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ABSTRAK 

JURUSAN KEBIDANAN 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

KARYA TULIS ILMIAH 
Nama   : Morien Jubella 
Nim   : 70400118078 
Pembimbing I : Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb 
Pembimbing II : Nurfaizah Alza, S.ST., M.Keb  
“Manajemen Asuhan Kebidanan Segera Bayi Baru Lahir Berkelanjutan pada 
Bayi Ny “M” dengan Ikterus Neonatorum Fisiologis di Rumah Sakit Umum 
Bahagia Makassar Tahun 2021” 

 
Ikterus neonatorum merupakan suatu keadaan klinis pada bayi yang ditandai 

oleh warna kuning pada kulit dan sklera akibat akumulasi bilirubin tak terkonjugasi 
berlebihan. Terdapat sekitar 60% bayi cukup bulan yang mengalami ikterus pada usia 
minggu pertama, dan sekitar 80% pada bayi preterm. Ikterus pada bayi baru lahir 
merupakan masalah yang sering dihadapi oleh tenaga Kesehatan, peningkatan kadar 
bilirubin pada bayi baru lahir merupakan fase transisi yang normal, tetapi peningkatan 
kadarnya dalam darah yang berlebih dapat menyebabkan kern ikterus, yang 
memerlukan penanganan khusus.  

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan 
Segera Bayi Baru Lahir Berkelanjutan pada Bayi Ny “M” dengan Ikterus Neonatorum 
Fisiologis di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar Tanggal 08 Oktober s/d 21 
November 2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus sesuai 
dengan diterapkan 7 Langkah Varney dan SOAP. 

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada bayi Ny"M'' tidak ditemukan 
hambatan saat melakukan asuhan. Pemantauan dilakukan sebanyak 5 kali selama 
kurang lebih 1 bulan. Selama dilakukannya asuhan didapatkan kulit dan sklera bayi 
berwarna kuning sejak tanggal 07 Oktober 2021 dan pada kunjungan ketiga setelah 
dilakukan asuhan kebidanan pada bayi Ny “M” keadaan bayi mengalami kemajuan. 

kadar bilirubin bayi sudah menurun sehingga tindakan fototerapi sudah dihentikan dan 
keadaan bayi berangsur membaik pada kunjungan berikutnya. 

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan 
untuk proses penyelesaian masalah kebidanan yang telah berhasil dan diagnosa 
potensial pada kasus ini tidak muncul karena penanganan yang cepat dan tepat serta 
peran bidan dalam asuhan ini diperlukan untuk memberi pemahaman dan informasi 
tentang ikterus neonatorum kepada keluarga, dan memberikan asuhan kebidanan 
secara menyeluruh kepada bayi. 
 
Kata Kunci: Ikterus Neonatorum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ikterus neonatorum merupakan fenomena biologis yang timbul akibat tingginya 

produksi dan rendahnya ekskresi bilirubin selama masa transisi pada neonatus. 

Pada neonatus produksi bilirubin 2 sampai 3 lebih tinggi dari pada orang dewasa 

normal. Hal ini dapat terjadi karena jumlah eritrosit pada neonatus lebih banyak 

dan usianya lebih pendek. Banyak bayi dengan berat <2500 Gram dan usia 

kehamilan <37 minggu mengalami ikterus pada minggu pertama kehidupannya 

(Fajria, 2014: 39). 

Ikterus neonatorum merupakan suatu keadaan klinis pada bayi yang ditandai 

oleh warna kuning pada kulit dan sklera akibat akumulasi bilirubin tak 

terkonjugasi berlebihan. Terdapat sekitar 60% bayi cukup bulan yang mengalami 

ikterus pada usia minggu pertama, dan sekitar 80% pada bayi preterm (Widiawati 

Susi, 2017: 54). 

Data WHO mayoritas dari semua kematian neonatal (73%) terjadi pada minggu 

pertama kehidupan dan sekitar 36% terjadi 24 jam pertama. Di Indonesia sendiri 

penurunan, angka kematian bayi sangat sedikit, yaitu dalam 1000 kelahiran setiap 

tahunnya didapatkan 15 kematian bayi pada tahun 2011, 15 kematian bayi pada 

tahun 2012, dan 14 kematian bayi pada tahun 2013 (WHO, 2020). 
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World Health Organization (WHO), bahwa didunia ini setiap perempuan 

meninggal karena komplikasi yang terkait dalam kehamilan dan persalinan, begitu 

juga dengan angka kematian balita terutama pada masa neonatal masih cukup 

tinggi dan menjadi masalah kesehatan baik secara global, regional, maupun di 

indonesia. Angka Kematian Bayi (AKB) pada Negara Association of South East 

Asia Nations (ASEAN) seperti di Singapura sebanyak 3 per 1000 kelahiranhidup, 

Malaysia 5,5 per 1000 kelahiran hidup, Thailand 17 per 1000 kelahiranhidup dan 

Vietnam 18 per 1000 kelahiran hidup (WHO, 2020). 

Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018, AKB di Indonesia sebesar 32 per1.000 

kelahiran hidup. Meskipun terjadi penurunan dari tahun 2017 yakni AKB sebesar 

34 per 1.000 kelahiran hidup, tetapi angka tersebut jauh dari target Sustainable 

Development Goals (SDGs) yaitu AKB tahun 2016 sebesar 23 per1.000 kelahiran 

hidup. Penyebab kecacatan dan atau kematian seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, 

ikterus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, sindrom gangguan pernafasan, 

dan kelainan kongenital BBLR (berat lahir < 2500 gram) (Dinkes, 2018). 

Banyak bayi baru lahir, terutama bayi kecil (bayi dengan berat lahir <2500 

Gram atau usia gestasi <37 minggu) mengalami ikterus pada minggu pertama 

kehidupannya. Data epidemiologi menunjukan bahwa 50% bayi baru lahir 

menderita ikterus yang dapat dideteksi secara klinis dalam minggu pertama 

kehidupannya. Ikterus pada bayi baru lahir dapat merupakan suatu gejala fisiologi 

atau dapat merupakan hal yang patologis, misalnya pada inkompatibilitas rhesus 

dan ABO sepsis, penyumbatan saluran empedu dan sebagainya (Sarwono, 2012). 
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Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2015 

menunjukkan angka ikterus neonatoum pada bayi baru lahir di Indonesia sebesar 

51,47%, dengan faktor penyebabnya antara lain Asfiksia 51%, BBLR 42,9%, 

Sectio Cesaria 18,9%, Prematur 33,3%, kelainan kongenital 2,8%, dan sepsis 12% 

(Riset Kesehatan Dasar, 2015: 12). 

Ikterus pada bayi baru lahir merupakan masalah yang sering dihadapi oleh 

tenaga kesehatan. Kurang lebih 50% bayi cukup bulan akan mengalami ikterus 

pada minggu pertama kehidupannya. Warna kuning pada kulit dan sklera terjadi 

akibat akumulasi bilirubin dalam darah. Peningkatan kadar bilirubin pada bayi 

baru lahir merupakan fase transisi yang normal, tetapi peningkatan kadarnya dalam 

darah yang berlebih dapat menyebabkan kern ikterus, yang memerlukan 

penanganan khusus. Sebagai bidan harus menginformasikan atau memberi 

bimbingan kepada klien atau ibu hamil untuk mengetahui lebih jauh tentang 

ikterus pada bayi, untuk mengetahui tentang sebab terjadinya ikterus, dan untuk 

mengetahui penetalaksanaan pada bayi yang mengalami ikterus. Bagaimana 

sebab, tanda, dan gejala pada bayi ikterus, serta bagaimana cara mencegah dan 

penatalaksanaan ikterus pada bayi (Nurhayati, dkk, 2013). 

Berat badan lahir < 2.500 gram dapat mengakibatkan berbagai kelainan 

diantaranya ikterus neonatorum. BBLR merupakan faktor risiko yang cukup kuat 

untuk mempengaruhi insiden kejadian ikterus neonatorum, sehingga dalam kasus 

ini perlu adanya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejadian BBLR 

agar kemungkinan bayi ikterus bisa lebih diminimalkan. Angka risiko BBLR 
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dengan kejadian ikterus neonatorum yaitu 4,46 yang artinya bayi BBLR berisiko 

4,46 kali lebih besar terkena ikterus neonatorum daripada bayi yang tidak BBLR. 

Ikterus neonatorum banyak terjadi pada neonatus laki-laki dibanding perempuan. 

Hal ini dipengaruhi oleh adanya sindrom gilbert (kelainan genetik konjugasi 

bilirubin) yang banyak terjadi dua kali lipat pada neonatus laki-laki (Pusparini dan 

Ariguntar, 2017). 

Data dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) 2016, 

penyebab kematian baru lahir 0-6 hari di Indonesia adalah gangguan pernafasan 

36,9%, prematuritas 32,4%, sepsis 12%, hipotermi 6,8%, kelainan darah atau 

ikterus 6,6%. Berbagai penyebab tingginya AKB di Indonesia adalah akibat dari 

ikterus yang berpotensi menjadi ensolopati bilirubin atau kern ikterus (Kementrian 

Kesehatan RI, 2016). 

Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan 2020 jumlah bayi yang megalami ikterus 

sebanyak 376 (0,58% dari total bayi yang lahir) dan yang tertangani sebanyak 287 

orang, dengan kasus tertinggi terjadi di Kota Makassar (195 kasus) (Dinas 

Kesehatan Sulawesi Selatan, 2020). 

Data rekam medik di RSU Bahagia makassar, didapatkan pada tahun 2018 

sebanyak 21 bayi mengalami ikterus neonatorum, dengan jumlah bayi ikterus 

neonatorum fisiologi sebanyak 18 bayi, dan ikterus patologi sebanyak 3 bayi. Pada 

tahun 2019 tercatat 28 bayi mengalami ikterus neonatorum, dengan jumlah ikterus 

neonatorum fisiologi 22, dan ikterus neonatorum patologi 6. Pada tahun 2020 

sebanyak 40 bayi yang mengalami ikterus neonatorum, dengan ikterus neonatorum 
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fisiologi sebanyak 35 bayi dan patologi sebanyak 5 bayi. Pada tahun 2021(januari-

september) sebanyak 43 bayi yang mengalami ikterus neonatorum, dengan ikterus 

neonatorum fisiologi sebanyak 37 bayi dan patologi sebanyak 6 bayi (Rekam 

Medik RSU Bahagia Makassar, 2021). 

Angka kejadian ikterus neonatorum di RSU Bahagia mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun, dan angka kejadian ikterus neonatorum di RSU Bahagia 

Makassarzas lebih tinggi jika dibandingkan dengan RSIA Fatimah dan RSIA 

Pertiwi. RSIA Fatimah pada tahun 2018 total keseluruhan bayi dengan ikterus 

neonatorum yaitu sebanyak 23 bayi. Pada tahun 2019 total keseluruhan bayi 

dengan ikterus neonatorum yaitu sebanyak 18 bayi. Pada tahun 2020 total 

keseluruhan bayi dengan ikterus neonatorum sebanyak 18 bayi. Sedangkan di 

RSIA Pertiwi pada tahun 2018 total keseluruhan bayi dengan ikterus neonatorum 

sebanyak 21 bayi. Pada tahun 2019 total keseluruhan bayi dengan ikterus 

neonatorum sebanyak 14 bayi. Pada tahun 2020 total keseluruhan bayi dengan 

ikterus sebanyak 9 bayi. Selain itu, mengingat komplikasi yang dapat ditimbulkan 

apabila bayi ikterus tidak segera ditangani dan kadar bilirubinnya semakin tinggi, 

dapat menyebabkan kern ikterus yang dimana bayi dengan keadaan ini mempunyai 

resiko terhadap kematian atau jika dapat bertahan hidup akan mengalami 

gangguan perkembangan neurologis. Maka dari itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Ikterus Neonatorum pada Bayi Baru Lahir sebagai 

Karya Tulis Ilmiah. 
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B. Ruang Lingkup Penulisan 

Adapun ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah ini adalah penerapan 

“Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada Bayi Baru Lahir dengan 

Ikterus Neonatorum Patologi di RSU Bahagia Makassar Tahun 2021”. 

C. Tujuan Penulisan 

Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk: 

1. Tujuan Umum 

Terlaksananya Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada Bayi 

Baru Lahir dengan Ikterus Neonatorum di RSU Bahagia Makassar dengan 

menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah varney dan pendekatan SOAP 

sesuai dengan kewenangan bidan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Dapat melakukan pengumpulan data dasar pada Bayi Baru Lahir dengan 

Ikterus Neonatorum di RSU Bahagia Makassar 

b. Dapat merumuskan diagnosa/masalah aktual yang terjadi pada Bayi Baru 

Lahir dengan Ikterus Neonatorum 

c. Dapat menegakkan diagnosa/masalah potensial yang terjadi pada Bayi Baru 

Lahir dengan Ikterus Neonatorum 

d. Dapat mengidentifikasikan tindakan segera dan kolaborasi pada Bayi Baru 

Lahir dengan Ikterus Neonatorum 

e. Dapat menyusun perencanaan tindakan/asuhan kebidanan pada Bayi Baru 

Lahir dengan Ikterus Neonatorum 
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f. Implementasikannya tindakan/asuhan kebidanan pada Bayi Baru Lahir 

dengan Ikterus Neonatorum 

g. Evaluasi hasil asuhan kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Ikterus 

Neonatorum 

h. Dokumentasikannya semua asuhan/tindakan kebidanan yang telah 

diberikan pada Bayi Baru Lahir dengan Ikterus Neonatorum 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penulisan ini dapat menjadi sumber Informasi dan Memperkaya 

Khasanah Ilmu dan Pengetahuan serta bahan acuan bagi penulis selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir 

program pendidikan Diploma III Kebidaann Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar.  

E. Metode Penulisan 

1. Studi Kepustakaan 

Membaca dan mempelajari berbagai buku dan literatur yang berkaitan 

dengan Ikterus Neonatorum sebagai dasar teoritis untuk digunakan pada 

pembahasan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Studi Kasus 

Melaksanakan studi kasus dengan pendekatan Manajemen Asuhan 

Kebidanan oleh Hellen Varney yang meliputi 7 langkah: Identifikasi data 
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dasar, perumusan masalah aktual, perumusan masalah potensial, pelaksanaan 

tindakan segera/kolaborasi, perencanaan, implementasi, serta evaluasi hasil 

Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Ikterus Neonatorum. Untuk 

memperoleh data/informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik: 

a. Anamnesa 

Penulis melakukan tanya jawab yang dilakukan dengan klien, keluarga 

maupun petugas kesehatan yang dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan. 

b. Pemeriksaan Fisik 

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara 

inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi. 

1) Inspeksi merupakan observasi yang dilakukan menggunakan mata 

untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status 

fisik. 

2) Palpasi merupakan observasi yang dilakukan menggunakan 

sentuhan, bertujuan untuk mendeteksi cirri-ciri jaringan atau organ. 

3) Auskultasi merupakan observasi yang menggunakan stetoskop 

maupun leneg. Stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut 

jantung, paru- paru, bunyi usus serta untuk mengatur tekanan darah. 

Leneg digunakan untuk mendengarkan denyut jantung bayi. 

4) Perkusi merupakan metode pemeriksaan yang dilakukan dengan 

cara mengetuk 
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c. Pengkajian Psikososial 

Pengkajian psikososial merupakan pengkajian yang berkaitan 

dengan status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami, serta 

pola interaksi bayi terhadap orangtua, keluarga, petugas kesehatan 

maupun lingkungannya. 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi mempelajari tentang status klien, baik yang 

besumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dokter atau bidan. 

4. Diskusi 

Melakukan tanya jawab atau diskusi dengan ibu, keluarga, petugas 

kesehatan lainnya, pembimbing lahan serta dosen pembimbing institusi yang 

membantu proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistemaika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiyah 

ini yaitu: pada bab I pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang 

masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode 

penulisan dan sistematika penulisan. 

Pada bab II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan tentang tinjauanumum 

tentang bayi baru lahir, tinjauan khusus tentang ikterus, prosesmanajemen asuhan 

kebidanan dan tinjauan umum tentang perawatan bayibaru lahir dalam islam. 

Pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah Varney 

yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi 
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diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan 

atau intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian 

(SOAP). 

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan 

kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan 

di RSU Bahagia Makassar dalam memberikanb asuhan kebidanan pada bayi baru 

lahir. 

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan sarandari asuhan 

yang telah dilakukan, serta semua temuan dan pengetahuan yangdidapatkan dari 

hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat literatur 

ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Bayi Baru Lahir (BBL) 

1. Pengertian Bayi Baru Lahir Normal 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi kepala 

melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu 

sampai 42 minggu, dengan berat badan 2500-4000 gram, nilai apgar >7 dan 

tanpa cacat bawaan. Neonatus ialah bayi yang baru mengalami proses 

kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan 

ekstra uterin (Rukiyah dan Yulianti, 2010: 2). 

Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan proses penciptaan manusia mulai 

nutfah, Alaqah, Mudhgah, bayi dan seterusnya. Seperti yang telah dibahas 

dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala QS Al-mu’minun/23: 12-14. 

نسَانَ مِن سُلََلَةٍ مِ ن طِيٍن  )وَلَقَدْ خَلَقْنَا  ( ثَُُّ خَلَقْنَا  ١٣( ثَُُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فِ قَ راَرٍ مَّكِيٍن  )١٢الِْْ

ا آخَرََۚ فَ تَ بَارَكَ  نََ الْعِظاَمَ لََْمًا ثَُُّ أنَشَأْنََهُ خَلْقً النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْ 

ُ أَحْسَنُ الْْاَلقِِيَن  ) ( ١٤اللََّّ  

Terjemahnya: 

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 
(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang 
disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu 
Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan 
segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang 
belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 
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Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka 
Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.”(QS Al-mu’minun/23: 

12-14). 

Pada ayat ini Shihab Quraish dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan 

tentang proses penciptaan manusia sebagai berikut: 

Kemudian, kami mewujudkannya, yakni tulang yang terbungkus daging 

itu menjadi-setelah Kami meniupkan ruh ciptaan Kami kepadanya-makhluk 

lain. Maka,maha banyak lagi mantap keberkahan yang tercurah dari Allah, 

Pencipta Yang Terbaik. Kemudian, sesungguhnya kamu, wahai anak cucu 

Adam sekalian, sesudah itu, yakni sesudah melalui proses tersebut dan ketika 

kamu berada di pentas bumi ini dan melalui lagi proses dari bayi, anak kecil, 

remaja, dewasa, tua dan pikun, benar-benar kamu akan mati, baik pada masa 

pikun maupun sebelumnya. Kemudian setelah kamu mati dan dikuburkan, 

sesungguhya kamu sekalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dari 

kubur kamu untuk dimintai pertanggungjawaban, lalu masing-masing Kami 

beri balasan dan ganjaran (Shihab Quraisy, 2012: 336). 

Dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia itu berasal dari nutfah, yang 

dimaksud dengan nutfah ialah zygot, yaitu ovum yang sudah dibuahi oleh 

sperma. ‘Alaqah yaitu zygot yang sudah menempel di rahim perempuan. 

Mudhgah, yaitu ‘alaqah yang telah terbentuk kumpulan sel-sel daging, sebesar 

yang dikunyah (mudhgah artinya mengunyah). Mudhgah itu ada yang tumbuh 

sempurna, tidak cacat dan ada pula yang tumbuh tidak sempurna dan cacat. 

Kejadian sempurna dan tidak sempurna dan tidak sempurna yang menimbulkan 
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kesempurnaan fisik manusia, cacat atau keguguran. Proses kejadian nutfah ini 

menjadi ‘alaqah adalah empat puluh hari, dari alaqah menjadi mudhgah juga 

empat puluh hari. Selanjutnya datanglah waktu kelahiran bayi dari hari ke hari. 

2. Karekteristik Bayi Normal 

Pada bayi baru lahir normal memiliki beberapa ciri-ciri yaitu berat 

badan lahir bayi antara 2500-4000 gram, panjang badan bayi 48-50 cm, lingkar 

dada bayi 32-34 cm, lingkar kepala 33-35 cm, memiliki frekuensi jantung 

pertama ± 180 kali/menit kemudian turun sampai 140-120 kali/menit pada saat 

bayi berumur 30 menit, pernafasan cepat pada menit pertama kira-kira 80 

kali/menit disertai pernafasan cuping hidung serta rintihan hanya berlangsung 

10-15 menit, kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup 

terbentuk dan dilapisi verniks kaseosa, rambut lanugo telah hilang, rambut 

kepala tumbuh baik, kuku telah agak panjang dan lemas, genetalia: testis sudah 

turun (pada bayi laki-laki) dan labia mayora telah menutupi labia minora (pada 

bayi perempuan), refleks isap, menelan dan moro telah terbentuk, eliminasi, 

urin, dan mekonium normalnya keluar pada 24 jam pertama serta mekonium 

yang memiliki karekteristik yaitu hitam, kehijauan dan lengket (Sondakh, 

2013: 150). 
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Tabel 2.1 
Ciri kematangan fisik menurut Ballard 

 
 0 1 2 3 4 5 

Kulit  Merah 
seperti 
agar, 
transpa
ran 

Merah 
muda 
licin/halus 
tampak 
vena 

Pembukaa
n 
mengelupa
s 
dengan/tan
pa ruam, 
sedikit 
vena 
menipis 

Daerah 
pucat 
retak- 
retak, 
vena 
jarang 

Seperti 
kertas 
kuit, 
retak 
lebih 
dalam, 
tidak 
ada 
vena 

Seperti 
kulit 
retak- 
retak, 
mengeru
t 

Lanug
o 

Tidak 
ada 

Banyak Menipis  Menghila
ng  

Umum 
nya 
tidak 
ada 

 

Lipata
n 
plantar 

Tidak 
ada  

Tidak 
merah 
sangat 
sedikit 

Hanya 
lipatan 
anterior 
yang 
melintang 

Lipatan 
2/3 
anterior 

Lipatan 
diseluru
h 
telapak 

 

Payuda
ra  

Hampir 
tidak 
ada 

Areola 
datar, tidak 
ada 
tonjolan 

Areola 
seperti 
titik, 
tonjolan 1- 
2 mm 

Areola 
lebih 
jelas, 
tonjolan 
3-4 
mm 

Areola 
penuh, 
tonjolan 
5-10 
mm 

 

Daun 
telinga  

Datar, 
tetap 
terlipat 

Sedikit 
melengkun
g, lunak 
Lambat 
membalik  

Bentuknya 
lebih baik, 
lunak 
Mudah 
membalik  

Bentuk 
sempurna 

Tulang 
rawan 
tebal, 
Telinga 
 

 

Kelami
n laki-
laki 

Skrotu
m 
kosong, 
tidak 
ada 
ruga 

 Testis 
turun, 
sedikit 
ruga 

Testis 
dibawah, 
rugan ya 
bagus 

Testis 
bergant 
ung,rug
anya 
dala 
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Kelami
n 
perem
puan  

Klitoris 
dan 
labia 
minora 
menonj
ol 

 Labia 
mayora 
dan minora 
sama- 
sama 
menonjol 

Labia 
mayora 
besar, 
labia 
minora 
kecil 

Klitoris 
dan 
labia 
minora 
di tutupi 
labia 
mayora 

 

(Sumber: Pantiawati, Ika. 2010: 21-22). 

