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ABSTRAK
JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, APRIL 2021

NURHAYRA, 70400118076
Pembimbing I : Anieq Mumti’ah Alkautsar
Pembimbing II : Firdayanti

“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny “L” Dengan Calon
Akseptor IUD Copper T Di Puskesmas Pallangga Tanggal 09 Agustus - 09
September 2021 ”

AKDR/IUD salah satu alat kontrasepsi berbentuk kecil, elastis
dengan lengan kawat tembaga dipasang didalam rahim. Cara kerjanya
menghalangi sperma dan ovum bertemu. Keuntungan antra lain tahan sampai 10
tahun, kesuburan segera kembali setelah pengangkatan. Efektifitas kegagalan 0,5
– 1 kehamilan per 100 perempuan. Efek samping antara lain perdarahan, rasa
nyeri dan kejang diperut, gangguan pada suami dan ekspulsi. Data yang diperoleh
dari Profil kesehatan RI (2015) peserta KB IUD 10,61%, Sulawesi Selatan (2017)
sebanyak 4,51% dan Puskesmas Pallangga tahun 2018 terdapat 19 akseptor baru,
tahun 2019 terdapat 12 akseptor sedangkan tahun 2020 terdapat penurunan yang
signifikat yaitu 7 akseptor.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan
Kebidanan Keluarga Berencana pada Ny "L" dengan Calon Akseptor IUD di
Puskesmas Pallangga sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan Ny "L" dengan Calon Akseptor
IUD Copper T, tidak ditemukan hambatan saat pemasangan. Pemantauan
dilakukan sebanyak 4 kali selama kurang lebih 1 bulan, selama penelitian ibu
sempat mengalmai bercak tapi sudah berhenti, merasakan nyeri perut bagian
bawah setelah 15 hari nyeri tidak dirasakan lagi. Pada pemantauan selanjutnya ibu
tidak memiliki keluhan apapun.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang
digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan yang telah dilaksanakan
pengkajian dan analisa data pada pada Ny "L" dengan Calon Akseptor IUD
Copper T di Puskesmas Pallangga. Dengan hasil asuhan keadaan umum ibu baik,
kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal hasil pemeriksaan
fisik tidak ada kelainan. Sehingga dalam pendokumentasian semua temuan dan
tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny "L" dengan hasil tidak ditemukannya
kesenjangan dan terjadi bercak serta nyeri pada perut bagian bawah.

Daftar Pustaka : 48 (1986-2021)
Kata Kunci : Keluarga Berencana, IUD, 7 Langkah Varney
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ABSTRACT
MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, APRIL 2021

NURHAYRA, 70400118076
Supervisor I : Anieq Mumti’ah Alkautsar
Supervisor II : Firdayanti

“A Family Planning Midwifery Care Management for Mrs. “L” Using IUD
Copper T Acceptor in Pallangga Health Centre from 09 August - 09 September
2021”

The IUD is a small, elastic form of contraception with a copper
wire sleeve attached to the uterus. It works by preventing sperm from meeting
ovum. This contraception offers another advantage in that it can last up to 10
years where the fertility can recover immediately upon removal. The IUD
effectiveness rate is 0.5-1 pregnancy prevention in 100 women. However, it
should also be noted that side effects include bleeding, abdominal pain and
cramps, coitus disturbance, and expulsion disorders. Data obtained from
Republic of Indonesia’s Health Profile (2015) indicated that 10.61% women
participated in IUD with cases in South Sulawesi alone (2017) were 4.51%, and
particularly in Pallangga Health Centre were 19 new acceptors (2018), 12 new
acceptors (2019), while in 2021 a decline by 7 acceptors.

This research aims to provide a Family Planning Midwifery Care
Management for Mrs. “L” by using an IUD acceptor in Pallangga Health Centre
and following the 7-stage Varney dan SOAP.

The findings suggest that the installment of IUD acceptor in Mrs.
“L” went relatively safe without complications. This care management also
provided four monitoring sessions in more than one month period. During this
study, Mrs. “L” experienced blood spotting which eventually stopped, and
lower abdominal pain that disappeared after 15 days. In the next monitoring,
Mrs. “L” did not report any complaints regarding the procedure.

Thus, this study concluded that the 7-stage Varney and SOAP have
been conducted to analyze the medical condition and the installment of IUD
contraception Copper T on Mrs. “L” in Pallangga Health Centre. The findings
acquired from physical examinations show that Mrs. “L” has demonstrated a
good health with composmentis awareness and good vital signs. The
documentation regarding findings and treatments further suggests that no
disorders follow and blood spotting as well as lower abdominal pain have not
reappeared either.

References : 48 (1986-2021)
Keywords : Family Planning, IUD, 7-stage Varney
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BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar belakang

World Health Organisatio (WHO) penggunaan kontrasepsi

mengalami kenaikan yang signifikan yang awalnya 54% ditahun 1990

melonjak sebanyak 57,4% ditahun 2016 dibeberapa dunia, terutama diAsia

yang awalnya 60,9% naik ke 61,6%, dibagian Amerika Latin yang

awalnya 66,7% menjadi 67,0% dan sedikit diSub Sahara Afrika yang

awalnya 23,6% melonjak ke 27,6% (Evitasari,2019)

Pembangunan serta kependudukan yang meluas yaitu salah satu

ciri kualitas penduduk dinegara yang maju serta agraris, diantaranya

Indonesia. Bisa terlihat mulai jumlah dari penduduknya yang mengalami

peningkatan yang amat pesat serta pembangunan kependudukan yang

tinggi

Dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh data angka

kependudukan di indonesia pada tahun 2018 mencapai 264161,6% jiwa,

pada tahun 2019 mencapai 266911,9% jiwa dan tahun 2020 mencapai

269603,4% jiwa (laki-laki 135337,0% jiwa serta perempuan 134266,4%

jiwa). jumlah masyarakat Indonesia mencapai yang bahkan lebih dari 256

juta jiwa yang berakibat indonesia menempati sebagai negara yang

keempat (Population Reference Bureau, 2015). Indonesia memiliki
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wilayah dengan luas 1.159.578.68 km2 dengan jumlah penduduknya

mencapai 135,19 jiwa/km2 (Kemenkes RI, 2017).

Data profil kesehatan RI (2015), peserta Keluarga Berencana(KB)

yang aktif memperlihatkan alat kontrasepsi yang banyak digunakan yaitu

suntikan, sebanyak 17.414.144 jika dipersenkan menjadi 47,69%, lalu KB

pil sebanyak 8.280.823 jika dipersenkan menjadi 22,81%, disusul Implant

sebanyak 4.067.699 jika dipersenkan menjadi 11,20%, keempat

intrauterin devaice (IUD) sebesar 3.852.561 jika dipersenkan menjadi

10,61% sementara itu alat kontrasepsi yang amat sedikit terpilih akseptor

KB yang aktif yaitu Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak 1.285.991

(3,54%) disusul Metode Operasi Pria (MOP), sebanyak 233.935 (0,64%)

(Kemenkes RI, 2016).

Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2016 jumlah PUS atau

pasangan usia subur mencapai 1.426.867. Sebanyak pesert KB baru

134.294 dan jika dipersenkan menjadi 12,97%) lalu peserta KB aktif

sebanyak 1.024.418 jika dipersenkan menjadi 72,30%. Alat kontrasepsi

suntikan adalah kontrasepsi dengan jumlah pemakai terbanyak yaitu

480.337 jika dipersenkan menjadi 46,89%, lalu pil 292.426 (28,55%),

kontrsepsi implant sebanyak 139.944 jika dipersenkan menjadi 13,66%,

kontrsepsi IUD sebanyak 46.154 jika dipersenkan menjadi 4,51%,

kontrasepsi kondom sebanyak 42.318 (4,13%) sementara itu MOW alat

kontrsepsi yang pemakaiannya kurang dengn angka sebesar 21.124 (2,06%)
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disusul MOP sebanyak 2.115 jika dipersenkan menjadi 0,21%

(Kemenkes RI, 2017).

Data yang didapatkan dari BPS Sulawesi selatan dimakassar tahun

2015 peserta KB yang aktif memperlihatkan alat kontrasepsi banyak

dipakai yaitu suntik sebesar 53.200 perempuan lalu Pil dengan 30.288

perempuan selanjutnya Implant dengan 14.709 perempuan, IUD dengan

13.492 perempuan, Kondom dengan 5.235 perempuan, lain halnya dengan

metode dengan kurang peminat yakni, MOP dengan 614 laki-laki, MOW

dengan 4.354 perempuan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Setiap tahunnya jumlah lahir sampai sekitar 4,5 juta. Masyarakat

perkotaan memang memiliki tingkat penggunaan KB yang kurang efektif

dalam penurunan tingkat kesuburan, jumlah anak yang dikandung setiap

tahun akan lebih banyak daripada daerah atau masyarakat perkotaan

dengan program KB yang telah berlaku dalam hal penurunan tingkat

kesuburan. Masyarakat perkotaan memiliki jumlah kelahiran yang besar

dan masih tinggi cenderung menghadapi masalah pemenuhan kebutuhan

bantuan mendasar untuk pengenalan anak saat ini, dan lain sebagainya

sampai anak menemukan kegiatan dan berubah membentuk sosok ibu lalu

melahirkan masa depan kembali.

Informasi mengenai pembuahan, kelahiran dan KB serta faktor

lainnya yang saling berhubungan amat berguna sebagai pengambil

keputusan untuk merencanakan program guna perencanaan pembangunan
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seluruh masyarakat terlebih lagi sejahteranya ibu serta anaknya. (Yuhedi

dan Kurniawati, 2015: 14).

Sebagaimana yang telah dicantumkan oleh UU Nomor 10 Tahun

1991 perihal Peningkatan penduduk serta Pemajuan Keluarga yang

Sejahtera, program KB adalah dorongan untuk membangun kesadaran dan

minat daerah melalui penimbangan waktu perkawinan, kontrasepsi,

membinaan fleksibilitas keluarga, memperluas bantuan pemerintah guna

tercapainya NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

Pengaturan keluarga dapat memberi keuntungan pengelolaan keuangan

bagi pasangan, keluarga, serta yang sudah menikah. Menata keluarga

harus diterapkan oleh setiap keluarga termasuk pasangan yang telah

menikah misalnya kapan usia terbaik, cara menjalani proses kehamilan

dan gejala-gejala bahaya pada kehamilannya. (Purwoastuti dan Walyani,

2015: 182-183).

Di dalam pedoman dinas kependudukan dan keluarga besar no 24

tahun 2017 KB merupakan suatu kegiatan yang menolong orang maupun

pasangan suami istri guna memperoleh informasi yang dibutuhkan,

mencegah kelahiran yang tidak diinginkan, kehamilan yang sesuai

keinginan, mengatur jarak antar kehamilan, mengatur waktu selama

kehamilan dalam hubungan pasangan dan memutuskan keberlangsungan

anak-anak di dalam keluarga

Keluarga Berencana yakni salah satu sistem atau program untuk

menurunkan jumlah ibu yang mati, terutama dari keadaan 4T: terlalu muda
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untuk menimbang kembali memiliki keturunan (kurang dari 20 tahun),

jumlah anak terlalu banyak , jarak kelahiran terlalu dekat, dan terlalu tua

untuk berpikir tentang mengandung anak lagi (lebih dari 35 tahun).

Pengaturan keluarga bisa jadi merupakan pendekatan yang terbaik untuk

lebih meningkatkan ketahanan, kesejahteraan dan keamanan keluarga

khususnya bagi ibu dan anak (Kemenkes, 2015)

Mungkin pengaturan keluarga merupakan cara terbaik untuk lebih

meningkatkan ketahanan, kesejahteraan, dan keamanan keluarga bagi ibu,

anak, dan wanita. Kerja sama dalam keluarga mengatur serta memberikan

informasi, pelatihan, dan cara untuk individu dalam mengatur waktu yang

tepat untuk memiliki anak, jumlah anak, berapa jarak antara kehamilan

dan kapan harus memutuskan berhenti memiliki anak. (Kemenkes, 2015)

Seorang wanita akan menjadi subur dan dapat mengandung anak

ketika dia mendapatkan siklus menstruasi pertamanya (menarce) dan

proses kematangan seorang wanita akan terus berlanjut sampai dia tidak

mendapatkan menstruasi (menopause). Kehamilan serta kelahiran yang

baik yaitu tingkat bahaya bagi ibu dan anak paling sedikit yakni antara 20-

35 tahun, sedangkan untuk jarak antar kehamilan yang bahayanya paling

kecil adalah 2-4 tahun. (Prawiroharjo, 2017: 436 )

Kontrasepsi yakni dua suku kata, yakni “kontra” artinya menolak

serta “konsepsi” artinya bertemunya sel telur dalam proses berkembang

dengan sel sperma). Aturan dasar dari teknik kontrasepsi yaitu pencegahan

sel sperma yang berasal dari laki-laki masuk lalu membuahi sel telur yang
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berasal dari perempuan atau menjaga sel telur dan sel sperma agar tidak

bergabung (fertilisasi) dan tumbuh dirahim. (Purwoastuti dan walyani,

2015: 181).

Jenis kontrasepsi jangka panjang dan tidak mengandung hormonal

adalah kontrasepsi mantap, kontrasepsi intrauterin atau yang disebut juga

IUD dan kontrasepsi bawah kulit (AKBK) atau yang disebut juga implan.

Jenis kontrasepsi jangka pendek serta hormonal yaitu suntik dan pil.

Sedangkan jenis alat kontrasepsi jangka pendek dan non hormonal adalah

kondom dan Teknik Amenore Laktasi (MAL) hal ini terdapat dalam

peraturan kepala BKKBN atau dengan hal ini Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional no 24 tahun 2017.

Pengalaman yang didapatkan peneliti dari beberapa kali melakukan

praktik dipuskemas ataupun dibidan praktik mandiri yang selanjutnya

disingkat BPM dapat menarik kesimpulan dari beberapa jenis IUD

semuanya menggunakan jenis copper T

Sebagian besar ibu kurang berminat menggunakan IUD dengan

alasan takutnya proses pemasangan, ragu-ragu atau bahkan mengambil

keputusan tidak akan memakai IUD sama sekali. Takut jikalau IUD akan

keluar dari tempat pemasangan sehingga dapat menjadi PMS.

Penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan dan sumber informasi ibu

tentang penggunaan IUD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rihardini

(2015) sejalan dengan hal diatas beberapa faktor penghambat akseptor

untuk memilih menggunakan alat kontrasepsi IUD salah satunya takut
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terhadap alat untuk proses pemasangan IUD dengan jumlah 80% merasa

takut

Berdasarkan hasil data dari Puskesmas Pallangga yang didapatkan

adalah terdapat penurunan ditahun 2018 yakni 19 akseptor baru KB IUD

jenis copper T, ditahun 2019 sebanyak 12 akseptor baru sedangkan

ditahun 2020 terdapat penurunan yang signifikat yaitu terdapat 7 akseptor

baru KB IUD.

Dalam pedoman kepala BKKBN no 24 tahun 2017 pengguna KB

yang baru atau disingkat PB merupakan anggota yang baru kali pertama

memakai kontrasepsi ataupun mereka yang pernah melahirkan atau setelah

keguguran serta hamil dan tidak pernah menggunakan kontrasepsi apapun.

Berdasarkan beberapa hal tersebut sehingga penulis tertarik

mendalami lebih lanjut mengenai proses Manajemen Asuhan Kebidanan

Keluarga Berencana Pada Ibu dengan Akseptor Baru KB IUD jenis copper

T yang bisa diharap untuk lebih bisa membantu untuk mencapai

kesejahteraan keluarga melalui program KB baik di dunia, Indonesia

khususnya diSulawesi Selatan.

B. Ruang lingkup pembahasan

Pembahasan dalam penulisan karya tulis ini merangkum

penerapan Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny

“L” Dengan Akseptor IUD Copper T Di Puskesmas Pallangga.
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C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan umum

a. Menambah pengetahuan khususnya dalam proses pelaksanaan

asuahan kebidanan akseptor KB IUD jenis copper T dengan

pendekatan manajemen asuhan sesuai standar dan wewenang

bidan.

b. Dilaksanakannya asuhan kebidanan keluarga berencana pada

akseptor KB IUD jenis copper T dengan pendekatan manajemen

asuhan sesuai standar dan wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

a. Dapat melaksanakannya pengkajian dan analisis data pada calon

akseptor IUD Copper T

b. Dapat merumuskannya diagnosa/masalah aktual pada data pada

calon akseptor IUD Copper T

c. Dapat merumuskannya diagnosa/masalah potensial pada calon

akseptor IUD Copper T

d. Dapat mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi

pada calon akseptor IUD Copper T

e. Dapat menyusun rencana tindakan asuhan kebidanan pada calon

akseptor IUD Copper T

f. Dapat mengimplementasi tindakan asuhan yang di susun pada

calon akseptor IUD Copper T



9

g. Dapat mengevaluasi efektifitas hasil tindakan yang telah

dilakukan pada calon akseptor IUD Copper T

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar

Penulis berharap penelitian ini mampu menjadi salah satu

sumber ilmu tambahan bagi mahasiswa khususnya jurusan

kebidanan atau sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya

agar mampu mengoptimalkan pemberian asuhan kebidanan yang

profesional.

2. Manfaat bagi penulis

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu pengalaman

ilmiah sangat berharga untuk penulis hal ini mampu menambah

wawasan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dapat

dijadikan sebagai evaluasi untuk selalu belajar dari teori dan kasus

yang terjadi.

3. Manfaat bagi ibu dan keluarga

Dengan dilakukannya asuhan kebidanan yang tepat

diharapkan dapat menambah pengetahuan ibu yang baru pertama

memakai KB IUD. Sehingga masalah – masalah maupun komplikasi

dari alat kontrasepsi keluarga berencana dapat diminimalisir
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E. Metode penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini metode yang digunakan adalah:

1. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media

internet yang berhubungan dengan akseptor KB.

2. Studi kasus

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan

pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney,

dengan 7 langkah yang meliputi: identifiksi data dasar, identifikasi

diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial,

tindakan segera/kolabosi, rencana asuhan/intervensi, implementasi

dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan

teknik antara lain:

a. Anamnesa

Peneliti melakukan tanya jawab dengan klien dan yang

terlibat guna mendapatkan data yang diperlukan serta terpercaya

guna sebagai acuan memberikan asuhan kebidanan pada klien

tersebut.

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan pemeriksaan secara sistematis pada klien mulai

dari inspeksi, palpasi dan pengukuran pada daerah tertentu atau

bahkan dengan pemeriksaan penunjang
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c. Studi dokumentasi

Penulis mempelajari status kesehatan klien yang bersumber

dari catatan, bidan dan perawat dan kunjungan ulang serta

kunjungan rumah yang dapat memberi kontribusi dan

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

d. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien,

dosen pembimbing baik di lahan maupun institusi yang

membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika penulis

Penulisan karya tulis ilmiah ini berisi 5 bab, bab I merupaka

pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan

penulisan manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan teori yang berisi tinjauan umum tentang

keluarga berencana, tinjauan umum tentang kontrasepsi IUD, tinjauan

tentang kontrasepsi IUD dalam pandangan islam, tinjauan tentang proses

manajemen kebidanan keluarga berencana untuk akseptor baru KB IUD.

Bab III merupakan studi kasus, bab IV merupakan pembahasan, dan bab V

merupakan penutup yang berisi kesimpulan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjuan Umum Tentang KB

1. Pengertian Keluarga Berencana

a. Keluarga Berencana berdasarkan Undang-Undang nomor 10

Tahun 1992 yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kesadaran dan

menanamkan pemahaman di daerah melalui penentuan usia

perkawinan, pengaturan waktu dan jarak kelahiran, membina

ketahanan keluarga, memperluas bantuan pemerintah terhadap

keluarga kecil agar menjadi keluarga yang NKKBS. ( Jitowiyono

dan Masniah 2019: 15)

b. Keluarga Berencana merupakan suatu proses kegiatan agar

membantu orang atau pasturi dalam mendapatkan pencapaian

sesuai keinginan, mencegah dari lahirnya yang tak diinginkan,

memperoleh kelahiran sesuai yang mereka inginkan, mengatur

jarak antar kehamilan, mengatur waktu kehamilan dalam

hubungan antar suami dan istri untuk memutuskan jumlah anak

dalam keluarga.(BKKBN, 2017)

c. Keluarga Berencana merupakan program yang dibuat oleh

pemerintah yang sepenuhnya ditujukan untuk memperluas

perhatian dan dukungan masyarakat melalui pengontrolan waktu

perkawinan, mengatur jarak kehamilan, meningkatkan
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kesejahteraan keluarga, memperluas bantuan pemerintah untuk

keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.(Hidayati, 2017 :103)

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut maka penulis

menyimpulkan keluarga berencana ialah suatu usaha guna

membentuk keluarga sehat serta sejahtera dengan cara

menjarangkan kelahiran yang artinya merencanakan jumlah anak

dalam keluarga.

2. Tujuan keluarga berencana

a. Tujuan umum

Meningkatkan kesejahteraan bagi ibu dan agar dapat

terwujudkan NKKBS sebagai landasan masyarakat untuk

sejahtera dan pengontrolan kelahiran dan juga menjamin

pengendalian pertumbuhan pendudukan. (Purwoastuti dan

Walyani,2015: 182 )

b. Tujuan khusus

Kesehatan keluarga berencana akan meningkat

dengan cara mengatur jarak antar kelahiran menggunakan alat

kontrasepsi (Purwoastuti dan Walyani, 2015: 182)

3. Ciri-ciri Kontrasepsi yang dianjurkan

a. Tingginya reversibilitas berarti dapat dikatakan datangnya

masa subur dipastikan hampir 100%, karena saat ini para

pasien belum memiliki anak.
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b. Tingginya efektivitas, karena kegagalan bisa mengakibatkan

terjadinya kehamilan yang beresiko tinggi karena kegagalan ini

akibat dari kegagalan program.

c. Mengatur jarak antar kehamilan. Usia istri terbaik untuk

mengandung anak berkisar antara 20-30 atau per 3 tahun

dengan jumlah dua anak dengan jarak antar kelahiran yaitu 2

sampai 4 tahun atau yang dikenal catur

kependudukan .(Hidayati, 2017: 105)

4. Ciri – ciri kontrasepsi yang diperlukan:

a. Tingginya efektifitas

b. Tingginya reversibilitas dikarenakan akseptor sebenarnya

berharap untuk memiliki anak kembali.

c. Mampu digunakan selama 2 hingga4 tahun, sesuai dengan

jangka waktu kehamilan yang diinginkan.

d. Tidak menurunkan produksi air susu ibu (ASI), makanan baik

untuk bayi hingga mencapai usia 2 tahun yang bisa

berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak serta akan

berakibat sampai kematian anak. (Setyorini, 2014: 196 )

5. Faktor yang mempengaruhi pemilihan alat kontrasepsi

a. Faktor pengetahuan mengenai jenis-jenis kontrasepsi yang

ada. Pengetahuan ini berhubungan dengan pemahaman

mengenai proses pemasangannya
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b. Dukungan suami. Keputusan memilih kontrasepsi yang akan

digunakan adalah seluruhnya menjadi keputusan serta hak

reproduksi yang dimiliki istri, namun masih banyak istri yang

berdiskusi dulu dengan suami

c. Usia reproduksi. Wanita usia subur memilih kontrasepsi

jangka pendek gunanya hanya untuk menjarangkan

kehamilan sedangkan wanita yang lebih tua atau diatas 40

tahun lebih memilih kontrasepsi jangka panjang atau bahkan

memilih permanen.

d. Paritas atau jumlah kelahiran hidup. Ibu yang melahirkan

lebih dari 2 kai kemungkinan lebih banyak memilih

kontrasepsi jangka panjang.

e. Status sosial dan profesi

f. Faktor lain termasuk pekerjaan, keuangan, jenis kelamin anak,

dukungan dari petugas KB, tokoh agama, budaya setempat,

dll.(Anieq,dkk 2021: 148-151)

6. Jenis-jenis alat kontrasepsi

a. Metode amenorea laktasi (MAL)

MAL merupakan salah satu pencegahan yang

bergantung dengan proses menyusui ekslusif, diberikannya

ASI tanpa makanan atau minuman tambahan kepada bayi.

