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ABSTRAK 

JURUSAN KEBIDANAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

KARYA TULIS ILMIAH, NOVEMBER 2021 

Nama    : Fera Mirnawati 

Nim   : 70400118056 

Pembimbing 1 : Anieq Mumti’ah Al-Kautzar 

Pembimbing 2 : A. Dian Diarfah 

Judul  : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Nn “A” 

Dengan Dismenorea Primer Di Pesantren Guppi 

Samata Tahun 2022 

 

Dismenorea adalah karakteristik nyeri yang terjadi sebelum atau selama 

menstruasi, terjadi pada hari pertama sampai beberapa hari selama menstruasi. 

Dismenorea disebabkan dari kontraksi dinding rahim ketika terjadi peningkatan 

pada hormon prostaglandin yang membantu dalam proses pelepasan dinding 

rahim sehingga menimbulkan nyeri yang dirasakan dibagian perut bawah dan 

nyeri pinggang.  

Tujuan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk melaksanakan Manajemen 

Asuhan Kebidanan Pada Remaja Nn “A” Dengan Dismenorea Primer Di 

Pesantren Guppi Samata Tahun 2022. Penelitian dilakukan dengan pendekatan 

Manajemen Asuhan Kebidanan 7 langkah varney.  

Adapun hasil studi kasus yang dilakukan pada Nn “A” dengan dismenorea 

primer yaitu diberikan penanganan awal seperti pengompresan pada perut bagian 

bawah menggunakan air hangat, terapi obat dan follow up. 

Kesimpulan dari studi kasus dengan Manajemen Asuhan 7 Langkah 

Varney  dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP pada kasus Nn ”A” dengan 

dismenorea primer dilakukan asuhan sebanyak 3 kali kunjungan di rumah pasien. 

Didapatkan hasil keadaan umum pasien baik, nyeri yang dirasakan mulai 

berkurang dan gangguan psikologis yang dirasakan dapat teratasi.  

 

Kata kunci : Remaja, Dismenorea Primer, 7 Langkah Varney 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Remaja (Adolescence) adalah periode transisi perkembangan dari msa 

kanak-kanak ke masa dewasa, yang mencangkup aspek biologi, kognitif dan 

perubahan social yang berlangsung dari usia 10 sampai dengan 19 tahun 

(Suryani, 2010). Tingkat tercapainya potensi biologi seorang remaja 

merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, dimana 

selama perkembangan menuju dewasa, tumbuh berkembang secara terus-

menerus (Aesyah, 2019). 

     Menurut WHO (World Health Organizatio) sekitar seperlima dari 

penduduk di dunia merupakan remaja berusia 10 sampai dengan 19 tahun, 

sekitar 900 juta berada di Negara sedang berkembang seperti indonensia. 

Sekitar 15% populasi di Asia pasifik dimana penduduknya merupakan 60 % 

dari penduduk di dunia, seperlimanya adalah remaja umur 10-19 tahun. 

Sedangkan di indonesia menurut Biro Pusat Statistik kelompok umur 10-19 

tahun adalah sekitar 22% yang terdiri dari 50,9 % remaja laki-laki dan 49,1% 

remaja perempuan (Aesyah, 2019). 

     Perubahan pada remaja bukan hanya fisik dan mental tapi akan terjadi 

perubahan secara berangsur-angsur pada sistem reproduksinya yang mulai 

mematang yang akhirnya akan berfungsi seperti hal nya orang yang telah 

dewasa (Purwoastuti & Walyani, 2015). Pada tahap pertumbuhan dan 

perkembangan terdapat istilah pubertas dimana terjadinya kematangan alat-
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alat sseksual dan tercapai kemampuan reproduksi. Salah satu hal penting 

ang memadai pubertas pada perempuan adalah menstruasi (Hurlock, 2016).  

     Menstruasi merupakan pendarahan yang disebabkan dari luruhnya 

dinding rahim. Lapisan rahim (Endometrium) di persiapkan dalam menerima 

implantasi embrio, apabila tidak terjadi implantasi embrio maka bagian 

lapisan rahim (Endometrium) akan luruh, kejadian menstruasi ini terjadi 

secara periodic (Purwoastuti & Walyani, 2015). 

     Menstruasi terjadi pada ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga 

korpus luteum menghentikan dalam memproduksi hormon estrogen dan 

progesteron. Dengan turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan 

lepasnya ovum dari endometrium disertai robek dan luruhnya endometrium, 

sehingga terjadi pendarahan. Jumlah darah yang keluar selama menstruasi 

berkisar antara 50-150 ml (Purwoastuti & Walyani, 2015). 

     Dalam proses luruhnya endometrium sering terjadi nyeri, dimana nyeri 

ini sering dikenal dengan dismenorea, dimana menyebabkan ketidak mampuan 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari setiap bulannya pada 10% dari wanita 

tersebut dimana 25 % remaja tidak datang ke sekolah akibat dismenorea 

(Reeder, Martin & Griffin, 2015). 

     Dismenorea adalah karakteristik nyeri yang terjadi sebelum atau selama 

menstruasi. Terjadi pada hari pertama sampai beberapa hari selama 

menstruasi. Rasa nyeri pada saat menstruasi tentu saja sangat menyiksa bagi 

wanita. Sakit menusuk, nyeri yang sangat hebat sekitar perut bagian bawah 

sering dialami ketika haid menyerang. Kadang perempuan membungkukkan 
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tubuh atau menggerakkan lantaran tidak mampu menahan rasa nyeri bahkan 

ada yang sampai bergulin-guling di tempat tidur. Hal ini sangat mengganggu 

aktivitas perempuan sehari-hari dan dapat berdampak pada turunnya 

produktivitas kerja (Eka, 2013). Dismenorea disebabkan dari kontraksi 

dinding rahim ketika terjadi peningkatan pada hormon prostaglandin yang 

membantu dalam proses pelepasan dinding rahim sehingga menimbulkan 

nyeri yang sering dirasakan di bagian perut bawah dan nyeri pinggang 

(Ratnawati, 2017).  

     Dampak yang muncul saat wanita mengalami dismenorea diantara lain 

yaitu mual, muntah, bad mood, dan stres serta dapat menurunkan kualitas 

hidup dan produktivitas wanita dalam bekerja. Bahkan dismenorea juga 

berdampak kepada wanita menjadi malas dalam melakukan kegiatan sehari-

hari (Rahmawati, 2019). 

     Menurut Judha, Sudarti & Fauziah (2004) dismenorea terbagi menjadi 

dua yaitu dismenorea primer dan dismenorea sekunder. Dismenorea primer 

berhubungan dengan siklus ovulasi yang timbul setelah beberapa bulan 

sampai beberapa tahun setelah menarche, sedangkan dismenorea sekunder 

terjadi akibat keadaan patologis pelvik yang spesifik. Sebanyak 50% wanita 

yang mengalami dismenorea primer tanpa adanya masalah patologi pelvik, 

10% wanita merasakan nyeri yang hebat selama menstruasi sehingga membuat 

mereka tidak dapat beraktivitas harian mereka. Hal ini dirasakan 1 sampai 3 

hari tiap bulannya. Dismenorea primer dimulai sejak 6 bulan sampai 2 tahun 

setelah haid pertama pada wanita. Rasa nyeri ini terus meningkat di usia 25 
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tahun dan akan menurunkan setelah usia 30 tahun sampai dengan 35 tahun. 

Dismenorea primer lebih sering terjadi pada remaja yang belum menikah 

sedangkan wanita yang telah menikah dan melahirkan akan mengurangi nyeri 

akibat dismenorea (Reeder, 2015).  

      Dari data WHO didapatkan kejadian sebesar 1.760.425 jiwa (90%) 

wanita mengalami dismenorea. Rata-rata di Negara Eropa dismenorea terjadi 

pada 45-97% wanita. Dengan prevalensi terendah diBulgaria (8,8%) yang 

tertinggi mencapai 94 % di Negara Firlandia. Nyeri haid terjadi pada lebih dari 

setengah wanita usia reproduksi dengan pravelensi yang beragam (Wahidah 

Rohmawati, 2019).  

     Prevelensi dismenorea di indonesia sebesar 107.673 jiwa (64,25%), 

yang terdiri dari 59.671 jiwa (54,89%) mengalami dismenorea primer dan 

9.496 jiwa (9,36%) mengalami dismenorea sekunder (Herawati,2017). Angka 

kejadian dismenorea pada kalangan wanita usia reproduksi berkisar 45% 

sampai 95% (Sadiman, 2017). Dismenorea primer dialami oleh 60% sampai 

75% remaja. Dilaporkan 30% sampai 60% remaja wanita yang mengalami 

dismenorea, didapatkan 7% sampai 15% tidak pergi ke sekolah (Larasati, 

2016).  

     Penelitian yang dilakukan di SMAN 52 Jakarta, menyimpulkan  bahwa 

dari 117 siswa yang menjadi subjek penelitian, sebanyak 101 siswa pernah 

mengalami dismenorea. Penelitian tersebut menyatakan bahwa sebanyak 93 

siswa merasa aktivitas belajarnya terganggu dan sebanyak 8 siswi menyatakan 

bahwa aktivitas belajar tidak terganggu akibat dismenorea (Putri, Yunus & 
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Fanani, 2017). Sebuah penelitian juga dilakukan di SMK Muhammadiyah 2 

pekan baru terhadap 52 responden di dapati kualitas nyeri yang dialami siswi 

rata-rata merasakan nyeri 27,77 dimana rata-rata remaja putri di umur 16-18 

tahun merupakan siklus terjadinya pada dismenorea primer (Julianti, Hasanah 

& Erwin, 2014). 

     Sedangkan di sumatera barat angka kejadian dismenorea mencapai 

57,3%, di MAN 2 Padang dilakukan penelitian pada 18 siswi dari mereka 

yang mengeluh nyeri, 9% nyeri berat, 39% nyeri sedang dan 52% nyeri 

ringan. Kejadian ini menyebabkan  12% remaja sering tidak masuk sekolah 

(Putra & Putri, 2014). Sejalan juga penelitian pada 19 siswi yang dilakukan 

dis sekolah yang sama didapatkan hasil 4,89% mengalami nyeri sedang dan 

2,95% mengalami nyeri ringan (Ananda, 2018). 

     Dari data pendahuluan pada siswi kelas XII di Pesantren Guppi Samata, 

terdapat 84,2% yang menyatakan nyeri perut bagian bawah sebelum atau 

selama haid, 63,2% yang mengalami sakit pinggang, 73,7% yang menyatakan 

bahwa nyeri haid mengganggu aktivitas mereka sehari-hari, pada saat nyeri 

terdapat 15,8% yang mengatasinya dengan mengonsusmsi obat anti nyeri dan 

31,6% yang mengompres perut mereka dengan air hangat (Data Sekunder, 

2021). 

     Berdasarkan uraian data di atas, dapat kita ketahui bahwa dismenorea 

di Pesantren Guppi Samata masih tinggi sehingga memerlukan pencegahan 

dan penanganan segera mungkin agar tidak menimbulkan peningkatan 

dismenorea secara signifikan yang berbahaya bagi kesehatan remaja. Selain 
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itu, di Pesantren Guppi Samata juga letaknya sangat geografis dan mudah 

dijangkau oleh penulis. Atas pemikiran itulah, sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Manajemen Asuhan Kebidanan Pada 

Remaja Ny ”A” Dengan Dismenorea Primer Di Pesantren Guppi Samata”. 

B. Ruang Lingkup Penulisan 

    Ruang lingkup penulisan proposan ini adalah manajemen asuhan 

kebidanan pada remaja dengan dismenorea. 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan umum 

Dilaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada remaja dengan 

dismenorea primer di Pesantren Guppi Samata dengan menggunakan 

manajemen asuhan sesuai dengan kompetensi atau wewenang bidan. 

2. Tujuan khusus 

a. Dilaksanakan pengkajian dan anlisis data pada remaja Nn “A” dengan 

dismenorea primer di Pesantren Guppi Samata Tahun 2022. 

b. Dirumuskannya data diagnosa/masalah aktual pada remaja Nn “A” 

dengan dismenorea primer di Pesantren Guppi Samata Tahun 2022. 

c. Dirumuskan diangnosa/masalah potensial pada remaja Nn “A” dengan 

dismenorea primer di Pesantren Guppi Samata Tahun 2022. 

d. Di identifikasi tindakan segera dan kolaborasi  pada remaja Nn “A” 

dengan dismenorea primer di Pesantren Guppi Samata Tahun 2022. 

e. Ditetapkan rencana tindakan asuhan pada remaja Nn “A” dengan 

dismenorea primer di Pesantren Guppi Samata Tahun 2022. 
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f. Dilaksanakannya asuhan kebidanan sesuai rencana tindakan pada remaja 

Nn “A” dengan dismenorea primer di Pesantren Guppi Samata Tahun 

2022. 

g. Dievaluasinya asuhan kebidanan yang diberikan pada remaja Nn “A” 

dengan dismenorea primer di Pesantren Guppi Samata Tahun 2022. 

h. Dilakukannya pendokumentasian semua temuan dari tindakan yang 

telah diberikan pada kasus remaja Nn “A” dengan dismenorea primer di 

Pesantren Guppi Samata Tahun 2022. 

i. Diintegrasinya nilai ke islaman pada pasien dengan kasus dismenorea 

primer. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademik 

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian prorposal 

dijenjang pendidikan Diploma Kebidanan UIN Alauddin Makassar. 

2. Manfaat institusi 

Memeberikan informasi dan masukan instansi terkait dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

3. Manfaat bagi penulis 

Merupakan karya ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dan menambah wawasan manajemen asuhan kebidanan 

dengan dismenorea primer. 

4. Manfaat bagi institusi 

Sebagai bahan ilmiah atau bahan untuk penulisan berikutnya. 
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E. Metode penulisan 

    Dalam penulisan ini, berdasarkan teori ilmiah yang dipadukan dengan 

praktek dan pengalaman. Metode penulisan ini adalah : 

1. Studi kepustakaan 

Penulis membaca dan mempelajari berbagai buku-buku, literatur dan 

internet yang berkaitan dengan remaja. 

2. Studi kasus 

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses 

manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney dengan 7 langkah yang 

meliputi : identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, 

identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan emergency/kolaborasi, 

rencana asuhan/intervensi, implementasi serta evaluasi hasil asuhan 

kebidanan yang diberikan. 

3. Studi dokumentasi 

Penulis mempelajari buku status pasien mengenai asuhan dan tindakan apa 

saja yang dilakukan pada remaja dengan dismenorea primer. 

4. Diskusi  

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien dan dosen 

pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk 

kelancaran penyususnan proposal ini. 

F. Sistematika penulisan 

     Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya 

tulis ilmiah ini yaitu: bab I pendahuluan, akan menguraikan tentang latar 
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belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. 

     Pada bab II yaitu tinjauan pustaka, yang akan menguraikan tentang 

tinjauan umum tentang remaja, tinjaun umum tentang dismenorea, tinjauan 

umum dismenorea dalam pandangan islam, proses manajemen asuhan 

kebidanan sehingga pendokumentasian asuhan kebidanan. 

     Pada bab III yaitu telusuran evidence based learning, akan 

menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, 

identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, 

tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan 

evaluasi.  

     Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang hasil evidence 

based learning asuhan 7 langkah varney berdasarkan hasil penelusuran 

berbagai reverensi serta komplikasi mengenai dismenorea berdasarkan semua 

referensi.  

     Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari 

asuhan kebidanan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan 

yang didapatkan dari hasil karya tulis ilmiah.  

     Kemudian selanjutnya daftar pustaka bagian ini memuat daftar karya 

tulis ilmiah yang telah di telah dan dijadikan rujukan dalam penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum tentang remaja 

1. Pengertian remaja 

a. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan 

manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau masa peralihan 

dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan 

biologik, perubahan psikologi dan peubahan sosial. Masa remaja 

umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-

22 tahun (Lidia Widia,2015). 

b. Remaja adalah individu yang berusia antara 11-12 tahun sampai 20-

22 tahun, remaja ditandai oleh ciri-ciri perubahan fisik dan fungsi 

fisiologis, tertutama yang terkait dengan kelenjar seksual (Ayu 

Desta, 2021). 

c. Remaja (Adolescence) diartikan sebagai masa perkembangan 

transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup 

perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional. Batasan akhir 

usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli antara lain usia 12 

hingga 21 tahun (Lilis Karlina, 2020). 

d. Remaja merupakan masa dimana individu mengalami perubahan 

dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan moral, diantara masa kanak-

kanak menuju masa dewasa (Sagung Seto, 2017). 



