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ABSTRAK 

JURUSAN KEBIDANAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

KARYA TULIS ILMIAH, FEBRUARI 2023 

Sulfiana, 70400119030 

Pembimbing I : Anieq Mumthi’ah Al Kautzar 

Pembimbing II : Ferawati Taherong  

“Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care Pada Ny “N” Dengan 

Bendungan Asi Di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tanggal 04 Agustus 2022” 

Bendungan ASI adalah ASI yang tidak segera dikeluarkan yang menyebabkan 

penyumbatan pada aliran vena dan limfe sehingga aliran susu menjadi terhambat dan 

tertekan kesaluran air susu ibu sehingga terjadinya peningkatan aliran vena dan limfe 

yang menyebabkan payudara bengkak. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan Asuhan Kebidanan pada Ny “N” 

Post Partum hari ke tiga dengan Bendungan ASI dengan menggunakan pendekatan 

manajemen asuhan kebidanan tujuh langkah varney dan pendokumentasian dalam 

bentuk SOAP. 

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “N” dengan Bendungan ASI 

tidak ditemukannya kendala dalam menangani masalah tersebut. Dalam 

penatalaksanaan pada Ny “N” dengan Bendungan ASI yaitu edukasi tentang 

perawatan payudara, tehnik dan posisi menyusui yang baik dan benar dan pemberian 

obat paracetamol 500 mg sebagai analgetik (anti nyeri). 

Kesimpulan dari studi kasus menunjukkan bahwa asuhan yang diberikan 

berhasil, dengan tidak ditemukannya komplikasi pada ibu, serta keadaan ibu 

membaik yang ditandai dengan payudara ibu telah kembali normal dan bayi telah 

aktif menyusu. 

 

Kata kunci : Nifas, Bendungan ASI, Tujuh Langkah Varney 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa nifas (puerperium) adalah masa setelah melahirkan bayi dan biasa disebut 

juga dengan masa pulih kembali, dengan maksud keadaan pulihnya alat reproduksi 

seperti sebelum hamil (Sutanto, 2018). Masa nifas merupakan proses pemulihan ibu 

setelah masa kehamilan dan persalinan yang berlansung selama 6 minggu yang 

ditandai dengan perubahan-perubahan fisiologis salah satunya adalah pengeluaran air 

susu ibu (Elvira & Panjaitan, 2017). 

Bayi baru lahir memiliki hak yaitu sudah seharusnya mendapatkan ASI dari 

ibunya. Penyebab tidak tercapainya pemberian ASI eksklusif salah satunya yaitu bayi 

tidak mendapat ASI yang cukup dikarenakan masalah dalam menyusui yang karena 

ibu mengalami engorgement (Bendungan ASI). Bendungan ASI merupakan 

peningkatan aliran vena dari limfe pada payudara dalam rangka mempersipakan diri 

untuk proses laktasi, bisa juga karena adanya penyempita duktus lactiferous pada 

payudara ibu serta dapat terjadi pula bila memiliki kelainan piting susu datar dan 

terbenam. Payudara yang mengalami pembengkakan atau bendungan ASI tersebut 

sangat sukar disuse oleh bayi karena payudara lebih menonjol, putting lebih datar, 

dan sukar dihisap oleh bayinya (Aulya dan Supriaten, 2021). 

Masalah yang biasa terjadi pada saat menyusui, adalah tersumbatnya saluran 

ASI yang menyebabkan rasa sakit, demam, payudara berwarna merah teraba benjolan 
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yang terasa sakit atau bengkak dan payudara mengeras, yang bisa disebut juga 

dengan bendungan ASI. Kejadian ini biasa disebabkan karena air susu yang 

terkumpul tidak dikeluarkan sehingga terjadi sumbatan. Gejala yang sering muncul 

pada saat terjadi bendungan ASI antara lain payudara bengkak, payudara terasa panas 

dank eras, dan suhu tubuh ibu meningkat. Apabila keadaan ini berlanjut maka dapat 

mengakibatkan terjadinya mastitis dan abses payudara (Rutina dan Fitriani, 2016). 

Mastitis merupakan inflamasi atau infeksi payudara dimana gejalanya yaitu 

payudara keras, memerah, dan nyeri, dapat disertai demam >38C (Kemenkes RI, 

2013). Sedangkan Abses payudara merupakan komplikasi lanjutan setelah terjadinya 

mastitis yang mengakibatkan terjadi penimbunan nanah di dalam payudara (Rukiyah, 

2012). Selain berdampak pada ibu, bendungan ASI juga berdampak pada bayi 

akibatnya kebutuhan nutrisi pada bayi akan kurang terpenuhi karena kurangnya 

asupan yang didapatkan oleh bayi (Munawaroh, 2019). 

