapat melakukan perkembangan baik 

perkembangan secara fisik, perkembangan mental, perkembangan spiritual, 

maupun perkembangan sosial, sehingga individu tersebut mampu menyadari 

kemampuan dirinya dan dapat mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, serta 

mampu memberikan sebuah konstribusi kepada komunitasnya, kesehatan jiwa 

sangatlah penting, tanpa kesehatan jiwa yang baik, seseorang dapat terkena 

permasalahan pada jiwanya sehingga terjadilah gangguan jiwa. 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2022, mengemukakan 

angka penderita gangguan jiwa di berbagai belahan dunia yaitu 1 dari 300 juta 

jiwa (0.32%) dan 24 juta diantaranya menderita skizofrenia. Prevalensi skizofrenia 

atau gangguan jiwa berat di Indonesia menurut data Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) pada tahun 2018 sebanyak 6,7% per mil. Angka ini mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebasar 5% dibandingkan pada tahun 

2013 yang hanya 1,7 juta per mil. Provinsi yang memiliki prevalensi skizofrenia 

paling tinggi adalah Bali sebesar 11,1%, sedangkan provinsi Sulawesi Selatan 

berada diperingkat ke-5 dengan prevalensi penderita skizofrenia sebesar 8,8 per 

mil atau sekitar 8.677 jiwa. (Nevid et al., 2018). 

Gangguan jiwa menurut American Psychiatric Association (APA) 

didefinisikan sebagai suatu kumpulan gejala penyakit yang berhubungan dengan 

perubahan bentuk perilaku psikologis yang urgent secara klinis. Sindrom tersebut 



 

2 

 

dikaitkan adanya distress atau disabilitas yang disertai dengan peningkatan risiko 

secara signifikan untuk mati, sakit, ketidakmampuan maupun kehilangan 

kebebasan (Khosim et al., 2023). Beberapa contoh gangguan jiwa menurut WHO 

antara lain depresi, kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia dan psikosis 

(Kemenkes RI, 2022). 

Halusinasi adalah gangguan persepsi sensorik tanpa rangsangan eksternal 

(pendengaran, visual, rasa, penciuman dan halusinasi taktil). Menurut penelitian 

Putri, (2018) mengatakan bahwa pasien halusinasi dengan diagnosa medis 

skizofrenia sebanyak 20% mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan 

secara bersamaan, 70% mengalami halusinasi pendengaran, 20% mengalami 

halusinasi penglihatan, dan 10% mengalami halusinasi lainnya 

Dari tanda dan gejala tersebut dapat menimbulkan risiko untuk mencederai 

diri sendiri, orang lain bahkan lingkungan sekitar. Maka dari itu diperlukan peran 

aktif perawat untuk dapat mengurangi dampak yang ditumbulkan. 

Penatalaksanaan halusinasi bisa diberikan baik secara farmakologis ataupun non-

farmakologis. Terapi farmakologis lebih membantu ke pengobatan antipsikotik, 

sementara terapi non-farmakologis lebih membantu ke pendekatan terapi 

modalitas. (Raziansyah, 2023). 

Tindakan keperawatan  yang dapat diberikan pada pasien halusinasi adalah 

mengajarkan cara menghardik, meminum obat, bercakap cakap dan melakukan 

kegiatan harian. Selain diberikan tindakan keperawatan seperti biasanya, juga 

dapat diberikan terapi dzikir. Pernyataan ini didukung oleh riset Raziansyah 
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(2023) yang menyatakan ada pengaruh terapi dzikir terhadap tingkat halusinasi 

pada pasien halusinasi di wilayah kerja Puskesmas Martupura 2. 

Sebenarnya sehat dan sakit itu dapat dianggap sama sebagaimana seperti 

susah dan sedih, gembira dan bahagia, kaya dan miskin semuanya merupakan 

pemberian atau ujian yang di berikan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang 

menerimanya sebagaimana Allah SWT berfirman pada QS. Al- Baqarah [2]:152 

افَ ذْ كُ ُك ذْ فِن ْٓن نْ ف ذْ َُ ْف ذْ كُ كْ ْاذ نْ ف ذُ كْ ذُ كْ ذْ ن فْ ذْلَ ََ ذْ كُ كْ ذْ ِنن  ࣖ١  

Terjemahnya: 

Maka ingatlah kepada- Ku, Akupun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada- 

Ku dan janganlah kamu ingkar kepada- Ku (Q.S Al- Baqarah 2:156) 

Penjelasan dalam Tafsir Al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab tentang 

perintah mengingat Allah (zikir) dan janji Allah untuk mengingat hamba-Nya jika 

mereka mengingat-Nya sangat mendalam. Berikut adalah ringkasan dan 

penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut: 

a. Mengutamakan Pengingatan Terhadap Allah 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia 

untuk mengingat-Nya terlebih dahulu sebelum mengingat nikmat-nikmat-

Nya. Mengingat Allah berarti menyadari dan menghargai kehadiran dan 

kebesaran-Nya yang mutlak. 

b. Cara Mengingat Allah: 

Lidah: Mengingat Allah dengan lidah berarti melakukan dzikir, seperti 

membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Ini adalah bentuk pengucapan pujian 

dan pengakuan terhadap Allah. 
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Pikiran dan Hati: Mengingat Allah dengan pikiran dan hati mencakup 

merenungkan kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah, serta 

merasakan kehadiran-Nya dalam setiap aspek kehidupan. Ini juga 

mencakup rasa syukur dan keikhlasan. 

Anggota Badan: Mengingat Allah melalui anggota badan berarti 

melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ini mencakup 

amal perbuatan yang sesuai dengan ajaran-Nya, seperti shalat, puasa, dan 

perbuatan baik lainnya. 

c. JanjiفAllahف dalamفRedaksiف  Dalam redaksi ini, Allah berjanji :”مكركْْ“

bahwa jika hamba-Nya mengingat-Nya, Allah akan mengingat mereka 

pula. Ini menunjukkan hubungan timbal balik: jika seseorang konsisten 

dalam mengingat Allah, maka Allah akan senantiasa bersama mereka. Ini 

adalah bentuk penghiburan dan dukungan dari Allah bagi mereka yang 

setia kepada-Nya. 

d. Hubungan dengan Penghiburan: Janji Allah untuk mengingat hamba-

Nya memberikan rasa nyaman dan ketenangan. Mengetahui bahwa Allah 

selalu bersama dalam setiap keadaan memberikan kekuatan dan 

keberanian untuk menghadapi berbagai situasi kehidupan. 

Dengan demikian, Tafsir Al-Mishbah mengajarkan bahwa mengingat 

Allah adalah tindakan yang sangat penting dan memiliki dampak spiritual 

yang mendalam. Ini bukan hanya tentang pengucapan atau ritual, tetapi 

juga mencakup sikap dan perbuatan yang mencerminkan keimanan dan 

ketakwaan. 
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Seseorang dengan gangguan jiwa juga perlu mendapatkan perawatan dan 

bimbingan untuk memulihkan jiwanya yang sakit, maka dari itu orang dengan 

gangguan jiwa biasanya dirawat di rumah sakit khusus yang di dalamnya 

berorientasi pada perawatan dan bimbingan agar seseorang tersebut dapat pulih  

RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan berada di jalan Lanto Dg. 

Passewang No.34, Kota Makassar memiliki 7 ruang perawatan odgj peneliti 

berada pada fokus meneliti di ruangan kenari. Ruangan kenari merupakan ruang 

perawatan yang menampung ruangan kriminal jadi ruangan kenari bekerja sama 

dengan kepolisian sulawesi selatan. Pasien di ruang kenari yang berbagai macam 

diagnosa namun Halusinasi lah pasien terbanyak.    

Berdasarkan permasalahan halusinasi yang ditemukan di ruang kenari, 

penulis melakukan intervensi berdasarkan Evidence Based Practice in Nursing 

(EBPN) yaitu analisis keperawatan pada pasien halusinasi dengan pendekatan 

terapi zikir di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan pada latar belakang, maka 

penulis merumuskan pertanyaan, “Bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan Pada 

Pasien Skizofrenia dengan Masalah Keperawatan Halusinasi Menggunakan Terapi 

Zikir Di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Diketahui analisis asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien 

skizofrenia yang mengalami halusinasi dengan menggunakan terapi Zikir di 

RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk menganalisis pengkajian pada pasien skizofrenia yang 

mengalami halusinasi di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Untuk menganalisis diagnosis pada pasien skizofrenia yang mengalami 

halusinasi di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. 

c. Untuk menganalisis intervensi pada pasien skizofrenia yang mengalami 

halusinasi di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. 

d. Untuk menganalisis implementasi pada pasien skizofrenia yang 

mengalami halusinasi di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. 

e. Untuk menganalisis evaluasi pada pasien skizofrenia yang mengalami 

halusinasi di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. 

f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien 

skizofrenia yang mengalami halusinasi dengan menggunakan Terapi 

Zikir di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat 

digunakan sebagai referensi untuk pembuatan artikel atau jurnal kesehatan 
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yang membahas asuhan keperawatan pasien skizofrenia dengan halusinasi 

dengan terapi Zikir di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan gagasan bagi peneliti selanjutnya untuk 

pengembangan intervensi. 

1.4.2 Manfaat aplikatif 

Terapi zikir ini dapat menjadi bahan acuan bagi tenaga perawatan yang ada 

di rumah sakit maupun di lingkungan masyarakat yang ingin melakukannya. 

Terapi ini dapat membantu pasien merasa tenang secara mental dan fisik. Ini 

berdampak pada sistem tubuh dan menyebabkan pasien merasa nyaman dan 

tenang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Medis 

2.1.1 Definisi Skizofrenia 

Skizofrenia merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan 

menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, perilaku yang 

aneh dan terganggu (Videbeck, 2018). Skizofrenia menurut (Stuart 2013 

dalam Emilia, 2020) adalah penyakit yang berdampak pada pola fikir, 

emosi, sikap, dan kehidupan sosial seseorang. Penyimpangan realitas, 

penarikan diri dari interaksi sosial, persepsi dan pikiran, dan kognitif adalah 

beberapa tanda gagguan jiwa. Selain itu, skizofrenia juga dapat diartikan 

dengan terpecahnya pikiran, perasaan, dan perilaku, yang menyebabkan 

ketidaksesuaian pikiran dan perasaan pasien. (Emilia, 2020). 

Skizofrenia ialah penyakit yang memengaruhi pola fikir, emosi, 

sikap, dan kehidupan sosial. Penyimpangan realitas, penarikan diri dari 

interaksi sosial, persepsi dan pikiran, dan gangguan kognitif adalah 

beberapa tanda yang dapat ditunjukkan oleh seseorang yang mengalami 

gagguan jiwa (Stuart, 2013). Selain itu, skizofrenia juga dapat diartikan 

dengan terpecahnya pikiran, perasaan, dan perilaku yang menyebabkan 

ketidaksesuaian pikiran dan perasaan pasien. (Prabowo, 2014). 

Menurut Hawari (2018), gejala-gejala skizofrenia dapat dibagi dalam 

2 (dua) kelompok yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif 

merupakan gejala yang mencolok, mudah dikenali, menganggu keluarga 

dan masyarakat serta merupakan salah satu motivasi keluarga untuk 
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membawa pasien berobat. Gejala-gejala positif yang diperlihatkan pada 

pasien skizofrenia yaitu: delusi, halusinasi, kekacauan alam pikir, gaduh, 

gelisah, agresif, dan sebagainya. Gejala negatif skizofrenia merupakan 

gejala yang tersamar dan tidak menggangu keluarga ataupun masyarakat, 

oleh karenanya pihak keluarga seringkali terlambat membawa pasien 

berobat. Gejala-gejala negatif yang diperlihatkan pada pasien skizofrenia 

yaitu: alam perasaan (afek) tumpul dan mendatar, isolasi sosial atau 

mengasingkan diri, pasif dan apatis serta menarik diri dari pergaulan social 

(Hawari, 2018). 

2.1.2 Definisi Halusinasi 

Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan persepsi sensori yang 

dialami oleh pasien gangguan jiwa, pasien merasakan sensasi berupa suara, 

penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghiduan tanpa stimulus nyata. 

Halusinasi adalah hilangnya kemampuan seseorang dalam membedakan 

rangsangan internal (pikiran) dan rangsangan ekternal (dunia luar). Pasien 

memberi persepsi atau pendapat tentang lingkungan tanpa objek atau 

rangsangan yang nyata (Rohman, 2020). 

Persepsi yang salah (false perception) tanpa adanya objek luar 

disebut halusinasi. Persepsi yang dihasilkan berbeda dari persepsi normal 

karena ada objek luar yang membentuknya. Selain itu, halusinasi hanya ada 

pada individu tersebut, tidak ada pada orang lain. Halusinasi dapat 

dipengaruhi oleh imajinasi mental yang diproyeksikan keluar, yang 
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membuatnya terlihat seperti itu berasal dari luar dirinya sendiri. (Nurdiana, 

2020). 

Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa dimana pasien 

mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa 

suara, penglihatan, pengecapan, perabaan atau penghidupan pasien 

merasakan stimulus yang sebetulnya tidak ada (Damayanti & Utami, 2014). 

Walaupun tampak sebagai sesuatu yang “khayal”, halusinasi sebenarnya 

merupakan bagian dari kehidupan mental penderita yang “tersepsi” (Tagu, 

2020). Pasien dengan diagnosis medis skizofrenia sebanyak 20% mengalami 

halusinasi pendengaran dan penglihatan secara bersamaan, 70% mengalami 

halusinasi pendengaran, 20% mengalami halusinasi penglihatan, dan 10% 

mengalami halusinasi lainnya (Suryanti, 2017). 

2.1.3 Etiologi Halusinasi 

Faktor penyebab halusinasi dibagi menjadi 2 yaitu faktor predisposisi 

dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi merupakan faktor resiko yang 

timbulnya stress yang akan mempengaruhi tipe dan sumber-sumber yang 

dimiliki pasien untuk menghadapi stress. Sedangkan faktor presipitasi 

merupakan stimulus internal atau eksternal yang dipresepsikan pasien 

sebagai suatu hal yang mengancam, seperti adanya ketegangan peran, 

konflik peran, peran yang tidak jelas, peran berlebihan, dan lain-lain (Aulia, 

2021). 

a. Faktor Predisposisi 

1) Faktor Perkembangan 
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Tugas perkembangan pasien yang terganggu, seperti kontrol yang 

buruk dan kurangnya kehangatan dalam keluarga mengakibatkan 

pasien tidak dapat mandiri sejak kecil, mudah frustrasi, kehilangan 

kepercayaan diri, serta lebih mudah stres. 

2) Faktor Sosiokultural 

Jika seseorang merasa tidak diterima lingkungannya sejak bayi, dia 

akan merasa kesepian, tidak percaya pada lingkungannya, dan 

mungkin merasa tidak diterima. 

3) Faktor Biologis 

Faktor biologis memengaruhi risiko gangguan jiwa. Jika seseorang 

mengalami jumlah stres yang berlebihan, tubuh mereka akan 

menghasilkan zat neurokimia yang dapat menyebabkan gangguan 

pada neurotransmitter otak. 

4) Faktor Psikologis 

Jenis kepribadian yang lemah dan tidak bertanggung jawab mudah 

terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif, yang mengakibatkan 

pasien tidak dapat membuat keputusan yang tepat tentang masa 

depan mereka. Pasien lebih suka kesenangan sementara dan 

berpindah dari dunia nyata ke dunia fantasi. 

5) Faktor sosial budaya 

Pasien meganggap bahwa hidup bersosialisasi di alam nyata sangat 

membahayakan dirinya sehingga dirinya lebih memilih asyik 

dengan halusinasinya, seolah-olah merupakan tempat untuk 
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memenuhi kebutuhan akan interaksi sosial, kontrol diri dan harga 

diri yang tidak didapatkan dalam dunia nyata. 

6) Faktor genetik dan pola asuh 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sehat yang diasuh oleh 

orang tua skizofrenia cenderung mengalami skizofrenia. Hasil studi 

menunjukkan bahwa faktor keluarga mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan penyakit ini (Incau, 2021). 

b. Faktor Presipitasi 

Penyebab halusinasi dapat dilihat dari lima dimensi menurut Rawlins 

dan Heacock (1993), yaitu: 

1) Dimensi fisik 

Beberapa kondisi fisik, seperti kelelahan yang luar biasa, 

penggunaan obat-obatan, demam hingga delirium, intoksikasi 

alkohol, dan kesulitan untuk tidur dalam waktu yang lama, dapat 

menyebabkan halusinasi. 

2) Dimensi emosional 

Halusinasi disebabkan oleh perasaan cemas yang berlebihan atas 

dasar masalah yang tidak dapat diselesaikan. Halusinasi dapat 

berupa perintah yang manakutkan atau memaksa. Pasien bertindak 

karena ketakutan karena dia tidak bisa menentang perintah tersebut 

lagi. 

