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ABSTRAK 

Nama   : Amanda Asri 

NIM   : 70600118034 

Jurusan  : Pendidikan Dokter 

Judul : Pengaruh Suntik KB 3 Bulan Terhadap Kelancaran 

Menyusui Ibu di Wilayah Puskesmas Sudiang Kota 

Makassar 

Pembimbing I : dr. Andi Alifia Ayu Delima, M.Kes 

Pembimbing II : dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed 

          

Air susu ibu adalah makanan terbaik untuk bayi, terutama pada 6 bulan pertama 

(ASI esklusif) dan dilanjutkan hingga 2 tahun. Menyusui adalah cara yang paling 

baik dalam mencukupi nutrisi. Namun, masih banyak ibu yang tidak dapat 

menyusui anaknya dengan baik.  Salah satu kendala terbesarnya yaitu, ASI yang 

kurang atau tidak ada sama sekali. Banyak faktor yang mempengaruhi kelancaran 

menyusui, salah satunya yaitu alat kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan obat untuk 

mencegah kehamilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh suntik KB 3 

bulan terhadap kelancaran menyusui ibu di Puskesmas Sudiang Kota Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan case control. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 342, kemudian diambil 184 sampel sejak bulan Januari-

Juni 2022. Teknik analisis univariat dan bivariat digunakan untuk menganalisis 

data. Penelitian ini menggunakan SPSS 23, dengan uji chi-square dan didapatkan 

p-value sebesar 0,000, yang berarti ada pengaruh signifikan antara suntik KB bulan 

terhadap kelancaran menyusui ibu di wilayah Puskesmas Sudiang Kota Makassar. 

Kata Kunci: Suntik KB 3 bulan, suntik progesteron, kontrasepsi hormonal.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan khusus yang berasal langsung dari 

payudara ibu untuk bayi. ASI merupakan makanan bayi yang paling 

sempurna, bergizi, murah dan bersih (Yusrina and Rukmini, 2016). ASI 

merupakan cairan terpenting yang dibutuhkan bayi khususnya pada usia 0-

6 bulan karena mengandung berbagai zat penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan dimasa sekarang dan seterusnya. ASI juga mengandung 

nutrisi lengkap yang dibutuhkan bayi dan imunologi yang dapat melindungi 

bayi dari berbagai jenis infeksi (Adnyana, Safitri and Christopher, 2016).  

Salah satu ciri bangsa yang maju adalah negara yang mempunyai 

derajat kesehatan yang tinggi, karena derajat kesehatan merupakan faktor 

yang berpengaruh terhadap pembentukan manusia berkualitas yang dimulai 

sejak dalam kandungan disertai dengan pemberian ASI sejak dini. Indonesia 

adalah negara kepulauan tropis besar dengan populasi 195 juta. Ibu 

dianjurkan untuk menyapih anaknya dengan ASI sejak lahir hingga berusia 

2 tahun. Hal ini juga tercantum dalam QS. Al-Baqarah/2; 233. 
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ضَاعَةَ  ۗ وَعَلىَ الْمَوْلُوْدِ  لَه   رِزْقُهُن    وَالْوٰلِدٰتُ  يرُْضِعْنَ  اوَْلََدهَُن   حَوْلَيْنِ  كَامِلَيْنِ  لِمَنْ  ارََادَ  انَْ  يُّتمِ   الر 

  وَكِسْوَتهُُن   بِالْمَعْرُوْفِۗ 

Terjemahnya: 

‘’Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 

ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang 

patut.‘’ 

 

Pemberian ASI yang baik, memerlukan pengetahuan yang baik 

tentang manfaat ASI dan menyusui, serta faktor yang dapat membuat ibu 

terhalang untuk menyusui. Salah satu kendala yang cukup sering yaitu ASI 

tidak keluar atau produksinya yang kurang. Banyak hal yang mempengaruhi 

produksi ASI dan yang cukup sering terjadi yaitu karena pemakaian alat 

kontrasepsi. (Adnyana, 2016).            

Kontrasepsi merupakan alat atau obat untuk mencegah kehamilan. 

Kontrasepsi merupakan kebijakan program keluarga berencana (KB) yang 

dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika dan 

kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 97 tahun 2014 tentang pelayanan 

kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah 

melahirkan (Herowati, D. and Sugiharto, 2019). Tujuan KB yaitu demi 

meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan 

Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) (Syamsul, Bakri and 

Limonu, 2020).   

Segala macam bentuk dan fungsi alat kontrasepsi dapat dibenarkan 

oleh Islam selama tidak dipaksakan, tidak menggugurkan (abortus), tidak 
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dibatasi dan tidak mengakibatkan kemandulan abadi. Kontrasepsi yang 

pada umumnya berfungsi mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk 

atau menunjukkan jarak waktu yang diperlukan antara kelahiran seorang 

anak dengan kelahiran berikutnya. Sesuai dengan ilmu fiqih yang 

mengupayakan untuk menolak segala kemudaratan dan kerusakan 

(mafsadat) (Syamsul, Bakri and Limonu, 2020). 

 درَْءُ  الْمَفَاسِدِ  أوَْلَى مِنْ  جَلْبِ  الْمَصَالِح

Terjemahnya: 

‘’ Menolak keburukan lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan 

(maslahah.’’ 

 

Pemilihan alat kontrasepsi pada umumnya merupakan suatu 

keputusan yang dilandaskan berbagai pertimbangan dari akseptor serta 

berkait dengan pilihan pribadi. Wanita harus memperhatikan status 

kesehatan, efek samping, dan konsenkuensi kegagalan yang dapat timbul 

agar dapat menjamin kesehatannya terkhusus anaknya, karena pemerintah 

juga mewajibkan kesertaan ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) di tiap 

keluarga. (Herowati, D. and Sugiharto, 2019). 

Berdasarkan data dibawah ini, Provinsi Bengkulu memiliki 

persentase tertinggi sebesar 71,3%, diikuti oleh Kalimantan Selatan dan 

Jambi. Sedangkan, presentase terendah kesertaan ber-KB yaitu Provinsi 

Papua sebesar 24.9% berada di urutan ke 34. Sulawesi Selatan memiliki 

persentase yang cukup tinggi, yaitu sebesar 61.5% yang berada di urutan ke 

17 (KEMENKES RI, 2021). 
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Bagan 1.1 Cakupan Peserta KB Aktif di Indonesia Tahun 2020 

Berdasarkan data dibawah ini, diketahui bahwa sebagian besar 

akseptor memilih menggunakan metode suntik sebesar 72,9%, diikuti oleh 

pil sebesar 19,4%. kedua jenis alat ini termasuk metode kontrasepsi jangka 

pendek. Pola ini terjadi setiap tahun, yaitu peserta lebih banyak memilih 

metode kontrasepsi jangka pendek dibandingkan metode kontrasepsi jangka 

panjang (KEMENKES RI, 2021). 
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Bagan 1.2 Cakupan Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi 

Modern Tahun 2020 

Kontrasepsi suntik merupakan kontrasepsi yang paling banyak 

digemari wanita di Indonesia, karena telah terbukti efektif mencegah 

kehamilan dan mudah penggunannya. Namun, kebutuhan wanita selama 

menyusui adalah kontrasepsi yang aman digunakan selama menyusui. 

Sedangkan, Ibu yang sedang menyusui, tidak dianjurkan menggunakan 

kontrasepsi suntik yang memiliki kandungan estrogen karena dapat 

menurunkan jumlah produksi ASI dan dianjurkan menggunakan suntik KB 

yang mengandung progesteron saja. Namun, progesteron yang terlampau 

tinggi dapat memberikan efek umpan balik negatif hipotalamus sehingga 

produksi ASi menjadi terganggu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mencari tahu bagaymana pengaruh suntik KB 3 bulan terhadap kelancaran 

ibu. (Astuti, 2020). 

Tabel 1.1 Persentase Pencapaian 5 Terbesar Kabupaten Tertinggi 

Kesertaan Ber-KB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 

 

No. Daerah Jumlah (%) 

1. Sidrap 190,73 

2. Tana Toraja 178,92 

3. Luwu 142,78 

4. Makassar 135,97 

5. Pare-Pare  135,02 

 Sumber: (BKKBN, 2022) 

Berdasarkan data tersebut,  Kabupaten Sidrap memiliki persentase 

tertinggi, sebanyak 190,73%, diikuti oleh kabupaten Tana Toraja sebesar 

178,92%. Sedangkan, Kota Makassar menempati urutan ke empat tertinggi 

yaitu sebesar 135,97%. Untuk itu, peneliti memilih Kota Makassar sebagai 
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tempat penelitian yang merupakan urutan ke empat tertinggi pengguna 

kontasepsi suntik di Provinsi Sulawesi Selatan (KEMENKES RI, 2021).  

Berdasarkan data penduduk tahun 2020, kecamatan Biringkanaya 

merupakan daerah penduduk wanita terbanyak, yaitu sebesar 105.566 

penduduk yang salah satunya terdapat Puskesmas Sudiang 

(DISDUKCAPIL, 2022). Puskesmas Sudiang menaungi 3 kelurahan, 36 

ORW dan 165 ORT dan luas wilayah 25,83 Km2 (Puskesmas Sudiang, 

2020). Jumlah kunjungan ibu hamil tahun 2021 yaitu sebanyak 1.209 ibu  

(Puskesmas Sudiang, 2022). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul 

skripsi ‘’Pengaruh Suntik KB 3 Bulan terhadap Kelancaran Menyusui Ibu 

di Wilayah Puskesmas Sudiang Kota Makassar’’. Sebagai indikator untuk 

persyaratan kelulusan profesi dokter umum, sumbangsih untuk penelitian 

kesehatan ibu dan anak, serta memajukan kesehatan bangsa, agar ibu-ibu 

dapat menyusui anaknya dengan baik hingga usia 2 tahun. (Yusrina and 

Devy, 2016). 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh suntik KB 3 bulan terhadap kelancaran 

menyusui ibu di wilayah Puskesmas Sudiang Kota Makassar ? 

C. Hipotesis  

1. Hipotesis Nol (H0) 

 Tidak terdapat pengaruh suntik KB 3 bulan terhadap kelancaran 

menyusui ibu di wilayah Puskesmas Sudiang Kota Makassar.  
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2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat pengaruh suntik KB 3 bulan terhadap kelancaran  

menyusui ibu di wilayah Puskesmas Sudiang Kota Makassar. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1.2 Definisi Operasional 

No. Variabel 
Definisi 

operasional 

Alat 

Ukur 
Cara Ukur 

Kriteria 

Objektif 

Skala 

Variabel Dependen 

1. Suntik 

KB 3 

bulan 

Suntik KB 3 

bulan adalah 

kontrasepsi 

hormonal 

jenis 

suntikan 

yang hanya 

mengandun

g 

progesteron 

dan  

diberikan 

setiap 3 

bulan sekali 

atau 12 

mingu  

Data 

sekund

er dan  

kuesio

ner 

Dinilai 

berdasarkan 

lembar 

pengumpula

n data dan 

jawaban 

subjek  pada  

kuesioner 

 

 

Kategori: 

1. Suntik KB 3 

bulan  

2. Non suntik 

KB 3 bulan: 

a. IUD 

b. Implant  

c. Pil 

Nomi

nal 

Variabel Independen 

1. Kelancar

an 

menyusui 

kelancaran 

menyusui 

adalah 

lancarnya 

proses 

pemberian 

ASI kepada 

bayi atau 

anak  yang 

berasal dari 

Kuesio

ner. 

Dinilai 

berdasarkan 

jawaban 

subjek dari 

pengisian 

kuesioner 

  

Kategori: 

1. Lancar: 

Jika ibu 

menjawab Ya 

sebanyak 7 

pertanyaan 

2. Tidak 

Lancar: 

Jika ibu 

menjawab Ya 

<7  pertanyaan. 

Nomi

nal 
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payudara 

ibu. 

 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sudiang Kota 

Makassar, untuk mengetahui pengaruh suntik KB 3 bulan terhadap 

kelancaran menyusui ibu, dengan menggunakan metode pengisian 

kesioner. 

E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.3 Kajian Pustaka 

No. 
Peneliti

/tahun 
Judul Metode 

Jumlah 

sampel 

Cara 

pengukura

n 

Hasil 

1. Dewi 

Andria

ni / 

2018 

Tentang KB 

Suntik Depo 

Provera 

Dengan 

Kelancaran 

ASI di 

Puskesmas 

Tanahkali 

Kedinding 

Surabaya 

Desain 

korelasio

nal 

dengan 

pendekat

an Cross 

Sectional 

30 

respond

en 

Teknik 

probability 

sampling 

atau simple 

random 

sampling 

Terdapat 

hubungan 

yang kuat 

antara 

penggunaan 

KB Suntik 

Depo Provera 

dengan 

kelancaran 

ASI di 

puskesmas 

Tanahkali 

kedinding 

surabaya 

2. (Jusnia

nti, 

2019) 

Hubungan 

Penggunaan 

Alat 

Kontrasepsi 

Hormonal 

dengan 

Produksi ASI 

Pada Ibu 

Menyusui di 

Deskripti

f analitik 

dengan 

menggun

akan 

pendekat

an cross 

sectional. 

41 

respond

en  

Uji statistik 

yang 

digunakan 

adalah chi 

square 

Ada hubungan 

antara 

penggunaan 

alat 

kontrasepsi 

hormonal 

dengan 

produksi ASI 

di Wilayah 
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Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Ladongi Jaya 

Tahun 2019 

kerja 

Puskesmas 

Ladongi Jaya 

Kabupaten 

Kolaka Timur 

tahun 2019, 

dengan nilai p 

value 0,004 < 

0,05 

3. (Asmau

l Husna 

and 

Nuzulul 

Rahmi, 

2020) 

Hubungan 

Penggunaan 

Kontrasepsi 

Progestin (Pil) 

pada Ibu 

Menyusui 

dengan 

Kecukupan 

Produksi ASI 

di Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Indrapuri Aceh 

Besar 

desain 

case 

control, 

yaitu 

studi 

analitik 

yang 

menganal

isis 

hubungan 

kausal 

dengan 

menggun

akan 

logika 

terbalik, 

125 

respond

en 

Analisis 

univariat 

Tidak ada 

hubungan 

yang 

bermakna 

kecukupan 

ASI dengan 

penggunaan 

kontrasepsi 

progestin (Pil) 

(p>0,05) dan 

ibu yang 

menggunakan 

kontrasepsi 

progestin 0,5 

kali 

berpeluang 

tidak cukup 

ASI 

dibandingkan 

dengan ibu 

yang tidak 

menggunakan 

kontrasepsi 

progestin 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh suntik KB 3 bulan terhadap kelancaran 

menyusui ibu di wilayah Puskesmas Sudiang Kota Makassar ! 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui jumlah akseptor aktif di wilayah Puskesmas 

Sudiang Kota Makassar ! 

b. Untuk mengetahui jumlah ibu menyusui di wilayah Puskesmas 

Sudiang Kota Makassar ! 

c. Untuk mengetahui pengaruh KB 3 bulan terhadap kelancaran 

menyusui ibu di Puskesmas Sudiang Kota Makassar ! 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam 

hal penelitian, serta menerapkan ilmu yang didapat selama studi 

khususnya terkait pengaruh suntik KB 3 bulan terhadap kelancaran 

menyusui ibu di Puskesmas Sudiang Kota Makassar. Memenuhi 

persyaratan kelulusan profesi dokter umum dan peneliti dapat 

mempublikasikan ilmu yang diperoleh kepada ibu yang ingin 

menggunakan kontrasepsi saat menyusui.  

2. Manfaat bagi pengetahuan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, acuan 

dan sebagai sumbangsi bagi penelitian terkait kesehatan ibu dan anak. 
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Peneliti dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang efek 

kontrasepsi hormonal saat menyusui. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Menambah pengetahuan ibu mengenai pentingnya ASI dan 

menyusui serta sebagai bahan edukasi dan acuan, agar ibu dapat 

memilih kontrasepsi yang baik saat masih menyusui sehingga anak 

mendapat ASI yang cukup.  