MAL bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi saat menyusui

akan tambah berhasil jika diberikan 8 kali setiap hari, haid
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belum dapat dan usia anak di bawah setengah tahun dan harus

dilanjutkan dengan pemanfaatan strategi kontrasepsi lainnya

sebagaimana fungsinya untuk menunda/menahan ovulasi

(Prawirohardjo, 2017: 439).

b. Metode alamiah

Strategi kontrasepsi alamiah merupakan salah satu

teknik dalam menjarangkan jarak hamil secara alami, tanpa

memakai alat pencegah apapun. Yang mana dimulai dari

ditentukannya kapan masa subur dan biasanya diperkirakan

sekitar sebelum 14 hari siklus menstruasi sebelumnya, dengan

memperkirakan waktu hidup sel sperma 48-72 jam di dalam

vagina dan 12-24 jam waktu hidup sel ovum serta kurang lebih

7-18 hari menghindari untuk berhubungan intim termasuk pada

masa subur di setiap siklus. Metode ini bisa berupa metode

kalender, metode suhu badan basal (termal), koitus interuptus,

metode simto termal dan metode lendir serviks (Bilings)

(Yuhedi dan Kurniawati, 2015: 49).

c. Metode sederhana

Menurut Hanafi, 2001 Tanpa alat yaitu KB alamiah

Metode Suhu Basal (Termal), Metode kalender (Ogino-Knaus),

Metode lendir serviks (Billings), Coitus Interuptus dan Metode

Simpto-Termal (Hidayati, 2017: 120)
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Metode sederhana yang dengan alat yaitu Mekanis

(Barrier) [Kap Serviks (Cervical cap), Kondom wanita,

Kondom Pria, Spons (Sponge), Barier intravaginal (Diafragma)]

serta kimiawi [Vaginal foam Spermisid (Vaginal cream,

Vaginal Jelly, Vaginal tablet (busa), Vaginal suppositoria dan

Vaginal soluble film]. (Hidayati, 2017: 120)

Gambar 2. 1 Kondom dan metode pemasangan

(Sumber: Rahayu, 2016: 134)

Gambar 2. 2 Diafragma vaginal

(Sumber: prawirohardjo, 2017: 443)
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d. Kontrasepsi hormonal

1) Pil KB

a) Pil kombinasi

Pil kontrasepsi kombinasi merupakan

kombinasi dari progestagen dan estrogen atau oleh

satu dari komponen hormone tersebut. Tingginya

dosis estrogen dapat mempercepat jalannya ovum

yang berakibat sulitnya untuk berimplementasi

didalam endometrium dari ovum dan telah dibuahi.

Kandungan progestagen yang terdapat dalam pil

kombinasi dapat meningkatkan kerja estrogen

sehingga dapat mencegah terjadinya ovulasi.

(Prawirohardjo, 2017: 445)

Gambar 2. 3 Pil kombinasi

(Sumber: Rahayu , 2016: 149)

b) Pil mini

Mini pil bukan faktor penghambat ovulasi

hal ini disebabkan pada saat mengonsumsi pil mini
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terkadang ovulasi masih bisa terjadi. Efeknya

berpusat dilender serviks serta diendometrium,

sehingga sel-sel pembentuk plasenta tidak bisa terjadi.

(Prawirohardjo, 2017: 449)

2) Kontraspsi suntik

Terdapat dua jenis suntikan yaitu, suntik KB 1

bulan (cyclofem) dan suntik KB 3 bulan atau Depo

Medroxy Progestrone Acetate (DMPA). Efek sampinya

dari penggunaannya bisa terjadi gangguan siklus haid,

gangguan suasana hati, mengalami keputihan, perubahan

pada berat badan, tumbuh jerawat, jangka panjang

pemakaian dapat menurunnya libido, serta kepadatan

tulang yang terganggu. (Padila, 2014: 210).

Devo Provera atau untikan setiap 3 bulan

merupakan 6-alfa-medroksiprogestieron digunakan

dengan tujuan kontrasepsi dengan pemberian obat lewat

pembuluh darah (parentera) dengan efek progestagen

cukup sangat efektif serta kuat. (Prawirohardjo, 2017: 450)

Monthly Injection atau suntikan setiap bulan

terdiri dari 2 jenis hormon yakni progestin dan estrogen

sama halnya hormon alami yan terdapat di tubuh

perempuan disebut kontrasepsi suntikan kombinasi.
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Prinsip mekanisme kerjanya untuk mencegah keluarnya

ovum dari ovarium. (Prawirohardjo, 2017: 450)

3) Kontrasepsi implant

Implant atau yang dikenal sebagai susuk yaitu

salah satu alat kontrasepsi jenis hormonal dengan jangka

panjang. Jenis susuk/implant ada 2 yaitu norplant dan

implanon. Berbentuk seperti batang kapsul yang kecil dan

fleksibel, bahannya silatisk yang berisikan levonorgestrel.

( Jitowiyono,2019: 105)

Implant salah satu alat kontrasepsi dengan

kandungan levonorgetrel lalu dibungkus dalam kapsul

silatik silicon polidimetri silicon, tempat pemasangannya

dibawah kulit.( Priyanti&Syalfina,2017: 97)

Pemilihan alat kontrasepsi implant bergantung

dari ketersediaan fasilitas dan sarana. Fasilitas dan sarana

yang kurang mengakibatkan masyarakat kurang merasa

nyaman saat proses pemasangan termasuk menjaga privasi

untuk menggunakan kontrasepsi implant. (Meihartati,

2017)
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Gambar 2. 4 Implan

(Sumber:BKKBN, 2019: 65)

e. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/IUD

Handayani (2010) AKDR/IUD/spiral merupakan

benda berbentuk kecil dari bahan plastik dan lentur, memiliki

lilitan tembaga, tidak berhormon, mempunyai benang dan

pemasangannya dimasukkan kedalam rahim lewat vagina

(Saidah dan Dewi 2019)

f. Kontrasepsi mantap

1) Tubektomi

Tubektomi, eliminasi semua mikroorganisme atau

yang disebut sterilisasi pada perempuan yakni metode

diikatnya atau dipotongnya tuba fallopi yang membuat sel

ovum tidk dibuahi oleh sel sperma dengan mekanisme

kerja yaitu menghambat sel telut dan sel sperma bertemu

karena tertutupnya saluran penghubung. (Yuhedi dan

Kurniawati, 2015: 107)
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Gambar 2. 5 Tubektomi

(Sumber: https://images.app.goo.gl/nheoKzhRnGDbNxzL6
diakses tanggal 03 April 2021, jam 11.00)

2) Vasektomi

Manuaba (2009) Vasektomi merupakan strategi

cermat dengan jalan memotong vas deferens dan pada saat

keluarnya sperma tidak ada spermatozoa di dalamnya.

(Utami, 2018)

Penelitian yang dilakukan Utami (2018),

menunjukkan hasil bahwa kemampuan saat berhubungan

setelah menggunakan vasektomi mengalami meningkat

karena vasektomi tidak memengaruhi kapasitas pria dalam

menikmati hubungan seksual.

7. Penapisan klien

a. Pengertian penapisan

Peraturan kepala daerah BKKBNl no 24 thn 2017

Penapisan klien yakni upaya mengkaji kondisi kesehatan klien

https://images.app.goo.gl/nheoKzhRnGDbNxzL6
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guna menyesuaikan dengan alat kontrasepsi yang ingin

digunakan.

b. Tujuan penapisan klien

1) Ada tidaknya masalah kesehatan atau kondisi klien yang

tidak terpenuhinya syarat medis-teknis sehingga dapat

menghambat pengguna metode kontrasepsi tertentu.

2) Apakah diperlukan penanganan lebih lanjut sesuai

masalah yang didapatkan sehingga dapat dilakukannya

pemberian alat kontrasepsi

c. Daftar tilik penapisan klien

Dapat diajukan beberapa pertanyaan untuk memudahkan

dalam penapisan klien diantaranya sebagai berikut:

1) Metode hormonal (pil progestin/kombinasi, suntikan dan

implan). bebrapa pertanyaan yng bisa diberikan yakni:

a) Apakah 7 hari lalu atau lebih adalah hari pertama dari

berakhirnya haid ?

b) Apakah menyusui dan < 6 minggu pasca persalinan?

Jika “ya” klien sedang menyusui dan kurang dari 6

minggu paska persalinan muda pil kombinasi adalah

metode paling terakhir serta tidak cocok untuk pil

progestin (mini pil), suntik DMPA atau Noretisteron

Enantat (NET-ET)
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c) Apakah pernah mengalami perdarahan dari vagina

berupa bercak diantara haid setelah berhubungan?

d) Apakah pernah mengalami ikterus pada mata dan

kulit?

e) Apakah pernah mengalami nyeri atau sakit kepala

kepala hebat atau gangguan penglihatan?

f) Apakah pernah mengalami nyeri hebat di bagian betis,

paha, dada atau tungkai bengkak (edema)?

g) Apakah pernah mengalami tekanan darah >160

mmHg (sistolik) atau 90 mmHg (diastol)?

h) Apakah saat ini ada massa atau benjolan di payudara?

i) Apakah saat ini sedang mengonsumsi obat anti kejang

(epilepsi)? Jika “ya” klien tidak cocok untuk suntik

progestin (DMPA atau NET-ET)

2) Metode AKDR ( Semua Jenis Pelepasan Tembaga dan

Progestin). Pertanyaan yang dapat diajukan antara lain:

a) Apakah klien (pasangan) mempunyai pasanga lain?

b) Apakah pernah mengalami IMS?

c) Apakah pernah mengalami kehamilan ektopik atau

radang panggul?

d) Apakah pernah mengalami haid banyak ( ganti

pembalut 1 sampai 2 pembalut setiap 4 jam)?

e) Apakah pernah mengalami haid lama (>8 hari)?
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f) Apakah pernah mengalami dismenorea berat yang

membutuhkan analgetik dan atau istirahat baring?

g) Apakah pernah mengalami perdarahan/perdarahan

bercak antara haid atau setelah senggama?

h) Apakah pernah mengalami penyakit jantung vascular

atau kongital? (Hidayat, 2017: 117-119)

3) Metode oprasi tubektomi

Dapat dilakukan pada fasilitas rawat jalan jika:

a) Keadaan umum klien baik.

b) Tidak ada tanda-tanda penyakit jantung, paru-paru

atau ginjal.

c) Keadaan emosional klien tenang.

d) Tekanan darah <160/100 mmHg.

e) Berat badan 35-38 kg.

f) Apabila terdapat riwayat oprasi abdomen/panggul

bekas secsio sesarea (tanpa perlekatan).

g) Tidak ada riwayat radang panggul, hamil ektopik,

apenditis.

h) Hb 8 g%

Sebaliknya, dilakukan difasilitas rujukan apabila keadaan

klien sebagai berikut:

a) Keadaan umum klien dengan diabetes tidak terkontrol,

riwayat gangguan pembekuan darah, ada tanda-tanda
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penakit jantung, penyakit paru-paru atau penyakit

ginjal.

b) Keadaan emosional klien cemas dan takut.

c) Tekanan darah 160/100 mmHg.

d) Berat badan >85 kg; >35 kg.

e) Terdapat riwayat oprasi abdomen lainnya, terdapat

perlekatan atau terdapat kelainan pada pemeriksaan

panggul.

f) Pada pemeriksaan dalam ada riwayat radang panggul,

hamil ektopik dan apenditis.

g) Hb <8g% (Hidayat, 2017: 120)

4) Metode oprasi vasektomi

Dapat dilakukan pada fasilitas rawat jalan jika:

a) Keadaan umum klien baik.

b) Tidak ada tanda-tanda penyakit jantung, paru-paru

atau ginjal.

c) Keadaan emosional klien tenang.

d) Tekanan darah <160/100 mmHg.

e) Berat badan 35-38 kg.

f) Tidak ada infeksi atau kelainan sukrotum/inguinal.

g) Hb 8 g%

Sebaliknya, dilakukan difasilitas rujukan apabila keadaan

klien sebagai berikut:
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a) Keadaan umum klien dengan diabetes tidak terkontrol,

riwayat gangguan pembekuan darah, ada tanda-tanda

penakit jantung, penyakit paru-paru atau penyakit

ginjal.

b) Keadaan emosional klien cemas dan takut.

c) Tekanan darah 160/100 mmHg.

d) Berat badan >85 kg; >35 kg.

e) Terdapat tanda-tanda infeksi atau ada kelainan pada

sukrotum/inguinal

f) Hb <8 g% (Hidayat, 2017: 120)

8. Kartu status peserta KB

Kartu status peserta KB diadakan untuk setiap calon akseptor

baru yang bertujuan untuk mencatat berbagai hal misalnya identitas,

catatan rekam medik, hasil penapisan atau pemeriksaan peserta KB.

a. Bagian pertama berisi nomor kode klinik KB, nomor seri kartu

peserta KB, nama peserta KB, tanggal/bulan/tahun, lahir/umur

istri, nama suami dan istri, pendidikan suami dan istri, alamat

pesrta KB dan pekerjaan suami dan istri

b. Bagian kedua menunjukkan jumlah anak hidup, umur anak

terkecil, status peserta KB (baru, pernah pakai alat kontrasepsi,

berhenti sesudah bersalin/keguguran atau ganti cara) dan cara KB

terakhir 7 jenis (IUD, MOW, MOP, kondom, implant, suntikan

dan pil)
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c. Bagian ketiga berisi penapisan (skrining) agar memudahkan

menentukan kontrasepsi yang bisa digunakan oleh calon akseptor

KB terdiri dari anamnesa serta pemeriksaan. Anamnesa terdiri

dari tanggal haid terakhir, hamil atau diduga hamil, jumlah GPA

(Gravida, Paritas, Abortus), menyusui serta riwayat penyakit

sebelumnya (ikterus, perdarahan pervaginam yang tidak diketahui

penyebabnya, keputihan yang lama serta tumor). Pemeriksaan

yang dilakukan yaitu pemeriksaan fisik yang mencakup keadaan

umum, berat badan dan tekanan darah

d. Bagian keempat adalah kesimpulan dari ketiga bagian diatas yang

mencakup pemberian alat kontrasepsi, tanggal pelayanan, tanggal

pencabutan, kapan kunjungan ulang dan juga tanda tangan

dokter/bidan/perawat yang telah memberkan pelayanan.

9. Kartu kunjungan ulang peserta KB

Kartu kunjungan ulang berisi catatan tanggal datang, haid

terakhir, berat badan, tekanan darah, akibat kontrasepsi yang meliputi

komplikasi berat ataupun kegagalan, tanggal diberikannya kontrasepsi

dan juga tanda tangan yang telah memberikan pelayanan.
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Gambar status peserta KB dan gambar kartu kunjungan ulang.

Gambar 2. 6 Status peserta KB

(Sumber: DEPKES RI, 2012: 60 )

Gambar 2. 7 Kartu kunjungan ulang

(sumber: DEPKES RI, 2012: 61 )
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B. Tinjauan Umum Tentang Komunikasi Informas Edukasi (KIE)

1. Pengertian KIE

KIE atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi. BKKBN

(2012) didefinisikan komunikasi merupakan langkah paling umum

untuk menyampaikan pesan dari satu individu ke pihak berikutnya

atau pihak lain. Informasi dapat berupa data, fakta atau bahkan

tanggapan yang bisa digunakan oleh siapa saja. Sedangkan edukasi

mampu didefinisikan sebagai jenis tindakan guna mendorong

terjadinya perubahan yang bisa berupa sikap, perilaku, cara berfikir

ataupun informasi individu atau perkelompok.(Sukardi, 2018)

Dalam pelayanan keluarga berencana KIE paling

dibutuhkan karena banyak sekali informasi dan harus disampaikan

secara jelas yang harusnya disampaikan tenaga kesehatan kepada

masyarakat agar masyarakat dapat dengan jelas memahaminya.

2. Tujuan diadakannya KIE dalam pelayanan KB

Berikut merupakan tujuan diadakannya proses KIE di dalam

pelayanan KB

a. Perkembangan informasi lebih lanjut yang berdapak pada sikap

serta praktik KB sehingga mampu menarik minat masyarakat

untuk program KB hingga bisa menjadi peserta baru

b. Terjaganya peran peserta agar tetap mengikuti program KB

c. Menetapkan alasan terhadap sistem sosial-cultural sehingga dapat

menjamin jalannya proses penerimaan.
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d. Program KIE, diharapkan mampu menjadi dasar terjadinya

perubahan perilaku kearah yang lebih baik. (Jitowiyono, 2019:

34-35)

3. Jenis kegiatan dalam KIE

Beriku beberapa jenis, yaitu :

a. Individu

KIE individu merupakan penyampaian informasi tentang

program KB dan terjadi tanpa perantara dari petugas langsung

individu yang berniat untuk ber-KB

b. Kelompok

KIE kelompok merupakan penyampaian informasi tentang

program KB yang terjadi tanpa perantara dari petugas langsung

kelompok (2 sampai 15 orang)

c. Massa

KIE massa merupakan penyampaian informasi terjadi

secara langsung ataupun tidak langsung antara petugas KIE

dengan masyarakat dalam jumlah besar. (Jitowiyono, 2019: 35)

4. Prinsip KIE tentang program KB

Para tenaga kesehatan harus memperhatikan beberapa

prinsip dalam proses pelaksanaan KIE tentang program KB, atara lain :

a. Akseptor KB harus diperlakukan dengan baik, sopan dan ramah

b. Menerima, menghargai serta memahami kondisi ibu.
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c. Penjelasan yang diberikan harus bahasa sederhana sehingga lebih

mudah dipahami

d. Penggunaan alat peraga yang dapat menarik perhatian.

e. Penyesuaian isi dari penyuluhan dengan kondisi dan resiko ibu.

(Jitowiyono, 2019: 35-36)

5. Langkah proses konseling

a. GATHER menurut Gallen dan Leitenmaier (1987)

1) G : Greet

Memberikan salam, memperkenalkan diri selanjutnya

memulai pembicaraan

2) A : Ask atau Asses

Pengajuan beberapa pertanyaan mengenai keluhan atau hal

yang diinginkan akseptor KB lalu memutuskan apa

keluhan/keinginan tersebut sesuai berdasarkan keadaan

akseptor

3) T : Tell

Beritahukan jika masalah pokok yang sedang dihadapi oleh

akseptor seperti yang bisa dilihat dari hasil informasi yang

didapatkan serta diupayakan untuk menyelesaikan masalah

tersebut

4) H : Help

Bantu akseptor agar mampu memahai masalah utamanya,

cara penyelesaian masalah tersebut, kelebihan dan
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kekurangan masing-masing kontrasepsi. Baiknya meminta

akseptor untuk mengambil keputusan sendiri mengenai cara

terbaik untuk dirinya

5) E : Explain

Beri penjelasan jika cara yang dipilih memang dianjurkan

mungkin hasil yang diinginkan dapat secepatnya nampak

ataupun beberapa waktu sampai hasil observasi

memperlihatkan hasil sesuai harapan. Perlunya menjelaskan

kepada siapa serta di mana dapat dilakukan pertolongan

lanjutan atau kegawatdaruratan.

6) R : Refer atau Return Visit

Rujukan dapat dilakukan jika fasilitas tidak bisa memberi

pelayanan yang sesuai prosedur dan membuat jadwal

kunjungan ulang jika telah diberikan pelayanan terpilih .

(Jitowiyono, 2019: 46-47)

b. Langkah konseling KB SATU TUJU

1) SA : Sapa serta Salam

Sapa dan salam secara langsung serta sopan, dan sepenuhnya

perhatian hanya ke akseptor. Kondisi tempat yang nyaman

dengan privasi yang terjamin

2) T : Tanya

Mengajukan beberapa pertanyaan tentang identitas akseptor,

yang mampu mengarah ke pengalaman berKB, riwayat
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kesehatan reproduksi, tujuan, kepentingan, keinginan, riwayat

kesehatan kehidupan keluarganya, kontrasepsi apa yang

diinginkan. Mewujudkan keadaan tertentu agar akseptor

yakin tenaga kesehatan sudah memahami dengan baik

informasi yang disampaikan. Bisa didukung dengan

perkataan dan isyarat. Tenaga kesehatan juga harus

memahami kondisi pasien sehingga bisa memahami batas

pengetahuan, kebutuhan yang diinginan klien

3) U : Uraikan

Menguraikan kepada akseptor perihal pilihannya serta

jelaskan tentang pilihan alat kontrasepsi yang paling

memungkinkan, termasuk pemilihan jenis alat kontrasepsi

yang ada.

4) TU : Bantu

Membantu untuk memutuskan hal yang paling sesuai

tergantung dari keadaan serta kebutuhan klien.

5) J : Jelaskan

Langkah ini dapat dilakukan apabila klien telah memilih jenis

kontrasepsi setelah itu jelaskan dengan terperinci alat

kontrasepsi yang sudah dipilih.
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6) U : Kunjungan Ulang

Kunjungan ulang bisa dilakukan. membicarakan serta

membuat perjanjian mengenai kapan klien harus kembali

untuk melakukan pemeriksaan (Jitowiyono, 2019: 48-49)

C. Tinjuan Umum Tentang Kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device)

1. Pengertian kontrasepsi IUD

Intra-urine contraception device (IUCD) dalam bahasa

Indonesia berupa alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) kontrasepi ini

termasuk metode modern. ( Jitowiyono, 2019: 107)

AKDR yaitu suatu alat menahan agar tidak terjadi kehamilan

dengan efektifitas tinggi, aman serta refersible. Berbahan dasar plastik

atau logam kecil dipasang dalam rahim melalui kanalis servikalis

(Imelda, 2018).

AKDR atau dengan istilah lainnya IUD yaitu alat kontrasepsi

dengan bentuk kecil, silastis, disekitarnya memiliki lengan atau kawat

tembaga pemasangannya di dalam uterus dengan perlindungan jangka

panjang terhadap kehamilan.(BKKBN,2017)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan

AKDR atau IUD atau yang berkembang di masyarakat yaitu spiral

yakni salah satu jenis metode kontrasepsi guna mencegah kehamilan

bentuk kecil, elastis dengan lengan kawat tembaga dan tempat

pemasangannya di dalam rahim.
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2. Jenis IUD

IUD ada yang bentuknya terbuka linear antara lain Lippes

loop, Saf-T-coil, Spring coil, Cu-7, Cu T 380 A, Margulies spiral, Cu-

T dan lain-lain. Ada yang bentuknya tertutup sebagai cincin antara

lain adalah Ota ring, Ragab ring, cincin Hall-Stone, cincin

Gravenbeng, Birnberg bow, Antogon Fdan lain-lain (Prawirohardjo,

2014 : 452)

Gambar 2. 8 Jenis AKDR

(sumber: Jitowiyono, 2019: 107-108)
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3. Efektifitas IUD

Ke efektifitasan yang tinggi, di mana tingkat keberhasilannya

0,6-0,8 kehamilan untuk 100 wanita pengguna IUD yang artinya 1

kegagalan dari 125 sampi 170 kehamilan. Dari sumber lain

mengatakan ke efektifitasan IUD yakni 0,5 sampai 1 kehamilan per

100 perempuan (Setyorini, 2014: 202). Hal yang harus

dipertimbangkan dalam menggunakan IUD adalah kontraindikasi serta

efek samping yang mungkin terjadi, agar para wanita yang berniat

menggunakan kontrasepsi jenis ini tidak mengalami stress akibat efek

yang terjadi (Putri danDwita, 2016).