 

 



 

13 

 

3) Dimensi intelektual 

Dimensi intelektual ini menjelaskan bahwa orang yang mengalami 

halusinasi akan menunjukkan penurunan fungsi ego. Meskipun 

halusinasi pada awalnya merupakan upaya ego sendiri untuk 

melawan impuls yang menekan, halusinasi berkembang menjadi 

kesadaran yang dapat mengambil seluruh perhatian pasien dan 

seringkali mengontrol semua perilakunya. 

4) Dimensi sosial 

Pasien senang dengan halusinasinya dan percaya bahwa 

bersosialisasi di dunia nyata sangat membahayakan. Mereka 

percaya bahwa ini adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan 

mereka akan kontrol diri, harga diri, dan interaksi sosial yang tidak 

dapat dipenuhi dalam dunia nyata. Dengan menggunakan isi 

halusinasi sebagai sistem kontrol, individu tersebut cenderung 

mengikuti perintah halusinasi, baik dirinya maupun orang lain. 

5) Dimensi spiritual 

Secara spiritual, pasien mengalami halusinasi yang dimulai dengan 

kehidupan yang tidak teratur, tidak bermakna, tidak melakukan 

aktivitas ibadah, dan jarang berusaha untuk menyucikan diri. Selain 

itu, irama sirkardiannya terganggu karena ia sering tidur larut 

malam dan bangun sangat siang. Saat dia terbangun, dia merasa 

hampa dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. 

Ia sering memaki takdirnya, tetapi gagal mendapatkan rezeki, 
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menyalahkan lingkungannya, dan orang lain yang membuat 

takdirnya buruk (Setyani, 2019). 

2.1.4 Klasifikasi Halusinasi 

Halusinasi diklasifikasikan menjadi 5 jenis menurut (Annisa, 2022), yaitu: 

a. Halusinasi Pendengaran (auditory) 

Pada halusinasi pendengaran individu akan mendengar suara-suara 

atau bisikan, paling sering berupa suara orang, suara berupa bisikan 

yang tidak jelas sampai kata-kata yang jelas berbicara dengan pasien. 

Pikiran yang didengar biasanya perintah terhadap pasien untuk 

melakukan sesuatu dan terkadang perintah yang membahayakan. 

b. Halusinasi Penglihatan (visual) 

Halusinasi penglihatan yaitu dimana individu akan merasakan 

stimulus visual dalam bentuk kelihatan cahaya, gambaran, bayangan 

yang kompleks. 

c. Halusinasi Penciuman (olfactory) 

Pada halusinasi penciuman individu akan merasakan sensasi pada 

hidungnya berupa bau-bauan yang muncul dari sumber tertentu tanpa 

stimulus yang nyata. 

d. Halusinasi Pengecapan (gustatory) 

Pada halusinasi pengecapan akan merasakan suatu sensasi yang tidak 

nyata, seperti merasa mengecap sesuatu seperti darah, urin atau feses. 
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e. Halusinasi Perabaan (taktil) 

Pada halusinasi perabaan pasien biasanya merasakan sesuatu pada 

kulitnya tanpa ada stimulus yang nyata, contohnya seperti merasakan 

tersetrum listrik. 

2.1.5 Rentang Respon Halusinasi 

Seseorang yang mengalami halusinasi mengalami respon yang tidak 

sesuai yang dikenal sebagai rentan respon neurobiologis. Maladaptif akan 

terjadi karena pemikiran respons pada halusinasi. Apabila seseorang 

memiliki pemikiran yang sehat, mereka dapat mengenal dan merasakan 

stimulus yang diinformasikan oleh panca indra, seperti pendengaran, 

penglihatan, pengecapan, perabaab, dan pengciuman. Sebaliknya, seseorang 

yang menderita halusinasi tidak dapat merasakan stimulus tersebut. 

(Pardede et al., 2021) 

Menurut Stuart (2013) dalam Rohayati, (2021) Biasanya, orang yang 

mengalami halusinasi tidak mampu mempersepsikan rangsangan melalui 

pancaindra mereka, sehingga mereka percaya bahwa apa yang mereka lihat, 

dengar, cium, rasa, dan raba benar-benar terjadi, meskipun sebenarnya 

rangsangan tersebut tidak nyata. Stimulus halusinasi biasanya tidak 

langsung menguasai diri mereka sendiri, tergantung pada bagaimana mereka 

menangani masalah. 
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Respon Adaptif       Respon Maldaptif 

 

 

 

a.  

b.  

c.  

d. Respon adaptif 

Jika seseorang menghadapi masalah, mereka dapat menggunakan 

respons adaptif berdasarkan norma sosial dan budaya yang berlaku. 

Respon adaptif dapat berupa : 

1) Pikiran logis, pandangan yang mengarah pada kenyataan yang 

dapat diterima akal disebut pikiran logis. 

2) Persepsi akurat adalah ketika seseorang melihat sesuatu dengan 

cermat dan tepat. 

3) Emosi konsisten pengalaman yaitu perasaan yang timbul dari 

pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. 

4) Perilaku sosial adalah sikap dan tingkah laku yang masih dalam 

batas kewajaran 

5) Hubungan sosial adalah proses suatu interaksi dengan orang lain 

dan lingkungan 

 

 

 Pikiran logis 

 Persepsi akurat 
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dengan 

pengalaman 

 Perilaku sesuai 

 Hubungan social 

harmonis 

 Pikiran kadang-
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 Reaksi emosi 

tidak stabil 

 Perilaku aneh 

atau tidak biasa 

 Menarik diri 

 Gangguan 

pikir/waham 

 Sulit merespon 
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 Perilaku 

disorganisasi 

 Isolasi sosial 

 Halusinasi 
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e. Respon psikososial 

1) Proses pikir terganggu adalah proses pikir yang menimbulkan 

gangguan. 

2) Ilusi adalah interprestasi atau penilaian yang salah mengenai 

penerapan yang benar-benar terjadi (objek nyata) karena 

rangsangan panca indra. 

3) Emosi tidak stabil yaitu emosi berlebihan dengan pengalaman 

kurang ditunjukkan oleh reaksi emosi yang tidak sesuai. 

4) Perilaku tidak biasa adalah sikap dan tingkah laku yang melebihi 

batas kewajaran. 

5) Menarik diri adalah percobaan untuk menghindari interaksi 

dengan orang lain. 

f. Respon Maladaptif 

Respon maladaptif adalah respon seseorang dalam menyelesaikan 

suatu masalah yang terjadi dengan berperilaku menyimpang dari 

norma dan kenyakinan, sosial budaya dan lingkungan (Helidrawati, 

2020). 

1) Gangguan pikir/waham merupakan kepercayaan yang kuat 

meskipun tidak dianut oleh orang lain dan bertentangan dengan 

kepercayaan sosial. 

2) Kerusakan proses emosi adalah ketidakmampuan untuk 

mengendalikan emosi, seperti kehilangan kemampuan untuk 

mengalami kesenangan, kebahagiaan, dan keakraban. 
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3) Perilaku tidak terorganisir didefinisikan sebagai ketidakselarasan 

antara perilaku dan gerakan yang dihasilkan. 

4) Isolasi sosiial adalah keadaan di mana seseorang merasa kesepian 

dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungan 

sekitarnya. 

5) Halusinasi adalah gangguan yang disebabkan oleh persepsi yang 

salah terhadap suatu stimulus.  
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2.1.6 Tahapan Halusinasi 

Tahapan halusinasi terbagi menjadi lima tahapan (Setyani, 2019), yaitu : 

a. Fase Pertama (Sleep Disorder), fase ini adalah tahap awal seseorang 

sebelum masuk pada halusinasi. Pasien mengalami banyak masalah. 

Dia ingin menghindari lingkungan dan takut diketahui orang lain 

tentang masalahnya. Sebagai akibat dari akumulasi berbagai faktor 

stres, masalah menjadi lebih sulit. Contohnya termasuk kekasih hamil, 

keterlibatan dengan narkoba, dikhianati oleh kekasih, masalah di 

kampus, putus sekolah, dan sebagainya. Besarnya stressor semakin 

membuat pasien tertekan. Sementara kurangnya dukungan sistem dan 

kurangnya persepsi masalah membuat pasien menjadi sulit tidur dan 

berlangung secara terus-menerus sehingga pasien terbiasa menghayal. 

Pasien kemudian menganggap hayalan tersebut sebagai pemecahan 

masalah. 

b. Fase Kedua (Comforting), pada fase ini galusinasi secara umum 

diterima oleh pasien sebagai sesuatu yang alami. Pasien mengalami 

emosi yang tidak stabil, seperti cemas, kesepian, perasaan berdosa, dan 

ketakutan. Pasien juga mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka 

dari kecemasan yang muncul. Menurutnya, saat ini ia cenderung merasa 

nyaman dengan halusinasinya jika kecemasannya diatur. Perilaku yang 

biasanya muncul termasuk menyeringai atau tertawa yang tidak sesuai, 

gerakan mata yang cepat, respons verbal yang lamban, diam, dan 

dipenuhi dengan sesuatu yang mengasyikkan. 
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c. Fase Ketiga (Condemning), pada tahap ini sebagian besar pasien 

mengalami halusinasi. Pengalaman sensori pasien sering muncul dan 

bias. Pasien mulai merasa tidak bisa mengendalikannya, dan dia mulai 

berusaha untuk menjaga jarak antara dirinya dan hal-hal yang dia lihat. 

Dengan intensitas waktu yang lama, pasien mungkin merasa malu dan 

menarik diri dari orang lain. Peningkatan sistem syaraf otonom yang 

menunjukkan ansietas atau kecemasan, seperti pernafasan yang 

meningkat, tekanan darah dan denyut nadi yang menurun, dan sulit 

berkonsentrasi, adalah beberapa contoh perilaku yang muncul pada 

pasien. 

d. Fase Keempat (Controlling), pada tahap ini fungsi sensori mulai 

kehilangan relevansinya dengan keadaan sebenarnya. Pasien mencoba 

menolak suara atau sensori yang tidak normal. Pasien mungkin merasa 

kesepian setelah halusinasinya berakhir. Ini adalah titik awal fase 

gangguan psikotik. Perilaku yang biasanya muncul termasuk 

kecenderungan untuk mengikuti petunjuk yang berasal dari isi 

halusinasi, kesulitan berhubungan dengan orang lain, dan rentang 

perhatian yang singkat. 

e. Fase Kelima (Conquering), pada fase ini pasien sudah mengalami 

gangguan dalam menilai lingkungan sekitarnya. Pengalaman sensori 

pasien terganggu. Pasien mulai terasa terancam dengan datangnya 

suara-suara terutama bila pasien tidak dapat menuruti ancaman atau 

perintah yang ia dengar dari halusinasinya. Halusinasi dapat 
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berlangsung selama minimal empat jam atau seharian bila pasien tidak 

mendapatkan komunikasi terapeutik. Terjadi gangguan psikotik berat. 

Perilaku yang muncul adalah perilaku menyerang, risiko bunuh diri 

atau membunuh, dan kegiatan fisik yang merefleksikan isi halusinasi 

(amuk, agitasi, menarik diri). 

2.1.7 Manifestasi Klinis Halusinasi 

Manifestasi klinis dari halusinasi ditemukan berdasarkan data 

objektif dan data subjektif dari pasien (Sutejo, 2017). Tanda dan gejala 

halusinasi antara lain: 

a. Halusinasi pendengaran (auditory) 

Data Subjektif : 

1) Pasien menyatakan bahwa mereka merasa seperti mereka 

mendengar suara atau kegaduhan. 

2) Pasien menyatakan bahwa dia mendengar suara yang 

mengajaknya berbicara. 

3) Pasien menyatakan bahwa dia mendengar suara yang 

memintanya untuk melakukan tindakan yang berbahaya.  

4) Pasien menyatakan bahwa dia mendengar suara yang 

menimbulkan ancaman bagi dirinya atau orang lain. 

Data Objektif : 

1) Pasien Nampak sedang bicara sendiri.  

2) Pasien nampak tertawa sendiri.  

3) Pasien nampak marah tanpa alas an yang jelas.  
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4) Pasien nampak memusatkan telinga ke arah tertentu.  

5) Pasien nampak menutup telinga.  

6) Pasien terlihat menunjuk kearah tertentu.  

7) Pasien terlihat komat kamit sendiri. 

b. Halusinasi penglihatan (visual) 

Data Subjektif 

1) Pasien mengatakan bahwa ia melihat seseorang yang sudah 

meninggal, makhluk tertentu, bayangan hantu atau sesuatu yang 

menakutkan. 

Data Objektif 

1) Tatapan mata pasien tampak melihat ke tempat tertentu.  

2) Pasien tampak menunjuk nunjuk kearah tertentu.  

3) Pasien tampak ketakutan pada objek tertentu yang dilihat. 

c. Halusinasi penciuman 

Data Subjektif 

1) Pasien mengatakan mencium sesuatu seperti : bau mayat, bau 

darah, bau bayi, bau feses, atau bau masakan, parfum yang 

menyenangkan.  

2) Pasien mengatakan sering mencium bau sesuatu. 

Data Objektif 

1) Pasien nampak memusatkan hidung pada tempat tertentu.  

2) Ekspresi wajah pasien tampak seperti mencium sesuatu dengan 

gerakan cuping hidung. 
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d. Halusinasi pengecapan 

Data Subjektif 

1) Pasien mengatakan bahwa dia merasakan makanan tertentu, 

merasakan rasa tertentu, atau mengunyah makanan tertentu 

meskipun tidak makan apa pun. 

2) Pasien mengatakan bahwa mereka merasa seperti mereka minum 

darah, nanah, dan hal-hal lain. 

Data Objektif 

1) Pasien tampak seperti mengecap sesuatu. 

2) Pasien tampak meludah dengan sering 

3) Pasien menunjukkan gejala mual atau muntah 

e. Halusinasi perabaan 

Data Subjektif 

1) Pasien mengatakan bahwa ada sesuatu yang meraba tubuhnya, 

seperti tangan, hewan kecil, atau makhluk halus.  

2) Pasien menyatakan bahwa ia mengalami sensasi di permukaan 

kulitnya, seperti sensasi panas atau dingin, tersengat aliran listrik, 

dan lainnya. 

Data Objektif 

1) Pasien tampak mengusap, menggaruk garuk, meraba-raba 

permukaan kulitnya. 



 

24 

 

2) Pasien tampak menggerak-gerakkan tubuhnya seperti merasakan 

sesuatu merabanya (Helidrawati, 2020). 

2.1.8 Penatalaksanaan 

Menurut Rahayu, (2016) penatalaksanaan medis untuk pasien yang 

mengalami halusinasi terbagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologi dan 

nonfarmakologi, diantaranya: 

a. Terapi farmakologi 

1) Clorpromazin adalah obat yang berfungsi sebagai antipsikotik dan 

antiemetic. Obat ini digunakan untuk gangguan psikotik seperti 

skizofrenia, serta untuk fase mania pada gangguan bipolar, 

gangguan ansietas, agitasi, anak yang terlalu aktif, dan gangguan 

skizofrenia. Efek samping yang disebabkan oleh obat ini seperti 

hipertensi, hipotensi, kejang, sakit kepala, mual, muntah, dan mulut 

kering. 

2) Haloperidol adalah obat yang berfungsi sebagai antipsikotik, 

butirofenon, dan neuroleptic. Obat ini digunakan untuk mengobati 

psikosis akut atau kronik. Tujuan penggunaan obat ini adalah untuk 

mengontrol aktivitas yang berlebihan yang dilakukan oleh anak 

serta masalah perilaku yang menyipang. Obat ini dapat 

menyebabkan efek samping seperti pusing, mual-muntah, sakit 

kepala, kejang, anoreksia, mulut kering, dan imsomnia. 

3) Trihexypenidil adalah obat antiparkinson. Digunakan untuk 

penyakit parkinson untuk mengontrol kelebihan aseptilkolin dan 
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menyeimbangkan kadar defisiensi dopamine yang diikat oleh 

sinaps untuk mengurangi efek kolinergik yang berlebihan. Obat ini 

dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, mulut kering, dan 

hipotensi. 

b. Terapi Nonfarmakologi 

1) Terapi Aktivitas Kelompok 

Aktivitas kelompok yang dirancang untuk meningkatkan persepsi 

individu adalah bagian dari terapi aktivitas kelompok untuk 

gangguan persepsi sensori halusinasi. 

2) Elektro Convulsive Theraphy 

Penanganan fisik yang dikenal sebagai terapi listrik menggunakan 

arus listrik 75-100 volt. Terapi ini belum diketahui secara jelas, 

tetapi dapat meringankan gejala skizofrenia, memungkinkan 

penderita skizofrenia berhubungan dengan orang lain. 

3) Psikoterapi Dzikir 

Terapi dzikir adalah jenis terapi psikoreligius di mana media dzikir 

digunakan untuk mengingatkan kita kepada Allah SWT dengan 

tujuan menenangkan hati dan pikiran. Seseorang yang membaca 

dzikir akan merasa lebih tenang dan telah menyerahkan segala 

masalah mereka kepada Allah, sehingga beban stres yang 

membebani mereka berkurang (Pribadi & Djamaludin, 2019). 