4. Manfaat bagi instansi 

Sebagai bahan informasi bagi instansi terkait ilmu kesehatan ibu 

dan anak mengenai pentingnya ASI dan menyusui, serta pengaruh 

kontrasepsi hormonal pada saat menyusui. Sebagai landasan untuk 

penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Jurusan Pendidikan Dokter. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Air Susu Ibu  

1. Definisi Air Susu Ibu (ASI) 

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik untuk bayi terutama 

pada 6 bulan pertama dan dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun. WHO 

dan organisasi kesehatan anak lainnya merekomendasikan ASI dan 

menyusui yang didasari karena manfaat ASI dan merupakan makanan yang 

paling sempurna, bergizi, murah, bersih dan praktis (Nova Fajri et al., 2020).  

ASI kaya akan kandungan yang sangat bermanfaat bagi bayi 

diantaranya  yaitu sel darah putih, zat kekebalan, enzim pencernaan, hormon 

dan lainnya yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

bayi. ASI  mengandung lemak, protein, karbihidrat, air, kartinin, mineral 

dan multivitamin yang mudah diserap sehingga tidak menganggu fungsi 

ginjal bayi yang sedang dalam masa pertumbuhan (Yusrina and Devy, 

2016). 

2. Jenis-Jenis ASI  

a. Kolostrum 

Kolostrum adalah cairan pertama yang dikeluarkan oleh kelenjar 

susu. Kolostrum memiliki konsentrasi antibodi tertinggi  yang siap 

melindungi bayi saat tubuhnya masih sangat lemah. Kandungan protein  

kolostrum lebih tinggi dari susu matur. Memperkenalkan kolostrum 

sejak dini dan  terus menyusui adalah perlindungan  terbaik bagi bayi 
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karena  dapat menangkal penyakit dan memiliki antioksidan 1017 kali 

lebih banyak daripada ASI matur (Delima, Arni and Rosya, 2020). 

b. Transitional Milk (ASI Peralihan) 

ASI peralihan adalah ASI yang keluar setelah kolostrum (8-20 hari), 

dengan kadar laktosa, vitamin dan lemak larut air yang lebih tinggi. 

Sedangkan, kadar protein dan mineral lebih rendah dan kalori yang lebih 

banyak dibandingkan kolostrum (Yuliani, 2018). 

c. Mature Milk (ASI Matang) 

ASI matur adalah ASI yang disekresikan setelah hari ke-10 yang 

memiliki komposisi yang relatif stabil. Memiliki warna kekuningan 

tidak kental seperti kolostrum. Mengandung semua yang dibutuhkan 

bayi hingga 6 bulan. Misalnya seperti zatantimicrobial yang melindungi 

bayi dari infeksi dan tidak menggumpal jika di panaskan. Ada 2 tipe ASI 

Matur: (Yuliani, 2018) 

1) Foremilk, diberi setelah pemberian awal saat menyusui yang 

mengandung air, vitamin, dan protein  

2) Hind-milk, jenis ini dihasil setelah pemberian awal saat menyusui 

dan mengandung lemak tinggi dan sangat diperlukan untuk 

pertambahan berat badan bayi 

 

 

 



 

14 
 
 

3. Manfaat ASI  

a. Manfaat ASI bagi Bayi   

1) ASI Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Bayi 

ASI adalah cairan hidup yang mengandung zat kekebalan yang 

akan melindugi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, 

parasit dan jamur ASI sebagai nutrisi ASI sebagai sumber makanan 

yang ideal dengan komposisi yang seimbang dengan kebutuhan 

tumbuh kembang anak.  Mengandung immunoglobulin agar bayi 

tidak rentan pada serangan penyakit (Sirait, 2021).  

2) ASI Meningkatkan Jalinan Kasih Sayang  

Kontak kulit dini mempengaruhi perkembangan bayi. Ibu dapat 

memberikan kasih sayang, dan menyusui memiliki sehingga  

memberi efek psikologis yang kuat. Percaya diri sangat penting 

dalam membangun fondasi kepercayaan bagi anak. Anak merasa 

nyaman ketika ia mulai mempercayai orang lain dan dengan mudah 

mengenali ibunya (Safitri and Puspitasari, 2019). 

3) Mengupayakan Pertumbuhan dan Perkembangan yang Baik  

Bayi yang diberi ASI menambah berat badan setelah lahir, 

tumbuh dengan baik setelah periode perinatal, dan mengurangi 

risiko obesitas. Frekuensi menyusu yang sering juga dibuktikan 

bermanfaat karena ASI yang dihasilkan lebih banyak. ASI 

mengandung DHA, laktosa terbaik untuk proses pembuatan mielin 

otak. Mielinasi otak adalah pematangan otak untuk berfungsi 
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optimal. Tumbuh kembang dapat berjalan dengan pemberian ASI 

eksklusif seperti keterampilan motorik kasar, motorik halus, 

kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi (Safitri 

and Puspitasari, 2019) 

b. Manfaat Menyusui bagi Ibu  

1) Mengurangi Kejadian Kanker Payudara 

Menyusui adalah salah satu faktor hormonal yang dapat 

dimodifikasi yang terkait dengan penurunan risiko kanker payudara. 

Wanita menyusui memiliki risiko lebih rendah terkena kanker 

payudara dibandingkan wanita yang tidak menyusui (Asri 

Adisasmita, Dini Maryani, 2016). 

2) Mencegah Perdarahan Pasca Persalinan 

Rangsangan payudara ibu saat bayi menghisap diteruskan ke 

otak dan kelenjar pituitari, merangsang pembentukan hormon 

oksitosin. Menyusui dan IMD membantu kontraksi uterus menjadi 

lebih baik karena hisapan bayi Ketika menyusui merangsang 

oksitosin dan menimbulkan kontraskis uterus yang adekuat 

(Pawestri and Nikmatul Khayati, 2017).  

3) Menunda Kehamilan  

Digunakan sebagai metode KB sementara meyusui secara 

eksklusif dapat mejarangkan kehamilan. Rata-rata jarak kelahira ibu 

yag meyusui adalah 24 bulan sedangkan yang tidak menyusui adalah 

11 bulan. ASI yang digunakan sebagai meted KB sementara dengan 
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syarat, bayi belum berusia 6 bulan, ibu belum haid kembali dan ASI 

diberikan secara eksklusif (BKKBN, 2018). 

4) Mempercepat Pengembalian ke Berat Badan Semula 

Saat hamil, lemak akan bertambah karena porsi makan juga 

bertambah. Lemak dibutuhkan untuk membuat ASI, jadi jika ibu 

tidak menyusui, lemak masih akan menumpuk di tubuh (Safitri and 

Puspitasari, 2019). 

c. Manfaat ASI bagi Keluarga  

1) Aspek Ekonomi  

ASI tidak perlu dibeli, sehingga dapat mengurangi biaya dan 

menghemat uang. Selain itu, bayi yang mengonsumsi ASI lebih 

kecil kemungkinannya untuk sakit, serta dapat terhindar dari 

berbagai penyakit dan biaya rawat inap (Putri and Utami, 2020). 

2) Aspek Psikologis 

Dapat meningkatkan kebahagiaan keluarga, meningkatkan 

mood psikologis ibu, dan mempererat hubungan antara bayi dan 

keluarga (Putri and Utami, 2020) 

3) Segi Kenyamanan 

Menyusui lebih nyaman karena dapat menyusui kapan saja dan 

di mana saja. Anggota keluarga tidak perlu khawatir untuk bersiap-

siap membersihkan air masak, botol, dot atau meminta bantuan 

orang lain (Putri and Utami, 2020). 
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d. Manfaat Bagi Negara  

1) Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi.  

ASI merupakan faktor protektif dan memberikan nutrisi yang 

cukup, menjamin nutrisi yang baik untuk bayi dan mengurangi 

morbiditas dan mortalitas bayi. Menurut beberapa studi 

epidemiologi, ASI melindungi bayi dan anak dari infeksi seperti 

diare, otitis media, dan infeksi saluran pernapasan bawah akut. Bayi 

yang disusui memiliki buang air besar yang lebih sedikit, lebih 

sedikit diare, dan pulih lebih cepat daripada bayi yang tidak disusui 

(Kemenkes RI, 2017). 

2) Menghemat Devisa Negara. 

ASI dapat dianggap sebagai harta nasional, jika semua ibu 

menyusui bisa menghemat Rp 8,6 miliar, yang dapat digunakan 

untuk membeli susu formula (Kemenkes RI, 2017).  

3) Mengurangi Subsidi untuk Rumah Sakit.  

Bayi yang diberi ASI lebih kecil kemungkinannya untuk dirawat 

di rumah sakit daripada bayi yang diberi susu formula (Kemenkes 

RI, 2017). 

4) Peningkatan Kualitas Generasi Penerus. 

Anak yang mendapat ASI dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal, sehingga kualitas penerus bangsa dapat terjamin 

(Kemenkes RI, 2017). 
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4. Komponen ASI Berdasarkan Kandungan Gizi. 

a. Protein  

Keistemewaan protein dalam ASI dengan rasio protein whey: kasein 

60:40 dibandingkan susu sapi yang rasionya 20:80. Beberapa formula 

bayi, yang biasa disebut sebagai klon, telah mengubah rasio kasein dan 

protein whey terhadap ASI. Demikian juga, taurin yang tidak ditemukan 

dalam susu sapi, ditemukan dalam jumlah yang relatif besar dalam ASI 

dan telah ditambahkan ke susu formula. Taurin penting karena bertindak 

sebagai neurotransmitter dan berperan dalam pematangan otak karena 

berperan dalam penyerapan lemak (Kiri, 2016). 

b. Karbohidrat 

Karbohidrat dalam ASI lebih tinggi dari pada susu sapi. Karbohidrat 

utama dalam ASI adalah laktosa dan galaktosa, yang berperan penting 

dalam perkembangan otak bayi Anda. ASI juga mengandung lebih 

banyak karbohidrat daripada susu formula, yaitu 6,5-7 gram%. Selain 

itu, dalam ASI terdapat oligosakarida yang merangsang pertumbuhan 

bakteri Lactobacillus bifidus, meningkatkan keasaman saluran 

pencernaan dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen (Kiri, 2016). 

c. Lemak  

Lemak dalam ASI merupakan emulsi yang sempurna. Kandungan 

asam lemak tak jenuh dalam ASI adalah 7-8 kali lipat dari susu sapi. 

Asam lemak rantai panjang berperan dalam perkembangan otak. 

Kolesterol sangat penting untuk sistem saraf pusat dan diduga terlibat 
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dalam pembentukan enzim. Bayi yang diberi ASI dibandingkan dengan 

bayi yang diberi susu formula memiliki konsentrasi asam asetat yang 

lebih tinggi dalam spektrum asam lemak rantai pendek. Asam asetat dan 

monogliserida menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamu (Kiri, 

2016). 

d. Mineral  

ASI mengandung mineral yang lengkap, total mineral selama masa 

laktasi adalah konstan. Fe dan Ca paling stabil tidak dipengaruhi dari 

ibu. Garam organik yang ada dalam ASI yaitu kalsium, kalium dan 

natrium. Kalsium berfungsi dalam pertumbuhan jaringan otot dan 

rangka, transmisi jaringan saraf dan pembekuan darah (Ernawati, 

Ismarwati and Hutapea, 2019). 

e. Air  

Sekitar 88% ASI terdiri dari air, yang membantu melarutkan nutrisi 

di dalamnya dan dapat memuaskan dahaga bayi (Kiri, 2016). 

f. Vitamin  

Kandungan dalam ASI meliputi vitamin A, D dan C dua kali lebih 

tinggi dari kolostrum. Vitamin D bayi menyumbang dua pertiga dari 

asupan vitamin D ibu, diperoleh dari plasenta dan berlimpah dalam ASI. 

Vitamin K berperan sebagai faktor pembekuan. Vitamin E terlibat 

dalam pembentukan sel darah merah. (Kiri, 2016).  
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5. Volume Produksi ASI 

Air Susu Ibu (ASI) yang diproduksi setelah melahirkan pada hari 

pertama adalah berupa kolostrum dengan volume 10 – 100cc, dan pada hari 

ke 2 sampai ke 4 akan meningkat dengan volume sekitar 150 – 300ml/24 

jam. Produksi ASI setelah 10 hari dan seterusnya melahirkan sampai bayi 

berusia tiga bulan atau disebut dengan ASI matur. ASI dapat berproduksi 

sekitar 300 – 800ml/hari, dan ASI akan terus meningkat pada hari atau 

minggu seterusnya (Mufdillah, 2017). 

Tabel 2.1 Takaran ASI Perah pada Bayi 

Umur Kebutuhan dalam ml Pemberian 

1 hari 5-7 ml sekali minum Setiap 2 jam sekali 

3 hari 22-27 ml 8-12 x/hari 

1 mg 
45-60 ml sekali minum 

Atau 400-600/hari 
8-12 x/hari 

1 bulan 80-150 ml sekali minum 

8-12 x/hari 

1,5-2 jam sekali pada siang 

3 jam sekali pada malam hari 

6 bulan 720 ml/hari 
720 ml/hari ditambah ASI 

perah 

7 bulan 875 ml/hari 
93% dari asupan gizi/hari + 

MPASI 

1 tahun 550 ml/hari 550 ml/ hari + MPASI 

 Sumber: (Mufdillah, 2017) 

6. Tanda Bayi Cukup ASI  

Tanda-tanda bayi cukup ASI antara lain:(Angriani, Sudaryati and 

Lubis, 2018) (Budiati dkk, 2018). 

a. Frekuensi buang air kecil dalam sehari > 6 kali. Pada 12-24 jam 

pertama BAK sebanyak 1 sampai 2 kali. 

b. Karakteristik BAK, warna urin kuning jernih (tidak pucat). 
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c. sering BAB berwarna kuning dan kasar (2-5 kali sehari). Warna dan 

karakteristik BAB, pada 24 jam pertama bayi mengeluarkan BAB 

yang berwarna hijau pekat, kental dan lengket dinamakan 

mekonium dan selanjutnya berwarna kuning keemasan, tidak 

terlalu encer dan tidak terlalu pekat.  

d. Bayi tampak puas, dan ketika lapar mereka akan bangun. 

e. Bayi menyusu pada 24 jam pertama sejak kelahiran yaitu 6-8 kali 

dan setelah itu menyusu >8 kali sehari. 

f. Payudara ibu terasa lembut dan kosong setiap kali selesai 

menyusui. 

g. Ibu mungkin merasa sedikit geli karena aliran ASI setiap kali bayi 

mulai menyusu. 

h. Berat badan bayi bertambah. 

Tabel 2.2 Penambahan Berat Badan Anak Laki-Laki dan Perempuan 

Usia 0-24 Bulan, Interval 3 Bulan 

 

Anak laki-laki (g) Interval Anak perempuan (g) 

2083 0-3 bulan 1784 

1733 1-4 bulan 1542 

1284 2-5 bulan 1197 

940 3-6 bulan 913 

707 4-7 bulan 694 

550 5-8 bulan 528 

436 6-9 bulan 400 

346 7-10 bulan 301 

271 8-11 bulan 230 

210 9-12 bulan 181 

159 10-13 bulan 147 

119 11-14 bulan 122 

88 12-15 bulan 102 

65 13-16 bulan 88 

49 14-17 bulan 78 
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38 15-18 bulan 70 

32 16-19 bulan 62 

28 17-20 bulan 53 

26 18-21 bulan 43 

24 19-22 bulan 32 

19 20-23 bulan 20 

10 21-24 bulan 8 

      Sumber: (Indonesia, 2020) 

7. Hal-hal yang Mempengaruhi Produksi ASI 

a. Makanan  

Volume ASI juga ditentukan  oleh jumlah dan jenis makanan yang 

dikomsumsi ibu. Makanan yang dikomsumsi ibu harus memenuhi 

jumlah kalori, protein, karbohidrat, lemak, vitamin serta mineral yang 

cukup dan dianjurkan minum sebanyak 8-12 gelas sehari (Visti Delvina et 

al., 2022).  

b. Ketenangan Jiwa  

Kondisi psikis seperti kelelahan, ketidaknyamanan, dan nyeri 

merupakan kondisi psikis yang sering ditemukan setelah persalinan, 

khususnya persalinan dengan operasi caesar ibu yang selalu dalam 

keadaan tertekan dan kurang percaya diri dengan banyak ketegangan 

emosional yang akan menurunkan volume ASI bahkan produksi ASI 

dapat tidak terjadi (Amir, Nursalim and Widyansyah, 2018). 

c. Penggunaan Alat Kontrasepsi 

Sangat penting bagi ibu untuk memperhatikan alat kontrasepsi yang 

akan digunakan saat menyusui, karena kontrasepsi yang tidak tepat 

dapat mempengaruhi produksi ASI. Misalnya kontrasepsi hormonal 1 
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bulan yang mengandung estrogen dapat menurunkan produksi ASI 

(Amir, Nursalim and Widyansyah, 2018). 

d. Fisiologi  

Terbentuknya ASI dipengaruhi hormon terutama prolactin, hormon 

ini merupakan hormon laktogenik yang menentukan dalam hal 

pengadaan dan mempertahnkan sekresi air susu (Amir, Nursalim and 

Widyansyah, 2018). 

e. Isapan Bayi 

Bayi yang sehat mengisap seluruh payudara dalam waktu sekitar 5-

7 menit dan ASI di perut bayi kosong dalam 2 jam. Sebaiknya menyusu 

tanpa jadwal karena bayi yang akan menentukan kebutuhannya sendiri 

(Riksani and Ria, 2012). Aktivitas menyusui terjadwal memiliki efek 

negatif, karena menyusui memiliki efek signifikan pada laktasi dan 

merangsang produksi ASI di kemudian hari. (Amir, Nursalim and 

Widyansyah, 2018). 

f. Perawatan Payudara  

Merangsang payudara akan mempengaruhi hipofisis untuk 

mengeluarkan hormon oksitosin dan prolaksin(Dinda Asari Zulkarnain, 

2021). Payudara yang terawat akan menghasilkan susu yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan bayi. Perawatan payudara yang tepat, 

puting tidak akan membengkak saat bayi mengisap (Putri and Utami, 

2020). 
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g. Frekuensi Menyusu  

Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi ASI adalah dengan 

rutin menyusui bayi. Semakin sering bayi menyusu dari puting ibu, 

maka akan semakin banyak ASI yang diproduksi dan sebaliknya jika 

bayi berhenti menghisap maka jumlah ASI akan semakin berkurang. 