11 
 

e. Masa remaja adalah periode dimana individu mengalami transisi 

dari masa kanak-kanak sampai dewasa, biasanya antara usia 13 dan 

20 tahun. Istilah remaja biasanya mengacu pada pematangan 

psikologi individu, sedangkan istilah pubertas mengacu pada titik 

dimana memungkinkan terjadinya reproduksi (Kusman Ibrahim, 

2020). 

f. Remaja adalah apabila seorang anak telah mencapai umur 10-18 

tahun untuk perempuan dan umur 12-20 tahun untuk anak laki-laki 

(Lidia Widia, 2015).  

     Jadi dapat disimpulkan bahwa remaja adalah masa dimana 

individu mengalami peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa 

yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, perubahan 

kognitif dan sosial emosional, yang biasanya mengacu pada 

pematangan psikologis individu dan konsep diri yang berbeda. 

2. Tahapan perkembangan remaja 

     Secara umum tahap perkembangan remaja dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu sebagai berikut (Lidia Widia, 2015). 

a. Remaja awal (11-12 tahun/early adolescence) 

     Remaja pada tahap ini masih heran akan perubahan yang terjadi 

pada tubuhnya sendiri dan dorongan yang menyertai perubahan-

perubahan tersebut. Mereka mengembangkan pikiran baru, cepat 

tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang secara erotis dengan 

dipegang bahunya saja oleh lawan jenis dan sudah terfantasi erotik. 
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Kepekaan yang berlebihan ini ditambah dengan berkurangnya 

kendali terhadap ego menyebabkan para remaja awal ini sulit 

dimengerti oleh dewasa.  

b. Remaja pertengahan (14-17 tahun/middle adolescence) 

     Pada tahap ini remaja mengalami bentuk fisik yang semakin 

sempurna. Hal-hal yang terjadi yaitu mencari identitas diri, timbul 

keinginan untuk berkencan dengan lawan jenis dan berkhayal 

tentang aktivitas seks. Perkembangan intelektuak semakin baik 

dengan mengetahui dan mengekspor kemampuan diri. Selain itu, 

remaja akan merasakan jiwa sosial yang mulai tinggi, seperti 

keinginan untuk menolong orang lain dan belajar bertanggung 

jawab. Remaja pada masa ini cenderung berperilaku agresif ditandai 

emosi yang berlebihan dalam merespon suatu kejadian. Faktor 

perilaku agresif pada remaja umumnya dipegaruhi oleh faktor luar, 

seperti orang tua, teman dan lingkungan sekitar anak remaja.  

c. Remaja akhir (18-21 tahun/late adolescence) 

     Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode deawasa 

yang ditandai dengan egonya mencari kesempatan untuk bersatu 

dengan orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru, 

terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah, egosentrisme 

(terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan 

keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain, dan 
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tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan 

masyarakat umum. 

     Remaja mempunyai sifat khas yaitu mandiri dan belajar 

bertanggung jawab terhadap hal yang dilakukan. Hal ini ditandai 

dengan menyukai petualang dan perbuatannya, bahkan tanpa di 

dahului pertimbangan yang matang. Remaja masih berlatih untuk 

mengambil keputusan dan apabila keputusan yang diambil tidak 

tepat mereka akan jatuh kedalam perilaku yang beresiko dan harus 

menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam 

berbagai masalah kesehatan fisik dan psikologis (Kemenkes RI, 

2015). (Rima Wirenviona, 2020).  

3. Perubahan fisik pada remaja 

     Periode atau masa remaja identik dengan proses pematangan 

fisik (jasmani) dan psikologis (rohani). Pematangan fisik terutama 

pada fungsi seksual ditandai dengan menstruasi pada remaja 

perempuan dan mimpi basah pada remaja laki-laki. Remaja mengalami 

perubahan fisik akibat munculnya ciri-ciri seks sekunder yang 

menonjol baik pada perempuan maupun laki-laki. 

     Ciri-ciri seks sekunder pada perempuan biasanya ditandai 

dengan pertumbuhan tulang (badan menjadi tinggi, anggota badan 

menjadi panjang), pertumbuhan payudara, tumbuh bulu yang halus dan 

lurus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian 

badan setiap tahunnya, bulu kemaluan menjadi keriting, haid dan 



14 
 

tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada laki-laki biasanya ditandai dengan 

pertumbuhan tulang-tulang, tumbuh bulu kemaluan yang halus, 

perubahan pada suara atau suara menjadi besar, tumbuh jakun, penis 

dan buah zakar membesar. 

4. Perkembangan aspek-aspek psikis 

     Perkembangan psikis remaja adalah perubahan yang terjadi 

pada jiwa, pikiran dan emosi seseorang menjadi lebih matang atau 

dewasa dalam menghadapi kehidupan yang berbeda dengan ketika 

masa kanak-kanak. Perkembangan psikis tidak bisa diukur maupun 

dilihat secara langsung tapi dapat dilihat dari tingkah laku dan 

kemampuan. 

     Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikis adalah 

kecerdasan emosional berkaitan dengan emosi, perasaan, pikiran. 

Sedangkan kecerdasan spiritual berhubungan dengan keyakinan dan 

agama. Perubahan yang terjadi pada psikologis masa remaja adalah 

sebagai berikut : 

a. Usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. 

b. Kematangan seksual berkomplikasi kepada dorongan dan emosi-

emosi baru. 

c. Munculnya kesadaran terhadap diri dan mengevaluasi kembali 

obsesi dan cita-citanya. 

d. Kebutuhan interaksi dan persahabatan lebih luas dengan teman 

sejenis dan lawan jenis. 
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e. Munculnya konflik-konflik sebagai akibat masa transisi dari msa 

kanak-kanak menuju masa dewasa. Remaja akhir sudah mulai dapat 

memahami, mengarahkan, mengembangkan dan memelihara 

identitas diri. 

f. Timbulnya kecanggungan bagi remaja karena harus menyesuaikan 

diri terhadap perubahan-perubahan fisik. 

g. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini 

memungkinkan untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial 

orang dewasa (Shiphly A,Octavia, 2020). 

5. Asuhan gizi pada remaja 

     Asuhan kesehatan remaja merupakan asuhan kesehatan bagi laki-

laki dan perempuan yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan 

profesional lainnya yang fokusnya pada upaya untuk memiliki anak 

yang sehat. Asuhan prakonsepsi diharapkan dapat menurunkan angka 

kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi (Ayuningsityas, 2017). 

B. Tinjaun umum tentang menstruasi 

1. Pengertian dan siklus menstruasi 

a. Haid adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus, 

disertai pelepasan (deskuamasi) endometrium (Proverawati, 2009). 

b. Menstruasi adalah suatu keadaan fisiologis atau normal, 

merupakan peristiwa pengeluaran darah, lendir dan sisa-sisa sel 

secara berkala yang berasal dari mukosa uterus dan terjadi relative 

teratur mulai dari menarche sampai menopause, kecuali pada masa 
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hamil dan laktasi, lama pendarahan pada menstruasi sangat 

bervariasi, pada umumnya 4-6 hari, tapi 2-9 hari masih dianggap 

fisiologis (Kurniawan, 2016). 

c. Siklus menstruasi yaitu jarak antara haid pertama menstruasi 

dengan hari pertama menstruasi berikutnya. Menstruasi dikatakan 

normal bila siklus tidak kurang dari 24 hari tetapi tidak melebihi 

35 hari. Panjang siklus menstruasi yang normal atau siklus 

dianggap sebagai siklus yang klasik ialah 28 hari, tetapi fariasinya 

cukup luas (Nuraeni Rina, 2017). 

d. Menstruasi merupakan siklus yang kompleks dan berkaitan 

dengan psikologi pancaindra, konteks serebri, aksis hipotalamus-

hipofisis-ovarial dan endrogen (uterus-endometrium dan alat seks 

sekunder). Dalam ovarium menjadi tumbuh kembang folikel 

primordial tanpa disertai ovulasi sehingga terdapat peningkatan 

“ekstrogen” untuk merangsang nukleus supraoptikal (praptikus), 

sehingga hipotalamus hipofisis mengeluarkan leuteinizing 

hormone surge (tinggi), yang berperan untuk ovulasi. 

Pada umumnya menstruasi akan berlangsung setiap 28 hari 

ditambah atau dikurangi selama 7 hari. Lama pendarahannya 

sekitar 30-40 cc. Puncaknya hari ke 2 atau 3 dengan jumlah 

pemakaian pembalut sekitar 2-3 buah (Manuaba, 2008). 

Menstruasi disebabkan oleh berkurangnya estrogen dan 

progesteron secara tiba-tiba, terutama progesteron pada akhir 
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siklus ovarium bulanan. Dengan mekanisme yang ditimbulkan 

oleh kedua hormon di atas terhadap sel endometrium, maka 

lapisan endometrium yang nekrotik dapat dikeluarkan diserai 

dengan pendarahan yang normal. Menstruasi merupakan hal yang 

bersifat fisiologis yang terjadi pada setiap perempuan. Namun 

pada kenyataannya banyak wanita yang mengalami banyak 

masalah menstruasi diantaranya nyeri haid atau dismenorea 

(Pangastuti & Mukhoirotin, 2018). 

Dalam siklus haid dibedakan fasen endometrium, yaitu : 

a. Fase menstruasi 

     Fase ini berlangsung selama 3-7 hari. Pada saat itu, 

endometrium (selaput rahim) dilepaskan sehingga timbul 

pendarahan. Hormon-hormon ovarium berada pada kadar 

paling rendah. 

b. Fase poliferasi 

     Fase ini berlangsung pada 7-9 hari. Dimulai sejak 

berhentinya darah menstruasi sampai hari ke 14. Setelah 

menstruasi berakhir, dimulailah fase poliferasi dimana terjadi 

pertumbuhan dari desidua fungsional yang mempersiapkan 

rahim untuk perlekatan janin. Dalam fase ini endometrium 

tumbuh kembali. Antara hari ke 12 sampai 14 dapat terjadi 

pelepasan sel telur dari indung telur (disebut ovulasi).  

 



18 
 

c. Fase sekresi/luteal 

     Fase ini berlangsung 11 hari. Masa sekresi adalah masa 

sesudah terjadinya ovulasi. Hormon progesteron dikeluarkan 

dan memengaruhi pertumbuhan endometrium untuk membuat 

kondisi rahim siap untuk implantasi (perlekatan janin ke 

rahim). 

d. Fase iskemi/premenstruasi 

    Fase ini berlangsung selama 3 hari. Ada infiltrasi sel-sel 

darah putih, bisa sel bulat. Stroma mengalami disintegrasi 

dengan hilangnya cairan dan secret sehingga akan terjadi 

kolaps dari kelenjar dan arteri. Pada saat ini terjadi 

vasokontriksi, kemusian pembuluh darah itu berelaksasi dan 

akhirnya pecah (Ayu Desta, 2021). 

2. Fisiologi haid 

     Dalam sistem endoktrin beberapa susunan saraf pusat tertentu 

seperti glandula pinealis, glanula amygdalae dan hipokampus 

mempunyai hubungan neural dan humoral, yang disebut juga 

hubungan neurohumoral dengan hipotalamus dan hipofisis. Didalam 

hipotalamus sendiri terdapat relasing hormon dalam jumlah yang 

sedikit sekali. Zat-zat ini ialah polipetida yang kecil sekali terdiri atas 

sejumlah asam amino tertentu. 

     Pada setiap siklus haid FSH (folicle stimulating hormone) 

dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis yang menimbulkan beberapa 
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folikel primer yang dapat berkembang dalam ovarium. Umumnya 

folikel, kadang-kadang juga lebih dari satu, berkembang menjadi 

folikel dee graaf yang membuat ekstrogen, estrogen ini menekan 

produksi FSH, sehingga lobus anterior hipofisis dapat mengeluarkan 

hormon gonadortopin yang kedua, yakni LH (lutenizing hormone). 

Seperti telah diuraikan, produksi kedua hormon gonadotropin (FSH 

dan LH) adalah dibawah pengaruh releasin (LH) yang disalurkan dari 

hipotalamus ke hipofisis. Penyaluran LH sangat dipengaruhi oleh 

mekanisme umpan balik estrogen terhadap hipotalamus.  

      Bila penyaluran releasing hormon normal berjalan baik, maka 

produksi gonadotropin akan baik pula, sehingga folikel de graaf 

selanjutnya makin lama makin banyak berisi likour folikulli yang 

mengandung estrogen. Ekstrogen mempunyai terhadap endometrium 

yang menyebabkan tumbuh dan berpoliferasi. 

     Dibawah pengaruh LH folikel de graaf menjadi matang, 

mendekati permukaan ovarium dan kemudian terjadi ovulasi (ovum 

dilepas ke ovarium). Setelah ovulasi terjadi, dibentuklah korpus 

lubrum, yang akan menjadi korpus luteum dibawah pengaruh LH dan 

LTH (luteot trophic hormone) korpus luteum menghasilkan hormon 

progesteron yang mempunyai pengaruh terhadap endometrium yang 

telah berpoliferasi dan menyebabkan tumbuhnya kelenjar berkeluk-

keluk dan bereaksi.  
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     Bila tidak ada pembuahan, korpus luteum berdegenerasi dan 

mengakibatkan kadar ekstrogen dan progesteron menurun 

menimbulkan efek arteri yang berkeluk-keluk di endometrium. 

Proses ini disebut haid atau menstruasi (Wikjosastro, 2006 : 48). 

Gambar 2.1 siklus menstruasi 

 

(Sumber : Ayu Desta, 2021 : 138) 

3. Gangguan haid dan siklusnya 

     Beberapa gangguan haid yang sering muncul, sebagai berikut 

(Wiknjosastro, 2007 : 203). 

a. Hipermenorea 

Hipermenorea adalah pendarahan haid yang lebih banyak 

dari normal atau lebih lama dari normal (lebih dari 8 hari). 

Penyebabnya bisa berasal dari rahim berupa mioma uteri (tumor 
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jinak dari otot rahim), infeksi pendarahan atau hiperplasia 

endometrium (penebalan lapisan dalam rahim). Dapat juga 

disebabkan oleh kelainan diluar rahim (anemia, gangguan 

pembekuan darah), juga bisa disebabkan kelainan hormon 

(gangguan endoktrin). 

b. Hipomenorea 

Hipomenorea adalah pendarahan haid yang lebih pendek 

dan atau lebih kurang dari biasanya. Adanya hipomenorea tidak 

mengganggu fertilisasi. 

c. Polimenorea  

Pada polimenorea siklus haid lebih pendek dari biasanya 

(kurang dari 21 hari). Polimenorea dapat disebabkan oleh 

gangguan horomonal yang mengakibatkan gangguan ovulasi, atau 

menjadi pendeknya masa luteal. Sebab lain adalah kongesti 

ovarium karena peradangan endometriosis dan sebagainya.  

d. Oligomenorea  

Pada oligomenorea siklus haid lebih panjang, lebih dari 35 

hari. Pendarahan pada oligomenorea biasanya berkurang, 

kebanyakan kasus oligomenorea kesehatan wanita tidak terganggu 

dan fertilisasi cukup baik. 
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e. Amenorea  

Amenorea adalah terlambatnya menstruasi minimal selama 

3 bulan. Amenorea terbagi menjadi 2 bagian besar (Manuaba, 

2008 : 285) : 

1) Amenorea primer 

Artinya tidak pernah mendapatkan menstruasi sampai umur 

18 tahun. Terutama gangguan poros hipotalamus, hipofisis, 

ovarium dan tidak terbentuknya alat genetalia.  

2) Amenorea sekunder  

Artinya pernah beberapa kali mendapatkan menstruasi 

sampai umur 18 tahun dan diikuti oleh kegagalan menstruasi 

dengan melewati waktu 3 bulan atau lebih. Penyebabnya 

sebagian besar bersumber dari penyebab yang mungkin dapat 

ditegakkan diagnosisnya. 

f. Dismenorea  

1) Dismenorea primer adalah  nyeri yang muncul dengan anatomi 

pelvis normal (Magista Vivi Anisa, 2015: 60). 

2) Dismenorea sekunder merupakan nyeri haid yang didasari 

dengan kondisi patologis seperti ditemukannya endometriosis 

atau kista ovarium.  

4. Pendarahan bukan haid 

     Pendarahan bukan haid yakni pendarahan yang terjadi dalam 

masa antara 2 hari. Pendarahan ini tampak terpisah dan dapat 
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dibedakan dari haid atau 2 jenis pendarahan ini menjadi satu, yang 

pertama dinamakan metroragia dan kedua metromenoragia. 

Metroragia adalah suatu kondisi dimana terjadi pendarahan diluar 

siklus haid. Penyebabnya bisa oleh karna luka yang tidak kunjung 

sembuh (ganas organ genetalia), peradangan atau bahkan oleh 

gangguan ormonal. Metroragia juga bisa dibagi menjadi gangguan 

oleh kelainan anatomi (tumor, kelainan organ genetalia) dan 

pendarahan disfungsional yang tidak ada hubungannya dengan tumor 

(Endang dan Elisabeth, 2015 : 159). 