Beberapa ulama' menyampaikan tentang dzikir sebagai perbuatan 

mengingat Allah dan keagungan-Nya, baik dengan lisan maupun 
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dengan hati, yang meliputi hampir semua bentuk ibadah dan 

perbuatan baik, seperti: Tasbih, Tahmid, Shalat, membaca Al-

Qur'an, berdo'a, melakukan perbuatan yang baik dan 

menghindarkan diri dari kejahatan yang di realisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga tujuan dzikir dalam rangka 

mendekatkan diri kepada Allah bisa terwujud. Dalam arti khusus, 

dzikrullah adalah menyebut nama Allah sebanyak banyaknya 

dengan memenuhi tata tertib, metode, rukun dan syaratnya (Rofiq 

& Sutopo, 2023). 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan  

2.2.1 Pengkajian 

Pengkajian keperawatan jiwa adalah suatu proses sistematis 

pengumpulan data, baik subjektif maupun objektif, dengan tujuan 

menentukan tindakan keperawatan yang tepat untuk individu, keluarga, 

dan komunitas (Damayanti & Iskandar, 2014). Hal-hal yang perlu dalam 

pengkajian, yaitu: 

a. Identitas Pasien 

Identitas pasien terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, status 

perkawinan, agama, tanggal masuk dan nomor rekam medik, 

informan, tanggal pengkajian, nomor rumah dan alamat pasien. 

b. Keluhan Utama 

Keluhan utama biasanya terdiri dari senyum sendiri, bicara sendiri, 

tertawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, menarik diri dari 
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orang lain, ekspresi muka tegang, mudah tersinggung, tidak dapat 

membedakan antara yang nyata dan palsu, jengkel dan mudah marah, 

tidak dapat mengurus diri sendiri, dan tidak dapat melakukan kegiatan 

sehari-hari. 

c. Faktor Predisposisi 

Faktor-faktor ini berisiko dan dapat mempengaruhi seseorang untuk 

mengalami peningkatan stres. Ini termasuk stres yang dihasilkan oleh 

individu itu sendiri, orang-orang di sekitarnya, genetika, 

perkembangan sosial kultural, dan biokimia psikologis. 

1) Faktor Perkembangan : Faktor ini bisa menjadi salah satu 

penyebab stress pada seseorang. Tidak dapat berinteraksi dengan 

orang lain karena kecacatan mental adalah salah satu contoh 

perkembangan yang dapat menyebabkan stres. 

2) Faktor sosiokultural : Akibat dari berbagai faktor sosiokultural, 

berbagai faktor di masyarakat dapat menyebabkan seseorang 

merasa terasing dari lingkungannya. 

3) Faktor biokimia : Jika seseorang mengalami stres yang berlebihan, 

tubuh mereka menghasilkan zat biokimia yang menyebabkan 

halusinogenik neurokimia. 

4) Faktor psikologis : Seseorang akan mengalami stres dan 

kecemasan yang tinggi disebabkan oleh lingkungan sekitarnya 

yang tidak baik dan peran ganda yang tidak diterima dan 
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bertentangan. Hal ini akan berakhir dengan gangguan orientasi 

realitas seperti halusinasi. 

5) Faktor genetik :Faktor keturunan merupakan salah satu faktor 

penyebab terjadinya penyakit. 

d. Faktor Presipitasi, yaitu adanya rangsangan lingkungan yang sering, 

seperti adanya pencetus kelompok yang menyebabkan pasien stres, 

terlalu sering diajak berkomunikasi oleh orang-orang yang tidak nyata 

di lingkungannya, atau lingkungan yang sunyi atau isolasi sering 

menyebabkan halusinasi karena dapat meningkatkan stres dan 

kecemasan yang menyebabkan tubuh mengeluarkan zat. 

e. Pengkajian Fisik, yaitu hasil dari tanda vital pasien (TD, nadi, suhu, 

pernapasan, TB, dan BB) serta keluhan fisik pasien. 

f. Pengkajian Psikososial, yaitu genogram yang menggambarkan tiga 

generasi. 

g. Konsep diri 

1) Citra tubuh, seperti menolak dan tidak menerima perubahan tubuh 

yang terjadi, menolak untuk melihat dan menyentuh bagian tubuh 

yang berubah, menolak untuk menjelaskan perubahan tersebut, 

memiliki persepsi negatif tentang tubuh, memperhatikan bagian 

tubuh yang hilang, menunjukkan ketakutan terhadap perubahan 

tersebut, dan merasa putus asa. 
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2) Identitas diri yaitu kurangnya keyakinan diri, kesulitan 

menetapkan keinginan, dan ketidakmampuan untuk membuat 

keputusan. 

3) Peran berubah atau berhenti fungsi peran yang disebabkan 

penyakit, proses menua putus sekolah dan PHK. 

4) Identitas diri yaitu mengungkapkan keputusasaan karena 

penyakitnya dan mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi. 

5) Harga diri yaitu perasaan malu, kurang percaya diri, gangguan 

hubungan sosial, rasa bersalah, mencederai diri, dan martabat yang 

rendah. 

6) Status mental, dari pengkajian ini pada gangguan halusinasi 

kadang-kadang data dapat didapatkan seperti senyum sendiri, 

tertawa sendiri, bicara sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, 

menggerakkan mata dengan cepat, berbicara yang sangat pelan 

dan lambat, berusaha menghindari orang lain, menarik diri dari 

orang lain, dan tidak dapat membedakan antara yang nyata dan 

tidak nyata. 

h. Meknisme koping yaitu jika mendapatkan masalah, pasien tidak mau 

menceritakan masalah mereka kepada orang lain karena sangat takut. 

Pasien menggunakan mekanisme koping untuk mengatasi kecemasan, 

yang merupakan kesepian yang sebenarnya mengancam dirinya. 

Mekanisme koping yang sering digunakan pada halusinasi adalah : 
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1) Regresi : tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, bahkan 

selama berhari-hari. 

2) Menarik diri : kurang percaya pada orang lain dan lebih nyaman 

dengan dunianya sendiri. 

3) Proyeksi : Ketika persepsi berubah, memberikan tanggung jawab 

kepada orang lain 

i. Aspek medik 

Terapi farmakologi psikomotor, terapi okupasional, TAK, dan 

rehabilitasi adalah contoh aspek medik dari terapi yang diberikan 

kepada pasien dalam upaya penyembuhan mereka. 

2.2.2 Diagnosis Keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan suatu pengambilan keputusan 

klinis keperawatan untuk melakukan intervensi disesuaikan dengan 

kondisi setiap peserta sesuai dengan diagnosis keperawatan menurut 

(NANDA, 2015-2017). Halusinasi persepsi sensori yang dialami oleh 

pasien mempunyai tahapan dan biasanya tidak dapat mengontrol dirinya 

sehingga dapat ditegakkan diagnosa yaitu : 

Efek Risiko Perilaku Kekerasan 

  

Masalah Utama Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi  

  

Etiologi Gangguan Konsep Diri : Harga Diri Rendah 
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2.2.3 Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan data dari masalah yang 

ditemukan yang terdiri atas data, diagnosis, kriteria hasil dan intervensi 

keperawatan. Penerapan EBN (Evidance Based Nursing) adalah bagian 

dari intervensi keperawatan. Dalam menentukan intervensi keperawatan 

dapat menggunakan buku SIKI, SLKI, NIC, NOC dan Doenges atau 

referensi terkait lainnya. 

Intervensi keperawatan menurut (Dinarti, 2017) adalah bagian dari 

proses keperawatan yang mencakup berbagai intervensi untuk 

menyelesaikan masalah utama dan meningkatkan kesehatan pasien. 

Perencanaan yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk menentukan 

langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah 

dan menjadikannya prioritas, membuat tujuan, membuat rencana 

tindakan, dan menilai asuhan keperawatan pada pasien berdasarkan 

analisis data dan diagnosis keperawatan. Adapun intervensi yang 

dilakukan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi 

adalah : 

Tabel 2.1 Tindakan Keperawatan Halusinasi 

No Diagnosis Tindakan Rasional 

1 Halusinasi 1. Identifikasi halusinasi: isi, 

frekuensi, waktu terjadi, situasi 

pencetus, perasaan, respon 

2. Jelaskan cara mengontrol 

halusinasi: hardik, obat, bercakap-

cakap, melakukan kegiatan 

3. Latih cara mengontrol halusinasi 

dengan menghardik.  

Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan menghardik 

1. Dapat menjadi data perawat 

dalam merumuskan asuhan 

keperawatan pasien 

2. Menjadi acuan perawat dalam 

pemberian intervensi dan 

memberikan edukasi ke pasien 

3. Pasien dapat melawan 

halusinasinya secara mandiri. 

4. Melatih pasien disiplin dan 

menjadi pengingat pasien untuk 

latihan melawan halusinasinya. 
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No Diagnosis Tindakan Rasional 

  1. Evaluasi kegiatan menghardik. 

Beri pujian. 

2. Latih cara mengontrol halusinasi 

dengan obat (jelaskan 6 benar: 

jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, 

kontinuitas minum obat) 

Masukkan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan menghardik dan 

minum obat 

1. Menilai kepatuhan pasien dalam 

menjalankan terapi 

2. Mengetahui obat dapat mencegah 

pasien salah konsumsi obat dan 

pasien dapat mengetahui obat 

yang dikonsumsi. 

3. Melatih pasien disiplin dan 

teratur mengikuti jadwal yang 

telah dibuatkan 

  1. Evaluasi kegiatan latihan 

menghardik & obat. Beri pujian 

2. Latih cara mengontrol halusinasi 

dengan bercakap-cakap saat 

terjadi halusinasi 

3. Masukkan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan menghardik, minum 

obat dan bercakap-cakap 

1. Mengetahui pelasaknaan jadwal 

kegiatan yang dibuat sebelumnya 

2. Menjadi alternatif pengalihan 

pasien ketika halusinasinya 

muncul 

Melatih pasien disiplin dan 

menjadi acuan pasien dalam 

  1. Evaluasi kegiatan latihan 

menghardik & obat & bercakap-

cakap. Beri pujian 

2. Latih cara mengontrol halusinasi 

dg melakukan kegiatan harian 

(mulai 2 kegiatan) 

3. Masukkan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan menghardik, minum 

obat, bercakap-cakap dan kegiatan 

harian 

1. Mengetahui pelaksanaan jadwal 

kegiatan yang sudah dibuat 

sebelumnya 

2. Dengan melakukan kegiatan 

fokus pasien akan mebuat pasien 

sibuk sehingga dapat teralihkan 

dari halusinasinya 

3. Melatih pasien disiplin dan 

menjadi acuan pasien dalam 

melaksanakan aktivitas terapinya 

  1. Evaluasi kegiatan latihan 

menghardik & obat & bercakap-

cakap & kegiatan harian. Beri 

pujian 

2. Latih kegiatan harian 

3. Nilai kemampuan yang telah 

mandiri 

4. Nilai apakah halusinasi terkontrol 

1. Mengetahui pelaksanaan jadwal 

kegiatan yang sudah dibuat 

sebelumnya 

2. Dengan melakukan kegiatan 

fokus pasien akan mebuat pasien 

sibuk sehingga dapat teralihkan 

dari halusinasinya 

3. Mengetahui krmampuan yang 

telah mandiri 

4. Mengetahui apakah halusinasi 

telah terkntrol dengan melihat 

tanda dan gejala yang muncul 

 

2.2.4 Implementasi Keperawatan 

Implementasi disesuaikan dengan rencana tindakan keperawatan. 

Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan jiwa diberikan untuk masing-

masing pokok masalah. Strategi ini dimulai dengan memberikan kontrak 

langsung kepada pasien untuk menumbuhkan kepercayaan, kemudian 

menjelaskan tindakan yang akan dilakukan dan melibatkan pasien. Semua 
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tindakan harus dicatat, kemudian tanyakan dan lihat reaksi pasien. 

(Hafizudin, 2021). 

2.2.5 Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi merupakan hasil dari langkah-langkah yang telah diambil 

dan melihat bagaimana reaksi pasien sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Evaluasi dari pasien halusinasi seperti pasien sudah dapat 

mengontrol halusinasinya, menghindari perilaku kekerasan, membangun 

hubungan yang percaya, dan menjadi lebih teratur dalam mengonsumsi 

obat. (Hafizudin, 2021). 

Evaluasi dapat dilakukan dengan pendekatan SOAP menjadi pola 

pikir 

S : Respon subjektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah 

dilakukan 

O : Respon objektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah 

dilakukan 

A : Gangguan persepsi sensori : Halusinasi (+) 

P : Rencana tindak lanjut berdasarkan hasil Analisa dari respon pasien 

a. Mengenal halusinasi 

b. Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik 

c. Mengontrol halusinasi dengan cara patuh minum obat 

d. Mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang 

lain 

e. Mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas terjadwal 
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2.3 Pendekatan Konsep Teori 

2.3.1 Teori H.J. Eysenck, J.Wilper dan B.F.Skinner 

Dalam penelitan ini, teori yang digunakan adalah model perilaku 

yang dikembangkan oleh H.J. Eysenck, J.Wilper, dan B.F.Skinner. Model 

ini merupakan model terapi modifikasi perilaku yang berasal dari teori 

belajar (learning theory). Terapi yang digunakan pada model ini dilakukan 

dengan cara: 

a. Teknik relaksasi dan desentisasi dapat digunakan bersama untuk 

menurunkan kecemasan pasien. 

b. Asertif training merupakan teknik belajar tanpa menyakiti orang lain. 

c. Positive training adalah teknik yang memberikan motivasi dan 

mendorong pasien untuk melakukan kegiatan positif. Dengan metode 

ini, pasien dapat mengenal dan melakukan secara individual dan 

mendorong diri mereka sendiri untuk menjadi lebih mampu dan 

mampu melakukan kegiatan positif. 

d. Self regulasi yaitu rangkaian standar perilaku yang harus dilakukan 

oleh pasien, di mana pasien diminta untuk melakukan aktivitas 

mengobservasi diri sendiri setelah melakukan sesuatu, kemudian 

dievaluasi lagi. Pada langka terakhir, pasien diminta untuk berusaha 

untuk meningkatkan dan menguatkan dirinya dengan berperilaku 

positif. 

Sejalan dengan teori perilaku dari H.J. Eysenck, J.Wilper dan 

B.F.Skinner dengan halusinasi adalah terapi belajar. Terapi desentisasi 
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dan relaksasi, misalnya, dapat menurunkan kecemasan dan 

menenangkan penderita halusinasi, seperti halnya terapi zikir dan 

membaca Al-Qur'an.  

2.4 Evidance Based Practice In Nursing (EBPN) 

2.4.1 Definisi Terapi Zikir 

Menurut Bahasa kata “dzikir” berasal dari kata ”dzakar” yang artinya 

ingat. Zikir juga di artikan “menjaga dalam ingatan”. Sehingga dapat 

disimpulkan berdzikir kepada Allah artinya menjaga ingatan agar selalu 

ingat kepada Allah swt. Dzikir menurut syara‟ adalah mengingat Allah 

sesuai syariat yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an dan hadits yang 

bertujuan untuk menyucikan hati dan mengagungkan Allah swt. Menurut 

Ibnu Abbas R.A. Dzikir adalah konsep, wadah, sarana, agar manusia tetap 

terbiasa dzikir (ingat) kepadaNya ketika berada diluar sholat. Terapi dzikir 

bertujuan untuk mengagungkan Allah, mensucikan hati dan jiwa, serta 

dapat menyehatkan tubuh dan mengobati penyakit (Raziansyah, 2023). 

Terapi zikir, apabila dilafalkan secara baik dan benar dapat membuat 

hati menjadi tenang dan rileks. Terapi dzikir juga dapat diterapkan pada 

pasien halusinasi, karena ketika pasien melakukan terapi dzikir dengan 

tekun dan memusatkan perhatian yang sempurna sehingga dapat 

memberikan dampak saat halusinasinya muncul pasien bisa 

menghilangkan suara- suara yang tidak nyata dan lebih dapat 

menyibukkan diri dengan melakukan terapi dzikir (Raziansyah, 2023). 
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2.4.2 Tujuan Terapi  

Tujuan pemberian terapi Zikir ini adalah pasien mampu mengurangi 

dan mengontrol halusinasinya, pasien mampu menceritakan perasaannya 

setelah terapi dan mampu memberi respons terhadapnya Setting, atau 

pengaturan tempat yaitu perawat dan pasien duduk di depan satu sama 

lain, atau duduk bersampingan tetapi tetap menjaga jarak untuk 

menciptakan suasana yang tenang dan kondusif. adalah instrumen yang 

digunakan dalam terapi ini. 