Ketika bayi menyusu, maka akan menghasilkan hormon yang disebut 

prolaktin, yang mengatur sel-sel di alveoli yang menghasilkan susu 

(Angriani, Sudaryati and Lubis, 2018). 

h. Riwayat Penyakit Ibu  

Puting lecet atau penyakit infeksi baik yang kronik maupun akut 

merupakan salah satu faktor yang sering dialami ibu hamil sehingga ibu 

tidak dapat menyusui. Misalnya mengidap HIV, herpes, TBC dan 

lainnya (Romlah and Sari, 2019).  

i. Dukungan Keluarga  

Keluarga terutama suami atau orang tua dipandang sebagai pihak 

yang paling dapat mempengaruhi ibu dalam memaksimalkan pemberian 

ASI eksklusif. Dukungan dan bantuan orang lain atau orang terdekat 

sangat penting untuk keberhasilan atau kegagalan menyusui. Semakin 

banyak dukungan yang diperoleh untuk melanjutkan menyusui, semakin 

besar kemungkinan untuk melanjutkan menyusui (Romlah and Sari, 

2019). 
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j. Berat Badan Lahir Bayi  

Hal ini berkaitan dengan kekuatan untuk menghisap, frekuensi, dan 

lama penyusuan (Putri and Utami, 2020). 

k. Jenis Persalinan 

Pada persalinan normal proses menyusui dapat segera dilakukan 

setelah bayi lahir. Biasanya ASI sudah keluar pada hari pertama 

persalinan. Sedangkan, pada persalinan Sectio Cesaria biasanya ibu 

mengalami kesulitan menyusui bayinya segera setelah lahir, terutama 

jika diberikan anastesi (bius) umum (Dinda Asari Zulkarnain, 2021). 

l. Merokok 

Merokok dapat mengganggu hormon prolaktin dan oksitosin untuk 

produksi ASI, sehingga dapat mengurangi produksi ASI, karena rokok 

merangsang pelepasan hormon adrenalin yang menghambat pelepasan 

oksitosin (Putri and Utami, 2020). 

1. Alkohol  

Alkohol mengandung etanol yang dapat menghalangi produksi 

oksitosin, meskipun diminum dalam dosis rendah (Putri and Utami, 

2020). 

m. Cara Menyusui Tidak Tepat 

Teknik menyusui yang tidak tepat membuat proses menyusui tidak 

lancar. Proses pengosongan payudara tidak baik, sehingga bayi tidak 

puas saat menyusui dan membut frekuensi menyusui menurun. Hal ini 
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akan memberikan dampak negatif pada anak (Evi Rinata, Tutik 

Rusdyati and Tutik Rusdyati, 2016). 

n. Ekonomi Rendah 

Kelompok dengan ekonomi lemah lebih cenderung memberikan 

ASI eksklusif pada bayinya, karena susu formula mahal membuat 

sebagian besar keluarga berpenghasilan tidak mampu membeli susu 

untuk kebutuhan lain, dibandingkan dengan ibu dengan tabungan tinggi 

(Putri and Utami, 2020).  

B. Menyusui 

1. Definisi Menyusui  

Menyusui adalah proses memberikan ASI kepada bayi atau anak 

kecil dengan Air Susu Ibu (ASI) dari payudara ibu. Semua upaya  untuk 

membantu ibu berhasil menyusui  disebut  manajemen laktasi (Pitaloka, 

2018). Menyusui adalah cara yang efektif dan optimal dalam mencukupi 

nutrisi dan mengasuh bayi, dengan penambahan makanan pelengkap pada 

parut kedua tahun pertama, kebutuhan nutrisi, psikososial dan imunologi 

dapat terpenuhi hingga tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya. Seorang 

ibu menyusui dapat memproduksi ASI hingga satu liter per hari. Bayi 

mengkonsumsi antara 200 dan 250 ml per makanan. Payudara ibu selama 

menyusui dapat mengeluarkan jumlah ASI sesuai dengan kebutuhan bayi 

(Romlah and Sari, 2019). 
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2. Menyusui dengan Benar  

Teknik menyusui yang benar adalah dengan menguasai teknik 

menyusui yang benar. Indikator dari  prosedur menyusui yang efektif 

termasuk postur ibu dan bayi yang benar, posisi tubuh dan pelekatan bayi 

yang tepat (pada puting susu), keefektifan hisapan bayi pada payudara dan 

lainnya (Ratih Subekti, 2019). 

Menyusui dengan benar merupakan bagian penting dari 

keberhasilan menyusui. Ibu dapat memilih posisi menyusui duduk atau 

berbaring. Posisi yang dianggap nyaman bagi ibu dan membantu bayi untuk 

menjangkau payudara dengan mudah. (Evi Rinata, Tutik Rusdyati and Tutik 

Rusdyati, 2016). 

Perlekatan dimulai dengan mendekatkan bayi ke payudara, dengan 

posisi hidung bayi sejajar dengan puting susu, merangsang refleks 

membuka dengan menyentuh pipi bayi atau bagian atas bibir dengan puting 

susu, setelah mulut bayi bersentuhan. Begitu mulut bayi membuka lebar, 

bawa bayi menuju payudara dengan gerakan cepat. Saat menghisap pipi 

bayi akan membulat dan bayi akan melepaskan hisapannya ketika sudah 

merasa kenyang. Berikut Langkah menyusui: (Banowati L, 2019). 

a. Mencuci tangan sebelum menyusu. 

b. Cari posisi nyaman dengan berbaring atau duduk, posisi punggung tegak 

sejajar dengan sandaran kursi saat duduk. Kaki jangan menggantung 

dengan mengeluarkan sedikit ASI lalu oleskan pada putting susu dan 

areola sekitarnya. 
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c. Bayi digendong dengan satu tangan, bagian bawah di telapak tangan dan 

kepala di siku ibu. Rapatkan perut bayi ke perut ibu dengan tangan. 

Kepala bayi menghadap payudara. Pegang payudara dengan ibu jari 

diatas dan jari lain menopang dibawah serta tidak menekan putting susu 

atau areola.  

d. Memegang payudara dengan ibu jari dan jari lainnya menopang di 

bawah dan tidak menekan puting susu atau areola. Tunggu refleks bayi, 

dengan tanda bayi memasukkan mulutnya sebagian besar ke areola dan 

mulai menghisap. 

e. Sambil menyusu, sang ibu memandangi bayinya dengan kasih sayang 

sambal mengelusnya. 

f. Pasca menyusui: 

1) Lepaskan isapan bayi dengan jari kelingking dan masukkan ke 

dalam mulut bayi melalui sudut mulut tempat dagu bayi ditekan. 

2) Setelah menyusui, ambil sedikit susu dan oleskan pada areola dan 

biarkan mengering dengan sendirinya, karena hal ini sangat berguna 

sebagai  antiseptik. 

g. Menyendawakan Bayi:  

1) Gendong bayi tegang dengan posisi bayi bersandar pada bahu ibu, 

lalu punggung bayi ditepuk perlahan lahan. 

2) Ibu juga dapat meletakkan bayi di pangkuan ibu dan menepuk 

punggungnya. 
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3. Pola dan Lama Menyusui  

Menyusu dapat dilakukan segera mungkin setelah lahir sampai 30 

menit pertama. Menyusui harus dilakukan sesering yang dibutuhkan bayi, 

karena bayi tahu kapan ia lapar. Selain itu, dalam buku An Easy Guide to 

Breastfeeding disebutkan bahwa menyusui dilakukan minimal 2 jam sekali, 

ibu tidak dibolehkan membuat jadwal menyusui secara ketat karena 

semakin sering bayi menyusu, maka akan menstimulasi payudara ibu untuk 

memproduksi lebih banyak ASI. Menyusui dilakukan selama bayi mau, 

rata-rata 15 – 30 menit pada beberapa minggu pertama. Setiap payudara 

sekitar 10-15 menit (tidak boleh lebih dari 20 menit) dan  menyatakan 

bahwa untuk mengosongkan payudara, sangat jarang dibutuhkan waktu 

lebih dari 20 menit per payudara. Semakin sering menyusu, maka semakin 

baik, selama kebutuhan ASI bayi terpenuhi dan merupakan sinyal bagi 

tubuh ibu untuk membuat ASI lebih banyak agar memenuhi permintaan 

bayi yang terus meningkat (Ratih Subekti, 2019). 

4. Tanda-Tanda Kelancaran Menyusui 

Berikut tanda-tanda kelancaran menyusui: (Budiati dkk, 2018). 

a. Payudara tegang karena terisi ASI. 

b. Ibu rileks dan nyaman ketika menyusui. 

c. Let down refleks baik, dengan tanda payudara terasa penuh dan 

sesak, ASI merembes keluar, dan rasa kesemutan pada payudara. 

d. Frekuensi menyusui >8 kali sehari dan pada 24 jam pertama 6-8 

kali. 
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e. Ibu menggunakan kedua payudara bergantian.  

f. Posisi perlekatan benar. 

g. Puting tidak lecet atau tidak sedang terkena penyakit yang membuat 

ibu tidak dapat menyusui. 

h. Ibu menyusui bayi tanpa jadwal. 

i. Ibu terlihat memerah payudara karena payudara penuh. 

j. Payudara kosong setelah bayi menyusu sampai kenyang dan 

tertidur. 

5. Tanda-Tanda Ketidaklancaran Menyusui  

Berikut tanda-tanda ketidaklancaran saat menyusui: (Mariarosa Milinco 

and dkk, 2020) (Mekar Dwi Anggraeni, Lutfatul Latifah and Ima 

Rismawati, 2016). 

a. Payudara tidak terasa penuh dan tegang karena ASI. 

b. Tidak merasakan sensasi let down reflex.  

c. Bayi menjadi mudah rewel dan tetap menangis setelah menyusui. 

d. Frekuensi menyusui ibu berkurang (<8 kali sehari). 

e. Jarang terdengar suara menelan saat menyusui.  

f. memiliki tanda-tanda dehidrasi seperti, lesu dan sering mengantuk, 

mata dan mulut kering, BAK <6 kali sehari, urin dan tinja 

berwarna gelap. 

g. pertambahan berat badan sedikit bahkan tidak naik sama sekali.  
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6. Tatalaksana Pengeluaran ASI  

Tatalaksana non farmakologi:  

a. Pijat Akupresur  

Pijat payudara dengan gerakan melingkar mulai dari atas, lalu tekan 

ke dada dan pijat. Teknik acupressure merupakan solusi untuk 

mengatasi ketidakmampuan menyusui. Tindakan ini dapat membantu 

memaksimalkan reseptor prolaktin dan oksitosin serta meminimalkan 

efek samping dari penundaan menyusui (Setyowati, 2018). 

b. Pijat Oksitosin 

Pijat oksitosin dapat membantu mengatasi ketidaklancaran produksi 

ASI, dengan cara memijat sepanjang tulang belakang (vertebrae) hingga 

bawah (costa 5-6). Hal ini dapat merangsang hormon prolaktin dan 

oksitosin setelah persalinan (Rahayu, 2016). 

c. Teknik Marmet  

Teknik ini merupakan kombinasi dari memerah ASI dan memijat 

payudara untuk menciptakan refleks menyusui yang optimal. Teknik ini 

adalah dengan menyedot semua susu dari kelenjar lakrimal di bawah 

areola dan membawanya ke kelenjar lakrimal untuk merangsang sekresi 

hormon prolaktin. Selain itu, hormon prolaktin yang disekresikan 

merangsang alveolus untuk mensekresi susu. Semakin banyak ASI yang 

dihisap, semakin banyak ASI yang dikeluarkan. Metode pemompaan 

yang dianjurkan adalah menggunakan tangan dan jari, karena lebih 
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nyaman, efisien dan efektif daripada menggunakan pompa ASI (Putri 

and Utami, 2020). 

d. Pijat Endorfin 

Pijat endorfin adalah metode sentuhan ringan yang pertama kali 

dikembangkan oleh Paulinsky Distance. Sentuhan ringan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan kadar endorfin sehingga tubuh 

memproduksi endorfin. Teknik sentuhan ringan juga membantu 

menormalkan detak jantung dan tekanan darah. Gerakan ini melibatkan 

pijatan yang sangat ringan yang menghaluskan bulu-bulu halus di 

permukaan kulit, memungkinkan pelepasan hormon endorfin dan 

oksitosin (Rahayu, 2016). 

e. Kompres Hangat  

Kompres hangat pada payudara akan mengirimkan sinyal melalui 

tulang belakang dan kemudian ke hipotalamus. Ketika reseptor peka 

panas di hipotalamus dirangsang, sistem efektor memberi sinyal 

vasodilatasi perifer. Pijat payudara panas saat menyusui meningkatkan 

aliran ASI ke kelenjar susu. Manfaat lain dari kompres panas adalah 

merangsang refleks ejeksi, mencegah kemacetan payudara yang 

menyebabkan pembengkakan payudara, dan meningkatkan aliran darah 

ke area payudara (Susanti, 2019). 

f. Breast Care (Perawatan Payudara)  

Perawatan payudara adalah metode memfasilitasi menyusui dan 

menghindari kesulitan dengan pijat, karena payudara merupakan salah 
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satu organ penghasil ASI yang merupakan makanan utama bayi, maka 

harus dilakukan sesegera mungkin. Pengolahan ASI bertujuan untuk 

meningkatkan sirkulasi, mencegah penyumbatan aliran ASI, 

meningkatkan laktasi, mencegah pembengkakan dan kesulitan 

menyusui. Ini juga menjaga payudara tetap bersih dan tidak mudah 

terkena infeksi (Rahayu, 2016).  

Terapi Farmakologi: 

a. Domperidone  

Dosis yang dianjurkan yaitu 30 mg/hari. Belum diketahui rentang 

waktu pemverian domperidone karena semakin tinggi dosisnya maka 

efeknya juga semakin tinggi. Beberapa peneliti menyarankan sekitar 2-

4 minggu, lalu diturunkan secara bertahab hingga dihentikan. Efek 

samping yang paling sering ibu rasakan yaitu rasa harus, diare, kram 

perut, nyeri kepala, dan kemerahan di kulit (Putri and Utami, 2020). 

b. Metoklopramid 

Dosis yang digunakan 30-45 mg/ahri dibagi 3-4 dosis, selama 7-14 

hari dosis penuh lalu diturunkan secara bertahan selama 5-7 hari. 