5. Gangguan lain yang ada hubungannya dengan haid 

1. Premenstruasi tension (ketegangan pra ahid) 

Peremenstruasi tension merupakan keluhan-keluhan yang 

biasanya mulai satu minggu sampai beberapa hari sebelum 

datangnya haid dan menghilang sesudah haid datang, walaupun 

kadang-kadang berlangsung terus sampai haid berhenti. 

2. Mastodinia atau mastalgia 

Gejala mastalgia adalah rasa nyeri dan pembesaran mamma 

sebelum haid.  

3. Mittelschmerz (rasa nyeri pada ovulasi) 

Mittelschmerz atau nyeri diantara haid terjadi kira-kira 

sekitar pertengahan siklus haid pada saat ovulasi. Rasa nyeri yang 

terjadi mungkin ringan, tetapi mungkin juga berat. Lamanya 

mungkin hanya beberapa jam, tetapi beberapa kasus sampai 2-3 



24 
 

hari. Rasa nyeri dapat disertai atau tidak disertai dengan 

pendarahan yang kadang-kadang sangat sedikit berupa getah 

berwarna coklat, sedangkan pada kasus lain dapat merupakan 

pendarahan seperti haid biasa (Manuaba, 2008 : 289). 

C. Tinjauan umum tentang dismenorea  

1. Pengertian dismenorea  

a. Dismenorea adalah nyeri perut yang berasal dari kram rahim yang 

terjadi selama haid (Larasati & Farida Alatas, 2016 : 79). 

b. Dismenorea adalah nyeri sebelum atau selama menstruasi, terjadi 

pada hari pertama sampai beberapa hari masa menstruasi (Aida 

Kusnaningsih, 2020 : 1). 

c. Dismenorea adalah nyeri pada daerah panggul akibat menstruasi 

(Ayu Nur  Indahwati, Elmie Muftiana & Dian Laila 

Purwaningroom, 2017 : 8). 

d. Dismenorea adalah nyeri perut bagian bawah yang terkadang rasa 

nyeri tersebut meluas hingga ke pinggang dan punggung bagian 

bawah, timbul 2 atau 3 tahun setelah menarche atau pertama kali 

menstruasi (Sofia Februanti, 2017 : 157). 

e. Dismenorea adalah rasa nyeri pada daerah panggul akibat 

menstruasi dan produksi zat prostaglandin (Ridwan, 2015). 

f. Dismenorea adalah suatu ketidak nyamanan tertentu selama hari 

pertama atau hari kedua menstruasi yang umum terjadi dan 
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ditandai dengan kram perut, nyeri abdomen dan pegal pada kaki 

(Dewi & Pudjiastuti, 2016). 

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dismenorea merupakan adanya gangguang fisik pada wanita yang 

mengalami menstruasi, yang di  karakteristikan dengan adanya 

nyeri pada saat menstruasi, dan nyeri tersebut bisa terjadi sebelum 

atau selama menstruasi dalam waktu yang singkat. 

Dismenorea dibagi dua, dismenorea primer bila dismenorea 

terjadi pada wanita tanpa kelainan patologi organ reproduksinya. 

Dismenorea sekunder bila terjadi akibat adanya kelainan lain, 

seperti endometriosis, adenomiosis, tumor jinak, maupun ganas 

seperti miomia, infeksi dan adanya benda asing seperti alat 

kontrasepsi dalam rahim (AKDR) (Muhammad Ilham, Brahmana 

Aksandar Tjokroprawiro & Hendsry Hendranto, 2020: 135). 

2. Penyebab dismenorea 

     Menurut wikjosastro (2016), penyebab dismenorea dibedakan 

menjadi 2, yaitu penyebab dismenorea primer dan dismenorea 

sekunder.  

a. Penyebab dismenorea primer 

Faktor yang mempengaruhi dismenorea primer yaitu : 

perubahan hormon, sosial budaya, lingkungan dan dukungan 

orang terdekat, kecemasan dan nilai agama. 
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a) Faktor perubahan hormon 

    Ketika waktu terlalu selama kurang lebih 21 sampai 35 

hari dan sel telur tidak dibuahi, maka produksi estrogen dan 

progesteron mengalami penurunan, pada saat yang bersamaan 

uterus mulai melepaskan hormon prostaglandin yang berfungsi 

dalam membantu pelepasan jaringan serta darah ekstra yang 

telah menumpuk didalam rahim. 

b) Faktor sosial budaya 

    Mengenali nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki 

seseorang dan memahami mengapa nilai-nila ini berbeda dari 

nilai-nilai kebudayaan yang lainnya dapat membantu 

menghindari mengevaluasi perilaku pasien berdasarkan pada 

harapan dan nilai budaya seseorang. 

c) Faktor lingkungan dan dukungan orang terdekat 

     Lingkungan dan kehadiran dukungan keluarga juga 

dapat mempengaruhi nyeri seseorang. Pada beberapa pasien 

yang mengalami nyeri sering kali bergantung pada anggota 

keluarga atau teman dekat untuk memperoleh dukungan, 

bantuan dan perlindungan. 

d) Faktor kecemasan 

     Ditinjau dari aspek fisiologis, kecemasan yang 

berhubungan dengan nyeri dapat meningkatkan persepsi pasien 
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terhadap nyeri. Secara klinik, kecemasan pasien menyebabkan 

menurunnya kadar serokotin.  

e) Nilai agama 

     Pada beberapa agama, individu menganggap nyeri dan 

penderitaan sebagai cara untuk membersihkan dosa. 

Pemahaman ini membantu individu menghadapi nyeri dan 

menjadikan sebagai sumber kekuatan. Pasien dengan 

kepercayaan ini menolak analgetik dan metode penyembuhan 

lainnya, karena akan mengurangi persembahan mereka.  

b. Penyebab dismenorea sekunder 

Dismenorea sekunder berhubungan dengan kelainan 

kongenital atau kelainan organik di pelvis. Rasa nyeri yang timbul 

pada dismenorea sekunder ini biasanya berhubungan dengan 

gangguan ginekologis seperti endometriosis, radang pelvis, kista 

ovarium dan kongesti pelvis. 

3. Dampak dismenorea 

     Dismenorea pada remaja harus ditangani meskipun hanya 

dengan pengobatan sendiri atau non farmakologi untuk menghindari 

hal-hal yang lebih berat. Dampak dari segi fisik seperti nyeri, sakit 

pinggang, sakit perut bagian bawah, diare, dan mual muntah. Dampak 

dari segi Psikologis yaitu cemas, perubahan mood atau perubahan 

suasana hati. Dampak sosial yaitu dari segi lingkungan sekolah atau 

aktivitas misalnya berdiam diri dalam ruangan saat pembelajaran 
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berlangsung, Sedangkan dampak dari segi ekonominya yaitu 

kurangnya asupan gizi seimbang yang dikonsumsi selama menstruasi 

berlangsung.  

     Dampak psikologisnya dapat berupa konflik emosional, 

ketegangan dan kegelisahan. Hal tersebut dapat menimbulkan 

perasaan yang tidak nyaman dan asing yang nantinya akan 

mempengaruhi kecakapan dan keterampilannya. Kecakapan dan 

keterampilan yang dimaksud berarti luas, baik kecakapan personal 

(personal skill) mencakup : kecakapan mengenali diri sendiri (self 

awareness) dan kecakapan berpikir rasional (thinking skill), 

kecakapan sosial (social skill), kecakapan akademik (academic skill), 

maupun kecakapan vokasional (vocational skill) (Trisianah, 2011). 

     Dismenorea dapat menimbulkan dampak bagi kegiatan atau 

aktivitas para wanita khususnya remaja. Menurut Prawirohardjo 

(2005) dismenorea membuat wanita tidak beraktivitas secara normal 

dan memerlukan resep obat. Keadaan tersebut menyebabkan 

menurunnya kualitas hidup wanita. 

4. Gejala dismenorea 

     Gejala dismenorea sesuai dengan jenis dismenoreannya yaitu : 

a. Dismenorea primer 

Dismenorea primer adalah nyeri menstruasi tanpa kelainan 

nyata pada alat genital dan bisa merupakan tanda adanya gangguan 

sistem reproduksi (Ulya, 2016). Dismenorea primer adalah nyeri 
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menstruasi yang terjadi berulang akibat siklus menstruasi itu 

sendiri tanpa kaitan dengan penyakit tertentu. Adapun gejala dari 

dismenorea primer adalah nyeri perut bagian bawah, sakit 

pinggang, kram, mual muntah, diare, pusing serta sakit kepala.  

Dismenorea primer terjadi pada siklus ovulasi. Biasanya 

terjadi pada gadis remaja beberapa bulan atau tahun setelah 

menarche. 20-40% gadis akan ovulasi 2 tahun setelah menarche, 

80% setelah 4-5 tahun. Nyeri timbul sesaat atau sebelum atau saat 

mulai haid, berangsur menurun sampai 72 jam. Nyeri terutama 

daerah suprapubik, kadang-kadang paha bagian dalam, punggung 

bawah. Beratnya gejala juga berhubungan dengan banyaknya 

darah haid, tahanan kanalis sevikalis dan subjektivitas penderita. 

Gejala berkurang dengan bertambah usia dan melahirkan anak 

pervaginam (Muhammad Ilham, Brahmana Aksandar 

Tjokroprawiro & Hendsry Hendarto, 2020 : 137). 

Gejala-gejala umum seperti rasa tidak enak badan, lelah, 

mual, muntah, diare, nyeri punggung bawah, sakit kepala, kadang-

kadang dapat juga disertai vertigo atau sensasi jatuh, perasaan 

cemas dan gelisah, hingga jatuh pingsan (Nugroho, 2011). 

Nyeri dimulai beberapa jam sebelum atau bersamaan 

dengan awitan menstruasi dan berlangsung selama 48-72 jam. 

Nyeri yang beralokasi diare suprapubis dapat berupa nyeri tajam, 

dalam, kram, tumpul dan sakit. Sering kali terdapat sensasi mules 
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yang menjalar ke paha bagian dalam dan area lumbosakralis, 

beberapa wanita mengalamimual dan muntah, sakit kepala, letih, 

pusing, pingsan dan diare serta emosional selama menstruasi 

(Reeder, 2013). 

Sedangkan menurut sari (2012) ciri-ciri atau gejala 

dismenorea primer yaitu : nyeri berupa kram dan tegang pada 

perut bagian bawah, pegal pada mulut vagina, nyeri pinggang, 

pegal-pegal pada paha, pada beberapa orang dapat disertai mual, 

muntah, nyeri kepala dan diare. 

b. Dismenorea sekunder 

Dismenorea sekunder adalah nyeri haid yang disebabkan 

oleh patologi pelvis secara anatomis atau makroskopi dan terutama 

terjadi pada wanita berusia 30-45 tahun (Widjanarko,2006). 

Pengertian yang lain menyebutkan definisi dismenorea sekunder 

sebagai nyeri yang muncul saat menstruasi namun disebabkan uleh 

adanya penyakit lain. Penyakit lain yang sering menyebabkan 

dismenorea sekunder antara lain endometriosis, fibroit uterin, 

adenomyosis uterin dan inflamasi pelvis kronis. 

Dismenorea sekunder gejalanya tergantung pada 

penyebabnya. Umumnya gejala betambah dengan hari haid, usia 

lebih lanjut dan gejala dapat muncul seminggu sebelum haid dan 

berlangsung sampai haid selesai. Karakteristik keluhan nyeri yang 

dapat berhubungan dengan dismenorea sekunder diantaranya onset 
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dismenorea pada usia >25 tahun, disertai gejala disparunia, ada 

keluhan nyeri saat buang air besar (Dyschezio) dan didaptakan 

keluhan yang progresif bertambah berta (Muhammad Ilham, 

Brahmana Aksandar Tjokroprawiro & Hendry Hendarto, 2020 : 

137). 

5. Pencegahan dismenorea 

     Pencegahan dismenorea menurut Anurogo (2011) yaitu : 

menghindari stress, miliki pola makan yang teratur dengan asupan 

gizi yang memadai, memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna, hindari 

makanan yang cenderung asam dan pedas saat menjelang ahid, 

istirahat yang cukup, menjaga kondisi agar tidak teralu lelah dan 

tidak menguras energi yang berlebihan, tidur yang cukup sesuai 

standar keperluan masing-masing 6-8 jam dalam sehari, lakukan 

olahraga ringan secara teratur.  

6. Penatalaksaan dismenorea 

     Pilhan utama pengobatan dismenorea primer ialah anti 

prostaglandin, yaitu obat anti inflamasi non steroid (non steroid anti 

inflammation drug=NSAID). Obat yang ada derivate asan propionate 

(naproksen, ibu profen, ketoprofen), semua sama efektif Kerjanya 

dengan menurunkan produksi dan kerja prostaglandin serta 

mengurangi darah haid. Hati-hati pada wanita dengan gangguan 

gastrointestinal. Pengobatan bisa dimulai saat sebelum haid sampai 

keluhan hilang.  
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     Pemeberian pil keluarga berencana (KB) kombnasi dan hormon 

lainnya juga bisa untuk pengobatan dismenorea primer. Selain 

mencegah ovulasi sehingga menurunnya kadar prostaglandin, juga 

menyebabkan darah haid berkuramg. Metode ini cocok untuk wanita 

yang ingin ber KB. 

     Pilihan lainnya yang jarang dibutuhkan ialah dilatasi kanalis 

servikalis, neurektomipresakral, apalagi histerektomi. Pemberian diet 

sayuran, kompres hangat perut disebutkan juga menolong. Bila 

pengobatan biasa tidak menolong perlu evaluasi lebih lanjut untuk 

mencari kemungkinan penyebab dismenorea sekunder, misalnya 

endometriosis. 

     Tatalaksana dismenorea sekunder tergantung kelainan yang 

menyebabkan sesuai dengan tatalaksana masing-masing kelainan 

(Muhammad Ilham, Brahmana Aksandar Tjokroprawiro & Hendry 

Hendarto, 2020 : 138).  

     Prinsip terapi pada dismenorea primer sama dengan dismeorea 

sekunder, akan tetapi lebih baik bila berkonsultasi langsung dengan 

dokter spesialis kandungan untuk penanganan lebih lanjut (Atika & 

Sitti, 2009). 

7. Patofisiologis dimenorea 

     Pada dasarnya dismenorea memang berhubungan dengan 

endometrial dan leukotriene. Setelah terjadi proses ovulasi sebagai 

respons peningkatan produksi progesteron. Asam lemak akan 
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meningkat dalam fosfolipid membran sel. Kemudian asam arakidonat 

dan asam lemak omega 7 lainnya dilepaskan dan memulai suatu 

aliran mekanisme prostaglandin dan leukotrien dalam uterus. 

Kemudian berakibat pada termediasinya respons inflamasi, tegang 

saat menstruasi. Dismenorea juga bisa disebabkan oleh adanya 

tekanan atau faktor kejiwaan selain adanya peranan hormon 

leukotrien dan prostaglandin. Stess atau tekanan jiwa bisa 

meningkatkan kadar vasopressin dan katekolamin yang berakibat 

pada vasokontriksi kemudian iskemia pada sel. 

     Pemeriksaan ultrasonografis dopler menunjukkan resistasi arteri 

uterina dan arkuatus lebih tinggi pada wanita pada dismenorea primer 

dibandingkan yang tidak menderita. Kadar PGF2a dan PGE2 

endometrium pada siklus ovulasi, dimulai fase prolifirasi meningkat 

pada fase sekresi dan maksumum pada pra-haid. Kadar PGF2a 

endometrium pra-haid 5x dibanding fase proliferasi.Kadar PGF2a 

lebih tinggi dibanding yang tidak menderita, infus PGF2a dapat 

menimbulakan gejala seperti dismenorea. Dismenorea sekunder, 

patofisiologi terjadinya nyeri tergantung dari kelainan yang 

menyebabkannya (Muhammad Ilham, Brahmana Aksandar 

Tjokroprawiro & Hendry Hendrarto, 2020 : 136-137). 
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Gambar 2.2 patofisiologi terjadinya dismenorea primer

 

(sumber : Hacker,dkk, 2007:287) 

D. Tinjauan Islam tentang Haid 

Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita secara 

fisiologis (normal), terkait dengan fungsi reproduksinya. Proses ini juga 

merupakan proses normal yang terkait dengan fungsi reproduksi wanita. 

Bagi wanita yang sedang haid, tidak wajib menjalankan ibadah khusus 

(Mahdhah) seperti : salat, puasa dan lain-lain. 