2.4.3 Indikasi 

Terapi zikir ini dapat memberikan ketenangan hati, pikiran menjadi 

lebih terkendali, dan melapangkan jiwa sehingga dapat mengurangi 

kecemasan. Terapi dalam penelitian ini diberikan pada pasien dengan 

indikasi : 

a. Pasien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi 

b. Pasien yang mengalami kecemasan 

c. Pasien yang mengalami stress/depresi 

d. pasien dengan mood yang buruk 

2.4.4 Kontraindikasi 

Zikir adalah terapi psikoreligius sehingga tidak ada kontraindikasi 

untuk melakukannya. 

 

2.4.5 Prosedur Terapi  
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Prosedur pelaksanaan terapi zikir merujuk pada (Devita, 2019) sebagai 

berikut: 

a. Tahap pra interaksi 

Pra interaksi adalah langkah awal untuk berkomunikasi dengan baik 

dan membangun kepercayaan dengan pasien. 

1) Melakukan seleksi terhadap pasien sesuai dengan kriteria inklusi 

2) Membina hubungan saling percaya 

3) Melakukan kontrak waktu, dan tempat. 

4) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan yang kondusif tenang 

dan nyaman 

b. Tahap orientasi 

1) Salam Terapeutik 

a) Memperkenalkan nama dan nama panggilan terapis 

b) menanyakan nama dan panggilan pasien 

2) Evaluasi/validasi 

a) Menanyakan bagaimana perasaan pasien saat ini 

b) Menanyakan apa yang sudah dilakukan pasien untuk 

mengatasi perasaannya 

3) Kontrak 

a) Menjelaskan pengertian terapi dan tujuan terapi yaitu 

membantu pasien untuk mengontrol halusinasi  

b) Menjelaskan tentang proses pelaksanaan 
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c) Menjelaskan peraturan dalam terapi yaitu pasien diharapkan 

berpartisipasi dan bekerjasama dalam mengikuti kegiatan dari 

awal hingga akhir dan tidak boleh putus. 

c. Tahap kerja 

1) Pasien dianjurkan untuk duduk dengan posisi nyaman 

2) Anjurkan pasien untuk menarik napas dalam sebanyak 3 kali 

3) Meminta pasien untuk berdzikir dengan membaca tasbih 

(subhanallah), tahmid (alhamdulillah) dan takbir (Allahu akbar) 

sebanyak 33 kali menggunakan ruas-ruas jari. 

4) Memberikan pujian atas keberhasilan dan semangat pasien 

d. Tahap terminasi 

1) Menanyakan perasaan pasien setelah mengikuti terapi 

2) Memberikan reinforcement positif atas kemauan pasien 

3) Menyepakati waktu dan tempat pertemuan selanjutnya 

2.4.6 Kriteria Evaluasi 

Evaluasi adalah tahap terakhir dari proses terapi. Hal utama yang 

perlu dievaluasi selama proses ini adalah kemampuan pasien untuk 

memenuhi rencana sebelumnya dan kesesuaian dengan tujuan utama 

terapi. Dengan terapi zikir ini, pasien diharapkan dapat mengendalikan 

halusinasinya dan dapat melakukan sendiri terapi zikir, pasien dapat 

mengikuti terapi dzikir dari awal hingga akhir kegiatan, memeriksa 

respon pasien setelah diberikan terapi serta melakukan dokumentasi 

dilembar evaluasi. 
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2.4.7 Artikel Utama dan Pendukung 

Tabel 2.2. Artikel Utama dan Pendukung Mengenai Terapi Dzikir Untuk Pasien 

Halusinasi 

Judul 

Artikel/Jurnal 

Tahun Nama 

Peneliti 

Sumber Metode Hasil 

Penerapan 

Manajemen 

Halusinasi: 

Teknik Distraksi 

Membaca Al-

Qur‟an Terhadap 

Pasien 

Skizofrenia 

Dengan 

Gangguan 

Persepsi Sensori 

Di Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Tanjung Paku 

Kota Solok 

2022 Yudistira 

Afeonneri, 

Novi 

Herawati, 

Abd. Gafar 

Jurnal 

Kesehatan 

Lentera 

„Aisyiyah 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

dengan 

rancangan 

penelitian 

studi kasus 

Setelah melakukan 

aktivitas membaca 

Al-Qur‟an 

terjadinya 

penurunan 

mendengar suara-

suara bisikan atau 

suara palsu yang 

biasa terjadi 2 kali 

dalam sehari 

menjadi 1 kali 

sehari, dari 

frekuensi 5-30 menit 

menurun menjadi 1-

2 menit. 

Pengaruh Terapi 

Psikoreligius : 

Membaca Al 

Fatihah Terhadap 

Skor Halusinasi 

Pasien 

Skizofrenia 

2017 Sri Mardiati, 

Veny Elita, 

Febriana 

Sabrian 

Jurnal Ners 

Indonesia 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain quasy 

eksperimen 

dengn 

pendekatan 

pre-post test 

design with 

control group 

Hasil penelitian 

menunjukkan ada 

pengaruh 

psikoreligus 

membaca Al Fatiah 

terhadap skor 

halusinasi pasien 

skizofrenia dengan 

p-value (0.019) < 

(0.05) 

Pengaruh Terapi 

Al-Qur‟an 

Terhadap 

Penurunan 

Frekuensi 

Halusinasi 

Pendengaran 

Pasien 

Skizofrenia 

2019 Yeni Devita, 

Hendriyani 

Prosiding 

SainsTeKes 

Penelitian ini 

menggunakan 

jenis 

penelitian 

kuantitatif 

dengan desain 

quasy 

experimental 

dengan 

rancangan 

one group 

pretest-

posttes. 

Hasil penelitian 

menunjukan ada 

pengaruh terapi Al-

Qur‟an terhadap 

penurunan frekuensi 

halusinasi 

pendengaran pada 

pasien skizofrenia 

(p-value 0.00) 

Cultural-based 

intervention for 

psychotic using 

spiritual theraphy 

in Madura, 

Indonesia : a case 

report 

2022 Rina 

Krismiati 

Gani, 

Brihastami 

Sawitri, 

Menina 

Vilanova 

Syamsuri 

International 

Journal of 

Research 

Publications 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain 

penelitian 

studi kasus 

yang 

dilakukan di 

Bani Amrini, 

Bangkalan, 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

menunjukan 

pendekatan spiritual 

dapat mengurangi 

kecemasan, 

meningkatkan 

ketenangan, 

meningkatkan 
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Judul 

Artikel/Jurnal 

Tahun Nama 

Peneliti 

Sumber Metode Hasil 

Madura, 

Indonesia  

kesejahteraan, dan 

menstimulasi 

"hormon bahagia" 

atau endorfin, yang 

semuanya dapat 

membantu penderita 

skizofrenia 

memperbaiki gejala 

klinisnya. 

Penerapan Terapi 

Psikoreligi Dzikir 

Untuk 

Menurunkan 

Halusinasi Pada 

Pasien 

Skizofrenia di 

Wilayah Binaan 

Puskesmas 

Ambarawa 

2022 Anggarawati 

tuti, 

Primanto 

Rico, 

Khosim A 

Nanang 

Jurnal 

Keperawata

n Sisthana 

Penelitian ini 

menggunakan 

jenis 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

metode 

pendekatan 

studi kasus. 

Hasil penelitian 

menunjukan terapi 

psikoreligi dzikir 

dapat menurunkan 

tanda dan gejala 

halusinasi pada 

pasien skizofrenia  

Penerapan Terapi 

Spiritual : Dzikir 

Terhadap Tingkat 

Halusinasi 

2023 Tazkiah 

Raziansyah 

Jurnal 

Penelitiaan 

PPerawat 

Profesional 

Penelitian ini 

menggunakan 

two group, 

one-group 

pretest-

posttest, one-

group control 

design 

Hasil penelitian 

menunjukan ada 

pengaruh spiritual: 

dzikir terhadap 

tingkat halusinasi 

pada pasien 

halusinasi di 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Martapura 2 

Penerapan Terapi 

Spiritual Dzikir 

Terhadap Tanda 

Dan Gejala 

Halusinasi 

Pendengaran 

2022 Devi Liana 

Puspita Sari, 

Nury 

Luthfiyatil 

Fitri, 

Uswatun 

Hasanah 

Jurnal 

Cendikia 

Muda 

Penelitian ini 

menggunakan 

jenis 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

metode 

pendekatan 

studi kasus. 

Hasil penelitian 

menunjukan setelah 

diberikan penerapan 

terapi spiritual: 

dzikir terjadi 

penurunan tanda 

gejala halusinasi 

pendengaran  

Pengaruh Terapi 

Zikir Terhadap 

Penurunan Tanda 

Dan Gejala 

Halusinasi Pada 

Pasien Halusinasi 

2020 Emulyani, 

Herlambang 

Healthcare : 

Jurnal 

Kesehatan 

Penelitian ini 

adalah 

penelitian 

kuantitatif 

dengan desain 

quasi 

experiment 

tanpa kontrol 

Hasil penelitian 

menunjukan ada 

pengaruh yang 

signifikan antara terapi 

dzikir terhadap 

penurunan tanda dan 

gejala halusinasi 

dengan nilai p value 
0,000 (p<0,05). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Rancangan Studi Kasus 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut 

Nursalam (2017) Studi kasus adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari karakteristik, latar belakang, dan karakteristik unik dari suatu kasus. 

Oleh karena itu, studi kasus lebih berfokus pada detail dan terperinci. Jenis penelitian 

ini mempelajari kondisi pasien secara menyeluruh. 

3.2 Subjek Studi Kasus 

Kriteria inklusi dan eksklusi untuk penelitian ini digunakan untuk memilih 

responden. Kriteria inklusi untuk penelitian ini adalah : 

a. Pasien yang mengalami masalah keperawatan halusinasi  

b. Pasien yang telah bersedia jadi pasien kelolaan 

c. Pasien yang beragama Islam 

d. Pasien yang bisa diajak komunikasi dengan kooperatif 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu : 

a. Pasien dengan kategori halusinasi pada fase IV (controlling) 

b. Pasien yang tidak dapat dikaji 

3.3 Fokus Studi Kasus 

Fokus studi dalam penelitian ini case study dengan melakukan proses 

asuhan keperawatan terhadap pasien atau individu dengan masalah utama 

gangguan persepsi sensori : halusinasi menggunakan terapi zikir di RSKD DADI 

Provinsi Sulawesi Selatan. Pemberian terapi zikir pada pasien ini dilakukan selama 6 
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hari pada tanggal 25 Juli sampai 2 Agustus 2023 dimana setiap hari pasien 

dijadwalkan untuk melakukan terapi sebanyak 2 kali yaitu saat pagi dan sore. 

3.4 Instrumen Studi Kasus 

Instrumen yang digunakan pada penelitian yaitu format proses asuhan 

keperawatan sementara untuk terapi zikir tidak memerlukan alat apapun cuman 

membutuhkan ruas jari  

3.5 Prosedur Pengambilan Data 

Prosedur penelitian menggambarkan proses studi kasus yang terdiri 

dari beberapa tahapan. Penelitian ini telah melalui beberapa tahap, diantaranya 

1. Persiapan 

Tahap pertama, peneliti membuat judul studi kasus dan melakukan pencarian 

literatur. 

2. Pengumpulan Data 

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui 

wawancara, observasi, dan pengumpulan data base melalui internet. 

3. Penyusunan Laporan 

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan dimulai dengan menyusun 

pengkajian dari data objektif dan subjektif, serta wawancara. Selanjutnya, 

merumuskan diagnosis, dan menyusun perencanaan atau intervensi, 

implementasi dan evaluasi serta terakhir melakukan pendokumentasian 

dengan bentuk laporan karya tulis ilmiah. Laporan ini ditulis dengan 
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mengikuti tahapan penulisan karya tulis ilmiah yang ditetapkan dalam 

panduan karya tulis akhir profesi ners di UIN Alauddin Makassar. 

3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 

Pengambilan data observasi dan wawancara pada pasien halusinasi 

dilakukan di tanggal 25 Juli 2023 di ruangan Kenari RSKD Dadi Sulawesi 

Selatan. 

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data 

Analisis data dan penyajian data pada kasus ini didefinisikan sebagai kajian 

kasus yang didapatkan secara faktual, dituangkan dalam teks, dan sistematis. Data 

yang dikumpulkan berkaitan dengan diagnosis, intervensi, tindakan/implementasi, 

dan evaluasi, serta semua jawaban dari wawancara dan observasi yang dikumpulkan 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah dengan cara menjabarkan seluruh jawaban-jawaban yang diperoleh dari 

wawancara dan observasi, format asuhan keperawatan, dan lembar evaluasi tanda dan 

gejala pasien halusinasi  untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian. Data 

disajikan ke dalam teks dan tabel. Identitas pasien akan menggunakan inisial untuk 

menjamin kerahasiaan pasien. 

Analisis data pada penelitian ini dengan halusinasi yaitu pasien mengatakan 

pernah di rawat di RSKD di sebelumya. Hal ini didukung dengan data yang diperoleh 

melalui buku Rekam Medik yang menyatakan bahwa pasien pernah dirawat di RSKD 

Dadi sebanyak 4 kali dan terakhir pasien dirawat satu tahun yang dengan diagnosis 

yang sama yaitu halusinasi. Pasien mengatakan jika halusinasinya muncul pasien 

sering mendengar suara  yang menyuruhnya untuk mengikuti suarayang 

menyuruhnya menyakiti diri tersebut. 
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3.8 Etika Studi Kasus 

Setiap penelitian kesehatan yang mengikut sertakan relawan manusia sebagai 

sujek penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik (kaidah dasar moral), yaitu 

1. Respect of persons (Others), bertujuan untuk menghormati hak otonomi 

pasien untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dalam penelitian ini 

peneliti menanyakan persetujuan pasien (informed consent), dimana pasien 

diberikan kebebasan untuk memilih apakah bersedia untuk ikut berpartisipasi 

dalam penelitian atau tidak. Jika pasien bersedia maka peneliti akan 

melakukan kontrak waktu dan tempat dengan pasien untuk pelaksanaan 

terapi. 

2. Beneficience prinsip berbuat baik, memberikan manfaat yang maksimal dan 

risiko minimal. Dalam penelitian ini pasien dijelaskan manfaat berzikir yang 

bertujuan untuk mengurangi gejala dan mengontrol halusinasi pasien. 

Penelitian ini juga memiliki risiko yang sangat rendah karena dalam 

penelitian ini tidak ada tindakan invasive. 

3. Keadilan (Justice), prinsip ini menekankan setiap orang layak mendapatkan 

sesuatu sesuai dengan haknya menyangkut keadilan destributif dan 

pembagian seimbang (equitable). Penelitian ini menerapkan etika adil dengan 

cara peneliti tidak membedakan pasien berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, 

budaya, latar belakang pasien dan sebagainya serta tidak mengabaikan pasien 

yang lain. 
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BAB IV 

LAPORAN KASUS  
 

RUANG RAWAT   : Kenari 

TANGGAL DIRAWAT  : 24 November 2022 

 

4.1. Pengkajian 

I. IDENTITAS KLIEN  

Inisial    : Tn. N (L) 

Tanggal pengkajian  : 23 Juli 2023 

Umur    : 27 tahun 

RM No.    : 092184 

Informan    : Pasien 

 

II. ALASAN MASUK    

Pasien mengatakan ia dibawa ke RSKD Dadi diantar oleh orang tuanya karena 

pernah menikam ayahnya sebanyak dua kali namun ayahnya luka sedikit dan 

menyeret pasien ke RSKD Dadi. Dari data yang didapatkan di buku Rekam 

Medik, pasien masuk yang ke 6 kalinya di RSKD Dadi diantar oleh Dinas 

sosial Makassar. Riwayat rawat inap terakhir di RSKD Dadi satu tahun yang 

lalu dan pulang dalam keadaan membaik. 

Kondisi Saat ini: 

Pasien mengatakan sering mendengar suara suara orang yang dia kenal dan 

menyuruhnya untuk memukul diri. Saat halusinasinya muncul pasien 

menyakiti dirinya sendiri dan orang di sekitarnya, namun setelah masuk rumah 

sakit pasien mulai bisa menghardik halusinasinya. 

 

III. FAKTOR PREDISPOSISI  

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? 

       Ya  Tidak  

2. Pengobatan sebelumnya   

Berhasil    Kurang berhasil  Tidak berhasil  

                       Pelaku/Usia   Korban/Usia   Saksi/Usia     

3. Aniaya Fisik                   
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Pelaku/Usia   Korban/Usia   Saksi/Usia  

Aniaya seksual 

          Pelaku/Usia   Korban/Usia   Saksi/Usia  

      Penolakan   

Pelaku/Usia  Korban/Usia  Saksi/Usia   

Kekerasan dalam keluarga  

                                                      Pelaku/Usia  Korban/Usia  Saksi/Usia   

Tindakan Kriminal  

 

Jelaskan No. 1, 2, 3   : 

- Berdasarkan data dari buku RM pasien telah masuk ke RSKD Dadi 

sebanyak 6 kali 

- Pasien mengatakan rutin minum obat saat dirawat di RSKD Dadi 

- Pasien mengatakan pernah menikam ayahnya sebanyak dua kali namun 

ayahnya luka sedikit dan menyeret pasien ke ruamh sakit 

Masalah Keperawatan  : Resiko Perilaku Kekerasan dan ketidak patuhan 

minum obat diluar rumah sakit 

4. Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa  

Ya   Tidak  

  Hubungan keluarga                    Gejala            Riwayat Pengobatan 

  -               -    - 

  Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

5. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan  

Pasien mengatakan tidak pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan 

di masa lalu. 