4. Cara Kerja IUD

Adapun cara kerja dari IUD yaitu

a. Mengganggu proses perlekatan atau implementasi karena terjadi

perubahan diendometrium yang ireguler, epitel atrofi.

b. Menghalangi pembuahan dengan cara menutup jalan bersatunya

sel telur dan sel sperma.

c. Sel sperma menuju ke tuba falopi jumlahnya akan berkurang

(Setyorini,2014: 203)

Menurut Majid, 2013 IUD mempunyai proses kerja yang

menghambat kekuatan sel sperma yang akan masuk terus ke tuba

falopii, berpengaruh pada proses pembuahan sebelum sel telur

mencapai cavum uteri sehingga sel sperma dan sel telur terhalang
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bertemu karena jalannya terhalangi serta berkemungkinan

menghalangi perlekatan telur didinding rahim (Putri dan Dwita, 2016)

Mekanisme kerjanya yakni melakukan insersi IUD ke dalam

rahim yang bisa menghambat daya sel sperma sampai pada tuba falopi,

berpengaruh terhadap fertilitas atau hasil pembuahan sebelum

akhirnya ovum sampai cavum uteri khususnya mempersulit sperma

masuk ke dalam alat reproduksi perempuan yang akan mengurangi

daya sperma untuk fertilitas dan menghalangi implantasi sel telur

dalam rahim (Purwaningrum, 2017)

5. Persyaratan pemakaian KB IUD

Kondisi yang bisa menggunakan KB IUD :

a. Usia yang reproduksi

b. Keadaan nulipara

c. Berkeiinginan untuk memakai kontrasepsi jangka waktu panjang

d. Dalam keadaan menyusui tetapi ingin ber-KB

e. Telah abortus tetapi tidak mengalami infeksi

f. Resiko rendah dari IMS

g. Tidak menginginkan hormonal

h. Tidak suka mengingat-ngingat minum pil setiap hari

Pada umumnya AKDR dapat digunakan oleh ibu dengan keadaan,

misalnya :

a. Perokok

b. Sedang mengonsumsi antibiotika atau anti kejang
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c. Badan yang gemuk dan kurus

Begitupula pada ibu dengan keadaan berikut bisa mengguakan IUD :

a. Menderita atau ada riwayat tumor jinak atau kanker pada

payudara,

b. Merasa pusing dan kepala sakit

c. Memiliki riwayat tekanan darah tinggi

d. Terdapat varises pada tungkai atau divulva

e. Penderita dengan riwayat penyakit jantung (termasuk penyakit

jantung katup dapat diberi antibiotikasebelum pemasangan

AKDR)

f. Penderita atau memiliki riwayat stroke

g. Penderita diabetes

h. Setelah pembedahan pelvic

i. Penderita penyakit hati atau empedu

j. Setelah kehamilan ektopik

k. Skistosomiasis (tanpa anemia)

l. Penderita penyakit tiroid

m. Malaria

n. Epilepsy

o. Nonpelvik TBC (Setyorini, 2014: 204-205)

6. Kontraindkasi pemasangan KB IUD

Adapun beberapa kondisi yang dapat menjadi kontraindikasi

untuk pemasangan KB IUD yakni kehamilan, gangguan perdarahan,
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rahim dengan kelainan bawaan, peradangan pada genetalia, ada

kecurigaan tumor ganas digenetalia, perdarahan uterus yang tidak

normal, tumor jinak diuterus, panggul yang radang, ada kanker pada

organ-organ panggul yang berasal dari jaringan kulit atau penyusun

dinding organ, kelainan panggul, nyeri haid hebat/berat, mioma uteri

terutama submukosa, stenosis kanalis servikalis, anemia berat,

penyakit jantung reumatik dan gangguan koagulasi darah (Putri dan

Dwita, 2016)

Adapun kondisi keadaan yang tidak boleh menggunkan IUD

a. Sedang hamil (diketahui hamil atau kemungkinan hamil)

b. Perdarahan pada pervagina dan tidak diketahui senyebabnya

c. Kanker alat genetalia

d. Sedang atau ada riwayat menderita penyakit radang panggul (PRP)

tiga bulan terakhir atau abortus septic

e. Diketahui menderita TBC pelvic

f. Kelainan bawaan uterus yang tidak normal atau tumor jinak rahim

yang bisa berpengaruh pada kavum uteri

g. Penderita penyakit trofoblas yang ganas

h. Rongga rahim ukuranya kurang dari 5 cm (Setyorini, 2014: 205)

Table 2. 1 Keadaan yang memerlukan perhatian khusus:

Keadaan Anjuran

Nyeri haid yang
hebat

Bisa akibat dari AKDR. Harus dilakukan
pengrujuk. Biasanya diawal pemakaian.
Progestin dapat meredakan nyeri haid
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Gejala penyakit
ketup jantung

Berikan anti biotic insersi AKDR. Anemia
(Hb<9g/dl), ganti metode lain.

Penyakit hati
aktif (virus
hepatitis)

Jangan menggunakan AKDR dengan
kandungan progestin, bisa berpengaruh pada
lipid serta vasokonstriksi

Menderita nyeri
kepala atau
migren

Sering terjadi AKDR dengan kandungan
progestin. Jika berat, rujuk serta cabut AKDR..
apabila ringan cukup menggunakan analgetik
(jangan berikan aspirin)

Stroke / riwayat
stoke

Jangan menggunakan AKDR dengan
kandungan progestin.

Penyakit jantung Jangan menggunakan AKDR dengan
kandungan progestin, bisa berpengaruh pada
lipid serta vasokonstriksi

Tumor jinak
maupun ganas
pada hati

Progestin memicu tumor. Jangan menggunakan
AKDR dengan kandungan progestin.

(sumber: Setyorini, 2014: 206)

7. Kelebihan dan kekurangan IUD

a. Kelebihan dari pemakai akseptor IUD sebagai berikut :

1) Biasanya hanya perlu sekali motivasi atau memerlukan satu

kali pemasangan

2) Tidak berefek sistemik.

3) Ekonomis serta cocok penggunaan berskala besar.

4) Reversibel

5) Keefektivitasan tinggi. (Prawirohardjo, 2017: 452)

b. Kekurangan dari penggunaan IUD adalah sebagai berikut :

1) Dapat terjadi perubahan pada siklus haid (biasanya terjadi di

3 bulan pertama selanjutnya akan berkurang setelah 3 bulan).
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2) Haid yang lebih lamaataupun lebih banyak.

3) Terjadi perdarahan (spotting antar menstruasi).

4) Tidak dapat mencegah IMS termasuk HIV/AIDS terasa

sedikit nyeri serta perdarahan (spotting).

5) Melepaskan IUD tidak bisa sendiri. Pada segelintir orang

kejang perut akan berlanjut.

6) Tembaga yang terdapat pada IUD bisa meningkatkan darah

saat menstruasi dan dapat menimbulkan kram menstruasi.

7) Kadang IUD tertancap dalam rahim, walaupun jarang terjadi

(Purwoastuti, 2015: 207)

8. Efek samping

a. Perdarahan

Setelah pemasangan IUD, biasanya terjadi pendarahan

sedikit namun cepat berhenti. Apabila waktu pemasangan

dilakukan saat haid, perdarahan sedikit ini tidak akan disadari

akseptor. Pada pemakai IUD keluhan yang mungkin terjadi bisa

berupa menoragia, spotting dan metroragia. Apabila

perdarahannya banyak sampai tidak teratasi, baiknya IUD

dikeluarkan lalu di ganti dengan ukuran yang lebih kecil.

(Prawirohardjo, 2017: 452).

Gejala yang muncul apabila perdarahan terjadi yaitu

waktu haid lama serta lebih bayak dari biasanya (menoragia),

perdarahan diluar siklus haid (metroragia), perdarahan tetapi
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hanya tetesan atau sedikit (spotting). Perlukaan pada selaput

biasa menyebabkan perdarahan (ukuran AKDR yang tidak

sesuai dengan ukuran rongga rahim), atau dapat juga disebabkan

enzim pada jaringan selaput lender rahim sifatnya fibrolitik

(menghancurkan fibrin) ( Jitowiyono dan Masniah 2019: 165)

Prawirohardjo (2017) mengatakan normanya haid

apabila waktunya 3-7 hari dengan memiliki siklus antara 21-35

hari. Perbeda lama menstruasi bisa karena beberapa faktor

antara lain karena menggunakan kontrasepsi IUD. Menoragia

dapat disebut juga dengan hipermenorea karena kelainan

volume darah yang banyak sangat erat kaitannya dengan

lamanya menstruasi (Widyana, 2018)

IUD pada dasarnya padat, maka dari itu luka dapat

terjadi pada saat dinding rahim bersentuhan dengan IUD

sehingga bisa berakibat keluarnya bercak di luar siklus haid.

Darah keluar saat haid menjadi lebih banyak

disebabkan karena luruhnya dinding uterus sehingga

mengakibatkan terlukanya dibagian uterus dan apabila IUD

bersentuhan dengan daerah itu bisa bertambah jumlah darah

keluar. Rahim perlu beradaptasi karena IUD merupakan benda

asing didalam rahim biasanya berlangsung kurang lebih tiga

bulan pertama ditandai dengan timbulnya bercak darah (spotting)
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dan perubahan siklus haid yang lebih lama serta lebih

banyak.( Revinovita, 2020)

Widyana,2018 telah melakukan penelitian terdapat

hubungan lama pemakai akseptor KB IUD dengan lama

menstruasi akseptor KB IUD, yang hasilnya semakin lama

pemakaian kontrasepsi IUD maka semakin stabil siklus

menstruasi. Umumnya waktu adaptasi berlangsung selama 3

bulan tapi masa adaptasi dapat memanjang tergantung faktor

pengaruhnya seperti umur, banyaknya persalinan yang dialami

ibu, keteraturan untuk kontrol, personal hygiene akseptor serta

frekuensi senggama.

Cara penanggulangan : apabila sedikit dapat diatasi dengan

pengobatan konservatif tetapi jika perdarahan tetap tidak

berhenti, lebih baiknya IUD di angkat dan beralih ke kontrasepsi

lain yang sesuai dengan kondisi ibu (Prawirohardjo, 2017: 452).

b. Rasa nyeri dan kejang di perut

Terjadi beberapa saat sesudah dipemasangannya IUD

tetapi rasa nyeri ini biasanya akan berangsur hilang dengan

sendirinya. Pemberian analgetik bisa diberikan guna mereda

atau menghilangkan rasa nyeri.

Cara penanggulangan: apabila keluhan berlanjut, baiknya IUD

dikeluarkan lalu diganti ukuran kecil (Prawirohardjo, 2017: 453).
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c. Gangguan pada suami

Suami kadang bisa merasa adanya benang IUD jika

berhubungan seksual. Bisa terjadi karena benang IUD dipotong

kelewat pendek atau kelewatan panjang.

Cara penanggulangan : guna meredahkan ataupun bahkan

menghilangkan keluhan ini, jika kelewatan panjang dipotong

dengan perkiraan 2 sampai 8 cm, apabila pendek baiknya diganti

saja. (Prawirohardjo, 2017: 453).

d. Nyeri saat haid

Letak AKDR yang kurang tepat, salah atau tidak sesuai

dengan rongga rahim dapat menyebabkan nyeri saat haid setelah

pemasangan. Bisa juga disebabkan karena infeksi pada rongga

rahim. ( Jitowiyono dan Masniah 2019: 168)

e. Ekspulsi (pengeluaran sendiri)

Pengeluaran sendiri ini bisa sebagian saja atau bahkan

seluruhnya lazimnya pada waktu haid yang dipengaruhi :

1) Umur serta banyaknya jumlah kelahiran yang dialami

seorang perempuan : kemungkinan pengeluaran dua kali

lebih besar terjadi pada paritas rendah daripada pada paritas

lima atau lebih, sama halnya dengan wanita usia muda

pengeluaran sering dialami daripada wanita yang umurnya

lebih tua.
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2) Lama pemakaian : pada tiga bulan pertama masa ini

ekspulsi sering terjadi sesudah pemasangan dan seteah itu

jumlah kejadian turun drastis.

3) Riwayat pengeluaran sebelumnya : perempuan yang sudah

ada riwayat pengeluaran sendiri, 50% cenderung terjdi

dipemasangan yang kedua kalinya apabila ekspulsi terjadi

lagi, pasangkan IUD dengan jenis sama tapi ukuran lebih

besar daripada sebelumnya, bisa juga diganti dengan IUD

jenis lain atau jika perlu di pasang 2 IUD.

4) Jenis serta Ukuran : Pada Lippes loop, makin besar ukuran

IUD resiko ekspulsinya akan semakin kecil. Frekuensi

ekspulsi dipengaruhi juga jenis serta ukuran IUD.

5) Faktor Psikis : itu diakibatkan motilitas rahim dipengaruhi

faktor psikis, oleh karena itu angka ekspulsi banyak

ditemukan pada perempuan emosional serta ketakutan atau

psikis labil. Bagi perempuan seperti berikut diberikan

pemahaman cukup sebelum dilakukannya pemasangan IUD

(Prawirohardjo, 2017: 453).

9. Komplikasi IUD

a. Infeksi

Benangnya atau IUD itu sendiri, umumnya bisa

menyebabkan terjadinya infeksi bisa terjadi jika peralatan yang

digunakan tidak steril mulai dari penyalurnya sendiri, yang
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mendorong hingga IUDnya. Apabila mengalami infeksi, situasi

ini bisa jadi diakibatkan sudah ada infeksi dibawah kulit atau

infeksi yang sudah bertahun-tahun ditraktus genitalis sebelum

dipasanganya IUD.

b. Perforasi

Biasanya dapat muncul pada saat dipasangnya IUD atau

dapat kemudian kejadian. Awalnya hanya ujung yang menerobos

dinding rahim, semakin lama serta dengan terjadinya kontraksi

pada uterus, IUD terdesak lebih dalam sampai menerobos dinding

uterus yang pada akhirnya hingga ke rongga perut. Pada

pemeriksaan dalam vagina benang tidak terlihat kemungkinan

adanya perforasi harus diperhatikan atau pada saat pemeriksaan

dengan menggunakan sonde uterus atau mikrokuret IUD tidak

dirasakan rongga uterus.

Cara penanggulangan : apabila ada kekhawatiran kuat

jika terjadi perforasi, sebaiknya lakukan foto Rontgen, dan

apabila terlihat di foto IUD berada dalam rongga panggul,

sebaiknya lakukan histerografi untuk menentukan letak IUD

berada di dalam atau di luar kavum uteri.

Jika perforasi terjadi pada IUD yang tertutup, maka

harus dikeluarkan segera mungkin dikhawatirkan usus tidak dapat

berkontraksi dengan baik (ileus), sama halnya IUD yang

mengandung logam berbeda halnya dengan jenis terbuka dan
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linear dan tidak mengandung logam, IUD tidak perlu dikeluarkan

dengan segera. Proses untuk mengeluarkan IUD bisa dengan

teknik melihat kedalam perut tanpa ada pembedahan besar

(laparoskopi). Laparatomi hanya bisa dilakukan apabila

laparaskopi tidak juga berhasil, atau setelah terjadi ileus.

c. Kehamilan

IUD tidak akan memicu cacat terhadap janin hal ini

disebabkan letaknya di antara kantung ketuban dengan dinding

rahim. Tingginya jumlah keguguran bagi pengguna IUD. Jika

terjadi kehamilan pada pengguna IUD dan benangnya masih

terlihat maka IUD dikeluarkan segera mungkin sehingga

memungkinkan akan terjadi abortus lebih rendah dari pada

dibiarkan terus didalam rongga rahim. Apabila benang IUD sudah

tidak terlihat, baiknya dibiarkan berada tetap dirahim

(Prawirohardjo, 2017: 454).

10. Waktu Pemasangan IUD

a. Saat haid berlangsung

Papat dilakukan pemasangan IUD diawal haid atau hari

terakhir haid. Pada saat ini IUD dipemasangan memiliki

keuntungan yakni :

1) Mudah pada saat pemasangannya hal ini diakibatkan serviks

dalam kondisi sedikit terbuka dan lembek.

2) Nyeri tidak terlalu dirasakan.
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3) Perdarahan karena akibat dari proses dipasangnya tidak akan

diketahui akseptor.

4) Kekhawatiran dalam kondisi hamil tidak ada disaat

pemasangan IUD diuterus.

b. Sewaktu post partum

Secara dini (immadiate insertion) dimana IUD di pasang

sebelum meninggalkan tempat persalinan setelah melahirkan.

Waktu terjadinya ekspulsi yaitu pada hari ke 7 hingga hari ke 14

pemasangan IUD pasca salin hal ini disebabkan masa terjadinya

involusio uterus. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang

dilakukan Susi dan Rohmi dengan hasil penelitian yaitu kejadian

pengeluaran pada dipemasangannya IUD setelah melahirkan

sesuai waktu pemasangannya yakni 100% akseptor yang

mengalaminya pada saat pemasangan 48 jam setelah melahirkan.

1) Secara langsung (direct insertion) dimana IUD di pasangkan

dalam kurung waktu tiga bulan setelah melahirkan atau abortus.

2) Secara tidak langsung (indirect insertion) dimana IUD di

pasang tiga bulan setelah melahirkan atau abortus; atau bisa

juga pemasangan IUD dipasang jika tidak ada kaitannya

dengan melahirkan atau abortus. Jika IUD tidak dipasang

dalam jangka waktu seminggu sehabis melahirkan, beberapa

peneliti, pemasangan AKDR harus ditunda sampai 6 sampai 8

minggu setelah kelahiran karena bahaya perforasi lebih besar
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jika dipasang antara minggu kedua dan keenam dan setelah

lahir.

c. Sewaktu post abortum

Baiknya IUD lekas dipasangkan sesudah mengalami

abortus dapat dilihat pada segi psikologi serta fisiologi saat itu

merupakan waktu yang paling baik. Namun, apabila pada

pemeriksaan keadaan ditemukan septic abortion, tidak

diperkenankan untuk dipasangakan IUD.

d. Saat setelah seksio sesarea

Langkah pemasangan IUD sebelum akseptor dibaringkan

di atas meja genikologi dengan posisi litotomi terlebih dahulu

kosongkan kandung kemih. Lalu lakukan pemeriksaan bimanual

guna memperkirakan besar, letak dan bentuk uterus. Spekulum

dipasang divagina lalu serviks uteri dibersihkan menggunakan

cairan antiseptik (merkurokrom atau tingtura jodii).

Menggunakan cunam serviks untuk menjepit bibir

bagian depan porsio uteri lalu menentukan panjang serta arah

kanalis servikalis dan kavum uteri dengan masukkan sonde uterus

ke dalam uterus. Masukkan IUD didalam uterus lewat ostium

uteri eksternum sambil memberikan tarikan ringan kepada cunam

serviks. Tentukan terlebib dahulu arah kavum uteri lalu

masukkan insertor IUD ke dalam uterus sampai diujung atas

kavum uteri. (Prawirohardjo, 2017: 454-455)
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11. Teknik pemasangan IUD

Persiapan

a. Akseptor tidur di meja ginekologi dengan posisi terlentang .

b. Bersihkan vulva menggunakan kapas lisol, hibiscrub, betadine

atau yang sejenisnya.

c. Melakukan pemeriksaan dalam denan tujuan menentukan arah,

posisi serta besar rahim.

d. Pasang duk yang steril pada bagian bawah bokong.

e. Pasang spekulum cocor bebek maka serviks akan terlihat.

f. Bersihkan serviks dan porsio menggunaan kapas betadine atau

lisol atau yang sejenisnya.

g. Tentukan panjang, kedalaman serta arah posisi rahim dengan

menggunakan sodage.

Teknik pemasangan :

a. Pemasangan pada Lippes loop

1) Masukkan lippes loop dari ujung hingga mencapai ujung

proksimal introdusor .

2) Pemotongan tali IUD bisa sesuai keinginan, bisa di potong

sebelum atau setelah pemasangan.

3) Sesuai dengan kedalaman rahim masukkan introdusor.

4) Untuk mendorong lippes loop terpasang masukkan pendorong

IUD ke dalam introdusor .
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5) Setelah pemasangan introdusor dan pendorongnya ditarik

bersamaan.

6) Potong pendek tali IUD guna mencegah tersentuh oleh penis

serta mencegah infeksi.

b. Pemasangan pada Copper T dan Seven Copper

1) Pembungkus Copper T dibuka menjelang pemasangan.

2) Dengan menggunakan sarung tangan steril masukkan IUD ke

dalam introdusor dari ujung sampai batas yang telah

ditentukan.

3) IUD didalam introdusor dimasukkan didalam rahim hingga

menyentuh bagian fundus uteri lalu tarik sedikit.

4) Lalu pendorong IUD mendorong IUD sampai terpasang.

5) Setelah terpasang introdusor bersama dengan pendorongnya

ditarik keluar.

Gambar 2. 9 Pemasangan AKDR

(sumber : Mardiah, 2015: 6)
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c. Pemasangan Multiload atau Medusa

1) Bungkus IUD dibuka saat mendekati proses pemasangan.

2) Cara pemasangan yaitu langsung IUD didorong tanpa

berhenti hingga mencapai fundus uteri.

3) Introdusornya ditarik saat sampai di fundus uteri,

4) Potong pendek tali IUD.

5) Medusa atau Multiload Steril pemasangannya lebih terjamin,

saat pemasangan IUD mungkin terjadi komplikasi perforasi

(Manuaba , 2010: 612-614)

12. Pemeriksaan Lanjutan (follow-up)

Berbicara tetang kunjungan lanjutan penangan efek setelah

pemasangan, untuk kunjungannya yakni: kunjungan awal, 1 bulan

setelah dipemasangan kemudian 3 bulan lalu tiap 6 bulan selanjutnya

dan setahun sekali, segera mendatangi petugas kesehatan terdekat

apabila mengalami perdarahan yang berlebihan hinnga merasa kram

diperut serta kejang(Saidah, 2019)

Pemeriksaan IUD setelah dipasang dapat dilakukan 1 minggu

setelah itu 3 bulan dan setiap 6 bulan setelahnya. (Prawirohardjo, 2017:

455)

Menurut Maulana (2009) gejala yang muncul dan

mengharuskan akseptor IUD datang untuk kunjungan ulang ke

pelayanan kesehatan terdekat apabila dirasakan sakit dibagian bawah

perut atau pada vagina ketika bersenggama, keputihan yang abnormal
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(busuk serta berwarna kuning atau hijau), tali IUD tidak ada atau

menjadi pendek/panjang dan pasangan bisa merasakan IUD ketika

berhubungan seksual( Alfani, 2018: 22)

13. Teknik mengeluarkan IUD

Mengeluarkan IUD dapat dilakukan dengan dua cara

penarikan jika benang IUD terlihat diostium uteri eksternum (OUE)

yaitu dengan pinset atau cunam. Apabila benang tidak terlihat maka

periksa keberadaan IUD dengan ultrasonografi ataupun foto rontgen.

Jika IUD dalam kavum uteri masih dapat dengan menggunakan

pengait IUD. Tapi jika sudah translokasi sampai masuk didalam

rongga perut (cavum peritoni) maka dilakukan laparoskopi atau

minilaparotomi tetapi aparatomi hanya bisa dilakukan apabila

laparaskopi tidak juga berhasil. Apabila benang IUD tidak nampak,

hal tersebut dapat disebabkan oleh :

a. Akseptor ternyata hamil.

b. Perforasi diuterus.

c. Ekspulsi tetapi tidak diketahui akseptor. Berubahnya letak IUD,

maka benang IUD masuk sampai kedalam rongga uterus

(Prawirohardjo, 2017: 455-456).
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Gambar 2. 10 Pencabutan AKDR

(sumber : Mardiah, 2015: 7)

D. Pandangan Islam Tentang KB

Sebagian besar masyarakat diindonesia menganut agama islam

tidak bisa dipungkiri banyak propaganda mengenai program pemerintah

Keluarga Berencana. Agama islam adalah salah satu bagian dari dasar

pembentukan sikap masyarakat. Opin mengenai kata banyak anak banyak

rezeki bukan bermakna memiliki anak disetiap tahunnya karena setiap anak

mengantongi atau mempunyai hak untuk menyusui selama kurang lebih 2

tahun serta dibesarkan dengan hal tersebut ibu juga dapat beristirahat

setelah mengandung serta melahirkan.