3. Penanganan Bayi Baru Lahir 

Kebutuhan dan tindakan perawatan bayi baru lahir : 

a. Membersihkan jalan nafas 

b. Memotong dan merawat tali pusat 

c. Mempertahankan suhu tubu bayi  

d. Identifikasi kelainan 

e. Pencegahan infeksi 

f. Menilai apgar skor (Prawiroharjo, 2014). 

Tabel 2.2 
Penilaian apgar score 

Skor 0 1 2 

Appereance 
(warna kulit) 

pucat Badan merah 
ekstremitas biru 

Seluruh tubuh 
kemerahan 

Pulse rate 
(frekuensi nadi) 

Tidak 
ada 

<100x/menit >100x/menit 

Grimace (reaksi 
rangsang 

Tidak 
ada 

Sedikit Gerakan 
mimik 

Batuk/bersin 
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Activity (tonus 
otot) 

Tidak 
ada 

Ekstremitas dalam 
sedikit fleksi 

Gerakan aktif 

Respiration 
(pernafasan) 

Tidak 
ada 

Lemah/tidak teratur Baik/menangis 

(Sumber : Jenny J. S. Sondakh, M. Clin.Mid., 2013: 158) 
 

4. Pencegahan kehilangan panas  

a. Mekanisme kehilangan panas 

Bayi baru lahir dapat kehilangan panas melalui berbagai cara yaitu: 

1) Evaporasi Penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas 

tubuh bayi sendiri karena setelah lahir, tubuh bayi tidak segera 

dikeringkan. 

2) Konduksi Kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara 

tubuh bayi dengan permukaan yang dingin, co/ meja, tempat tidur, 

timbangan yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi akan 

menyerap panas tubuh bayi bila bayi diletakkan di atas benda – benda 

tersebut. 

3) Konveksi Kehilangan panas tubuh terjadi saat bayi terpapar udara 

sekitar yang lebih dingin, co/ ruangan yang dingin, adanya aliran udara 

dari kipas angin, hembusan udara melalui ventilasi, atau pendingin 

ruangan. 

4) Radiasi Kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di 

dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu 
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tubuh bayi, karena benda-benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh 

bayi (walaupun tidak bersentuhan secara langsung) (Nurhasiyah,  dkk, 

2017: 15-16). 

b. Mencegah kehilangan panas 

1) Keringkan bayi segera setelah bayi lahir untuk mencegah terjadinya 

evaporasi dengan menggunakan handuk atau kain (menyeka tubuh bayi 

juga termasuk rangsangan taktil untuk membantu memulai 

pernapasan). 

2) Selimuti tubuh bayi dengan kain bersih dan hangat segera setelah 

mengeringkan tubuh bayi dan memotong tali pusat. Sebelumnya ganti 

handuk atau kain yang digunakan untuk mengeringkan tubuh bayi. 

Kain basah di dekat bayi dapat menyerap panas tubuh bayi melalui 

radiasi. 

3) Selimuti bagian kepala karena kepala merupakan permukaan tubuh 

yang relatif luas dan bayi akan dengan cepat kehilangan panas jika 

tidak ditutupi. 

4) Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya. Sebaiknya 

pemberian ASI harus dalam waktu 1 jam pertama kelahiran. 

5) Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat, yang paling ideal adalah 

bersama dengan ibunya agar menjaga kehangatan tubuh bayi, 

mendorong ibu agar segar menyusui bayinya, dan mencegah paparan 

infeksi pada bayi. 
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6) Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. Sebelum 

melakukan penimbangan, terlebih dahulu selimuti bayi dengan kain 

yang kering dan bersih. Berat badan bayi dapat dinilai dari selisih berat 

bayi dikurangi dengan kain selimut bayi yang digunakan. Bayi 

sebaiknya dimandikan sedikitnya 6 jam setelah lahir. Sebelum 

dimandikan periksa bahwa suhu tubuh bayi stabil (suhu aksila antara 

36,50C-37,50C), jika suhu tubuh bayi masih di bawah batas normal 

maka selimuti tubuh bayi dengan longgar , tutupi bagian kepala, tempat 

bersama dengan ibunya (skin to skin), tunda memandikan bayi sampai 

suhu tubuhnya stabil dalam 1 jam (Rukiyah dan Yulianti, 2010: 9-11). 

5. Pencegahan Infeksi 

Sebelum menangani bayi baru lahir, pastikan penolong persalinan telah 

melakukan upaya pencegahan infeksi seperti berikut: 

a. Cuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan bayi. 

b. Pakai sarung tangan bersih saat menanngani bayi yang belum dimandikan. 

c. Semua peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan telah DTT atau 

steril. Khusus untuk bola karet penghisap lendir jangan dipakai untuk lebih 

dari satu bayi. 

d. Handuk, pakaian atau kain yang akan digunakan dalam keadaan bersih 

(demikian juga dengan timbangan, pita pengukur, termometer, stetoskop). 

Dekontaminasi dan cuci tangan setelah digunakan. 
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6. Penilaian Bayi Baru Lahir 

a. Pemeriksaan Fisik 

1) Periksa Kulit 

Periksa verniks, warna kulit dan bibir, tanda lahir. 

2) Periksa Kepala 

Kepala ubun-ubun (raba adanya cekungan atau cairan dalam ubun-

ubun), sutura (pada perabaan sutura masih terbuka), molase, periksa 

hubungan dalm letak dengan mata dan kepala, Ukur lingkar kepala 

dimulai dari lingkar oksipito-frontal. Kisaran normal lingkar kepaa 33-

35 cm. 

3) Periksa Mata 

a) Buka mata bayi dan lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau pus. 

b) Bersihkan kedua mata bayi dengan lidi kapas DTT. 

c) Periksa pupil, ukuran sama, dan reaktivitas terhadap cahaya. 

d) Berikan salep mata. 

4) Pemeriksaan Telinga 

Periksa hubungan letak mata dan kepala. 

5) Periksa Hidung dan Mulut 

Periksa bibir dan langitan, sumbing, refleks hisap dinilai saat bayi 

menyusu. 

6) Periksa Leher 

Periksa pembengkakan dan gumpalan. 



20  
 
 

7) Periksa Dada 

a) Periksa bunyi nafas dan detak jantung. 

b) Lihat adakah tarikan dinding dada. 

c) Lihat puting susu (simetris/tidak). 

8) Periksa Abdomen 

a) Palpasi perut, apakah ada kelainan. 

b) Keadaan tali pusat. 

9) Periksa Alat Genetalia 

a) Untuk bayi laki-laki, periksa apakah testis sudah berada dalam 

skrotum. 

b) Untuk bayi perempuan periksa labia mayor dan minor, apakah 

vagina berlubang, uretra berlubang. 

c) Amati apakah ada pseudomenorhea (cairan kental berwarna 

keputihan). 

10)  Periksa Punggung 

Tubuh bayi dibalik dan punggungnya diperiksa dengan ibu jari untuk 

mengetahui keadaan tulang belakangnya. 

11) Periksa Lubang Anus 

Apabila bayi sudah mengeluarkan mekonium maka langkah ini tidak 

usah dikerjakan 

12) Periksa Ekstremitas Atas 

a) Sentuh telapak tangan bayi dengan jari dan hitung jumlah jari 
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tangan bayi. 

b) Bayi akan menggenggam tangan kuat-kuat sehingga tubuhnya bisa 

terangkat naik. 

13) Periksa Ekstremitas Bawah 

Kaki bayi ditekuk dan diputar perlahan untuk mengetahui keadaan 

sumbu panggul  

14) Pemeriksaan Refleks 

a) Lakukan Pemeriksaan Refleks Glabellar 

(1) Ketuk daerah pangkal hidung secara pelan dengan 

menggunakan jari telunjuk. 

(2) Bayi akan mengedipkan mata pada 4 sampai 5 ketukan pertama 

b) Lakukan Pemeriksaan Refleks Rooting 

(1) Sentuh pipi atau mulut bayi dengan menggunakan jari tangan. 

(2) Bayi akan menoleh kearah stimulus dan membuka mulutnya. 

(3) Lakukan pemeriksaan refleks Menghisap dan Menelan pada 

Bayi. 

(4) Masukkan sebagian besar areola mammae ke dalam mulut bayi. 

Amati bayi menyusu. 

c) Lakukan Pemeriksaan Refleks Toniknreck 

Tengkurapkan bayi, bayi akan menoleh ke samping atau 

kebelakang baringkan bayi,seolah-olah akan mengangkat bayi, 

bayi akan mengangkat kepala/leher tegak 
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d) Lakukan Pemeriksaan Refleks Moro 

(1) Gendong bayi dalam posisi setengah duduk dengan sudut 30 

derajat di atas permukaan meja pemeriksaan, kemudian biarkan 

kepala jatuh ke belakang. 

(2) Bayi akan menunjukkan respon berupa memeluk dengan 

abduksi dan ekstensi dari ekstremitas atas yang cepat dan 

diikuti dengan aduksi yang lebih lambat dan kemudian timbul 

fleksi. 

e) Lakukan Pemeriksaan Refleks Babinsky  

Gores telapak kaki, dimulai dari tumit, gores sisi lateral telapak 

kaki kearah atas kemudian gerakkan jari sepanjang telapak kaki. 

Bayi akan menunjukkan respon berupa semua jari kaki hiperektensi 

dengan ibu jari dorsifleksi. 

f) Lakukan Pemeriksaan Refleks Berjalan 

(1) Pegang bayi secara vertikal, biarkan salah satu kaki bayi  

menyentuh permukaan meja. 

(2) Bayi akan menunjukkan respon berupa gerakan berjalan, kaki 

akan bergantian fleksi dan ekstensi (Indrayani dan Emma 

Moudy, 2013: 329-333). 

7. IMD (Inisiasi Menyusu Dini) 

a. Pengertian 

Inisiasi menyusu dini (IMD) adalah tercapainya pemberian ASI kepada 
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bayi dalam satu jam pertama dan memastikan bahwa bayi mendapatkan 

kolostrum yang dapat melindungi bayi dari penyakit (WHO, 2019). 

Air susu ibu (ASI) memiliki banyak manfaat karena mengandung semua 

gizi yang dibutuhkan bayi untuk enam bulan pertama kehidupan. 

Diantaranya adalah mencegah diare, pneumonia, dan obesitas saat kanak-

kanak dan remaja. Menyusui pada bayi adalah nutrisi yang paling efektif 

untuk menjaga kesehatan dan harapan hidup anak karena memiliki banyak 

manfaat karena mengandung semua gizi yang dibutuhkan bayi untuk enam 

bulan pertama kehidupan, diantaranya adalah mencegah diare, pneumonia, 

dan obesitas saat kanak-kanak dan remaja (WHO, 2019). 

b. Manfaat IMD 

Kontak kulit dengan kulit segera setelah lahir dan menyusu pada 1 jam 

pertama kehidupan sangat penting bagi ibu dan bayi. Adapun manfaatnya 

sebagai berikut: 

1) Manfaat IMD Bagi Bayi 

a) Makanan dengan kualitas dan kuantitas yang optimal agar 

kolostrum segera keluar yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi. 

b) Memberikan kesehatan bayi dengan kekebalan pasif yang segera 

kepada bayi, kolostrum adalah imunisasi pertama bagi bayi. 

c) Meningkatkan kecerdasan. 

d) Membantu bayi mengkoordinasikan hisap, telan dan nafas. 

e) Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi. 
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f) Mencegah kehilangan panas  

g) Merangsang kolostrum segera keluar. 

2) Manfaat IMD Bagi Ibu 

a) Rangsangan putting susu ibu, memberikan reflex pengeluaran 

oksitosin kelenjar hipofisis, sehingga pelepasan plasenta akan dapat 

dipercepat. 

b) Pemberian ASI memepercepat involusi uterus menuju keadaan 

normal. 

5) Rangsangan putting susu ibu mempercepat pengeluaran ASI, karena 

oksitosin bekerja sama dengan hormon prolaktin (Nurhasiyah, dkk, 

2017: 23) 

c. Faktor-faktor pendukung Inisiasi Menyusu Dini 

1) Kesiapan fisik dan psikologi ibu yang sudah dipersiapkan sejak awal 

kehamilan. 

2) Informasi yang diperoleh ibu mengenai Inisiasi menyusu dini . 

3) Tempat bersalin dan tenaga kesehatan. 

d. Tatalaksana IMD 

1) Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat bersalin. 

2) Disarankan untuk tidak atau mengurangi penggunaan obat kimiawi saat 

persalinan. 

3) Biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan, misalnya 

normal, di dalam air atau jongkok dll. 
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4) Seluruh badan dan kepala bayi di keringkan secepatnya kecuali kedua 

tangan. Vernix yang menyamankan kulit bayi sebaiknya dibiarkan. 

5) Bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu. 

6) Bayi dibiarkan mencari putting susu ibu. 

7) Ayah didukung agar membantu ibu untuk mengenali tanda- tanda atau 

perilaku bayi sebelum menyusu. Hal ini dapat berlangsung beberapa 

menit atau satu jam, bahkan lebih. Dukungan ayah akan meningkatkan 

rasa percaya diri ibu. 

8) Tunda menimbang, mengukur, suntik Vit, K dan menetes mata bayi 

sampai proses menyusu awal selesai (Nurhasiyah, dkk, 2017: 28) 

B. Tinjauan Khusus Tentang Ikterus 

1. Pengertian 

a. Ikterus neonatorum adalah keadaan bayi baru lahir dimana kadar bilirubin 

serum total lebih dari 10 mg/dL pada minggu pertama ditandai dengan 

ikterus, dikenal ikterus neonatorum yang bersifat patologis, atau 

hiperbilirubinemia. Ikterus adalah gejala diskolorasi kuning pada kulit, 

konjungtiva dan mukosa akibat penumpukan bilirubin (Rohani. S dan 

Wahyuni. R, 2017: 78). 

b. Ikterus neonatorum adalah gambaran klinis berupa pewarnaan kuning pada 

kulit dan mukosa karena adanya deposisi produk akhir katabolisme heme 

yaitu bilirubin (Pohlman, dkk, 2015 : 97). 

c. Ikterus neonatorum merupakan suatu keadaan klinis pada bayi yang 
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ditandai oleh warna kuning pada kulit dan sklera akibat akumulasi bilirubin 

tak terkonjugasi berlebihan. Terdapat sekitar 60% bayi cukup bulan yang 

mengalami ikterus pada usia minggu pertama, dan sekitar 80% pada bayi 

preterm (Widiawati , 2017: 54). 

d. Ikterus neonatorum merupakan fenomena biologis yang timbul akibat 

tingginya produksi dan rendahnya ekskresi bilirubin selama masa transisi 

pada neonatus. Pada neonatus produksi bilirubin 2 sampai 3 lebih tinggi 

daripada orang dewasa normal. Hal ini dapat terjadi karena jumlah eritrosit 

pada neonatus lebih banyak dan usianya lebih pendek. Banyak bayi dengan 

berat <2500 Gram dan usia kehamilan <37 minggu mengalami ikterus pada 

minggu pertama kehidupannya (Fajria, 2014: 39). 

e. Hiperbilirubinemia merupakan salah satu fenomena klinis yang paling 

sering ditemui pada bayi baru lahir dimana terjadi peningkatan kadar 

bilirubin dalam darah >5mg/dL yang secara klinis ditandai oleh adanya 

faktor penyebab fisiologik dan non fisiologik (Mathindas, dkk, 2013: 54). 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ikterus 

neonatorum adalah menguningnya sklera, kulit atau jaringan lainnya akibat 

adanya penimbunan bilirubin dalam tubuh bayi. 

2. Klasifikasi Ikterus 

a. Ikterus Fisiologi 

Ikterus fisiologi adalah ikterus yang timbul pada hari kedua dan hari 

ketiga yang tidak mempunyai dasar patologik, serta tidak berpotensi 
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menjadi   kern ikterus. Tanda-tanda ikterus fisiologi: 

1) Warna kuning akan timbul pada hari kedua atau ketiga setelah bayi 

lahir dan tampak jelas pada hari ke-5 sampai ke-6 dan menghilang pada 

hari ke-10. 

2) Bayi tampak biasa, minum baik, berat badan naik biasa. 

3) Kadar bilirubin serum pada bayi cukup bulan tidak lebih dari 12mg/dL 

dan pada BBLR 10mg/dL dan akan menghilang pada hari ke-14 

(Marmi dan Rahardjo, 2014: 277). 

Al-Qur’an sudah menjelaskan keadaan manusia yang adakalanya lemah 

dan adakalanya kuat yaitu firman Allah SWT  dalam QS Ar-rum/30: 54. 

ُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ضَعْفٍ ثَُُّ جَعَلَ مِن بَ عْدِ ضَعْفٍ قُ وَّةً ثَُُّ جَعَلَ مِن بَ عْدِ  بَةًَۚ  ۞اللََّّ قُ وَّةٍ ضَعْفًا وَشَي ْ

( ٥٤يََْلُقُ مَا يَشَاءَُۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  )   

Terjemahnya: 

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian 

Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, 
kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan 
beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang 
Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”(QS Ar-rum/30: 54). 
 
Argumen yang dikemukakan di sini mencakup keadaan manusia pada 

tahap paling dini dari kehidupannya sampai ketahap terakhir keberadaannya di 

pentas bumi sambil menujukkan kuasa-Nya mempergantikan kondisi manusia. 

Ayat ini memulai dengan menyebut nama wujud yang teragung dan yang 

khusus bagi-Nya serta yang mencakup segala sifat-Nya yakni: Allah, Dia-Lah 



28  
 
 

yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Setetes sperma yang bertemu 

dengan indung telur. Lalu tahap demi tahap meningkatkan dan meningkat 

hingga kamu dewasa dan sempurna umur. Ini pun berlangsung cukup lama. 

Kemudian, setelah melalui belasan tahun dan melewati usia 

kematangan, Dia menjadikan dan sesudah menyandang kekuatan itu menderita 

kelemahan kembali dengan hilangnya sekian banyak potensi dan tubuhnya 

uban di kepala kamu. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki sesuai hikmah 

kebijaksanaan-Nya dan Dia-Lah yang Maha Mengetahui Lagi Mahakuasa. 

Penjelasan diatas ini menjelaskan keadaan manusia yang ada kalanya 

lemah dan ada kalanya kuat. Pada kondisi ini ikterus neonatorum terjadi karena 

faktor organ bayi belum cukup matang dalam mencerna bilirubin dalam aliran 

darah dan akan mulai kuat dengan seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini 

asuhan kebidanan pada bayi baru lahir terus dilakukan hingga kondisi bayi 

membaik ikterus neonatorum hilang, 

Perlu dicatat bahwa apa yang dikemukakan ayat di atas adalah uraian 

tentang tahap-tahap hidup manusia secara umum, bukan yang dialami oleh 

setiap orang, karna diantara manusia ada yang meninggal dunia pada tahap awal 

hidupnya, ada juga saat puncak kekuatannya. Namun, jika tahap puncak itu 

dilampauinya, pasti akan mengalami tahap kelemahan lagi. Apapun yang 

dialami manusia semua kembali kepada Allah SWT. Karena itu setelah 

menyebut tahap-tahap tersebut, ayat di atas menegakkan bahwa Dia 

menciptakan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan buat manusia tahap-
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tahap yang dia lalui serta kadar masing-masing. Itu semua ditetapkan atas dasar 

pengetahuannya yang menyeluruh karena Dia-Lah yang Maha Mengetahui lagi 

Maha kuasa (Shihab, 2009: 263-264). 

Keaadaan yang lemah menjadi kuat merupakan proses perkembangan 

manusia sejak lahir, menjadi dewasa, dan menjadi tua. Dalam hal ini ikterus 

neonetorum terjadi karena organ hati bayi belum cukup matang untuk 

menyingkirkan bilirubin dalam aliran darah. Seiring dengan berkembangnya 

fungsi organ hati bayi dan mulai meningkatnya asupan bayi, penyakit kuning 

akan berangsur hilang dengan sendirinya. 

b. Ikterus Patologi 

Ikterus patologi adalah ikterus yang mempunyai dasar patologi atau 

kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut hiperbilirubinemia 

(Marmi dan Rahardjo, 2014: 277). 

Tanda ikterus patologi: 

1) Ikterus timbul pada 24 jam pertama kehidupan, serum bilirubin total 

lebih dari 12mg/dL 

2) Peningkatan bilirubin 5mg/dL atau lebih pada 24 jam. 

3) Konsentrasi bilirubin serum melebihi 10mg/dL pada bayi <37 minggu 

(BBLR) dan 12,5mg/dL pada bayi cukup bulan. 

4) Ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompatibilitas darah, 

defisiensi enzim G6PD dan sepsis). 