Penggunaan yang lama akan meningkatkan kejadian depresi. Efek 

sampingnya, berupa diare namun biasanya ibu tidak memerlukan obat 

diare, keletihan dan mengantuk (Putri and Utami, 2020). Obat harus 

dihentikan jika terjadi gejala ekstrapiramidal yaitu penurunan 

kesadaran, sakit kepala, kebingungan, pusing, depresi mental, gelisah 

atau agitasi dan reaksi distonik akut jarang terjadi. Obat ini tidak boleh 
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digunakan pada pasien yang menderita epilepsi atau kejang demam, 

memiliki riwayat depresi atau sedang menjalani pengobatan, memiliki 

feokromositoma atau hipertensi yang tidak terkontrol, perdarahan atau 

obstruksi internal, dan riwayat alergi terhadap metoklopramid (Putri and 

Utami, 2020). 

7. Pandangan Islam tentang menyusui  

Dalam bahasa Al-Qur'an, setidaknya ada dua istilah yang digunakan 

untuk menyebut tindakan menyusui, pertama, kata kerja radhi’a-yardha’u-

radhâ’an-radhâ’atan digunakan untuk menunjukkan makna menyusui. 

Secara bahasa kata al-radhâ’a bermakna menyusui, baik itu seorang 

perempuan atau pun binatang. Sedangkan, dalam pengertiannya adalah 

memasukkan air susu wanita ke dalam mulut anak yang berusia kurang dari 

dua tahun (Hidayatullah Ismail, 2018). 

Kata fishâl merujuk pada makna menyapih. Secara Bahasa, fishâl 

bermakna fithâm, yaitu menceraikan. Maksud menceraikan disini yakni 

pemisahan anak dari susuan, atau pemisahan susuan karena anak terpisah 

dari asupan susu ibunya dan beralih kepada asupan makanan lainnya. 

Menurut gramatikal bahasanya, fishâl mengandung makna ‘saling 

memisahkan’, sebab anak terpisah dari ibunya, dan ibu pun terpisah dari 

anaknya, sehinga antara keduanya ada pemisahan. Kata ini terulang 

sebanyak 3 kali dalam Al Qur’an, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. 

Luqmân [31]: 14 dan QS. Al-Ahqâf [46]: 15 (Hidayatullah Ismail, 2018). 
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Perintah menyusui pertama kali ditemukan dalam mushaf Alquran, 

Pengulangan kata radha’a dan derivasinya, terdapat pada QS. Al-Baqarah/2: 

233.  

ضَاعَةَ  يُّتمِ   انَْ  ارََادَ  لِمَنْ  كَامِلَيْنِ  حَوْلَيْنِ  اوَْلََدهَُن   عْنَ يرُْضِ  وَالْوَالِدٰتُ  لَه   الْمَوْلُوْدِ  وَعَلىَ  ۗالر   

بِوَلدَِه   ه  ل   مَوْلُوْد   وَلََ  بِوَلدَِهَا ۢوَالِدةَ   تضَُاۤر   لََ   ۚوُسْعهََا اِلَ   نَفْس   تكَُل فُ  لََ  بِالْمَعْرُوْفِۗ  وَكِسْوَتهُُن   رِزْقُهُن    

نْهُمَا ترََاض   عَنْ  فِصَالًَ  ارََاداَ فَاِنْ   ۚذٰلِكَ  مِثلُْ  الْوَارِثِ  وَعَلىَ انَْ  ارََدْتُّمْ  وَاِنْ  ۗعَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فلََ  وَتشََاوُر   مِِّ  

ا آْ  سَل مْتمُْ  اذِاَ عَلَيْكمُْ  جُنَاحَ  فلََ  اوَْلََدكَمُْ  تسَْترَْضِعُوْْٓ ا اٰللَّ  وَات قُوا مَعْرُوْفِۗ باِلْ  اٰتيَْتمُْ  م  بِمَا اٰللَّ  انَ   وَاعْلَمُوْْٓ  

بَصِيْر   تعَْمَلُوْنَ   

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 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 ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.’’ 

Dalam Tafsir al-Misbah karya Quraish Shibah terkait QS. Al-

Baqarah/2: 233, mengatakan bahwa ayat ini merupakan rangkaian 

pembicaraan mengenai keluarga dan perintah dengan kukuh agar para ibu 

menyusukan anak-anaknya, baik ibu kandung maupun bukan ibu kandung. 

Namun demikian, tentunya ASI ibu kandung lebih baik daripada selainnya. 

Sejak kelahiran hingga 2 tahun penuh para ibu diperintahkan untuk 

menyusukan anaknya. Dunia kesehatan dan penelitian para ibu juga 
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dianjurkan menyusu hingga 2 tahun terkhusus pada bulan pertama sejak 

kelahiran (ASI eksklusif). Namun, jika ibu dan bapak sepakat untuk 

mengurangi masa tersebut, maka tidak dipermasalahkan. Tetapi hendaknya, 

jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun dinilai paling sempurna 

oleh Allah Swt. (M. Quraish Shihab, 2012).  

Ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada pada ibu 

kalau anaknya yang disusukan telah diceraikannya secara ba’in bukan raj’i. 

kewajiban memberi makan dan pakaian ini hendaknya dilaksanakan 

denganc cara ma’ruf. Sang ayah tidak dapat mengurangi hak yang wajar 

karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya, dan juga seorang 

ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu diatas kemampuan sang ayah 

(M. Quraish Shihab, 2012).  

Ayah yang telah meninggal, tanggung jawab dialihkan ke ahli waris 

untuk memberikan kebutuhan ibu agar dapat melaksanakan penyusuan 

dengan baik. Jika ibu enggan menyusukan, maka akan memikul dosa karena 

air susu yang dimilikinya mubazir dan kasih sayang kepada anak tidak 

dimiliki sepenuhnya.  jika memilih perempuan lain untuk menyusukan 

anaknya, hal ini diperbolehkan dengan syarat kepada perempuan 

menyusukan itu diberi imbalan jasa yang sesuai, sehingga terjamin 

kemaslahatan baik bagi anak maupun perempuan yang menyusui itu (M. 

Quraish Shihab, 2012).   

Seseorang yang menyusu kepada selain manusia, maka tidaklah 

berlaku hukum mahram padanya, seperti menyusu kepada seekor hewan. 
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Begitu juga dengan menyusu kepada seorang laki-laki, tidak berlaku hukum 

mahram, karena pada hakikatnya laki-laki tidak mempunyai air susu. 

Sebagaimana yang disebutkan didalam berbagai kitab fiqih, diantaranya: 

لنب وكذا اخوة بينها يثبت مل ان غري به شرب فلو حترمي به يتعلق ال البهيمة فلنب امرأة كوهنا  

الحيرم  الرجل  

Terjemahnya: 

‘’Keadaan orang yang menyusui haruslah seorang perempuan, maka air 

susu hewan tidaklah akan menimbulkan pengaruh hukum mahram. Apa bila 

dua anak menyusu air susu hewan, maka hal ini tidak akan menjadikan 

keduanya bersaudara, demikian juga air susu seorang laki-laki tidak akan 

mengharamkan.’’ (Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Husein 

Alhusni Al-Damsyiqi Al-Syafi’i: tt) 

Seterusnya yang menjadi mahram akibat sepersusuan menurut 

Imam asy-Syafi‟i di dalam kitab al-Umm pada bab كتاب الرضاع  adalah: 

بالرضاعة حرم بالنسب حرم فما : الشافعى قال   

Terjemahnya: 

‘’Maka apa yang diharamkan dengan keturunan, niscaya 

diharamkan dengan sepenyusuan yang sepertinya.’’ 

Perintah untuk menyusui selama 2 tahun juga terdapat dalam dalam QS. 

Luqman/31:14. 

يۡنَا الَِۡ  فِصٰلُه  فىِۡ عَامَيۡنِ انَِ اشۡكرُۡ لِىۡ وَلِـوَالِديَۡكََؕ اِلىَ   ۚنۡسٰنَ بِوَالِديَۡهِ وَوَص  ه  وَهۡنًا عَلٰى وَهۡن  و    حَمَلَتۡهُ امُُّ

 الۡمَصِيۡرُ 

Terjemahnya: 

‘’Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua 



 

38 
 
 

tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. 

Hanya kepada Aku kembalimu.’’ 

Dalam Tafsir Al-Mishbah terkait QS. Luqman/31:14 dijelaskan 

bahwa, ada dua poin penting yang dapat disimpulkan bahwa terdapat 

tuntutan anak untuk berbuat baik pada orang tua dan penggambaran seorang 

ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah kemudian menyapihnya 

dalam usia dua tahun (Departemen Agama RI, 2016). 

Surah Luqman ayat 14 menjelaskan beratnya perjuangan seorang 

ibu namun bukan berarti ayah tidak ikut berperan didalamnya. Digambarkan 

bahwa, ibu menahan kesukaran dan penderitaan dalam mengandung, 

melahirkan, menyusui dan mendidik anaknya yang jauh lebih berat bila 

dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh ayah dalam 

memelihara anaknya, tetapi juga sebagian dari waktu hidupnya untuk 

memelihara anaknya. Tidak hanya pengorbanan tetapi juga berupa 

penderitaan jasmani, rohani dan penyerahan zat-zat penting dalam tubuhnya 

untuk makanan anaknya yang dihisap oleh anaknya itu dan darahnya sendiri 

selama anaknya dalam kandungan. Kemudian, setelah anaknya lahir didunia 

lalu disusukannya selama dua tahun (Departemen Agama RI, 2016). 

Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu berkata, “Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam pernah memperoleh beberapa orang tawanan 

perang. Ternyata dari tawanan tersebut ada seorang perempuan yang biasa 

menyusui anak kecil. Bila dia mendapati anak kecil dalam tawanan tersebut, 

dirinya akan mengambil dan menyusuinya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi 

wasallam bersabda kepada kami: 

ُ أرَْ  حَمُ بِعِبَادِهِ أتَرَُوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلدَهََا فيِ الن ارِ قلُْنَا لََ وَهِيَ تقَْدِرُ عَلىَ أنَْ لََ تطَْرَحَهُ فَقَالَ لََلّ   

بِوَلدَِهَا مِنْ هَذِهِ   
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Terjemahnya: 

‘’Menurut kalian, apakah perempuan itu tega melemparkan bayinya 

ke dalam api?’ Kami jawab, ‘Sesungguhnya ia tidak akan tega 

melemparkan anaknya ke dalam api selama masih sanggup 

menghindarkannya dari api tersebut.’ Lalu beliau 

bersabda, ‘Sungguh, kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya 

melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya.’’ (HR. al-

Bukhari: 5540). 

Seorang ibu hendaklah menyayangi anaknya, dengan memenuhi 

kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan menyusuinya hingga 2 tahun, 

karena telah terbukti manfaat ASI sangat besar untuk pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Ibu wajib menyusui anaknya terlebih jika ia telah 

mengetahui manfaat ASI. Apabila ibu enggan untuk menyusui maka 

sesungguhnya ia tidak mensyukuri apa yang di anugrahkan Allah Swt. 

kepadanya (Asnawati, Bafadhol and Wahidin, 2019).  

C. Kontrasepsi 

1. Definisi Kontrasepsi  

Kontrasepsi adalah  obat atau alat yang digunakan untuk mencegah 

kehamilan. Merupakan usaha-usaha mencegah kehamilan yang apat bersifat 

sementara dan permanen. Tujuan dari kontrasepsi adalah menjarangkan 

kehamilan, merencanakan jumlah anak dan meningkatkan keluarga untuk 

memberikan perhatian dan pendidikan yang maksimal pada anak. Adapun 

tujuan umum dari pelayanan kontrasepsi adalah pemberian dukungan dan 

pemantapan penerimaan gagasan KB (Herowati and Sugiharto, 2019).  
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2. Tujuan Kontrasepsi 

Tujuan dari program keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi 

adalah: (Herowati and Sugiharto, 2019). 

a. Mencegah ledakan penduduk dengan memperlambat laju 

pertumbuhan penduduk (LPP).   

b. Menunda kehamilan dengan cara menunda usia pernikahan hingga 

benar-benar matang, menjarakkan kehamilan. Serta mengakhiri 

kehamilan ketika merasa sudah memiliki cukup anak. 

c. Membantu dan mengobati kemandulan atau infertilisasi bagi 

pasangan yang telah menikah lebih dari satu tahun dan ingin 

memiliki anak tetapi belum memiliki anak. 

d. Sebagai konseling perkawinan bagi remaja atau pasangan yang akan 

segera menikah.  

e. Tercapainya norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera serta 

membentuk keluarga yang berkualitas. 

3. Manfaat Kontrasepsi 

Menurut (WHO, 2018) manfaat menggunakan alat kontrasepsi yaitu: 

a. Menjaga Kesehatan Terkait Kehamilan 

Kemampuan seorang wanita untuk memilih kehamilan dan kapan 

harus hamil, memiliki dampak langsung pada kesehatan dan 

kesejahteraan wanita. Keluarga berencana membantu  menunda 

kehamilan sehingga remaja putri terhindar dari risiko kesehatan dan 

kematian dini akibat  kehamilan. 
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Keluarga berencana  menghindarkan kehamilan yang tidak 

diinginkan. Keluarga berencana membantu wanita yang ingin 

membatasi jumlah keluarga mereka. Bukti menunjukkan bahwa wanita 

dengan empat anak atau lebih memiliki risiko kematian ibu yang lebih 

tinggi. Dengan mengurangi tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, 

keluarga berencana juga mengurangi kebutuhan akan aborsi yang tidak 

aman karena meningkatnya risiko yang terkait dengan kehamilan. 

b. Mengurangi Angka Kematian Ibu dan Anak  

Keluarga berencana dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang 

berdekatan dan pada waktu yang salah. Ini berkontribusi pada beberapa 

tingkat kematian bayi tertinggi di dunia, karena  bayi tidak dapat 

nutrisi, kasih sayang dan perhatian terkait tumbuh kembangnya. 

Kontrasepsi juga menurunkan angka kematian ibu karena, salah satu 

faktornya penyebab tingginya AKI, karena paritas yang tinggi (Andi 

Alifia Ayu Delima, 2017) 

c. Membantu Mencegah Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

atau Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). 

Keluarga berencana mengurangi risiko kehamilan yang tidak 

diinginkan pada wanita yang terinfeksi HIV, mengakibatkan lebih 

sedikit anak yang terinfeksi dan yatim piatu. Selain itu, kondom pria 

dan wanita menawarkan perlindungan ganda terhadap kehamilan yang 

tidak diinginkan dan infeksi menular seksual, termasuk HIV. 
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d. Memberdayakan Masyarakat dan Meningkatkan Pendidikan 

Keluarga berencana membantu seseorang  memuat pilihan 

berdasarkan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi 

mereka. Keluarga berencana memberikan kesempatan kepada 

perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan misalnya dengan 

melanjutkan studi dan mendapatkan pekerjaan yang dibayar. semakin 

sedikit keluarga semakin banyak orang tua dapat erinvestasi pada setiap 

anak. Anak dengan sedikit saudara cenderung leih lama bersekolah 

daripada anak dengan banyak saudara. 

e. Mengurangi Kehamilan Remaja 

Remaja hamil lebih mungkin untuk melahirkan prematur atau bayi 

berat lahir rendah. Banyak gadis remaja yang hamil putus sekolah. Ini 

memiliki dampak Panjang  pada mereka sebagai individu, keluarga dan 

masyarakat. 

f. Perlambatan Pertumbuhan  

Penduduk KB adalah kunci untuk memperlambat pertumbuhan 

penduduk yang tidak berkelanjutan dengan dampak negatif yang 

dihasilkan pada ekonomi, lingkungan, dan upaya pembangunan 

nasional dan regional. 
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4. Jenis-Jenis Kontrasepsi 

Berikut beberpaa Jenis ontrasepsi: (Mega and Wijayanegara H, 2017) (Ratu 

Matahari, Fitriana Putri Utami and Ir.Sri Sugiharti, 2018). 

a. Implan  

Implan kontrasepsi adalah metode kontrasepsi hormonal yang 

efektif dan tidak permanen, dapat mencegah kehamilan selama tiga 

sampai lima tahun. Mekanisme kontrasepsi ini dengan menghambat 

ovulasi, menyebabkan selaput lendir endometrium tidak siap untuk 

pembuahan (nidasi), mengentalkan lendi dan lapisan endometrium 

rahim dengan dengan efektivitas keberhasilan kontrasepsi implant 

sebesar 97-99%. 

b. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) / Intra Uterine Devices 

(IUD) 

IUD adalah benda kecil yang terbuat dari plastik yang lentur, 

mempunyai lilitan tembaga dan mengandung hormon progesterone dan 

dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina.  

c. Metode Operasi Wanita (MOW) 

MOW atau tubektomi atau juga dapat disebut sterilisasi adalah 

tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur sehingga sel telur 

tidak dapat melewati saluran telur sehingga sel telur tidak bertemu 

dengan sperma laki-laki sehingga tidak terjadi kehamilan.  
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d. Pil KB 

Pil KB merupakan alat kontrasepsi hormonal berupa obat dalam 

bentuk pil yang dimasukkan melalui mulut (diminum) berisi hormon 

esterogen dan atau progesteron. Berdasarkan kandungannya KB pil 

dibedakan menjadi pil KB progestin dan kombinasi (progesteron dan 

estrogen) 

e. Suntik KB  

Suntik KB adalah jenis kontrasepsi suntik dengan kandungan 

hormone progesteron atau kombinasi (estrogen dan progesteron) yang 

disuntikkan ke bokong/ otot panggul atau lengan setiap 3 bulan atau 

suntik kombinasi yang disuntikan setiap 1 bulan sekali. Tingkat 

keberhasilannya lebih dari 99%. 

f. Metode Operasi Pria (MOP) 

MOP atau vasektomi adalah operasi kecil yang lebih ringan 

daripada sunat/sunat pada pria. operasi kecil yang dilakukan untuk 

mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. Vasektomi 

merupakan prosedur yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya 

kehamilan karena bersifat permanen. 

g. Kondom 

Alat kontrasepsi ini berbentuk sarung/selubung tipis dengan 

panjang sekitar 10-15 cm, dilumasi dan terbuat dari karet. Salah satu 

ujungnya terbuka dan ujung lainnya tertutup, digunakan pada penis 
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ketika mulai ereksi. Kondom encegah sperma masuk ke saluran 

reproduksi wanita karena. 