Walaupun tidak ada naskah atau bacaan yang menjelaskan secara

gamblang terkait KB, namun sekurang-kurangnya ada teks secara esensi

yang berkaitan dengan program KB, sebagaimana berikut ini :

كَ لِ َك كَ ك كَ َكَ وسَم- عَيه ا -صَى ل لل لِ سسو كَ لِ هْ عك عكَكى سِ لِ هْ َك كسّلا كِ َكا رٍ اِل كَ هْ عك

ّكا كْ هّ َك كمه َكَ وسَم- عَيه ا -صَى ل لل لىل َكَ
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Terjemahannya
“Dari Jabir, ia berkata: Kami pernah melakukan ‘azl (coitus
interuptus) pada masa Rasulullah saw. kemudian berita itu sampai
kepada Nabi saw. namun Nabi saw. tidak melarang kami” (HR.
Muslim, no. 3634).
At-Tahwir (2007) dalam bukunya dengan judul “KB cara islam”

mengemukakan metode pencegahan kehamilan tradisional pada masa Nabi

dengan cara ‘Azl (coitus interuptus) atau sengama terputus yaitu dengan cara

sebelum terjadi ejakulasi tarik alat kelamin laki-laki dari alat kelamin

perempuan.(Khoiriah, 2020)

1. Dasar hukum KB yang bersumber dari Al-Qur’an

Didalam Al-Qur’an dasar hukum berKB adalah sebagai berikut

a. Q.S An-Nisa Ayat 9

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

ا لل قوا    فالَياّتُ َْ هِ لايَ اَ فقوَا ا اَ ًفا عٰ هِ ف ّتً رّه ذق َْ هِ هً لَ اَ َْ هِ قُوَا اَ َا َاوَ اْ َّ هِ اَت اَ َْ ََيا اَ
ًَّفا هً اَ فً قاوَ قوََقوا ََياُ اَ

Terjemahannya

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang
sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di
belakang mereka yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara
dengan tutur kata yang benar." (Kementerian Agama RI,
2015: 62).

Dalam tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab

halama 534 dijelaskan penafsiran surat An-nisa ayat 9: ( هِ اَت اَ َْ يا ََ اَ

ّْ) Dan sepatutnya orang-orang yang menyampaikan beberapa

nasihat untuk yang memiliki harta, untuk memberikan hartanya

kepada orang lain sehingga anak-anaknya terbengkalai, hendaklah
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mereka membayangkan(قُوا اَ (َاوََا seandainya merekaakan ( َْ هِ هً لَ اَ َْ هِ )

meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian

mereka(فا ٰاً هِ ف ّتً رّه anak-anak(ذق yang lemah, karena masih kecil atau

tidak memiliki harta,(افقوا اَ ) yang mereka khawatir terhadap

kesejahteraan atau penganiayaan atas ( َْ هِ اَلايَ ) mereka, yakni anak-

anak yang lemah itu

Pada ayat diatas mengisyaratkan untuk tidak

meningalkan keturunan, apabila dalam suatu keluarga tidak

mempertimbangkan kesehatan anak atau keturunannya bukan

tidak mungkin jika anak tersebut tidak mendapat kasih sayang

secara optimal, mempertimbangkan kesehatan ibu serta

berhubungan dengan hak yang dimiliki setiap manusia, dihormati,

dan juga menjauh dari segala bentuk yang dapat merusak moral.

Anak yang lemah yang dimaksudkan dalam Q.S An-Nisa

Ayat 9 mereka merupakan penerus yang kurang pengetahuan

agama serta ilmu pengetahuannya maka dari itu KB menjadi

ikhtiar yang dilakukan agar terwujudnya keluarga sakinah.

b. Q.S Al-An’am ayat 151

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لْ هَ ِك لِ ا هِوك ِلا ول ــا كَيهًئـ ِلهه ا كسوه لٍ هْ ُس لّ اك سُمه عكَكيه سُمه ِب كَ كَ لٍ حك ا كَ سُ ه اكُ ا ِكوه كا ُكْ هُ َس

ِسوا كٍ هْ ُك كّ    وك سُمه َلا ال وك سُمه َس سُ هٍ َك سْ هْ    َك رٍ كَ هَ ال هْ َّل َككسمه كّ اكوه ا سوهو هُْسَ ُك كّ َئا   وك كَا الحه

ِلا لّ ال س لل كَ لٍ حك هْ ل اِلُ كَ هْ اِّل سوا هُْسَ ُك كّ    وك كْ كَ ِك ا كَ وك ا كْ هّ لَ كٍ كْ كَ ا كَ كَ حل ا هِْكوك ا

كَ لَْسوه هْ ُك سُمه ل كَ ِكْ ِلهه سُمه ٮ صل وك سُمه لِ ذَ     ل ِّ ـ كْ هِ
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Terjemahanya

"Katakanlah (Muhammad), Marilah aku bacakan apa
yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan
mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik
kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu
karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu
dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan
yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi,
janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah
kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia
memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti."
(Kementerian Agama RI, 2015: 117).

Tafsir Kemenag diayat 151 Surah al-An'am, untuk tidak

membunuh anak karena takut miskin yang sedang melanda

(menimpa). Pada ayat ini dijelaskan kata berarti bahwa Allah

akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anakmu) Allah akan

memberi rezeki kepada setiap orang tua untuk menghidupi

anaknya.

Perhatian Allah yang begitu besar dengan anak dapat

diihat dari didahulukannya pemberian rezek untuk anak-anak, hal

ini karena sikap orang tua yang merasa takut jika memiliki anak

bisa menjadi miskin. Allah pada ayat ini melarang mendekati

apalagi melakukan perbuatan keji, baik berupa perbuatan, seperti

berzina, atau menuding orang berzina baik dilakukan dengan

terang-terangan atau dengan sembunyi. Pada ayat ini Allah

melarang pula membunuh jiwa tanpa sebab yang benar menurut

ajaran islam.
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Tekad dalam ber-KB secara individual, ada empat hal

mendasar pertimbangan setiap individu dalam melaksanakan KB:

1. Segi ekonomi. Sebelum itu suami dan istri baiknya memantau

pendapatan dan pengeluaran dalam keluarga.

2. Segi social. Dapat mempertimbangkan perihal kesehatan keluarga,

pendidikan anak, sekitaran rumah dan keperluan rekseasi keluarga.

3. Segi lingkungan hidup. Akan terjadi kerusakan lingkungan

apabila jumlah penduduk banyak sedangkan sarana tidak

memadai munculah masalah seperti sampah, limbah yang kotor,

air yang tidak bersih dan lain-lain. Masalah ini memang bukan

hanya berpusat pada satu keluarga, tetapi juka bersifat umum

menyangkut dengan kepadatan penduduk.

4. Segi kehidupan beragama. Ketentraman hidup dalam beragama

pada satu keluarga dipengaruhi beberapa faktor penentu bisa jadi

dari fakor ekonomi, social, lingkungan sekitar tempat tinggal,

kepemahaman ilmu yang dikuasai suami istri.(Fauzi, 2017)

Dari ayat dan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan jika

pengaplikasian KB tidak dilarang dalam islam hal ini

dipertimbangankan dari segi ekonomi, kesehatan serta pendidikan. Jika

terlantarnya masa depan anak bisa terjadi masalah untuk masyarakat

serta Negara akibat dari penduduk yang tumbuh pesat dengan keadaan

ekonomi yang lemah. Maka disinilah peran KB guna membantu orang
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yang tidak sangup, agar dikemudian hari tidak berdosa apabila

meninggalkan anaknya.

2. KB menurut para ulama

Jika melihat dari pandangan KB menurut para ulama ada yag

sepakat untuk diperbolehkan dan ada juga yang tidak

memperbolehkan. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Hamdani dalam

buku Pendidikan Agama Islam “Islam dan Kebidanan” dengan uraian

sebagai berikut:

a. Ulama yang memperbolehkan yaitu Yusuf Qaradhawi, Imam

Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut. Beliau berpendapat

bahwa diperbolehkannya untuk mengikuti program KB dengan

beberapa ketentuannya: menjaga kesehatan ibu, menghindari

kesusahan ibu serta untuk mengatur jarak antar anak. Mereka

berpendapat juga perencanaan keluarga tidak sama dengan

pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin

mencapai tahap ketujuh dari penciptaan.

b. Ulama yang melarang yaitu Madkhour, Abu A’la al-Maududi.

Beliau melarang untuk mengikuti program KB karena dianggap

perbuatan tesebut termasuk pembunuhan keturunan sebagaimana

firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Isra’ ayat 31. “Dan janganlah

kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah

yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.
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Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar

(Sari, 2019)

Hasil dari penelitian yang dilakukan pratiwi dan saryati tahun

2015 tidak ada keterkaitan yang berarti antara keyakinan pasangan usia

subur (PUS) dengan keikutsertaan KB, tidak ada keterkaitan yang

bermakna antara agama PUS dengan ikutserta dalam ber-KB, tidak ada

keterkaitan yang bermakna antara keyakinan PUS dengan hal memilih

jenis alat kontrasepsi.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dipahami secara detail

islam mengajarkan kita untuk memikirkan matang-matang setiap

perbuatan yang akan dilakukan tidak terkecuali dengan pengelolaan

keluarga dan mengaturnya dengan baik. Keluarga berencana

merupakan suatu upaya atau usaha secara sengaja guna mengatur jarak

kehamilan serta pengelolaan dalam keluarga atau bahkan menghentian

kehamilan dengan tidak bertentangan dengan hukum agama, UU

Negara serta moral pancasila dan tak lupa pula hak asasi manusia

untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan Negara yang melalui

beberapa pertibangan dari segi kesehatan ibu dan anak, segi social,

segi ekonomi, segi kesejahteraan dan kepadatan dimana mereka tinggal
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E. Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan yakni penerapan peran dan kegiatan yang

bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada klien yang

mengalami masalah kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, nifas,

bayi baru lahir, sampai keluarga berencana(Varney, 2007)

Standar asuhan kebidanan merupakan patokan dalam

pengambilan keputusan serta tindakan yang akan dilakukan seorang

bidan berdasarkan wewenang serta ruang lingkup praktiknya.(Rahayu,

2016: 3)

Manajemen kebidanan merupakan langkah pemecahan

permasalahan dan digunakan untuk mengorganisasikan pemikiran

serta tindakan berdasar (Walyani, 2016: )

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan asuhan

kebidanan merupakan suatu rentetan kegiatan dengan berdasar

kepada proses dalam mengambilan keputusan serta menjadi tanggung

jawab dan wewenang serta ruang lingkup bidan.

2. Tahapan Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan menurut Varney terdiri dari 7

langkah yaitu pengkajian, interpretasi data, identifikasi, diagnosa

potensial, antisipasi, rencana tindakan, pelaksanaan

rencana asuhan secara efisien dan aman kemudian evaluasi, adapun

langkah-langkah terikut sebagai berikut :
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a. Langkah I: Pengumpulan Data Dasar

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi

yang lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi

pasien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara :

1) Data Subjektif

Data subjektif adalah berisi tentang data dari pasien

melalui anamnesa (wawancara) yang merupakan jawaban

langsung tentang keluhan.

a) Keluhan utama yaitu untuk mengetahui alasan pasien

datang ke fasilitas kesehatan yang dirasakan saat

pemeriksaan. Pasien akan mengatakan jika dia ingin

menggunakan akseptor KB IUD untuk pertama kalinya.

b) Riwayat Menstruasi yaitu untuk mengatahui menarche,

siklus, lama menstruasi, disminorea, banyaknya menstruasi,

teratur atau tidak, sifat darah, dan keluhan keluhan yang

dirasakan pada saat menstruasi.

c) Riwayat kehamilan dan nifas yang lalu yaitu untuk

mengetahui jumlah kehamilan sebelumnya dan hasil

akhirnya (abortus, lahir hidup, apakah anaknya dalam

keadaan hidup dan apakah dalam kesehatan yang baik),

apakah terdapat komplikasi intervasi pada kehamilan,

persalinan, ataupun nifas sebelumnya dan apakah ibu

tersebut mengetahui peyebabnya.
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d) Riwayat KB yang perlu dikaji adalah apakah ibu pernah

menjadi akseptor KB, dan kalau pernah kontrasepsi apa

yang pernah digunakan, berapa lama, keluhan pada saat

ikut KB, alasan berhenti KB.

e) Riwayat kesehatan terdiri dari riwayat penyakit sekarang,

dan riwayat penyakit keluarga.

f) Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar terdiri dari pola

nutrisi, eliminasi, istirahat, personal hygiene serta

aktivitasnya guna mengatahui bagaimana kebiasaan sehari-

hari untuk menjaga kebersihan dirinya serta makanan

sehari-hari apakah gizinya terpenuhi atau tidak.

BKKBN (2016) Akseptor KB harus berupaya

menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan gaya hidup

yang sehat, misalnya mengatur pola makan, istirahat, olah

raga, makan sayuran seimbang, melakukan aktivitas fisik

yang optimal, tidak mengonsumsi alkohol, serta

menghindari rokok. Keluarga kurang sejahtera bisa

diakibatkan dari jumlah anak dalam keluarga terlalu

banyak, tingginya konsumtif atau menggunakan tanpa

menghasilkan sendiri, melonjaknya prekonomian serta

mengakibatkan meningkatnya angka penduduk, angka

pengangguran serta dampak lainnya (Prastika dkk, 2019)
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g) Data psikologis guna memperkuat data dari pasien

tkhususnya secara psikologis, data ini mencakup dukungan

dari suami serta keluarga untuk ibu mengenai alat

kontrasepsi.

Penelitian yang dilakukan Dwi Puspitasari (2014)

yang bertempat diDesa Argomulyo Sedayu Bantul

Yogyakarta tahun 2014 dengan hasil terdapat keterkaitan

positif yang relevan antara suport suami dengan ikut serta

ber-KB terhadap PUS. Dukungan suami berperan dalam

meningkatkan keutuhan hubungan suami dan istri,

dukungan ini mengacu pada suatu dukungan

pendampingan yang mampu dimanfaatkan baik dalam

bentuk mencari solusi, pemberian rasa aman serta harga

diri yang meningkat (Fitri&putri,2020). Sejalan dengan itu

hasil penelitian mariati (2018) dalam pemilihan

kontrasepsi IUD tidak dipungkiri adanya campur tangan

dukugan dari suami hal ini karena suami sebagai kepala

keluarga yang menetapkan setiap keputusan .

2) Data Objektif

Data obyektif adalah data yang didapat dari hasil

observasi melalui
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a) Pemeriksaan fisik sebelum atau selama pemakaian KB.

Pemeriksaan umum terdiri dari keadaan umum untuk

mengetahui keadaan pasien.

Pemeriksaan fisik meliputi: keadaan umum

pasien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan

secara inspeksi dan palpasi dan dilakukan pemeriksaan

penunjang bila diperlukan.

b) Pemerikasaan tanda-tanda vital

(1) Tekanan Darah (vital sign) untuk mengetahui faktor

resiko hipertensi atau hipotensi dengan nilai satuannya

mmHg. Keadaan normal antara 100/80 mmHg sampai

130/90 mmHg.

(2) Pengukuran suhu untuk mengetahui suhu badan pasien,

suhu badan normal adalah 36oC sampai 37oC. bila

suhu lebih dari 37,5 oC harus dicurigai adanya infeksi.

(3) Nadi memberikan gambaran kardiovaskuler, denyut

nadi normal 70x/menit sampai 88x/menit.

(4) Pernafasan mengetahui sifat pernafasan dan bunyi

nafas dalam satu menit. Pernafasan normal 18x/menit-

22x/menit

c) Data penunjang

Data penunjang tersebut digunakan untuk

mengetahui bagaimana kondisi klien. Data penunjang
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terdiri dari: pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan tes

kehamilan.

(Saifuddin, 2010)

Tahap ini merupakan tindakan yang menentukan langkah

berikutnya. Kelengkapannya data akan menetukan tindakan

selanjunya, oleh karena itu proses pengumpulan data dalam hal ini

mencakup data subjektif, data objektif serta hasil pemeriksaan yang

dapat menggembarkan keadaan atau keiinginan klien sebenarnya

b. Langkah II: Mengidentifikasi Masalah / Diagnosa Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar

tehadap diagnosa atau masalah kebutuhan klien berasarkan

interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan

Diagnosis kebidanan yaitu diagnosa yang ditegakkan

dalam lingkup praktek kebidanan. Dasar untuk menegakkan

diagnosa calon akseptor KB IUD dari Data Subjektif (DS)

diperoleh bahwa ibu menginginkan menggunakan jenis KB

dengan jangka waktu panjang untuk pertama kalinya, ibu

memutuskan untuk memilih KB IUD serta ibu mengatakan baru

pertama kali menggunakan KB IUD.

Sedangkan dasar untuk menegakkan diagnosa Data

Objektif (DO) didapatkan keadaan umum baik, kesadaran

composmentis, TTV normal, hasil pemeriksaan fisik tidak ada
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kelainan pada pemeriksaan laboratorium dan pada pemeriksaan

penunjang tes kehamilan

Data penunjang pada akseptor yang berniat untuk pertama

kali menggunakan KB IUD yaitu tidak terjadi beberapa hal berikut:

1) Hamil atau diduga hamil

2) Terdapat gangguan perdarahan

3) Radang di bagian genetalia

4) Panggul yang radang

5) Kecurigaan tumor ganas pada genetalia

6) Tumor jinak rahim

7) Rahim yang memiliki kelainan bawaan

8) Terjadi perdarahan uterus yang tidak normal

9) Terdapat kanker yang tumbuh dari jaringan yang menyusun

dinding organ (karsinoma) pada organ-organ panggul

10) Kelainan bentuk panggul

11) Mioma pada uteri khususnya submukosa,

12) Dismenorhea atau kram perut saat haid yang berat

13) Stenosis kanalis servikalis

14) Penyakit jantung reumatik

15) Anemia berat

16) Gangguan koagulasi atau gangguan pembekuan darah (Putri

dan Dwita, 2016)
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c. Langkah III: Mengidentifikasi Diagnosa / Masalah Potensial

Dalam langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial

atau diagnosis potensial yang berdasarkan masalah dan diagnosa

yang diidentifikasikan. Langkah ini memerlukan antisipasi jika

kemungkinkan pencegahan dilakukan dengan klien selalu dibawah

pengawasan, bidan diharap siap ketika diagnosa/masalah potensial

ini muncul. Langkah ini sangat penting untuk melakukan asuhan

yang aman.

Hal-hal yang perlu diantisipasi pada kasus akseptor IUD

yaitu perdarahan (spotting), kejang pada bagian perut, gangguan

yang dirasakan suami, keputihan yang tidak normal (berbau tidak

sedap, berwarna, terasa gatal dan panas), ekspulsi (keluar sendiri),

perforasi dan erosi pada portio (Prawirohardjo, 2017: 454).

d. Langkah IV: Antisipasi/ Tindakan Segera

Pada langkah ini menentukan kebutuhan tindakan segera,

dilakukannya konsultasi atau kolaborasi bersama tenaga kesehatan

yang ahli sesuai kondisi klien, pada langkah ini pula mesti

merumuskan tindakan emergency guna menyelamatkan ibu yang

bisa dilakukan baik bersifat mandiri ataupun rujukan. Tindakan

segera dilakukan apabila jika ibu mengalami efek setelah

pemasangan ataupun keluhan yang mengancam maka

dilakukannya tindakan kolaborasi pada akseptor IUD.
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e. Langkah V: Rencana Asuhan

Pada langkah ini direncanakan asuhan secara

menyeluruh yang ditentukan dari langkah sebelumnya, merupakan

langkah lanjutan manajemen terhadap diagnosa ataupun masalah

yang telah diidentifikasi atau rencana tindakan komprehensif,

penyuluhan, konseling atau bahkan perlu merujuk klien bila ada

masalah-masalah yang berkaitan dengan fisik ataupun masalah

psikologis. Setiap rencana asuhan harus berdasarkan rasional

yang relevan kebenarannya serta sesuai dengan situasi mapun

kondisi yang meliputi fisik, psikologi serta spiritual.

Saifuddin (2010) berpendapat rencana tindakan yang

bisa dilakukan pada akseptor baru KB IUD adalah:

1) Berikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan berikan

perhatian sepenuhnya pada klien

Rasional: agar terjadi hubungan emosional yang baik

2) Berikan pertanyaan tentang jenis kontrasepsi apa yang

diinginkan

Rasional : untuk mengetahui konrasepsi yang diinginkan klien

3) Jelaskan mengenai IUD (apa itu IUD, cara kerjanya, yang bisa

menggunakan serta yang tidak bisa menggunakan, kelebihan

serta kekurangan, efek setelah pemasangan serta komplikasi

IUD).
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Rasional: untuk menambah pengetahuan klien tentang alat

kontrasepsi yang akan di gunakan

4) Lakukan informed consend sebagai tanda bukti jika ibu setuju

dengan segala tindakan yang akan dilakukan.

Rasional: setiap tindakan medis yang beresiko memerlukan

persetujuan tertulis dengan ditanda tangani dari yang berhak

memberikannya, yakni klien yang bersangkutan dengan

keadaan sadar dan sehat mental.

Sesuai dengan Permenkes No 1464 Tahun 2010 Pasal

18 ayat (1) huruf d, yaitu: “Meminta persetujuan tindakan yang

akan dilakukan; ”(Wulandari,2018)

Informed consent ialah berupa persetujuan pernyataan

tertulis yakni bersedia dan siap dari akseptor atapun

keluarganya yang bersangkutan dengan berdasar informasi

serta penjelasan tentang tindakan apa yang akan

dilakukan.(BKKBN,2017)

Penerapan etika dalam pelayanan KB ditunjukkan

bidan pada saat melakukan informed choise atau dalam kata

lain setelah mendapat infrormasi ibu memilih sendiri jenis alat

kontrasepsi yang dia inginkan sedangkan informed consen

yakni perihal persetujuan dari calon akseptor ataupu yang

berwenang. (Anieq, dkk 2021: 138-139)
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5) Jelaskan pada pasien bagaimana hasil pemeriksaannya.

Rasional: untuk mengetahui keadaan klien

Bidan harus menjelaskan kepada klien tindakan apa

yang akan diambil padanya dan menginformasikan tentang

rasa sakit yang ditimbulkan selama proses pemasangan.

(Anieq, dkk 2021: 143)

6) Lakukan pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai standar

yang berlaku.

Rasional: guna mencegah terjadinya infeksi ataupun ekspulsi

segala proses pada pemasangan mestinya dikerjakan dengan

penuh kehati-hatian serta lembut

7) Jelaskan cara untuk periksa benang IUD yakni terlebih dulu

mencuci kedua tangan sambil berjongkok ataupun salah satu

kaki diangkat lalu masukkan satu jari tengah kedalam vagina

lalu coba raba benang yang berada didalam rahim ibu

Rasional : untuk mengetahui apakah IUD masih tetap

ditempatnya

8) Lakukan konseling pasca pemasangan tentang jadwal kunjugan

selanjutnya.