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

IV. FISIK  

1. Tanda vital  : TD: 110/70 mmHg ;  N: 80x/ menit ;   S: 36,5 
0
C  

  P: 20x/ menit 

2. Ukur   : TB: 168 cm,   BB: 54 kg 
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3. Keluhan fisik  :         Ya    Tidak  

Jelaskan  : Pasien tidak memiliki keluhan apapun secara fisik 

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

 

V. PSIKOSOSIAL  

1. Genogram : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 : laki- laki                  : meninggal                     

 

: perempuan   : garis keturunan          ?: 

             

: klien                               : garis perkawinan  

Jelaskan  : Pasien mengatakan tinggal bersama kedua orang tuanya  

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

2. Konsep diri  

a. Gambaran diri  : Pasien mengatakan menyukai semua anggota 

tubuhnya dan tidak ada bagian dari tubuhnya yang tidak ia sukai. 

 

 

? 

? ? ? 

? 

? 

27 

Umur tidak 

diketahui 
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b. Identitas   : Pasien mengatakania seorang laki-laki berusia 27 

tahun, sebelum dirawat di RS pasien bekerja sebagai penjual ikan. 

c. Peran   : Pasien mengatakan di rumah ia berperan sebagai 

anak, namun pasien mengatakan ia merasa sebagai beban di 

keluarganya karena kondisinya saat ini. 

d. Ideal diri   : Pasien mengatakan ia berharap untuk cepat 

sembuh agar bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Pasien 

berharap semoga ia dapat melakukan aktivitasnya kembali jika sudah 

pulang. 

e. Harga diri  : Pasien mengatakan terkadang ia malu dengan 

kondisinya saat ini karena teman-temannya di kampung sering 

mengejeknya. 

              Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah 

 

3. Hubungan Sosial  

a. Orang yang berarti : Pasien mengatakan orang yang berarti di 

hidupnya adalah keluarga dan teman-temannya. 

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

sebelum sakit ia biasa mengikuti kegiatan seperti gotong royong. 

c. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain : pasien mengatakan 

tidak ada kendala dalam bersosialisasi dengan orang lain. Pasien 

mengatakan mempunyai teman sekampung selama dirawat di ruangan 

Kenari. 

            Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

4. Spritual :   

a. Nilai dan keyakinan  : Pasien mengatakan bahwa penyakitnya ini 

merupakan ujian dari Allah SWT 

b. Kegiatan Ibadah   : pasien mengatakan sebelum sakit ia rajin 

sholat 5 waktu di masjid namun terkadang bolong-bolong jika pasien 

sholat di rumah. 

Masalah Keperawatan  : Tidak ada masalah 
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VI. SATUS MENTAL  

1. Penampilan  

          Tidak rapih     Penggunaan pakaian       cara berpakaian  

   tidak sesuai            seperti biasanya   

   

Jelaskan : Penampilan pasien tampak rapih dan bersih, kuku tampak 

pendek, kulit tampak bersih dan tidak ada luka di tubuh pasien. 

 

  Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah  
 

2. Pembicaraan  

        Cepat     Keras    Gagap          Inkoheren 

        Apatis      Lambat     Membisu      Tidak mampu memulai          

   pembicaraan  

   

Jelaskan : Pada saat berinteraksi pasien tampak koperatif dan mampu 

menjawab pertanyaan yang ditanyakan namun respon pasien agak lambat 

 

  Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

   

3. Aktivitas Motorik :  

         Lesu     Tegang   Gelisah   Agitasi  

         Tik      Grimasen        Tremor        Kompulsif  

Jelaskan : Pada saat berinteraksi pasien tampak gelisah, pasien tampak 

sering menunduk saat dikaji.  

Masalah Keperawatan : Halusinasi 

4. Alam Perasaan  

         Sedih       ketakutan          Putus asa          Khawatir       Gembira  

     berlebihan  

 Jelaskan : Pasien mengatakan saat ini ia merasa sedih karena rindu 

dengan keluarganya di kampung dan ingin segera pulang. 

 

  Masalah Keperawatan : Pasien merasa rindu dengan keluarganya 

 

5. Afek  

        Datar         Tumpul   Labil         Tidak sesuai  

Jelaskan : Pada saat berinteraksi pasien tampak berekspresi seperti orang 

pada umumnya dan dapat mengekspresikan sesuai apa yang dirasakan 

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

 

 

 

 

-  
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6. Interaksi selama wawancara  

        Bermusuhan   Tidak kooperatif          Masalah tersinggung  

        Kontak mata (-)          Defensif      Curiga  

Jelaskan : Saat interaksi pasien tampak koperatif namun kontak mata 

dengan perawat kurang. Pasien tampak sering memandang ke arah lain 

Masalah Keperawatan : Harga Diri Rendah 

 

7. Persepsi  

        Pendengaran      Penglihatan    Perabaan 

        Pengecapan        Penciuman  

Jelaskan : 

- Pasien mengatakan mendengar suara untuk memukul dirinya 

- Pasien mengatakan menutup telinga atau bercerita sama teman 

temannya 

Masalah Keperawatan : Ganggguan Persepsi Sensori : Halusinasi 

 

8. Proses Pikir  

        Sirkumtansial          Tangensial     Kehilangan asosiasi  

        Flight of idea           Blocking     penglangan  

   pembicaraan/persevarasi   

  Jelaskan : Pasien mampu menjawab pertanyaan dengan sesuai dan tidak 

berbelit-belit 

  Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

  

9. Isi Pikir  

       Obsesi       Fobia    Hipokondria  

       Depersonalisasi       Ide yang terkait      Pikiran Magis  

Waham  

        Agama         Somatik        Kebesaran      Curiga  

        Nihilistic  Sisip pikir      siar pikir         Kontrol pikir  

Jelaskan : 

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 
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10. Tingkat Kesadaran  

        Bingung         Sedasi   Stupor  

Disorientasi  

        Waktu          Tempat   Orang  

Jelaskan : Tingkat kesadaran compos mentis, pasien mengetahui waktu 

dan tempat ia dirawat, pasien dapat mengenali nama perawat serta nama 

temannya 

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

 

11. Memori  

Gangguan daya ingat jangka panjang         Gangguan daya ingat 

        jangka pendek   

                       Gangguan daya ingat saat ini           Konfabulasi  

`  

Jelaskan : Daya ingat pasien baik, pasien dapat mengingat kejadian di 

masa lalu maupun kejadian saat ini 

` Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

 

12. Tingkat Konsentrasi dan berhitung  

               Mudah beralih         Tidak mampu konsentrasi Tidak mampu  

berhitung 

sederhana 

Jelaskan : Tingkat konsentrasi pasien baik, pasien dapat melakukan 

perhitungan sederhana. 

` Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

13. Kemampuan penilaian  

        Gangguan ringan         Gangguan bermakna  

Jelaskan : Pasien dapat mengambil keputusan 

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

14. Daya Tilik Diri 

        Mengingkari penyakit yang diderita           Menyalahkan hal-hal 

       diluar dirinya  

Jelaskan : Pasien mengetahui tentang penyakit yang dialaminya 

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 
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VII. KEBUTUHAN PERSIAPAN PULANG  

1. Makan  

        Bantuan minimal          Bantuan total  

2. BAB/BAK 

        Bantuan minimal            Bantuan total  

Jelaskan : Pasien mampu makan dan BAB/BAK secara mandiri, makanan 

pasien disediakan dengan bantuan petugas 

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

3. Mandi  

        Bantuan minimal            Bantuan total      

4. Berpakaian/berhias 

        Bantuan minimal            Bantuan total   

5. Istirahat dan tidur  

         Tidur siang lama : 14.00 s/d 17.00  

         Tidur malam lama : 21.00 s/d 05.00 

         Kegiatan sebelum/sesudah tidur 

6. Punggunaan obat  

        Bantuan minimal            Bantuan total    

7. Pemeliharaan Kesehatan  

Perawatan lanjutan             Ya        Tidak  

Perawatan pendukung             Ya         Tidak  

8. Kegiatan di dalam rumah  

Mempersiapkan makanan          Ya         Tidak  

Menjaga kerapian rumah          Ya        Tidak 

Mencuci pakaian     Ya        Tidak 

Pengaturan pakaian     Ya        Tidak 

9. Kegiatan di luar rumah  

Belanja     Ya        Tidak 

Transportasi     Ya        Tidak 

Lain-lain     Ya        Tidak 

Jelaskan : Pasien perlu diingatkan dan di awasi saat meminum obat 
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Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

   

VIII. MEKANISME KOPING  

Adaptif        Maladaptif   

Bicara dengan orang lain   Minum alkohol   

Mampu menyelesaikan masalah   Reaksi lambat/belebih 

Tehnik relaksasi       Bekerja berlebihan  

Aktivitas konstruktif       Menghindar  

Olahraga       Mencederai diri  

Lainnya      Lainnya 

Jelaskan : Pasien mengatakan jika mempunyai masalah pasien hanya 

bersabar dan menyimpan masalahnya sendiri. 

 Masalah Keperawatan : Pasien beresiko kehilangan kesadaran akibat 

pengaruh minum alkohol 

 

IX. MASALAH PSIKOSOSIAL DAN LINGKUNGAN  

   Masalah dengan dukungan kelompok, spesifik - 

   Masalah berhubungan dengan lingkungan, spesifik - 

   Masalah dengan pendidikan, spesifik - 

   Masalah dengan pekerjaan, spesifik - 

   Masalah dengan perumahan, spesifik - 

   Masalah ekonomi, spesifik - 

   Masalah dengan pelayanan kesehatan, spesifik - 

 Masalah lainnya, spesifik – 

 Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

 

X. PENGETAHUAN KURANG TENTANG  

    Penyakit jiwa       Sistem pendukung  

    Faktor predisposisi      Penyakit fisik   

    Koping         Obat-obatan  

    Lainnya  
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Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

XI. ASPEK MEDIK 

Diagnosa Medis : Skizofrenia 

Terapi Medik :  

Resperidone 2 mg/12 jam via oral untuk meredakan gejala skizofrenia dan 

gangguan bipolar 
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XII.  ANALISA DATA 

Tabel 4.1. Analisa Masalah 

Data Masalah 

Data Subjektif 

- Pasien mengatakan mendengar suara untuk 

memukul dirinya 

- Pasien mengatakan menutup telinga atau bercerita 

sama teman temannya 

Data Objektif: 

- Pasien tampak gelisah 

- Pasien tampak sering mengusap usap tangan dan 

kakinya 

- Pasien terkadang tampak duduk menyendiri di 

tempat tidurnya 

Gangguan Persepsi Sensori 

: Halusinasi Pendengaran 

Data Subjektif : 

- Pasien mengatakan terkadang ia malu dengan 

kondisinya saat ini karena teman-temannya di 

kampung sering mengejeknya 

- Pasien merasa sebagai beban keluarga karena 

kondisinya saat ini 

Data Objektif 

- Kontak mata dengan perawat kurang 

- Saat berinteraksi pasien tampak sering memandang 

ke arah lain  

Harga Diri Rendah 

Data Subjektif : 

- Pasien mengatakan mendengar suara untuk 

memukul dirinya 

- Pasien mengatakan telah menikam ayahnya 

Data Objektif 

- Wajah pasien terkadang murung  

Resiko Perilaku Kekerasan 
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XIII. POHON MASALAH 

 

Efek 

 

Core Problem 

 

Etiologi 

 

 DAFTAR DIAGNOSIS KEPERAWATAN 

1) Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi 

2) Harga Diri Rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga Diri Rendah 

Halusinasi 

RPK/Isolasi Sosial 
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INTERVENSI KEPERAWATAN 

Inisial Klien : Tn. N      Ruangan : KENARI 

RM :  092184 

Diagnosis 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan Rasional 

Halusinasi Setelah dilakukan 2x interaksi 

pasien dapat mengidentifikasi 

dan mengontrol halusinasinya 

dengan kriteria hasil : 

1. Pasien dapat menyebutkan 

isi, frekuensi, waktu 

terjadi, situasi dan respon 

terhadap halusinasi 

2. Pasien dapat mengontrol 

halusinasinya dengan cara 

menghardik 

1. Identifikasi halusinasi : isi, 

frekuensi, waktu terjadi, situasi 

pencetus, perasaan, respon 

2. Jelaskan cara mengontrol 

halusinasi: hardik, obat, bercakap-

cakap, melakukan kegiatan 

3. Latih cara mengontrol halusinasi 

dengan menghardik 

4. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan menghardik 

1. Dapat menjadi data perawat dalam 

merumuskan asuhan keperawatan 

pasien 

2. Menjadi acuan perawat dalam 

pemberian intervensi dan memberikan 

edukasi ke pasien 

3. Pasien dapat mengontrol halusinasinya 

secara mandiri 

4. Melatih pasien disiplin dan menjadi 

pengingat pasien untuk latihan 

mengontrol halusinasinya 

Setelah dilakukan 2x interaksi 

diharapkan pasien dapat 

mengontrol halusinasinya 

menggunakan obat dengan 

kriteria hasil: 

1. Pasien dapat menjelaskan 

jenis obat, frekuensi dan 

tujuan minum obat secara 

rutin 

1. Evaluasi kegiatan menghardik. Beri 

pujian 

2. Latih cara mengontrol halusinasi 

dengan obat (jelaskan 6 benar : 

jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, 

kontinuitas minum obat) 

3. Masukan ada jadwal kegiatan untuk 

latihan menghardik dan minum obat 

1. Menilai kepatuhan pasien dalam 

menjalankan terapi 

2. Mengetahui obat yang dikonsumsi agar 

pasien terhindari dari salah konsumsi 

obat 

3. Melatih pasien untuk disiplin dan 

teratur mengikuti jadwal yang telah 

dibuat 
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2. Pasien dapat mengontrol 

halusinasinya dengan cara 

minum obat 

Setelah dilakukan 2x interaksi 

pasien dapat mengontrol 

halusinasinya dengan 

bercakap-cakap dengan orang 

lain dengan kriteria hasil : 

1. Pasien dapat bercakap-

cakap dengan pasien lain 

atau perawat 

1. Evaluasi kegiatan latihan 

menghardik & minum obat. Beri 

pujian 

2. Latih cara mengontrol halusinasi 

dengan bercakap-cakap saat terjadi 

halusinasi 

3. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan menghardik, minum 

obat dan bercakap-cakap 

1. Mengetahui pelaksanaan jadwal 

kegiatan yang dibuat sebelumnya 

2. Sebagai alternatif pengalihan bagi 

pasien saat halusinasinya muncul 

3. Melatih pasien disiplin dan menjadi 

acuan pasien dalam melakukan latihan 

menghardi, minum obat dan bercakap-

cakap 

Setelah dilakukan 2x interaksi 

pasien dapat mengontrol 

halusinasinya dengan cara 

melakukan kegiatan, dengan 

kriteria hasil: 

1. Pasien dapat melakukan 

kegiatan harian 

2. Pasien dapat 

mempraktikkan semua cara 

mengontrol halusinasi yang 

1. Evaluasi kegiatan latihan 

menghardik, obat & bercakap-

cakap. Beri pujian 

2. Latih cara mengontrol halusinasi 

dengan melakukan kegiatan harian 

(mulai 2 kegiatan) 

3. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan menghardik, minum 

obat, bercakap-cakap dan kegiatan 

harian 

1. Mengetahui pelaksanaan jadwal 

kegiatan yang telah dibuat sebelumnya 

2. Melakukan kegiatan dapat mengalihkan 

pikiran pasien dari halusinasinya 

3. Melatih pasien disiplin dan menjadi 

acuan pasien dalam melakukan kegiatan 

terapinya 
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telah dipelajari 

Setelah dilakukan 2x interaksi 

pasien dapat mengontrol 

halusinasinya dengan 

melakukan kegiatan, dengan 

kriteria hasil : 

1. Pasien dapat melakukan 

kegiatan harian 

2. Pasien dapat 

mempraktikkan semua cara 

mengontrol halusinasi yang 

telah dipelajari 

1. Evaluasi kegiatan menghardik, 

obat, bercakap-cakap dan kegiatan 

harian. Beri pujian 

2. Latih kegiatan harian 

3. Nilai kemampuan yang telah 

mandiri 

4. Nilai apakah halusinasi terkontrol 

1. Mengetahui pelaksanaan jadwal 

kegiatan yang telah dibuat sebelumnya 

2. Melakukan kegiatan dapat mengalihkan 

pikiran pasien dari halusinasinya 

3. Mengetahui kemampuan mandiri pasien 

4. Mengetahui apakah halusinasi telah 

terkontrol dengan melihat tanda dan 

gejala yang muncul 
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Harga Diri 