5) Warna kuning pada kulit dan sklera menetap lebih dari 10 hari (Fajria, 
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2014: 39-40). 

3. Tanda dan Gejala  

a. Ikterus fisiologi 

Ikterus fisiologi memiliki tanda-tanda, antara lain sebagai berikut: 

1) Warna kuning akan timbul pada hari kedua atau ketiga setelah bayi 

lahir dan tampak jelas pada hari ke-5 sampai ke-6 dan menghilang 

sampai hari ke-10. 

2) Bayi tampak biasa, minum baik, berat badan naik biasa. 

3) Kadar bilirubin serum pada bayi cukup bulan tidak lebih dari 12 mg/dl 

dan pada BBLR 10 mg/dl dan akan hilang pada hari ke-14 (Maulida, 

2014: 39). 

b. Ikterus patologi  

Ikterus patologi memiliki tanda-tanda, antara lain sebagai berikut: 

1) Ikterus timbul dalam 24 jam pertama kehidupan, serum bilirubin total 

lebih dari 12 mg/dl. 

2) Peningkatan bilirubin 5 mg/dl atau lebih dari 24 jam. c) Konsentrasi 

bilirubin serum melebihi 10 mg/dl pada bayi < 37 minggu (BBLR) dan 

12,5 mg/dl pada bayi cukup bulan. 

3) Ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompatibiltas darah, 

defisiensi enzim glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD) dan sepsis. 

4) Ikterus yang disebabkan oleh bayi kurang dari 2000 gram yang 

disebkan karena usia dibawah 20 tahun dan diatas 35 tahun dan 
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kehamilan pada remaja, masa gestasi kurang dari 36 minggu, asfiksia, 

hipoksia, syndrome gangguan pernapasan, infeksi, hipoglikemia, 

hiperkopnia dan hiperosmolitas darah sepsis (Maulida, 2014: 40). 

4. Manifestasi Klinik 

a. Kulit jaundice (kuning). 

b. Sklera ikterik. 

c. Peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg% pada neonatus yang 

cukup bulan dan 12,5 mg% pada neonatus yang kurang bulan. 

d. Kehilangan berat badan sampai 5% selama 24 jam yang disebabkan oleh 

rendahnya intake kalori. 

e. Asfiksia 

f. Hipoksia 

g. Sindrom gangguan pernapasan 

h. Pemeriksaan abdomen terjadi bentuk perut yang membuncit 

i. Feses berwarna seperti dempul dan pemeriksaan neurologist dapat 

ditemukan adanya kejang. 

j. Epistotonus (posisi bayi melengkung). 

k. Terjadi pembesaran hati. 

l. Tidak mau minum ASI 

m. Letargi 

n. Refleks morro lemah atau tidak ada sama sekali (Maryunani. A dan 

Nurhayati, 2014: 104-105). 
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5. Etiologi 

Penyebab ikterus pada bayi baru lahir yaitu: 

a. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat 

disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi 

bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau 

tidak terdapatnya enzim glukorinil transferase. Penyebab lain adalah 

defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake 

bilirubin ke sel hepar. 

b. Gangguan dalam transportasi. Bilirubin dalam darah terikat oleh albumin 

kemudian diangkut ke hepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat 

dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya salisilat dan sulfatfurazole. 

Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin 

indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak. 

c. Gangguan dalam sekresi yang terjadi karena akibat obstruksi dalam hepar 

atau luar diluar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh 

penyebab lain. 

d. Obstruksi saluran pencernaan dapat mengakibatkan hyperbilirubinemia  

unconjugated akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi 

enterohepatik. 

e. Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI) kurang lancar, merupakan unconjugated 

hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya 

menjelang hari ke 6-14). Hal ini untuk membedakan ikterus pada bayi yang 
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disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagian bahan yang 

terkandung dalam ASI (beta glucoronidase) akan memecah bilirubin 

menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan 

meningkat, dan kemudian akan direabsorbsi oleh usus karena pada hari 

pertama kehidupan produksi ASI belum banyak sehingga masih didapati 

tingginya kadar bilirubin dalam tubuh bayi. Kurangnya pemberian ASI 

yang masuk ke usus juga mempengaruhi proses pembuangan bilirubin dari 

dalam tubuh. Pengobatnnya yaitu bukan dengan menghentikan pemberian 

ASI, melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberiannya (Marmi 

dan Rahardjo, 2014: 278-280). 

6. Patofisiologi 

Bilirubin merupakan produk yang bersifat toksik apabila kadar bilirubin 

pada bayi cukup bulan melebihi 12 mg/dL dan untuk bayi kurang bulan 

melebihi 10 mg/dL, sehingga harus dikeluarkan oleh tubuh. Sebagian besar 

hasil bilirubin berasal dari degredasi hemoglobin darah dan sebagian lagi 

berasal dari hem bebas atau dari proses eritropoesis yang tidak efektif. 

Pembentukan bilirubin dimulai dengan proses oksidasi yang 

menghasilkan biliverdin serta beberapa zat lain. Biliverdin inilah yang 

mengalami reduksi dan menjadi bilirubin bebas atau bilirubin IX alfa. Bilirubin 

bebas tersebut kemudian bersenyawa dengan albumin dan dibawa ke hepar. 

Dalam hepar terjadi mekanisme ambilan, sehingga bilirubin terikat dengan 

reseptor membrane sel hati dan masuk kedalam sel hati. Setelah ada dalam sel 
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hati, terjadi persenyawaan dengan ligandin (protein-Y), protein-Z, dan 

glutation hati lain yang mebawanya ke reticulum endoplasma hati, tempat 

terjadinya proses konjugasi. Proses ini timbul berkat adanya enzim glukorinil 

transferase yang kemudian menghasilkan bentuk bilirubin direct. Jenis 

bilirubin ini larut dalam air dan dapat diekskresikan melalui ginjal. Sebagian 

besar bilirubin yang terkonjugasi ini diekskresi melalui duktus hepatikus 

kedalam saluran pencernaan dan selanjutnya menjadi urobilinogen dan keluar 

dari tinja sebagai sterkobilin. Dalam usus sebagian diabsorbsi kembali oleh 

mukosa usus dan terbentuklah proses absorbsi enterohepatik. 

Sebagian besar neonatus mengalami peningkatan kadar bilirubin 

indirek pada hari-hari pertama kehidupan. Hal ini terjadi karena terdapatnya 

proses fisiologik tertentu pada neonatus. Proses tersebut antara lain karena 

tingginya kadar eritrosit neonatus, masa hidup eritrosit yang lebih pendek (80-

90) hari, dan belum matangnya fungsi hepar. 

Peningkatan kadar bilirubin tubuh dapat terjadi pada beberapa keadaan. 

Kejadian tersering adalah apabila terdapat pertambahan beban bilirubin pada 

sel hepar yang berlebihan. Hal ini dapat ditemukan bila terdapat peningkatan 

penghancuran eritrosit, polisitemia, memendeknya umur eritrosit bayi, 

meningkatnya bilirubin, atau terdapatnya peningkatan sirkulasi enterohepatik. 

Gangguan ambilan bilirubin plasma juga dapat menimbulkan 

peningkatan kadar bilirubin tubuh. Hal ini dapat tejadi apabila kadar protein-

Y berkurang atau pada keadaan protein-Y dan protein-Z terikat oleh anion lain, 
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misalnya pada bayi dengan asidosis atau keadaan hipoksia. Keadaan lain yang 

dapat memperlihatkan peningkatan kadar bilirubin adalah apabila ditemukan 

konjugasi hepar (defisiensi enzim glukorinil transferase) atau bayi menderita 

gangguan ekskresi, misalnya penderita hepatitis neonatal atau sumbatan 

saluran empedu ekstra atau intrahepatik (Rukiyah dan Yulianti, 2012: 269-

270). 

7. Faktor Resiko 

a. ASI yang Kurang 

Bayi yang tidak mendapatkan ASI yang cukup saat menyusu dapat 

bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk 

memproses pembuangan bilirubin dari dalam tubuh. Faktor penyebab 

ikterus pada bayibarulahir dikarenakan fungsi usus dan hati yang belum 

bekerja secara sempurna sehingga banyak bilirubin yang tidak terkonjugasi 

dan tidak terbuang dari tubuh. Selain itu, ikterus dapat terjadi dikarenakan 

kurangnya ASI pada 2-3 hari pertama  setelah kelahiran (Abata, 2016). 

b. Peningkatan Jumlah Sel Darah Merah 

Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko 

untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Contohnya, bayi yang memiliki 

golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat 

abnormalitas eritrosit, atau mendapat transfusi darah, beresiko tinggi akan 

mengalami hiperbilirubinemia. 
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c. Infeksi/Inkompabilitas ABO-Rh 

Berbagai macam infeksi yang dapat terjadi pada bayi, atau ditularkan 

dari ibu ke janin di dalam rahim dapat meningkatkan resiko 

hiperbilirubinemia. Kondisi ini dapat meliputi dapat meliputi infeksi 

kongenital virus herpes, sifilis kongenital, rubela dan sepsis (Mathindas 

Stevry dkk, 2013: S7) 

d. BBLR 

Berat badan lahir < 2.500 gram dapat mengakibatkan berbagai kelainan 

diantaranya ikterus neonatorum. Kelainan yang timbul diantaranya 

immatur hati. Immatur hati memudahkan terjadinya ikterus neonatorum. 

Hal ini bisa terjadi karena belum maturnya fungsi hepar. Enzim glukorin 

tranferase belum tercukupi menjadikan konjugasi bilirubin indirect 

menjadi bilirubin direct belum semestinya sempurna dan kadar albumin 

darah yang berfungsi di dalam transportasi bilirubin dari jaringan ke hepar 

tidak memenuhi (Putri dan Rositawati, 2016). 

Hal ini didukung oleh penelitian Rohani dan Rini (2017) yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara berat badan lahir bayi 

dengan kejadian ikterus neonatorum (Rohani dan Rini, 2017) 

8. Komplikasi 

Kern ikterus adalah suatu sindrom neurologik yang timbul sebagai 

akibat penimbunan tak terkonjugasi dal sel-sel otak (Rukiyah dan Yulianti, 

2012: 273). 
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9. Penilaian pada Bayi Ikterus 

a. Pengamatan ikterus kadang-kadang agak sulit dilakukan apalagi dalam 

cahaya buatan. Paling baik, pengamatan dilakukan dalam cahaya matahari 

dan dengan menekan sedikit kulit yang akan diamati untuk menghilangkan 

warna karena pengaruh sirkulasi darah. Ada beberapa cara untuk 

menentukan derajat ikterus yang merupakan resiko terjadinya kern ikterus 

dengan cara klinis (Kramer) yang dilakukan dibawah sinar biasa (daylight) 

(Marmi dan Rahardjo, 2014: 280). 

Gambar 2.1 
Gambar Rumus Krame 

 
Sumber: (Marmi dan Rahardjo, 2014: 280). 

Keterangan: 

1. Kepala dan leher. 

2. Daerah 1(+) badan dan bagian atas. 

3. Daerah 1,2 (+) badan bagian bawah dan tungkai. 

4. Daerah 1,2,3 (+) lengan dan kaki di bawah lutut. 

5. Daerah 1,2,3,4 (+) telapak tangan dan kaki. 
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Tabel 2.3 
Rumus Kramer 

 
Daerah Gambar Luas Ikterus Kadar Bilirubin 

1 Kepala dan leher 5 

2 Daerah 1 (+) 
badan bagian atas 

9 

3 Daerah 1,2 (+) badan bagian 
bawah dan tungkai 

11 

4 Daerah 1,2,3 (+) 
lengan dan kaki di bawah dengkul 

12 

5 Daerah 1,2,3,4 (+) tangan dan                                   
kaki 

>12,5 

Sumber: (Marmi dan Rahardjo, 2014: 280). 
 

b. Pemeriksaan Diagnostik 

1) Test coombs pada tali pusat bayi baru lahir. 

Jika hasil positif pada test coombs indirek menandakan adanya antibodi 

Rh-positif, anti A atau anti B dalam darah ibu. Sementara, jika hasil 

positif pada test coombs direk maka menandakan adanya sensitasi (Rh- 

positif, anti A, anti B) SDM dari neonatus. 

2) Golongan darah bayi dan ibu: mengidentifikasi inkompatibilitas ABO. 

3) Bilirubin total: kadar direk (terkonjugasi) bermakna jika melebihi 1,0-

1,5 mg/dL, yang mungkin dihubungkan dengan sepsis. Kadar indirek 

(tidak terkonjugasi) tidak boleh melebihi peningkatan 5 mg/dL dalam 

24 jam, atau tidak boleh lebih dari 20 mg/dL pada bayi cukup bulan, 

atau 15 mg/dL pada bayi preterm. 
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4) Protein serum total: kadar kurang dari 3,0 mg/dL menandakan 

penurunan kapasitas ikatan, terutama pada bayi preterm. 

5) Hitung darah lengkap: Hemoglobin (Hb) mungkin rendah (kurang dari 

14 mg/dL) karena hemolisis hematokrit (HT) mungkin meningkat (lebih 

besar dar 65%) pada polisitemia, penurunan (kurang dari 45%) dengan 

hemolisis dan anemia berlebihan (Marmi dan Rahardjo, 2014: 280-

281). 

10. Penanganan Bayi Ikterus 

Penanganan ikterus neonatorum secara umum yaitu dengan melakukan 

terapi sinar atau fototerapi, terapi tranfusi tukar, pemberian ASI secara optimal, 

serta terapi sinar matahari (Maulida, 2014). Adapun ayat-ayat allah dibawah 

ini menjelaskan mengenai perintah untuk menyusui yaitu Allah Ta’ala 

berfirman dalam QS Al-Baqarah/2 : 233. 

ودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ  ۞وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِِۖ لِمَنْ أرَاَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَاعَةََۚ وَعَلَى الْمَوْلُ 

 مَوْلوُدٌ لَّهُ بِوَلَدِهَِۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفَِۚ لََ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلََّ وُسْعَهَاَۚ لََ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلََ 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَاَۗ وَإِنْ أرََدتُُّّْ أَن تَسْتَْ  لِكََۗ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالًَ عَن تَ راَضٍ مِ ن ْ ضِعُوا أَوْلََدكَُمْ فَلََ جُنَاحَ  ذََٰ

تُ  َ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر  )عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَ ي ْ (   ٢٣٣م بِِلْمَعْرُوفَِۗ وَات َّقُوا اللََّّ  

Terjemahnya: 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
Penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
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karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka 
tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 
kepada Allah  dan ketaahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan.”(Kementrian Agama RI, 2014). 

 
Pada ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu 

agar menyusukan anak-anaknya. Kata al-wahidat dalam penggunaan Al-

Qur’an berbeda dengan kata ummahat yang merupakan kata jamak dari kata 

umm. Kata ummahat digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, 

sedang kata al- wahidat maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung 

maupun bukan. Ini berarti Al-Qur’an sejak dini telah menggariskan bahwa 

air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat 

bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung 

lebih baik daripada selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak 

merasa lebih tentram sebab, menurut penelitian ilmiah, ketika itu bayi 

mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus 

sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dan 

wanita yang lain. 

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk 

menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari 

kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan 

bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukannlah penyusuan yang 
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mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui 

berstatus sama dalam jumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya. 

Penyusuan yang selama 2 tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah 

kewajiban. Ini dipahami dari pengglan ayat yang menyatakan bagi yang 

ingin menyempurnakan penyusuan. Namun demikian, ia adalah anjuran 

yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak 

sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya 

jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna dari 

Allah. Di sisi lain, penentapan waktu dua tahun itu adalah untuk menjadi 

tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin 

memperpanjang masa penyusuan. 

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 [46]:15 menyatakan bahwa 

masa bulan karena QS. Al-Ahqaf kehamilan dan penyusuan adalah 30 bulan. 

Ini berarti jika janin di kandung selama 9 bulan, penyusuannya selama 21 

bulan, sedangkan jika dikandung hanya 6 bulan ketika itu masa 

penyusuannya adalah 24 bulan. 

Ada beberapa tingkat penyusuan. Pertama, tingkat sempurna, yaitu 

dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan. Kedua, masa 

cukup, yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna. Dan tingkat ketiga, 

masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat 

mengakibatkan dosa, yaitu enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang 

tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan 
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misalnya karena sakit maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman 

misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar, maka ayah harus 

mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya (Shihab, 2012: 608-611). 

Salah satu bentuk perwujudan perhatian orang tua terhadap kesehatan 

anak adalah dengan memeperhatikan kebutuhan mereka dikala bayi, yakni 

dengan memberikan ASI kepada anaknya. Allah memerintahkan kepada 

para ibu agar menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Sebab pada 

masa ini anak-anaknya masih membutuhkan air susu ibu. Seorang ibu ketika 

menyusui anaknya, ia tidak sekedar menyusui, melainkan dengan penuh 

perasaan dan kelembutan, kasih sayang dan belaian. Menyusui bayi dapat 

memperkuat hubuhgan yang akrab dan erat antara ibu dan anak. 

Selain ASI yang dapat menjadi salah satu penanganan bayi ikterus, 

dapat juga dilakukan dengan sinar matahari. Nabi Allah memerintahkan 

kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. 

Sebab pada masa ini anak-anak masih membutuhkan air susu ibu. 

Seorang ibu ketika menyusui anaknya, ia tidak sekedar menyusui, 

melainkan dengan penuh perasaan dan kelembutan, kasih sayang dan 

belaian. Menyusui bayi dapat memperkuat hubungan yang akrab dan erat 

antar ibu dan anak. Selain ASI yang dapat menjadi salah satu penanganan 

pada bayi ikterus, dapat juga dilakukan dengan sinar matahari. Dalilnya 

adalah hadits dari ‘Amr bin ‘Abasah, Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

bersabda: 
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يَن   اَ تَطلْمعم حِّ رْ عَنِّ الصَّلَاةِّ حَتََّّ تَطْلمعَ الشَّمْسم حَتََّّ تَ رْتَفِّعَ فإَِّنََّّ تَطْلمعم بَيْنَ قَ رْنََْ شَيْطاَن  صَل ِّ صَلَاةَ الصُّبْحِّ ثُمَّ أقَْصِّ  

ينَئِّذ  يَسْجمدم لََاَ الْكمفَّارم   وَحِّ

Artinya: 

“Kerjakan shalat shubuh kemudian tinggalkan shalat hingga matahari 

terbit, sampai matahari meninggi. Ketika matahari terbit, ia terbit di 
antara dua tanduk setan, saat itu orang-orang kafir sedang bersujud.” 

(HR. Muslim no. 832). 
 
Imam Nabawi mengatakan, “Inilah waktu utama untuk melaksanakan 

shalat Dhuha. Begitu pula ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa ini adalah 

waktu terbaik untuk shalat Dhuha. Walaupun boleh pula dilaksanakan ketika 

matahari terbit hingga waktu zawal.” (Syarh Shahih Muslim, 6: 28). 

Selain banyaknya manfaat shalat dhuha dan waktu yang ditetapkan 

untuk shalat dhuha, salah satu penanganan bayi ikterus dengan terapi sinar 

matahari yang memiliki kaitan, karena waktu yang telah ditetapkan untuk shalat 

dhuha sama seperti waktu yang tepat untuk pemberian sinar matahari pada bayi 

yang memiliki banyak manfaat pada bayi salah satumya sebagai salah satu 

penanganan untuk bayi ikterus. 

 Berikut merupakan penanganan ikterus neonatorum berdasarkan 

klasifikasinya: 

a. Ikterus Fisiologi 

1) Pemberian ASI 

Kadar bilirubin pada bayi baru lahir dapat dipecah jika bayi 

banyak mengeluarkan feses dan urine. Pengeluaran feses dan urine 
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dapat terjadi jika dilakukan pemberian makanan yang dini (ASI) yang 

menyebabkan terjadinya dorongan pada usus, sehinggan mekonium 

dapat lebih cepat dikeluarkan dan peredaran enterohepatik bilirubin 

berkurang. Untuk mengurangi terjadinya ikterus dini, bayi diletakkan di 

atas dada ibu selama 30-60 menit, posisi bayi pada payudara harus 

benar, berikan kolostrum karena dapat membantu untuk segera 

membersihkan mekonium. 

Mekonium yang mengandung kadar bilirubin tinggi bila tidak 

segera dikeluarkan, bilirubinnya dapat diabsorbsi kembali sehingga 

meningkatkan kadar bilirubin dalam darah. Bayi jangan diberi air putih, 

air gula, atau apapun sebelum ASI keluar karena akan mengurangi 

asupan susu. Untuk mengetahui kecukupan produksi ASI, dapat 

dilakukan dengan melihat buang air kecil bayi paling kurang 6-7 kali sehari 

dan buang air besar paling kurang 3-4 kali sehari. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ikterus 

neonatorum adalah faktor maternal, perinatal, dan neonatus. 

Berdasarkan penelitian yang dilahukan Dahlia (2020) Asuhan 

kebidanan yang dapat diberikan pada bayi baru lahir dengan ikterus 

fisiologis yaitu dengan memberikan ASI sedini mungkin dan sesering 

mungkin. Pemberian ASI ini akan sangat efektif untuk mengendalikan 

kadar bilirubin serta mencegah terjadinya ikterus patologis. Selain itu 

itu melakukan penjemuran dibawah paparan sinar matahari pagi juga 
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dapat dilakukan untuk mengendalikan kadar bilirubin dengan 

memperhatikan lama penjemuran dan kondisi cuaca pada saat itu 

(Dahlia, 2020). 