Rasional: untuk mengetahui kapan harus datang kembali

Pada kunjungan ulang pertama dapat menanyakan

apakah klien pernah mengalami keluhan atau efek samping

berupa perdarahan, nyeri atau kram diperut dan gangguan yang
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dirasakan suami. Pada kunjungan ulang berikutnya untuk

memantau apakah tidak terjadi erosi pada portio atau adanya

infeksi atau bahkan terjadi perforasi.

f. Langkah VI: Melaksanakan Perencanaan

Implementasi adalah pelaksanaan dari asuhan yang telah

direncanakan. Melaksanakan rencana tindakan secara efisiensi

serta menjamin rasa aman klien. Implementasi bisa keseluruhan

dilakukan bidan atau bekerja bersama kesehatan lain. Bidan

hendaknya melaksanakan implementasi yang efisien hal ini akan

mengurangi waktu perawatan dan akan meningkatkan kualitas

pelayanan kebidanan klien.

Memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan

memberikan perhatian sepenuhnya pada klien pada saat pertemuan

pertama selanjutnya memberikan pertanyaan tentang pengalaman

KB, kesehatan reprodksi, tujuan, kepentingan, harapan, keadaan

kesehatan kehidupan keluarganya, jenis kontrasepsi apa yang

diinginkan. Setelah mengetahui beberapa hal tersebut selanjutnya

yaitu menjelaskan tentang IUD (pengertian, mekanisme kerja,

indikasi serta kontraindikasi, keuntungan serta kekurangan, efek

dari penggunaan IUD).

Meminta informed consend sebagai mana tujuannya sebagai

persetujuan ibu mengenai tindakan yang akan dilakukan. semua

tindakan medis yang beresiko perlunya persetujuan tertulis dan
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ditanda tangani yang berhak memberi persetujuan, yakni klien

yang bersangkutan dengan kondisi sadar serta sehat mental.

Setelah mendapatkan persetujuan dari ibu ataupun keluarga

selanjutnya melakukan pemeriksaan dan jelaskan kepada akseptor

hasil pemeriksaannya. Setelah pemeriksaan dan tidak didapatkan

kontraindikasi dilanjutkan dengan pemasangan IUD yang baik dan

benar sesuai standar yang berlaku.

Cara atau teknik untu memeriksa benang IUD terlebih

dahulu mencuci tangan lalu sambil berjongkok atau menangkat

salah satu kaki masukkan jari tengah kedalam vagina sampai ibu

bisa merasakan benang yang berada didalam. Setelah ibu mengerti

lakukan konseling pasca pemasangan tentang jadwal kunjugan

selanjutnya.

Berkaitan dengan kompetensi yaitu dalam pemberian alat

kontrasepsi adalah kompetensi bidan dan kedua berdasarkan

Kepmenkes No 369/Menkes/SK/III/2007 mengenai Standar

Profesi Bidan, yakni untuk kompetensi ke-2 pra konsepsi, KB dan

ginekologi adalah “Bidan memberikan asuhan bermutu tinggi,

pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan

pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk

meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan

kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua” (Wulandari,2018)
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g. Langkah VII: Evaluasi

Tahapan ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat

keberhasilan dari asuhan yang telah diberikan pada klien. Pada

saat evaluasi lakukan pengamatan serta observasi terkait masalah

yang dialami klien, apa masalahnya seluruhnya teratasi,

dipecahkan hanya sebagian atau bahkan mungkin muncul masalah

baru. Pada prinsipnya tahap evaluasi ini merupakan pengkajian

kembali mengenai kondisi klien untuk menjawab pertanyaan

sejauh mana tercapainya rencana yang dilakukan.

Evaluasi asuhan kebidanan pada akseptor baru KB IUD

yakni keadaan umum baik dan tanda-tanda vital dalam batas

normal, tidak dijumpai kendala ataupun komplikasi pada saat

pemasangan IUD serta memantau klien ±15 sampai 20 menit

kemungkinan terjadinya perdarahan, rasa nyeri, kejang di perut,

kemerahan pada bagian portio atau komplikasi lain sebelum

memulangkan pasien setelah pemasangan.

Pada kunjungan ulang berikutnya evaluasi asuhan

kebidanan pada akseptor baru KB IUD yaitu teratasinya efek

samping atau komplikasi lainnya yang dirasakan klien sehingga

tercitanya rasa nyaman dan aman saat menggunakan kontrasepsi

IUD.
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3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Pendokumentasian didalam asuhan kebidanan merupakan

catatan yang lengkap dan akurat tentang keadaan ataupun apa yang

terjadi yang dapat terlihat selama pelaksanaan asuhan (proses asuhan

kebidanan).

Pendokumentasian asuhan yang telah diberikan harus di catat benar,

jelas, singkat dan logis dalam suatu metode pendokumentasian dalam

bentuk SOAP, yaitu :

a. S (Subjektif) : Menggambarkan pendokumentasian hasil

pengumpulan data klien melalui anamnesa (Langkah I Varney).

Data subjektif yang didapatkan antara lain:

1) Pasien akan mengatakan jika dia ingin menggunakan KB

IUD untuk pertama kalinya

2) Riwayat menstruasinya (menarche, siklus, lama menstruasi,

disminorea, banyaknya menstruasi, teratur atau tidak, sifat

darah, dan keluhan keluhan yang dirasakan pada saat

menstruasi)

3) Riwayat kehamilan dan nifas yang lalu yaitu untuk

mengetahui jumlah kehamilan sebelumnya dan hasil akhirnya

(abortus, lahir hidup, apakah anaknya dalam keadaan hidup

dan apakah dalam kesehatan yang baik), apakah terdapat

komplikasi intervasi pada kehamilan, persalinan, ataupun
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nifas sebelumnya dan apakah ibu tersebut mengetahui

peyebabnya.

4) Riwayat KB apakah ibu pernah menjadi akseptor KB, dan

kalau pernah kontrasepsi apa yang pernah digunakan, berapa

lama, keluhan pada saat ikut KB, alasan berhenti KB.

5) Riwayat kesehatan terdiri dari riwayat penyakit sekarang, dan

riwayat penyakit keluarga.

6) Data psikologis, sosisal, budaya. Data meliputi dukungan

suami serta mitos-mitos yang berkembang dimasyarakat

sekitar tempat tinggal ibu

b. O (Objektif) : Menggambarkan pendokumentasian hasil

pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium, dan uji diagnosis

yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan

(Langkah I Varney).

Data objektif yang didapatkan keadaan umum baik,

kesadaran composmentis, TTV normal dan hasil pemeriksaan fisik

tidak ada kelainan.

Data penunjang yang didapatkan yaitu tidak terjadi

kehamilan, gangguan perdarahan yang tidak diketahui

penyebabnya, radang di bagian genetalia, panggul yang radang,

kecurigaan tumor ganas pada genetalia, tumor jinak rahim, rahim

yang memiliki kelainan bawaan, terjadi perdarahan uterus yang

tidak normal, terdapat kanker yang tumbuh dari jaringan yang
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menyusun dinding organ (karsinoma) pada organ panggul,

kelainan bentuk panggul, nyeri atau kram perut saat haid yang

berat, penyakit jantung reumatik, anemia berat, stenosis kanalis

servikalis, mioma pada uteri khususnya submukosa, koagulasi atau

gangguan pembekuan darah.

c. A (Assesment) : Menggambarkan pendokumentasian hasil

analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu

identifikasi:

1) Diagnosa atau masalah

2) Antisipasi diagnosa atau masalah potensial

3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/konsultasi/

kolaborasi dan atau rujukan (Langkah II,III dan IV Varney).

Tindakan kolaborasi dapat diberikan apabiala terjadi

komplikasi yang tidak dapat ditangani sendiri ataupun

memerlukan bantuan dari tenaga kesehatan yang lain.

Tindakan rujukan dilakukan apabila pada unit layanan

tidak memungkinkan maka akan dilimpahkan ke pelayanan

kesehatan yang lebih memadai tujuannya untuk mendapatkan

pelayanan lebih optimal. Tindakan rujukan ini

mempertimbangkan geografis, ekonomi dan efisiensi kerja.

Tujuan sistem rujukan disini adalah untuk

meningkatkan mutu, ruang lingkup dan efesiensi penerapan

metode kontrasepsi terpadu untuk membantu upaya
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penurunan kejadian efek samping, komplikasi dan kegagalan

penggunaan kontrasepsi (Anieq, dkk 2021: 158)

Didapatkan assessment Ny “X” dengan calon akseptor IUD

Copper T

d. P (Planning) : Menggambarkan pendokumentasian tindakan dan

evaluasi perencanaan berdasarkan assesment (Langkah V,VI, dan

VII Varney).

1) Memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan

memberikan perhatian sepenuhnya pada klien

2) Memberikan pertanyaan tentang jenis kontrasepsi apa yang

diinginkan

3) Menjelaskan tentang IUD (apa itu IUD, mekanisme kerja,

indikasi maupun kontraindikasi, keuntungan serta

kekurangan, keluhan setelah penggunaan IUD).

4) Melakukan informed consend untuk dijadikan bukti jika ibu

setuju mengenai tindakan yang akan dilakukan. Semua

tindakan medis yang beresiko harusnya memiliki persetujuan

tertulis dan ditanda tangani yang bersangkutan atau yang

berhak memberi persetujuan, yakni klien sendiri dalam

kondisi sadar serta sehat mental.

5) Menjelaskan kepada klien tentang hasil pemeriksaan.

6) Melakukan pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai

standar yang berlaku.
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7) Memberitahu cara periksa benang IUD yakni dengan cuci

tangan dahulu lalu masukkan satu jari tengah didalam vagina

sambil posisi jongkok atau dengan angkat salah satu kaki

mestinya ibu mampu meraba benang yang ada di dalam.

8) Melakukan konseling pasca pemasangan tentang jadwal

kunjugan selanjutnya. Rencana asuhan yang dilakukan setiap

kunjungan

a) Menanyakan masa menstruasi sebelum dan sesudah

menggunakan IUD

b) Menanyakan bercak darah/perdarahan dan kram

(lamanya, tingkat keparahan),

c) Pemeriksaan benang

d) Menanyakan bagaimana kepuasan setelah menggunakan

metode ini (baik dari wanita ataupun pasangannya)

e) Melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen guna

mengetahui apakah ada nyeri tekan yang dirasa pada

bagian bawah abdomen
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BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY “L” DENGAN CALON AKSEPTOR IUD Copper T DI
PUSKESMAS PALLANGGA TANGGAL 09 AGUSTUS 2021

No. Registrasi : 73XXXXXXX

Tanggal Kunjungan : 09 Agustus 2021 Pukul 07:57 WITA

Tanggal Pengkajian : 09 Agustus 2021 Pukul 08:20 WITA

Nama Pengkaji : Nurhayra

A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar

1. Data Subjektif

a. Identitas Ibu / Suami

Nama : Ny “L” / Tn “A”

Umur : 35 tahun / 38 tahun

Nikah/Lamanya : 2× / ± 6tahun / 1 × / ± 6tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / SMA

Pekerjaan : IRT / Polisi

Alamat : Pallangga

b. Keadaan ibu sekarang

1) Ibu ingin beralih ke kontrasepsi jangka panjan
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2) Ibu ingin mengatur jarak kehamilannya

3) Ibu berkeinginan menggunakan KB jenis IUD

4) Ibu pertamakali memakai KB IUD

5) Usia anak terakhir ±4 bulan dan ASI eksklusif

c. Riwayat Haid

Menarceh umur 12 tahun, siklus haid teratur 28-30

hari, lamanya 6-7 hari dan ibu merasakan nyeri perut pada saat

haid tetapi masih bisa melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya.

d. Riwayat kehamilan, Persalinan dan Nifas yang lalu

Table 3. 1 Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

e. Riwayat KB

Ibu pernah menjadi aksepror KB suntik 3 bulan (DMPA)

selama ±5 tahun serta efek samping yang pernah dialami ibu seperti

kegemukan dan siklus haid tidak teratur.

Anak

ke

Tahun

lahir

Jk BBL Usia

kehamilan

Tempat

bersalin

Penolong Jenis

persalinan

Nifas laktasi

1 2008 pr 3000

gram

Aterm Puskesmas Bidan Normal Normal ya

2 2016 lk 2800

gram

Aterm Puskesmas Bidan Normal Normal ya

3 2021 pr 2600

gram

Aterm Puskesmas Bidan Normal Normal ya
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Table 3. 2 Riwayat KB

f. Riwayat Kesehatan yang lalu

1) Ibu mengatakan tidak pernah memiliki riwayat penyakit turunan

dan menahun antara lain penyakit hipertensi, diabetes melitus

(DM), asma, jantung dan penyakit serius lainnya.

2) Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit IMS seperti

gonore, sifilis dan HIV/AIDS

3) Ibu menatakan tidak ada riwayat pernah mengalami kehamilan

ektopik atau radang panggul

4) Ibu tidak ada riwayat tumor jinak rahim dan kanker alat

genetalia

5) Ibu tidak pernah mengalami dismenorhea berat dan harus

mengonsumsi analgetik atau istirahat.

6) Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat alergi obat

Jenis alat

kontrasepsi

oleh Sejak

kapan

Efek samping Ganti jenis

Ya/

tidak

Jenis

alkon

alasan oleh Sejak

kapan

DMPA Bidan 2009 -

2010

Kenaikan berat badan,

haid tidak teratur

ya Tidak

berKB

Suami

meninggal

mandiri 2010

DMPA Bidan 2017-

2019

Kenaikan berat badan,

haid tidak teratur

ya Tidak

berKB

Program

hamil

mandiri 2019
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g. Riwayat Kesehatan Keluarga

Anggota keluarga tidak ada yang memiliki riwayat penyakit

serius misalnya hipertensi, kanker, DM, asma atau penyakit jantung

serta penyakit menular seksual.

h. Pola Kebiasaan Sehari-hari

1) Nutrisi

a) Makan 3× dalam sehari dengan nafsu makan yang baik

b) Pola makanana berupa nasi, sayur dan lauk

c) Minum 7-8 gelas/hari

2) Eliminasi

a) BAB 1-2 × sehari

b) BAK 3-4 × sehari

c) Tidak ada keluhan apapun saat BAB dan BAK

3) Personal Hygine

a) Mandi 2 × sehari

b) Sikat gigi 2 × sehari

c) Cuci rambut 2-3 × sehari

d) Ganti baju 2 × sehari

4) Istirahat

a) Tidur siang ± 1 jam sehari

b) Tidur malam ± 8 jam sehari
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5) Aktivitas

Selaku ibu rumah tangga aktivitas ibu sehari-hari yaitu

masak, mencuc, menyapu, mengepeli serta mengurus suami dan

anak-anaknya, dll.

i. Riwayat Psikologi, Ekonimi serta Spiritual

1) Ibu, suami serta keluarga memiliki hubungan yang baik.

2) Pengambilan keputusan dikeluarga yaitu suami.

3) Pemenuhan kebutuhan keluarga ditanggung suami.

4) Ibu telah mendiskusikan dengan suami dan keluarga tentang

keiinginannya untuk berKB IUD.

5) Suami dan keluarga setuju jika ibu menggunakan KB IUD

untuk menjarangkan kehamilannya.

6) Ibu, suami serta keluarga menjalankan ibadah dengan taat.

2. Data objektif

a. Pemeriksaan Umum

1) Keadaan umum ibu baik

2) Kesadaran : Composmentis

3) Berat badan : 52 kg

4) Tinggi badan : 150 cm

b. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

1) Tekanan Darah : 110/70 mmHg

2) Nadi : 74 ×/menit

3) Suhu : 36,5 ℃
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4) Pernafasan : 20 ×/menit

c. Pemeriksaan Fisik

1) Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus

2) Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak teraba

massa ataupun nyeri tekan

3) Abdomen : tidak ditemukan luka bekas oprasi, tidak teraba

massa serta nyeri tekan

4) Genetalia : tidak ada varices, tidak ada pengeluara darah yang

tidak diketahui penyebabnya, tidak ada keputihan yang

abnormal

5) Ekstremitas bawah : simetris, tidak ditemukan varices ataupun

odema

d. Pemeriksaan Penunjang

1) Plano test : Negatif

2) Hb : 12,5 gram/dl

B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Diagnosa : Ny “L” PIIIA0 dengan calon akseptor IUD Copper T

1. Data Subjektif

a. Ibu berkeinginan beralih ke kontrasepsi jangka panjang

b. Ibu ingin menjarangkan kehamilannya

c. Ibu ingin memakai KB IUD

d. Ibu pertamakali memakai KB IUD

e. Dari suami dan keluarga tidak ada masalah ataupun kendala
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f. Ibu tidak memiliki riwayat PMS misalnya sifilis, gonore ataupun

HIV/AIDS

g. Ibu tidak memiliki riwayat pernah mengalami kehamilan ektopik

atau radang panggul

h. Ibu tidak memiliki riwayat tumor jinak pada rahim dan kanker

genetalia

i. Ibu tidak pernah mengalami dismenorhea berat.

2. Data objektif

a. Pemeriksaan Umum

1) Keadaan umum ibu baik

2) Kesadaran : Composmentis

3) Berat badan : 52 kg

4) Tinggi badan : 150 cm

b. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

1) Tekanan Darah : 110/70 mmHg

2) Nadi : 74 ×/menit

3) Suhu : 36,5 ℃

4) Pernafasan : 20 ×/menit

c. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan

d. Pemeriksaan penunjang

1) Plano test : Negatif

2) Hb : 12,5 gram/dl
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3. Analisis dan interpretasi data :

a. Ibu mengatakan berkeinginan memamaki alat kontrasespsi jangka

panjang dengan tujuan menjarangkan kehamilan maka dari itu ibu

memutuskan akan menggunakan KB IUD untuk pertama kalinya

b. Menurut Hidayati (2017 :103) Keluarga Berencana merupakan suatu

stategi yang dibuat pemerintah dengan maksud untuk menumbuhkan

kepedulian serta keikutsertaan masyarakat lewat pendewasaa umur

perkawian, mengatur kehamilan, membina ketahanna keluarga,

meningkatkan kemakmuran keluarga kecil, bahagia serta sejahtera.

c. Kontraindikasi dari pemasangan IUD menurut Setyorini (2014: 205)

yaitu : hamil (diketahui hamil atau kemungkinan hamil), perdarahan

pada pervagina dan tidak diketahui senyebabnya, kanker alat

genetalia, sedang atau ada riwayat menderita PRP tiga bulan terakhir

ataupun abortus septic, diketahui menderita TBC pelvic, kelainan

bawaan uterus yang tidak normal atau tumor jinak rahim

berpengaruh pada kavum uteri, penderita penyakit trofoblas ganas,

rongga rahim ukuranya kurang dari 5 cm

C. Langkah III. Identifikasi Dignosa atau Masalah Potensial

Diagnosa Potensial : perdarahan, kejang atau kram pada perut serta

ketidaknyamanan yang dirasakan suam.

Analisis dan interpretasi data :

Perlu diberitahukan kepada ibu beberapa efek bagi yang

menggunakan IUD yaitu : perdarahan (spotting), kram pada perut , suami
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merasa terganggu, pengeluaran sendiri atau ekspusi, keputihan yang tidak

normal (berbau tidak sedap, berwarna, terasa gatal dan panas), perforasi dan

erosi pada portio (Prawirohardjo, 2017: 454).

D. Langkah IV. Antisipasi Masalah dan Tindakan Segera/Kolaborasi

Tidak ditemukan data yang dapat menunjang dilakukannya tindakan

E. Langkah V. Rencana Asuhan

Tanggal 09 Agustus 2021, pukul 08:30 WITA

1. Tujuan : diharapkan ibu menjadi akseptor IUD Copper T setelah

dilakukan asuhan kebidanan keluarga berencana serta tidak terjadi

komplikasi

2. Kriteria

a. Ibu, suami dan keluarga mengerti dan setuju dengan tindakan yang

akan dilakukan yaitu pemasangan kontrasepsi IUD jenis Copper T

b. Keadaan umum ibu baik

c. Kesadaran composmentis

d. Ibu sudah menjadi akseptor kontrasepsi IUD

3. Intervensi

a. Berikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan berikan perhatian

sepenuhnya pada klien

Rasional: agar terjadi hubungan emosional yang baik

b. Berikan pertanyaan tentang jenis kontrasepsi apa yang diinginkan

Rasional : untuk mengetahui konrasepsi yang diinginkan klien
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c. Jelaskan tentang IUD (pengertian, mekanisme kerja, indikasi serta

kontraindikasi, kelebihan dan kekurangan, efek samping serta

komplikasi IUD).

Rasional: guna menambah informasi klien mengenai alat

kontrasepsi yang selanjutnya akan klien gunakan

d. Lakukan informed consend untuk bukti jika ibu setuju terhadap

tindakan yang akan dilakukan.

Rasional: segala tindakan medis dan memiliki resiko perlu

persetujuan tertulis dan ditanda tangani oleh pihak yang berhak

memberikan persetujuan, yakni klien bersangkutan dan dalam

kondisi sadar serta sehat mental. Informed consent yakni sesuatu

persetujuan yang tertulis menyatakan kesiapan serta kesediaan

akseptor ataupun keluarganya dengan berdasarkan informasi serta

penjelasan yang diberikan tentang tindakan medis apa yang akan

dilakukan(BKKBN,2017)

e. Jelaskan kepada klien hasil pemeriksaan.

Rasional: untuk mengetahui keadaan klien

f. Lakukan pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai standar yang

berlaku.

Rasional: untuk mencegah terjadinya infeksi ataupun ekspulsi,

semua tahapan serta proses pemangan mesti dilakukan dengan

kehati-hatian dan penuh kelembutan
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g. Jelaskan cara memeriksa benang IUD yakni dengan cuci tangan

dahulu lalu masukkan satu jari tengah didalam vagina sambil posisi

jongkok atau dengan angkat salah satu kaki mestinya ibu mampu

meraba benang yang ada di dalam.

Rasional : untuk mengetahui apakah IUD masih tetap ditempatnya

h. Lakukan konseling pasca pemasangan tentang jadwal kunjugan

selanjutnya.

Rasional: untuk mengetahui kapan harus datang kembali

F. Langkah VI. Implementasi

Tanggal 09 Agustus 2021, pukul 08:40 WITA

1. Memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan memberikan

perhatian sepenuhnya pada klien pada saat pertemuan pertama

Hasil : sapa dan salam telah diberikan, terciptanya hubungan emosional

yang baik

2. Memberikan pertanyaan tentang pengalaman ber-KB, kesehatan

reprodksi, tujuan, kepentingan, harapan, keadaan kesehatan kehidupan

keluarganya, jenis kontrasepsi apa yang diinginka

Hasil : ibu mengatakan ingin beralih dari kontrasepsi suntik 3 bulan ke

alat kontrasepsi jangka panjang dan ibu memilih kontrasepsi IUD

3. Menjelaskan tentang IUD (definisi, cara kerja, indikasi dan

kontraindikasi, keuntungan dan kekurangan, efek samping IUD).