5. Kontrasepsi Suntik  

a. Definisi  

Kontrasepsi suntik merupakan kontrasepsi hormonal suntik 

yang terbagi menjadi dua jenis yaitu DMPA (depot 

medroksiprogesteron asetat) dan kombinasi. Injeksi DMPA yang 

mengandung depot medroksiprogesteron asetat diberikan sebagai 

injeksi tunggal 150 mg/ml secara intramuskular (IM) setiap 12 minggu. 

Efek samping dari penggunaan suntikan DMPA antara lain 

ketidakteraturan menstruasi, penambahan berat badan, kekeringan pada 

vagina, penurunan gairah seks, gangguan emosi, sakit kepala, gugup, 

dan jerawat  Jenis kontrasepsi suntik: Kontrasepsi suntik berisi 

hormone estrogen dan progesterone yang terbagi 2 yaitu: (Endang 

Susilowati, 2019). 

1) DMPA (Depo Medroxy Progesterone Acetate)= Depo Provera. 

Mengandung 150 mg DMPA, yang diberikan setiap 3 bulan.  

2) Depo noretisteron enantat (Depo Noristerat), yang mengandung 

200 mg noretisteron enantat, diberikan setiap 2 bulan dengan cara 

disuntik intramuscular. 

3) Depo Noretisteron (Norethindrone Enannthate)= Noristerat 

Mengandung 200 mg noretindron enantat, yang diberikan setiap 1 

bulan.  
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b. Mekanisme kerja  

Mencegah ovulasi, lendir serviks menjadi lebih kental dan sedikit 

sehingga mengurangi kemampuan penetrasi sperma, membuat 

endometrium tipis dan atrofi sehingga tidak cocok untuk implantasi sel 

telur yang telah dibuahi, sehingga mempengaruhi kecepatan transport 

ovum oleh tuba fallopi (Endang Susilowati, 2019).  

c. Efektivitas  

DMPA sangat efektif, dengan efektifitas 0,3 kehamilan per 100 

wanita per tahun, asalkan penyuntikan dilakukan dengan benar pada 

waktu tertentu. Efektivitas kontrasepsi suntik adalah antara 99% dan 

100% dalam mencegah kehamilan. KB suntik merupakan metode 

kontrasepsi yang efektif karena kemungkinan gagal penggunaannya 

lebih kecil. Ini karena wanita tidak harus ingat untuk minum pil dan 

tidak ada penurunan efektivitas yang karena diare atau muntah (Endang 

Susilowati, 2019).  

d. Keuntungan 

Keuntungan menggunakan kontrasepsi suntuk: (Endang Susilowati, 

2019). 

1) Sangat efektif, mempunyai efek pencegahan kehamilan jangka 

Panjang, bertahan 8-12 minggu. 

2) Bubungan suami istri tidak berpengaruh. 

3) Tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius 

terhadap penyakit jantung, dan gangguan pembekuan ASI.  
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4) Tidak mengandung estrogen, sehingga tidak berdampak serius 

pada penyakit jantung dan gangguan pembekuan ASI. 

5) Dapat digunakan oleh perempuan yang berusia diatas 35 tahun 

sampai perimenopaus. 

6) Mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik. 

7) Menurunkan kejadian penyakit jinak payudara. 

8) Mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul. 

9) Efektivitas tidak berkurang karena diare, muntah atau 

penggunaan antibiotik. 

e. Kerugian  

Kerugian alat kontrasepsi suntik 3 bulan adalah perdarahan 

tidak teratur atau perdarahan bercak atau amenore, keterlambatan 

kembali subur sampai satu tahun, depresi, berat meningkat, 

galaktorea, setelah diberikan tidak dapat ditarik kembali, dapat 

berkaitan dengan osteoporosis, menimbulkan kekeringan vagina, 

menurunkan libido, menimbulkan gangguan emosi, sakit kepala, 

jerawat, nevositas pada pemakaian jangka panjang, efek suntukan 

pada kanker payudara (Endang Susilowati, 2019). 
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6. Pandangan Islam Tentang Kontrasepsi KB  

Keluarga berencana juga mempunyai arti yang sama dengan istilah 

Arab pembatasan ( ييي تد“ “ النسييي  bukan) kelahiran/keturunan pengaturan” 

( لنسييي تنظييي  “ kelahiran). 

Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber utama hukum Islam 

dan menjadi pedoman hidup umat Islam, tidak ada teks otentik yang secara 

eksplisit melarang atau memerintahkan KB, maka KB harus mengacu pada 

aturan Islam. Yaitu: “Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh, 

kecuali/sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya” (st. 

Halimang, 2017). 

Segala macam bentuk dan fungsi alat kontrasepsi dapat dibenarkan 

oleh Islam asalkan yaitu tidak dipaksakan, tidak ada aborsi, tidak terbatas, 

dan tidak mandul permanen. Kontrasepsi tersebut, biasanya berfungsi untuk 

mengendalikan pertumbuhan penduduk atau menunjukkan waktu yang 

diperlukan dari kelahiran satu anak ke anak berikutnya, disebutkan dalam 

firman Allah Swt. dalam  QS. Al-Ahqaf/46:15.  

وَضَعتَْهُ  كرُْهًا ۗوَحَمْلُه   وَفِصٰلُه   ثلَٰثوُْنَ  شَهْرًا ۗحَتىْٰٓ  ه   كرُْهًا و  نْسَانَ  بِوَالِديَْهِ  اِحْسَانًا ۗ حَمَلَتْهُ  امُُّ يْنَا الَِْ  وَوَص 

 اذِاَ بلََغَ  اشَدُ ه   وَبلََغَ  ارَْبَعِيْنَ  سَنَةً   قَالَ  رَبِِّ  اوَْزِعْنيِْْٓ  انَْ  اشَْكرَُ  نِعْمَتكََ  ال تيِْْٓ  انَْعَمْتَ  عَليَ   وَعَلٰى

ي تيِْۗ  اِنِّيِْ  تبُْتُ  الَِيْكَ  وَاِنِّيِْ  مِنَ  الْمُسْلِمِيْنَ   وَالِديَ   وَانَْ  اعَْمَلَ  صَالِحًا ترَْضٰىهُ  وَاصَْلِحْ  لِيْ  فيِْ  ذرُِِّ

Terjemahnya: 

‘’Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah 

payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa 

mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, 
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sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai 

empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk 

agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 

limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku 

dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku 

kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. 

Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku 

termasuk orang muslim.” 

 

Dalam Kementerian Agama RI terkait QS. Al-Ahqaf/46:15, 

menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan penjaraan kelahiran anak 

demi kepentingan Kesehatan anak yang lebih baik. Dalam hal ini, Islam juga 

menganjurkan agar bayi disusui selama dua tahun penuh. Hal ini untuk 

memulihkan kesehatan ibu sehingga dapat memperoleh kembali komponen 

energi vital yang telah terkuras selama kehamilan dan persalinan. Menyusui 

selama dua tahun juga diperlukan untuk perkembangan lengkap bayi (St. 

Halimang, 2017). 

Hal ini berkaitan dengan tujuan syariat Islam yaitu memelihara jiwa 

dan anak agar terwujud kemaslahatan antara ibu dan anak serta berusaha 

untuk menolak segala mudharat dan mudharat (mafsadat). Ini sesuai dengan 

kaidah fikih (St. Halimang, 2017).. 

الْمَصَلِحِ  جَلْبِ  مِنْ  أوَْلَى الْمَفَاسِدِ  درَْءُ   

Terjemahnya: 

‘’Menolak keburukan lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan 

(maslahah).’’ 

 

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam membenarkan 

kontrasepsi, karena dapat menolak keburukan dan meraih kebaikan yakni 

menyelamatkan jiwa ibu dan anak dalam arti dapat memulihkan kesehatan 
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ibu kembali komponen tenaga yang vital, dan begitu juga anak dapat 

tumbuh dengan sempurna (st. Halimang, 2017). 

Selain berpegangan dengan kaidah hukum Islam tersebut di atas, 

kita juga bisa menemukan beberapa ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi yang 

memberikan indikasi bahwa dasarnya Islam membolehkan orang Islam ber-

KB. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisaa/4:9 

ي ةً  ضِعٰفاً خَافُوْا عَلَيْهِمْ   فلَْيَت قُوا اٰللَّ  وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًَ  سَدِيْداً  وَلْيَخْشَ  ال ذِيْنَ  لَوْ  ترََكُوْا مِنْ  خَلْفِهِمْ  ذرُِِّ

Terjemahnya:  

‘’Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan Perkataan yang benar.’’ 

Dalam tafsir fi Dzilal Al-Qur’an terkait QS. an-Nisa' ayat 9, 

dijelaskan bahwa kelemahan ekonomi, kesehatan fisik yang tidak stabil dan 

kecerdasan anak yang lemah, karena kurangnya makanan bergizi, adalah 

tanggung jawab kedua orang tua, sehingga disinilah hukum islam 

menawarkan solusi. Melaksanakan program keluarga berencana, membantu 

orang yang tidak menerima hal-hal tersebut, agar mereka tidak melakukan 

kejahatan di kemudian hari, terutama jika orang tua mereka menelantarkan 

atau menelantarkan anak mereka karena tekanan yang membuat mereka 

khawatir tentang kesejahteraan mereka (Zulfa Mustaqimah S., 2021). 
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D. Hubungan Suntik KB 3 bulan dengan Kelancaran Menyusui 

Hormon esterogen  dapat menurunkan jumlah produksi ASI dan hormon 

progesteron jika diberikan pada awal post partum berdampak pada produksi 

ASI (Pande Agung Mahariski et al., 2018). Pada masa menyusui (laktasi) hormon 

prolaktin dan oksitosin meningkat. Hormon prolaktin berfungsi memproduksi 

ASI sehingga mengisi alveoli sedangkan hormon oksitosin bekerja memeras 

ASI dari alveoli sehingga ASI disekresi. Dalam keadaan fisiologis setelah 

menstruasi hari ke- 5 hormon FSH akan meningkat sehingga folikel matang . 

Namun pada masa laktasi, tingginya hormon prolaktin dan oksitosin akan 

memberikan umpan balik negatif terhadap hormon FSH (Follicle Stimulating 

Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone) sehingga proses pematangan sel telur 

tidak terjadi (Asasih Villasari, 2021). Apabila pada masa laktasi ibu 

menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen dan progestin, 

maka hormon laktasi yaitu hormon prolaktin dan oksitosin akan ditekan 

sehingga proses pematangan sel telur segera terjadi, ibu segera masuk pada 

masa subur dan produksi ASI terganggu. Hormon yang mempengaruhi masa 

laktasi: (Purwo Sri Rejeki, 2019) 

a. Progesteron 

Hormon ini berperan dalam pertumbuhan dan ukuran alveolus. Namun, 

kadar tinggi selama kehamilan memberi tekanan (umpan balik negatif) pada 

hormon yang disekresikan oleh kelenjar pituitari. Setelah ibu melahirkan, 

hormon ini akan menurun drastis dan menghilangkan efek penghambatan 

kelenjar hipofisis untuk mensintesis dan mensekresi hormon yang 
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dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Pada waktu inilah terjadi perangsangan 

yang hebat dan stimulasi besar-besaran produksi ASI.  

b. Estrogen  

Hormon ini berperan dalam menstimulasi sistem saluran ASI untuk 

membesar. Seperti progesteron, estrogen memiliki dinamika yang kurang 

lebih sama selama kehamilan. Tingkat estrogen menurun saat melahirkan 

dan tetap rendah selama beberapa bulan saat menyusui. Estrogen memiliki 

efek penghambatan yang kuat pada kelenjar pituitari, lebih kuat dari 

progesteron. Untuk itu, ibu menyusui sebaiknya menghindari penggunaan 

kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen, karena dapat 

menurunkan produksi ASI. 

c. Prolaktin  

Berperan dalam pembesaran alveolus selama kehamilan. Hormon ini 

disintesis dan disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. Hormon ini 

berperan penting dalam produksi ASI dan konsentrasinya meningkat selama 

kehamilan. Pelepasan atau pengeluaran plasenta pada akhir  persalinan 

menyebabkan kadar estrogen dan progesteron menurun secara bertahap. 

Penurunan ini memicu sekresi prolaktin. Peningkatan kadar prolaktin dalam 

darah orang yang menyusui memberikan umpan balik negatif ke 

hipotalamus dan menghalangi sekresi gonadotropin-releasing hormone 

(GnRH) sehingga kelenjar pituitari tidak mensekresi hormon ini atau 

follicle-stimulating hormone (FSH) dan luteinizing hormon (LH). Kedua 

hormon ini diperlukan untuk perkembangan folikel di ovarium, karena 
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sekresi kedua hormon ini terhambat, folikel tidak bertambah besar dan tidak 

ada periode menstruasi. 

d. Oksitosin 

Hormon ini berperan untuk merangsang kontraksi otot polos selama dan 

setelah melahirkan, serta selama orgasme. Pada proses laktasi, oksitosin 

akan disekresikan oleh hipofisis dan akan berefek dengan kontraksinya 

mioepitel di sekitar elveoli untuk memeras ASI menuju saluran susu. 

Oksitosin berperan dalam proses laktasi yang dikenal sebagai  let-down/milk 

ejection reflex. 

e. Human placental lactogen (HPL) 

Hormon ini dilepaskan oleh plasenta sejak bulan kedua kehamilan. 

Hormon ini berperan dalam pertumbuhan payudara, putting, dan areola 

sebelum melahirkan. Pada bulan kelima dan keenam kehamilan, payudara 

siap memproduksi ASI.  
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E. Kerangka Teori 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 Keterangan: 

: Variabel dependen 

: Variabel Independen 

: Variabel yang tidak diteliti 

 

 

 

Kelancaran 
Menyusui 

Suntik KB 3 

Bulan 

Faktor Perancu: 

1. Ibu mengonsumsi makanan atau obat pelancar ASI. 

2. Ibu dengan kondisi jiwa dan mental yang tidak baik 

3. Bayi memiliki riwayat penyakit yang tidak 

membolehkannya menyusu 

4. Ibu memiliki riwayat penyakit yang tidak 

membolehkannya menyusui. 