2) Terapi Sinar Matahari 

Terapi sinar matahari dilakukan dengan menjemur bayi di 

bawah paparan sinar matahari pagi yakni pada jam 7.00-9.00 selama 30 

menit, karena sinar ultraviolet pada waktu ini cukup efektif mengurangi 

kadar bilirubin. Terapi sinar matahari dilakukan dengan cara 

menghindari posisi yang membuat bayi melihat langsung kearah 

matahari, karena sinar ultraviolet dapat memicu serangkaian reaksi 

kimia sel-sel pada mata yang pada akhirnya beresiko merusak 

kemampuan sel-sel mata dalam merespon objek visual (Marmi dan 

Rahardjo, 2014: 285). 

b. Ikterus Patologi 

1) Fototerapi 

Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan ikterus patologis yaitu 

dengan melakukan fototerapi yang berguna untuk menurunkan kadar 

bilirubin serum dalam darah sehingga tindakan ini akan mengurangi 

kebutuhan transfusi tukar. Fototerapi akan lebih efektif dengan 

menggunakan kain satin, karena intensitas sinar menjadi lebih tinggi 

sehingga mempercepat penurunan kadar bilirubin (Dahlia, 2020). 
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Fototerapi dilakukan selama 24 jam atau setidaknya sampai 

kadar bilirubin dalam darah kembali normal. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan sinar fototerapi yaitu: 

a) Jenis Lampu 

Beberapa studi menunjukkan bahwa lampu flouresen biru 

lebihefektif dalam menurunkan bilirubin. Akan tetapi karena cahaya 

biru dapat mengubah warna bayi, maka yang lebih disukai adalah 

lampu flouresen cahaya normal dengan spectrum 420-460 nm 

sehingga asuhan kulit bayi dapat diobservasi baik mengenai 

warnanya (jaundice, palor, sianosis) atau kondisi lainnya. Agar 

fototerapi efektif, kulit bayi harus terpajang penuh terhadap sumber 

cahaya dengan jumlah yang adekuat. Bila kadar bilirubin serum 

meningkat sangat cepat atau mencapai kadar kritis, dianjurkan untuk 

menggunakan fototerapi dosis ganda atau intensif, tekhnik ini 

melibatkan lampu overhead konvenseional, sementara itu bayi 

berbaring dalam selimut fiberoptik. Warna kulit bayi tidak 

mempengaruhi efisiensi pemberian fototerapi. Hasil terbaik terjadi 

dalam 24-48 jam pertama fototerapi. 

Fototerapi intensif adalah fototerapi dengan menggunkan sinar 

bluegreen spectrum (panjang gelombang 430-490 nm) dengan 

kekuatan paling kurang 30 uW/cm2diperiksa dengan radiometer 

atau diperkirakan dengan menempatkan bayi di bawah sumber sinar. 



47  
 
 

Bila konsentrasi bilirubin tidak menurun pada bayi yang mendapat 

fototerapi intensif, kemungkinan besar terjadi proses hemolisis. 

b) Jarak Pemberian Fototerapi 

Fototerapi diberikan dengan jarak 10-20 cm, semakin dekat 

jarak bayi dengan sinar fototerapi, maka semakin efektif 

menurunkan kadar bilirubin total. Untuk alat fototerapi yang 

pengaturan ketinggiannya sudah maksimal dan tidak bisa 

diturunkan kembali, maka harus disediakan box bayi khusus yang 

cukup tinggi agar jarak bayi dengan alat fototerapi semakin dekat 

(Dewi Surya dkk, 2016: 85). 

c) Teknik Fototerapi 

(1) Bayi telanjang dalam boks/inkubator. 

(2) Mata ditutup dengan penutup yang tidak tembus cahaya, 

pastikan lubang hidung tidak tertutup. 

(3) Atur jarak bayi dengan lampu. 

(4) Posisi bayi diubah tiap 2-3 jam. 

(5) Pada saat diberi ASI, fototerapi dihentikan terlebih dahulu. 

(6) Selama penyinaran, izinkan ibu atau keluarga kontak dengan 

bayi. 

(7) Berikan ekstra minum 10-15 ml/kg BB. 

(8) Periksa kadar bilirubin tiap 12-24 jam. 

(9) Pantau suhu bayi dan ruangan tiap 3 jam. 
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(10) Hentikan terapi sinar bila kadar bilirubin <13 mg/dL (Sudarti 

dan Fauziah, 2013: 101). 

d) Luas Permukaan Fototerapi 

Hal penting dalam pelaksanaan fototerapi termasuk 

memaksimalkan luas permukaan yang tersedia harus 

mempertimbangkan bahwa bayi harus telanjang kecuali popok dan 

mata harus ditutup untuk mengurangi resiko kerusakan retina. Bila 

menggunakan lampu sorot pastikan bahwa bayi ditempatkan di 

pusat lingkaran cahaya, karena photoenergy tetes dari arah 

perimeter lingkaran. Kemudian amati Kembali bayi untuk 

memastikan bahwa bayi tidak bergerak jauh dari daerah energi 

tinggi.  

Secara umum penatalaksanaan hiperbilirubinemia pada bayi 

berat lahir rendah digambarkan grafik sebagai berikut: 

Gambar 2.2 
penatalaksanaan hiperbilirubinemia 
 

 

 

 

 

 

Sumber :(Sudarti dan Fauziah, 2013: 99). 
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e) Efek Samping Fototerapi 

(1) Menghambat kontak langsung antar ibu dan bayi. 

(2) Suhu tubuh tidak stabil. 

(3) Ruam kulit. 

(4) Sindrom bayi perunggu (perubahan kulit bayi coklat keabu-

abuan dan gelap). 

(5) Tinja lembek atau encer (Lissauer dan Fanaroff, 2013: 98). 

2) Transfusi Tukar 

Transfusi tukar adalah tindakan mengeluarkan darah bayi dan 

menggantinya dengan darah baru, guna untuk memperbaiki keadaan 

bayi dan mempertahankan bilirubin serum pada tingkat yang tidak 

menimlbukan keracunan pada saraf oleh sebab apapun. Pemberian 

transfuse tukar dilakukan apabila kadar bilirubi 20mg/dL, kenaikan 

kadar bilirubin cepat yakni 0,3-1 mg/jam, anemia berat dengan gejala 

gagal jantung dan kadar hemoglobin 14 mg/dL, serta uji coombs direk 

positif (Maryunani. A dan Nurhayati, 2014: 114). 

Cara pelaksanaan transfusi tukar: 

(a) Pasang lampu pemanas dan arahkan kepada bayi. Baringkan pasien 

dalam keadaan terlentang, buka pakaian pada daerah perut, tutup 

mata dengan kain tidak tembus cahaya. 

(b) Lakukan transfusi tukar dengan protap. 

(c) Lakukan observasi keadaan umum pasien, catat jumlah darah yang 
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keluar dan masuk. 

(d) Atur posisi setiap 6 jam. 

(e) Lakukan pengawasan adanya perdarahan tali pusat. 

(f) Periksa kadar hemoglobin dan bilirubin tiap 12 jam (Fajria, 2014: 

42). 

C. Proses Manajeman Asuhan Kebidanan 

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan 

Manajemen Kebidanan adalah pendekatan yang dilakukan oleh bidan 

dalam proses pemecahan masalah kebidanan yang dilakukan secara 

sistematis, diawali dari pengkajian data (data subjektif dan objektif), analisa 

data, diagnose kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan 

Adapun 7 langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varneyadalah: 

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar) 

Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien. 

Memilih informasi data yang tepat diperlukan analisa suatu situasi yang 

menyangkut manusia yang rumit karena sifat manusia yang komplek. 

Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara : 

1) Anamnesa, meliputi: 

Melakukan tanggung jawab untuk memperoleh data meliputi 

biodata pasien, keluhan utama waktu masuk, riwayat penyakit, 

riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu dan sekarang serta 
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riwayat operasi. 

Pada kasus ikterus neonatorum orang tua bayi akan mengeluh 

kulit dan mata bayinya terlihat kuning, mungkin juga akan disertai 

dengan keluhan lainnya seperti perut membuncit, kemampuan 

menghisap bayi lemah dan tidak mau menyusu. 

2) Pemeriksaan Fisik, meliputi: 

Keadaan umum pasien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik 

yang dilakukan secara inspeksi, palpasi dan dilakukan pemeriksaan 

penunjang bila perlu. 

Pada kasus ikterus neonatorum kulit dan sklera bayi terlihat 

kuning, refleks hisap bayi lemah dan kadar bilirubin dalam darah 

akan meningkat pada bayi cukup bulan lebih dari 12 mg/dL dan 

pada bayi kurang bulan lebih dari 10 mg/dL 

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual) 

Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang benar terhadap 

diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi atas data-data dan 

kebutuhan klien yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah 

dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosa 

dan masalah yang spesifik. 

Pada kasus ikterus neonatorum berdasarkan data dasar yang 

dikumpulkan, ditetapkan bahwa kulit dan sklera bayi kuning, 

pembesaran pada perut dan hati serta kadar bilirubin dalam darahnya 
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meningkat, pada bayi cukup bulan lebih dari 12 mg/dL dan pada bayi 

BBLR lebih dari 10 mg/dL. 

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial) 

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa 

atau masalah potensial. Hal ini berdasarkan rangkaian masalah dan 

diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan 

antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Sambil 

mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila 

diagnosa/masalah potensial ini benar- benar terjadi. 

Pada kasus ikterus neonatorum masalah yang bisa timbul jika 

ikterus tidak dapat diatasi dan kadar bilirubinnya semakin tinggi, akan 

terjadi kern ikterus yang merupakan kerusakan otak yang diakibatkan 

karena adanya perlengketan bilirubin indirek pada otak sehingga dapat 

menyebabkan kematian. 

d. Langkah IV (PerlunyaTindakan Segera/Kolaborasi) 

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan 

perlu bertindak segera demi keselamatan bayi, beberapa data 

menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara 

menunggu instruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi 

dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien 

untuk menentukan asuhan yang paling tepat. Langkah ini 

mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. 
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Pada kasus ikterus neonatorum diperlukan adanya tindakan 

segera dan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk penanganan 

lebih lanjut seperti memantau keadaan umum dan tanda-tanda vital, 

memberikan intake ASI, melakukan fototerapi, dan memeriksa kadar 

bilirubin bayi. 

e. Langkah V (Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh) 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, 

ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan 

kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah 

diidentifikasi atau diantisipasi, dan pada langkah ini data dasar yang 

tidak lengkap dapat dilengkapi. 

Pada kasus ikterus neontorum patologi rencana asuhan yang 

diberikan adalah mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, 

memberi intake ASI, memeriksa kadar bilirubin dengan pemeriksaan 

laboratorium normalnya tidak lebih dari 5 mg/dL, serta melakukan 

kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi. 

f. Langkah VI (Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan) 

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah 

diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efesien dan aman. 

Pada kasus ikterus neonatorum patologi, penatalaksanaan yang 

dilakukan adalah mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, 

memberi intake ASI, memeriksa kadar bilirubin dengan pemeriksaan 
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laboratorium normalnya tidak lebih dari 5 mg/dL, serta melakukan 

kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi. 

g. Langkah VII (Evaluasi) 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan 

yang telah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan 

apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan sebagaimana telah 

diidentifikasi masalah dalam diagnosis. Rencana tersebut dapat 

dianggap efektif jika memang sesuai dengan masalah dan diagnosis 

pasien, juga benar pelaksanaannya. Selain melakukan evaluasi terhadap 

hasil asuhan yang di berikan, bidan juga dapat mengevaluasi proses 

asuhan yang telah diberikan. Dengan harapan, hasil evaluasi proses 

sama dengan hasil evaluasi secara keseluruhan, seperti pada kasus 

ikterus neonatorum diharapkan dapat terlaksana seperti: kebutuhan 

terpenuhi, kadar bilirubin menurun, kondisi umum bayi baik, refleks 

menghisap dan refleks gerak baik, serta ikterus yang dialami bayi hilang 

secara keseluruhan. 

3. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan (SOAP) 

Pola pikir yang digunakan oleh bidan dalam asuhan kebidanan mengacu 

pada 7 langkah Varney sementara proses pendokumentasian asuhan 

kebidanan menggunakan Subjektif, Objektif, Assesment, Planning (SOAP) 

dengan melampirkan catatan perekembangan pasien. 

a. S (Subjektif) adalah pendokumentasian hasil anamnesis yang didapat 
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langsung dari klien ataupun keluarga. 

b. O (Objektif) adalah pendokumentasian hasil pemeriksaan dan observasi 

yang dilakukan oleh bidan. 

c. A (Assesment) adalah pendokumentasian hasil penegakan diagnosa 

masalah aktual, potensial, menentukan kebutuhan, serta merupakan 

hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam 

identifikasi masalah, antisipasi masalah potensial dan perlunya tindakan 

segera baik kolaborasi maupun rujukan. 

d. P (Planning) adalah pondokumentasian hasil penatalaksanaan diagnosa 

kebidanan yang telah ditegakkan, sesuai dengan kebutuhan yang telah 

disusun (Tresnawati, 2013: 181-186). 

Adapun planning yang dapat dilakukan pada bayi ikterus neonatorum 

adalah: 

Kunjungan I: Menanyakan keluhan orang tua tentang keadaan 

bayinya, menilai keadaan umum bayi, mengobservasi tanda-tanda vital 

bayi, menimbang berat badan, menjaga kehangatan bayi, menjaga 

personal hygiene dan memberikan intake cairan dan nutrisi seperti ASI 

sesuai kebutuhan bayi. Melakukan kolaborasi dengan petugas 

laboratorium untuk menilai kadar bilirubin bayi (normalnya tidak lebih 

dari 5 mg/dL) serta melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak 

untuk penanganan lebih lanjut, termasuk melakukan tindakan fototerapi 

pada bayi yang mengalami ikterus patologi. 
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Kunjungan II: Menanyakan kepada orangtua mengenai keluhan 

terhadap keadaan bayinya, menilai keadaan umum bayi, mengobservasi 

tanda-tanda vital, menimbang berat badan, menjaga kehangatan bayi, 

menjaga personal hygiene dan memberikan intake cairan dan nutrisi 

seperti ASI sesuai kebutuhan bayi. Melakukan kolaborasi dengan 

dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi. 

Kunjungan III: Menanyakan kepada orangtua mengenai keluhan 

terhadap keadaan bayinya, menilai keadaan umum bayi, mengobservasi 

tanda-tanda vital, menimbang berat badan, menjaga kehangatan bayi, 

menjaga personal hygiene dan memberikan intake cairan dan nutrisi 

seperti ASI sesuai kebutuhan bayi. Melakukan kolaborasi dengan 

petugas laboratorium untuk menilai kadar bilirubin bayi. 

Kunjungan IV: Menanyakan kepada orangtua mengenai keluhan 

terhadap keadaan bayinya, menilai keadaan umum bayi, mengobservasi 

tanda-tanda vital, menimbang berat badan bayi, menjaga kehangatan 

bayi, menjaga personal hygiene bayi, serta memberikan edukasi 

mengenai kesehatan kepada orangtua bayi. 

Kunjungan V: Menanyakan kepada orangtua mengenai keluhan 

terhadap keadaan bayinya, menilai keadaan umum bayi, mengobservasi 

tanda-tanda vital, menimbang berat badan bayi, menjaga kehangatan 

bayi, menjaga personal hygiene bayi, memberikan edukasi mengenai 

kesehatan dan imunisasi bayinya. 
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Kunjungan VI: Menanyakan kepada orangtua mengenai keluhan 

terhadap keadaan bayinya, menilai keadaan umum bayi, mengobservasi 

tanda-tanda vital, menimbang berat badan bayi, menjaga kehangatan 

bayi, menjaga personal hygiene bayi, memberikan edukasi mengenai 

kesehatan bayinya. 
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BAB III  

STUDI KASUS  

 

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN SEGERA BAYI BARU LAHIR 

BERKELANJUTAN PADA BAYI NY “M” DENGAN IKTERUS 

NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH  

SAKIT UMUM BAHAGIA MAKASSAR 

08 OKTOBER - 03 NOVEMBER  

TAHUN 2021 

 
 

 
No. Register    : 067xxxx 

Tanggal MRS    : 08 Oktober 2021 Pukul: 07.30 WITA  

Tanggal Lahir    : 05 Oktober 2021 Pukul: 16.30 WITA 

Tanggal Pengkajian  : 08 Okober 2021 Pukul: 08.00 WITA 

Nama Pengkaji   : Morien Jubella  

A. Langkah I (Identifikasi Data Dasar) 

1. Identitas  

a. Bayi  

Nama Bayi   : By Ny “M”  

Tanggal Lahir   : 05 Oktober 2021 

Umur    : 3 hari  
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Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Anak Ke   : Dua  

b. Orang Tua 

Nama    : Ny “M” / Tn “I” 

Umur    : 22 tahun / 29 tahun  

Nikah/Lamanya  : 1 x / ± 6 tahun  

Suku    : Makasaar / Makassar  

Agama   : Islam / Islam 

Pendidikan   : SD / SMP  

Pekerjaan   : IRT / Buruh Harian  

Alamat   : Jl. Emy Saelan 

2. Data Biologi/ fisiologi 

a. Keluhan utama 

1) Ibu pasien mengatakan khawatir dengan kulit bayinya yang tampak 

kuning  

b. Riwayat keluhan  

1) Ibu mengatakan warna kuning pada bayi tampak sejak tanggal 07 

Oktober dan semakin meningkat pada tanggal 08 Oktober pukul 

05.30 WITA 

2) Ibu mengatakan bayinya jarang menyusu sejak tanggal 06 Oktober 

2021, ditandai dengan frekuensi menyusu bayi yang kurang sejak 

tanggal 05 Oktober 2021 yaitu 9x perhari, sementara pada tanggal 
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06 dan 07 Oktober 2021 bayi lebih jarang menyusu di bandingkan 

pada tanggal 05 Oktober 2021 yaitu hanya 6x perhari karena 

pengeluaran ASI ibu sedikit.  

3. Riwayat kehamilan dan persalinan  

a. Prenatal  

1) Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan ketiga dan ada riwayat 

keguguran pada kehamilan lalu yaitu kehamilan kedua pada tahun 

2019 

2) Ibu mengatakan HPHT: 10 Januari 2021 

3) HTP: 17 Oktober 2021 

4) Gestasi: 37 minggu 10 hari 

5) Pemeriksaan ANC sebanyak 6 kali di Rumah Sakit Bahagia 

Ttimester I  : 2 kali 

Trimester II : 2 kali 

Trimester III : 2 kali  

6) Ibu mengatakan telah mendapat imunisasi TT {tetanus toxoid} 

sebanyak 2 kali pada umur kehamilan TT1: 20 minggu dan TT2: 24 

minggu di Rumah Sakit Bahagia 

7) Ibu tidak memiliki riawayat penyakit DM dan hipertensi selama 

kehamilan 

8) Selama hamil ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat 
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9) Ibu bayi mengatakan selama hamil tidak mengonsumsi obat-obatan 

apapun selain yang diberikan bidan. 

b. Natal  

1) Berat badan bayi : 2735 gram 

2) Panjang badan : 49 cm 

3) Ibu mengatakan melahirkan pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 

16.30 WITA 

4) Bayi dilahirkan di RSU Bahagia Makassar, ditolong oleh bidan, 

secara spontan, bayi lahir tunggal, keadaan bayi baru lahir segera 

menangis, gerakan aktif serta warna kulit bayi kemerahan. 

4. Riwayat Kesehatan Keluarga  

Ibu bayi mengatakan dalam keluarganya tidak ada yang menderita penyakit 

menurun seperti DM, Hipertensi, serta tidak ada yang menderita penyakit 

menular seperti TBC, Hepatitis, dan riwayat PMS.  

5. Riwayat Kesehatan bayi di Rumah Sakit  

Perawat perinatology di RSU Bahagia Makassar mengatakan Keadaan 

umum bayi lemah, refleks menghisap lemah, kulit bayi berwarna kuning 

dan bayi dirawat di kamar bayi 

6. Pola Kebiasaan bayi 

a. Pola Nutrisi 

Jenis nutrisi yang diberikan adalah ASI, frekuensi menyusu bayi pada 

tanggal 05 Oktober 2021 yaitu 9x perhari, sementara pada tanggal 06 
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dan 07 Oktober 2021 bayi lebih jarang menyusu di bandingkan pada 

tanggal 05 Oktober 2021 yaitu hanya 6x perhari karena pengeluaran 

ASI ibu kurang lancar. 

b. Pola Eliminasi 

Pasien BAK rata-rata 4-5 kali perhari, warna jernih. pasien BAB 3-4 

kali dalam sehari, warna kuning dempul, konsistensi lembek. 

c. Pola Aktifitas  

Gerakan pasien cukup aktif. 

d. Pola Kebersihan Diri  

Bayi di washlap sebanyak 1 kali sehari tiap pagi hari, mandi 1 kali sehari 

pada sore hari. 

e. Pola Istirahat  

Bayi tidur dalam sehari rata-rata ±19 jam yaitu tidur malam ±10 jam 

dan tidur siang ±9 jam. 

7. Data Psikososial, Ekonomi dan Spiritual Keluarga 

a. Kelahiran bayi sangat diharapkan oleh keluarga 

b. Pengambilan keputusan adalah ayah 

c. Hubungan keluarga bayi dan tetangga baik 

d. Biaya kebutuhan keluarga bayi cukup 

e. Keluarga bayi menggunakan KIS untuk membayar biaya perawatan. 

f. Keluarga bayi senantiasa ibadah shalat, dzikir dan berdoa kepada Allah 

SWT agar bayinya sehat. 
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8. Pemeriksaan  

a. KU bayi lemah. 

b. Kesadaran composmentis  

c. Tanda-Tanda Vital  

Frekuensi Jantung  :122x/i 

Pernapasan   : 46x/i 

Suhu    : 36,7°C 

d. Pemeriksaan Antropometri  

BBS : 2650 gram  

PBL  : 49 cm  

LK : 32 cm 

LD : 30 cm 

LP : 29 cm 

LILA : 11 cm 

e. Pemeriksaan fisik terfokus  

Kepala   : Rambut hitam, tipis, ubun-ubun bayi belum   

menutup, tidak ada oedema, tidak ada caput 

succadeneum dan cephalhematoma pada kepala 

bayi. 