IUD ialah salah satu jenis alat kontrasepsi bertujuan mencegah

terjadinya kehamilan jangka panjang yang bentuknya kecil, elastis serta
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lengan dengan kawat tembaga lalu dipasangkan didalam rahim.

mempunyai proses kerja yang menghambat kekuatan sperma masuk

terus ke tuba falopii, berpengaruhi terhadap proses pembuahan sebelum

ovum mencapai cavum uteri, sperma dan ovum terhalang bertemu karena

jalannya terhalangi serta kemungkinan pencegah implantasi telur

kedalam uterus

Kondisi yang bisa menggunakan IUD yakni usia reproduksi,

keadaan nulipara, berkeiinginan untuk memakai kontrasepsi jangka

panjang, dalam keadaan menyusui tetapi ingin menggunakan KB, telah

mengalami abortus tetapi tidak mengalami infeksi, resiko rendah dari

IMS, tidak menginginkan metode hormonal, tidak suka mengingat-

ngingat untuk minum pil setiap hari. Adapun kontraindikasinya yaitu :

Sedang hamil (diketahui hamil atau kemungkinan hamil), perdarahan

pada pervagina dan tidak diketahui senyebabnya, kanker genetalia,

sedang atau ada riwayat menderita penyakit radang panggul (PRP) tiga

bulan terakhir atau abortus septic, diketahui menderita TBC pelvic,

kelainan bawaan uterus yang tidak normal ataupun tumor jinak pada

rahim yang berpengaruh kekavum uteri, penderita penyakit trofoblas

ganas, rongga pada rahim ukuranya kurang dari 5 cm

Keuntungan dari penggunaan IUD yaitu : Biasanya hanya

diperlukan sekali motivasi serta sekali pemasangan, tidak berefek

sistemik, ekonomis serta cocok untuk penggunaan berskala besar,

reversibel, keefektivitasan tinggi. Adapun kerugiannya yaitu : dapat
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terjadi perubahan siklus haid (biasanya terjadi di 3 bulan pertama

selanjutnya akan berkurang setelah 3 bulan), haid yang lebih

lamaataupun lebih banyak, terjadi perdarahan (spotting antar menstruasi),

tidak dapat mencegah IMS termasuk HIV/AIDS terasa sedikit nyeri serta

perdarahan (spotting), melepaskan IUD tidak bisa sendiri. Pada segelintir

orang kejang perut akan berlanjut, tembaga yang terdapat pada IUD bisa

meningkatkan darah saat menstruasi dan dapat menimbulkan kram

menstruasi, kadang IUD tertancap dalam rahim, walaupun jarang terjadi

Hasil : ibu mengerti dan paham dengan penjelasan yang telah diberikan

4. Melakukan informed consend sebagai bukti bahwa ibu setuju dengan

tindakan yang akan dilakukan.

Hasil ; ibu dan suami bersedia untuk bertanda tangan

5. Menjelaskan kepada klien hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik,

kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal tekanan

daran : 110/70 mmHg, nadi: 74 ×/menit, suhu: 36,5 ℃, pernafasan : 20

×/menit, hasil pemeriksaan fisik tidak ada kontraindikasi pemasangan

IUD, hasil pemeriksaan penunjang plano test negatif

Hasil : ibu mengerti dengan hasil pemeriksaannya

6. Melakukan pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai standar yang

berlaku.

a. Persiapan alat dan bahan.

1) IUD jenis Copper T

2) Handscoon steril atau DTT
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3) Spekulum cocor bebek

4) Sonde uterus

5) Tenakulum

6) Tampong tang

7) Kassa steril

8) Gunting benang

9) Kain penutup tubuh

10) Lampu sorot

11) Cairan dekontaminasi

12) Tempat sampah

b. Prapemasangan

Masukkan lengan AKDR di dalam kemasan sterilnya :

1) Buka sebagian plastik penutupnya dan lipat kebelakang.

2) Masukkan pendorong kedalam tabung inserter tanpa menyentuh

benda tidak steril .

3) Letakkan kemasan pada tempat yang datar

4) Selipkan karton pengukur dibawah lengan AKDR

5) Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter

sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat

6) Setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, tarik

tabung inserter dari bawah lipatan lengan
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7) Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk

memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke

dalam tabung inserter.

8) Pastikan cincin biru sejajar dengan arah lengan AKDR, untuk

dicocokkan dengan ukuran kavum uteri.

9) Pastikan ujung pendorong menyentuh ujung AKDR

10) AKDR siap diinsersikan ke kavum uteri

c. Langkah pemasangan

1) Persiapan pemasangan

Sebelum memulai tindakan pastikan telah menjaga

privasi pasien, anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung

kemih dan membersihkan area genetalia serta melepaskan

pakaian bagian bawah. Memposisikan ibu dengan posisi

litotomi pada meja genekolog.

2) Prosedur pemasangan

a) Langkah pertama

Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir,

kerigkan menggunakan kain bersih

b) Langkah ke 2

Untuk mencegah kontak langsung gunakan sarung tangan

DTT atau steril

c) Langkah ke 3

Melakukan vulva hygine
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d) Langkah 4

Pasanglah spekulum vagina untuk melihat serviks

e) Langkah 5

Dengan hati-hati jepit serviks menggunakan tenakulum

(takik pertama)

f) Langkah 6

Sonde uterus dimasukkan menggunakan teknik “Tidak

menyentuh” (no touch tehnique) yakni dengan hati-hati

masukkan sonde ke dalam kavum uteri sekali masuk

dengan tidak bersentuhan dengan dinding vagina atau

dengan bibir spekulum.

g) Langkah 7

Sebelum mengeluarkan sonde tentukan dulu kedalaman

serta posisi kavum uteri

h) Langkah 8

Masih dalam kemasan sterilnya ukur kedalaman kavum

uteri ditabung inserter dengan cara menggeser leher

berwarna biru pda tabung inserter, lalu buka plastik

penutup kemasan secara keseluruhan

i) Langkah 9

Tanpa mengenai permukaan yang nonsteril angkat tabung

AKDR dari kemasannya, hati-hati jangan sampai

pendorongnya terdorong.
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j) Langkah 10

Tabung AKDR dipegang, leher biru pada posisi horisontal

(sejajar dengan lengan AKDR). Pada saat melakukan

tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan tabung inserter

ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau

sampai adanya terasa tahanan.

k) Langkah 11

Pegang dan tahan tenakulum beserta pendorong

menggunakan satu tangan

l) Langkah 12

Lengan AKDR dilepas menggunakan teknik withdrawl

yakni dengan masih menahan pendorong tarik keluar

tabung inserter hingga pangkal pendorong.

m) Langkah 13

Pendorong dikeluarkan, lalu dorong tabung inserter

kembali keserviks hingga leher biru bersentuhan dengan

serviks atau adanya terasa tahanan

n) Langkah 14

Ssebagian benang dikeluarkan dari tabung inserter lalu

gunting ± 3 sampai 4 cm

o) Langkah 15

Tabung inserter dikeluarkan lalu buang ketempat sampah

yang telah disediakan
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p) Langkah 16

Tenakulum dilepas secara hati-hati lalu rendam dilarutan

klorin 0,5%

q) Langkah 17

Periksa keadaan serviks dan tempat dijepitnya tenakulum

apabila ada darah dari bekas tersebut, tekan menggunakan

kasa selama 30 sampai 60 detik

r) Langkah 18

Spekulum dikeluarkan secara hati-hati lalu rendam

dilarutan klorin 0,5%

3) Tindakan setelah pemasangan

a) Rendam semua peralatan yang sudah terpakai kedalam

larutan clorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit

b) Bahan yang sudah terpakai dibuang ke tempat sampah yang

telah tersedia

c) Tangan yang masih menggunakan sarung tangan

dicelupkan kedalam larutan clorin 0,5%, buka dalam

keadaan terbalik lalu rendam.

d) Cuci kedua tangan menggunakan sabun dibawah air

mengalir lalu diringkan

e) Sebelum memulangkan amati dulu selama 15 menit dan

pastikan tidak terjadi kram yang hebat

Hasil : tindakan telah dilakukan
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7. Memberitahu cara periksa benang IUD yakni dengan cuci tangan dahulu

lalu masukkan satu jari tengah didalam vagina sambil posisi jongkok

atau dengan angkat salah satu kaki mestinya ibu mampu meraba benang

yang ada di dalam, jangan menarik benang.

Hasil : ibu mengerti dan akan mencobanya.

8. Melakukan konseling pasca pemasangan tentang kunjungan ulang yaitu

tanggal 16 Agustus 2021 (1 minggu setelah pemasangan) dan dapat di

lepas pada tanggal 09 Agustus 2031 tetapi IUD dapat dilepas kapanpun

jika ibu berkeinginan untuk hamil kembali. Segera datang kepusat

pelayanan kesehatan terdekat apabila ibu merasakan keluhan di luar

jadwal kunjungan ulang

Hasil : ibu mengerti dan bersedia datang sesuai jadwal kunjungan ulang

atau saat merasakan keluhan

G. Langkah VII. Evaluasi

Tanggal 09 Agustus 2021

1. Dari anamnesa sampai pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang

tidak ditemukannya kontraindikasi dari pemasangan IUD

2. Ibu dan suami menerima dengan baik maksud serta tujuan yang akan

diberikan yaitu melakukan pemasangan IUD.

3. Ibu dan suami telah melakukan informed consend untuk bukti bahwa ibu

setuju mengenai tindakan yang akan dilakukan.

4. Saat proses pemasangan tidak ditemukan kendala serta komplikasi.
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5. Kontrasepsi IUD telah terpasang dengan jangka waktu perlindungan 10

tahun jenis Copper T

6. Ibu telah diberi petunjuk cara mengecek sendiri benang IUD

7. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam

batas normal tekanan daran : 110/70 mmHg, nadi: 74 ×/menit, suhu:

36,5 ℃, pernafasan : 20 ×/menit,

8. Ibu bersedia datang kembali sesuai jadwal kunjungan ulang yaitu tanggal

16 Agustus 2021 (1 minggu setelah pemasangan) atau ketika ada keluhan

di luar jadwal kunjungan ulang
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “L” DENGAN CALON AKSEPTOR IUD

Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA
TANGGAL 09 AGUSTUS 2021

No. Registrasi : 73XXXXXXX

Tanggal Kunjungan : 09 Agustus 2021 Pukul 07:57 WITA

Tanggal Pengkajian : 09 Agustus 2021 Pukul 08:20 WITA

Nama Pengkaji : Nurhayra

A. Identifikasi Data ibu/suami

Nama : Ny “L” / Tn “A”

Umur : 35 tahun / 38 tahun

Nikah/Lamanya : 2× / ± 6tahun / 1 × / ± 6tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / SMA

Pekerjaan : IRT / Polisi

Alamat : Pallangga

B. Data Subjektif

1. Ibu ingin beralih ke kontrasepsi jangka panjang untuk menjarangkan

kehamilannya

2. Ibu pernah menjadi aksepror KB suntik 3 bulan (DMPA) selama ±5

tahun dengan efek samping yang pernah diderita ibu adalah kegemukan

dan siklus haid tidak teratur
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3. Ibu memilih alat kontrasepsi IUD dan untuk pertamakali memakai KB

IUD

4. Ibu mengatakan yang memenuhi kebutuhan dan pengambilan keputusan

adalah suami. Ibu telah mendiskusikan dengan suami dan keluarga

tentang keiinginannya untuk berKB IUD. Suami dan keluarga setuju jika

ibu menggunakan KB IUD untuk menjarangkan kehamilannya.

5. Ibu memiliki 3 orang anak. Anak terakhir berusia ±4 bulan dan ASI

ekslusif.

6. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat menderita penyakit menurun

serta menahun yakni penyakit hipertensi, diabetes melitus (DM), jantung,

asma dan penyakit serius lainnya. Tidak ada riwayat penyakit menular

seksual seperti gonore, sifili dan HIV/AIDS

7. Ibu mengatakan menarce umur 12 tahun, siklus haid teratur 28-30 hari,

lamanya 6-7 hari dan ibu merasakan nyeri perut pada saat haid tetapi

masih bisa melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya.

8. Ibu tidak memiliki riwayat pernah mengalami kehamilan ektopik atau

radang panggul

9. Ibu tidak memiliki riwayat tumor jinak rahim serta kanker genetalia

10. Ibu tidak memiliki riwayat alergi obat

C. Data Objektif

1. Pemeriksaan Umum

a. Keadaan umum ibu baik

b. Kesadaran : Composmentis
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c. Berat badan : 52 kg

d. Tinggi badan : 150 cm

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

a. Tekanan Darah : 110/70 mmHg

b. Nadi : 74 ×/menit

c. Suhu : 36,5 ℃

d. Pernafasan : 20 ×/menit

3. Pemeriksaan Fisik

a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus

b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak ada

teraba massa dan nyeri tekan

c. Abdomen : tidak terdapat luka bekas oprasi, tidak ada teraba

massa serta nyeri tekan

d. Genetalia : tidak ada varices, tidak ada pengeluara darah yang

tidak diketahui penyebabnya

e. Ekstremitas bawah : simetris, tidak ada varices dan tidak ada odema

4. Pemeriksaan Penunjang

a. Plano test : Negatif

b. Hb : 12,5 gram/dl

D. Assesment

Ny “L” PIII A0 dengan calon akseptor IUD Copper T
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E. Planning

Tanggal 09 Agustus 2021, pukul 08:20 WITA

1. Memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan memberikan

perhatian sepenuhnya pada klien pada saat pertemuan pertama

Hasil : sapa dan salam telah diberikan, terciptanya hubungan emosional

yang baik

2. Memberikan pertanyaan tentang pengalaman ber-KB, kesehatan

reprodksi, tujuan, kepentingan, harapan, keadaan kesehatan kehidupan

keluarganya, jenis kontrasepsi apa yang diinginka

Hasil : ibu mengatakan ingin beralih dari kontrasepsi suntik 3 bulan ke

alat kontrasepsi jangka panjang dan ibu memilih kontrasepsi IUD

3. Menjelaskan mengenai IUD (pengertian, mekanisme kerja, yang bisa

menggunakan dan tidak dapat menggunakan, kelebihan serta kekurangan,

efek dari penggunaan IUD).

IUD ialah salah satu jenis alat kontrasepsi bertujuan mencegah

terjadinya kehamilan jangka panjang yang bentuknya kecil, elastis serta

lengan dengan kawat tembaga lalu dipasangkan didalam rahim.

mempunyai proses kerja yang menghambat kekuatan sperma masuk

terus ke tuba falopii, berpengaruhi terhadap proses pembuahan sebelum

ovum mencapai cavum uteri, sperma dan ovum terhalang bertemu karena

jalannya terhalangi serta kemungkinan pencegah implantasi telur

kedalam uterus
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Kondisi yang bisa menggunakan IUD yakni usia reproduksi,

keadaan nulipara, berkeiinginan untuk memakai kontrasepsi jangka

panjang, dalam keadaan menyusui tetapi ingin menggunakan KB, telah

mengalami abortus tetapi tidak mengalami infeksi, resiko rendah dari

IMS, tidak menginginkan metode hormonal, tidak suka mengingat-

ngingat untuk minum pil setiap hari. Adapun kontraindikasinya yaitu :

Sedang hamil (diketahui hamil atau kemungkinan hamil), perdarahan

pada pervagina dan tidak diketahui senyebabnya, kanker genetalia,

sedang atau ada riwayat menderita penyakit radang panggul (PRP) tiga

bulan terakhir atau abortus septic, diketahui menderita TBC pelvic,

kelainan bawaan uterus yang tidak normal ataupun tumor jinak pada

rahim yang berpengaruh kekavum uteri, penderita penyakit trofoblas

ganas, rongga pada rahim ukuranya kurang dari 5 cm

Keuntungan dari penggunaan IUD yaitu : Biasanya hanya

diperlukan sekali motivasi serta sekali pemasangan, tidak berefek

sistemik, ekonomis serta cocok untuk penggunaan berskala besar,

reversibel, keefektivitasan tinggi. Adapun kerugiannya yaitu : dapat

terjadi perubahan siklus haid (biasanya terjadi di 3 bulan pertama

selanjutnya akan berkurang setelah 3 bulan), haid yang lebih

lamaataupun lebih banyak, terjadi perdarahan (spotting antar menstruasi),

tidak dapat mencegah IMS termasuk HIV/AIDS terasa sedikit nyeri serta

perdarahan (spotting), melepaskan IUD tidak bisa sendiri. Pada segelintir

orang kejang perut akan berlanjut, tembaga yang terdapat pada IUD bisa
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meningkatkan darah saat menstruasi dan dapat menimbulkan kram

menstruasi, kadang IUD tertancap dalam rahim, walaupun jarang terjadi

Hasil : ibu mengerti dan paham dengan penjelasan yang telah diberikan

4. Melakukan informed consend sebagai bukti jika ibu setuju dengan

tindakan yang akan dilakukan.

Hasil ; ibu dan suami bersedia untuk bertanda tangan

5. Menjelaskan kepada klien hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik,

kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal tekanan

daran : 110/70 mmHg, nadi: 74 ×/menit, suhu: 36,5 ℃, pernafasan : 20

×/menit, hasil pemeriksaan fisik tidak ada kontraindikasi pemasangan

IUD, hasil pemeriksaan penunjang plano test negatif

Hasil : ibu mengerti dengan hasil pemeriksaannya

6. Melakukan proses pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai standar

yang berlaku.

a. Persiapan alat dan bahan.

1) IUD jenis Copper T

2) Handscoon steril atau DTT

3) Spekulum cocor bebek

4) Sonde uterus

5) Tenakulum

6) Tampong tang

7) Kassa steril

8) Gunting benang
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9) Kain penutup tubuh

10) Lampu sorot

11) Cairan dekontaminasi

12) Tempat sampah

b. Prapemasangan

1) Lengan AKDR dimasukkan di dalam kemasan sterilnya :

2) Buka sebagian plastik penutupnya dan lipat kebelakang.

3) Masukkan pendorong kedalam tabung inserter tanpa menyentuh

benda tidak steril .

4) Letakkan kemasan pada tempat yang datar

5) Selipkan karton pengukur dibawah lengan AKDR

6) Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter

sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat

7) Setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, tarik

tabung inserter dari bawah lipatan lengan

8) Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk

memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke

dalam tabung inserter.

9) Pastikan cincin biru sejajar dengan arah lengan AKDR, untuk

dicocokkan dengan ukuran kavum uteri.

10) Pastikan ujung pendorong menyentuh ujung AKDR

11) AKDR siap diinsersikan ke kavum uteri
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c. Proses pemasangan

1) Persiapan pemasangan

Sebelum memulai tindakan pastikan telah menjaga

privasi pasien, anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung

kemih dan membersihkan area genetalia serta melepaskan

pakaian bagian bawah. Memposisikan ibu dengan posisi

litotomi pada meja genekolog.

2) Prosedur pemasangan

a) Langkah pertama

Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir,

kerigkan menggunakan kain bersih

b) Langkah ke 2

Untuk mencegah kontak langsung gunakan sarung tangan

DTT atau steril

c) Langkah ke 3

Melakukan vulva hygine

d) Langkah 4

Pasanglah spekulum vagina untuk melihat serviks

e) Langkah 5

Dengan hati-hati jepit serviks menggunakan tenakulum

(takik pertama)

f) Langkah 6
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Sonde uterus dimasukkan menggunakan teknik “Tidak

menyentuh” (no touch tehnique) yakni dengan hati-hati

masukkan sonde ke dalam kavum uteri sekali masuk

dengan tidak bersentuhan dengan dinding vagina atau

dengan bibir spekulum.

g) Langkah 7

Sebelum mengeluarkan sonde tentukan dulu kedalaman

serta posisi kavum uteri

h) Langkah 8

Masih dalam kemasan sterilnya ukur kedalaman kavum

uteri ditabung inserter dengan cara menggeser leher

berwarna biru pda tabung inserter, lalu buka plastik

penutup kemasan secara keseluruhan

i) Langkah 9

Tanpa mengenai permukaan yang nonsteril angkat tabung

AKDR dari kemasannya, hati-hati jangan sampai

pendorongnya terdorong.

j) Langkah 10

Tabung AKDR dipegang, leher biru pada posisi horisontal

(sejajar dengan lengan AKDR). Pada saat melakukan

tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan tabung inserter

ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau

sampai adanya terasa tahanan.
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k) Langkah 11

Pegang dan tahan tenakulum beserta pendorong

menggunakan satu tangan

l) Langkah 12

Lengan AKDR dilepas menggunakan teknik withdrawl

yakni dengan masih menahan pendorong tarik keluar

tabung inserter hingga pangkal pendorong.

m) Langkah 13

Pendorong dikeluarkan, lalu dorong tabung inserter

kembali keserviks hingga leher biru bersentuhan dengan

serviks atau adanya terasa tahanan

n) Langkah 14

Sebagian benang dikeluarkan dari tabung inserter lalu

gunting ± 3 sampai 4 cm

o) Langkah 15

Tabung inserter dikeluarkan lalu buang ketempat sampah

yang telah disediakan

p) Langkah 16

Tenakulum dilepas secara hati-hati lalu rendam dilarutan

klorin 0,5%
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q) Langkah 17

Periksa keadaan serviks dan tempat dijepitnya tenakulum

apabila ada darah dari bekas tersebut, tekan menggunakan

kasa selama 30 sampai 60 detik

s) Langkah 18

Spekulum dikeluarkan secara hati-hati lalu rendam

dilarutan klorin 0,5%

3) Tindakan setelah pemasangan

a) Rendam semua peralatan yang sudah terpakai kedalam

larutan clorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit

b) Bahan yang sudah terpakai dibuang ke tempat sampah yang

telah tersedia

c) Tangan yang masih menggunakan sarung tangan

dicelupkan kedalam larutan clorin 0,5%, buka dalam

keadaan terbalik lalu rendam.

d) Cuci kedua tangan menggunakan sabun dibawah air

mengalir lalu diringkan

e) Sebelum memulangkan amati dulu selama 15 menit dan

pastikan tidak terjadi kram yang hebat

Hasil : tindakan telah dilakukan

7. Memberitahu cara periksa benang IUD yakni dengan cuci tangan dahulu

lalu masukkan satu jari tengah didalam vagina sambil posisi jongkok
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atau dengan angkat salah satu kaki mestinya ibu mampu meraba benang

yang ada di dalam, jangan menarik benang.

Hasil : ibu mengerti dan akan mencobanya.

8. Melakukan konseling pasca pemasangan tentang kunjungan ulang yaitu

tanggal 16 Agustus 2021 (1 minggu setelah pemasangan) dan dapat di

lepas pada tanggal 09 Agustus 2031 tetapi IUD dapat dilepas kapanpun

jika ibu berkeinginan untuk hamil kembali. Segera datang kepusat

pelayanan kesehatan terdekat apabila ibu merasakan keluhan di luar

jadwal kunjungan ulang

Hasil : ibu mengerti dan bersedia datang sesuai dengan jadwal kunjungan

ulang atau saat merasakan keluhan.
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “L” DENGAN CALON AKSEPTOR IUD

Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA
TANGGAL 16 AGUSTUS 2021

No. Registrasi : 73XXXXXXX

Tanggal Kunjungan : 16 Agustus 2021 Pukul 09:25 WITA

Tanggal Pengkajian : 16 Agustus 2021 Pukul 09:30 WITA

Nama Pengkaji : Nurhayra

A. Identifikasi Data ibu/suami

Nama : Ny “L” / Tn “A”

Umur : 35 tahun / 38 tahun

Nikah/Lamanya : 2× / ± 6tahun / 1 × / ± 6tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / SMA

Pekerjaan : IRT / Polisi

Alamat : Pallangga

B. Data subjektif

1. Sempat mengalmai bercak setelah pemasangan tapi sudah berhenti

2. Ibu merasakan nyeri dibagian bawah perutya dan sifatnya hilang timbul

hal ini membuat ibu cemas

3. Suami tidak ada keluhan

4. Ibu datang untuk melakukan kontrol sesuai jadwal yang telah diberikan
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C. Data objektif

1. Pemeriksaan Umum

a. Keadaan umum ibu baik

b. Kesadaran : Composmentis

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

a. Tekanan Darah : 120/80 mmHg

b. Nadi : 80 ×/menit

c. Suhu : 36,5 ℃

d. Pernafasan : 20 ×/menit

3. Pemeriksaan Fisik

a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus

b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak teraba

massa ataupun nyeri tekan

c. Abdomen : tidak ditemukan luka bekas oprasi, tidak teraba

massa ataupun nyeri tekan

d. Genetalia : tidak ditemukan varices, tidak terdapat keputihan

yang abnormal, tidak ditemukan pengeluaran darah yang tidak

diketahui penyebabnya, benang IUD nampak didepan mulut rahim.