Keluarnya darah terus-menerus pada seorang wanita tanpa henti 

sama sekali atau sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan, Jika 

hal ini terjadi terus menerus mulai dari saat pertama kali melihat darah 

sementara darahnya menurut sifat saja atau berubah-ubah dan tidak 

mungkin dianggap sebagai darah haid. Dalam kondisi seperti ini, 
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hendaklah ia mengambil kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Maka 

masa haidnya adalah 6 atau 7 hari pada setiap bulan dihitung mulai dari 

saat pertama kali mendapati darah. 

Hukum-hukum haid diantarannya jima’ (hubungan badan) dan 

diharamkan bagi sang istri memberikan kesempatan kepada suaminya 

melakukan hal tersebut (Al-Utsaimin, 49). 

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 222 

 

 

 

Terjemahan :  

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. 

Katakanlah,”itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada 

waktu haid: dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila 

mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang 

diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang 

tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”. (Kementrian Agama RI, 

2018 : 35). 

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa kata mahidh adalah 

tempat atau waktu haid, atau haid itu sendiri. Pertanyaan di atas muncul, 

karena pria-pria Yahudi menghindari wanita-wanita yang sedang haid, 

bahkan tidak makan bersama mereka dan meninggalkan rumah pada saat 

mereka sedang ahid atau datang bulan. Jawabannya di atas, sangat singkat 

namun menginformasikan tentang keadaan wanita dan bagaimana 

menghadapi mereka kala itu.  
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Haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita, 

dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada 

jasmani wanita. Rasa sakit sering kali melilit perutnya akibat rahim 

berkontraksi. Di sisi lain, kedatangan tamu bulanan itu mengakibatkan 

nafsu seksual wanita sangat menurun, emosinya sering kali tidak 

terkontrol. Hubungan seks ketika itu tidak melahirkan hubungan intim 

antara pasangan, apabila dengan darah yang selalu siap keluar. Itu adalah 

gangguan psikis bagi wanita. Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak 

menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan kepada 

pria dan mengganggu ketenangan suami atau siapapun di sekeliling wanita 

(Shihab, 2002).  

Sedangkan dalil yang digunakan oleh ulama yang 

memperbolehkan yaitu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, dapat 

dipahami bahwa hadis tersebut diatas tidak menerangkan bahwa 

Rasulullah SAW, memerintahkan Aisyah harus segera keluar dari masjid 

atau boleh masuk masjid tapi sekedar mengambil al-Khumairah (sajadah 

kecil) saja. Beliau hanya menerangkan haid tidak ditanganmu, sehingga 

selama tidak mengotori masjid (dari darah haid), maka diperbolehkan 

wanita untuk berada di dalam masjid. Wanita yang mengeluarkan darah 

ahid, ketika itu ia berkewajiban meninggalkan shalat, puasa dan hubungan 

badan. Apabila masa haid itu telah selesai dalam satu hari atau paling lama 

15 hari, maka ia berkewajiban untuk mandi dan mengerjakan shalat. 

Apabila ia melihat darah yang berwarna kekuning-kuningan dan yang 

berwarna keruh itu pada saat tengah menjalani masa haid (Shihab, 2012). 

Ayat ini ditutup dengan firman-Nya : sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai juga orang-orang 

yang bersungguh-sungguh menyucikan diri (Shihab, 2004 : 479). 

Dalam Islam, haid adalah masa dimana seorang perempuan sedang 

dalam keadaan tidak suci atau kotor. Saat haid, perempuan diharamkan 
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untuk melakukan sejumlah ibadah seperti shalat, puasa, berhaji dan 

membaca Al-Qur’an. Meskipun begitu, ada beberapa amalan ketika haid 

yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga keimanan serta mendekatkan diri 

kepada Allah dan dapat dilakukan dengan mudah.  

Amalan ketika haid ini bisa dilakukan tanpa sunnah dan perintah 

Allah. Berikut ini adalah beberapa amalan ketika haid yang bisa dilakukan: 

1. Berdzikir 

     Berdzikir merupakan amal ibadah yang dianjurkan untuk 

siapapun dan bisa dilakukan kapan pun. Jenis-jenis dzikir pun ada 

banyak seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan lainnya sebagai amalan 

ketika haid yang memberi keberkahan. zikir juga bisa dilakukan untuk 

memohon pengampunan pada Allah dengan beristigfar dan bertobat. 

2. Berdo’a 

     Sama dengan berdzikir, berdoa biasa dilakukan siapapun dan 

kapan pun. Doa juga bisa mengandung ikhtiar untuk mendekatkan diri 

pada Allah dan menjadi amalan ketika haid. Karena Berdoa adalah hal 

yang Allah perintahkan setiap saat dan bisa dilakukan kapan pun. Saat 

haid, perempuan masih bisa mengamalkan doa harian seperti Al-

Matsurat yang merupakan kumpulan doa harian yang diamalkan oleh 

Rasulullah. 

3. Mendengarkan Al-Qur’an 

     Meski tidak diperbolehkan membaca Al-Qur’an, perempuan 

yang haid tetap dianjurkan untuk mendengarkannya. Dengan tetap 

mendengarkan lantunan Ayat suci, hati akan merasa selalu dekat 



38 
 

dengan Allah sebab Al-Qur’an merupakan pegangan umat muslim 

yang tidak boleh dilupakan. Jadi jalan keluar yang baik adalah dengan 

mendengarkannya.  

4. Bersedekah 

     Menperbanyak sedekah bisa dengan berbagai cara, mulai dari 

memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim hingga hanya 

menebar senyuman kebaikan kepada orang lain. Dalam hal ini 

bersedekah, Rasulullah SAW juga menyerukan dalam sebuah hadis. 

“Wahai kaum perempuan, bersedekalah kamu dan perbanyaklah 

istigfar karena aku melihat kaum perempuan lah yang paling banyak 

menjadi penghuni neraka”. (HR.Muslim). 

5. Menghadiri pelaksanaan shalat hari raya 

     Perempuan haid boleh dan bahkan dianjurkan menghadiri 

pelaksanaan shalat IED, hanya saja tidak boleh ikut shalat. Ini akan 

menjadi amalan ketika haid yang tetap mendatangkan pahala meski 

terbatas karena hanya sebatas menghadiri.  

6. Berbuat baik kepada sesama 

     Melakukan perbuatan baik terhadap sesama manusia adalah 

perintah Allah SWT, yang juga dapat meningkatkan silaturahmi dan 

toleransi. Misalnya, salah satu amalan ketika haid sebagai bentuk 

perbuatan baik adalah memberi makanan untuk orang yang akan 

berbuka puasa.  
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     Agar tidak kehilangan sumber pahala meski memiliki 

keterbatasan, hendaknya amalan ketika haid tersebut dilakukan 

sepenuh hati dengan mengharap Ridha Ilahi. Sehingga, apapun 

kebaikan yang dilakukan akan tercatat sebagai amalan yang baik. 

E. Mananjemen Asuhan Kebidanan 

1. Pengertian asuhan kebidanan 

     Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien 

yang mempunyai masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, 

bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana (Varney, 

2007).  

     Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang 

digunakan sebagai untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan 

berdasarkan teori ilmiah, temuan, serta keterampilan dalam 

rangkaian/tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang 

berfokus pada pasien (Sulistyawati, 2013). 

2. Tahapan Manajemen kebidanan 

     Menurut Helen Varney, 2010, manajemen kebidanan adalah 

proses pemecahan masalah yang digunakan sebagaia metode untuk 

mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, 

penemuan-penemuan keterampilan dalam rangkaian atau tahapan 

yang logis untuk pengambil atau keputusan yang berfokus pada klien 

(Surachmandari, 2013 : 126). 
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     Tahapan dalam proses asuhan kebidanan ada 7 langkah, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Langkah I : pengumpulan data dasar 

Pada langkah pertama ini dikumpulakan semua informasi 

yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan 

dengan kondisi klien (Mangkuji dkk, 2012:5). Pada kasus remaja 

dengan dismenorea, data yang perlu untuk dikumpulkan yaitu, 

data subjektif dan data objektif. Yang dimana data subjektif 

terdiri dari biodata remaja, alasan remaja datang ke fasilitas 

kesehatan dan beberapa riwayat lainnya. Sedangkan data 

objektifnya adalah hasil pemeriksaan dari dokter ataupun bidan 

yang dimana didapatkan yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, 

hasil pengkajian riwayat penyakit sebelumnya maupun saat 

sekarang. Adapun ditanyakan tentang riwayat penyakit jantung, 

asma, hipertensi, serta adanya riwayat psikologis. 

Pada riwayat utama dilakukan pengkajian untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut 

berupa pertanyaan yang berkaitan dengan usia haid pertama kali, 

riwayat haid, apakah remaja haidnya lebih banyak atau lebih 

lama dari normal, darah yang keluar berwarna apa, apakah 

berupa flek berwarna kecoklatan atau tidak, apakah darah yang 

keluar dari vagina diluar siklus haid, apakah dengan keluhan 

tersebut membuat remaja tidak nyaman sehingga mengganggu 
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aktivitasnya, riwayat nyeri haid, faktor pemicu nyeri haid, 

progresi dari keluhan nyeri haid, riwayat seksual dan persalinan, 

efek dari keluhan nyeri haid terhadap kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan teori data subjektif yang diperoleh pada remaja 

dengan dismenorea yaitu remaja mengeluh sering mengalami 

rasa nyeri atau sensasi kram di abdomen bagian bawah, lemas, 

pusing, berkeringat, sakit kepala, sakit punggung, mual muntah, 

diare, rasa cemas, perubahan suasana hati dan semua itu terjadi 

saat menstruasi berlangsung. Selain itu, data objektif pun 

termasuk ke dalam asuhan kebidanan pada remaja dengan 

dismenorea dari pemeriksaan umum remaja, pemeriksaan tanda-

tanda vita, pemeriksaan fisik (head to toe) terutama pemeriksaan 

pelvik, pemeriksaan penunjang misalnya pemeriksaan USG, 

Hematorik (Ht), Laparoskopi dan golongan darah.  

b. Langkah II : Mengidentifikasi masalah/diagnosa aktual 

Mengidentifikasi data dengan cepat untuk mengidentifikasi 

diagnosa atau masalah aktual dengan klien berdasarkan data 

dasar, menguraikan bagaimana suatu data pada kasus 

diinterpretasikan menjadi suatu diagnosa tersebut. Masalah lebih 

sering berhubungan dengan bagaimana klien menguraikan 

keadaan yang ia rasakan, sedangkan diagnosa lebih sering 

diidentifikasi oleh bidang di fokuskan oleh pada apa yang di 

alami oleh klien.  
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Dari data subjektif dan data objektif yang di dapat kan pada 

saat pengkajian data maka diagnosa yang di tegakkan yaitu 

dismenorea dimana pada pemeriksaan fisik biasanya terdapat 

perabaan uterus membesar, difus, nyeri tekan dan hasil dari 

pemeriksaan terutama pemeriksaan pelve dan pemeriksaan 

penunjang. Masalah aktual yang di rasakam klien mengeluh 

sering mengalami rasa nyeri atau sensasi kram di abdomen 

bagian bawah. Lemas, pusing, berkeringat, sakit kepala, sakit 

punggung, mual muntah, diare dan semua itu terjadi saat 

menstruasi berlangsung.  

Dalam melakukan setiap asuhan, hendaknya kita sebagai 

bidan harus selalu berdoa kepada Allah SWT agar asuhan yang 

diberikan kepada klien dapat mengurangi keluhan yang di 

rasakan oleh klien, sehingga klien merasa lebih baik dari kondisi 

sebelumnya. 

c. Langkah III : Mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial 

Pada langkah ini digunakan untuk mengidentifikasi 

masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian 

masalah yang lain juga. Langkah ini membutuhkan antisipsi, bila 

kemungkinan di lakukan pencegahan, sambil terus mengamati 

kondisi klien (sulisyawati, 2013).  

Salah satu contoh pada kasus remaja dengan dismenorea 

diagnosa potensial terjadi gangguan psikologi dapat berupa 
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konflik emosional, ketegangan, dan kegelisahan, gangguan fisik 

misalnya cepat letih (Trisiana,2011). 

d. Langkah lV : penetapan tindakan segera/kolaborasi 

Pada langkah ini terkadang bidan di hadapkan pada 

beberapa situasi yang memerlukan penanganan segera dimana 

bidan harus segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan 

pasien, namun kadang juga berada pada situasi psien yang 

memerlukan tindakan segera sementara menunggu intruksi daroi 

dokter atau konsultasi dengan kesehatan lainnya (Sulistyawati, 

2013). Pada kasus ini yaitu remaja dengan dismenorea tidak 

diperlukan adanya tindakan segera atau kolaborasi. 

e. Langkah V : intervensi/rencana tindakan asuhan 

Pada langkah ini dilakukan rencana tindakan yang 

menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya. Semua 

perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang 

tepat, meliputi pengetahuan, teori yang up to date, perawatan 

yang berdasarkan bukti, serta divalidasiakan dengan asumsi 

mengenai apa yang di inginkan dan tidak digunakan oleh pasien 

(Sulistiawati 2013). 

Tujuan yang ingin di capai adalah keadaan yang di alami 

oleh remaja dengan dismenorea berlangsung  normal, keadaan 

klien baik dan dismenorea dapat di tangani dengan tepat kriteria 

dalam mencapai tujuan yaitu remaja dapat menangani 
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dismenorea yang di alaminya, dapat beraktifitas dengan 

biasanya. Tindakan yang akan di ambil jika di temuka 

dismenorea pada remaja yaitu pemberian obat anti inflamasi 

nonsterpot, obat yang ada derivat asam propional, venamat, 

pemberian pil keluarga berencana (KB), dilatasi kanalis 

servikalis, neurektomipresakral, pemberian diet sayuran, kmpres 

hangat perut edukasikan kepada penderita mengenai makanan 

seha, istrahat yang cukup, dan berolahraha. Dukungan serta 

suport dari keluarga yang di butuhkan oleh klien guna untuk 

menghindari stres dan hal-hal yang bisa mengganggu mental 

klien. Menyarankan klien untuk rajin beribadah dan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, rajin membaca al-quran 

dan berzikir agar apa yang di alaminya dapat segera membaik 

dan bernilai ibadah. 

f. Langkah VI : Implementasi/pelaksanaan tindakan 

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang 

telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara 

efisiensi dan aman. Realisasi dari perencanaan dapat dilakukan 

oleh bidan, pasien atau anggota keluarga yang lain (Sulistyawati, 

2013).  

Dalam situasi ketika bidan berkolaborasi dengan dokter 

untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, keterlibatan 

bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung 
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jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang 

menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisiensi akan 

menyingkat waktu, menghambat waktu dan menghemat biaya 

serta meningkatkan mutu asuhan klien. Pelaksanaan kebidanan 

pada remaja dengan dismenorea sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat.  

g. Langkah VII : Evaluasi 

Pada langkah ini dilakukan evaluasi ke efektifan dari 

asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan 

apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan 

sebagaimana telah di identifikasikan di dalam masalah dan 

diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang 

benar efektif dalam penatalaksanaannya. Adapun kemungkinan 

bahwa sebagian rencana tersebut lebih efektif sedangkan 

sebagian belum efektif.  

Pada prinsip tahap evaluasi adalah pengkajian kembali 

terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh 

tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai keefektifan 

tindakan yang diberikan, bidan dapat melihat bagaimana keadaan 

umum klien baik, keluhan yang dialami oleh klien dapat 

berkurang dan hilang, klien dapat mengatasi sendiri keluhan 

dismenorea dengan berolahraga ringan, istirahat yang cukup dan 
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makan makanan tinggi protein dan sayuran hijau dan melakukan 

pemeriksaan penunjang kembali.  

3. Pendokumentasian asuhan kebidanan SOAP 

          Pendokumentasian dalam asuhan adalah suatu pencatatan 

lengkap dan akurat terhadap keadaan atau kejadian yang dilihat 

dalam pelaksanaan asuhan (proses asuhan kebidanan). 

          Pendokmentasian asuhan yang telah diberikan harus dicatat 

benar, jelas, singkat dan logis dalam suatu metode pendokumentasian 

dalam bentuk SOAP, yaitu : 

a. S (Data Subjektif) 

     Data subjektif (S) merupakan pendokumentasian 

manajemen kebidanan menurut Helen Varney lagkah pertama 

(pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui 

anamnesis. Data subjektif ini berhubungan dengan masalah dari 

sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai ke khawatiran 

dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau 

ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis. 