Mata   : Simetris kanan dan kiri, konjungtiva pucat, 

tidak ada kongjungtivitis, pupil mata bereaksi 

dengan baik, sklera tampak ikterik 
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Telinga   : Simetris kiri dan kanan, daun telinga terbentuk 

  dengan baik. Tidak ada benjolan. 

Hidung   : Lubang hidung simetris kanan dan kiri, bernafas  

tanpa kesulitan, tidak ada cuping hidung, 

tampak bersih dan tidak ada kelainan.  

Mulut : Bibir agak kering, tidak ada kelainan pada 

langit-langit mulut, pallatum terbentuk dengan 

baik, refleks sucking lemah, pada saat diberi 

susu tidak dapat menghisap secara aktif, refleks 

swallowing lemah bayi tidak dapat menelan 

secara aktif. 

Leher   : Tidak ada benjolan dan pembengkakan, bagian 

  leher tampak ikterik. 

Dada, bahu dan lengan: Bentuk dada datar, simetris kanan dan kiri, 

gerakan dada bayi sesuai dengan pernafasan 

bayi, refleks grasping kuat, apabila benda 

diletakkan di telapak tangan bayi secara spontan 

bayi akan menggenggam, jumlah jari lengkap, 

bagian dada, bahu dan lengan tampak ikterik, 

tidak ada ikterik pada telapak tangan. 

Abdomen : Tali pusat tampak basah, tidak ada tanda-tanda 

  infeksi, tampak ikterik pada bagian abdomen. 



65 
 

Genetalia  : Testis sudah turun semua, terdapat lubang pada 

  penis. 

Punggung dan anus : Tampak ikterik pada punggung, terdapat lubang 

  pada anus. 

Ekstremitas atas : Tidak ada ikterik pada telapak kaki, refleks  

morro kuat, apabila dikagetkan lengan kaki bayi 

secara spontan bayi akan terangkat. 

Kulit : Tampak kuning.  

f. Pemeriksaan Penunjang   

Tanggal 08 Oktober 2021  

Bilirubin total   : 16,2 gr/dl (normalnya tidak lebih dari 5 mg/dl).  

B. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual) 

1. Diagnosa aktual  : Bayi Ny “M”, umur  Bayi Cukup Bulan (BCB), Sesuai 

Masa Kehamilan (SMK), dengan ikterus  

a. BCB, SMK  

Data Dasar  

Data Subjektif: 

1) Ibu mengatakan HPHT 10 Januari 2021 

2) Ibu mengatakan melahirkan tanggal 05 Oktober 2021 jam 16.30 

WITA 

Data Objektif: 

1) BBL: 2735 gram 
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2) PBL: 49 cm  

Analisa dan Interpretasi Data  

1) Cukup bulan adalah bayi yang dilahirkan dengan usia gestasi 37-42 

minggu (Marmi dan Rahardjo, 2014: 5). Dari hasil pengkajian pada 

kasus By Ny “M” hari pertama haid terakhir ibu tanggal 20 Januari 

2021 sampai bayi lahir tanggal 05 Oktober 2021 berarti bayi lahir 

pada usia kehamilan 37 minggu 0 hari, sehingga bayi termasuk 

dalam kategori Bayi Cukup Bulan (BCB). 

2) Bayi lahir sesuai masa kehamilan adalah bayi yang dilahirkan 

dengan berat badan lahir 2500-4000 gram, dengan usia gestasi 37-

42 minggu (Saleha Sitti, 2013: 5).  

Dari hasil pengkajian pada kasus By Ny “M” lahir pada usia 

kehamilan 37 minggu 10 hari dengan berat badan lahir 2735gram. 

Berdasarkan kurva pertumbuhan berat badan By Ny “M” dengan 

usia kehamilan 37 minggu 10 hari, Sudah Sesuai Masa Kehamilan 

(SMK). 

b. Ikterus  

Data Dasar  

Data Subjektif: 

1) Ibu pasien mengatakan kulit bayinya tampak kuning. 

2) Ibu mengatakan bayi jarang menyusu karena pengeluaran ASI ibu 

sedikit. 
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3) Hasil pemeriksaaan LAB pada tanggal 08 Oktober 2021  

Bilirubin total   : 16,2 gr/dl (normalnya tidak lebih dari 5  

   mg/dl).  

Analisa dan Interpretasi Data: 

 Adapun tanda dan gejala neonatus dengan hiperbilirubinemia 

adalah : kulit kuning, sclera ikterik, peningkatan konsentrasi bilirubin 

serum 10 mg/dl pada neonatus yang cukup bulan, dan 12,5 mg/dl pada 

neonatus yang kurang bulan, kehilangan berat badan sampai 5% selama 

24 jam yang disebabkan karena rendahnya intake kalori, asfiksia, 

hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen terjadi 

bentuk perut yang membuncit, feses yang berwarna seperti dempul dan 

pada pemeriksaan neurologis dapat ditemukan adanya kejang, 

epistotonus, terjadi pembesaran hati, tidak mau minum, letargi, refleks 

hisap dan menelan lemah (Nurhayati, 2014 : 104).  

2. Masalah Aktual  

Data Dasar  

Data Subjektif: 

Ibu mengatakan bayinya jarang menyusu sejak tanggal 06 Oktober 

2021, ditandai dengan frekuensi menyusu bayi yang kurang sejak tanggal 

05 Oktober 2021 yaitu 9x perhari, sementara pada tanggal 06 dan 07 

Oktober 2021 bayi lebih jarang menyusu di bandingkan pada tanggal 05 

Oktober 2021 yaitu hanya 6x perhari. 



68 
 

Data Objektif: 

Refleks menghisap dan menelan bayi lemah, pengeluaran ASI ibu sedikit. 

Analisa dan Interpretasi Data: 

Masalah yang sering dijumpai pada bayi dengan hiperbilirubinemia 

adalah bayi tidak mau minum ASI, refleks hisap dan menelan lemah. Ikterus 

neonatorum merupakan suatu keadaan klinis pada bayi yang ditandai oleh 

warna kuning pada kulit dan sclera akibat akumulasi bilirubin tak 

terkonjugasi berlebihan. Terdapat sekitar 60% bayi cukup bulan yang 

mengalami ikterus pada usia minggu pertama, dan sekitar 80% pada bayi 

preterm (Widiawati Susi, 2017: 54). 

C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial) 

1. Diagnosa Potensial: Kern ikterus  

Data Subjektif (S)  

a. Ibu pasien mengatakan kulit bayinya tampak kuning 

b. Ibu pasien mengatakan bayinya jarang menyusu karena pengeluaran 

ASI sedikit. 

Data Objektif (O) 

a. Kulit dan sklera bayi tampak kuning 

b. Refleks menghisap dan menelan lemah  

c. ASI ibu keluar sedikit 

d. Hasil pemeriksaan LAB pada tanggal 08 Oktober 2021  

Bilirubin total   : 16,2 gr/dl (normalnya tidak lebih dari 5 mg/dl) 
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Analisa dan interpretasi data  

 Apabila bayi dengan hiperbilirubinemia tidak ditangani dengan baik 

dan kadar bilirubinnya semakin tinggi akan menyebabkan penumpukan di 

otak atau disebut kern ikterus dan dapat menimbulkan komplikasi yang 

berbahaya pada bayi.  

D. Langkah IV (Tindakan Segera atau Kolaborasi) 

Konsultasi dengan dokter spesialis anak tentang tindakan lanjutan untuk 

masalah ikterus neonatorum. Hasil konsultasi dengan dokter yaitu bayi 

diberikan tindakan fototerapi 

E. Langkah V (Rencana Tindakan) 

Diagnosa aktual : By Ny “M”, BCB, SMK, dengan ikterus  

Masalah aktual : Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi  

Tujuan    

a. Ikterus neonatorum pada bayi dapat teratasi. 

b. Kebutuhan nutrisi terpenuhi/ teratasi. 

c. Tidak terjadi kern ikterus. 

d.  TTV dalam batas normal. 

Kriteria    

1. KU bayi baik dengan warna kulit sudah tidak berwarna kuning dan sudah 

aktif bergerak serta rajin menyusu 

2. Refleks hisap dan menelan baik, serta bayi sudah rajin menyusu. 

3. Bayi tidak diberikan transfusi darah 
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4. TTV dalam batas normal  

Frekuensi jantung  : 120-160x/i 

Pernapasan  : 40-60x/i 

Suhu   : 36,5-37,5oC 

Intervensi tanggal 08 Oktober 2021 pukul 08.00 WITA  

1. Berikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan fisik dan 

kondisi bayi saat ini kepada keluarga bayi 

Rasional: agar keluarga bayi mengetahui tentang kondisi bayi. 

2. Berikan informasi penjelasan kepada ibu tentang ikterus neonatorum, dan 

hal-hal yang bisa menimbulkan ikterus neonatorum  

Rasional: untuk meningkatkan pemahaman kepada keluarga bayi tentang 

kondisi yang dialami bayi. 

3. Berikan dukungan psikologis kepada keluarga bayi dan menganjurkan 

untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT 

Rasional: untuk merurunkan rasa khawatir keluarga terhadap bayi 

4. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi  

Rasional: Untuk mencegah terjadinya infeksi. 

5. Observasi KU bayi dan tanda-tanda vital setiap 3 jam 

Rasional: Untuk memantau kadaan pasien dan mencegah terjadinya 

komplikasi. 

6. Berikan intake ASI sesering mungkin 40 cc tiap 3 jam  

Rasional: Untuk menurunkan kadar bilirubin dengan memberikan cukup 



71 
 

ASI karena bilirubin dapat dipecah jika bayi banyak mengeluarkan feses 

dan urine.  

7. Jaga kehangatan bayi  

Rasional: Untuk mempertahankan suhu bayi. 

8. Lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk melakukan 

tindakan fototerapi.  

Rasional: Untuk menurunkan kadar bilirubin dengan mengubah bilirubin 

menjadi bentuk larut dalam air untuk disekresikan melalui empedu atau 

urine. 

9. Tindakan dengan pihak keluarga untuk pemberian tindakan fototerapi. 

Rasional: Sebagai bukti tertulis keluarga menyetujui tindakan medis yang 

akan dilakukan. 

10. Lakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi diberi sinar selama 48 

jam) 

Rasional: Untuk menurunkan kadar bilirubin dan mengubah bilirubin 

menjadi bentuk larut dalam air untuk disekresikan melalui empedu atau 

urine.  

11. Ganti posisi bayi secara berkala  

Rasional: agar penyinaran merata pada saat dilakukan fototerapi. 

12. Bersihkan dengan hari-hati area genetalia bayi setiap selesai defekasi 

Rasional: agar bayi merasa nyaman dan terhindar dari infeksi bakteri. 
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13. Lakukan perawatan talipusat dengan cara membersihkan dan menjaga agar 

talipusat tetap kering 

Rasional: agar tidak terjadi pendarahan atau infeksi pada talipusat bayi. 

14. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi, dan sayur-sayuran 

hujau seperti daun katuk dan daun pepaya 

Rasional: untuk meningkatkan produksi ASI. 

F. Langkah VI (Implementasi) 

Tanggal 08 Oktober 2021 pukul, 08.00 WITA 

1. Memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan fisik 

kepada keluarga bayi 

Hasil: Keluarga bayi telah mengetahui tentang kondisi bayi. 

2. Memberikan informasi penjelasan kepada ibu tentang ikterus neonatorum, 

dan hal-hal yang bisa menimbulkan ikterus neonatorum  

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan. 

3. Memberikan dukungan psikologis kepada keluarga bayi dan menganjurkan 

untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT 

Hasil; ibu merasa tenang dan bersedia melakukan anjuran yang diberikan. 

4. Mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi  

Hasil: Tangan telah dicuci. 

5. Observasi KU bayi dan tanda-tanda vital setiap 3 jam 

Hasil: KU bayi lemah 

Tanda-tanda vital: 
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Frekuensi jantung: 120x/i 

Pernapasan  : 48x/i 

Suhu   : 36,5oC 

6. Memberikan intake ASI setiap 3 jam  

Hasil: Telah diberikan intake ASI 40cc per 3 jam melalui mulut dengan cara 

disendoki. 

7. Menjaga kehangatan bayi  

Hasil: Popok dan pakaian bayi telah diganti setiap kali basah. 

8. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak 

HasiL: Terlaksana, dokter spesialis anak menginstruksikan untuk 

melakukan tindakan fototerapi.  

9. Melakukan informed consent atau persetujuan tindakan dengan pihak 

keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi 

Hasil: Terlaksana, pihak keluarga menyetujui tindakan fototerapi.  

10. Melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam  

Hasil: Terlaksana, bayi telah diletakkan tanpa mengenakan pakaian 

dibawah sinar fototerapi, mata ditutup menggunakan kacamata yang terbuat 

dari kassa, dan telah dipakaikan popok untuk menutupi genitalia.  

11. Ganti posisi bayi secara berkala  

Hasil:  terlaksana, posisi bayi diganti setiap 2-3 jam sekali. 

12. Bersihkan dengan hati-hati area genetalia bayi setiap selesai defekasi 

Hasil: terlaksana, bayi telah dibersihkan dan diganti popok. 
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13. Melakukan perawatan talipusat dengan cara membersihkan dan menjaga 

agar talipusat tetap kering 

Hasil: terlaksana, talipusat telah dibersihkan, dan tidak ada tanda-tanda 

infeksi. 

14. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi, dan sayur-

sayuran hujau seperti daun katuk agar produksi ASI lancer 

Hasil; ibu bersedia dengan anjuran yang diberikan 

G. Langkah VII (Evaluasi) 

Tanggal 08 Oktober 2021 pukul 12.30 WITA 

1. KU bayi lemah 

2. Tanda-tanda vital 

Frekuensi Jantung  :124x/i 

Pernapasan   : 48x/i 

Suhu    : 36,7°C 

3. Kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi ditandai dengan bayi minum ASI 

40cc per 3 jam melalui mulut dengan cara disendoki 

4. Popok dan baju bayi telah diganti  

5. Tindakan fototerapi masih dilakukan. 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN SEGERA BAYI 

BARU LAHIR BERKELANJUTAN PADA BAYI NY “M” DENGAN 

IKTERUS NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH  

SAKIT UMUM BAHAGIA MAKASSAR 

08 OKTOBER 2021 

 

 
 

No. Register    : 067xxxx 

Tanggal MRS    : 08 Oktober 2021 Pukul: 05.30 WITA  

Tanggal Lahir    : 05 Oktober 2021 Pukul: 16.30 WITA 

Tanggal Pengkajian  : 08 Okober 2021 Pukul: 08.00 WITA 

Nama Pengkaji   : Morien Jubella  

Identitas  

a. Bayi  

Nama Bayi   : By Ny “M”  

Tanggal Lahir   : 05 Oktober 2021 

Umur    : 3 hari  

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Anak Ke   : Dua  

b. Orang Tua 

Nama    : Ny “M” / Tn “I” 
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Umur    : 22 tahun / 29 tahun  

Nikah/Lamanya  : 1 x / ± 6 tahun  

Suku    : Makasaar / Makassar  

Agama   : Islam / Islam 

Pendidikan   : SD / SMP  

Pekerjaan   : IRT / Buruh Harian  

Alamat   : Jl. Emy Saelan  

Data Subjektif (S) 

1) Ibu bayi mengatakan khawatir dengan kulit bayinya yang tampak kuning 

sejak tanggal 07 Oktober 2021 

2) Ibu mengatakan bayinya jarang menyusu sejak tanggal 06 Oktober 2021, 

ditandai dengan frekuensi menyusu bayi yang kurang sejak tanggal 05 

Oktober 2021 yaitu 9x perhari, sementara pada tanggal 06 dan 07 Oktober 

2021 bayi lebih jarang menyusu di bandingkan pada tanggal 05 Oktober 

2021 yaitu hanya 6x perhari karena pengeluaran ASI ibu sedikit. 

3) Ibu mengatakan bahwa bayi merupakan anaknya yang kedua dan ada 

riwayat keguguran pada kehamilan sebelumnya yaitu pada tahun 2019. 

4) Ibu mengatakan melahirkan bayinya pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 

16.30 WITA di RSU Bahagia Makassar, ditolong oleh bidan, secara normal, 

bayi lahir tunggal, keadaan bayi baru lahir menangis dan kulit bayi 

kemerahan. 
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5) Ibu bayi mengatakan selama hamil tidak menderita penyakit apapun. 

6) Ibu bayi mengatakan selama hamil tidak mengonsumsi obat-obatan apapun 

selain yang diberikan bidan. 

7) Ibu bayi mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 10 Januari 2021 

8) Keluarga bayi senantiasa ibadah shalat, dzikir dan berdoa kepada Allah 

SWT agar bayinya sehat. 

Data Objektif (O) 

1) KU bayi lemah  

2) Tanda-Tanda Vital  

Frekuensi Jantung  :124x/i 

Pernapasan   : 48x/i 

Suhu    : 36,7°C 

3) Pemeriksaan Antropometri  

BBS : 2650 gram  

 PBL  : 49 cm  

LK : 32 cm 

LD : 30 cm 

LP : 29 cm 

LILA : 11 cm 

4) Pemeriksaan fisik head to toe 

Kepala   : Rambut hitam, tipis, ubun-ubun bayi belum   
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menutup, tidak ada oedema, tidak ada caput 

succadeneum dan cephalhematoma pada kepala 

bayi. 

Mata   : Simetris kanan dan kiri, konjungtiva pucat, 

tidak ada kongjungtivitis, pupil mata bereaksi 

dengan baik, sklera tampak ikterik. 

Telinga  : Simetris kiri dan kanan, daun telinga terbentuk 

dengan baik. Tidak ada benjolan. 

Hidung  : Lubang hidung simetris kanan dan kiri, bernafas  

tanpa kesulitan, tidak ada cuping hidung, 

tampak bersih dan tidak ada kelainan.  

Mulut : Bibir agak kering, tidak ada kelainan pada 

langit-langit mulut, pallatum terbentuk dengan 

baik, refleks sucking lemah, pada saat diberi 

susu tidak dapat menghisap secara aktif, refleks 

swallowing lemah bayi tidak dapat menelan 

secara aktif. 

Leher   : Tidak ada benjolan dan pembengkakan, bagian 

leher tampak ikterik. 

Dada, bahu dan lengan: Bentuk dada datar, simetris kanan dan kiri, 

gerakan dada bayi sesuai dengan pernafasan 

bayi, refleks grasping kuat, apabila benda 
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diletakkan di telapak tangan bayi secara spontan 

bayi akan menggenggam, jumlah jari lengkap, 

bagian dada, bahu dan lengan tampak ikterik, 

tidak ada ikterik pada telapak tangan. 

Abdomen  : Tali pusat tampak basah, tidak ada tanda-tanda 

  infeksi, tampak ikterik pada bagian abdomen. 

Genetalia  : Testis sudah turun semua, terdapat lubang pada 

penis. 

Punggung dan anus : Tampak ikterik pada punggung, terdapat lubang 

pada anus. 

Ekstremitas atas : Tidak ada ikterik pada telapak kaki, refleks  

morro kuat, apabila dikagetkan lengan kaki bayi 

secara spontan bayi akan terangkat. 

Kulit : Tampak kuning.  

5) Pemeriksaan Penunjang   

Tanggal 08 Oktober 2021 

Bilirubin total  : 16,2 gr/dl (normalnya tidak lebih dari 5 mg/dl) 

Assesment (A) 

Diagnosa aktual  : Bayi Ny “M”, BCB, SMK, dengan ikterus  

Masalah aktual : Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi 

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya kern ikterus  
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Planning (P) 

Tanggal 08 Oktober 2021 pukul: 08.00 WITA 

1. Memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan fisik dan 

kondisi bayi saat ini kepada keluarga bayi 

Hasil: keluarga bayi telah mengetahui tentang kondisi bayi. 

2. Memberikan informasi dan penjelasan tentang ikterus neonatorum 

fisiologis, dan hal-hal yang bisa menyebabkan ikterus kepada ibu bayi 

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan. 

3. Berikan dukungan psikologis kepada keluarga bayi dan menganjurkan 

untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT 

Hasil: Ibu merasa tenang dan bersedia melakukan anjuran yang diberikan. 

4. Mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi  

Hasil: Tangan telah dicuci. 

5. Mengbservasi KU bayi dan tanda-tanda vital setiap 3 jam 

Hasil: KU bayi lemah 

Frekuensi jantung: 120x/i 

Pernapasan  : 48x/i 

Suhu   : 36,5oC 

6. Memberikan intake ASI setiap 3 jam  

Hasil: Telah diberikan intake ASI 40cc per 3 jam melalui mulut dengan cara 

disendoki. 

7. Menjaga kehangatan bayi  
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Hasil: Popok dan pakaian bayi telah diganti setiap kali basah. 

8. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak 

Hasil: Terlaksana, dokter spesialis anak menginstruksikan untuk melakukan 

tindakan fototerapi.  

9. Melakukan informed consent atau persetujuan tindakan dengan pihak 

keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi 

Hasil: Terlaksana, pihak keluarga menyetujui tindakan fototerapi.  

10. Melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam  

Hasil: Terlaksana, bayi telah diletakkan tanpa mengenakan pakaian 

dibawah sinar fototerapi, mata ditutup menggunakan kacamata yang terbuat 

dari kassa, dan telah dipakaikan popok untuk menutupi genitalia.  

11. Ganti posisi bayi secara berkala  

Hasil:  terlaksana, posisi bayi diganti setiap 2-3 jam 

12. Bersihkan dengan hati-hati area genetalia bayi setiap selesai defekasi 

Hasil: terlaksana, bayi telah dibersihkan dan diganti popok. 