D. Assesment

Ny “L” akseptor KB IUD jenis Copper T hari ke 7 dengan nyeri pada perut

bagian bawah.
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E. Planning

Tanggal 16 Agustus 2021, pukul 09:30 WITA

1. Memberitahu kepada ibu hasil dari pemeriksaan.

Hasil : ibu mengerti

2. Memberitahu ibu rasa nyeri atau kram yang dirasakan di perut bisa

terjadi saat setelah dilakukan pemasangan IUD dengan sendirinya akan

berangsur-angsur hilang .

Hasil : ibu mengerti dan tidak cemas lagi

3. Menganjurkan ibu untuk membilas vagina, mengosongkan kandung

kemih serta menanggalkan pakaian bagian bawah

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Mempersiapkan alat serta bahan saat pemeriksaan kontrol IUD

a. Handscoon steril atau DTT

b. Spekulum cocor bebek

c. Kassa steril

d. Lampu sorot

e. Cairan dekontaminasi

f. Tempat sampah

Hasil : alat dan bahan telah disiapkan

5. Mempersilahkan ibu untuk naik kemeja genekologi serta memposisikan

ibu

Hasil ; ibu mengerti dan telah melakukannya.
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6. Melakukan pemeriksaan IUD dengan menggunakan sarung tangan yang

steril pada kedua tangan untuk menghindari kontak langsung lalu

melakukan vulva hygine kemudian memasang spekulum cocor bebek

dan melakukan inspeksi

Hasil: IUD terpasang dengan baik, benang terlihat di depan mulut rahim

kira-kira 3 cm dan tidak dijumpai tanda - tanda peradangan pada portio.

7. Membersihkan semua alat yang telah dipakai dan membuang bahan yang

tidak diperlukan ke tempat sampah.

Hasil : alat telah di dekontaminasi

8. Mempersilahkan ibu untuk turun dan memakai pakaiannya kembali

Hasil : ibu mengerti dan telah memakai pakaian.

9. Memberikan health education kepada ibu perihal personal hygine, pola

istirahat serta nutrisi

a. Personal hygine

Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga

kebersihan tubuh, menganti pakaian terutama pakaian dalamnya

apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah

genetalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.

b. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur

siang ± 2 jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari guna menghindari

stress atau cemas berlebihan.
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c. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi maknan bergizi

seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukanynya

10. Melakukan pemberian obat asam mafenamat 3×500 mg/8 jam atau 3×

sehari untuk meredakan nyeri.

Hasil : telah diberikan obat dan ibu bersedia mengonsumsinya

11. Menganjurkan ibu untuk datang lagi tanggal 09 September 2021 untuk

kontrol IUD. Segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat

apabila keluhan tidak teratasi atau muncul keluhan baru bahkan sampai

terjadi kompilkasi

Hasil : ibu mengerti dan bersedia datang sesuai jadwal atau saat keluhan

tidak teratasi atau jika muncul keluhan baru bahka sampai terjadi

komplikasi

12. Meminta izin kepada ibu untuk dilakukannya kunjungan rumah.

Hasil : ibu tidak keberatan jika dilakukan kunjungan rumah
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “L” DENGAN CALON AKSEPTOR IUD

Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2021

No. Registrasi : 73XXXXXXX

Tanggal Kunjungan : 31 Agustus 2021 Pukul 15:30 WITA

Tanggal Pengkajian : 31 Agustus 2021 Pukul 15:30 WITA

Tempat : Rumah Ny “L”

Nama Pengkaji : Nurhayra

A. Identifikasi Data ibu/suami

Nama : Ny “L” / Tn “A”

Umur : 35 tahun / 38 tahun

Nikah/Lamanya : 2× / ± 6tahun / 1 × / ± 6tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / SMA

Pekerjaan : IRT / Polisi

Alamat : Pallangga

B. Data subjektif

1. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dirasakan lagi

2. Ibu mengatakan suami tidak ada keluhan

3. Ibu mengatakan tidak ada perdarahan/ bercak diluar siklus haid, tidak

pernah mengalami keputihan yang abnormal

4. Ibu mengatakan obat yang diberikan telah habis
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C. Data objektif

1. Pemeriksaan umum

a. Keadaan umum ibu baik

b. Kesadaran : Composmentis

2. Pemeriksaan tanda - tanda vital

a. Tekanan Darah : 120/70 mmHg

b. Nadi : 78 ×/menit

c. Suhu : 36,5 ℃

d. Pernafasan : 22 ×/menit

3. Pemeriksaan fisik

a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus

b. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak teraba

massa ataupun nyeri tekan

c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak teraba massa

ataupun nyeri tekan

d. Genetalia : tidak ditemukan varices, tidak ada keputihan yang

abnormal, tidak ada pendarahan/bercak yang tidak diketahui

penyebabnya.

D. Assesment

Ny “L” akseptor KB IUD jenis Copper T hari ke 22
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E. Planning

Tanggal 31 Agustus 2021,pukul 15:30 WITA

1. Memberitahu kepada ibu hasil pemeriksaan.

Hasil : keadaan ibu baik, kesadaran composentis, TTV dalam batas

normal, tidak ada keputihan yang abnormal, tidak ada pendarahan/bercak

yang tidak diketahui penyebabnya.

2. Memberitahu kembali ibu cara memeriksa benang IUD secara mandiri

Hasil : ibu pernah mencobanya sekali, ibu bisa merasakan benang IUD

tetapi tidak menariknya

3. Memberikan health education kepada ibu mengenai personal hygine,

pola istirahat dan nutrisi

a. Personal hygine

Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga

kebersihan tubuh, menganti pakaian terutama pakaian dalamnya

apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan area

genetalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.

d. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur

siang ± 2 jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari untuk menghindari

stress atau cemas berlebihan.

e. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi maknan bergizi

seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah..
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Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Memberitahu ibu untuk datang lagi tanggal 09 September 2021 untuk

kontrol IUD. Segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat

apabila muncul keluhan baru bahkan sampai terjadi kompilkasi

Hasil : ibu mengerti dan bersedia datang sesuai jadwal atau saat keluhan

tidak teratasi atau jika muncul keluhan baru bahka sampai terjadi

komplikasi



122

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “L” DENGAN CALON AKSEPTOR IUD

Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA
TANGGAL 09 SEPTEMBER 2021

No. Registrasi : 73XXXXXXX

Tanggal Kunjungan : 09 September 2021 Pukul 10:14 WITA

Tanggal Pengkajian : 09 September 2021 Pukul 10:20 WITA

Nama Pengkaji : Nurhayra

A. Identifikasi data ibu/suami

Nama : Ny “L” / Tn “A”

Umur : 35 tahun / 38 tahun

Nikah/Lamanya : 2× / ± 6tahun / 1 × / ± 6tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / SMA

Pekerjaan : IRT / Polisi

Alamat : Pallangga

B. Data subjektif

1. Ibu mengatakan dirinya serta suami tidak ada keluhan yang dirasakan

lagi

2. Ibu mengatakan tidak ada perdarahan/ bercak , tidak pernah mengalami

keputihan yang abnormal

3. Ibu belum pernah mendapatkan haid setelah setelah pemasangan IUD

4. Ibu menyusui anaknya dengan ASI eksklusif
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5. Ibu datang untuk kontrol sesuai jadwal yang telah diberikan

C. Data objektif

1. Pemeriksaan Umum

a. Keadaan umum ibu baik

b. Kesadaran : Composmentis

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

a. Tekanan Darah : 110/80 mmHg

b. Nadi : 77 ×/menit

c. Suhu : 36,5 ℃

d. Pernafasan : 21 ×/menit

3. Pemeriksaan Fisik

a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus

b. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak teraba

massa ataupun nyeri tekan

c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak ada teraba massa

dan nyeri tekan

d. Genetalia : tidak ditemukan varices, tidak keputihan yang

abnormal, tidak ditemukan pengeluaran darah yang tidak diketahui

penyebabnya, benang IUD nampak didepan mulut rahim.

D. Assesment

Ny “L” dengan akseptor KB IUD jenis Copper T 1 bulan setelah pemasangan
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F. Planning

Tanggal 09 September 2021,pukul 10:20 WITA

1. Memberitahu kepada ibu hasildari pemeriksaan.

Hasil : ibu mengerti dan sangat senang

2. Menganjurkan ibu untuk membilas vagina, mengosongkan kandung

kemih serta menanggalkan pakaian bagian bawah

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Mempersiapkan alat serta bahan saat pemeriksaan kontrol IUD

Hasil : alat dan bahan telah disiapkan

4. Mempersilahkan ibu untuk berbaring diatas meja genekologi serta

memposiskani ibu

Hasil : ibu mengerti dan telah melakukannya.

5. Melakukan pemeriksaan IUD dengan kedua tangan menggunakan sarung

tangan steril untuk menghindari kontak langsung lalu melakukan vulva

hygine kemudian memasang spekulum cocor bebek dan melakukan

inspeksi

Hasil: IUD terpasang dengan baik, benang terlihat di depan mulut rahim

kira-kira 3 cm dan tidak dijumpai tanda - tanda peradangan pada portio.

6. Membersihkan semua alat yang telah dipakai dan membuang bahan yang

tidak diperlukan ke tempat sampah.

Hasil : alat telah di dekontaminasi

7. Mempersilahkan ibu untuk turun dan memakai pakaiannya kembali

Hasil : ibu mengerti dan telah memakai pakaian.
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8. Memberikan health education kepada ibu mengenai personal hygine,

pola istirahat dan nutrisi

a. Personal hygine

Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga

kebersihan tubuh, menganti pakaian terutama pakaian dalamnya

apabila sudah diraskan kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah

genetalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.

b. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan cara

tidur siang ± 2 jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari

c. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi maknan bergizi

seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

9. Menganjurkan ibu untuk datang lagi selanjutnya 3 bulan lalu setiap 6

bulan berikutnya setahun sekali untuk kontrol IUD. Segera datang

kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat keluhan.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia datang sesuai jadwal atau saat ada

keluhan
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Table 3. 3 MATRIKS KUNJUNGAN

kunju
ngan

Hari, tangal
dan jam

Tempat Keluhan Hasil pemeriksaan Asuhan Evaluasi

1 Senin,
09 Agustus
2021

Pukul 08:20
WITA

Puskesmas
Pallangga

1. Ibu ingin
beralih
dari suntik
3 bulan ke
kontrasep
si jangka
panjang

2. Ibu ingin
mengguna
kan KB
IUD

DS :
1. Tidak pernah mengalami perdarahan/perdarahan bercak

antara haid atau setelah senggama
2. Tidak ada riwayat penyakit radang panggul dan

kehamilan ektopik
3. Tidak ada riwayat tumor jinak rahim dan kanker alat

genetalia
4. Tidak pernah mengalami haid banyak (>1-2 pembalut

setiap 4 jam)
5. Tidak pernah mengalami haid lama (>8 hari)?
6. Tidak pernah mengalami dismenorea berat yang

membutuhkan analgetik dan atau istirahat baring

DO :
1. Pemeriksaan umum :

a. Keadaan umum ibu baik
b. Kesadaran Composentis
c. Berat badan : 52 kg
d. Tinggi badan : 150 cm

2. Pemeriksaan TTV

1. Dari TTV dan hasil
pemeriksaan tidak
ditemukan
kontraindikasi
pemasangan IUD

2. Dilakukan
pemasangan IUD

3. Memberitahu cara
memeriksa benang
IUD secara mandiri

4. Jadwal kunjungan
ulang yaitu tanggal 16
Agustus 2021 (1
minggu setelah
pemasangan). Segera
datang kepusat
pelayanan kesehatan
terdekat apabila

1. Ibu dan suami
mengerti
dengan
penjelasan
yang diberikan

2. TTV dalam
batas normal

3. Tidak ada
kendala pada
saat proses
pemasangan
IUD

4. Ibu bersedia
untuk datang
kembali sesuai
jadwal
kunjungan
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a. TD : 110/70 mmHg
b. N : 74 ×/menit
c. S: 36,5 ℃
d. P: 20 ×/menit

3. Pemeriksaan fisik :
a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera

tidak ikterus
b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan

tidak ada teraba massa dan nyeri tekan
c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak

ada teraba massa dan nyeri tekan
d. Genetalia : tidak ada varices, tidak ada

pengeluara darah yang tidak diketahui
penyebabnya, tidak ada keputihan yang abnormal

e. Ekstremitas bawah : simetris, tidak ada varices
dan tidak ada odema

4. Pemeriksaan penunjang
a. Plano test : Negatif
b. Hb :11,5 gram/dl

muncul keluhan

2 Senin,
16 Agustus
2021

Pukul 09:30

Puskesmas
Pallangga

1. Ibu
merasaka
n kram
pada perut
hal ini

DS :
1. Ibu mengatakan sempat mengalmai bercak setelah

pemasangan tapi sudah berhenti
2. Suami tidak ada keluhan saat berhubungan seksual
3. Ibu ingin melakukan kontrol sesuai jadwal yang telah

1. Melakukan
pemeriksaan IUD

2. Pemberian obat asam
mafenamat 3×500
mg/8 jam atau 3×

1. Ibu mengerti
dengan
penjelasan
yang diberikan
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WITA membuat
ibu cemas

2. Ibu
mengatak
an sempat
mengalma
i bercak
setelah
pemasang
an tapi
sudah
berhenti

diberikan

DO :
1. Pemeriksaan umum

a. Keadaan umum ibu baik
b. Kesadaran : Composentis

2. Pemeriksaan TTV
a. TD : 120/80 mmHg
b. N : 80 ×/menit
c. S: 36,5 ℃
d. P: 20 ×/menit

3. Pemeriksaan fisik
a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera

tidak ikterus
b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan

tidak ada teraba massa dan nyeri tekan
c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak

ada teraba massa dan nyeri tekan
d. Genetalia : tidak ada varices, tidak ada

keputihan yang abnormal, tidak ada pengeluaran
darah yang tidak diketahui penyebabnya, IUD
terpasang dengan baik benang terlihat di depan
mulut rahim kira-kira 3 cm, tidak dijumpai tanda -
tanda peradangan pada portio.

sehari untuk
meredakan nyeri yang
dirasa

3. Personal hygine
terutama kebersihan
pakaian dalam

4. Jadwal kunjungan
ulang tanggal 09
September 2021(1
bulan setelah
pemasangan). Segera
datang kepusat
pelayanan kesehatan
terdekat apabila
muncul keluhan baru
bahkan sampai terjadi
kompilkasi

2. TTV dalam
batas normal
dan IUD
terpasang
dengan baik
serta tidak
ada tanda -
tanda infeksi

3. Ibu bersedia
datang sesuai
tanggal
kunjungan
atau ketika
muncul
keluhan diluar
jadwal
kunjungan



129

3 Selasa
31 Agustus
2021
Pukul 15:30
WITA

Rumah

Ny “L”

Ibu tidak ada
keluhan

DS:
1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan kram

diperutnya dan ibu tidak cemas lagi
2. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dirasakan lagi
3. Ibu mengatakan suami tidak ada keluhan
4. Ibu mengatakan tidak ada perdarahan/ bercak diluar

siklus haid, tidak pernah mengalama keputihan yang
abnormal

5. Ibu mengatakan obat yang diberikan telah habis

DO:
1. Pemeriksaan umum

a. Keadaan umum ibu baik
b. Kesadaran : Composentis

2. Pemeriksaan TTV
a. TD : 120/70 mmHg
b. N : 78 ×/menit
c. S : 36,5 ℃
d. P : 22 ×/menit

3. Pemeriksaan fisik
a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera

tidak ikterus
b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan

tidak ada teraba massa dan nyeri tekan
c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak

ada teraba massa dan nyeri tekan

1. Memberitahu kembali
ibu cara memeriksa
benang IUD secara
mandir dan
menanyakan apakah
pernah dilakukan atau
belum, jika sudah apa
hasilnya

2. Memberikan health
education kepada ibu

3. Jadwal kunjungan
ulang tanggal 09
September 2021(1
bulan setelah
pemasangan). Segera
datang kepusat
pelayanan kesehatan
terdekat apabila
muncul keluhan baru
bahkan sampai terjadi
kompilkasi

1. Ibu mengerti
dengan
penjelasan
yang diberikan

2. Personal
hygine ibu
cukup baik,
TTV dalam
batas normal

3. Ibu bersedia
datang sesuai
tanggal
kunjungan
atau ketika
muncul
keluhan diluar
jadwal
kunjungan
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d. Genetalia : tidak ada varices, tidak ada
keputihan yang abnormal, tidak ada
pendarahan/bercak yang tidak diketahui
penyebabnya.

4 Senin,
09
Septe,mber
2021

Pukul 10:20
WITA

Puskesmas
Pallangga

Ibu ingin
melakukan
kontrol sesuai
jadwal yang
telah diberikan

DS :
1. Ibu dan suami tidak ada keluhan yang dirasakan lagi
2. Ibu mengatakan tidak ada perdarahan/ bercak , tidak

pernah mengalami keputihan yang abnormal
3. Ibu belum pernah mendapatkan haid setelah

pemasangan
4. Ibu menyusui anaknya dengan ASI eksklusif

DO :
1. Pemeriksaan umum

a. Keadaan umum ibu baik
b. Kesadaran : Composentis

2. Pemeriksaan TTV
a. TD : 120/70 mmHg
b. N : 78 ×/menit
c. S : 36,5 ℃
d. P : 22 ×/menit

3. Pemeriksaan fisik :
a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera

tidak ikterus

1. Melakukan
pemeriksaan IUD

2. Personal hygine
terutama kebersihan
pakaian dalam dan
area genetalia

3. Jadwal kunjungan
ulang 3 bulan
selanjutnya, setiap 6
bulan berikutnya, 1
tahun sekali untuk
kontrol IUD. Segera
datang kepusat
pelayanan kesehatan
terdekat apabila
terdapat keluhan.

1. TTV dalam
batas normal
dan IUD
terpasang
dengan baik
serta tidak
ada tanda -
tanda infeksi

2. Ibu mengerti
dengan
penjelasan
yang diberikan

3. Ibu bersedia
datang sesuai
tanggal
kunjungan
atau ketika
muncul
keluhan diluar
jadwal
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b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan
tidak ada teraba massa dan nyeri tekan

c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak
ada teraba massa dan nyeri tekan

d. Genetalia : tidak ada varices, tidak keputihan
yang abnormal, tidak ada pengeluaran darah yang
tidak diketahui penyebabnya, benang IUD nampak
didepan mulut rahim kira-kira 3 cm, tidak
dijumpai tanda - tanda peradangan pada portio.

kunjungan
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BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil

tinjauan kasus pada pelaksanaan Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga

Berencana pada Ny “L”dengan akseptor baru KB IUD yang telah diaksanakan

diPuskesmas Pallangga tanggal 09 Agustus 2021 - 09 September 2021

Penulis akan menguraikan 7 langkah Varney dan SOAP dalam

penerapan asuhan kebidanan secara teoritis yang di mulai dari identifikasi data

dasar, merumuskan diagnosa/masalah aktual dan potensial, tindakan

segera/kolaborasi, perencanaan, implementasi, serta evaluasi asuhan kebidanan

yang terjadi pada Ny “L”.

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Teori menjelaskan bahwa identifikasi data dasar merupakan tahap

awal dari proses manajemen asuhan kebidanan yang bertujuan untuk

mengumpulkan informasi mengenai akseptor sebagai evaluasi keadaan

secara menyeluruh, lengkap dan terfokus yakni dengan mempertanyakan

riwayat kesehatan yang dialami oleh akseptor mencakup fisik, psikososial

serta spiritual. Informasi dapat diperoleh dengan melakukan wawancara

langsung terhadap klien ataupun keluarganya dansebagian bersumber dari

pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala sampai kekaki dan pemerikasaan

penunjang/laboratorium.
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AKDR atau dengan istilah lainnya IUD yaitu alat kontrasepsi dengan

bentuk kecil, silastis, disekitarnya memiliki lengan ataupun kawat tembaga

pemasangannya didalam rongga rahim dengn perlindungan jangka waktu

yang panjang akan kehamilan (BKKBN,2017). AKDR/IUD termasuk alat

kontrasepi metode modern yaitu suatu alat untuk menahan agar tidak terjadi

kehamilan dengan efektifitas tinggi, aman dan refersible. Terbuat dari plastik

atau logam kecil dipasang dalam uterus melalui kanalis servikalis (Imelda,

2018, Jitowiyono, 2019: 107)

Menurut (Setyorini, 2014: 204-205) Yang dapat menggunakan IUD

yaitu ibu usia reproduksi, kondisi nulipara, berkeinginan memakai

kontrasepsi yang jangka panjang, sedang menyusui dan ingin ber-KB ,

setelah mengalami abortus tetapi tidak infeksi, resiko rendah dari IMS, tidak

menginginkan metode hormonal serta tidak suka untuk mengingat – ngingat

untuk setiap hari minum pil .

Pada umumnya IUD dapat digunakan pada ibu dalam segala

kemungkinan keadaan misalnya perokok, sedang mengonsumsi antibiotika

atau anti kejang, badan yang gemuk atau kurus. Begitupula pada ibu dalam

keadaan dengan penderita atau ada riwayat tumor jinak atau kanker pada

payudara, merasa pusing dan sakit kepala, memiliki riwayat tekanan darah

tinggi, terdapat varises pada tungkai atau divulva, penderita dengan riwayat

penyakit jantung (termasuk penyakit jantung katup dapat diberi

antibiotikasebelum pemasangan AKDR), penderita atau memiliki riwayat

stroke, penderita diabetes, setelah pembedahan pelvic, penderita penyakit hati
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atau empedu, setelah kehamilan ektopik, skistosomiasis (tanpa anemia,

penderita penyakit tiroid, malaria, epilepsy dan nonpelvik TBC

Adapun beberapa kondisi yang dapat menjadi kontraindikasi untuk

dipasangnya alat kontrasepsi jenis IUD yakni hamil, gangguan perdarahan,

rahim dengan kelainan bawaan, peradangan pada genetalia, ada kecurigaan

tumor ganas pada alat kelamin, tumor jinak pada rahim, perdarahan uterus

yang tidak normal, panggul yang radang, ada kanker pada organ-organ

panggul yang berasal dari jaringan kulit atau penyusun dinding organ,

kelainan panggul, mioma uteri terutama submukosa, nyeri haid hebat/berat,

stenosis kanalis servikalis, anemia berat dan gangguan koagulasi darah, dan

penyakit jantung reumatik. Rongga rahim ukuranya kurang dari 5 cm sedang

atau ada riwayat menderita PRP tiga bulan terakhir atau abortus septic ukuran

rongga rahim kurang dari 5 cm (Putri dan Dwita, 2016, Setyorini, 2014: 205)

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny

“L” Data awal yang dikumpulkan mulai dari data subjektif antara lain

identitas ibu/suami, keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan,

persalinan dan nifas yang lalu, riwayat KB, riwayat kesehatan dan pola

kebiasaan sehari-hari seperti nutrisi, eliminasi, pola istirahat, personal

hygiene, aktivitas dan data psikososial, ekonomi dan spiritua

Data subjektif yang bisa didapatkan dengan menanyakan identitas

klien yaitu nama Ny “L” umur 35 tahun seorang ibu rumah tangga dengan

pendidikan terakhir S1 serta beralamat diPallangga, ibu datang ke Puskesmas

Pallangga untuk beralih ke kontrasepsi jangka panjang untuk menjarangkan
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kehamilannya dan ibu memilih IUD. Ibu memiliki 3 orang anak dengan jenis

kelamin 1 orang laki-laki serta 2 orang perempuan , anak terakhir ibu

berumur ±4 bulan sekarang masih menyusui anaknya. Ibu mengatakan tidak

ada riwayat penyakit yang menurun serta menahun, tidak ada riwayat

penyakit menular seksual, tidak ada riwayat pernah mengalami kehamilan

ektopik atau radang panggul, tidak ada riwayat tumor jinak rahim dan kanker

alat genetalia, tidak pernah mengalami dismenorhea berat yang memerlukan

analgetik atau istirahat baring dan Ibu tidak memiliki riwayat alergi obat. Ibu

pernah menjadi aksepror KB suntik 3 bulan (DMPA) selama ±5 tahun, efek

samping yang pernah diderita ibu adalah kegemukan dan siklus haid tidak

teratur.