Rendah 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan, pasien dapat 

mengetahui kemampuan dan 

aspek yang dimiliki dengan 

kriteria hasil :  

1. Pasien dapat memilih 

kegiatan sesuai dengan 

kemampuan 

1. Identifikasi kemampuan 

melakukan kegiatan dan aspek 

positif pasien (buat daftar kegiatan) 

2. Bantu pasien menilai kegiatan  

yang dapat dilakukan saat ini (pilih 

dari daftar kegiatan) : buat daftar 

kegiatan yang dapat dilakukan saat 

ini 

3. Bantu pasien memilih salah satu 

kegiatan yang dapat dilakukan saat 

ini untuk dilatih 

4. Latih kegiatan yang dipilih (alat 

dan cara melakukannya) 

5. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan dua kali per hari 

1. Mengetahui kemampuan pasien yang 

akan dilatih 

2. Menentukan kemampuan yang akan 

dilatih 

3. Menentukan kegiatan yang akan dilatih 

terlebih dahulu 

4. Kegiatan aspek positif yang dimiliki 

pasien dapat meningkatkan harga diri 

pasien 

5. Meningkatkan kedisiplinan pasien untuk 

memasukan jadwal latihan 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan, pasien dapat 

mengetahui kemampuan yang 

dimiliki dengan kriteria hasil: 

1. Pasien melatih 

kemampuan kedua 

1. Evaluasi kegiatan pertama yang 

telah dilatih dan berikan pujian 

2. Bantu pasien memilih kegiatan 

kedua yang akan dilatih 

3. Latih kegiatan kedua (alat dan 

cara) 

4. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan : dua kegiatan 

masing-masing dua kali per hari 

1. Mengetahui pelaksanaan jadwal 

kegiatan yang dibuat sebelumnya 

2. Menentukan kegiatan yang akan dilatih 

terlebih dahulu 

3. Kegiatan aspek positif yang dimiliki 

pasien dapat meningkatkan harga diri 

pasien 

4. Meningkatkan kedisiplinan pasien untuk 

memasukan jadwal kegiatan 
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Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan, pasien dapat 

mengetahui kemampuan yang 

dimiliki dengan kriteria hasil: 

1. Pasien melatih 

kemampuan ketiga 

1. Evaluasi kegiatan pertama dan 

kedua yang telah dilatih dan 

berikan pujian 

2. Bantu pasien memilih kegiatan 

ketiga yang akan dilatih 

3. Latih kegiatan ketiga (alat dan 

cara) 

4. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan : tiga kegiatan 

masing-masing dua kali per hari 

1. Mengetahui pelaksanaan jadwal 

kegiatan yang dibuat sebelumnya 

2. Menentukan kegiatan yang akan dilatih 

terlebih dahulu 

3. Kegiatan aspek positif yang dimiliki 

pasien dapat meningkatkan harga diri 

pasien 

4. Meningkatkan kedisiplinan pasien untuk 

memasukan jadwal kegiatan 

Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan, pasien dapat 

mengetahui kemampuan yang 

dimiliki dengan kriteria hasil: 

1. Pasien melatih 

kemampuan keempat 

1. Evaluasi kegiatan pertama, kedua 

dan ketiga yang telah dilatih dan 

berikan pujian 

2. Bantu pasien memilih kegiatan 

keempat yang akan dilatih 

3. Latih kegiatan keempat (alat dan 

cara) 

4. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan : keempat kegiatan 

masing-masing dua kali per hari 

1. Mengetahui pelaksanaan jadwal 

kegiatan yang dibuat sebelumnya 

2. Menentukan kegiatan yang akan dilatih 

terlebih dahulu 

3. Kegiatan aspek positif yang dimiliki 

pasien dapat meningkatkan harga diri 

pasien 

4. Meningkatkan kedisiplinan pasien untuk 

memasukan jadwal kegiatan 
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Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan, pasien dapat 

mengetahui kemampuan yang 

dimiliki dengan kriteria hasil: 

1. Melatih kemampuan 

lainnya 

1. Evaluasi kegiatan latihan dan 

berikan pujian 

2. Latih kegiatan dilanjutkan sampai 

tak terhingga 

3. Nilai kemampuan yang telah 

mandiri 

4. Nilai apakah harga diri pasien 

meningkat 

1. Mengetahui pelaksanaan jadwal 

kegiatan yang dibuat sebelumnya 

2. Kegiatan aspek positif yang dimiliki 

pasien dapat meningkatkan harga diri 

pasien 

3. Melihat sejauh mana kemampuan yang 

telah mandiri 

4. Mengetahui keberhasilan intervensi 
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IMPLEMENTASI DAN EVALUASI TINDAKAN KEPERAWATAN 

Waktu Diagnosis Implementasi Keperawatan Evaluasi 

25 Juli 2023 Halusinasi Pendengaran 1. Mengidentifikasi halusinasi : isi, frekuensi, waktu 

terjadi, situasi pencetus, perasaan, respon 

Hasil : pasien mengatakan sering mendengar suara 

untuk memukul dirinya. Frekuensi munculnya suara  

tidak menentu, waktu terjadinya lebih sering pada 

malam hari, situasi pencetus saat pasien sendiri, 

respon saat halusinasinya muncul yang pasien 

lakukan menutup telinga atau berbicara sama 

temannya 

2. Menjelaskan cara mengontrol halusinasi : hardik, 

obat bercakap-cakap, melakukan kegiatan 

Hasil : Pasien mengatakan ingin mengetahui dan 

belajar cara untuk mengontrol halusinasinya 

3. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan 

menghardik 

Hasil : pasien diajarkan cara mengontrol haluinasi 

dengan menghardik dengan cara menutup mata & 

telinga kemudian mengatakan pergi-pergi, kamu 

tidak nyata kamu suara palsu dengan suara yang 

keras 

4. Masukan pada jadwal kegiatan untuk latihan 

menghardik 

S :  

- Pasien mengatakan saat ini tidak 

mendengar yang biasa muncul 

O :  

- Pasien mampu melakukan cara 

menghardik 

A : Masalah teratasi  

P : Lanjutkan Intervensi SP 2 

1. Evaluasi kegiatan menghardik. 

Beri pujian 

2. Latih cara mengontrol 

halusinasi dengan obat ( 

jelaskan 6 benar : jenis, guna, 

dosis, frekuensi, cara, 

kontinuitas minum obat) 

3. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan menghardik dan 

minum obat 
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Hasil : kegiatan menghardik dimasukan ke jadwal 

kegiatan harian pasien 
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26 Juli 2023 Halusinasi Pendengaran 1. Mengevaluasi kegiatan menghardik. Beri pujian 

Hasil : Pasien dapat mempraktikkan cara 

menghardik 

2. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan obat 

(jelaskan 6 benar : jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, 

kontinuitas minum obat) 

Hasil : pasien mengetahui jenis dan frekeunsi 

minum obatnya dan mengatakan rutin minum obat 

selama dirawat di ruangan Kenari 

3. Memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan 

menghardik dan minum obat 

Hasil : Latihan menghardik dan minum obat 

dimasukan ke jadwal kegiatan harian 

S ; 

- Pasien mengatakan masih 

mendengar suara yang 

menyuruhnya memukul 

- Pasien mengatakan akan rutin 

minum obat saat sudah pulang 

nantinya 

 O :  

- Pasien mampu melakukan cara 

menghardik 

- Pasien mampu menyebutkan nama 

dan frekuensi minum obat 

A :  Masalah teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 

1. Evaluasi kegiatan latihan 

menghardik & minum obat. Beri 

pujian 

2. Latih cara mengontrol halusinasi 

dengan bercakap-cakap saat 

terjadi halusinasi 

3. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan menghardik, minum 

obat dan bercakap-cakap 
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27 Juli 2023 Halusinasi Pendengaran 1. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik & 

minum obat. Beri pujian 

Hasil : Pasien dapat melakukan cara menghardik 

dengan mandiri dan minum obat secara rutin 

2. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan 

bercakap-cakap saat terjadi halusinasi 

Hasil : Pasien dapat melakukan cara bercakap-cakap 

dengan perawat dan mengatakan akan melakukan 

latihan bercakap cakap dengan teman sekamarnya 

jika suara itu muncul 

3. Memasukan pada jadwal kegiatan untuk latihan 

menghardik, minum obat dan bercakap-cakap 

Hasil : Latihan menghardik, minum obat dan 

bercakap-cakap dimasukan ke jadwal kegiatan 

harian 

S ; 

- Pasien mengatakan masih 

mendengar suara namun hanya 

sesekali 

O :  

- Pasien mampu melakukan cara 

menghardik secara mandiri 

- Pasien mampu menyebutkan nama 

dan frekuensi minum obat 

- Pasien tampak tidak terlalu gelisah 

A :  Masalah teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi  

1. Evaluasi kegiatan latihan 

menghardik, obat & bercakap-

cakap. Beri pujian 

2. Latih cara mengontrol 

halusinasi dengan melakukan 

kegiatan harian (mulai 2 

kegiatan) 

3. Masukan pada jadwal 

kegiatan untuk latihan 

menghardik, minum obat, 

bercakap-cakap dan kegiatan 

harian 
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28 Juli 2023 Halusinasi Pendengaran 1. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, obat & 

bercakap-cakap. Beri pujian 

Hasil : Pasien sudah dapat melakukan cara 

menghardik secara mandiri, pasien mengatakan 

rutin minum obat 2 kali sehari, pasien mampu 

melakukan cara bercakap-cakap jika suara itu 

muncul lagi. 

2. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan 

melakukan kegiatan harian (mulai 2 kegiatan) 

Hasil : Pasien diajarkan terapi dzikir  

3. Memasukan pada jadwal kegiatan untuk latihan 

menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan 

kegiatan harian 

Hasil : Memasukan terapi berdzikir ke dalam jadwal 

harian dan menganjurkan pasien untuk melakukan 

terapi 2x sehari saat pagi dan petang.  

S ; 

- Pasien mengatakan masih 

mendengar suara namun hanya 

sesekali 

- Pasien mengatakan merasa lebih 

tenang dan rileks setelah diajarkan 

terapi berdzikir  

- Pasien mengatakan bingung 

membedakan suara karena 

kemarin mendengar suara teman 

kamarnya 

- Pasien mengatakan akan 

melakukan terapi dzikir jika mulai 

merasa gelisah 

 O :  

- Pasien tampak mampu melakukan 

cara menghardik secara mandiri 

- Pasien mampu menyebutkan nama 

dan frekuensi minum obat 

- Pasien tampak mampu melakukan 

terapi berdzikir 

- Pasien tampak lebih rileks 

A :  Masalah teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi 
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29 Juli 2023 Halusinasi Pendengaran  1. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, obat, 

bercakap-cakap dan kegiatan harian. Beri pujian 

Hasil :  

Pasien sudah mamu melakukan cara menghardik, 

minum obat dan bercakap-cakap serta melakukan 

kegiatan harian yaitu terapi berdzikir  

Pasien mengatakan sudah melakukan terapi 

berdzikir  

2. Melaatih kegiatan harian 

Hasil : Pasien tampak melakukan terapi berdzikir 

dan  

Pasien mengatakan merasa tenang setelah 

melakukan terapi berdizkir  

S ; 

- Pasien mengatakan sudah jarang 

melihat suara yang biasa muncul 

- Pasien mengatakan merasa lebih 

tenang dan rileks setelah 

melakukan terapi berdzikir  

- Pasien mengatakan sudah bisa 

membedakan suara yang asli dan 

palsu 

- Pasien mengatakan akan 

melakukan terapi dzikir jika 

perasaannya gelisah dan takut  

 O :  

- Pasien tampak mampu melakukan 

cara menghardik secara mandiri 

- Pasien mampu menyebutkan nama 

dan frekuensi minum obat 

- Pasien tampak mampu melakukan 

terapi berdzikir  

- Pasien tampak lebih rileks 

A :  Masalah teratasi 

P : Pertahankan Intervensi 
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 31 Juli 2023 Harga Diri Rendah 

 (09.15 WITA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halusinasi Penglihatan 

 (10.00 WITA) 

1. Mengidentifikasi kemampuan melakukan kegiatan 

dan aspek positif pasien (buat daftar kegiatan) 

Hasil : Pasien mengatakan suka bernyanyi, 

melakukan pekerjaan rumah seperi menyapu, 

merapikan tempat tidur dan mengepel, menggambar 

dan menulis 

2. Membantu pasien menilai kegiatan  yang dapat 

dilakukan saat ini (pilih dari daftar kegiatan) : buat 

daftar kegiatan yang dapat dilakukan saat ini 

Daftar kegiatan : bernyanyi, menyapu halaman, 

mengepel, dan menulis 

3. Membaantu pasien memilih salah satu kegiatan 

yang dapat dilakukan saat ini untuk dilatih 

Hasil : Pasien memilih kegiatan menyapu halaman 

untuk dilakukan pertama 

4. Latih kegiatan yang dipilih (alat dan cara 

melakukannya) 

Hasil : Pasien tampak menyapu di pekarangan ruang 

sawit menggunakan sapu dan skop sampah 

kemudian memasukannya ke dalam tempat sampah, 

pasien tampak menyapu dengan bersih 

5. Masukan pada jadwal kegiatan untuk latihan dua 

kali per hari 

Hasil : Kegiatan menyapu dimasukan ke jadwal 

kegiatan harian untuk dilakukan 2x/hari 

6. Mengevaluasi kegiatan menghardik, minum obat, 

bercakap-cakap dan kegiatan harian. Beri pujian 

Hasil :  

S :  

- Pasien mengatakan senang 

melakukan aktivitas 

membersihkan kamar 

- Pasien mengatakan sudah jarang 

mendengar suara yang biasa 

muncul 

- Pasien mengatakan merasa lebih 

tenang dan rileks setelah 

melakukan terapi berdzikir  

- Pasien mengatakan sudah bisa 

membedakan suara yang asli dan 

palsu 

- Pasien mengatakan akan 

melakukan terapi dzikir jika 

perasaannya gelisah dan takut 

O : 

- Pasien tampak membersihkan 

kamar dengan bersih 

- Pasien tampak mampu 

melakukan cara menghardik 

secara mandiri 

- Pasien mampu menyebutkan 

nama dan frekuensi minum obat 

- Pasien tampak mampu 
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Pasien sudah mampu melakukan cara menghardik, 

minum obat, bercakap-cakap dan melakukan 

kegiatan harian yaitu terapi dzikir  

Pasien mengatakan telah melakukan terapi dzikir 

tadi malam sebelum tidur dan tadi pagi setelah 

bangun tidur. 

7. Melatih kegiatan harian 

Hasil : Pasien tampak melakukan terapi dzikir 

secara mandiri 

melakukan terapi berdzikir dan 

membaca Al-Qur‟an 

- Pasien tampak tenang 

A : Masalah teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi HDR 

1. Evaluasi kegiatan pertama yang 

telah dilatih dan berikan pujian 

2. Bantu pasien memilih kegiatan 

kedua yang akan dilatih 

3. Latih kegiatan kedua (alat dan 

cara) 

4. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan : dua kegiatan 

masing-masing dua kali per hari 

Pertahankan Intervensi Halusinasi 

1. Evaluasi kegiatan latihan 

menghardik, minum obat, 

bercakap-cakap dan melakukan 

kegiatan harian. Beri pujian 

2. Latih kegiatan harian 

1 Agustus 2023 

  

 

 

 

 

 

 

Harga Diri Rendah 

(09.30 WITA) 

 

 

 

 

 

 

1. Mengevaluasi kegiatan pertama yang telah dilatih 

dan berikan pujian 

Hasil : Pasien mengatakan telah membantu 

menyapu halaman tadi pagi 

2. Membantu pasien memilih kegiatan kedua yang 

akan dilatih 

Hasil : Pasien mengatakan ingin melakukan 

kegiatan bernyanyi 

S : 

- Pasien mengatakan telah 

membantu menyapu halaman tadi 

pagi 

- Pasien mengatakan senang saat  

bernyanyi meskipun suaranya 

tidak terlalu bagus 
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 Halusinasi Penglihatan 

 (10.15 WITA) 

3. Melatih kegiatan kedua (alat dan cara) 

Hasil : Pasien tampak bernyanyi menggunakan 

instrument dari HP 

4. Memasukan pada jadwal kegiatan untuk latihan : 

dua kegiatan masing-masing dua kali per hari 

Hasil : Kegiatan bernyanyi dimasukan ke jadwal 

kegiatan harian 

5. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, minum 

obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan 

harian. Beri pujian 

Hasil : Pasien sudah mampu melakukan cara 

menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan 

melakukan kegiatan harian yaitu terapi dzikir 

Pasien mengatakan telah melakukan terapi dzikir 

tadi malam sebelum tidur dan tadi pagi setelah 

bangun tidur 

6. Melatih kegiatan harian 

Hasil : Pasien tampak melakukan terapi dzikir 

secara mandiri.  