13. Melakukan perawatan talipusat dengan cara membersihkan dan menjaga 

agar talipusat tetap kering 

Hasil: terlaksana, talipusat telah dibersihkan, dan tidak ada tanda-tanda 

infeksi 

14. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi, dan sayur-

sayuran hujau seperti daun katuk agar produksi ASI lancer 

Hasil: ibu bersedia dengan anjuran yang diberikan. 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN SEGERA BAYI 

BARU LAHIR BERKELANJUTAN PADA BAYI NY “M” DENGAN 

IKTERUS NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH  

SAKIT UMUM BAHAGIA MAKASSAR 

10 OKTOBER 2021 

 

 

No. Register    : 067xxxx 

Tanggal MRS    : 08 Oktober 2021 Pukul: 05.30 WITA  

Tanggal Lahir    : 05 Oktober 2021 Pukul: 16.30 WITA 

Tanggal Pengkajian  : 10 Okober 2021 Pukul: 13.00 WITA 

Nama Pengkaji   : Morien Jubella  

Identitas  

a. Bayi  

Nama Bayi   : By Ny “M”  

Tanggal Lahir   : 05 Oktober 2021 

Umur    : 5 hari  

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Anak Ke   : Dua  

b. Orang Tua 

Nama    : Ny “M” / Tn “I” 
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Umur    : 22 tahun / 29 tahun  

Nikah/Lamanya  : 1 x / ± 6 tahun  

Suku    : Makasaar / Makassar  

Agama   : Islam / Islam 

Pendidikan   : SD / SMP  

Pekerjaan   : IRT / Buruh Harian  

Alamat   : Jl. Emy Saelan  

Data Subjektif (S) 

1) Perawat Perinatologi di RSU Bahagia Makassar mengetakan KU bayi 

sedang. 

2) Perawat Perinatologi di RSU Bahagia Makassar mengatakan bayi sudah 

BAB dengan konsistensi lembek dan warna kuning kehijauan dan BAK 

berwarna kuning jernih. 

3) Ibu bayi mengatakan warna kuning sudah mulai berkurang dibandingkan 

pada tanggal 08 Oktober 

4) Ibn bayi mengatakan bayinya sudah mulai rajin menyusu sesuai kebutuhan 

Data Objektif (O) 

1) KU bayi sedang  

2) Tanda-tanda Vital  

Frekuensi jantung  : 124 x/i 
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Pernapasan   :46 x/i 

Suhu    : 36,6°C 

3) Berat badan bayi  : 2650 gram  

4) Pemeriksaan fisik terfokus  

Mata   : Konjungtiva pucat, sklera ikterik. 

Mulut : Refleks sucking mulai kuat, pada saat diberi 

susu bayi dapat menghisap secara aktif, refleks 

swallowing mulai kuat bayi tidak dapat 

menelan secara aktif. 

Leher : Tidak ada benjolan, bagian leher bayi tampak 

ikterik. 

Dada Bahu dan lengan : Gerakan dada bayi sesuai dengan pernafasan 

bayi, refleks grasping kuat, apabila benda 

diletakkan di telapak tangan bayi secara spontan 

bayi akan menggenggam, jumlah jari lengkap, 

bagian dada, bahu dan lengan tampak ikterik, 

tidak ada ikterik pada telapak tangan. 

Abdomen : Tali pusat tampak basah, tidak ada tanda-tanda 

  infeksi, bagian abdomen masiih tampak ikterik. 

Ekstremita bawah : Tidak ada ikterik pada telapak kaki, refleks 

morro kuat, apabila dikagetkan lengan kaki bayi 

secara spontan bayi akan menendang. 
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Kulit : Tampak kuning 

5) Eliminasi  

BAB (+) warna kuning kehijauan, konsistensi lembek konsistensi lembek 

yang menandakan keefektifan fototerapi demgan pemecahan eksresi 

bilirubin dan BAK berwarna kuning jernih 

BAK (+) warna kuning jernih. 

Assesment (A) 

Diagnosa aktual  : Bayi Ny “M” dengan ikterus neonatorum 

fisiologis 

Planning (P) 

Tanggal 10 Oktober Pukul: 13.00 WITA 

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi  

Hasil: Tangan telah dicuci. 

2. Menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan fisik bayi dalam batasan normal 

yaitu Frekuensi jantung 124 x/I, Pernapasan 46 x/i, Suhu 36,6°C 

Hasil: Ibu telah mengetahui keadaan bayinya.  

3. Mengbservasi KU bayi dan tanda-tanda vital setiap 3 jam 

Hasil: KU bayi sedang 

Tanda-tanda vital: 

Frekuensi jantung: 124x/i 

Pernapasan  : 48x/i 

Suhu   : 36,7oC 
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4. Memberikan intake ASI sesering mungkin tiap 3 jam 

Hasil: terlaksana, telah diberikan intake ASI 40cc setiap 3 jam  

5. Menjaga kehangatan bayi dan suhu tubuh bayi 

Hasil: Pakaian bayi tetap terpasang saat tidak difototerapi dan popok bayi 

telah diganti   

6. Melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam  

Hasil: Terlaksana, bayi telah diletakkan tanpa mengenakan pakaian 

dibawah sinar fototerapi, mata ditutup menggunakan kacamata yang 

terbuat dari kassa, dan telah dipakaikan popok untuk menutupi genitalia.  

7. Mengobservasi BAB dan BAK bayi  

Hasil: Bayi sudah BAB dengan konsistensi lembek dan berwarna 

kehijauan yang menandakan keefektifan fototerapi demgan pemecahan 

eksresi bilirubin dan BAK berwarna kuning jernih.  

8. Memandikan bayi  

Hasil: terlaksana, bayi telah dimandikan dan ganti baju. 

9. Melakukan perawatan talipusat dengan cara membersihkan dan menjaga 

agar talipusat tetap kering 

Hasil: terlaksana, talipusat telah dibersihkan, dan tidak ada tanda-tanda 

infeksi 

10. Tetap menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi seperti 

sayur-sayuran dan buah-buahan untuk meningkatkan produksi ASI. 

Hasi: ibu bersedia dengan anjuran yang diberikan. 



87 
 

11. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup 

Hasil; ibu bersedia dengan anjuran yang diberikan. 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN SEGERA BAYI 

BARU LAHIR BERKELANJUTAN PADA BAYI NY “M” DENGAN 

IKTERUS NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH  

SAKIT UMUM BAHAGIA MAKASSAR 

11 OKTOBER 2021 

 
 
 
 

No. Register   : 067xxxx 

Tanggal MRS    : 08 Oktober 2021 Pukul: 05.30 WITA  

Tanggal Lahir    : 05 Oktober 2021 Pukul: 16.30 WITA 

Tanggal Pengkajian  : 11 Okober 2021 Pukul: 12.00 WITA 

Nama Pengkaji   : Morien Jubella  

Identitas  

a. Bayi  

Nama Bayi   : By Ny “M”  

Tanggal Lahir   : 05 Oktober 2021 

Umur    : 5 hari  

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Anak Ke   : Dua  

b. Orang Tua 

Nama    : Ny “M” / Tn “I” 
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Umur    : 22 tahun / 29 tahun  

Nikah/Lamanya  : 1 x / ± 6 tahun  

Suku    : Makasaar / Makassar  

Agama   : Islam / Islam 

Pendidikan   : SD / SMP  

Pekerjaan   : IRT / Buruh Harian  

Alamat   : Jl. Emy Saelan  

Data Subjektif (S) 

1) Perawat Perinatologi di RSU Bahagia Makassar 2021 mengetakan KU bayi 

sedang, bayi sudah BAB dengan konsistensi lembek dan BAK berwarna 

kuning jernih. 

2) Perawat Perinatologi di RSU Bahagia Makassar mengatakan kadar bilirubin 

bayi Ny “M” sudah turun berdasarkan pemeriksaan LAB pada tanggal 11 

Oktober 2021 yaitu kadar bilirubin total 11,9 mg/dl dan fototerapi telah 

dihentikan. 

3) Ibu bayi mengatakan bersyukur warna kuning pada bayi sudah berkurang. 

4) Ibu bayi mengatakan bayi sudah kuat menyusu. 

Data Objektif (O) 

1) KU bayi: Baik  

2) Tanda-tanda vital  
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Frekuensi jantung  : 134x/i 

Pernapasan   :44x/i 

Suhu    : 36,6°C 

3) BBS    : 2670 gram 

4) Pemeriksaan fisik terfokus 

Mata   : Konjungtiva merah muda, ikterik sudah mulai  

  berkurang. 

Mulut : Refleks sucking mulai kuat, pada saat diberi 

susu bayi dapat menghisap secara aktif, refleks 

swallowing mulai kuat bayi dapat menelan 

secara aktif. 

Leher   : Tidak ada benjolan, ikterik pada leher sudah 

  berkurang 

Dada bahu dan lengan : Gerakan dada bayi sesuai dengan pernafasan 

bayi, refleks grasping kuat, apabila benda 

diletakkan di telapak tangan bayi secara spontan 

bayi akan menggenggam, jumlah jari lengkap, 

ikterik pada bagian dada, bahu dan lengan sudah 

mulai berkurang, tidak ada ikterik pada telapak 

tangan. 

Abdomen : Tali pusat tampak basah, tidak ada tanda-tanda 

  infeksi, ikterik sudah berkurang. 
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Ekstremita bawah : Tidak ada ikterik pada telapak kaki, refleks 

morro kuat, apabila dikagetkan lengan kaki 

bayi secara spontan bayi akan menendang. 

Kulit : Warna kekuningan sudah mulai berkurang    

   dibandingkan pada tanggal 10 Oktober 

5) Eliminasi  

BAB (+) warna kuning, konsistensi lembek 

BAK (+) warna kuning jernih 

6) Pemeriksaan LAB  

Pada tanggal 11 Oktober 2021  

Bilirubin total: 4,9 mg/dl 

Assesment (A) 

By Ny “M” dengan keadaan normal 

Planning (P) 

Tanggal 11 Oktober 2021 Pukul: 12.00 WITA 

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi  

Hasil: tangan telah dicuci 

2. Memberikan informasi kepada ibu hasil pemeriksaan bayi dalam 

batasan normal, dan hasil pemeriksaan bilirubin bayi sudah normal 

yaitu 4,9 mg/dl jadi fototerapi dihentikan 

Hasil: ibu telah mengetahui keadaan bayinya, dan bersyukur dengan 
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keadaan bayinya 

3. Mengbservasi KU bayi dan tanda-tanda vital setiap 3 jam 

Hasil: KU bayi sedang 

Tanda-tanda vital: 

Frekuensi jantung : 134x/i 

Pernapasan   : 48x/i 

Suhu    : 36,7oC 

4. Memberikan intake ASI sesering mungkin karena semakin sering 

menyusui, maka semakin banyak produksi ASI  

Hasil: Terlaksana, bayi telah diberikan intake ASI 40cc setiap 3 jam  

5. Menjaga kehangatan bayi  

Hasil: Pakaian bayi tetap terpasang saat tidak difototerapi dan popok 

bayi telah diganti   

6. Mengobservasi BAB dan BAK bayi  

Hasil: Bayi sudah BAB dengan konsistensi lembek dan berwarna 

kuning dan BAK berwarna kuning jernih.  

7. Memandikan bayi  

Hasil: terlaksana, bayi telah dimandikan dan ganti baju. 

8. Melakukan perawatan talipusat dengan cara membersihkan dan 

menjaga agar talipusat tetap kering 

Hasil: terlaksana, talipusat telah dibersihkan, dan tidak ada tanda-tanda 

infeksi 
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Hasil: Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran yang diberikan. 

9. Memberikan Health Education pada orang tua bayi mengenai:  

a. Pemberian ASI  

Posisi dan perlekatan menyusui benar yaitu: 

1) Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir, kemudian perah 

sedikit ASI dan oleskan ke puting dan areola sekitarnya. 

Manfaatnya adalah sebagai desinfektan dan menjaga 

kelembaban puting susu. 

2) Posisikan bayi dengan benar 

Kepala bayi diletakkan dekat lengkungan siku ibu, bokong bayi 

ditahan dengan telapak tangan ibu, perut bayi menempel ke 

tubuh ibu, mulut bayi berada di depan puting ibu. lengan yang 

di bawah merangkul tubuh ibu, jangan berada di antara tubuh 

ibu dan bayi, telinga dan lengan yang di atas berada dalam satu 

garis lurus. 

3) Bibir bayi dirangsang dengan puting ibu dan akan membuka 

lebar, kemudian dengan cepat kepala bayi didekatkan ke 

payudara ibu dan puting serta areola dimasukkan ke dalam 

mulut bayi. 

4) Cek apakah perlekatan sudah benar. Perlekatan sudah tepat 

apabila dagu menempel ke payudara ibu, mulut terbuka lebar, 

sebagian besar areola terutama yang berada di bawah, masuk ke 
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dalam mulut bayi, bibir bayi terlipat keluar. pipi bayi tidak boleh 

kempot (karena tidak menghisap, tetapi memerah ASI), Ibu 

tidak kesakitan serta bayi tenang. 

b. Tanda-tanda bahaya pada bayi  

Memberitahu ubu tanda-tanda bahaya pada bayi seperti: 

1) Pernafasan sulit >60x/menit 

2) Suhu bayi >37,5 °C atau <36,5°C 

3) Kejang 

4) Bayi tidak mau menyusu 

5) Kulit bayi berwarna kuning kurang dari 24 jam setelah lahir dan 

menetap lebih dari 14 hari 

6) Tidak BAK selama 24 jam dan tidak BAB selama 3 hari 

c. Personal hygiene  

1) Menganjurkan ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum dan 

sesudah memegang bayi 

2) Menganjurkan ibu untuk membersihkan dan mengganti pakaian 

atau popok bayi setiap kali buang air kecil dan besar 

3) Menganjurkan ibn untuk menjaga alipusat agar tetap bersih dan 

kering tanpa membubuhi apapun 

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan dan bersedia mengikuti anjuran 

yang diberikan. 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN SEGERA BAYI 

BARU LAHIR BERKELANJUTAN PADA BAYI NY “M” DENGAN 

IKTERUS NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH  

SAKIT UMUM BAHAGIA MAKASSAR 

16 OKTOBER 2021 

 
 
 
 

No. Register   : 067xxxx 

Tanggal MRS    : 08 Oktober 2021 Pukul: 05.30 WITA  

Tanggal Lahir    : 05 Oktober 2021 Pukul: 16.30 WITA 

Tanggal Pengkajian  : 16 Okober 2021 Pukul: 13.00 WITA 

Nama Pengkaji   : Morien Jubella  

Identitas  

a. Bayi  

Nama Bayi   : By Ny “M”  

Tanggal Lahir   : 05 Oktober 2021 

Umur    : 10 hari  

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Anak Ke   : Dua  

b. Orang Tua 

Nama    : Ny “M” / Tn “I” 
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Umur    : 22 tahun / 29 tahun  

Nikah/Lamanya  : 1 x / ± 6 tahun  

Suku    : Makasaar / Makassar  

Agama   : Islam / Islam 

Pendidikan   : SD / SMP  

Pekerjaan   : IRT / Buruh Harian  

Alamat   : Jl. Emy Saelan  

Data Subjektif (S) 

1) Perawat perinatologi di RSU Bahagia Makassar mengatakan KU bayi baik, 

kadar bilirubinnya sudah normal, kulit dan skleranya sudah tidak kuning  

2) Perawat Perinatologi di RSU Bahagia Makassar mengatakan bayinya sudah 

di washlap dan ditimbang dengan BBS 2690 gram. 

3) Perawat perinatology di RSU Bahagia Makassar mengatakan bayi sudah 

bisa pulang hari ini 

4) Ibu bayi mengatakan bersyukur warna kuning pada bayi sudah hilang. 

5) Ibu bayi mengatakan bayi sudah kuat menyusu dan bergerak aktif. 

Data Objektif (O) 

1) KU bayi baik  

2) Tanda-tanda vital  

Frekuensi jantung  : 136 x/i 

Pernapasan   :48x/i 
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Suhu    : 36,7°C 

3) BBS    : 2690 gram 

4) Pemeriksaan fisik terfokus  

Mata   : Konjungtiva merah muda, ikterik sudah hilang. 

Mulut : Refleks sucking kuat, pada saat diberi susu bayi 

dapat menghisap secara aktif, refleks 

swallowing kuat bayi dapat menelan secara 

aktif. 

Leher   : tidak ada benjolan, ikterik pada leher sudah 

  hilang 

Dada bahu dan lengan : Gerakan dada bayi sesuai dengan pernafasan 

bayi, refleks grasping kuat, apabila benda 

diletakkan di telapak tangan bayi secara spontan 

bayi akan menggenggam, jumlah jari lengkap, 

ikterik pada bagian dada, bahu dan lengan sudah 

hilang, tidak ada ikterik pada telapak tangan 

Abdomen : Tali pusat tampak kering , tisdak ada tanda 

tanda infeksi, ikterik sudah hilang. 

Ekstremita bawah : Gerakan cukup aktif tidak ada ikterik. 

Kulit : Warna kekuningan sudah hilang. 

5) Eliminasi  

BAB (+) warna kuning, konsistensi lembek 
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BAK (+) warna kuning jernih 

6) Pemeriksaan LAB  

Pada tanggal 16 Oktober 2021  

Bilirubin total: 4,4 mg/dl 

Assessment (A) 

 By Ny “M” dengan keadaan normal 

Planning (P) 

Tanggal 16 Oktober, pukul: 13.00 WITA 

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi  

Hasil: tangan telah dicuci 

2. Mendampingi visite dokter spesialis anak 

Hasil: Terlaksana, bayi telah diperbolehkan pulang. 

3. Memberitahu orang tua bayi bahwa hari ini bayinya sudah 

diperbolehkan pulang  

Hasil: Terlaksana, orang tua bayi tampak sangat senang bayinya 

diperbolehkan pulang. 

4. Menganjurkan ibu untuk rutin menjemur bayinya dibawah sinar 

matahari pagi sekitar jam 07.00 – 09.00 wita selama 15-30 menit karena 

sinar matahari pagi cukup efektif mencegah peningkatan kadar 

bilirubin. Tindakan dilakukan dengan cara melepas pakaian bayi kecuali 

popok bayi dan menjemur dibawah terik matahari pagi. Jangan 
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mengarahkan langsung mata bayi kearah sinar matahari karena sinar 

ultraviolet beresiko merusak sel-sel mata.   

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukan 

5. Mengingatkan Kembali tentang Health Education pada orang tua bayi 

mengenai:  

a. Pemberian ASI  

b. Tanda-tanda bahaya pada bayi  

c. Personal hygiene  

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran yang diberikan. 
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KUNJUNGAN RUMAH  

TANGGAL 03 NOVEMBER 2021 
 
 

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN SEGERA BAYI BARU LAHIR 

BERKELANJUTAN PADA BAYI NY “M” DENGAN IKTERUS 

NEONATORUM FISIOLOGIS DI RUMAH  

SAKIT UMUM BAHAGIA MAKASSAR 

03 NOVEMBER 2021 

 

 
 
 

No. Register    : 067xxxx 

Tanggal MRS    : 08 Oktober 2021 Pukul: 05.30 WITA  

Tanggal Lahir    : 05 Oktober 2021 Pukul: 16.30 WITA 

Tanggal Pengkajian  : 03 November 2021 Pukul: 15.00 WITA 

Nama Pengkaji   : Morien Jubella  

Identitas  

a. Bayi  

Nama Bayi   : By Ny “M”  

Tanggal Lahir   : 05 Oktober 2021 

Umur    : 28 hari  

Jenis Kelamin  : Laki-laki  
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Anak Ke   : Dua  

b. Orang Tua 

Nama    : Ny “M” / Tn “I” 

Umur    : 22 tahun / 29 tahun  

Nikah/Lamanya  : 1 x / ± 6 tahun  

Suku    : Makasaar / Makassar  

Agama   : Islam / Islam 

Pendidikan   : SD / SMP  

Pekerjaan   : IRT / Buruh Harian  

Alamat   : Jl. Emy Saelan  

Data Subjektif (S) 

1) Ibu mengatakan sangat senang karena bayinya sudah sehat  

2) Ibu mengatakan warna kuning pada kulit dan mata bayinya sudah tidak 

muncul  

3) Ibu mengatakan bayinya sudah menyusu dengan kuat 

Data Objektif (O) 

1) KU bayi baik  

2) Tanda-tanda vital  

Frekuensi jantung  : 142x/i 

Pernapasan   : 48x/i 
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Suhu    : 36,8°C 

3) Pemeriksaan fisik terfokus  

Mata   : Konjungtiva merah muda, ikterik sudah hilang. 

Mulut : Refleks sucking kuat, pada saat diberi susu 

bayi   dapat menghisap secara aktif, refleks   

swallowing kuat bayi dapat menelan secara 

aktif. 

Telinga : Ikterik sudah hilang. 

Leher   : Tidak ada benjolan, ikterik pada leher sudah  

 hilang dan tidak muncul Kembali. 

Dada bahu dan lengan : Gerakan dada bayi sesuai dengan pernafasan 

bayi, refleks grasping kuat, apabila benda 

diletakkan di telapak tangan bayi secara spontan 

bayi akan menggenggam, jumlah jari lengkap, 

ikterik pada bagian dada, bahu dan lengan sudah 

hilang dan tidak muncul kembali. 

Abdomen   : Tali pusatsudah puput, tidak ada tanda tanda  

  infeksi, ikterik pada abdomen sudah hilang. 

Ekstremita bawah : tidak ada ikterik. 

Kulit : Warna kekuningan sudah hilang. 

4) Eliminasi  

BAB (+) warna kuning, konsistensi lembek 
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BAK (+) warna kuning jernih 

Assesment (A) 

By Ny “M” dengan keadaan normal  

Planning (P) 

Tanggal 03 November 2021, pukul 15.00 WITA  

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi  

Hasil: Tangan telah dicuci  

2. Menimbang bayi  

Hasil: Terlaksana, BBS 2950 gram 

3. Memberikan informasi kepada ibu tentang hasil pemeriksaan bayi dalam 

batan normal, yaitu frekuensi nadi 142x/i, frekuensi pernafasan 48x/i, dan 

suhu 36,8°C 

Hasil: ibu telah mengetahui keadaan bayinya, dan bersyukur bayinya 

sudah sehat. 