Berdasarkan teori data subjektif yang diperoleh pada remaja 

dengan dismenorea yaitu remaja mengeluh sering  mengalami 

rasa nyeri atau sensasi kram di abdomen bagian bawah, lemas, 

pusing, berkeringat, sakit kepala, punggung, mual muntah, diare 

dan semua itu terjadi saat menstruasi berlangsung. 
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b. O (Data Objektif) 

     Data objektif (O) merupakan pendokumentasian 

manajemen asuhan kebidanan menurut Helen Varney pertama 

(pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui hasil 

observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan 

laboratorium/pemeriksaan diagnostik lain. Catatan medik dan 

informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimaksudkan dalam 

data objektif ini. Adapun data objektif pada remaja dengan 

dismenorea adalah pemeriksaan fisik, terutama pemeriksaan 

pelvik dan pemeriksaan penunjang.  

c. A (Assesment) 

     Assesment/analisis (A) merupakan pendokumentasian 

hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif 

dan data objektif. Dalam pendokumentasian manajemen asuhan 

kebidanan, karena keadaan pasien yang setiap saat bisa 

mengalami perubahan, maka proses pengkajian data akan 

menjadi sangat dinamis tersebut dalam rangka mengikuti 

perkembangan pasien dan analisis yang tepat dan akurat 

mengikuti perkembangan data pasien akan menjamin cepat 

diketahuinya perubahan pada pasien, dapat terus diikuti dan 

diambil keputusan/tindakan yang tepat. 

     Asessment/analisis merupakan pendokumentasian 

manajemen asuhan kebidanan menurut Helen Varney langkah 
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kedua, ketiga dan keempat, sehingga mencakup hal-hal berikut 

ini : diagnosis/masalah kebidanan, diagnosis/masalah potensial, 

serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera harus 

di identifikasi menurut wewenang bidan, meliputi : tindakan 

mandiri, tindakan kolaborasi dan tindakan merujuk. 

d. P (Planning) 

     Planning/perencanaan adalah membuat rencana asuhan 

saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun 

berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Rencana asuhan 

ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien 

secara optimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. 

Rencana asuhan ini bidan harus mencapai kriteria tujuan yang 

ingin dicapai dalam batas waktu tertentu. Tindakan yang akan 

dilaksanakan harus mampu membantu pasien mencapai 

kemajuan dan harus sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga 

kesehatan lain, antara lain dokter. 

     Meskipun secara istilah P adalah palnning/perencanaan 

saja, namun P dalam bentuk SOAP ini juga merupakan gambaran 

pendokumentasian dan evaluasi. Dengan kata lain, P dalam 

SOAP meliputi pendokumentasian manajemen asuhan kebidanan 

menurut Helen Varney langkah kelima, keenam dan ketujuh. 

Pendokumentasian P dalam SOAP ini adalah pelaksanaan asuhan 
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sesuai rencana yang telah disusun sesuai dengan keadaan dan 

dalam rangka mengatasi masalah. 

     Pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, 

kecuali bila tindakan tidak dilaksanakan akan membahayakan 

keselamatan pasien. Bila kondisi pasien sembuh, analisis juga 

berubah, maka rencana asuhan maupun implementasinya 

kemungkinan besar akan ikut berubah atau harus disesuaikan.  

     Dalam planning ini juga harus mencatumkan evaluasi, 

yaitu tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil untuk menilai 

efektifitas asuhan/hasil pelaksanaan tindakan. Evaluasi berisi 

analisis hasil yang telah dicapai dan merupakan fokus ketepatan 

nilai tindakan/asuhan. Jika kriteria tidak tercapai, proses evaluasi 

ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan tindakan 

alternative sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. untuk 

mendokumentasikan proses evaluasi ini, diperlukan sebuah 

catatan perkembangan dengan mengacu pada SOAP.  
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BAB III 

STUDI KASUS 

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA 

NN ”A” DENGAN DISMENOREA PRIMER 

DI PESANTREN GUPPI SAMATA 

TANGGAL 18  MARET 2022 

 

No. Induk siswa  : 245xxx 

Tanggal Masuk : 18 Maret 2022 pukul : 08.00 wita 

Tanggal pengkajian  : 18 Maret 2022 pukul : 08.00  wita 

Pengkaji   : Fera Mirnawati 

Langkah I : Identifikasi Data Dasar 

A. Identitas Pasien 

Nama   : Nn ”A” 

Umur   : 18 Tahun 

Nikah /lamanya  : - 

Suku    : Makassar  

Agama   : Islam 

Pendidikan  : SMA 
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Pekerjaan   : Pelajar 

Alamat   : Samata Gowa 

B. Riwayat keluhan 

1. Keluhan utama : pasien mengatakan saat ini sedang mengalamai menstruasi 

hari pertama dan merasakan nyeri hebat pada perut bagian bawah, nyeri 

pada payudara sehingga mengganggu aktifitasnya. Setiap menstruasi pasien 

merasakan nyeri pada perut bagian bawah dan merasa mengganggu 

aktifitasnya dan akan mereda apabila di kompres air hangat dan istirahat. 

Pasien juga mengatakan bahwa sering merasa gelisah dan mudah menagis. 

2. Riwayat keluhan utama : pasien merasakan nyeri hebat pada perut bagian 

bawah, sakit pinggang dan nyeri pada payudara sejak tanggal 17 Maret 

2022 dan merasa gelisah serta mudah menangis. 

C. Riwayat menstruasi sekarang 

1. Pasien mengatakan sebelum haid sering merasa nyeri pada perut bagian 

bawah dan sering merasa gelisah serta mudah menangis. 

2. Siklus haid normal 28-30 hari 

3. Menarche :13 tahun 

4. Lama : 6-7 hari 

D. Riwayat perkawinan 

Pasien mengatakan belum menikah. 

E. Riwayat obstetri 

Pasien mengatakan belum pernah hamil, keguguran dan melahirkan. 
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F. Riwayat kesehatan 

1. Riwayat kesehatan sekarang 

     Pasien mengatakan saat sedang menstruasi hari pertama merasakan 

nyeri hebat pada perut bagian bawah, nyeri pada payudara sehingga 

mengganggu aktivitasnya. Pasien mengatakan dirinya belum pernah 

mendapat pengobatan apapun dan pasien mengatakan tidak ada alergi pada 

obat-obatan. 

2. Riwayat kesehatan yang lalu  

     Pasien mengatakan tidak sedang dan tidak pernah menderita penyakit 

menular, menurun dan menahun, seperti dada berdebar-debar (Jantung), 

sering makan, minum dan kencing (DM), sesak nafas (Asma), tekanan 

darah >140/90 mmHg (Hipertensi), sakit kuning (Hepatitis), kejang sampai 

keluar busa (Epilepsi) dan  keputihan gatal-gatal (PMS). Pasien 

mengatakan tidak pernah mengalami operasi apapun. 

3. Riwayat kesehatan keluarga 

     Pasien mengatakan dalam keluarganya tidak ada yang sedang 

mengalami atau menderita penyakit menular, menurun dan menahun, 

seperti dada berdebar-debar (Jantung), sering makan, minum dan kencing 

(DM), sesak nafas (Asma), Tekanan Darah >140/90 mmHg (Hipertensi), 

sakit kuning (Hepatitis), kejang sampai keluar busa (Epilepsi) dan 

keputihan gatal-gatal (PMS). 
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G. Riwayat spiritual 

     Pasien sudah bisa menerima mengenai kondisi yang dialami sekarang 

dan pasien serta keluarga selalu berdo,a kepada Allah SWT, agar diberi 

kesehatan, serta selalu sabar dan tabah dalam menghadapi masalah yang 

dihadapi. 

H. Riwayat sosial ekonomi  

     Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah ayah dan pasien, selalu 

mengikuti apa yang disampaikan oleh keluarga demi kebaikan dirinya. 

Pekerjaan ayah pasien adalah petani sehingga pendapatan kurang dan tidak 

menentu. 

I. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar 

1. Kebutuhan nutrisi 

a. Menu makanan sehari-hari nasi dan lauk pauk 

b. Frekuensi 2-3x sehari dengan menu makanan seperti daging dan sayur-

sayuran yang mengandung vitamin dan zat besi yang dibutuhkan oleh 

remaja seperti ayam, brokoli, ikan salmon dan ikan tuna serta 

menghindari makanan yang cepat saji. 

c. Nafsu makan baik 

d. Kebutuhan minum 6-7 gelas/hari 

2. Kebutuhan eliminasi 

a. Buang air kecil (BAK) dengan frekuensi 5-6 kali, warna kuning jernih, 

bau amoniak. 
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b. Buang air besar (BAB) dengan frekuensi 1x sehari, konsistensi padat 

dan warna kuning tua dan tidak ada masalah. 

3. Personal Hygiene yaitu mandi 2x sehari dengan menggunakan sabun 

mandi, sikat gigi 2x sehari, keramas 3x seminggu dan mengganti pakaian 

setiap habis mandi dan tiap kali basah atau lembab serta pola istirahat yang 

cukup. 

J. Pemeriksaan fisik 

1. Keadaan umum pasien  : baik 

2. Kesadaran    : composmentis 

3. Status emosional   : stabil  

4. Tinggi badan    : 155 cm 

5. Berat badan sekarang  : 49 kg 

6. Tanda-tanda vital 

a. Tekanan darah  : 110/70 mmHg 

b. Nadi    : 80x/menit 

c. Suhu    : 36,6 
0
C 

d. Pernafasan    : 20x/menit 

7. Pemeriksaan fisik head to toe 

a. Kepala  : rambut hitam, lurus, bersih, tidak rontok, simetris, tidak 

ada benjolan. 

b. Wajah  : simetris kiri dan kanan, ekspresi wajah pasien tampak 

cemas, tidak tenang dan tampak pucat, tidak ada oedema dan nyeri 

tekan. 
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c. Mata  : simetris  kiri dan kanan, konjungtiva tampak sedikit pucat. 

d. Mulut  : tampak bersih, bibir pucat, tidak ada sariawan, gigi  tidak 

tanggal dan  tidak ada caries. 

e. Leher  : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena 

jugularis.  

K. Pemeriksaan penunjang 

    Pemeriksaan laboratorium dilakukan di PKM Samata   Gowa pada 

tanggal 18 Maret 2022, pukul 10.00 wita 

Hb : 11,6 gr% 

Golongan darah : O 

Langkah II : Identifikasi diagnosa/masalah aktual 

Diagnosa Nn ”A” Umur 18 tahun dengan dismenorea primer. 

1. Data subjektif  

     Pasien mengatakan saat ini sedang menstruasi hari pertama dan 

merasaka nyeri hebat pada perut bagian bawah, nyeri pada payudara sejak 

tanggal 17 Maret 2022 sehingga mengganggu aktivitasnya. Pasien juga 

mengatakan sering merasa gelisah dan mudah menangis. 

2. Data objektif 

     Pasien memiliki gejala fisik yang kerap dirasakan saat menstruasi yaitu 

nyeri perut pada bagian bawah dan sakit pinggang. 
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Analisa dan interpretasi data 

a. Dismenorea adalah nyeri perut bagian bawah yang terkadang rasa nyeri 

tersebut meluas hingga ke pinggang dan punggung bagian bawah, timbul 2 

atau 3 tahun setelah menarche atau pertama kali menstruasi (Sofia 

Februanti, 2017 : 157). 

b. Dismenorea pada remaja harus ditangani meskipun hanya dengan 

pengobatan sendiri atau non farmakologi untuk menghindari hal-hal yang 

lebih berat. Dampak dari segi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi terhadap 

wanita seluruh dunia misalnya cepat letih dan sering marah. Dampak 

psikologisnya dapat berupa konflik emosional, ketegangan dan 

kegelisahan. Hal tersebut dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman 

dan asing yang nantinya akan mempengaruhi kecakapan dan 

keterampilannya (Trisianah,2011). 

Langkah III : Merumuskan diagnosa/masalah potensial 

Potensial yang akan terjadi : Dismenorea Sekunder 

Data subjektif :  

Pasien merasakan nyeri pada perut bagian bawah sejak tanggal 17 Maret 

2022. 

Data objektif :  

Pasien memiliki gejala fisik yang kerap dirasakan saat menstruasi yaitu nyeri 

perut pada bagian bawah dan sakit pingang. 
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Analisa dan interpretasi data 

Pasien yang mengalami dismenorea primer pada saat menstruasi dapat 

berlanjut menjadi dismenorea sekunder apabila tidak segera ditangani dengan 

tindakan yang benar. Dismenorea adalah nyeri perut yang berasal dari kram rahim 

yang terjadi selama haid, dismenorea terjadi pada hari pertama sampai beberapa 

hari pada masa menstruasi. Dismenorea umumnya ditandai dengan kram perut, 

nyeri abdomen dan pegal pada kaki (Dewi & Pudjiastuti, 2016). 

Langkah IV : Tindakan segera/kolaborasi 

Tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera/kolaborasi. 

Langkah V : Rencana Tindakan 

1. Tujuan 

a. Pasien dapat beradaptasi dengan dismenorea primer 

b. Dapat mengurangi atau mencegah komplikasi dari dismenorea primer 

2. Kriteria  

a. Keadaan umum pasien baik 

b. Pasien tidak merasakan dismenorea lagi 

c. Keadaan emosional stabil 

d. Tanda-tanda vital 

TD   : 110/70-130/90 mmHg 

N   : 60-90x/menit 

P   : 16-24x/menit 

S   : 36,5 
0
C -37 

0
C 
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3. Rencana asuhan  

Tanggal 18 Maret  2022, Pukul : 08.00 Wita 

1. Sambut pasien dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S) 

Rasional : Dengan 5S, akan terjalin hubungan baik antara klien dan petugas 

kesehatan. Selain itu ibu akan merasa nyaman.  

2. Meminta persetujuan pada pasien sebelum melakukan tindakan 

Rasional : Agar pasien merasa nyaman. 

3. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien dan menjelaskan hal-hal 

yang di anggap penting. 

Rasional : penyampaian dan penjelasan tentang hasil Pemeriksaan kepada 

pasien sangat penting agar pasien dapat mengetahui keadaannya serta ini 

merupakan tujuan utama asuhan pada remaja yang berkualitas. 

4. Menyampaikan dukungan psikologis dan spiritual pada pasien dengan 

melibatkan keluarga, yaitu edukasi seperti relaksasi pernapasan. 

Rasional: dukungan psikologis dan keterlibatan keluarga merupakan salah 

satu metode dalam asuhan pada remaja.  

5. Observasi tanda-tanda vital 

Rasional : tanda-tanda vital memberikan gambaran dalam menentukan 

tindakan selanjutnya.  

6. Beritahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan 

Rasional : pasien dapat mengerti tentang semua yang akan dilakukan. 

7. Jelaskan kepada pasien tentang nyeri yang dirasakan yaitu pasien 

mengalami nyeri haid  yang disebut dismenorea. 
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Rasional : hal ini normal karena dismenorea primer timbul sejak menstruasi 

pertama dan akan pulih sendiri dengan berjalannya waktu. Penyebabnya 

tidak jelas tetapi yang pasti selalu berhubungan dengan pelepasan sel-sel 

telur (ovulasi) dan kelenjar indung telur (ovarium) sehingga dianggap 

berhubungan dengan keseimbangan hormon. 

8. Jelaskan hal-hal yang dapat menimbulkan nyeri menstruasi atau 

dismenorea primer yang berlebihan. 

Rasional : gejala fisik yang kerap dirasakan saat dismenorea primer adalah 

kram, nyeri perut bagian bawah, sakit pinggang, sakit perut, mual dan 

muntah, diare, nyeri payudara, pusing, lemas seta sakit kepala. Sedangkan 

gejala psikologisnya yaitu mudah marah, kesepian, tidak konsentrasi, 

malas, cemas dan sulit tidur.  

9. Jelaskan pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi dan menyembuhkan 

nyeri pada saat menstruasi. 

Rasional : menghindari stress yang menimbulkan kecemasan, memiliki 

pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, tidak merokok, tidak 

meminum-minuman keras, olahraga teratur, kompres menggunakan air 

hangat, mengurangi konsumumsi pada makanan dan minuman yang 

mengandung kafein, meningkatkan konsumsi sayur, buah, daging, ikan dan 

yang mengandung vitamin B6. 

10.  Jelaskan penanganan pada nyeri menstruasi selain terapi obat. 

Rasional : penanganan pada nyeri menstruasi selain dengan terapi obat 

yaitu pola hidup sehat, pengompresan perut bagian bawah dengan 



60 
 

menggunakan air hangat yang telah dimasukan ke dalam botol, melakukan 

posisi knee chest, mandi dengan air hangat. 

11. Memberikan motivasi pada pasien bahwa kondisinya sekarang akan baik-

baik saja. Dan menganjurkan kepada pasien agar tetap berdo,a meminta 

kesembuhan kepada Allah SWT.  

Rasional : agar pasien merasa tenang dan bersedia mengikuti anjuran untuk 

tetap berdoa meminta kesembuhan kepada Allah SWT.  