- Pasien mengatakan sudah jarang 

mendengar suara yang biasa 

muncul 

- Pasien mengatakan merasa lebih 

tenang dan rileks setelah 

melakukan terapi berdzikir  

- Pasien mengatakan sudah bisa 

membedakan suara yang asli dan 

palsu 

- Pasien mengatakan akan 

melakukan terapi dzikir jika 

perasaannya gelisah dan takut 

O :  

- Pasien tampak senang saat 

bernyanyi 

- Pasien tampak malu-malu saat 

bernyanyi 

- Pasien tampak mampu 

melakukan cara menghardik 

secara mandiri 

- Pasien mampu menyebutkan 

nama dan frekuensi minum obat 

- Pasien tampak mampu 

melakukan terapi berdzikir  

- Pasien tampak tenang  
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A : Masalah teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi HDR 

1. Evaluasi kegiatan pertama dan 

kedua yang telah dilatih dan 

berikan pujian 

2. Bantu pasien memilih kegiatan 

ketiga yang akan dilatih 

3. Latih kegiatan ketiga (alat dan 

cara) 

4. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan : tiga kegiatan 

masing-masing dua kali per hari 

 

 

 

 

Pertahankan Intervensi Halusinasi 

1. Evaluasi kegiatan latihan 

menghardik, minum obat, 

bercakap-cakap dan melakukan 

kegiatan harian. Beri pujian 

2. Latih kegiatan harian 

 

2 Agustus 2023 

  

 

 

 

Harga Diri Rendah 

(09.00 WITA) 

 

 

 

1. Mengevaluasi kegiatan pertama dan kedua yang 

telah dilatih dan berikan pujian 

Hasil : Pasien mengatakan telah membantu 

menyapu halaman tadi pagi dan bernyanyi bersama 

teman temannya 

S : 

- Pasien mengatakan telah 

membantu menyapu halaman tadi 

pagi dan bernyanyi bersama 
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 Halusinasi Pendengaran 

 (10.20 WITA) 

2. Membantu pasien memilih kegiatan ketiga yang 

akan dilatih 

Hasil : Pasien mengatakan ingin melakukan 

kegiatan bersih bersih (mengepel lantai) 

3. Melatih kegiatan ketiga (alat dan cara) 

Hasil : Pasien tampak mengepel lantai di kamarnya 

menggunakan alat pel dan ember 

4. Memasukan pada jadwal kegiatan untuk latihan : 

dua kegiatan masing-masing dua kali per hari 

Hasil : Kegiatan mengepel lantai dimasukan ke 

jadwal kegiatan harian 

5. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, minum 

obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan 

harian. Beri pujian 

Hasil : Pasien sudah mampu melakukan cara 

menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan 

melakukan kegiatan harian yaitu terapi dzikir  

Pasien mengatakan telah melakukan terapi dzikir 

tadi malam sebelum tidur dan tadi pagi setelah 

bangun tidur 

6. Melatih kegiatan harian 

Hasil : Pasien tampak melakukan terapi dzikir 

secara mandiri.  

teman-temannya 

- Pasien mengatakan senang 

setelah mengepel lantai dan 

melihat lantai tersebut bersih 

- Pasien mengatakan sudah jarang 

melihat suara yang biasa muncul 

- Pasien mengatakan merasa lebih 

tenang dan rileks setelah 

melakukan terapi berdzikir  

- Pasien mengatakan sudah bisa 

membedakan suara yang asli dan 

palsu 

- Pasien mengatakan akan 

melakukan terapi dzikir jika 

perasaannya gelisah dan takut 

O :  

- Pasien tampak mampu mengepel 

lantai kamarnya dengan bersih 

- Pasien tampak telaten dalam 

mengepel lantai 

- Pasien tampak mampu 

melakukan cara menghardik 

secara mandiri 

- Pasien mampu menyebutkan 

nama dan frekuensi minum obat 
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- Pasien tampak mampu 

melakukan terapi berdzikir  

- Pasien tampak tenang  

A : Masalah teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi HDR 

1. Evaluasi kegiatan pertama, kedua 

dan ketiga yang telah dilatih dan 

berikan pujian 

2. Bantu pasien memilih kegiatan 

keempat yang akan dilatih 

3. Latih kegiatan keempat (alat dan 

cara) 

4. Masukan pada jadwal kegiatan 

untuk latihan : empat kegiatan 

masing-masing dua kali per hari 

 

Pertahankan Intervensi Halusinasi 

Terapi Dzikir 
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BAB V 

PEMBAHASAN 
 

5.1. Analisis Asuhan Keperawatan 

5.1.1.Analisis Pengkajian Keperawatan 

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 

2023 di ruang Kenari, pasien dengan inisial Tn. N yang berusia 27 tahun 

dibawa oleh iparnya ke RSKD Dadi karena sering keluyuran ke rumah 

tetangga saat malam hingga subuh. Pasien terakhir kali dirawat di RSKD 

pada tahun 2021 dengan masalah yang sama yaitu halusinasi. Ini merupakan 

kali ke-6 pasien masuk di RSKD Dadi. Pasien mengatakan ia dibawa ke 

RSKD Dadi diantar oleh orang tuanya karena pernah menikam kedua 

ayahnya namun ayahnya luka sedikit dan menyeret pasien ke RSKD Dadi. 

Dari data yang didapatkan di buku Rekam Medik, pasien masuk yang ke 6 

kalinya di RSKD Dadi diantar oleh Dinas sosial Makassar. Riwayat rawat 

inap terakhir di RSKD Dadi satu tahun yang lalu dan pulang dalam keadaan 

membaik 

Pasien skizofrenia yang tidak patuh dalam meminum obat cenderung 

berisiko untuk kambuh. Berdasarkan data yang diperoleh Faturrahman et al., 

(2021) menunjukan hanya sekitar 25% pasien skizofrenia yang teratur 

minum obat dan sekitar 75% pasien skizofrenia lainnya mengalami 

kekambuhan dalam kurun waktu 1-1,5 tahun karena tidak mengkonsumsi 

terapi obat antipsikotik secara teratur. Kepatuhan minum obat merupakan 

hal yang penting untuk dilakukan demi mencegah kekambuhan pada pasien 

jiwa, oleh sebab itu perlu adanya dukungan keluarga yang mempunyai 

kesempatan untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Tanpa dukungan 

keluarga, pasien kesulitan dalam mengontrol pengobatan dan 

mempertahankan motivasi untuk sembuh. (Faturrahman et al., 2021). 

Berdasarkan hasil pengkajian fisik didapatkan tanda-tanda vital TD: 

110/70 mmHg, Nadi: 80x/menit, R : 20x/menit, Suhu : 36,5°C. Ukuran BB : 

54 Kg, TB : 168 cm. Dari hasil pengkajian status mental pada poin 

pembicaraan saat berinteraksi didapatkan respon pasien tampak agak 
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lambat, pada poin aktivitas motorik didapatkan pasien tampak gelisah dan 

tampak sering mengusap-usap tangan dan kakinya, saat berinteraksi kontak 

mata pasien kurang, pasien tampak sering memandang ke arah lain, pada 

pengkajian alam perasaan di dapatkan pasien mengatakan merasa sedih 

karena rindu dengan keluarga dan ingin segera dipulangkan. Setelah 

dilakukan wawancara, pasien mengungkapkan bahwa saat halusinasinya 

muncul pasien merasa senang dan ingin mengikuti suara tersebut. Hal ini 

sejalan dengan yang dikemukan Rohman (2019) dimana salah satu faktor 

gejala dari pasien dengan gangguan jiwa yaitu sulit untuk memusatkan 

perhatian atau komunikasi. Saat berinteraksi pasien biasanya tidak akan 

fokus pada satu objek, begitupula saat berkomunikasi pasien biasanya akan 

mengalihkan pembicaraan dan hanya mengungkapkan sesuai dengan apa 

yang ada di dalam pikirannya. 

Hasil pengkajian yang didapatkan menunjukkan kesamaan teori 

dengan perilaku maladaftif tentang halusinasi, dimana halusinasi merupakan 

gangguan yang timbul berupa persepsi yang salah terhadap rangsangan. 

Respon maladaptif pada pasien halusinasi mengakibatkan pasien akan 

berusaha untuk menghindar dari orang lain, berbicara sendiri, memandang 

suatu arah, pergerakan mata cepat dan respon verbal lambat, gelisah dan 

emosi tidak stabil, bersikap curiga dan mudah tersinggung (Yuanita, 2019). 

Halusinasi menurut Sutejo, (2017) didefinisikan sebagai suatu 

kondisi dimana pasien mengalami gangguan dalam mempersepsikan 

stimulus yang sebenarnya stimulus itu tidak ada. Halusinasi menurut Stuart 

dalam Azizah et al., (2016) adalah persepsi pasien terhadap lingkungan 

tanpa stimulus yang nyata, sehingga pasien menginterpretasikan sesuatu 

yang tidak nyata tanpa stimulus atau rangsangan dari luar. 

 Berdasarkan hal tersebut penulis menyuimpulkan bahwa halusinasi 

adalah suatu kondisi dimana seseorang/individu mengalami 

pemikiran/pandangan yang tidak nyata, tanpa adanya stimulus atau 

rangsangan baik dari internal maupun eksternal yang membuat individu 
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tersebut terjebak dalam dunianya dan beranggapan bahwa apa yang 

dipresepsikan tersebut adalah nyata. 

5.1.2. Analisis Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan utama dalam penelitian ini adalah gangguan 

persepsi sensori : halusinasi, dibuktikan dengan pasien mengatakan sering 

mendengar suara yang menyuruhnya untuk mengikuti suara tersebut. Pasien 

mengatakan suara itu mucul tidak menentu, namun lebih sering muncul saat 

malam hari. Pasien mengatakan suara itu muncul saat ia sendiri. Pasien 

mengatakan saat suara itu muncul yang ia lakukan hanya bersabar. Pasien 

terkadang tampak duduk menyendiri di tempat tidurnya. Pernyataan pasien 

juga didukung dengan data di buku rekam medik pasien di ruangan Sawit 

dengan diagnosis keperawatan halusinasi pendengaran. 

Menurut Yanti et al. (2020) halusinasi merupakan distorsi persepsi 

palsu yang terjadi pada respon neurobiologi maladaptif, penderita 

sebenarnya mengalami distorsi sensori sebagai hal yang nyata dan 

meresponnya. Diperkirakan ≥90% penderita gangguan jiwa jenis halusinasi 

dengan bentuk yang bervariasi tetapi sebagian besarnya mengalami 

halusinasi pendengaran yang berasal dari dalam diri individu tersebut atau 

dari luar individu tersebut, suara yang didengar bisa dikenalnya, jenis suara 

tunggal atau multiple yang dianggapnya dapat memerintahkan tentang 

perilaku individu itu sendiri (Yosep & Sutini, 2016). 

Diagnosis kedua yaitu Harga diri rendah yang dibuktikan dengan 

pasien mengatakan terkadang ia malu dengan kondisinya saat ini karena 

teman-temannya di kampung sering mengejeknya. Pasien mengatakan ia 

merasa sebagai beban keluarga karena kondisinya saat ini. Kontak mata 

dengan perawat kurang dan saat berinteraksi pasien tampak sering 

memandang ke arah lain. 

Harga diri rendah melibatkan evaluasi diri yang negatif dan 

berhubungan dengan perasaan yang lemah, tidak berdaya, putus ada, 

ketakutan, rentan, rapuh, tidak lengkap, dan tidak berharga (Stuart, G, 

2016). Tanda dan gejala harga diri rendah meliputi perasaan malu terhadap 
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diri sendiri akibat penyakit dan akibat tindakan terhadap penyakit. Rasa 

bersalah terhadap diri sendiri, merendahkan martabat, gangguan hubungan 

sosial, percaya diri yang kurang, dan mencederai diri sendiri (Munith, 

2015). Adapun dampak yang terjadi jika harga diri rendah tidak dapat 

diatasi akan mengakibatkan seseorang mengalami isolasi sosial. Untuk itu 

perlu penanganan lebih lanjut yang harus dilakukan perawat terhadap pasien 

yang mengalami harga diri rendah (Yusuf et al., 2015). Harga diri rendah 

muncul saat lingkungan cenderung mengucilkan dan menuntut lebih dari 

kemampuannya. Ketika seseorang mengalami harga diri rendah maka akan 

berdampak pada orang tersebut mengisolasi dirinya dari kelompok dan 

cenderung lebih menyendiri dan menarik diri (Prabowo, 2014). 

5.1.3. Analisis Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan pada pasien disusun berdasarkan tindakan 

keperawatan jiwa yang dilakukan selama 10 hari. Pada diagnosis 

keperawatan yang pertama yaitu gangguan persepsi sensori: halusinasi 

dilakukan tindakan keperawatan yang terdiri atas 4 yaitu pertama 

mengontrol halusinasi dengan menghardik, kedua mengontrol halusinasi 

dengan minum obat secara teratur, ketiga mengontrol halusinasi dengan 

bercakap-cakap dan keempat mengontrol halusinasi dengan melakukan 

kegiatan harian (Sasmita, 2021).  

Pada diagnosis keperawatan kedua yaitu Harga diri rendah, 

dibuktikan dengan pasien mengatakan terkadang ia malu dengan kondisinya 

saat ini karena teman-temannya di kampung sering mengejeknya. Pasien 

mengatakan ia merasa sebagai beban keluarga karena kondisinya saat ini. 

Kontak mata dengan perawat kurang dan saat berinteraksi pasien tampak 

sering memandang ke arah lain. Intervensi yang diberikan ada diagnosis 

keperawatan Gangguan Konsep Diri : Harga diri rendah dilakukan strategi 

pertemuan yaitu mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang 

dimiliki pasien, menilai kemampuan yang dapat digunakan menetapkan/ 

memilih kegiatan sesuai kemampuan “melatih kegiatan sesuai kemampuan 

yang dipilih 1”, melatih kegiatan sesuai kemampuan yang dipilih 2, dan 
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melatih kegiatan sesuai kemampuan yang di pilih 3 dan seterusnya 

(Marwani, 2022). 

5.1.4.  Analisis Implementasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan merupakan pelayanan intervensi yang 

telah dilakukan sebelumnya. Implementasi yang diberikan pada pasien 

halusinasi sesuai dengan tindakan keperawatan (Livana et al., 2020). 

tindakan perawatan yang dilakukan yaitu mengajarkan cara menghardik, 

mengedukakasi kesehatan tentang pentingnya pasien minum obat (6 benar 

obat), mengajarkan cara bercakap-cakap dengan orang lain, serta 

menganjurkan melakukan kegiatan. Ini adalah beberapa tindakan yang dapat 

meningkatkan mekanisme koping adaptif pada pasien serta mampu 

menurunkan frekuensi halusinasi yang dialami oleh pasien. 

Implementasi dalam penelitian ini dilakukan selama 7 hari pada 

tanggal 25 Juli sampai 02 Agustus 2023 dengan mengacu pada intervensi 

yang telah dirancang pada masalah halusinasi dengan tindakan keperawatan 

1-5, dan harga diri rendah diberikan 1-5 tindakan keperawatan. Pemberian 

asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah keperawatan yang dialami 

dimulai dengan membina hubungan saling percaya antara perawat dan 

pasien demi keberhasilan implementasi yang akan dilakukan. Proses awal 

tindakan perawatan harus dapat memfasilitasi pasien untuk memperoleh 

rasa aman dan nyaman untuk menceritakan pengalaman halusinasinya 

sehingga informasi yang berkaitan tentang halusinasinya dapat 

komprehensif. Untuk itu perawat harus memulai memperkenalkan diri 

menjelaskan tujuan interaksi, membuat kontrak asuhan keperawatan, 

memperlihatkan sikap sabar, penerimaan yangtulus dan aktif mendengar 

(Aliffatunisa & Apriliyani, 2022). 

Pada kasus Tn. N dengan diagnosis keperawatan halusinasi 

diberikan implementasi untuk mengontrol halusinasi dengan menghardik, 

minum obat, bercakap-cakap, melakukan kegiatan harian. Tindakan 

keperawatan yang pertama yaitu : melatih pasien untuk mampu 

mengidentifikasi isi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaan dan respon 
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halusinasi serta mampu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. 

Menghardik halusinasi merupakan cara untuk mengendalikan diri pada 

pasien terkait halusinasinya yang muncul dengan cara menolak dimana 

tujuan dari tindakan ini yaitu untuk mengusir halusinasi yang muncul di diri 

pasien. Berdasarkan hasil penelitian Karina (2013) dalam Pratiwi & 

Setiawan (2018) saat melakukan terapi menghardik pasien menjadi lebih 

fokus dan berkonsentrasi pada halusinasinya. Sehingga memungkinkan 

beberapa zat kimia di otak seperti dopamine neurotransmitter tidak 

berlebihan. Pasien dilatih untuk mengatakan tidak terhadap halusinasi yang 

muncul atau tidak memperdulikan halusinasinya. Jika bisa dilakukan dengan 

baik dan benar, maka pasien akan mampu mengendalikan diri dan tidak 

mengikuti halusinasi yang muncul. Teknik untuk menghardik halusinasi itu 

sendiri yaitu pasien dianjurkan untuk fokus pandangan lurus ke depan 

kemudian konsentrasi, menutup kedua telinga dengan tangan lalu menutup 

mata dan mengucapkan kata “Pergi kamu, pergi, kamu tidak nyata, kamu 

suara palsu” perawat mendemonstrasikan kemudian memberi pasien 

kesempatan untuk mendemonstrasi kembali apa yang telah diajarkan.  