4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kehangatan bayi dengan mengganti 

baju dan popok bayi apabila telah basah, selalu memberikan alas pada 

tempat tidur bayi dan jauhkan bayi dari kipas angin  

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukan 

5. Mengingatkan kembali kepada ibu tanda-tanda bahaya pada bayi yaitu: 

a. Pernapasan sulit  

b. Suhu bayi > 37,5oC atau < 36,5oC  
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c. Kulit bayi berwarna kuning  

d. Bayi tidak mau menyusu  

e. Kejang  

f. Tidak BAK selama 24 jam dan tidak BAB selama 3 hari 

Hasil: Ibu telah mengerti dengan penjelasan yang diberikan 

6. Tetap menganjurkan ibu untuk rutin menjemur bayinya dibawah sinar 

matahari pagi sekitar jam 07.00 – 09.00 wita selama 15-30 menit karena 

sinar matahari pagi cukup efektif mencegah peningkatan kadar bilirubin. 

Tindakan dilakukan dengan cara melepas pakaian bayi kecuali popok bayi 

dan menjemur dibawah terik matahari pagi. Jangan mengarahkan langsung 

mata bayi kearah sinar matahari karena sinar ultraviolet beresiko merusak 

sel-sel mata.   

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran yang diberikan 

7. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu memberikan asi ekslusif pada 

bayinya selama 6 bulan dan mengkomsumsi sayur-sayuran hijau seperti 

daun katuk agar produksi ASI lancer 

Hasil: ibu menyusui bayinya dengan ASI ekslusif dan bersedia melakukan 

apa yang di anjurkan 

8. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menyusui bayinya secara on 

demand 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 
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9. Mengingatkan kembali kepada ibu dan keluarga agar selalu menjaga 

kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah 

memegang bayi. 

Hasil: ibu bersedia melakukan ajuran yang diberikan  

10. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi 

Hasil: ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan 

11. Menganjurkan ibu untuk datang membawa bayinya ke Puskesmas atau 

Posyandu untuk imunisasi BCG dan Polio 1 saat bayinya berusia 1 bulan.  

Hasil: Ibu bersedia  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang asuhan kebidanan pada bayi Ny 

“M” dengan ikterus neonatorum di RSU Bahagia Makassar 2021 menggunakan 

manajemen asuhan kebidanan menurut Varney yang terdiri dari 7 langkah, yaitu 

pengumpulan data dasar, identifikasi diagnose atau masalah aktual, identifikasi 

diagnose atau masalah potensial, perlunya tindakan emergency atau kolaborasi, 

merencanakan asuhan yang menyeluruh, melaksanakan perencanaan dan evaluasi. 

Adapun penatalaksanaannya sebagai berikut: 

1. Langkah I (Identifikasi Data Dasar) 

Pada data ini kita mengumpulkan semua informasi tentang klien. Dalam 

mengumpulkan informasi yang tepat, diperlukan analisa yang meliputi 

anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. 

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada bayi Ny 

“M” dengan ikterus, dari hasil anamnesa didapatkan ibu pasien mengatakan 

khawatir pada bayinya yang berwarna kuning baysejak tanggal 07 Oktober dan 

semakin meningkat pada tanggal 08 Oktober pukul 05.30 WITA 

Ibu mengatakan bayinya jarang menyusu sejak tanggal 06 Oktober 

2021, ditandai dengan frekuensi menyusu bayi yang kurang sejak tanggal 05 

Oktober 2021 yaitu 9x perhari, sementara pada tanggal 06 dan 07 Oktober 2021 

bayi lebih jarang menyusu di bandingkan pada tanggal 05 Oktober 2021 yaitu 
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hanya 6x perhariibu pasien mengatakan bayinya cukup bulan dan pada saat 

dilakukan pemeriksaan KU bayi lemah, berat badan lahir 2735 gram berat 

badan saat pengkajian 2650 gram, kulit dan sclera bayi tampak kuning, reflkes 

hisap dan menelan lemah, dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB pada 

tanggal 08 Oktober 2021 didapatkan hasil bilirubin total 16,2mg/dl sehingga 

pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.  

 Pada tahap pengkajian dengan teori Ikterus adalah ikterus yang 

mempunyai dasar kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut 

hiperbilirubinemia (Marmi dan Rahardjo, 2014: 277). Hiperbilirubinemia 

adalah istilah yang dipakai untuk ikterus neonatorum setelah ada hasil 

laboratorium yang menunjukkan peningkatan kadar bilirubin yakni 10 mg/dL 

pada bayi < 37 minggu (BBLR) dan 12,5 mg/dL pada bayi cukup bulan. 

Hiperbilirubunemia merupakan suatu keadaan dimana kadar bilirubin 

mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang menimbulkan kern ikterus 

yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan keterbelakangan 

mental.  

Adapun etiologi ikterus pada bayi baru lahir yaitu: 

a. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat 

disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi 

bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau 

tidak terdapatnya enzim glukorinil transferase. Penyebab lain adalah 
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defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake 

bilirubin ke sel hepar. 

b. Gangguan dalam transportasi. Bilirubin dalam darah terikat oleh albumin 

kemudian diangkut ke hepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat 

dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya salisilat dan sulfatfurazole. 

Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin 

indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak. 

c. Gangguan dalam sekresi yang terjadi karena akibat obstruksi dalam hepar 

atau luar diluar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh 

penyebab lain. 

d. Obstruksi saluran pencernaan dapat mengakibatkan hiperbilirubinemia 

unconjugated akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi 

enterohepatik. 

e. Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI) kurang lancar, merupakan unconjugated 

hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya 

menjelang hari ke 6-14). Hal ini untuk membedakan ikterus pada bayi yang 

disusui ASI selama minggu pertama kehidupan. Sebagian bahan yang 

terkandung dalam ASI (beta glucoronidase) akan memecah bilirubin 

menjadi bentuk yang larut dalam lemak, sehingga bilirubin indirek akan 

meningkat, dan kemudian akan direabsorbsi oleh usus karena pada hari 

pertama kehidupan produksi ASI belum banyak sehingga masih didapati 

tingginya kadar bilirubin dalam tubuh bayi. Kurangnya pemberian ASI 



109 
 

yang masuk ke usus juga mempengaruhi proses pembuangan bilirubin dari 

dalam tubuh. Pengobatnnya yaitu bukan dengan menghentikan pemberian 

ASI, melainkan dengan meningkatkan frekuensi pemberiannya (Marmi dan 

Rahardjo, 2014: 278-280). 

Adapun yang menjadi faktor resiko pada bayi ikterus adalah: 

a. ASI yang Kurang  

Bayi yang tidak mendapatkan ASI yang cukup saat menyusu dapat 

bermasalah karena tidak cukupnya asupan ASI yang masuk ke usus untuk 

memroses pembuangan bilirubin dari dalam tubuh. 

b. Peningkatan Jumlah Sel Darah Merah  

Peningkatan jumlah sel darah merah dengan penyebab apapun beresiko 

untuk terjadinya hiperbilirubinemia. Contohnya, bayi yang memiliki 

golongan darah yang berbeda dengan ibunya, lahir dengan anemia akibat 

abnormalitas eritrosit, atau mendapat transfusi darah, beresiko tinggi akan 

mengalami hiperbilirubinemia.  

c. Infeksi/Inkompabilitas ABO-Rh 

Berbagai macam infeksi yang dapat terjadi pada bayi, atau ditularkan dari 

ibu ke janin di dalam rahim dapat meningkatkan resiko hiperbilirubinemia. 

Kondisi ini dapat meliputi dapat meliputi infeksi kongenital virus herpes, 

sifilis kongenital, rubela dan sepsis (Mathindas Stevry dkk, 2013: S7). 

Menurut Maryunani tanda dan gejala neonatus dengan 

hiperbilirubinemia adalah kulit kuning, sclera ikterik, peningkatan konsentrasi 
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bilirubin serum 10mg/dL pada neonatus yang kurang bulan, dan 12,5mg/dL 

pada neonatus yang cukup bulan, kehilangan berat badan sampai 5% selama 24 

jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori, asfiksia, hipoksia, sindrom 

gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen didapatkan bentuk perut 

membuncit, feses berwarna seperti dempul, bayi tidak mau menyusu, lemas, 

refleks hisap dan menelan lemah (Maryunani, 2014 : 104). Menganjurkan ibu 

untuk tetap sabar dan mendoakan bayinya agar segera pulih. 

2. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual) 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa 

atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas 

data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan 

diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. 

Dari hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi 

Ny “M” ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit 

bayinya tampak kuning, ibu pasien mengatakan HPHT 10 Januari melahirkan 

pada tanggal 05 Oktober 2021. Berdasarkan hasil perhitunganberarti bayi lahir 

pada usia kehamilan 37 minggu 10 hari sehingga bayi termasuk kategori Bayi 

Cukup Bulan (BCB), ibu mengatakan berat badan bayinya saat lahir 2735 gram. 

Berdasarkan kurva pertumbuhan berat badan bay Ny “M” dengan usia 

kehamilan 37 minggu 10 hari sudah Sesuai Masa Kehamilan (SMK, dan pada 

saat dilakukan pemeriksaan, KU bayi lemah, kulit dan sclera terlihat kuning, 

refleks menghisap dan menelan lemah, dan pada saat dilakukan pemeriksaan 
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LAB pada tanggal 08 Oktober 2021 didapatkan hasil bilirubin total 16,2 mg/dl. 

Sehingga pada bayi Ny “M” ditegakkan diagnosa bayi lahir cukup bulan, sesuai 

masa kehamilan, ikterus dengan masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. 

Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antar teori dan kasus nyata. 

Pada tahap pengkajian dengan teori Ikterus adalah ikterus yang 

mempunyai dasar kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut 

hiperbilirubinemia (Marmi dan Rahardjo, 2014: 277). Hiperbilirubinemia 

adalah istilah yang dipakai untuk ikterus neonatorum setelah ada hasil 

laboratorium yang menunjukkan peningkatan kadar bilirubin yakni 10 mg/dL 

pada bayi < 37 minggu (BBLR) dan 12,5 mg/dL pada bayi cukup bulan. 

Hiperbilirubunemia merupakan suatu keadaan dimana kadar bilirubin 

mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang menimbulkan kern ikterus 

yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan keterbelakangan 

mental.  

 Adapun etiologi ikterus pada bayi baru lahir yaitu: 

a. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat 

disebabkan oleh imaturitas hepar, kurangnya substrat untuk konjugasi 

bilirubin, gangguan fungsi hepar akibat asidosis, hipoksia, dan infeksi atau 

tidak terdapatnya enzim glukorinil transferase. Penyebab lain adalah 

defisiensi protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake 

bilirubin ke sel hepar. 
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b. Gangguan dalam transportasi. Bilirubin dalam darah terikat oleh albumin 

kemudian diangkut ke hepar, ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat 

dipengaruhi oleh obat-obatan misalnya salisilat dan sulfatfurazole. 

Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin 

indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak. 

c. Gangguan dalam sekresi yang terjadi karena akibat obstruksi dalam hepar 

atau luar diluar hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh 

penyebab lain. 

d. Obstruksi saluran pencernaan dapat mengakibatkan hiperbilirubinemia 

unconjugated akibat penambahan dari bilirubin yang berasal dari sirkulasi 

enterohepatik. 

e. Ikterus akibat Air Susu Ibu (ASI) kurang lancar, merupakan unconjugated 

hiperbilirubinemia yang mencapai puncaknya terlambat (biasanya 

menjelang hari ke 6-14).  

Hal ini untuk membedakan ikterus pada bayi yang disusui ASI selama minggu 

pertama kehidupan. Sebagian bahan yang terkandung dalam ASI (beta 

glucoronidase) akan memecah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam 

lemak, sehingga bilirubin indirek akan meningkat, dan kemudian akan 

direabsorbsi oleh usus karena pada hari pertama kehidupan produksi ASI 

belum banyak sehingga masih didapati tingginya kadar bilirubin dalam 

tubuh bayi. Kurangnya pemberian ASI yang masuk ke usus juga 

mempengaruhi proses pembuangan bilirubin dari dalam tubuh. 
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Pengobatnnya yaitu bukan dengan menghentikan pemberian ASI, 

melainkan dengan meningkatkan frekuenzi pemberiannya (Marmi dan 

Rahardjo, 2014: 278-280). 

 Menurut Maryunani tanda dan gejala neonatus dengan 

hiperbilirubinemia adalah kulit kuning, sclera ikterik, peningkatan 

konsentrasi bilirubin serum 10mg/dL pada neonatus yang kurang bulan, 

dan 12,5mg/dL pada neonatus yang cukup bulan, kehilangan berat badan 

sampai 5% selama 24 jam yang disebabkan oleh rendahnya intake kalori, 

asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, pemeriksaan abdomen 

didapatkan bentuk perut membuncit, feses berwarna seperti dempul, bayi 

tidak mau menyusu, lemas, refleks hisap dan menelan lemah (Maryunani, 

2014: 104). Menganjurkan ibu untuk tetap sabar dan mendoakan bayinya 

agar segera pulih. 

3. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial) 

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa yang 

sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan 

dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan bersiap-siap 

bila ada masalah potensial terjadi. 

Pada kasus bayi Ny “M” telah dilakukan observasi penanganan umum, 

dan penanganan segera dengan terapi sinar sehingga masalah potensial (kern 

ikterus) tidak muncul. Hal dikarenakan penanganan yang tepat dan baik dan 

pemeriksaan kadar bilirubin semakin hari semakin menurun. Sehingga pada 
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tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata. 

Apabila ikterus tidak ditangani dengan baik dan kadar bilirubinnya 

semakin tinggi, maka akan menimbulkan komplikasi yang membahayakan 

karena bilirubin dapat menumpuk di otak yang disebut kern ikterus. 

Hiperbilirubinemia merupakan suatau keadaan dimana kadar bilirubin 

mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi yang dapat menimbulkan kern 

ikterus yang jika tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan 

keterbelakangan mental. Salah satu penyebab mortalitas pada bayi bru lahir 

adalah kern ikterus yang merupakan komplikasi ikterus neonatorum yang 

paling berat yang mendapatkan gejala sisa berupa cerebral palsy, tuli nada 

tinggi, yang sangan mempengaruhi kualitas hidup (Maulida, Luluk Fajria, 

2014: 39). Menganjurkan orang tua untuk tetap sabar dan senantiasa berdoa 

kepada Allah SWT. 

4. Langkah IV (Tindakan Emergency/Kolaborasi) 

Beberapa data menunjukkan situasi emergency dimana bidan perlu 

bertindak segera demi keselamatan bayi, beberapa data menunjukkan situasi 

yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter dan 

juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lainnya.  

Pada kasus baiy Ny “M” dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ibu 

pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya 

tampak kuning sejak tanggal 07 Oktober dan malas menyusu sejak tanggal 07 

Oktober 2021 serta pada saat dilakukan pemeriksaan LAB pada tanggal 08 
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Oktober 2021 didapatkan hasil bilirubin total 16,2mg/dL dan dilakukan 

konsultasi dengan dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi dan 

pemberian obat-obatan. Bidan mengevaluasi situasi bayi dan menentukan 

asuhan yang paling tepat. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan 

antara teori dan kasus nyata. Menganjurkan orang tua untuk senantiasa berbaik 

sengka kepada Allah dan terus berdoa untuk keselamatan bayinya. 

5. Langkah V (Merencanakan Asuhan yang Menyeluruh) 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan 

oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan dari 

manajemen terhadap diagnose atau masalah yang telah diidentifikasi atau 

antisipasi pada langkah ini jika ada data yang tidak lengkap, bisa dilengkapi. 

Perencanaan ini disusun berdasarkan diagnosa, masalah dan kebutuhan. 

Pada kasus bayi Ny “M” dengan ikterus perencanaan yang dilakukan 

antara lain : cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, observasi KU 

dan tanda-tanda vital setiap 3 jam, berikan intake ASI 40cc setiap 3 jam, jaga 

kehangatan bayi, lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk 

melakukan tindakan fototerapi, memberikan informasi dan penjelasan tentang 

hasil pemeriksaan pada keluarga bayi Ny “M” saat ini, lakukan informed 

consent atau persetujuan tindakan dengan pihak keluarga untuk dilakukan 

tidakan fototerapi, lakukan tindakan fototerapi 2x24 jam. Sehingga pada tahap 

ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata. 

Pada kasus bayi dengan ikterus rencana asuhan yang diberikan adalah 



116 
 

observasi KU umum yang bertujuan untuk memantau agar keadaan bayi tidak 

mencapai nilai yang menimbulkan kern ikterus, penuhi kebutuhan nutrisi secara 

baik karena bayi jarang minum serta mencegah bayi dehidrasi karena pengaruh 

sinar lampu, observasi BAB dan BAK, juga lingkungan sekitar bayi dijaga agar 

tetap bersih dan hangat. Minta orang tua untuk tetap sabar dan berdoa yang 

terbaik utuk anaknya. 

6. Langkah VI (Implementasi) 

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah 

diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. 

Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau sebagian lagi oleh anggota 

keluarga pasien. 

Pada kasus bayi Ny “M” dengan ikterus, penatalaksanaan yang 

dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2021 adalah cuci tangan sebelum dan 

sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi 

setiap 3 jam, memberikan intake ASI atau 40cc setiap 3 jam, menjaga 

kehangatan dan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk 

tindakan fototerapi 2x24 jam. Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 10 

Oktober 2021 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayiuntuk 

mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital setiap 3 jam, 

memberikan intake ASI 40cc setiap 3 jam, menimbang berat badan untuk 

memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan bayi.  

Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2021 yaitu 
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cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, 

mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital setiap 3 jam, memberikan intake 

ASI 40cc setiap 3 jam, menimbang berat badan untuk memantau pertumbuhan 

bayi, menjaga kehangatan bayi, fototerapi telah dilepas.  

Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2021 cuci 

tangan sebelum dan sesudah memgang bayi, mendampingi visite dokter 

spesialis anak dan bayi sudah dianjurkan untuk pulang, memberikan HE pada 

orangtua bayi. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori 

dan kasus nyata. Walaupun bidan tidak melakukannya sendiri, tetapi bidan 

tetap bertanggungjawab untuk mengarahkan pelaksanaannya sehingga dapat 

meningkatkan mutu dan asuhan pada bayi baru lahir dengan ikterus. Pada tahap 

ini penulis tidak menemukan hambatan-hambatan yang berarti karena adanya 

kerjasama dan penerimaan yang baik dari keluarga pasien dan dukungan dari 

petugas kesehatan di ruangan perinatologi di RSU Bahagia Makassar. 

Diharapkan penatalaksanaan yang baik dari tenaga kesehatan dapat 

mencegah terjadinya hiperbilirubinemia dengan pengawasan antenatal yang 

baik serta pertolongan persalinan yang aman dan berpedoman pada asuhan 

saying ibu sehingga mampu menurunkan angka kejadian ikterus neonatorum, 

karena jika tidak ditangani dengan baik maka bayi hiperbilirubinemia akan 

meninggal. Menganjurkan ibu untuk terus berdoa dan berdzikir kepada Allah 

SWT agar diberikan yang terbaik. 
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7. Langkah VII (Evaluasi) 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang 

sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-

benar telah terpenuhi sesuai dengan yang telah diidentifikasi pada masalah 

dan diagnosa. 

Setelah dilakukan asuhan kebidanan pada bayi Ny “M” dengan ikterus 

selama 5 kali kunjungan. Kunjungan pertama tanggal 08 Oktober 2021 masalah 

yang dialami klien akan diatasi dengan memberikan nutrisi ASI untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi dengan cara disendoki untuk 

merangsang refleks hisap dan menelan pada bayi serta melakukan kolaborasi 

dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan fototerapi. Kemudian 

evaluasi pada kunjungan kedua pada tanggal 10 Oktober 2021 KU bayi sedang, 

refleks isap dan menelan bayi sudah mulai kuat, kebutuhan nutrisi bayi sudah 

terpenuhi. Kunjungan ketiga pada tanggal 11 Oktober 2021 bayi sudah 

mengalami kemajuan dan mulai membaik ditandai dengan kulit dan sklera bayi 

sudah tidak kuning, dan kadar bilirubin bayi sudah menurun sehingga tindakan 

fototerapi sudah dilepas. Kunjungan keempat tanggal 16 Oktober 2021 bayi 

sudah baik, refleks hisap dan menelan kuat, kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi 

ditandai dengan berat badan bayi naik menjadi 2690 gram, kulit dan sklera bayi 

sudah tidak kuning dan kadar bilirubin sudah normal dan sudah dianjurkan 

untuk pulang. Kunjungan kelima dilakukan di rumah pasien pada tanggal 03 

November 2021, keadaan bayi sudah baik, refleks hisap dan menelan kuat, 
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kebutuhan nutrisi terpenuhi ditandai dengan berat badan bayi naik menjadi 

2950 gram, kulit dan sklera bayi sudah tidak kuning. Sehingga pada tahap ini 

tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata di lapangan. 

Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang sesuai dengan 

masalah dan diagnosa klien, juga benar dalam pelaksanaannya. Bidan dapat 

melakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang telah diberikan. Dengan 

harapan, hasil evaluasi proses sama dengan hasil evaluasi secara keseluruhan. 

Pada teori, bayi dengan hiperbilirubinemia, hasil yang ingin dicapai adalah KU 

bayi baik, kenaikan berat badan bayi, warna kuning pada kulit dan sklera bayi 

sudah tidak terlihat, kebutuhan cairan terpenuhi, refleks hisap baik. Orang tua 

bayi tetap diminta untuk senantiasa berdoa kepada Allah untuk kesehatan dan 

keselamatan bayinya. 
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BAB V  

PENUTUP  

Berdasarkan yang telah penulis dapatkan dalam studi kasus dan pembahasan 

asuhan kebidanan pada bayi Ny “M” dengan ikterus neonatorum di RSU Bahagia 

Makassar maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang mungkin dapat 

berguna untuk peningkatan pelayanan asuhan kebidanan khususnya pada bayi dengan 

ikterus.  