5. Ibu tidak menyusui atau berhenti menyusui, karena 

terhalang kesibukan, terhalang jarak dan lainnya 

6. Payudara yang luka atau meradang 

7. Teknik menyusui atau isapan bayi yang salah 

(Visti Delvina et al., 2022) (Romlah and Sari, 

2019) (Amir, Nursalim and Widyansyah, 2018) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Jenis peneltiian ini adalah survey analitik dengan pendekatan case 

control, yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok ibu yang 

menggunakan suntik KB 3 bulan saat menyusui dan ibu yang menggunakan 

kontrasepsi lain, selain suntik KB 3 bulan saat menyusui.  

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sudiang Kota 

Makassar.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu sejak bulan Juli 2022 

sampai Agustus 2022. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi yang ada 

dalam  penelitian ini adalah keseluruhan pengguna kontrasepsi di 

Puskesmas Sudiang Kota Makassar yang digunakan oleh akseptor, pada 

bulan Januari 2022 hingga Juni 2022 yang berjumlah 342. 

2. Sampel 

Pengambilan besar sampel dilakukan dengan teknik purposive 

sampling. Sampel yang diambil berasal dari total jumlah populasi yang 
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memenuhi kriteria yaitu, ibu menyusui yang menggunakan kontrasepsi 

suntik KB 3 bulan dan non suntik 3 bulan. Penentuan jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus Slovin: 

  n =     N 

          1 + N (d2)          

  =           342 

                    1 +  342 (0,05)2  

  n =  184 akseptor  

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi  akseptor   

Keterangan :  

N  =  Besar Populasi 

n   =  Besar sampel 

d   =  Tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan.   

     Pada penelitian ini menggunakan tingkat ketepatan 0,05 

 Penelitian ini menggunakan perbandingan 1:1, sehingga didapatkan 

kelompok suntik KB 3 bulan berjumlah 92 sampel dan kelompok non suntik 

KB 3 bulan berjumlah 92 sampel, jadi total sampel dalam penelitian ini yaitu 

184 sampel.  

D. Teknik pengambilan Sampel 

 Penelitian ini menggunakan Teknik Nonprobability sampling jenis 

purpose sampling. Peneliti mengambil sampel berdasarkan kriteria inklusi 

dan bukan eksklusi. Berikut kriteria inklusi fdan eksklusi. 
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1. Kriteria inklusi  

a. Ibu yang telah menggunakan suntik KB 3 bulan dan non suntik 3 

bulan saat menyusui di Puskesmas Sudiang Kota Makassar. 

b. Ibu yang mampu berkomunikasi dan dijangkau untuk wawancara 

dan mengisi kuisioner. 

c. Ibu mengingat masa menyusuinya, khususnya setelah 

menggunakan kontrasepsi.  

d. Ibu yang bersedia untuk diteliti dan menandatangani lembar 

persetujuan untuk menjadi responde. 

2.  Kriteria eksklusi  

a. Ibu mengonsumsi makanan atau obat pelancar ASI. 

b. Ibu dengan kondisi jiwa yang tidak baik, misalnya ibu mengalami 

depresi dan baby blues. 

c. Bayi memiliki riwayat penyakit atau kondisi tertentu, sehingga 

bayi tidak dapat menyusu pada ibu, seperti galaktosemia klasik, 

mepel syrup urine disease, dan fenilketonuria. 

d. Ibu memiliki riwayat penyakit tertentu yang tidak 

membolehkannya menyusui seperti, keganasan payudara, 

terinfeksi HIV, herpes, hepatitis, mastitis, tuberkulosis atau karena 

terhalang kesibukan dan lainnya.  

e. Ibu tidak menyusui atau berhenti menyusui, karena terhalang 

kesibukan, terhalang jarak, atau memutuskan untuk tidak 

menyusui dan lainnya (bukan karena faktor ASI). 
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f. Ibu tidak dapat menyusui, karena payudara yang lecet, bengkak 

atau meradang.  

g. Ibu dengan teknik menyusui yang salah dan isapan bayi yang tidak 

baik. 

E. Cara Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan kuesioner. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan lembar kusioner yang berisi data berikut: 

1. Suntik KB 3 bulan dan non suntik 3 bulan 

2. Kelancaran menyusui 

3. Faktor lain yang mempengaruhi kelancaran menyusui 

Berdasarkan uji validitas telah dilakukan pada kuesioner dengan jumlah 

responden 184 responden didapatkan dengan rtabel (0,480) pada taraf 

signifikansi 5% (0,05) didapatkan 7 pernyataan rhitung > 0,480 sehingga 

dinyatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas menggunakan cronbach’s alpha 

dengan tingkat kesalahan 5% pada 7 pertanyaan yang valid didapatkan hasil 

yaitu semua pernyataan dinyatakan reliable dengan nilai rhitung 0,797 telah 

melampaui 0,6 atau mendekati angka 1. 
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G. Kerangka Kerja  

 

  Bagan 3.1 Kerangka Kerja 
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H. Langkah Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menentukan  data dari setiap variabel yang akan diteliti, sehingga data 

tersebut dapat dianalisis. Mengubah data mentah dari hasil pengukuran 

menjadi data yang memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut. 

I. Analisis Data 

Digunakan aplikasi computer berupa program SPSS (Statistical 

Package for the Social Science), dengan menggunakan analisis univariat 

untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variabel independen yaitu suntik 

KB 3 bulan. Lalu dilakukan analisis bivariat dengan menggunakan uji 

Person Chi Square untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dengan 

variabel dependen  

J. Etika Penelitian 

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke 

komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam melakukan penelitian 

ini ada hal-hal yang berhubungan dengan etika penelitian, yaitu :  

1. Membuat surat pengantar yang ditunjukan kepada pihak atau instansi 

sebagai permohonan izin untuk melaksanakan penelitian.  

2. Sebelum meminta responden untuk mengisi instrumen penelitian, 

peneliti menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian, serta 

meminta persetujuan responden untuk ikut serta dalam penelitian 

dengan baik dan sopan. 
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3. Setiap responden dijamin kerahasiaannya atas data yang diperoleh dari 

hasil kueisioner dengan tidak menuliskan nama pasien, tetapi hanya 

berupa inisial pada laporan hasil penelitian. 

4. Tidak memaksa atau melakukan intervensi pada responden penelitian 

saat sedang dilakukan pengumpulan data.  

5. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan 

sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian  

Peneltian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2022 di Puskesmas Sudiang 

Makassar yang terletak di Jalan Goa Ria No. 18, Kecamatan Biringkanaya, 

Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suntik 

KB 3 bulan terhadap kelancaran menyusui ibu di wilayah Puskesmas Sudiang 

Kota Makassar. Sebanyak 342 ibu yang menggunakan kontrasepsi dari bulan 

Januari - Juni 2022, diambil 184 ibu sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Semua sampel yang diambil merupakan sampel yang memenuhi kriteria 

inklusi. Data yang dikumpulkan diambil dari hasil pengisian kuesioner oleh 

sampel yang dilakukan melalui media sosial (WhatsApp dan SMS) dan 

pengisian secara langsung. Data tersebut kemudian diolah menggunakan 

Microsoft Excel 2010 dan Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) 

for Windows 23. 
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B. Hasil  

1. Analisis Univariat  

 

Tabel 4.1 Distribusi Partisipasi Ibu di Puskesmas Sudiang Kota Makassar 

Periode Januari-Juni 2022 

No. Jenis Jumlah 

1. Jumlah Ibu Hamil  470 

2. Jumlah Ibu Menyusui  456 

3. Jumlah ibu menyusui yang 

menggunakan kontrasepsi  
322 

        Sumber: Data Sekunder, 2022 

Tabel 4.1 menunjukkan distribusi ibu hamil sebanyak 470 ibu, 

namun data ibu menyusui yang tercatat hanya 456 ibu dan jumlah ibu 

menyusui yang menggunakan kontrasepsi tercatat sebanyak 322 ibu.  

Tabel 4.2 Distribusi Pemakaian Kontrasepsi di Puskesmas Sudiang Kota 

Makassar Periode Januari-Juni 2022 

No. Jenis Kontrasepsi 
Jumlah 

Akseptor 

1. Suntik KB 3 Bulan 102 

2. Suntik KB 1 Bulan 8 

3. Implan 61 

4. IUD 60 

5. Pil KB 111 

TOTAL 342 

                  Sumber: Data Sekunder, 2022 

  Pada Tabel 4.2 menunjukkan distribusi pemakaian kontrasepsi 

paling banyak yaitu Pil KB dengan jumlah 111, kemudian suntik KB 3 Bulan 

yaitu 102. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa akseptor di 
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Puskesmas Sudiang periode Januari-Juni lebih menggemari jenis kontrasepsi 

Pil KB dan Suntik KB 3 bulan.  

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Ibu Menyusui 

yang Menggunakan Kontrasepsi di Puskesmas Sudiang Kota Makassar 

Periode Januari-Juni 2022 

 

Parameter 
Frekuensi 

(N) 

Presentase 

(%) 

Usia 

- <20 tahun 

- 20-35 tahun 

- >35 tahun  

 

11 

158 

18 

 

6 

85,9 

8,2 

Pendidikan 

- SD sederajat 

- SMP sederajat 

- SMA sederajat 

- Diploma/Sarjana 

sederajat 

- Magister/Doctor 

sederajat 

23 

30 

69 

58 

 

4 

12,5 

16,3 

37,5 

31,5 

 

2,2 

Pekerjaan 

- Tidak bekerja/IRT 

- PNS 

- Wiraswasta 

- Karyawan 

- Buruh 

 

96 

38 

34 

5 

11 

 

52,2 

20,7 

18,5 

2,7 

6 

Suntik KB 3 bulan  

- Suntik KB 3 bulan 

- Non Suntik KB 3 bulan 

a. IUD 

b. Implant 

c. Pil KB 

 

92 

 

40 

36 

16 

 

50 

 

21,7 

19,6 

8,7 

Kelancaran menyusui 

- Lancar 

- Tidak lancar 

 

100 

84 

 

54,3 

45,7 

Total 184 100 

       Sumber: Data primer dan sekunder, 2022 

Pada Tabel 4.3 menunjukkan distribusi karakterisitk ibu menyusui 

pada bulan Januari – Juni 2022 di di Puskesmas Sudiang Kota Makassar. 
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Berdasarkan kelompok usia, sebagian besar terdiri dari usia cukup (20-35) 

sebanyak 158 responden (85,9%). Berdasarkan karakteristik pendidikan 

terakhir sebagian besar terdiri dari SMA sederajat yaitu 69 responden 

(37,5%). Berdasarkan pekerjaan responden, sebagian besar tidak bekerja 

atau berprofesi sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 96 responden 

(52,2%). Kategori kontrasepsi paling banyak diambil  yaitu suntik KB 3 

bulan sebanayk 92 responden (50%) dan kategori non suntik KB 3 bulan 

paling banyak diambil yaitu IUD sebanayk 40 responden (21,7%). 

Berdasarkan kelancaran ASI ibu menyusui yang telah menggunakan 

kontrasepsi sebagian besar lancar yaitu 100 responden (54,3%)  dan tidak 

lancar sebanyak 84 responden (45,7%).  

2. Analisis Bivariat  

 

Tabel 4.4 Pengaruh Usia Terhadap Kelancaran Menyusui Ibu di Wilayah 

Puskesmas Sudiang Kota Makassar Periode Januari-Juni 2022 

 

Usia 

Kelancaran Menyusui 
Total 

p-value Lancar Tidak lancar 

N % N % N % 

<20 tahun 11 6 0 0 11 6 

0,000 20-35 tahun 89 48,4 69 37,5 158 85,9 

>35 tahun 0 0 18 8,2 18 8,2 

Sumber: data primer dan sekunder, 2022 

Pada tabel 4.4 menunjukkan ibu usia 20-35 tahun sebagian besar 

menyusuinya lancar yaitu 89 responden (48,4%) dan yang tidak lancar 

sebanyak 69 responden (37,5%) dengan hasil uji Chi-Square yang 

menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000. 
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Tabel 4.5 Pengaruh Pendidikan Ibu Menyusui Terhadap 

Kelancaran Menyusui Ibu di Wilayah Puskesmas Sudiang Kota Makassar 

Periode Januari-Juni 2022 

Pendidikan 

Kelancaran Menyusui 
Total 

p-value Lancar Tidak lancar 

N % N % N % 

SD sederajat 0 0 23 12,5 23 12,5 

0,000 

SMP sederajat 30 16,3 0 0 30 0 

SMA sederajat 63 34,2 6 3,3 69 37,5 

Diploma/Sarjana 

sederajat 
3 1,6 55 29,9 58 31,5 

Magister/Doctor 

sederajat 
4 2,2 0 0 4 2,2 

      Sumber: data primer dan sekunder, 2022 

Pada tabel 4.5 ibu dengan pendidikan terakhir SMA sederajat 

sebagian besar lancar yaitu 63 responden (34,2%), sedangkan ibu dengan 

jenjang pendidikan terakhir diploma/sarjana sederajat sebagian besar tidak 

lancar yaitu sebanyak 55 responden (29,9%) dengan hasil uji Chi-Square 

yang menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000. 

Tabel 4.6 Pengaruh Pekerjaan Terhadap Kelancaran Menyusui Ibu 

di Wilayah Puskesmas Sudiang Kota Makassar Periode Januari-Juni 2022 

 

Pekerjaan 

Kelancaran ASI 
Total 

p-value Lancar Tidak lancar 

N % N % N % 

IRT 67 36,4 0 0 96 52,2 

0,000 
PNS 5 2,7 69 37,5 38 20,7 

Wiraswasta 28 0 15 8,2 34 18,5 

Karyawan 0 0 5 2,7 5 2,7 

Buruh 0 0 11 6 11 6 

            Sumber: data primer dan sekunder, 2022 

Pada tabel 4.6 menunjukkan ibu dengan pekerjaan IRT sebagian 

besar lancar yaitu 67 responden (36,4%), sedangkan ibu dengan pekerjaan 

PNS sebagian besar tidak lancar dalam pemberian ASI yaitu 69 responden 
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(37,5%) dengan hasil uji Chi-Square yang menunjukkan nilai p-value 

sebesar 0,000. 

Tabel 4.7 Pengaruh Suntik KB 3 Bulan dan Non Suntik KB 3 

Bulan Terhadap Kelancaran Menyusui Ibu di Wilayah Puskesmas Sudiang 

Kota Makassar Periode Januari-Juni 2022 

 

Suntik KB 3 Bulan 

Kelancaran ASI 
Total 

p-value Lancar Tidak lancar 

N % N % N % 

Suntik KB 3 bulan 37 40,2 55 59,8 92 100  

0,000 Non suntik KB 3 bulan 63 68,5 29 31,5 92 100 

 Sumber: data primer dan sekunder, 2022 

Pada tabel 4.7 menunjukkan ibu dengan penggunaan suntik KB 3 bulan 

sebagian besar tidak lancar yaitu sebanyak 55 responden (59,8%), sedangkan 

ibu dengan penggunaan non suntik KB 3 bulan sebagian besar lancar yaitu 

sebanyak 63 responden (68,5%). Sementara hasil uji Chi-Square yang 

menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000. 

C. Pembahasan  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ibu hamil memiliki persentase 

terbanyak dibanding jumlah ibu menyusui yang tercatat. Hal ini 

dikarenakan tidak semua ibu post partum dapat menyusui bayinya. Banyak 

faktor yang dapat menyebabkan ibu tidak dapat menyusui misalnya, karena 

ASI yang kurang, penyakit, terhalang kesibukan dan lainnya. Jumlah ibu 

menyusui yang menggunakan kontrasepsi tercatat lebih rendah dibanding 

jumlah ibu menyusui. Salah satu alasan yang paling banyak yaitu, karena 

takut kontrasepsi akan mempengaruhi kegiatan menyusuinya dan 

kesehatannya. Hal ini, disebabkan kurangnya pengetahuan ibu tentang ASI 
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dan kontrasepsi. Hal ini sejalan dengan penelitian  Maswarni and Wahyu 

Hildayanti, (2019) yang mengatakan bahwa Faktor-faktor yang 

mempengaruhi ibu menyusui tidak memberikan ASI secara eksklusif adalah 

kurangnya pengetahuan reponden.  

Pada Tabel 4.2 menunjukkan distribusi pemaikaian kontrasepsi 

paling banyak yaitu Pil KB diikuti suntik KB 3 bulan yang paling banyak. 