12. Menganjurkan pasien untuk istirahat yang cukup. 

Rasional : adanya penigkatan fungsi-fungsi fisiologis tubuh diperlukan 

istirahat yang cukup pada otot serta mengurangi beban kerja jantung. 

13. Mendiskusikan kunjungan ulang 5 hari lagi atau jika ada keluhan dan nyeri 

semakin hebat. 

Rasional : Agar tidak terjadi masalah yang lebih berat pada pasien.  

14.  Melakukan pendokumentasian  

Rasional : pencatatan yang baik dapat menjadi pegangan jika terjadi 

sesuatu pada pasien. 

Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan 

Tanggal 18 Maret  2022, Pukul : 08.00 Wita 

1. Menyambut pasien dengan senyum, sapa, salam, sopan dan santun (5S) 

Hasil : pasien merasa senang dan bahagia 

2. Meminta persetujuan pada pasien sebelum melakukan tindakan. 

Hasil : pasien bersedia untuk dilakukan pemeriksaan  



61 
 

3. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan menjelaskan hal-hal yang 

di anggap penting. 

Hasil : pasien mendengarkan penjelasan petugas tetapi pasien masih merasa 

cemas dengan keadaannya. 

4. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada pasien dengan 

melibatkan keluarga. 

Hasil : pasien merasa tenang 

5. Memberitahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan  

Hasil : pasien mengerti dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. 

6. Menjelaskan kepada pasien tentang nyeri yang dirasakan yaitu pasien 

mengalami nyeri haid yang disebut dengan dismenorea. 

Hasil : pasien mengerti dan senang bahwa nyeri yang dirasakannya merupakan 

hal yang normal. Pasien meminta saran untuk terapi obat maupun cara yang 

dapat menurunkan intensitas nyerinya. 

7. Menjelaskan hal-hal yang dapat menimbulkan nyeri menstruasi atau 

dismenorea yang berlebihan yaitu gejala fisik yang kerap dirasakan saat  

dismenorea adalah nyeri perut bagian bawah, kram, sakit pinggang, sakit 

kepala, mual dan muntah, diare, pusing, lemas dan nyeri otot. Sedangkan 

gejala psikologisnya yaitu mudah marah, kesepian, tidak konsentrasi, cemas, 

malas dan sulit tidur. 

Hasil : pasien mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan. 

8. Menjelaskan pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi dan 

menyembuhkan nyeri haid yaitu menghindari stress yang menimbulkan 
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kecemasan, memiliki pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, tidak 

merokok, tidak meminum-minuman keras, olahraga tertatur, mengurangi 

konsumsi pada 66 makanan dan minuman yang mengandung kafein, 

meningkatkan konsumsi sayur, daging, buah-buahan, ikan dan yang 

mengandung vitamin B6. 

Hasil : pasien mengerti dan akan memulai menerapkan cara pencegahan untuk 

menyembuhkan atau mengurangi nyeri menstruasi. 

9. Menjelaskan penanganan pada nyeri menstruasi selain dengan terapi obat. 

Penanganan pada nyeri menstruasi selain dengan terapi obat yaitu pola hidup 

sehat, mengompres perut bagian bawah dengan menggunakan air hangat dan 

mandi dengan air hangat. 

Hasil : pasien mengerti dan bersedia melakukan semua anjuran yang telah 

diberikan. 

10. Menganjurkan kepada pasien untuk istirahat yang cukup. 

Hasil : pasien bersedia ingin melakukan apa yang telah dianjurkan. 

11. Mengobservasi tanda-tanda vital 

Hasil :   Tekanan darah  : 110/70 mmHg 

Nadi    : 80x/menit 

Suhu    : 36,6   

Pernapasan   : 20x/menit 

12. Memberikan motivasi pada pasien bahwa kondisinya sekarang akan baik-baik 

saja. Menganjurkan pasien untuk selalu berdoa dan berdzikir kepada Allah 

SWT, untuk meminta perlindungan kepadanya. 
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Hasil : pasien bersedia  

13. Melakukan kunjungan ulang 3 hari lagi atau jika ada keluhan dan nyeri 

semakin hebat. 

Hasil : pasien bersedia melakukan kunjungan ulang 

14. Melakukan pendokumentasian 

Hasil : telah dilakukan pendokumentasian 

Langkah VII : Evaluasi 

Tanggal 18 Maret  2022, Pukul : 08.00 Wita 

1. Pasien merasa senang dan bahagia  

2. Pasien bersedia dilakukan pemeriksaan ulang 

3. Pasien mendengarkan penjelasan petugas, tetapi pasien masih merasa cemas dengan 

keadaanya. 

4. Pasien merasa tenang 

5. Tanda-tanda vital 

Tekanan Darah   : 110/70 mmHg 

Nadi    : 80x/menit 

Suhu    : 36,6   

Pernapasan   : 20x/menit 

6. Pasien mengerti dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan 

7. Pasien mengerti dan senang bahwa nyeri yang dirasakannya merupakan hal yang 

normal. Pasien meminta saran untuk terapi obat maupun cara yang dapat menurunkan 

intensitas nyerinya. 
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8. Pasien mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan. 

9. Pasien mengerti dan akan menerapkan cara pencegahan untuk menyembuhkan atau 

mengurangi nyeri menstruasi. 

10. Pasien mengerti dan bersedia melakukan semua anjuran yang telah diberikan. 

11. Pasien bersedia ingin melakukan apa yang telah dianjurkan. 

12. Pasien senantiasa berdoa kepada Allah SWT. 

13. Pasien bersedia melakukan kunjungan ulang. 

14. Telah dilakukan pendokumentasian. 

Dokumentasi Kunjungan ke 1. 
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PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA Nn ”A” 

DENGAN DISMENOREA PRIMER 

TANGGAL 18 MARET 2022 

No. induk siswa  : 245xxx 

Tanggal masuk  : 18 Maret 2022  pukul : 08 : 00  wita 

Tanggal pengkajian  : 18 Maret 2022  pukul : 08 : 00 wita 

Pengkaji   : Fera Mirnawati 

Identitas Pasien 

Nama    : Nn ”A”  

Umur    : 18 Tahun 

Nikah / lamanya  : - 

Suku    : Makassar 

Agama   : Islam 

Pendidikan   : SMA 

Pekerjaan   : Pelajar 

Alamat   : Samata Gowa 
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Data Subjektif 

1. Pasien mengatakan saat ini sedang menstruasi hari kedua dan merasakan nyeri 

pada perut bagian bawah dan sakit pinggang sehingga mengganggu 

aktivitasnya. Setiap menstruasi pasien merasakan nyeri pada perut bagian 

bawah dan merasa mengganggu aktivitasnya dan akan mereda apabila 

diberikan kompres air hangat dan istirahat. Pasien juga mengatakan bahwa 

sering merasa gelisah dan mudah menangis. 

2. Pasien merasa nyeri hebat pada perut bagian bawah sejak tanggal 17 Maret 

2022 

3. Pasien mengatakan sebelum haid sering merasa nyeri pada  perut bagian 

bawah. 

4. Pasien mengatakan sebelum haid sering merasakan sakit  pinggang. 

5. Pasien belum pernah menikah dan tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi 

apa pun. 

6. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit kanker mammae, tidak ada riwayat 

pendarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya dan tidak ada 

riwayat penyakit menular dan menurun serta tidak ada riwayat penyakit 

jantung, DM dan hipertensi. 

Data Objektif 

1. Keadaan umum pasien   : baik 

2. Kesadaran     : composmentis 

3. Status emosional    : stabil 
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4. Tinggi badan    : 155 cm 

5. Berat badan sekarang   : 49 kg 

6. Tanda-tanda vital  

Tekanan darah    : 110/70 mmHg 

Nadi     : 80x/menit 

Suhu     : 36,6   

Pernapasan    : 20x/menit 

7. Pemeriksaan fisik head to toe 

a. Kepala : rambut tampak bersih, hitam, lurus, tidak rontok, simetris dan 

tidak ada benjolan. 

b. Wajah : simetris kiri dan kanan, ekspresi wajah pasien tampak cemas, tidak 

tenang dan tampak pucat, tidak ada oedema dan nyeri tekan. 

c. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva tampak sedikit pucat dan sklera 

putih. 

d. Mulut : bibir pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada 

caries pada gigi. 

e. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis. 

f. Payudara : simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak ada 

benjolan dan nyeri tekan. 

g. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi dan tidak ada benjolan dan nyeri 

tekan. 

h. Genetalia : tidak ada kelainan, tidak ada pembengkakan dan nyeri tekan. 

i. Anus : tidak ada hemoroid pada anus. 
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j. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices, refleks patella kiri 

dan kanan (+). 

8. Pemeriksaan penunjang 

     Pemeriksaan laboratorium dilakukan di PKM Samata Gowa pada 

tanggal 18 Maret  2022, Pukul : 10.00 Wita 

Hb    : 11,6 gr% 

Golongan darah  : O 

Asessesment  

Nn ”A” umur 18 tahun dengan dismenorea primer. 

Planning  

Tanggal 18 Maret 2022, Pukul : 08.00 wita 

1. Menyambut pasien dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun (5S) 

Hasil : Pasien merasa senang dan bahagia. 

2. Meminta persetujuan pada pasien sebelum melakukan tindakan  

Hasil : Pasien bersedia dilakukan pemeriksaan. 

3. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan menjelaskan hal-hal yang 

dianggap penting. 

Hasil : Pasien mendengarkan penjelasan petugas tetapi pasien masih merasa 

cemas dengan keadaannya. 

4. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada pasien dengan 

melibatkan keluarga. 
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Hasil : Pasien merasa senang. 

5. Mengobservasi tanda-tanda vital 

Hasil : Tekanan darah  : 110/70 mmHg 

Nadi    : 80x/menit 

Suhu    : 36,6  

Pernapasan   : 20x/menit 

6. Memberitahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. 

Hasil : Pasien mengerti dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. 

7. Menjelaskan kepada pasien tentang nyeri yang dirasakan yaitu pasien 

mengalami nyeri haid yang disebut dengan dismenorea. 

Hasil : Pasien mengerti dan senang bahwa nyeri yang dirasakannya 

merupakan hal yang normal. Pasien meminta saran untuk terapi obat maupun 

cara yang dapat menurunkan intensitas nyerinya. 

8. Menjelaskan hal-hal yang dapat menimbulkan nyeri haid atau dismenorea 

yang berlebihan yaitu gejala fisik yang kerap dirasakan saat dismenorea 

adalah nyeri pada perut bagian bawah, sakit pinggang, sakit kepala, pusing, 

mual dan muntah, diare. Sedangkan gejala psikologisnya yaitu mudah marah, 

cemas, kesepian, tidak konsentrasi, malas dan sulit tidur.  

Hasil : Pasien mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan. 

9. Menjelaskan pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi dan 

menyembuhkan nyeri menstruasi yaitu menghindari stres yang menimbulkan 

kecemasan, memiliki pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, tidak 

merokok, tidak meminum-minuman keras, olahraga teratur, mengurangi 
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konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein, meningkatkan 

konsumsi sayur, buah, daging, ikan dan yang mengandung vitamin B6. 

Hasil : Pasien mengerti dan akan memulai menerapkan cara pencegahan untuk 

menyembuhkan atau mengurangi nyeri pada saat menstruasi. 

10. Menjelaskan penanganan pada nyeri menstruasi selain dengan terapi obat. 

Penanganan pada nyeri haid selain dengan terapi obat yaitu pola hidup sehat, 

pengompresan pada perut bagian bawah dengan menggunakan air hangat serta 

mandi dengan air hangat. 

Hasil : Pasien mengerti dan bersedia melakukan semua anjuran yang telah 

diberikan. 

11. Menganjurkan kepada  pasien untuk istirahat yang cukup. 

Hasil : Pasien bersedia ingin melakukan apa yang telah dianjurkan. 

12. Memberikan motivasi pada pasien bahwa kondisinya sekarang akan baik-baik 

saja. Menganjurkan pasien untuk selalu berdo,a dan berdzikir kepada Allah 

SWT, untuk meminta perlindungan kepadanya. Berikut ini surah yang telah 

diajarkan kepada pasien.  

Hasil : Pasien bersedia melakukannya. 

13. Melakukan kunjungan ulang 3 hari lagi atau jika ada keluhan dan nyeri yang 

semakin hebat. 

Hasil : Pasien bersedia melakukan kunjungan ulang 

14. Melakukan pendokumentasian. 

Hasil : Telah dilakukan pendokumentasian. 
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PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA 

NN  ”A” DENGAN DISMENOREA PRIMER 

TANGGAL 22 MARET 2022 

No. Induk siswa  : 245xxx 

Tanggal masuk  : 22 Maret 2022  Pukul : 09.10 wita 

Tanggal pengkajian : 22 Maret 2022  Pukul : 09.10 wita 

Nama pengkaji  : Fera Mirnawati 

Identitas pasien  

Nama    : Nn ”A”  

Umur    : 18 Tahun 

Nikah / lamanya  : - 

Suku    : Makassar 

Agama   : Islam 

Pendidikan   : SMA 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Samata Gowa 
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Data Subjektif 

1. Pasien mengatakan telah mengikuti semua  arahan yang telah disarankan oleh 

bidan. 

2. Pasien merasa sudah tidak merasakan nyeri pada perut bagian bawah. 

3. Pasien mengatakan sudah tidak merasa cemas dan sudah mampu mengontrol 

emosinya. 

4. Pasien mengatakan hari ini merupakan hari ke enam menstruasi. 

5. Pasien merasa kondisinya sekarang sudah lebih baik dibandingkan kondisi 

sebelumnya. 

Data Objektif 

1. Keadaan umum pasien   : Baik  

2. Kesadaran     : Composmentis 

3. Status emosional    : Stabil 

4. Tanda-tanda vital 

a. Tekanan darah   : 120/80 mmHg 

b. Nadi     : 80x/Menit 

c. Suhu     : 36,6  

d. Pernapasan    : 22x/Menit 

5. Pemeriksaan fisik head to toe 

a. Wajah  : simetris kiri dan kanan, tidak ada oedema dan nyeri tekan 

b. Mata  : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera putih. 
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c. Mulut  : bibir tidak pucar, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak 

ada caries pada gigi. 

d. Leher  : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis. 

e. Payudara : simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak ada 

benjolan dan nyeri tekan. 

f. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi dan tidak ada benjolan serta nyeri 

tekan. 

g. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices, tidak ada oedema, 

refleks patella kiri dan kanan (+). 

Asessment  

Nn “A” Umur 18 tahun telah sembuh dari Dismenore atau nyeri haid. 

Planning 

Tanggal 22 Maret 2022, Pukul : 09.10 wita 

1. Menyambut pasien dengan senyum,salam,sapa, sopan dan santun (5S). 

Hasil : Pasien merasa senang dan bahagia 

2. Meminta persetujuan pada pasien sebelum melakukan tindakan. 

Hasil : Pasien bersedia dilakukan pemeriksaan. 

3. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan menjelaskan hal-hal yang 

dianggap penting. 

Hasil : Pasien mendengarkan penjelasan petugas tetapi pasien masih merasa 

cemas dengan keadaannya. 



74 
 

4. Menjelaskan kepada pasien bahwa kondisinya sekarang sudah dalam keadaan 

normal. 

Hasil : Pasien merasa tenang dan senang mengetahui kondisinya saat ini. 

5. Menjelaskan kembali pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi dan 

menyembuhkan nyeri menstruasi yaitu menghindari stress yang menimbulkan 

kecemasan, memiliki pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, tidak 

merokok, tidak meminum-minuman keras, olahraga tertatur, mengurangi 

konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein, meningkatkan 

konsumsi sayur, buah, daging, ikan dan yang mengandung vitamin B6. 

Hasil : Pasien mengerti dan akan memulai menerapkan cara pencegahan untuk 

menyembuhkan atau menguramgi nyeri menstruasi. 

6. Mengingatkan kembali penanganan pada nyeri menstruasi dengan 

menggunakan terapi obat seperti Ibu Profen, adapun manfaat dari obat tersebut 

yaitu untuk mengurangi nyeri selama menstruasi berlangsung. 

Hasil : Pasien mengerti dan bersedia melakukan semua anjuran yang telah 

diberikan. 

7. Menganjurkan kepada pasien untuk istirahat yang cukup. 

Hasil : Pasien bersedia ingin melakukan apa yang telah dianjurkan. 

8. Menganjurkan ibu untuk selalu berdo,a dan berdzikir kepada Allah SWT 

untuk meminta perlindungan kepadanya. 

Hasil : Pasien bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan oleh bidan. 