A. KESIMPULAN  

1. Dalam melakukan pengumpulan data dasar pada bayi Ny “M” dengan ikterus 

dilaksanakan dengan pengumpulan data subjektif yang diperoleh dari hasil 

wawancara dimana ibu pasien mengatakan kulit bayinya kuning dan jarang 

menyusu karena penegluaran ASI sedikit. Data objektif yang diperoleh dari 

pemeriksaan fisik yakni kulit dan sklera bayi tampak kuning, refleks hisap dan 

menelan lemah, serta data penunjang yang diperoleh dari pemeriksaan LAB 

yaitu bilirubin total 16,2 mg/dL. 

2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual dilakukan dengan pengumpulan data 

secara teliti dan akurat, sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada bayi Ny 

“M” BCB, SMK dengan ikterus yang disertai dengan masalah kekurangan 

nutrisi, merangsang refleks hisap dengan cara pemberian nutrisi dengan 

menggunakan sendok. 

3. Diagnosa potensial pada kasus ini tidak muncul karena penanganan yang cepat 

dan tepat. 
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4. Perlunya tindakan segera dan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk 

dilakukan tindakan fototerapi 2x24 jam.  

5. Merencanakan asuhan yang menyeluruh, pada kasus ini rencana asuhan yang 

dilakukan adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, 

mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital setiap 3 jam, berikan intake ASI 

40cc setiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, melakukan kolaborasi dengan dokter 

spesialis anak untuk pemberian tindakan fototerapi 2x24 jam.  

6. Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan pada bayi NY “M” 

merupakan pelaksanaan dari rencana tindakan. 

7. Evaluasi, setelah dilakukan asuhan kebidanan pada bayi dengan ikterus 

didapatkan hasil KU bayi baik, refleks menghisap dan menelan kuat, kulit dan 

sklera bayi sudah tidak kuning, kebutuhan nutrisi tercukupi, berat badan bayi 

naik menjadi 2950 gram, dan kadar bilirubin menurun. 

B. SARAN  

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus, penulis memberikan 

masukan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Rumah Sakit  

Diharapkan bisa lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan 

asuhan pada bayi agar dapat mempercepat proses penyembuhan khususnya 

pada bayi dengan ikterus dan mencegah terjadinya komplikasi.  

2. Bagi Pendidikan 

Diharapkan agar institusi pendidikan dapat lebih meningkatkan dan 
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menambah referensi sehingga dapat membantu penulis atau mahasiswa yang 

akan mengambil kasus yang sama.  

3. Bagi Profesi  

Meningkatkan mutu penanganan dan pelayanan bagi bayi dengan ikterus 

secara cepat, tepat dan komprehensif. 

4. Bagi Penulis  

Diharapkan dalam proses penelitian, tidak ditemuka kesenjangan antara teori 

dan kasus nyata di lapangan. 

5. Bagi Penulis Selanjutnya 

Diharapkan pengkajian lebih dalam tentang produksi ASI yang kurang 

sebagai faktor penyebab ikterus neonatorum. 
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Tabel 2.4 Matriks Kunjungan 

(08 Oktober – 03 November 2021) 

Tanggal Umur 
Pemeriksaan 

Eliminasi Asuhan Hasil 
Fisik Lab 

08 

Oktober 

2021 

Pukul 
08.00 Wita 

3 Hari Kepala: Rambut hitam, 
tipis, ubun-ubun 
bayi belum 
menutup, tidak 
ada oedema, 
tidak ada caput 
succadeneum 
dan 
cephalhematoma 
pada kepala bayi 

 

Mata:  Simetris kanan 
dan kiri, 
konjungtiva 
pucat, Tidak ada 
kongjungtivitis, 
pupil mata 
bereaksi dengan 
baik, sklera 
tampak ikterik 

 

Mulut: Refleks sucking 
lemah, pada saat 

16,2 

mg/dl 

BAB (+) 

warna 

kuning 

dempul, 

konsistensi 

lembek 

 

BAK (+) 

warna 

kuning 

jernih 

1. Mengobservasi KU dan 
tanda-tanda vital setiap 3 
jam 
 
 
 

2. Memberikan intake ASI 
setiap 3 jam 
 
 

3. Menjaga kehangatan bayi 
 
 
 
 

4. Melakukan kolaborasi 
dengan dokter spesialis 
anak 
 
 

5. Melakukan informed 
consent atau persetujuan 
tindakan dengan pihak 

KU bayi lemah 
Tanda-tanda vital: 
HR                  : 120x/i 
Pernapasan  : 48x/i 
Suhu   : 36,5oC 
 

Telah diberikan intake ASI 40cc 
per 3 jam melalui mulut dengan 
cara disendoki. 
 
Baju bayi tetap terpasang selama 
tidak dilalukan fototerapi. popok 
dan pakaian bayi telah diganti 
setiap kali basa 
 
Terlaksana, dokter spesialis anak 
menginstruksikan untuk 
melakukan tindakan fototerapi 
 
 
Terlaksana, pihak keluarga 
menyetujui tindakan fototerapi. 
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diberi susu tidak 
dapat menghisap 
secara aktif, 
refleks 
swallowing lemah 
bayi tidak dapat 
menelan secara 
aktif 

 
Leher: Tidak ada 

benjolan, tampak 
ikterik 

 
Dada, bahu dan lengan: 

Bentuk dada 
datar, simetris 
kanan dan kiri, 
gerakan dada bayi 
sesuai dengan 
pernafasan bayi, 
refleks grasping 
kuat, apabila 
benda diletakkan 
di telapak tangan 
bayi secara 
spontan bayi akan 
menggenggam, 
jumlah jari 
lengkap, bagian 

keluarga untuk dilakukan 
tindakan fototerapi 

6. Melakukan tindakan 
fototerapi 2x24 jam  
 

7. Mengganti posisi bayi 
secara berkala  

 
8. Membersihkan dengan 

hati-hati area genetalia 
bayi setiap selesai 
defekasi 

 
9. Melakukan perawatan 

talipusat dengan cara 
membersihkan dan 
menjaga agar talipusat 
tetap kering 

 
10. Menganjurkan ibu untuk 

mengkonsumsi makanan 
bergizi, dan sayur-
sayuran hujau seperti 
daun katuk agar produksi 
ASI lancer 
 

Terlaksana, bayi telah diletakkan 
tanpa mengenakan pakaian 
dibawah sinar fototerapi, 
 
 
Terlaksana, posisi bayi diganti 
setiap 2-3 jam sekali. 
 
Terlaksana, bayi telah dibersihkan 
dan diganti popok. 
 
 
 
Terlaksana, talipusat telah 
dibersihkan, dan tidak ada tanda-
tanda infeksi. 
 
 
 
Ibu bersedia dengan anjuran yang 
diberikan. 
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dada, bahu dan 
lengan tampak 
ikterik, tidak ada 
ikterik pada 
telapak tangan. 

 
Abdomen: Tali pusat 

tampak basah, 
tidak ada tanda-
tanda infeksi, 
tampak ikterik. 

 
Ekstremitas bawah: 

Tidak ada ikterik 
pada telapak kaki, 
refleks morro 
kuat, apabila 
dikagetkan lengan 
kaki bayi secara 
spontan bayi akan 
terangkat. 

 
Kulit: Tampak kuning. 

10 oktober 
2021 
pukul 
13.00 
WITA 

5 hari Mata: Konjungtiva 
pucat, Tidak ada 
kongjungtivitis, 
pupil mata 
bereaksi dengan 

 BAB (+) 
warna 
kuning 
kehijauan, 
konsistensi 
lembek 

1. Mengbservasi KU bayi 
dan tanda-tanda vital 
setiap 3 jam 
 
 
 

KU bayi sedang 
Tanda-tanda vital: 
HR                  : 124x/i 
Pernapasan  : 48x/i 
Suhu   : 36,7oC 
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baik, sklera 
tampak ikterik 

 
Mulut: Refleks sucking 

mulai kuat, pada 
saat diberi susu 
tidak dapat 
menghisap secara 
aktif, refleks 
swallowing mulai 
kuat bayi tidak 
dapat menelan 
secara aktif 

 
Leher: Tidak ada 

benjolan, tampak 
ikterik. 

 
Dada, bahu dan lengan: 

Bentuk dada 
datar, simetris 
kanan dan kiri, 
gerakan dada bayi 
sesuai dengan 
pernafasan bayi, 
refleks grasping 
kuat, apabila 
benda diletakkan 
di telapak tangan 

konsistensi 
lembek 
 
 
 
BAK (+) 
warna 
kuning 
jernih. 
 

2. Memberikan intake ASI 
sesering mungkin tiap 3 
jam  
 

3. Menjaga kehangatan bayi  
 

 
 
4. Melakukan tindakan 

fototerapi 2x24 jam 
 
 
 
 
 
 
 
5. Mengobservasi BAB dan 

BAK bayi 
 
 
 
 
 
6. Memandikan bayi 

 
 
 

Terlaksana, telah diberikan intake 
ASI 40cc setiap 3 jam  
 
 
Pakaian bayi tetap terpasang saat 
tidak difototerapi dan popok bayi 
telah diganti   
 
Terlaksana, bayi telah diletakkan 
tanpa mengenakan pakaian 
dibawah sinar fototerapi, mata 
ditutup menggunakan kacamata 
yang terbuat dari kassa, dan telah 
dipakaikan popok untuk menutupi 
genitalia.  
 
 
Bayi sudah BAB dengan 
konsistensi lembek dan berwarna 
kehijauan yang menandakan 
keefektifan fototerapi demgan 
pemecahan eksresi bilirubin dan 
BAK berwarna kuning jernih.  
 
Terlaksana, bayi telah dimandikan 
dan ganti baju 
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bayi secara 
spontan bayi akan 
menggenggam, 
jumlah jari 
lengkap, bagian 
dada, bahu dan 
lengan tampak 
ikterik, tidak ada 
ikterik pada 
telapak tangan. 

 
Abdomen: Tali pusat 

tampak basah, 
tidak ada tanda-
tanda infeksi, 
tampak ikterik. 

 
Ekstremitas bawah: 

Tidak ada ikterik 
pada telapak kaki, 
refleks morro 
kuat, apabila 
dikagetkan lengan 
kaki bayi secara 
spontan bayi akan 
terangkat. 

 
Kulit: Tampak kuning.  
 

7. Melakukan perawatan 
talipusat dengan cara 
membersihkan dan 
menjaga agar talipusat 
tetap kering 
 

8. Tetap menganjurkan ibu 
untuk mengkonsumsi 
makanan bergizi seperti 
sayur-sayuran dan buah-
buahan untuk 
meningkatkan produksi 
ASI. 

 
9. Menganjurkan ibu untuk 

istirahat yang cukup 

Terlaksana, talipusat telah 
dibersihkan, dan tidak ada tanda-
tanda infeksi 
 
 
 
Ibu bersedia dengan anjuran yang 
diberikan. 
 
 
 
 
 
 
ibu bersedia dengan anjuran yang 
diberikan. 
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11 Oktober 
2021  
Jam: 12.00 
Wita 

6 hari Mata: Konjungtiva 
merah muda, 
warna kuning 
pada sklera sudah 
mulai berkurang 

 
Mulut: Refleks sucking 

lemah, pada saat 
diberi susu bayi 
dapat menghisap 
secara aktif, 
refleks 
swallowing lemah 
bayi tidak dapat 
menelan secara 
aktif 

 
Leher: Tidak ada 

benjolan, ikterik 
sudah mulai 
berkurang. 

 
Dada, bahu dan lengan: 

Bentuk dada 
datar, simetris 

4,9mg/dl BAB (+) 
warna 
kuning, 
konsistensi 
lembek 
 
BAK (+) 
warna 
kuning 
jernih 
 

1. Mengobservasi KU dan 
tanda-tanda vital tiap 3 
jam 

 
 
 
2. Memberikan intake ASI 

sesering mungkin tiap 3 
jam  
 

3. Menjaga kehangatan bayi  
 

 
 

4. Memberikan informasi 
kepada ibu hasil 
pemeriksaan bayi dalam 
batasan normal, dan hasil 
pemeriksaan bilirubin 
bayi sudah normal yaitu 
4,9 mg/dl jadi fototerapi 
dihentikan 
 

 
 

KU bayi sedang 
Tanda-tanda vital: 
Frekuensi jantung : 134x/i 
Pernapasan   : 48x/i 
Suhu    : 36,7oC 
 
Terlaksana, telah diberikan intake 
ASI 40cc setiap 3 jam  
 
 
Pakaian bayi tetap terpasang saat 
tidak difototerapi dan popok bayi 
telah diganti   
 
Keluarga bayi telah mengetahui 
keadaan bayinya dalam batasan 
normal, yaitu bilirubin bayi sudah 
4,9 mg/dl jadi fototerapi 
dihentikan 
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kanan dan kiri, 
gerakan dada bayi 
sesuai dengan 
pernafasan bayi, 
refleks grasping 
kuat, apabila 
benda diletakkan 
di telapak tangan 
bayi secara 
spontan bayi akan 
menggenggam, 
jumlah jari 
lengkap, bagian 
dada, bahu dan 
lengan tampak 
ikterik, tidak ada 
ikterik pada 
telapak tangan. 

 
Abdomen: Tali pusat 

tampak basah, 
tidak ada tanda-
tanda infeksi, 
tampak ikterik. 

 
 Kulit: Warna 

kekuningan pada 
kulit sudah mulai 
berkurang. 
Dibandingkan 

5. Mengobservasi BAB dan 
BAK bayi 
 
 
 

 
 
6. Memandikan bayi 
 
 
7. Melakukan perawatan 

talipusat dengan cara 
membersihkan dan 
menjaga agar talipusat 
tetap kering 
 
 

8. Memberikan Health 
Education pada orang tua 
bayi mengenai: 
a. Pemberian ASI / cara 

menyusui yang benar 
b. Tanda-tanda bahaya 

pada bayi 
c. Personal hygiene 

 
 

Bayi sudah BAB dengan 
konsistensi lembek dan berwarna 
kehijauan yang menandakan 
keefektifan fototerapi demgan 
pemecahan eksresi bilirubin dan 
BAK berwarna kuning jernih. 
 
Terlaksana, bayi telah dimandikan 
dan ganti baju 
 
Terlaksana, talipusat telah 
dibersihkan, dan tidak ada tanda-
tanda infeksi 
 
 
 
 
Terlaksana, ibu mengerti dan ibu 
bersedia mengikuti anjuran yang 
diberikan. 
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pada tangaal 10 
Oktober 

 

16 
Oktober 
2021  
Jam 13.00 
wita 

11 hari Mata: Konjungtiva 
merah muda, sklera 
putih 

 
Mulut: Refleks sucking 

kuat, pada saat 
diberi susu bayi 
dapat menghisap 
secara aktif, 
refleks swallowing 
kuat bayi tidak 
dapat menelan 
secara aktif 

 
Dada b        Dada, bahu kengan: 

dengan pernafasan 
bayi, refleks 
grasping kuat, 
apabila benda 
diletakkan di 
telapak tangan 
bayi secara 
spontan bayi akan 
menggenggam, 
jumlah jari 
lengkap, ikterik 

2,4 gr/dl BAB (+) 
warna 
kuning, 
konsistensi 
lembek 
BAK (+) 
warna 
kuning 
jernih 
 

1. Pemeriksaan tanda-tanda 
vital 
 
 
 
 

2. Mendampingi visite 
dokter spesialis anak 
 

3. Memberitahu orang tua 
bayi bahwa hari ini 
bayinya sudah 
diperbolehkan pulang 

 
4. Menganjurkan ibu untuk 

rutin menjemur bayinya 
dibawah sinar matahari 
pagi sekitar jam 07.00 – 
09.00 wita selama 15-30 
menit karena sinar 
matahari pagi cukup 
efektif mencegah 
peningkatan kadar 
bilirubin 

 

KU bayi baik  
Tanda-tanda vital  
Frekuensi jantung  : 136 x/i 
Pernapasan   :48x/i 
Suhu    : 36,7°C 
 
Terlaksana, bayi telah 
diperbolehkan pulang 
 
Terlaksana, orang tua bayi 
tampak sangat senang bayinya 
diperbolehkan pulang 
 
 
Ibu mengerti dan bersedia 
melakukan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

pada bagian dada, 
bahu dan lengan 
sudah hilang, tidak 
ada ikterik pada 
telapak tangan 

 
Abdomen: Tali pusat 

tampak basah, 
tidak ada tanda-
tanda infeksi,I 
ikterik sudah 
hilang. 

 
Ekstremitas bawah: 

Tidak ada ikterik 
pada telapak kaki, 
refleks morro 
kuat, apabila 
dikagetkan lengan 
kaki bayi secara 
spontan bayi akan 
terangkat. 

 
Kulit: Kulit:warna 

kekuningan pada 
kulit sudah hilang 
total 

5. Memberikan Health 
Education pada orang tua 
bayi mengenai: 

a. Pemberian ASI / 
cara menyusui 
yang benar 

b. Pencegahanikterus 
c. Pencegahan 

hipotermi 
d. Tanda-tanda 

bahaya pada bayi 
e. Personal hygiene 
 

 

Ibu mengerti dan bersedia 
mengikuti anjuran yang diberikan. 
 



132 
 

03 
November 
2021  
Jam: 15.00 
wita 

29 hari Mata: Konjungtiva 
merah muda, sklera 
putih 

 
Mulut: Refleks sucking 

kuat, pada saat 
diberi susu bayi 
dapat menghisap 
secara aktif, 
refleks swallowing 
kuat bayi tidak 
dapat menelan 
secara aktif 

 
Bahu dan lengan: ikterik 

sudah hilamg. 
 
Dada Pernafasan sesuai 

gerakan dada, 
ikterik sudah 
hilang 

 
Abdomen: Tali pusat 

tampak basah, 
tidak ada tanda-
tanda 
infeksi,ikterik 
sudah hilang. 

 

  1. Pemeriksaan tanda-tanda 
vital 
 
 
 

2. Menimbang bayi  
 

3. Memberikan informasi 
kepada ibu tentang hasil 
pemeriksaan bayi dalam 
batasan normal 

 
 

4. Menganjurkan ibu untuk 
tetap menjaga kehangatan 
bayi dengan mengganti 
baju dan popok bayi 
apabila telah basah, selalu 
memberikan alas pada 
tempat tidur bayi dan 
jauhkan bayi dari kipas 
angin  

 
5. Mengingatkan Kembali 

kepada ibu tanda-tanda 
bahaya pada bayi yaitu: 
a. Pernapasan sulit  
b. Suhu bayi > 37,5oC 

atau < 36,5oC  

Frekuensi jantung : 142x/i 
Pernapasan: 48x/i 
Suhu: 36,8°C  
Pernafasan: 22x/menit 
 
BB: 2750 gram 
 
Pasien mengerti dengan semua 
penjelasan yang diberikan  
Pasien merasa senang dengan 
kesehatannya semakin hari 
semakin membaik 
 
Ibu mengerti dan bersedia 
melakukan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibu telah mengerti dengan 
penjelasan yang diberikan 
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Ekstremitas atas: Tidak 
ada ikterik pada 
telapak tangan, 
refleks grasping 
kuat, apabila 
benda diletakkan 
di telapak tangan 
bayi secara 
spontan bayi akan 
menggenggam. 

 
Ekstremitas bawah: 

Tidak ada ikterik 
pada telapak kaki, 
refleks morro 
kuat, apabila 
dikagetkan lengan 
kaki bayi secara 
spontan bayi akan 
terangkat. 

Kulit: tampak 
kemerahan , 
warna kuning 
sudah tidak 
muncul Kembali. 

c. Kulit bayi berwarna 
kuning  kurang dari 
24 jam atau menetap 
lebih dari 14 hari 

d. Bayi tidak mau 
menyusu  

e. Kejang  
f. Tidak BAK selama 

24 jam dan tidak 
BAB selama 3 hari 
 

6. Tetap menganjurkan ibu 
untuk rutin menjemur 
bayinya dibawah sinar 
matahari pagi sekitar jam 
07.00 – 09.00 wita selama 
15-30 menit karena sinar 
matahari pagi cukup 
efektif mencegah 
peningkatan kadar 
bilirubin. Tindakan 
dilakukan dengan cara 
melepas pakaian bayi 
kecuali popok bayi dan 
menjemur dibawah terik 
matahari pagi. Jangan 
mengarahkan langsung 
mata bayi kearah sinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibu mengerti dan bersedia 
melakukan anjuran yang 
diberikan 
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matahari karena sinar 
ultraviolet beresiko  
merusak sel-sel mata. 
 

7. Menganjurkan kepada ibu 
untuk selalu memberikan 
asi ekslusif pada bayinya 
selama 6 bulan dan 
mengkomsumsi sayur-
sayuran hijau seperti daun 
katuk agar produksi ASI 
lancer 
 

8. Mengingatkan kembali 
kepada ibu untuk 
menyusui bayinya secara 
on demand 

 
9. Mengingatkan kembali 

kepada ibu dan keluarga 
agar selalu menjaga 
kebersihan bayinya 
dengan mencuci tangan 
sebelum dan sesudah 
memegang bayi. 

 
10. Mengingatkan kembali 

kepada ibu untuk 

 
 
 
 
Ibu menyusui bayinya dengan 
ASI ekslusif dan bersedia 
melakukan apa yang di anjurkan 
 
 
 
 
 
 
Ibu bersedia melakukannya 
 
 
 
 
Ibu bersedia melakukan ajuran 
yang diberikan  
 
 
 
 
 
 
 
Ibu bersedia melakukan apa yang 
dianjurkan 
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mengkonsumsi makanan 
bergizi 

 
11. Menganjurkan ibu untuk 

datang membawa bayinya 
ke Puskesmas atau 
Posyandu untuk imunisasi 
BCG dan Polio 1 saat 
bayinya berusia 1 bulan.  

 
 

 
 
 
Ibu bersedia dengan anjuran yang 
diberikan 
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