Hal ini, menunjukkan bahwa Pil KB dan Suntik KB 3 bulan lebih banyak 

digemari masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sudiang Kota Makassar 

periode Januari-Juni 2022. Berdasarkan data cakupan peserta KB aktif di 

Indonesia tahun 2020 Suntik KB merupakan kontrasepsi yang paling 

banyak di gunakan dan diikuti oleh Pil KB. Kedua kontrasepsi ini 

merupakan kontrasepsi metode jangka pendek (KEMENKES RI, 2021). 

Pada tabel 4.3 menunjukkan distribusi responden berdasarkan 

karakteristik ibu menyusui yang menggunakan kontrasepsi pada bulan 

januari-juni di Puskesmas Sudiang Kota Makassar Kecamatan 

Biringkanaya yang terdiri dari usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. 

Pada tabel 4.4 menunjukkan distribusi berdasarkan usia, sebagain 

ibu menyusui lancar pada usia 20-25 tahun sebanyak 89 (48,4%) dengan 

nilai p-value 0,000, yang menandakan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara usia dengan kelancaran menyusui ibu di Puskesmas 

Sudiang Kota Makassar periode bulan Januari-Juni 2022 

Usia antara 20-35 tahun merupakan masa reproduksi sehat, karena 

secara fisik organ reproduksi telah siap, dan kondisi psikologis ibu 
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berdampak terhadap kesiapan dalam menerima kehadiran bayi. pada 

umumnya usia 20-35 tahun memiliki kemampuan laktasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan ibu yang usianya lebih dari 35 tahun sebab 

pengeluaran ASI-nya lebih sedikitt dibandingkan dengan yang berusia 

reproduktif. Pada usia kurang dari 20 tahun secara psikis umumnya belum 

siap untuk menjadi ibu, sehingga bisa menjadi beban psikologis yang akan 

menyebabkan depresi dan menyebabkan ketidaklancaran menyusui (Ratih 

Subekti and Dwi Atin Faidah, 2019). Hal ini, sejalan dengan penelitian 

Alice Leiwakabessy and Devi Azriani, (2020) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan karakteristik umur, paritas dan frekuensi  menyusui 

terhadap  produksi  ASI.  

Pada tabel 4.5 menunjukkan distribusi Pendidikan terakhir ibu 

menyusui paling banyak yaitu SMA sederajat, sebanyak 63 responden 

(34,2%) dengan nilai p-value sebesar 0,000, yang menandakan bahwa 

adanya hubungan signifikan antara Pendidikan terakhir dengan kelancaran 

menyusui ibu di Puskesmas Sudiang Kota Makassar periode Januari-Juni 

2022.  

Ibu dengan pendidikan tinggi lebih berpengaruh terhadap pemberian 

ASI eksklusif, karena lebih mudah menerima informasi, mengambil 

keputusan, dan lebih siap menerima informasi baru. Hal ini disertai dengan 

unsur informasi tentang manfaat menyusui di kemudian hari yang  akan 

mempengaruhi keputusan seorang ibu. Oleh karena itu, ibu  yang lebih 

terdidik yang mendapat informasi tentang manfaat menyusui cenderung  
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menyusui  dengan benar sampai anak berusia 2 tahun, terkhusus 

memberikan ASI eksklusif pada anaknya (Hasna Assriyah et al., 2019). Selain 

itu, hal ini sejalan dengan penelitian Widya Fadila & Ramadhana Komala 

(2019), yaitu terdapat hubungan pengetahuan ibu dan pendidikan ibu 

terhadap pemberian ASI Eksklusif.   

Namun hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Diah Ayu 

Pitaloka, dkk (2018) yakni semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, maka 

semakin tinggi jumlah ibu yang tidak memberikan ASI pada bayinya. Ibu 

yang bekerja mengalami kesulitan mencari waktu luang untuk menyusui. 

Ibu yang bekerja juga kesulitan dalam mengambil cuti melahirkan 

sehingga jangka waktu untuk menyusuinya akan lebih singkat. 

Sebenarnya, ibu yang bekerja tidak perlu berhenti menyusui anaknya, 

sebaiknya harus tetap memberi ASI Ekslusif kepada bayinya hingga umur 

6 bulan. 

Pada tabel 4.6 menunjukkan distribusi pekerjaan responden, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar ibu menyusui tidak bekerja atau berprofesi 

sebagia ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 96 (52,2%) responden, dengan 

nilai p-value sebesar 0,000, yang menandakan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pekerjaan dengan kelancaran menyusui ibu di Puskesmas 

Sudiang Kota Makassar periode Januari-Juni 2022 

Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan  

seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ibu yang 

bekerja menghadapi banyak masalah, seperti bagaimana mengatur waktu 
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bersama suami dan anak sambil mengurus pekerjaan rumah  dengan baik. 

jika terus-menerus disibukkan dengan pekerjaan, maka akan membuat ibu 

sangat lelah, karena mereka harus memaksakan diri sepanjang hari untuk 

bertahan hidup dengan pekerjaan dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga 

(Arie Fitriani, Jupri Kartono and Risneni, 2018). 

Ibu yang memliki banyak anak, akan menambah pekerjaan ibu dan 

menyita waktu luang ibu. Oleh karena itu, ibu yang bekerja selama 

menyusui cenderung tidak dapat menyusui sampai usia 2 tahun dan 

memberikan ASI eksklusif. Berdasarkan hasil kuesioner pada ibu tidak 

bekerja, masih banyak responden yang tidak memberikan ASI  eksklusif 

karena faktor lain seperti kurangnya informasi tentang ASI atau karena 

faktor ASI yang tidak lancar. Hal ini menunjukan bahwa ibu yang tidak 

bekerja pun mempunyai peluang untuk tidak memberikan ASInya (Arie 

Fitriani, Jupri Kartono and Risneni, 2018). Hal ini sesuai dengan penelitian 

Arie, dkk (2018) yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara status 

pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. 

Pada tabel 4.7 distribusi pengaruh suntik KB 3 bulan dan non suntik 

KB 3 bulan terhadap kelancaran menyusui ibu di Puskesmas Sudiang 

periode Januari-Juni 2022, didapatkan hasil yaitu sebagian besar responden 

pada suntik KB 3 bulan mengalami ketidaklancaran menyusui sebanyak 55 

orang (59,8%) dan menyusui lancar sebanyak 37 orang (40,2%). Hasil chi-

square diperoleh nilai p=0,000, dimana nilai p<0,05 yang berarti terdapat 
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pengaruh yang signifikan antara suntik KB 3 bulan terhadap kelancaran 

menyusui ibu di Puskesmas Sudiang, periode bulan Januari-Juni 2022.  

Ibu post partum banyak menggunakan Suntik KB 3 bulan setelah 

melahirkan karena, selain keefektifitasnya dalam mencegah kehamilan, ibu 

juga menjaga agar kontrasepsi tidak menganggu proses menyusuinya. Ibu 

menyusui tidak diperbolehkan menggunakan suntik KB yang mengandung 

estrogen (suntik KB kombinasi) karena estrogen dapat menurunkan 

produksi ASI dan dianjurkan menggunakan suntik KB 3 bulan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Indah Safitri, (2016) yang 

menyatakan bahwa estorgen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kelancaran produksi ASI. Kadar estrogen yang tinggi pada kontrasepsi 

dapat menekan FSH, sehingga merangsang lobus anterior hipofise untuk 

mengeluarkan luteinising hormone.  

Produksi luteinising hormone ini dibawah pengaruh releasing 

hormone yang disalurkan dari hipotalamus ke hipofisis. Adanya sekresi 

luteinising hormone, dapat menyebabkan hipotalamus melepas faktor 

penghambat prolaktin (PIF) yang dianggap sebagai dopamin (Afrahul 

Padilah Siregar, Sitha Paradilla Delarosa and Fenny Sitri Hura, 2019). 

Dopamin ini dapat menurunkan sekresi prolaktin sampai sepuluh kali lipat. 

Bila sekresi prolaktin dihambat, maka sel-sel alveoli pada payudara tidak 

akan memproduksi ASI. Tidak adanya produksi air susu, maka 

pengeluaran ASI juga terhambat dan ibu juga segera masuk masa subur 
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(haid), karena sekresi LH menyebabkan terjadinya ovulasi dan ibu segera 

masuk usia subur (Purwo Sri Rejeki, 2019).  

Kontrasepsi yang tidak mempengaruhi produksi dan pengeluaran 

ASI antara lain, metode kontrasepsi non hormonal dan metode hormonal 

yang hanya mengandung progesteron. Untuk itu, ibu dianjurkan 

menggunakan suntik KB 3 bulan yang hanya mengandung progesteron saja 

dengan harapan tidak menganggu masa laktasi dan meningkatkan produksi 

ASI, karena progesteron berperan dalam pertumbuhan dan perbesaran 

alveoli (Eristia Septiyani, 2019). 

Namun, masih ada beberapa ibu yang menggunakan suntik KB 3 

bulan, proses menyusuinya tidak lancar. Hal ini dikarenakan, progesteron 

yang cukup tinggi saat masa laktasi juga dapat memberi tekanan (umpan 

balik negatif) pada hormon yang disekresikan oleh kelenjar pituitari yaitu 

FSH, sehingga hipofisis anterior mensekrei LH (Purwo Sri Rejeki, 2019). 

Hal ini sejalan dengan penelitian, Jusnianti, (2019) yang menyatakan 

bahwa ada hubungan antara penggunaan alat kontrasepsi hormonal dengan 

produksi ASI. 

Kelebihan hormon progesteron dapat menyebabkan kelelahan, 

ketidakstabilan emosi, kembung dan nafsu makan berkurang, kehilangan 

gairah seksual dan siklus menstruasi tidak teratur yang akhirnya akan 

mengakibatkan depresi atau stress. Hal ini sejalan dengan penelitian, la 

Ode Alifariki, dkk (2020) yang menyatakan bahwa ibu yang memakai 

kontrasepsi hormonal mengandung estrogen dominan menghambat 
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produksi ASI dan sebaliknya bertolak belakang dengan hasil kontrasepsi 

hormonal mengandung progesteron yang meningkatkan produksi ASI. 

Stres adalah kondisi yang terjadi sebagai reaksi psikofisiologik 

terhadap stresor, stres dapat bermanifestasi sebagai ansietas maupun 

depresi. Gejala stres selalu diawali keadaan waspada (state of alarm) dan 

peningkatan produksi adrenalin yang berakhir bila ancaman diatasi. Bila 

ancaman berlanjut terjadi resistensi melalui mekanisme  yang dilakukan 

secara mental. Bila kondisi ini berlanjut tanpa adanya harapan 

penyelesaian terjadi gangguan mental dan fisik seperti kelelahan, 

iritabilitas, kontraksi otot, tidak mampu berkonsentrasi, disertai reaksi 

fisiologik seperti sakit kepala dan peningkatan frekwensi denyut jantung 

(Hana, 2016). 

Wanita yang mengalami depresi postpartum sering memiliki kadar 

estrogen dan progesteron prapersalinan yang lebih tinggi. Stres pada ibu 

yang menyusui akan terjadi blokade dari refleks let down, refleks ini 

disebabkan oleh adanya pelepasan adrenalin (epinefrin) sehingga terjadi 

vasokontraksi dari pembuluh darah alveoli mammae, karena oksitosin 

tidak maximum untuk dapat mencapai target organ mioepitelium (Hana, 

2016).   

Ibu yang mengalami depresi ditambah dengan suntikan KB 3 bulan, 

maka tingkat progesteron dalam tubuh akan lebih meningkat, sehingga 

menganggu produksi dan kelancaran menyusui ibu. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Hana Puspita Sari, dkk (2016) yaitu ada hubungan stres 
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psikologis dengan kelancaran produksi ASI pada ibu primipara yang 

menyusui bayi usia 1-6 bulan.  

D. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan di Puskesmas Sudiang Kota Makassar 

selama bulan Januari – Juni 2022, untuk mengetahui pengaruh suntik KB 3 

bulan terhadap kelancaran menyusui ibu didapatkan beberapa keterbatan 

selama penelitian, diantaranya yaitu: 

1. Kurangnya partisipasi sampel dalam memberikan kesediannya mengisi 

kuesioner penelitian  

2. Sampel sulit untuk dijangkau, dalam meminta persetujuan dan mengisi 

kuesioner  

3. Data sekunder sampel salah atau berubah  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
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PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Jumlah akseptor aktif dari bulan Januari-Juni 2022 di Puskesmas Sudiang 

Kota Makassar, didapatkan 342 akseptor aktif.  

2. Jumlah ibu menyusui dari bulan Januari-Juni 2022 di Puskesmas Sudiang 

Kota Makassar, didapatkan 456 ibu menyusui aktif.  

3. Hasil analisis uji Chi-Square didapatkan nilai p-value sebesar 0,000, yang 

berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara suntik KB bulan 

terhadap kelancaran menyusui ibu di wilayah Puskesmas Sudiang Kota 

Makassar. 

B. Saran 

1. Bagi Instansi Kesehatan: 

a. Tenaga Kesehatan diharapkan lebih efektif dan aktif dalam memberikan 

penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi. 

b. Perlunya pemberian konseling yang baik kepada akseptor terkait 

manfaat, indikasi, kontraindikasi dan efek samping jenis kontrasepsi 

sebelum digunakan.  

2. Bagi Ibu Menyusui 

a. Diharapkan ibu dapat aktif dalam mengikuti penyuluhan yang diberikan 

tenaga kesehatan terkait kontrasepsi atau KB. 

b. Diharapkan ibu aktif untuk chek up, jika didapatkan masalah terkait 

reproduksi  

c. Diharapkan ibu aktif selama konseling KB, khususnya ibu post partum  
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d. Diharapkan ibu mengetahui manfaat, indikasi, kontrindikasi dan efek 

samping jenis kontrasepsi sebelum digunakan  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan peneliti memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kelancaran menyusui ibu, selain kontrasepsi. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan 

guna melakukan penelitian dengan variabel-variabel yang berbeda. 
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Lampiran 1. Formulir Informed Concent  

LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari 

manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul :  

“Pengaruh Suntik KB 3 bulan Terhadap Kelancaran Menyusui Ibu di 

Wilayah Puskesmas Sudiang Kota Makassar.‘’ 

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam 

penelitian ini dengan catatan bila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk 

apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan 

diri. 

    Makassar,   2022 

Mengetahui,       Yang menyatakan,  

peneliti      Peserta penelitian 

 

(     )    (       ) 
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Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH SUNTIK KB 3 BULAN TERHADAP KELANCARAN  

MENYUSUI DI WILAYAH PUSKESMAS SUDIANG KOTA MAKASSAR 

PENTUNJUK PENGISIAN  

1. Bacalah dengan cermat dan teliti .pada setiap pertanyaan  

2. Pertanyaan di bawah ini mohon di isi semua  

3. Pilihlah satu jawaban yang menurut Ibu paling benar dengan memberikan 

tanda silan (X) pada pilihan jawaban  

4. Isilah titik-titik yang tersedia dengan jawaban yang sesuai dengan kondisi 

yang dialami.  

5. Selamat mengisi dan Terimakasih  

IDENTITAS RESPONDEN  

A. Identitas Ibu  

Nama  :  

......................................................................   

Usia  : 

......................................................................   
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Pekerjaan  :  

.....................................................................   

Pendidikan terakhir  :  

.....................................................................   

Alamat  : 

......................................................................   

No. Telp/Hp  : 

......................................................................   

 

B. Kuesioner Pengaruh Suntik KB 3 Bulan Terhadap Kelancaran 

Menyusui 

Isilah pertanyaan essay berikut ini! 

1. Berapa usia anak ibu saat ini ? 

2. Apakah anak ibu memiliki riwayat penyakit tertentu ? sebutkan riwayat 

penyakit anak ! 

3. Kontrasepsi apa saja yang ibu gunakan saat menyusui  ? 

4. Kapan ibu menggunakan kontrasepsi tersebut saat menyusui ? 

5. Sejak kapan ibu mulai menyusui dan sampai kapan ibu aktif menyusui ? 

6. Apakah penyebab ibu berhenti menyusui ? kosongkan jika ibu masih aktif 

menyusui ! 