9. Melakukan pendokumentasian. 

Hasil : telah dilakukan pendokumentasian. 
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Dokumentasi Kunjungan ke 2. 
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PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA 

NN ”A” DENGAN DISMENOREA PRIMER 

TANGGAL 25 APRIL 2022 

No. induk siswa  : 245xxx 

Tanggal masuk  : 25 April 2022  Pukul : 14.30 wita 

Tanggal pengkajian  : 25 April 2022  Pukul : 14.30 wita  

Nama pengkaji  : Fera Mirnawati 

Identitas pasien  

Nama    : Nn ”A” 

Umur    : 18 Tahun 

Nikah /lamanya  : - 

Suku    : Makassar 

Agama   : Islam 

Pendidikan   : SMA 

Pekerjaan   : Pelajar 

Alamat   : Samata Gowa 

 



77 
 

Data subjektif  

1. Pasien mengatakan sudah mulai dapat beradaptasi dengan kondisinya saat ini. 

2. Pasien mengatakan bahwa kondisinya semakin hari semakin baik. 

3. Pasien mengatakan sudah mampu mengatasi rasa cemas yang sering 

dirasakan. 

4. Pasien mengatakan telah melakukan dan mengikuti semua anjuran yang telah 

diarahkan oleh bidan. 

Data objektif 

1. Keadaan umum pasien  : baik 

2. Kesadaran    : composmentis 

3. Status emosional   : stabil  

4. Tanda-tanda vital  

a. Tekanan darah   : 120/80 mmHg 

b. Nadi    : 80x/menit 

c. Suhu    : 36,6  

d. Pernapasan   : 22x/Menit 

5. pemeriksaan fisik head to toe 

a. Wajah   : Simetris kiri dan kanan, tidak ada oedema dan nyeri tekan, 

tampak merasa senang. 

b. Mata   : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera 

putih. 
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c. Mulut   : Bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal, 

tidak ada caries pada gigi. 

d. Leher   : Tidak pembesaran pada kelenjar tyroid, limfe dan vena 

jugularis. 

e. Ekstremitas  : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices, tidak ada 

oedema, refleks patella kiri dan kanan (+). 

Asessment  

Nn “ A” umur 18 tahun telah sembuh dari dismenorea primer. 

Planning  

Tanggal 25 April 2022, Pukul : 14.30 wita 

1. Menyambut pasien dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S). 

Hasil : Pasien merasa senang dan bahagia 

2. Menganjurkan pasien untuk ke fasilitas kesehatan apabila mengalami 

kelainan. 

Hasil : Pasien bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan. 

3. Menjelaskan kepada pasien bahwa kondisinya sekarang sudah dalam keadaan 

normal. 

Hasil : Pasien merasa tenang dan senan mengetahui keadaannya saat ini. 

4. Menganjurkan pasien untuk menghindari semua aktivitas yang membuat 

tubuh mudah lelah dan istirahat yang cukup. 

Hasil : Pasien mengerti dan bersedia melakukannya. 

5. Menganjurkan kepada pasien untuk istirahat yang cukup. 
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Hasil : Pasien bersedia ingin melakukan apa yang telah dianjurkan. 

6. Menganjurkan pasien untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang 

seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, tahu, tempe, untuk mengurangi 

resiko yang dismenorea primer. 

Hasil : Pasien bersedia melakukan apa yang dianjurkan. 

7. Melakukan pendokumentasian. 

Hasil : telah dilakukan pendokumentasian. 

Dokumentasi Kunjungan ke 3. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang asuhan kebidanan 

pada Remaja Nn ”A” dengan Dismenorea Primer selama  2 bulan di Pesantren 

Guppi Samata.  

Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan 

pendekatan asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu : pengumpulan data 

dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau 

masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan 

tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan 

mengevaluasikan asuhan kebidanan. 

Pada studi kasus ini kunjungan dilakukan sebanyak 3 kali kunjungan yaitu 

kunjungan di Pesantren Guppi Samata Gowa sebanyak 1 kali dan kunjungan di 

rumah pasien sebanyak  2 kali. Kunjungan di Pesantren Guppi Samata Gowa pada 

tanggal 18 Maret 2022, sedangkan kunjungan Rumah dilakukan pada tanggal 22 

Maret 2022 di menstruasi bulan pertama. Selanjutnya menstruasi di bulan ke dua 

dilakukan kunjungan rumah 1 kali saja pada tanggal 25 April 2022, Pukul 14.30 

wita. 

Pada bab ini penulis akan membahas berdasarkan pendekatan asuhan 

kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu : pengumpulan data dasar, merumuskan 

diagnosa atau masalah aktual, merumuskan diagnosa atau masalah potensial, 
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melakukan tindakan segera dan kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan 

kebidanan, melakukan tindakana asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan 

kebidanan. 

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar 

     Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan 

mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien, 

riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan 

kebutuhan, meninjau catatan tervaru atau catatan sebelumnya, meninjau data 

laboratorium. Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari 

semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini, bidan 

mengumpulkan data dasar awal secara lengkap (Mangkuji, 2012 : 5).  

     Kegiatan pengumpulan data dimulai sejak klien masuk dan dilanjutkan 

secara terus menerus selama proses asuhan berlangsung. Data dapat 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi paling 

akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin dan upaya sekecil mungkin. 

Pasien adalah sumber informasi yang paling akurat dan ekonomis yang 

disebut dengan sumber data primer. Sumber data alternatif atau sumber data 

sekunder adalah data yang sudah ada, praktikan kesehatan lain dan anggota 

keluarga (Asri, 2010 : 27-28). 

     Nn “A” Usia 18 tahun, didapatkan mengalami dismenorea priemer di 

Pesantren Guppi Samata pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 08.00 wita, 

dengan keluhan nyeri perut bagian bawah sehingga mengganggu aktivitasnya. 

Setiap menstruasi pasien merasakan nyeri pada perut bagian bawah dan 
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merasa mengganggu aktivitasnyandan akan mereda apabila dikompres dengan 

air hangat dan istrirahat. Pasien merasa nyeri hebat pada perut bagin bawah 

sejak tanggal 17 Maret 2022, pasien mengatakan sebelum haid sering merasa 

nyeri pada perut bagian bawah dengan siklus haid normal yaitu 28-30 hari dan 

lama haid 7 hari. Pasien mengatakan belum menikah dan tidak pernah hamil, 

keguguran serta melahirkan dan belum pernah menggunakan alat kontrasepsi 

apapun. 

     Pasien mengatakan saat ini sedang menstruasi hari pertama dan 

merasakan nyeri hebat pada perut bagian bawah sehingga menganggu 

aktivitasnya. Pasien mengatakan dirinya belum pernah mendapat pengobatan 

apa pun dan pasien mengatakan tidak ada alergi obat serta pasien mengatakan 

tidak sedang dan tidak pernah menderita penyakit menular, menurun dan 

menahun seperti dada berdebar-debar (jantung), sering makan, minum dan 

kencing (DM), sesak nafas (Asma), sakit kuning (Hepatitis), tekanan darah 

>140/90 mmHg (Hipertensi), kejang sampai keluar busa (Epilepsi) dan 

keputihan gatal-gatal (PMS). Pasien mengatakan tidak pernah mengalami 

operasi apapun. 

     Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, status 

emosional stabil, keadaan umum baik, Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi 

:80x/menit, Suhu : 36,6  , Pernapasan: 20x/menit, ekspresi wajah tampak 

cemas, tidak tenang dan tampak pucat, tidak ada oedema dan nyeri tekan, 

kedua konjungtiva tampak sedikit pucat dan sklera putih, bibir pucat, tidak ada 

sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada caries pada gigi. Dibagian leher 
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tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis, dan pada 

payudara tampak simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak ada 

benjolan dan nyeri tekan.  

     Tidak ada luka bekas operasi pada bagian abdomen dan tidak ada 

benjolan serta nyeri tekan, tidak ada kelainan pada organ genetalia, tidak ada 

pembengkakakan dan nyeri tekan, tidak ada hemoroid pada anus. Ekstremitas 

kiri dan kanan (+), tidak ada varices, tidak ada oedema, refleksa patella kiri 

dan kanan (+). Pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil laboratorium 

dilakukan di PKM Samata Gowa pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 10.00 

hemoglobin 11,6 gr%, albumin (-) negatif dan HbsAg (-) negatif , golongan 

darah O. 

     Secara klinis pubertas dimulai dengan timbulnya ciri-ciri kelamin 

sekunder dan berakhir  jika sudah ada kemampuan reproduksi. Pada wanita, 

tahap pra puber di usia 10-13 tahun, puber 13-17 tahun dan pasca puber 17-21 

tahun. Pada pria, tahap pra puber 14-16 tahun, puber 14-17 tahun dan pasca 

puber 17-21 tahun. Datangnya menstruasi pertama merupakan salah satu 

peristiwa penting pada masa pubertas remaja putri sekaligus pertanda biolgis 

dari kematangan seksual (Nurul, 2018 : 33). 

     Adapun perubahan fisik yang terjadi pada remaja putri saat terjadi 

menstruasi yaitu pertambahan tinggi badan, pertumbuhan rambut di daerah 

kemaluan dan ketiak kulit menjadi lebih halus, suara menjadi lebih halus dan 

tinggi, payudara mulai membesar, pinggul semakin membesar, paha membulat 

dan mengalami menstruasi pertama (Menarche) (Desta Ayu, 2019 : 119). 
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     Dismenorea adalah suatu ketidak nyamanan tertentu selama hari 

pertama atau hari kedua menstruasi yang umum terjadi dan ditandai dengan 

kram perut, nyeri abdomen dan pegal pada kaki (Dewi & Pudjiastuti, 2016). 

     Menstruasi pertama atau menarche adalah menstruasi awal yang biasa 

terjadi pada masa pubertas dalam rentang usia 10-16 tahun yang pertanda 

biologis kematangan seksual wanita, pada permulaan menstruasi hanya 

hormon estrogen saja yang dominan, Coad dan Dunstal (2006). Hormon 

estrogen dominan inilah yang berperang sangat penting untuk terjadinya 

pertumbuhan dan perkembangan tanda seks sekunder pada seorang wanita 

(Manuaba, dkk, 2009) (Nurul, 2018 : 12). 

     Pada kasus pasien Nn “A” data yang diperoleh menunjukkan adanya 

persamaan gejala yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga 

tidak menemukan adanya kesenjangan. 

B. Langkah II : Diagnosa Masalah Aktual 

     Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan 

semua data yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosa atau 

masalah. Diagnosa yang dirumuskan adalah diagnosis dalam ringkup praktik 

kebidanan yang tergolong pada nomeklatur standar diagnosis, sedangkan 

perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan hasil pengkajian 

(Mangkuji, 2012 : 5). 

     Hasil pengkajian data subjektif dan data objektif yang diperoleh 

menunjukkan diagnosis dismenorea primer yang dimana pasien di dapatkan di 

Pesantren Guppi Samata Gowa pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 08.00 wita 
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dengan keluhan nyeri hebat pada perut bagian bawah sehingga menganggu 

aktivitasnya. Setiap menstruasi pasien merasakan nyeri pada perut bagian 

bawah dan merasa menganggu aktivitasnya dan akan mereda apabila 

dikompres dengan air hangat dan istirahat yang cukup. Keluhan yang 

dirasakan pasien sejak tanggal 17 Maret 2022, Pasien mengatakan belum 

pernah menikah dan tidak pernah menjadi akseptor KB jenis apapun. 

     Riwayat kesehatan yang lalu Nn ”A” tidak pernah mengalami penyakit 

yang serius dan dirawat dirumah sakit ataupun di puskesmas. Pemeriksaan 

keadaan pasien baik dan status emosional stabil. Hasil pemeriksaan tanda-

tanda vital semua dalam batas normal dan didapatkan ekspresi wajah pasien 

tampak cemas, tidak tenang dan tampak pucat, tidak ada oedema dan nyeri 

tekan. Konjungtiva tampak sedikit pucat dan sclera putih. Bibir pucat, tidak 

ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada caries pada gigi. 

C. Langkah III : Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial 

     Pada langkah ini merupakan langkah ketika bidan melakukan 

identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi 

penanganannya. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan 

dilakukan pencegahan. Bidan harus waspada menghadapi diagnosis/masalah 

potensial yang benar-benar terjadi (Jannah, 2012 : 206-207). 

     Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman. Dalam 

mengidentifikasi diagnose atau masalah potensial dilakukan pengantisipasian 

penanganan yang kemungkinan muncul pada dismenorea primer. 
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     Terganggunya aktivitas sehari-hari karena adanya gejala fisik dan 

psikologis yang khas yang menandai dismenorea serta perubahan tingkah laku 

yang mengganggu hubungan interpersonal dan kualitas hidup wanita. Gejala 

yang paling sering dirasakan oleh sebagian besar perempuan yang mengalami 

dismenorea adalah rasa cepat marah, nyeri pada perut bagian bawah, nyeri 

punggung atau nyeri otot. 

     Pada kasus Nn ”A” penulis tidak menemukan kelainan dan komplikasi 

pada pasien yang mungkin bias terjadi pada kasus dismenorea karena telah 

dilakukan penanganan dismenorea pada pasien sesuai dengan teori sehingga 

tidak ada diagnosa potensial dan tidak ada kesenjangan antara kasus dengan 

teori. 

D. Langkah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan Segera atau Kolaborasi 

     Pada langkah ini, yang dilakukan oleh bidan adalah 

mengidentifikasikan perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk 

konsultasi atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya 

sesuai dengan kondisi klien. Sesuai dengan data yang diperoleh pada kasus 

pasien dengan dismenorea primer tidak diperlukan tindakan segera. 

E. Langkah V : Rencana Tindakan 

     Pada langkah ini dilakukan tindakan asuhan yang menyeluruh 

berdasarkan langkah sebelumnya. Semua perencanaan yang dibuatkan harus 

berdasarkan perimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori Up To Date, 

perawatan berdasarkan bukti (evidence besed care). Dalam menyusun rencana 

sebaiknya pasien dilibatkan karena pada akhirnya pengambilan keputusan 
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dalam melaksanakan suatu rencana asuhan harus disetujui oleh pasien. Untuk 

menghindari perencanaan asuhan yang tidak terarah, maka dibuat terlebih 

dahulu pola pikir sebagai berikut. Tentukan tujuan tindakan yang akan 

dilakukan, meliputi sasaran dan target hasil yang akan dicapai. Kaji ulang 

apakah rencana asuhan sudah meliputi semua aspek kesehatan terhadap wanita 

(Jannah, 2012 : 208-209). 

     Bila diagnosis asuhan dismenorea ditegakkan, rencana asuhan yang 

diberikan adalah memberitahu pasien dan keluarga hasil dari pemeriksaan, 

melakukan pemantauan tanda-tanda vital setiap kunjungan untuk mengetahui 

keadaan tekanan darah pada pasien, melakukan perencanaan pada pasien 

untuk melakukan pemriksaan laboratorium untuk memastikan pasien dalam 

keadaan baik, memberikan dukungan psikologis pada ibu, menjaga privasi dan 

kebersihan pasien. 

     Penatalaksanaan pada kasus dismenorea yaitu dilakukan secara 

konsisten dan sistematik menggunakan praktik pencegahan dengan 

memberikan asuhan secara rutin selama +4 minggu sampai keadaan pasien 

dalam batas normal, setiap tindakan yang dilakukan dapat berupa asuhan yang 

terfokus seperti dengan penerapan asuhan yang diakukan secara rutin selama 

pemantauan, termasuk menjelaskan pada ibu dan keluarganya mengenai 

segala tindakan dan tujuan yang akan diakukan dalam pemeriksaan. 

     Rencana asuhan pada kasus Nn ”A” disusun berdasarkan teori dengan 

melihat kondisi dari kebutuhan pasien. Hasil pengkajian anamnesis, 

pemeriksaan fisik dan pada pasien yaitu Nn ”A” datang dengan keluhan nyeri 
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perut pada bagian bawah pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 08.00 wita. pada 

pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran composmentis, keadaan umum pasien 

tampak lemas, keadaan emosional stabil, Tekanan Darah: 110/70 mmHg, 

Nadi: 80x/menit, Suhu: 36,6 , Pernapasan: 20x/menit, ekspresi wajah pasien 

tampak cemas, tidak tenang dan tampak lesuh, kedua konjungtiva tampak 

pucat dan sklera putih, tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid dan vena 

jugularis, payudara tampak simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, 

tidak ada benjolan dan nyeri tekan. 

     Tidak ada luka bekas operasi dan tidak ada benjolan serta nyeri tekan 

pada bagian abdomen. Tidak ada kelainan, tidak ada pembengkakan dan nyeri 

tekan pada genetalia, tidak ada hemoroid pada anus dan ekstremitas simetris 

kiri dan kanan, tidak ada  varices, tidak ada oedema, reflex patella kiri dan 

kanan (+), pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil laboratorium Hb : 

11,6 gr%, Albumin : (-), tidak terdapat protein dalam urin, reduksi : (-), 

HbsAg : (-). 