Data objektif diperoleh dari pemerikasaan yang telah dilakukan oleh

petugas kesehatan. Pemerikasaan yang dilakukan pada Ny “L” yaitu keadaan

umum ibu baik, kesadaran composmentis, berat badan sekarang 52 kg, tinggi

badan 150 cm, pemerikasaan tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu

tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 74 ×/menit, suhu 36,5 ℃, dan pernapasan

20 ×/menitt. Pemeriksaan fisik pada mata konjungtiva merah muda, sklera

tidak ikterus. Dada simestris, puting susu menonjol, tidak teraba benjolan,

radang dan luka pada payudara, tidak terdapat nyeri tekan. Perut tidak

ditemukan luka bekas oprasi, tidak ada benjolan dan nyeri tekan. Genetalia

tidak ada varices, tidak ada pengeluara darah yang tidak diketahui

penyebabnya, tidak ditemukan keputihan yang abnormal.Ekstremitas bawah

simetris, tidak ditemukan varices dan tidak ada odema. Dan pada



136

pemeriksaan penunjang didapatkan tes kehamilan negatif dan Hb 11,5

gram/dl.

Mampu disimpulkan bahwa pada kasus Ny “L” data yang berhasil

dikumpulkan dari hasil pengkajian yaitu ibu ingin memakai KB IUD pertama

kalinya guna mengatur jarak kehamilan dalam waktu jangka yang panjang,

TTV dalam batas normal dan tidak ada kontraindikasi pemasangan IUD

sehingga dengan ini Ny “L” dapat dilakukan pemasangan IUD yang baik dan

benar sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian apa yang dijelaskan

pada konsep dasar yang ditemukan pada studi kasus secara garis besar tidak

ditemukan kesenjangan yang terjadi antara teori dan studi kasus

Terdapat keterkaitan positif yang bermakna antara dukungan suami

dengan keikutsertaan KB pada pasangan usia subur .Dukungan suami

berperan dalam meningkatkan keutuhan hubungan suami dan istri, dukungan

ini mengacu pada suatu dukungan pendampingan yang dimanfaatkan dalam

hal mencari solusi, memberikan rasa aman dan harga dirimenjadi meningkat.

B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Didalam langkah ini data diinterpretasikan menjadi sebuah diagnosa

kebidanan serta masalah, sehingga keduanya digunakan karena beberapa

masalah tidak bisa diselesaikan seperti halnya diagnosa namun membutuhkan

penanganan yang dicurahkan dalam rencana asuhan terhadap klien.

Manajemen kebidanan yang berdasar kepada pendekatan asuhan kebidanan

serta didukungataupun ditunjang dari beberapa data baik dari data subjektif

yang diperoleh dari hasil pengkajian.
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Berdasarkan data anamnesa yang didapatkan dari Ny “L” mengatakan

berkeinginan menggunakanKB IUD untuk pertama kalinya dengan tujuan

untuk mengatur jarak kehamilannya.

Dilakukan Informed consent Sesuai dengan Permenkes No 1464

Tahun 2010 Pasal 18 ayat (1) huruf d, yaitu: “Meminta persetujuan tindakan

yang akan dilakukan; ”(Wulandari,2018) Informed consent yakni sesuatu

persetujuan yang tertulis menyatakan kesiapan serta kesediaan akseptor

ataupun keluarganya dengan berdasarkan informasi serta penjelasan yang

diberikan tentang tindakan medis apa yang akan dilakukan.(BKKBN,2017).

Menurut (Setyorini, 2014: 204-205) Yang dapat menggunakan IUD

yaitu ibu usia reproduksi, keadaan nulipara, berkeinginan memakai

kontrasepsi yang jangka panjang, sedang menyusui tetapi ingin ber-KB ,

setelah terjadi abortus tetapi tidak infeksi, resiko rendah dari IMS, tidak

menginginkan metode hormonal serta tidak suka untuk mengingat – ngingat

setiap hari minum pil.

Kontraindikasi menurut (Putri dan Dwita, 2016, Setyorini, 2014: 205)

Adapun beberapa kondisi yang dapat menjadi kontraindikasi untuk

pemasangan jenis kontrasepsi IUD diantaranya kehamilan, tumor jinak pada

rahim, gangguan perdarahan, rahim dengan kelainan bawaan, peradangan

pada genetalia, dicurigai ada tumor ganas dialat kelamin, perdarahan uterus

yang tidak normal, panggul yang radang, ada kanker pada organ-organ

panggul yang berasal dari jaringan kulit atau penyusun dinding organ,

kelainan panggul, nyeri haid hebat/berat, mioma uteri terutama submukosa,
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stenosis kanalis servikalis, gangguan koagulasi darah dan anemia berat dan

penyakit jantung reumatik. Rongga pada rahim ukuranya kurang dri 5 cm

sedang atau ada riwayat penderita penyakit radang panggul (PRP) tiga bulan

terakhir atau abortus septic.

Berdasarkan data objektif diperoleh keadaan umum ibu baik,

kesadaran composmentis, tanda tanda vital dalam batas normal yaitu tekanan

darah110/70 mmHg, nadi 74 ×/menit, suhu 36,5 ℃, dan pernapasan 20

×/menit. pemeriksaan fisik tidak ada kelainan untuk menunjang pemakaian

kontrasepsi IUD, begitu pula dengan pemeriksaan laboratorium normal tidak

ada kelainan yaitu plano test negatif dan Hb: 11,5 gram/dl.

Pada tinjauan pustaka dengan studi kasus, pada Ny “L” secara garis

besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu Ny “L” ingin

mengatur jarak kehamilannya dengan menggunakan alat kontrasespi jangka

panjang untuk pertama kalinya dan telah dibicarakan dengan suami besrta

keluarga perihal keinginan untuk memakai KB IUD. Keadaan umum ibu baik,

kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dan

laboratorium normal sehingga diagnose dapat ditegakkan yaitu Ny “L”

dengan calon akseptor KB IUD. Sesuai dengan paparan pada tinjaun pustaka

dengan studi kasus nampak tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan

studi kasus.

C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan yaitu

mengidentifikasi adanya masalah potensial atau mengantisipasi segala
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sesuatu yang kemungkinnan dapat terjadi. Pada langkah ini peneliti

mengidentifikasi masalah potensial ataupun diagnosis potensial yang

berdasar pada masalah dan diagnosa yang sudah teridentifikasi. Langkah ini

dibutuhkan antisipasi apabila memungkinkan tindakan pencegahan, sambil

memperhatikan kondisi klien, bidan diharap mampu bersiap siaga apabila

diagnosa/masalah potensial tersebut benar terjadi.

Pada kunjungan kontrol pertama (1 minggu setelah pemasangan) ibu

mengatakan sempat mengalmai bercak setelah pemasangan tapi sudah

berhenti dan saat ini merasakan nyeri dibagian bawah perutnya yang sifatnya

hilang timbul. Hasil pemeriksaan pada kontrol ulang khususnya di genetalia

tidak ditemukan varices, tidak ditemukan keputihan yang abnormal, tidak ada

pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, benang IUD nampak

didepan mulut rahim kira-kira 3 cm dan tidak dijumpai tanda - tanda

peradangan pada portio.

Umumnya keluhan setelah pemasangan IUD (Prawirohardjo, 2017:

452-453, Jitowiyono dan Masniah 2019: 168) yaitu biasa mengalami sedikit

perdarahan namun segera berhenti. Pada pemakai IUD keluhan mungkin

terjadi bisa berupa menoragia, spotting dan metroragia. Suami kadang bisa

merasakan benang IUD saat berhubungan seksual. Nyeri saat haid setelah

pemasangan AKDR bisa disebabkan karena letak AKDR yang kurang tepat,

salah atau tidak cocok dirongga rahim atau bisa karena infeksi dirongga

kandungan. Rasa nyeri ataupun kram pada perut bisa terasa beberapa saat
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setelah dipemasangannya IUD, namun, rasa nyeri ini biasanya dengan sendiri

akan berangsur-angsur menghilang.

Pada tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada kasus

Ny “L” nampak ada persamaan dan tidak ditemukan adanya kesenjangan

antara masalah potensial teori dengan data yang diperoleh.

D. Langkah IV : Identifikasi Tindakan Segera/Kolaborasi

Apabila terjadi efek samping ataupun keluhan yang mengancam pada

ibu maka perlunya tindakan segera atau tindakan kolaborasi bersama tenaga

kesehatan yang ahli berdasarkan kondisi ibu. Tidak ditemukan data untuk

menjadi indikasi harus dilakukannya tindakan segera yang dimana perlu

menyelamatkan jiwa ibu atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih

profesional.

Berdasarkan pada kasus yang terjadi pada Ny “L” dikunjungan

kontrol pertama (1 minggu setelah pemasangan) ibu mengatakan sempat

mengalmai bercak setelah pemasangan tapi sudah berhenti dan saat ini

merasakan nyeri dibagian bawah perutnya dengan sifatnya hilang timbul.

Hasil pemeriksaan pada kontrol ulang khususnya pada alat kelamin tidak

ditemukan varices, tidak dijumpai keputihan yang abnormal, tidak ada

pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, benang IUD nampak

didepan mulut rahim kira-kira 3 cm dan tidak ditemukan tanda - tanda

peradangan pada portio. Pada saat kunjungan selanjutnya setelah dilakukan

asuhan ibu sudah tidak merasakan nyeri pada perut bagian bawahnya dan

tidak harus dilakukannya kolaborasi.
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Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka pada studi kasus Ny “L”

nampak adanya keterkaitan yakni tidak diperlukannya kolaborasi, apabia

tidak ditemukan efek samping yang mengancam, maka dari itu apa yang

dipaparkan pada tinjauan pustaka serta studi kasus tidak ditemukan

kesenjangan antra teori dan kasus.

E. Langkah V : Rencana Asuhan

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu asuhan direncanakan secara

menyeluruh ditetapkan dari langkah sebelumnya dan lanjutan asuhan

diagnosa ataupun masalah yang sudah diidentifikasi atau dikerjakan meliput

indikasi yan muncul sesuai keadaan klien, segala rencana yang akan

dilakukan perlu persetujuan dari klien serta harus berlandaskan rasional yang

pastinya relevan serta dibenarkan.

Pada kasus Ny “L” yang berkeinginan jadi akseptor KB serta

direncanakan asuhan kebidanan sesuai diagnosa masalah aktual serta

diagnosa masalah potensial tidak terjadi. Menurut Saifuddin (2010) rencana

asuhan yang dapat dilakukan yakni dilakukan pendekatan kepada klien serta

suami ataupun keluarga, memberikan kesempatan untuk klien mengutarakan

masalah yang dihadapi, penjelasan mengenai IUD (pengertian, mekanisme

kerja, kelebihan serta kekurangan, yang bisa menggunakan dan yang tidak

bisa menggunakan dan efek setelah dipasang IUD), minta persetujuan atau

informed consend dari ibu atau suaminya sebagai bentuk persetujuan

mengenai tindakan yang hendak dikerjakan, menjelaskan hasil pemeriksaan

kelien, melaksanakan proses pemasangan IUD sesuai standar yang berlaku,
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menjelaskan cara memeriksa benang IUD secara mandiri dan konseling

tentang jadwal kunjugan selanjutnya.

Pada tinjauan pustaka dan data yang diperoleh pada kasus Ny “L”

tidak terdapat kesenjangan, oleh karena itu penerapan rencana asuhan dapat

dilakukan tanpa ada hambatan.

F. Langkah VI : Implementasi

Implementasi bisa seluruhnya dilakukan oleh bidan atau sebagiannya

dilakukan oleh ibu ataupun bekerja sama tim dengan petugas kesehatan

lainnya sejalan dengan tindakan yang sudah direncanakan. Disaat

dilakukannya pendekatan keibu, suami serta keluarga yang maksud serta

tujuannya mengenai konseling KB. Respon ibu beserta suami menerima

dengan bahagia maksud serta tujuan yng akan diberikan.

Seusai diberipenjelasan mengenai KB IUD, ibu sepakat dan setuju

terkait tindakan yang akan dilakukan, tidak ada kontraindikasi yang

ditemukan pada saat pemeriksaan fisiki maupun pemeriksaan penunjang,

keadaan fisik ibu yang menunjang untuk dilakukannya proses pemasangan.

Proses pemasangan yang sudah direncanakan bisa dikerjakan sesuai dengan

rencana dengan tahapan tindakan asuhan kebidanan.

1. Pemantauan pertama 1 minggu setelah pemasangan Ny “L” dengan

akseptor baru KB IUD tanggal 16 agustus 2021

Pada kunjungan pertama 1 minggu setelah pemasangan dengan

keluhan Ibu merasakan nyeri pada perut bagian bawah yang sifatnya

hilang timbul hal ini membuatnya cemas dan sempat mengalmai bercak
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setelah pemasangan tapi sudah berhenti. Keadaan umum ibu baik,

kesadaran composmentis, tanda - tanda vital dalam batas normal,

pemeriksaan fisik terfokus abdomen tidak ada luka bekas oprasi, tidak

ada teraba massa dan nyeri tekan dan pada genitalia tidak terdapat

varices, tidak ditemukan keputihan yang abnormal, tidak dijumpai

pengeluaran darah yang penyebabnya tidak diketahui, benang IUD

nampak didepan mulut rahim kira-kira 3 cm dan tidak dijumpai tanda -

tanda peradangan pada portio.

Menjelaskan pada ibu bahwa rasa nyeri atau kejang di perut yang

dirasakan adalah hal yang normal, melakukan pemeriksaan kontrol IUD,

memberikan health education kepada ibu, pemberian obat asam

mafenamat 3×500 mg/8 jam atau 3× sehari untuk meredakan nyeri,

memberitahukan ibu jadwal kunjungan ulang yaitu tanggal 09 September

2021 (1 bulan setelah pemasangan) atau segera datang kepusat pelayanan

kesehatan terdekat apabila keluhan tidak teratasi atau muncul keluhan

baru bahkan sampai terjadi kompilkasi.

Rasa nyeri atau kram pada perut bisa terjadi beberapa saat

sesudah dipasangkan IUD tetapi umumnya rasa nyeri ini akan berangsur-

angsur akan hilang sendiri. Pemberian analgetik bisa diberikan untuk

mengurangi ataupun menghilangkan rasa nyeri. Sesudah dipasangkan

IUD, biasanya akan perdarahan yang sedikit namun segera berhenti.

Apabila waktu pemasangan dilakukan saat haid, perdarahan sedikit ini

tidak akan disadari akseptor. (Prawirohardjo, 2017: 452-453).
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2. Pemantauan kedua yaitu pada hari ke 22 pada Ny “L” dengan akseptor

baru KB IUD tanggal 31 agustus 2021

Kunjungan yang kedua yaitu dihari ke 22 saat kunjungan rumah

ibu sudah tidak ada keluhan lagi, suami tidak ada keluhan, tidak ada

perdarahan/ bercak diluar siklus haid atau yang tidak diketahui

penyebabnya, tidak pernah mengalami keputihan yang abnormal.

Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda - tanda vital

dalam batas normal pemeriksaan fisik terfokus genitalia tidak ada varices,

tidak ada keputihan yang abnormal, tidak ada pendarahan/bercak yang

tidak diketahui penyebabnya. Ibu pernah mencobanya sekali untuk

memeriksa sendiri benang IUDnya, ibu bisa merasakan benang IUD

tetapi tidak menariknya.

Memberikan health education kepada ibu tentang personal

hygine (terutama pakaian dalam apabila terasa kotor atau basah, menjaga

kebersihan daerah genetalia) , pola istirahat dan nutrisi.

Menurut Saifuddin (2010) yang dapat dilakukan secara mandiri

yaitu dengan memeriksa benang IUD. Cara memeriksanya yaitu terlebih

dahulu mencuci tangan lalu sambil berjongkok atau menangkat salah

satu kaki masukkan jari tengah kedalam vagina sampai ibu bisa

merasakan benang yang berada didalam. Hal ini untuk mengetahui

apakah IUD masih tetap ditempatnya atau tidak teraba sama sekali dan

apakah benangnya bertambah panjang atau pendek.
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3. Pemantauan ketiga 1 bulan setelah pemasangan Ny “L” dengan akseptor

baru KB IUD tanggal 09 September 2021

Pada kunjungan ketiga yaitu 1 bulan setelah pemasangan Ibu

mengatakan tidak dirasakan lagi keluhan, suami tidak ada keluhan, tidak

ada perdarahan/ bercak , tidak pernah mengalami keputihan yang

abnorma, belum pernah mendapatkan haid setelah pemasangan, ibu

menyusui anaknya dengan ASI eksklusif. Keadaan umum ibu baik,

kesadaran composmentis, tanda - tanda vital dalam batas normal.

Melakukan pemeriksaan kontrol IUD dan hasilnya IUD terpasang

dengan baik, benang terlihat di depan mulut rahim kira-kira 3 cm dan

tidak dijumpai tanda - tanda peradangan pada portio. Memberikan health

education kepada ibu. Menganjurkan ibu untuk datang selanjutnya 3

bulan lalu setiap 6 bulan selanjutnya sekali 1 setahun untuk kontrol IUD

dan segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat

keluhan.

Prawirohardjo (2017) mengatakan haid dikatakan normal apabila

berlangsung antara 3-7 hari dan memiliki siklus antara 21-35 hari. Lama

menstruasi yang berbeda diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya

penggunaan kontrasepsi IUD. Hasil dari penelitian yang dilakukan

Widyana (2018) terdapat keterkaitan antara lama menggunakan

kontrasepsi IUD dan lama menstruasi pada akseptor KB IUD, semakin

lama pemakaian kontrasepsi IUD maka semakin besar pula kestabilan



146

panjang menstruasi. Pada umumnya masa adaptasi oleh rahim terhadap

pemasangan IUD berlangsung selama 3 bulan.

MAL merupakan pencegahan tergantung pada menyusui ekslusif,

hanya diberikan ASI tidak ditambahkan makanan atau minuman

sebagaimana fungsinya untuk menunda/menahan ovulasi (Prawirohardjo,

2017: 439).

Ditahapan pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny”L” dari

tinjauan pustaka penulis menemukan beberapa efek samping pada saat

kunjungan serta melaksanakan tindakan asuhan kebidanan sesuai dengan

perencanaan. Sehingga pada tahapan ini penulis tidak dijumpai hambatan

serta tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

G. Langkah VII : Evaluasi

Evaluasi yaitu langkah terakhir dari proses manajeman asuhan

kebidanan merupakan proses dinilainya tingkat berhasilannya asuhan yang

diberikan kepada klien dengan pedoman yaitu tujuan dan kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pada saat sebelum pemasangan ibu setuju denga

tindakan yang akan dilakukan, riwayat kesehatan, keadaan umum dan fisik

serta TTV dalam batas normal sehingga mendukung untuk pemasangan

kontrasepsi IUD, setelah pemasangan IUD ibu merasakan nyeri pada perut

bagian bawah yang sifatnya hilang timbul hal ini membuatnya cemas dan

sempat mengalmai bercak setelah pemasangan tapi sudah berhenti. Pada

pemantauan selanjutnya setelah diberikan asuhan ibu sudah tidak merasakan

lagi nyeri.
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Dari kasus tersebut penulis menemukan tidak adanya kesenjangan

teori berdasarkan tinjauan pustaka. Sebelum mengerjakan suatu tindakan

perlu persetujuan dari klien atau pihak keluarganya. Klien akan segera

kepusat layanan kesehatan terdekat jika terjadi keluhan ataupun ibu mau

melepasnya. Berdasarkan studi kasus Ny “L” akseptor baru KB IUD tidak

dijumpai penyimpangan. Oleh sebab itu bila dilakukan perbandingan antara

tinjauan pustaka dengan studi kasus tidak dijumpai ada kesenjangan.
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BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan tinjauan pustaka serta hasil pengkajian

manajemen asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny”L” akseptor baru KB

IUD di Puskesmas Pallangga tanggal 09 Agustus 2021 s/d 09 September 2021,

maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus Manajemen Asuhan Kebidana Keluarga

Berencana Pada Ny L“ Dengan Akseptor Baru KB IUD.

1. Pengumpulan data dasar dilakukan dengan melakukan anamnesis,

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pada Ny”L”. data

subjektif yang diperoleh ibu ingin menggunakan KB IUD sedangkan

data objektif pada pemeriksaan fisik dan penunjang tidak ditemukan

kontraindikasi pemasangan.

2. Telah dilaksanakan perumusan untuk menganalisan dan

menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosa atau masalah

aktual pada Ny “L” yaitu calon akseptor baru KB IUD.

3. Telah di laksanakan perumusan untuk menganalisan dan

menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosa atau masalah

potensial pada Ny “L” dengan calon akseptor baru KB IUD di

Puskesmas Pallangga.
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4. Telah dilaksanakan identifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi

pada Ny “L” dengan calon akseptor baru KB IUD di Puskesmas

Pallangga.

5. Menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada pada Ny “L”

dengan calon akseptor baru KB IUD di Puskesmas Pallangga

berdasarkan diagnosa masalah aktual dan masalah potensial.

6. Telah dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “L” dengan

calon akseptor baru KB IUD di Puskesmas Pallangga dengan hasil

semua tindakan dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya

hambatan.

7. Telah dilakukan evaluasi hasil asuhan kebidanan pada Ny “L” dengan

calon akseptor baru KB IUD di Puskesmas Pallangga dengan hasil ibu

telah menjadi akseptor KB IUD, pernah merasakan keluhan akan tetapi

telah teratasi dengan dilakukannya asuhan dan pada asuhan kebidanan

terakhir ibu sudah tidak memiliki keluhan apapun.

8. Telah di lakukan pendokumentasian seluruh hasil yang ditemukan serta

tindakan asuhan pada Ny “L” dengan calon akseptor baru KB IUD di

Puskesmas Pallangga dalam bentuk SOAP.

B. Saran

1. Bagi klien

a. Alangkah lebih baiknya ibu menjaga kebersihan tubuh khususnya

area genetalia dan pakaiannya terutama pada pakaian dalam.

b. Mengingatkan pada ibu untuk tetap memperhatikan jadwal

pemeriksaan kontrol IUD.
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c. Ibu mestinya mampu mengetahui dengan jelas serta mengerti efek

yang mungkin terjadi dari penggunaan metode kontrasepsi yang

dipilih.

d. Sebaiknya ibu datang kepusat layanan kesehatan terdekat apabila

ibu merasakan keluhan dan ingin melepas atau mengganti ke alat

kontrasepsi lain.

2. Bagi pelaksana pelayanan kesehatan

a. Sebagai seorang bidan layaknya mampu memberi pelayanan secara

menyeluruh untuk setiap klien dengan tidak membeda-bedakannya.

b. Dalam pemberian konseling untuk akseptor KB bidan mestinya

lebih bisa mengarahkan ke cara kerja serta efek yang mungkin

dialami dari penggunaan alat kontrasepsi.

c. Setiap tempat pelayanan kesehatan keluarga berencana bisa

melakukan pemasangan IUD sesuai tekhnik yang baik dan benar.

d. Bidan patutnya mampu memupuk kemampuan terlebih ke

penerapan pada kasus yang terjadi pada keluarga berencana,

pelayanan kontrasepsi serta penanggulangan efek samping secara

dini.

3. Bagi institusi

Guna mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan perlu dilakukan

penerapan manajemen kebidanan dalam memecahkan masalah bisa

ditingkatkan serta dikembangkan hal ini karena proses tersebut sangat

bermanfaat guna membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya

manusia yang berpotensi dan profesiona
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