7. Apakah ibu menggunakan kontrasepsi lain, selain suntik KB 3 bulan ? 

jika iya, sebutkan kontrasepsi apa saja yang ibu gunakan dan kapan ibu 

menggunakannya. 
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8. Apakah ibu mengonsumsi makanan atau obat pelancar ASI, jika iya 

sebutkan apa saja ? kosongkan jika ibu tidak mengomsumsinya  

9. Apakah ibu sedang dalam kondisi jiwa dan mental yang tidak baik ? jika 

iya, gejala apa yang ibu rasakan ? 

Berikan tanda ✔ (centang) pada setiap pertanyaan dibawah ini sesuai dengan 

yang anda alami dan sertakan alasan jika anda memilih jawab tidak ! 

1. Apakah payudara ibu terasa tegang, penuh dan sesak sebelum menyusui 

? 

a. Ya  

b. Tidak  

Jika tidak sertakan alasan: 

2. Apakah payudara ibu terasa ringan (kosong) setelah menyusui ? 

a. Ya 

b. Tidak  

Jika tidak sertakan alasan: 

3. Apakah ibu merasa rileks dan nyaman ketika menyusui dan payudara 

tidak terasa sakit saat menyusui ? 

a. Ya 

b. Tidak  

Jika tidak sertakan alasan: 

4. Apakah puting susu (payudara) ibu tidak lecet, bengkak atau nyeri ? 

a. Ya  

b. Tidak 
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Jika tidak, sertakan lokasi dan sejak kapan hal tersebut terjadi: 

 

5. Apakah saat menyusui, mulut bayi membuka lebar dengan puting susu 

didalam mulut bayi, pipinya nampak membulat dan terdengar suara 

menelan ? 

a. Ya 

b. Tidak 

Jika tidak sertakan alasan: 

6. Apakah ibu sering menyusui dan tidak memiliki jadwal tertentu untuk 

menyusui ?  

a. Ya (lebih dari 8 kali sehari) 

b. Tidak (kurang dari 8 kali sehari) 

Jika tidak sertakan alasan: 

7. Apakah setelah menyusui bayi ibu nampak puas dengan tertidur atau tidak 

menangis ? 

a. Ya 

b. Tidak  

Jika tidak sertakan alasan: 

Sumber: (Mekar Dwi Anggraeni, Lutfatul Latifah and Ima Rismawati, 

2016).  (Angriani, Sudaryati and Lubis, 2018) (Budiati, Indah and dkk, 

2018) 

 

 



 

90 
 
 

 

 

Lampiran 3. Master Tabel  

MASTER TABEL  

Data Hasil Penelitian ‘’Pengaruh Suntik KB 3 Bulan Terhadap Kelancaran 

Menyusui Ibu di Wilayah Puskesmas Sudiang Kota Makassar’’ 

 

No. Inisial 
Usia 

(Tahun) 

Pendidikan 

Terakhir 
Pekerjaan 

Jenis 

Kontrasepsi 

Kelancaran 

Menyusui 

1 A 20 SMA Wiraswasta IUD lancar 

2 J 28 S1 PNS IUD lancar 

3 Y 33 S1 PNS IUD lancar 

4 F 32 SMA 

Tidak 

bekerja  IUD lancar 

5 I 29 SMA 

Tidak 

bekerja  IUD lancar 

6 A 30 S1 PNS IUD lancar 

7 R 30 SMP 

Tidak 

bekerja  IUD lancar 

8 M 30 SD 

Tidak 

bekerja  IUD lancar 

9 N 17 SMP Wiraswasta IUD lancar 

10 R 23 SMP 

Tidak 

bekerja  IUD lancar 

11 R 34 S1 PNS IUD lancar 

12 S 32 S1 PNS IUD lancar 

13 S 27 SMA Wiraswasta IUD lancar 

14 H 21 SMA 

Tidak 

bekerja  IUD lancar 

15 W 26 S1 

Tidak 

bekerja  IUD lancar 

16 N 29 SMP Wiraswasta IUD lancar 

17 S 31 SD 

Tidak 

bekerja  IUD lancar 

18 S 33 SD Wiraswasta IUD lancar 

19 S 35 S1 PNS IUD lancar 

20 S 35 S1 

Tidak 

bekerja  IUD lancar 

21 S 25 SD 

Tidak 

bekerja  IUD lancar 
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22 A 30 SMP Wiraswasta IUD lancar 

23 S 21 SMA PNS IUD lancar 

24 N 23 SMA PNS IUD lancar 

25 S 19 SMP 

Tidak 

bekerja  IUD lancar 

26 A 29 SMP 

Tidak 

bekerja  IUD 

Tidak 

lancar  

27 W 26 S1 

Tidak 

bekerja  IUD 

Tidak 

lancar  

28 S 23 SMA 

Tidak 

bekerja  IUD 

Tidak 

lancar  

29 A 31 SMP Wiraswasta IUD 

Tidak 

lancar  

30 H 32 SD 

Tidak 

bekerja  IUD 

Tidak 

lancar  

31 R 24 S1 

Tidak 

bekerja  IUD 

Tidak 

lancar  

32 D 27 S1 Wiraswasta IUD 

Tidak 

lancar  

33 D 24 SMA Wiraswasta IUD 

Tidak 

lancar  

34 A 21 SMA 

Tidak 

bekerja  IUD 

Tidak 

lancar  

35 M 24 S1 

Tidak 

bekerja  IUD 

Tidak 

lancar  

36 M 34 S1 PNS IUD 

Tidak 

lancar  

37 S 31 S1 PNS IUD 

Tidak 

lancar  

38 A 20 SMP 

Tidak 

bekerja  IUD 

Tidak 

lancar  

39 S 40 S1 PNS IUD 

Tidak 

lancar  

40 Y 42 S1 

Tidak 

bekerja  IUD 

Tidak 

lancar  

41 A 21 SMP 

Tidak 

bekerja  Implant  Lancar 

42 I 30 SD Wiraswasta Implant  lancar 

43 Y 33 S1 

Tidak 

bekerja  Implant  Lancar 

44 S 20 SMA 

Tidak 

bekerja  Implant  lancar 

45 R 26 S1 PNS Implant  Lancar 

46 J 32 SMP 

Tidak 

bekerja  Implant  lancar 
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47 N 29 S1 PNS Implant  Lancar 

48 N 22 SMA 

Tidak 

bekerja  Implant  lancar 

49 A 21 SMA 

Tidak 

bekerja  Implant  Lancar 

50 R 21 SMA 

Tidak 

bekerja  Implant  lancar 

51 M 25 S1 

Tidak 

bekerja  Implant  Lancar 

52 S 29 S1 PNS Implant  lancar 

53 R 27 SD Wiraswasta Implant  Lancar 

54 N 19 SMP Wiraswasta Implant  lancar 

55 R 26 SD 

Tidak 

bekerja  Implant  Lancar 

56 A 29 S1 PNS Implant  lancar 

57 N 38 S1 PNS Implant  Lancar 

58 R 30 SMA 

Tidak 

bekerja  Implant  Lancar 

59 T 23 SMP 

Tidak 

bekerja  Implant  Lancar 

60 R 24 SMA Buruh Implant  lancar 

61 E 26 S1 PNS Implant  Lancar 

62 U 27 S1 

Tidak 

bekerja  Implant  lancar 

63 I 24 SMA 

Tidak 

bekerja  Implant  Lancar 

64 R 24 SMA Buruh Implant  lancar 

65 O 42 S2 PNS Implant  Lancar 

66 S 40 SD 

Tidak 

bekerja  Implant  

Tidak 

lancar  

67 A 18 SMP 

Tidak 

bekerja  Implant  

Tidak 

lancar  

68 R 25 SMA 

Karyawan 

swasta Implant  

Tidak 

lancar  

69 I 42 S1 PNS Implant  

Tidak 

lancar  

70 M 24 SMA 

Tidak 

bekerja  Implant  

Tidak 

lancar  

71 R 31 SMA 

Tidak 

bekerja  Implant  

Tidak 

lancar  

72 K 26 S1 PNS Implant  

Tidak 

lancar  

73 H 37 S1 

Karyawan 

swasta Implant  

Tidak 

lancar  
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74 E 26 SMA 

Tidak 

bekerja  Implant  

Tidak 

lancar  

75 R 23 SMP Buruh Implant  

Tidak 

lancar  

76 T 26 SMA 

Karyawan 

swasta Implant  

Tidak 

lancar  

77 I 22 SMA 

Tidak 

bekerja  Pil KB Lancar 

78 A 22 SMA 

Tidak 

bekerja  Pil KB Lancar 

79 Q 27 SMA PNS Pil KB Lancar 

80 P 31 S1 PNS Pil KB Lancar 

81 O 32 S1 

Tidak 

bekerja  Pil KB Lancar 

82 R 24 S1 

Tidak 

bekerja  Pil KB Lancar 

83 F 27 S1 

Karyawan 

swasta Pil KB Lancar 

84 N 28 SMA 

Tidak 

bekerja  Pil KB Lancar 

85 K 25 SD Buruh Pil KB Lancar 

86 F 29 S1 PNS Pil KB Lancar 

87 E 32 S1 

Tidak 

bekerja  Pil KB Lancar 

88 R 18 SMP Buruh  Pil KB Lancar 

89 P 20 SMA 

Tidak 

bekerja  Pil KB Lancar 

90 M 22 SMA Buruh Pil KB 

Tidak 

lancar  

91 L 27 SMA Wiraswasta Pil KB 

Tidak 

lancar  

92 P 19 SMP 

Tidak 

bekerja  Pil KB 

Tidak 

lancar  

93 H 27 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

94 S 24 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

95 S 26 S1 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

96 S 36 SD 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

97 E 26 S1 Buruh  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

98 A 24 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  
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99 Y 29 SMA PNS 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

100 A 24 SD 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

101 Y 31 SMA Pedagang 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

102 N 23 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

103 N 26 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

104 A 26 SD 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

105 Y 32 SMP 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

106 N 18 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

107 N 25 S1 wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

108 I 27 SMA Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

109 Y 33 SMP Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

110 N 27 S1 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

111 N 26 S1 PNS 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

112 N 39 SMP 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

113 L 30 SD PNS 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

114 P 21 S1 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

115 D 23 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

116 C 19 SMP 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

117 Q 28 S1 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

118 G 29 S1 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

119 D 18 SMP 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

120 K 20 SD 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  
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121 M 27 S1 PNS 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

122 X 29 S1 Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

123 Y 30 SMA PNS 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

124 S 20 SMP 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

125 G 28 S1 PNS 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

126 P 29 S2 PNS 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

127 J 23 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

128 D 26 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

129 A 32 S2 PNS 

Suntik KB 3 

Bulan Lancar  

130 W 41 SD Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

131 N 28 S1 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

132 C 28 SMA Pedagang 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

133 K 29 S1 

Karyawan 

swasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

134 L 18 SMP 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

135 F 20 SMA WIraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

136 I 26 SMA Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

137 G 39 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

138 Y 27 S1 PNS 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

139 M 28 S2 PNS 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

140 Q 28 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

141 F 28 S1 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

142 P 27 SMP 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  
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143 K 31 S1 Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

144 D 29 S1 Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

145 S 45 SD 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

146 N 44 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

147 A 25 SMA Buruh 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

148 Y 28 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

149 R 32 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

150 I 25 SD WIraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

151 I 45 SMA Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

152 R 28 SD 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

153 A 27 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

154 S 20 SD Buruh  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

155 N 21 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

156 N 20 SMP 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

157 S 39 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

158 S 30 SMA PNS 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

159 M 28 SD Pedagang 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

160 W 26 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

161 M 30 SMP Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

162 A 26 SD 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

163 P 30 S1 Pedagang 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

164 P 28 SMA PNS 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  
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165 T 31 S1 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

166 O 26 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

167 G 29 S1 Buruh 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

168 K S SMP 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

169 O 27 SD Pedagang 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

170 P 29 SMP Pedagang 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

171 L 23 SD 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

172 P 28 S1 Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

173 R 30 SMA PNS 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

174 L 25 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

175 P 29 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

176 M 22 SD 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

177 M 30 S1 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

178 P 27 SMA PNS 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

179 Z 22 S1 Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

180 Q 29 S1 PNS 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

181 P 30 SMA 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

182 A 23 SMA Buruh 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

183 W 20 SMP 

Tidak 

bekerja  

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  

184 L 18 SMA Wiraswasta 

Suntik KB 3 

Bulan 

Tidak 

lancar  
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Lampiran 4: Hasil SPSS 23 

FREQUENCIES VARIABLES= Usia Pendidikan Pekerjaan 

  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Frequencies 

Notes 

Output Created 27-JUL-2022 23:49:14 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
184 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 

VARIABLES= Usia 

Pendidikan Pekerjaan 

/STATISTICS=MINIMUM 

MAXIMUM MEAN 

MEDIAN 

/ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,00 
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Frequencies 

Usia 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <20 tahun 11 6.0 6.0 6.0 

20-35 158 85.9 85.9 91.8 

>35 tahun 15 8.2 8.2 100.0 

Total 184 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 23 12.5 12.5 12.5 

SMP 30 16.3 16.3 28.8 

SMA 69 37.5 37.5 66.3 

S1 58 31.5 31.5 97.8 

S2 4 2.2 2.2 100.0 

Total 184 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 96 52.2 52.2 52.2 

PNS 38 20.7 20.7 72.8 

Wiraswasta 34 18.5 18.5 91.3 

Karyawan 5 2.7 2.7 94.0 

Buruh 11 6.0 6.0 100.0 

Total 184 100.0 100.0  

 

FREQUENCIES VARIABLES=Jenis_Kontrasepsi 

/STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 

/ORDER=ANALYSIS. 
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Frequencies 

Notes 

Output Created 27-JUL-2022 22:29:43 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
184 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 

VARIABLES=Jenis_Kontr

asepsi 

  

/STATISTICS=MINIMUM 

MAXIMUM MEAN 

MEDIAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 

Statistics 

Jenis_Kontrasepsi   

N Valid 184 

Missing 0 

Mean 2.87 

Median 3.50 

Minimum 1 

Maximum 4 

 

Jenis_Kontrasepsi 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IUD 40 21.7 21.7 21.7 

Implant 36 19.6 19.6 41.3 

Pil KB 16 8.7 8.7 50.0 
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Suntik KB 3 

Bulan 
92 50.0 50.0 100.0 

Total 184 100.0 100.0  

 

FREQUENCIES VARIABLES=Kelancaran_ASI 

/STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Frequencies 

Notes 

Output Created 27-JUL-2022 22:35:00 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 
184 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 

VARIABLES=Kelancaran_

ASI 

  

/STATISTICS=MINIMUM 

MAXIMUM MEAN 

MEDIAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,11 

 

Statistics 

Kelancaran_AS   

N Valid 184 

Missing 0 

Mean 1.46 

Median 1.00 

Minimum 1 

Maximum 2 
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Kelancaran_ASI 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lancar 100 54.3 54.3 54.3 

Tidak 

lancar 
84 45.7 45.7 100.0 

Total 184 100.0 100.0  

 

CROSSTABS 

/TABLES=Jenis_Kontrasepsi BY Kelancaran_Menyusui 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ CORR 

/CELLS=COUNT 

/COUNT ROUND CELL. 

 

Crosstabs 

Notes 

Output Created 27-JUL-2022 21:34:18 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
184 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are 

based on all the cases with valid 

data in the specified range(s) for 

all variables in each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=Jenis_Kontrasepsi 

BY Kelancaran_Menyusui 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CORR 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

Resources Processor Time 00:00:00,03 
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Elapsed Time 00:00:00,14 

Dimensions 

Requested 
2 

Cells Available 349496 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jenis_Kontrasep

si * 

Kelancaran_Me

nyusui 

184 100.0% 0 0.0% 184 100.0% 

 

Jenis_Kontrasepsi * Kelancaran_Menyusui 

Crosstabulation 

Count   

 

Kelancaran_Menyusui 

Total Lancar 

Tidak 

lancar 

Jenis_Kontrasepsi 1 37 55 92 

2 63 29 92 

Total 100 84 184 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-

Square 
14.808a 1 .000   

Continuity 

Correctionb 
13.690 1 .000   

Likelihood Ratio 15.020 1 .000   

Fisher's Exact 

Test 
   .000 .000 

Linear-by-

Linear 

Association 

14.727 1 .000   

N of Valid 

Cases 
184     

 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 5: Dokumentasi Hasil penelitian 
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Lampiran 6: Dokumen Persuratan 
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