     Rencana asuhan yang telah disusun yaitu menyambut pasien dengan 

senyum,salam,sapa,sopan dan santun (5S). Meminta persetujuan pada pasien 

sebelum melakukan tindakan, menjelaskan hal-hal yang dianggap penting. 

Memberikan dukungan psiologis dan spiritual pada pasien dengan melibatkan 

keluarga dan melakukan observasi tanda-tanda vital. 

     Memberitahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, 

menjelaskan kepada pasien tentang nyeri yang dirasakan yaitu pasien 

mengalami nyeri pada saat menstruasi yang disebut dengan dismenorea serta 
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menjelaskan hal-hal yang dapat menimbulkan nyeri haid atau dismenorea, 

yaitu gejala fisik yang kerap dirasakan saat dismenorea adalah kram, sakit 

kepala, mual dan muntah, diare, nyeri perut bagian bawah, sakit pinggang, 

nyeri otot serta pusing. Sedangkan gejala psikologisnya yaitu mudah marah, 

cemas, kesepian, tidak konsentrasi, malas dan sulit tidur. 

     Menjelaskan pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi dan 

menyembuhkan nyeri haid yaitu menghindari stress yang menimbulkan 

kecemasan, memiliki pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, tidak 

meminum-minuman keras, olahraga teratur, mengurangi konsumsi makanan 

dan minuman mengandung kafein, meningkatkan konsumsi sayur, buah, 

daging, ikan yang mengandung vitamin B6. 

     Menjelaskan penanganan pada nyeri haid selain dengan terapi obat. 

Penanganan pada nyeri haid selain dengan terapi obat yaitu pola hidup sehat, 

pengompresan perut pada bagian bawah menggunakan air hangat, mandi 

dengan air hangat dan menganjurkan kepada pasien untuk istirahat yang cukup 

serta memberikan motivasi pada pasien bahwa kondisinya sekarang akan baik-

baik saja. Menganjurkan pasien untuk selalu berdoa dan berdzikir kepada 

Allah SWT untuk meminta perlindungan kepadanya. Melakukan kunjungan 

ulang 3 hari lagi atau jika ada keluhan dan nyeri semakin hebat dan melakukan 

pendokumentasian. 

     Rencana asuhan kebidanan yang telah disusun berdasarkan 

diagnosa/masalah aktual dan potensial hal ini menunjukkan tidak ada 
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kesenjangan antara teori dengan manajemen asuhan kebidanan pada 

penerapan studi kasus di lahan praktek. 

F. Langkah VI : Penatalaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan 

     Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang diuraikan 

pada langkah kelima di atas dilaksanakan secara efisiensi dan aman. Realisasi 

dari perencanaan dapat dilakukan oleh bidan, pasien atau anggota keluarga 

lain. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab 

atas terlaksananya seluruh perencanaan (Jannah, Nurul, 2012 : 209). 

     Pada studi kasus Nn ”A” dengan dismenorea semua tindakan yang 

direncanakan terlaksana dengan baik. Seperti dengan menyambut pasien 

dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S). Meminta persetujuan 

pada pasien sebelum melakukan tindakan, menjelaskan hasil pemeriksaan 

kepada pasien dan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting. Memberikan 

dukungan psikologis dan spiritual pada pasien dengan melibatkan keluarga 

dan melakukan observasi tanda-tanda vital.  

     Memberitahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, 

menjelaskan kepada pasien tentang nyeri yang dirasakan yaitu pasien 

mengalami nyeri haid yang disebut dismenorea serta menjelaskan hal-hal yang 

dapat menimbulkan nyeri haid atau dismenorea yang berlebihan yaitu gejala 

fisik yang kerap dirasakan saat dismenorea adalah kram, sakit perut, sakit 

pinggang, diare, mual dan muntah, nyeri perut bagian bawah, nyeri otot dan 

punggung. Sedangkan gejala psikologisnya yaitu mudah marah, stress, 

kesepian, tidak konsentrasi, malas dan sulit tidur. 
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     Menjelaskan pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi dan 

menyembuhkan nyeri menstruasi yaitu menghindari stress yang menimbulkan 

kecemasan, memiliki pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, tidak 

meminum minuman keras, olahraga teratur, mengurangi konsumsi makanan 

dan minuman yang mengandung kafein, meningatkan konsumsi sayur, buah, 

daging, ikan dan yang mengandung vitamin B6. 

     Menjelaskan penanganan pada nyeri haid selain dengan terapi obat. 

Penanganan pada nyeri haid selain dengan terapi obat yaitu pola hidup sehat, 

pengompresan pada bagian yang nyeri dengan menggunakan air hangat, 

melakukan posisi knee chest, mandi dengan air hangat dan menganjurkan 

kepada pasien untuk istirahat serta memberikan motivasi pada pasien bahwa 

kondisinya sekarang akan baik-baik saja. Menganjurkan pasien untuk selalu 

berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT untuk meminta perlindungan 

kepadanya.  

     Pemantauan selanjutnya yang dilakukan dirumah Nn ”A” pada tanggal 

22 Maret 2022, Pukul 09.10 wita yaitu pasien merasa keadaan semakin 

membaik, keadaan umum pasien baik, pasien merasa sudah tidak merasakan 

nyeri pada perut bagian bawah, pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan 

hasil Tekanan Darah: 120/80 mmHg, Nadi: 80x/menit, Suhu: 36,6  dan 

Pernapasan: 22x/menit. 

     Mengingatkan kembali penanganan pada nyeri haid selain dengan 

terapi obat. Penanganan pada nyeri haid selain dengan terapi obat yaitu pola 

hidup sehat, pengompresan pada bagian yang nyeri dengan menggunakan air 
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hangat, melakukan posisi knee chest, mandi dengan air hangat dan 

menganjurkan kepada pasien untuk istirahat yang cukup. Menganjurkan 

pasien utuk selalu berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT untuk meminta 

perlindungan kepadanya. 

     Pemantauan selanjutnya dilakukan di menstruasi bulan ke dua dirumah 

Nn ”A” pada tanggal 25 April 2022, Pukul 14.30 wita, pemantauan dilakukan 

dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital pasien pada hasil 

pemeriksaan didapatkan Tekanan Darah: 120/80 mmHg, Nadi: 80x/menit, 

Suhu:36,6  , Pernapasan: 22x/menit, keadaan pasien baik dan tidak 

merasakan nyeri perut bagian bawah. Asuhan yang diberikan yaitu 

menganjurkan pasien untuk dating ke fasilitas kesehatan apabila mengalami 

kelainan, menjlaksan kepada pasien bahwa kondisinya sekarang sudah dalam 

keadaan normal dan menganjurkan pasien untuk menghindari semua aktivitas 

yang membuat tubuh mudah lelah dan istirahat yang cukup. 

     Mengingatkan kembali penanganan pada nyeri haid selain dengan 

terapi obat. Penanganan pada nyeri haid selain dengan terapi obat yaitu pola 

hidup sehat, pengompresan pada bagian yang nyeri dengan menggunakan air 

hangat, melakukan posisi knee chest, mandi dengan air hangat, menganjurkan 

kepada pasien untuk istirahat yang cukup dan menganjurkan pasien untuk 

mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti sayur-sayuran, buah-

buahan, ikan, tahu, tempe untuk mengurangi resiko nyeri pada siklus 

menstruasi serta melakukan pendokumentasian. 
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     Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak 

menemukan hambatan yang berarti Karena seluruh tindakan yang dilakukan 

sudah berorientasi pada kebutuhan pasien. 

G. Langkah VII : Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan 

     Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan 

dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam 

mengatasi masalah yang dihadapi klien. Proses evaluasi merupakan langkah 

dari proses manajemen asuhan kebidanan, pada tahap ini penulis tidak 

mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan 

masalah teratasi tanpa adanya komplikasi. Pada kasus Nn ”A” dilakukan 

evaluasi yaitu pasien merasa senang dan bahagia. 

     Pasien bersedia dilakukan pemeriksaan dan pasien mendengarkan 

penjelasan petugas tetapi pasien masih cemas dengan keadaannya. Tanda-

tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan Darah: 120/80 mmHg, Nadi: 

80x/menit, Suhu: 36,6  , Pernapasan: 22x/menit. Pasien mengerti dan 

bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan pasien mengerti dan senang bahwa 

nyeri yang dirasakannya merupakan hal yang normal. Pasien meminta saran 

untuk terapi obat maupun cara yang dapat menurunkan intensitas nyerinya.  

     Pasien mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan dan mengerti 

dan akan memulai menerapkan cara pencegahan untuk menyembuhkan atau 

mengurangi nyeri haid. Pasien mengerti dan bersedia melakukan semua 

anjuran yang telah diberikan, pasien bersedia ingin melakukan apa yang telah 
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dianjurkan dan pasien senantiasa berdoa kepada Allah SWT serta bersedia 

melakukan kunjungan ulang dan semua tindakan telah di dokumentasikan. 

     Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari pemantauan pertama sampai 

pemantauan terakhir, semuanya berlangsung dengan baik, tidak ada 

komplikasi yang terjadi. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang 

diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.  

H. Pendokumentasian 

     Pada hari pertama, pasien didapatkan mengalami dismenorea primer 

pada tanggal 18 Maret 2022 di Pesantren Guppi Samata dan dilakukan 

pengumpulan data mulai dari  riwayat kesehatan yang sekarang dan riwayat 

kesehatan yang lalu, riwayat social ekonomi, riwayat psikologis, riwayat 

spiritual, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan penunjang. 

     Pasien mengatakan nyeri perut bagian bawah sehingga menganggu 

aktivitasnya. Setiap menstruasi pasien merasakan nyeri pada perut bagian 

bawah dan merasa mengganggu aktivitasnya dan akan mereda apabila 

diberikan kompres air hangat dan istirahat. Pasien merasa nyeri hebat pada 

perut bagian bawah sejak tanggal 17 Maret 2022. Pasien mengatakan sebelum 

haid sering merasa nyeri perut pada bagian bawah dengan siklus haid normal 

yaitu 28-30 hari dan lama haid 7 hari. Pasien mengatakan belum menikah dan 

tidak pernah hamil, keguguran serta melahirkan dan belum pernah 

menggunakan alat kontrasepsi apapun. 
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     Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran composmentis, status 

emosional stabil, keadaan umum baik, Tekanan Darah: 110/70 mmHg, Nadi: 

80x/menit, Suhu: 36,6 , Pernafasan: 20x/menit, ekspresi wajah pasien 

tampak cemas, tidak tenang dan tampak pucat, tidak ada oedema dan nyeri 

tekan, kedua konjungtiva tampak pucat dan sclera putih, bibir pucat, tidak ada 

sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada caries pada gigi. Dibagian leher 

tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis dan pada 

payudara tampak simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, tidak ada 

benjolan dan nyeri tekan. 

     Tidak ada luka bekas operasi pada bagian abdomen serta nyeri tekan, 

tidak ada kelainan pada organ genetalia, tidak ada pembengkakan dan nyeri 

tekan, tidak hemoroid pada anus. Ekstremitas simetris kiri dan kanan, tidak ad 

avarices, tidak ada oedema, refleks patella kiri dan kanan (+). Pada 

pemeriksaan penunjang didapatkan hasil laboratorium dilakukan di PkM 

Samata Gowa pada tanggal 18 Maret 2022, Hb:11,6 gr%, Albumin: Negatif (-) 

dan HbsAg: Negatif (-), Golongan Darah: A. 

     Pemantauan selanjutnya yang dilakukan dirumah pasien pada tanggal 

22 Maret 2022 yaitu pasien merasa keadaan semakin membaik, keadaan 

umum pasien baik, pasien merasa sudah tidak merasa nyeri pada perut bagiab 

bawah, pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil Tekanan Darah: 

120/80 mmHg, Nadi: 80x/menit, Pernafasan : 22x/menit dan Suhu: 36,6 . 

     Tindakan yang dilakukan dalam rencana tindakan pada pemantauan 

tanggal 22 Maret 2022 Yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien 
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dan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting. Menjelaskan kepada pasien 

bahwa kondisinya sekarang sudah dalam keadaan normal dan menjelaskan 

kembali pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi dan menyembuhkan 

nyeri haid yaitu menghindari stress yang menimbulkan kecemasan, memiliki 

pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, tidak merokok, tidak 

meminum-minuman keras, olahraga teratur, mengurangi konsumsi makanan 

dan minuman yang mengandung kafein, meningkatkan konsumsi sayur, buah-

buahan, daging, ikan dan mengandung vitamin B6. 

     Mengingatkan kembali penanganan pada nyeri haid, menganjurkan 

kepada pasien untuk istirahat yang cukup. Menganjurkan ibu untuk selalu 

berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT untuk meminta perlindungan 

kepadanya. Menjelaskan kepada pasien bahwa akan dilakukan kunjungan 

ulang pada tanggal 25 April 2022 dan melakukan pendokumentasian. 

     Pemantauan selanjutnya yaitu pemantauan dilakukan pada tanggal 25 

April 2022, pemantauan dilakukan dengan mengobservasi kembali tanda-

tanda vital pasien pada hasil pemeriksaan didapatkan hasil Tekanan Darah: 

120/80mmHg, keadaan pasien baik dan sudah tidak merasakan nyeri perut 

pada bagian bawah. Asuhan yang diberikan yaitu menganjurkan pasien untuk 

ke fasilitas kesehatan apabila pasien mengalami kelainan. Menjelaskan kepada 

pasien bahwa kondisinya sekarang sudah dalam keadaan normal dan 

menganjurkan pasien untuk menghindari semua aktivitas yang membuat tubuh 

mudah lelah dan istirahat yang cukup. 
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     Hasil dari kasus yang dialami Nn ”A” dengan dismenorea diatasi 

dengan membantu pasien untuk memperbaiki pola makan, pola istirahatnya 

dan menganjurkan pasien untuk tidak terlalu stress dan menyampaikan kepada 

pasien bahwa keadaannya normal serta pasien terlihat tampak tenang. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan yang telah penulis dapatkan dalam studi kasus dan pembahasan 

asuhan kebidanan pada Nn “ A” dengan dismenorea primer di Pesantren Guppi 

Samata, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang mungkin 

dapat berguna untuk peningkatan pelayanan asuhan kebidanan khususnya pada 

remaja dengan dismenorea primer. 

A. KESIMPULAN  

1. Dalam melakukan pengumpulan data dasar pada Nn ”A” dengan 

dismenorea primer dilaksanakan dengan pengumpulan data subjektif yang 

diperoleh dari hasil wawancara dimana pasien mengatakan nyeri pada perut 

bagian bawah. Data objektif yang diperoleh dari pemeriksaan fisik yakni 

pada pemeriksaan fisik di dapatkan kesadaran composmentis, status 

emosional stabil, keadaan umum baik, ekspresi wajah pasien tampak 

cemas, tidak tenang dan tampak pucat. 

2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual dilakukan dengan pengumpulan 

data secara teliti dan akurat, sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada  

Nn  ”A” dengan dismenorea primer. 

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

cepat dan tepat. 

4. Pada kasus ini tidak memerlukan tindakan kolaborasi dengan dokter SpOG. 
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5. Merencanakan asuhan yang menyeluruh, pada kasus ini rencana asuhan 

yang dilakukan adalah membantu pasien untuk memperbaiki pola makan, 

pola istirahatnya dan menganjurkan pasien untuk tidak terlalu stres. 

6. Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan pada Nn “ A” merupakan 

pelaksanaan dari rencana tindakan. 

7. Evaluasi, setelah dilakukan asuhan kebidanan pada remaja dengan 

dismenorea primer dan tidak terjadi komplikasi atau hal-hal yang tidak di 

inginkan. 

B. SARAN 

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus, penulis memberikan 

masukan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat. 

1. Bagi rumah sakit 

     Diharapkan bisa lebih meningkatkan profesionalisme dalam 

melaksanakan asuhan atau proses penyembuhan, khususnya pada remaja 

dengan dismenorea primer dan mencegah terjadinya komplikasi. 

2. Bagi pendidikan 

     Diharapkan agar institusi pendidikan dapat lebih meningkatkan dan 

menambah referensi sehingga dapat membantu penulis atau mahasiswa 

yang akan mengambil kasus yang sama. 

3. Bagi profesi 

     Meningkatkan mutu penanganan dan pelayanan bagi remaja dengan 

dismenorea primer secara cepat, tepat dan komprehensif.  
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4. Bagi penulis 

     Diharapkan dalam proses penelitian, tidak ditemukan kesenjangan 

antara teori dan kasus nyata di lapangan. 
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