Tindakan keperawatan kedua adalah melatih pasien untuk mampu 

mengontrol halusinasi dengan minum obat, memberikan informasi tentang 

jenis, guna, dosis, frekuensi, cara dan kontinuitas minum obat. Perilaku 

patuh minum obat berpengaruh pada remisi waktu pasien satu tahun lebih 

lama dan gejala psikosis tidak akan terlalu parah. Penatalaksanaan 

pengobatan skizofrenia merupakan salah satu faktor utama keberhasilan 

penderita untuk sembuh. Pasien yang tidak patuh pada pengobatan akan 

memiliki resiko kekambuhan lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang 

patuh pada pengobatan (Mbaloto & Ntidi, 2022). 

Tindakan keperawatan ketiga yaitu menganjurkan pasien untuk 

bercakap-cakap dengan orang yang ada di sekitarnya, Bercakap-cakap juga 

sebagai upaya distraksi pasien agar halusinasinya teralihkan, hal ini 

didapatkan bahwa keluhan halusinasi mulai menurun hingga tidak terdengar 

kembali. Hasil riset yang dilakukan oleh Kusumawaty et al., (2021) 
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menjelaskan bahwa adanya peningkatan kemampuan penderita dalam 

bercakap-cakap sebagai upaya untuk mendistraksi halusinasi. Halusinasi 

dapat dicegah dengan melakukan terapi bercakap-cakap (Donner & 

Wiklund Gustin, 2020). Pasien dengan halusinasi perhatiannya akan 

teralihkan dengan bercakap-cakap, dan dapat melatih kemampuan 

bersosialisasi karena bercakap-cakap bisa menambah rasa percaya diri saat 

berkomunikasi dengan orang lain (Ibrahim & Devesh, 2019). 

Tindakan keperawatan keempat yaitu menganjurkan pasien untuk 

melakukan 2 kegiatan harian yang bermanfaat, dimana pasien dianjurkan 

untuk berzikir setiap pagi dan petang. Untuk mengurangi risiko muncul 

kembali halusinasi adalah dengan menyibukkan diri dengan aktivitas yang 

teratur, dengan aktivitas yang terjadwal pasien tidak akan mengalami waktu 

luang sendiri yang sering menjadi pencetus munculnya halusinasi. Tujuan 

intervensi ini adalah untuk mengalihkan pasien dari halusinasinya sehingga 

pasien bisa berfikir jernih dengan cara melakukan kegiatan positif yang 

terstruktur maka pasien sangat berpotensi untuk sembuh (Suhermi et al., 

2021). 

Untuk diagnosis kedua, yaitu harga diri rendah, perawat melakukan 

bina hubungan saling percaya (BHSP) dengan menggunakan prinsip 

komunikasi teraupetik, selanjutnya melakukan tindakan keperawatan jiwa 

yaitu menggali aspek postif yang dimiliki pasien, kemampuan positif pasien 

merupakan kemampuan atau aspek positif yang dimiliki individu untuk 

mengidentifikasi kemampuan yang ada pada diri individu itu sendiri, 

sehingga pasien dapat memilih kegiatan sesuai kemampuan yang 

dimilikinya (Farida & Yudi 2018 dalam Marwani, 2022). Kemudian 

membantu pasien dalam menilai kemampuan yang ia miliki, dan melatih 

pasien mengikuti kemampuan yang dipilih. Selain itu untuk pasien dengan 

diagnosis harga diri rendah maupun semua diagnosis keperawatan jiwa, 

perawat dianjurkan untuk memberi pujian yang wajar atas setiap 

keberhasilan yang dicapai oleh pasien, dan menganjurkan pasien untuk 
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memasukkan kegiatan tersebut kedalam jadwal harian yang akan dievaluasi 

setiap harinya oleh perawat (Marwani, 2022). 

Menurut Safarina (2019) mengatakan bahwa latihan melakukan 

kegiatan sesuai kemampuan dapat mengelola atau mengontrol harga diri 

rendah, karena dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang sehingga 

membangkitkan pikiran positif pasien, penelitian lain yang dilakukan oleh 

Nela Laili Khadiqah (2020) meyebutkan bahwa setelah diberikan tindakan 

latihan melakukan aktivitas sesuai kemampuan menunjukkan hasil bahwa 

pasien dapat melakukan tindakan keperawatan kedua dan mampu untuk 

melanjutkan dengan melakukan tindakan keperawatan berikutnya. 

5.1.5.  Analisis Evaluasi Keperawatan 

Implementasi keperawatan yang diberikan pada Tn. N selama 7 Hari 

dimulai sejak tanggal 25 Juli sampai 02 Agustus 2023 dengan melaksanakan 

intervensi yang telah disusun. Evaluasi dilakukan setiap hari. Pada proses 

pelaksanaan evaluasi, untuk diagnosis gangguan persepsi sensori : 

halusinasi pasien telah menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, dan 

telah mampu mengontrol halusinasinya dibuktikan dengan pasien mampu 

mengontrol halusinasinya dengan menghardik, dimana pasien telah 

melakukan cara menghardik dengan benar, pasien dapat mengontrol 

halusinasi dengan cara minum obat, pasien telah mampu menyebutkan nama 

ob at dan rutin minum obat, pasien juga terlihat mampu melakukan 

percakapan dengan temannya, serta pasien mampu mengontrol 

halusinasinya dengan melakukan kegiatan harian yang telah diajarkan yaitu 

terapi berzikir. Setelah diberikan terapi zikir didapatkan hasil tanda dan 

gejala halusinasi pasien berkurang dibuktikan dengan pasien mengatakan 

sudah jarang mendengar suara yang biasa ia lihat, pasien sudah dapat 

membedakan suara yang nyata dan palsu, perilaku gelisah berkurang, pasien 

merasa lebih tenang dan rileks setelah melakukan terapi. Dapat disimpulkan 

bahwa intervensi terapi zikir dapat dikatakan efektif terhadap penurunan 

tanda dan gejala halusinasi dan berpengaruh terhadap kemampuan pasien 

dalam mengontrol halusinasinya.  
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Pada diagnosis harga diri rendah, setelah dilakukan tindakan 

keperawatan didapatkan evaluasi subjektif yaitu pasien mengatakan pasien 

sudah dapat melakukan kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat untuk 

dirinya serta lingkungan. Pasien telah ikut membantu menyapu halaman 

ruangan kenari dan mengepel lantai kamarnya, pasien telah menuliskan 

harapannya setelah keluar dari rumah sakit, pasien juga mengatakan telah 

bernyanyi bersama temannya setelah berolahraga. Pasien mengatakan mulai 

mempunyai semangat untuk sembuh dan tidak merasa dirinya tidak berguna 

karena masih mempunyai kemampuan yang bisa dilakukan. Evaluasi 

objektif ditemukan pasien tampak telaten dalam menyapu halaman dan 

mengepel lantai, pasien tampak senang saat bernyanyi, pasien tampak 

bersemangat dalam menuliskan harapannya pasien tampak senang dan 

tersenyum saat melakukan kegiatan hariannya. 

5.2. Analisis Intervensi EBPN 

Pada kasus Tn. N dengan diagnosis keperawatan halusinasi 

didapatkan data subjektif pasien mengatakan sering mendengar suarayang 

menyuruhnya menyakiti diri. Pasien mengatakan suara itu mucul tidak 

menentu, namun lebih sering muncul saat malam hari. Pasien mengatakan 

suara itu muncul saat ia sendiri. Pasien mengatakan saat suara itu muncul 

yang dia lakukan hanya bersabar. Hasil data objektif didapatkan pasien 

tampak gelisah, pasien tampak sering mengusap usap tangan dan kakinya, 

pasien terkadang tampak duduk menyendiri di tempat tidurnya. 

Berdasarkan data diatas penulis memberikan intervensi terapi zikir 

sebagai intervensi utama dalam penelitian ini yang bertujuan untuk 

mengontrol halusinasi pasien. Spiritualitas dapat memberikan makna dan 

harapan serta pandangan positif yang menjadi kunci dari pemulihan 

psikologis penderita skizofrenia. Spiritualitas dapat digunakan sebagai salah 

satu mekanisme koping aktif dan adaptif untuk mengendalikan halusinasi. 

Salah satu di antara religious coping adalah zikir. 

Terapi zikir juga dapat digunakan sebagai salah satu terapi 

psikoreligius yang dapat mengontrol halusinasi pasien. Mekanisme terapi 
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zikir dapat mengontrol tanda dan gejala halusinasi yaitu fungsi sistem saraf 

yang mendeteksi, menganalisa, dan menghantarkan informasi. Informasi 

dikumpulkan oleh sistem sensorik, di integrasikan ke otak depan (frontal 

lobe) dalam perencanaan, pengaturan, pemecahan masalah, perhatian, 

kepribadian, serta tingkah laku maupun emosi maka bagian otak depan 

disebut prefrontal cortex sebagai fungsi kognitif untuk menentukan 

kepribadian dan sinyal akan di teruskan ke otak bagian belakang yang terdiri 

dari premotor dan motor sebagai sistem motorik dan jalur otonom untuk 

mengontrol gerakan, aktifitas viserial, dan fungsi-fungsi endokrin (Tuti et 

al., 2022). 

Sebelum diberikan terapi terapi zikir pada Tn. N didapatkan hasil 

frekuensi terjadinya halusinasi tidak menentu, waktu terjadinya lebih sering 

pada malam hari, situasi pencetus saat pasien sendiri, respon saat 

halusinasinya muncul yang pasien lakukan hanya bersabar. Setelah 

diberikan intervensi terapi zikir didapatkan hasil frekuensi munculnya 

halusinasi berkurang, pasien sudah dapat membedakan suara yang asli dan 

palsu, pasien merasa lebih tenang dan rileks setelah melakukan terapi zikir. 

Pada penelitian Devita & Hendriyani (2020) hasil uji paired sample 

t-test menunjukkan bahwa ada pengaruh terapi zikir terhadap penurunan 

frekuensi halusinasi pendengaran pasien skizofrenia. Dalam penelitian ini 

terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikan terapi, dimana sebelum 

diberikan terapi frekuensi halusinasi responden terjadi terus menerus dan 

hanya berhenti beberapa menit saja namun setelah pemberian terapi zikir 

terdapat perubahan pada frekuensi halusinasi menjadi sekali seminggu 

bahkan tidak hadir dalam seminggu. 

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini yaitu riset yang 

dilakukan oleh Mardiati et al., (2017) yang menunjukkan adanya penurunan 

nilai median pretest dan posttest setelah diberikan terapi psikoreligius: 

membaca Al fatihah yaitu dari 38,00 menjadi 17,00, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh terapi psikoreligius: membaca Al Fatihah 
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terhadap skor halusinasi pasien skizofrenia dengan p-value (0,019) < α 

(0,05). 

Penelitian yang dilakukan oleh Raziansyah (2023) juga menunjukan 

terdapat pengaruh terapi dzikir terhadap tingkat halusinasi pasien dengan 

nilai p=0,000 (p<0,05). Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian 

yang dilakukan Emulyani & Herlambang (2020) dimana hasil risetnya 

menunjukan nilai rata-rata keberhasilan kontrol halusinasi pasien sebelum 

diberikan terapi dzikir adalah 16,90 sedangkan setelah diberikan terapi 

dzikir adalah 5,48 dengan p-value 0,000<0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh terapi dzikir terhadap kontrol halusinasi pasien. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini bahwa 

pemberian terapi zikir yang dilakukan pada Tn.N dengan halusinasi 

berpengaruh dalam menurunkan gejala serta mengontrol halusinasinya serta 

penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh (Afconneri et al., 2022) yang membuktikan bahwa terdapat 

Pengaruh Teknik Distraksi Membaca Al-Qur‟an Terhadap Penurunan 

Frekuensi Halusinasi Pada Pasien Skizofrenia Dengan Gangguan Persepsi 

Sensori di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Paku Kota Solok. 

5.3. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini keterbatasan waktu pertemuan 

dengan pasien sehingga peneliti tidak berada 24 jam disamping pasien untuk 

memastikan atau memperhatikan perkembangan pasien. Namun dengan 

keterbatasan waktu tersebut sudah dapat mengurangi tanda dan gejala 

halusinasi pasien serta dapat mengontrol halusinasi pasien. 

 

 

BAB VI 
PENUTUP 

6.1.Kesimpulan 

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada Tn. M dengan 

diagnosis halusinasi pendengaran dengan intervensi utama pemberian 
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teknik terapi membaca Al-Qur‟an dan terapi dzikir, maka dapat 

disimpulkan : 

1. Pengkajian yang dilakukan pada Tn. N diperoleh hasil yaitu pasien 

mengatakan mendengar suara yang berisi perintah untuk menyakiti 

dirinya dan pernah menikam ayahnya sebanyak dua kali.  Pasien memiliki 

riwayat dirawat di RSKD sebanyak 6 kali dengan gangguan halusinasi. 

2. Diagnosis keperawatan yang dirumuskan berdasarkan hasil pengkajian 

adalah gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran  dan harga diri 

rendah. 

3. Intervensi yang diberikan berdasarkan diagnosis yang telah dirumuskan 

yaitu dengan 4 tindakan keperawatan halusinasi yang terdiri dari 

menghardik, memberikan edukasi tentang pentingnya rutin meminum 

obat, mengajarkan bercakap-cakap dengan orang lain dan melakukan 

kegiatan harian dengan terapi zikir.  

4. Implementasi asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan 

halusinasi dilakukan selama 10 hari berturut-turut, dengan pemberian 

tindakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus 

dalam penelitian ini adalah pemberian terapi zikir. 

6.2.Saran 

1. Bagi profesi keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi 

bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam 

pemberian terapi non farmakologis pada pasien halusinasi pendengaran 

2. Bagi institusi pendidikan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien 

Halusinasi pendengaran. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut 

dengan kasus lain. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
Lampiran 1 

 

LEMBAR EVALUASI TANDA & GEJALA PADA PASIEN DENGAN 

HALUSINASI 

Nama pasien   : Tn. N 

Nama Perawat  : Taufiq Hidayah Syafar 

Ruangan   : Kenari 

No Aspek penilaian Tanggal evaluasi 

Kognitif 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 

1 Mendengar suara-suara       × × × 

2 Melihat bayangan atau sinar          

3 Menghidu bau-bauan          

4 
Merasakan rasa pahit, asam, 

asin di lidah 
         

5 
Merasakan sensasi tidak 

nyaman dikulit 
         

6 Ambivalen          

7 
Tidak dapat memfokuskan 

pikiran 
         

8 Mudah lupa          

9 
Tidak mampu mengambil 

keputusan 
         

10 
Tidak mampu memecahkan 

masalah 
         

11 Tidak dapat berpikir logis          

12 Inkoheren          

13 Disorientasi          

14 Sirkumtansial          

15 Mendengar suara hati          

16 Blocking pikiran          

17 Daya tilik diri jelek          

Afektif           

18 Senang          

19 Sedih    × × × × × × 

20 Merasa terganggu × ×  × × × × × × 



 

95 

 

21 Marah-marah          

22 Ketakutan      × × × × 

23 Khawatir          

24 Curiga          

25 Afek datar/tumpul          

Fisiologis           

26 Sulit tidur  × × × × × × × × 

27 Kewaspadaan meningkat          

29 Denyut nadi meningkat          

30 
Frekuensi pernapasan 

meningkat 
         

31 Muka tegang          

32 Keringat dingig          

33 Pusing          

34 Keletihan/kelelahan          

Perilaku           

35 Bicara sendiri          

36 Tertawa sendiri          

37 Menyeringai          

38 
Menggerakkan bibir/komat-

kamit 
   × × × × × × 

39 
Diam sambil menikmati 

halusinasinya 
         

40 Perilaku menyerang          

41 
Kurang mampu merawat 

diri 
         

42 
Perilaku mengikuti isi 

halusinasinya 
         

43 
Memalingkan muka ke arah 

suara 
         

44 Menarik diri          

45 Penampilan tidak sesuai          

Sosial           

46 Tidak tertarik dengan          



 

96 

 

kegiatan sehari-hari 

47 

Tidak mampu 

berkomunikasi secara 

spontan 

         

48 Acuh terhadap lingkungan          

49 
Tidak dapat memulai 

pembicaraan 
   × × × × × × 

51 

Tidak dapat 

mempertahankan kontak 

mata 
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Lampiran 2 

 