Menurut data World Health Organization (WHO) pada tahun 2015 di Amerika 

Serikat presentase perempuan menyusui yang mengalami bendungan ASI sebanyak 

7198 (66,87%) dari 10.764 ibu nifas dan pada tahun 2016 terdapat ibu yang 

mengalami bendungan ASI sebanyak 6543 (66,34%) dari 9.862 ibu nifas (WHO, 

2017). 

Menurut data Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 

2014 disimpulkan bahwa presentase cakupan kasus bendungan ASI pada ibu nifas 

tercatat 107.654 ibu nifas, pada tahun 2015 terdapat ibu nifas yang mengalami 
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bendungan ASI sebanyak 95.698 (66,87%) ibu nifas, serta pada tahun 2016 ibu yang 

mengalami bendungan ASI sebanyak 76.543 (71,10) dengan angka tertinggi terjadi di 

Indonesia (37,12%) (Depkes RI, 2017). 

Menurut penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI pada 

tahun 2018 kejadian bendungan ASI di Indonesia terbanyak terjadi pada ibu-ibu 

bekerja sebanyak 16% dari ibu menyusui (Kemenkes, 2019). Survey Demografi 

Kesehatan Indonesia menyebutkan, ibu nifas yang mengalami masalah bendungan 

ASI mencapai 77.231 orang (37,12%) (Kemenkes RI, 2016). Menurut profil dinas 

kesehatan Sulawesi Selatan pada tahun 2015 tercatat 1078 ibu menyusui dan sekitar 

541 ibu yang mengalami bendungan ASI (Dinkes Sulawesi Selatan, 2015). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meriem Meisyaroh Syamson pada tahun 

2017 di RSUD Nene Malloma Kabupaten Sidrap dari tahun 2017 terdapat 782 ibu 

nifas. Dari 782 ibu nifas terdapat 536 ibu menyusui, dari data yang jumlah ibu 

menyusui tardapat 350 ibu yang mengalami bendungan ASI dan sekitar 67 ibu 

mengalami bendungan ASI setiap 2 bulannya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rutina & Fitriana, pada tahun 2018 

sebanyak 19 orang (73,1%) ibu nifas mengalami bendungan ASI. Berdasarkan 

kelompok pendidikan ibu nifas yang mengalami bendungan ASI terbanyak adalah ibu 

kelompok pendidikan SMA sebanyak 13 orang (50%). Berdasarkan kelompok usia 

ibu nifas yang mengalami bendungan ASI paling banyakyaitu kelompok usia 20 

sampai 35 tahun sebanyak 18 orang (69,2%). Berdasarkan kelompok paritas sebagian 
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besar dari ibu nifas dengan primipara mengalami bendungan ASI yaitu sebanyak 

sebanyak 11 orang (42,3 %). 

Berdasarkan data awal yang dilakukan di Puskesmas Bara-Baraya Makassar 

pada tahun 2021 terdapat 168 ibu nifas, dari data jumlah ibu nifas terdapat 18 ibu 

yang mengalami bendungan ASI. Pengetahuan ibu tentang menyusui sangatlah 

kurang sehingga menyebabkan terjadinya bendungan ASI, perilaku ibu dalam 

memberikan ASI kepada bayinya juga merupakan salah satu penyebab terjadinya di 

puskesmas, bidan sering menganjurkan perawatan payudara pada ibu nifas. Namun 

terkadang banyak ibu nifas tidak memperhatikan terhadap anjuran bidan. 

Bendungan ASI disebabkan karena pengeluaran air susu yang tidak lancar, 

karena tidak cukup sering menyusu pada ibu nya. Bendungan ASI juga dapat terjadi 

karena penyempitan duktus laktoferi atau oleh kelenjar-kelenjar yang tidak 

dikosongkan dengan sempurna atau karena kelainan pada putting susu sehingga 

terjadinya pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe 

sehingga menyebabkan bendungan ASI dan rasa nyeri disertai kenaikan suhu badan. 

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bendungan ASI yaitu pada 

saat antenatal, dimana ibu diberikan penyuluhan tentang perawatan payudara pada 

saat trimester II dan III, pearwatan payudara pada ibu hamil sampai menyusui perlu 

dilakukan, karena perawatan payudara sangat penting untuk memperlancar proses 

pengeluaran ASI, dan juga bermanfaat untuk menjaga kebersihan terutama pada 

putting susu, meransang kelenjar-kelenjar air susu yang ada di dalam payudara 



5 
 

 
 

sehinggaa produksi ASI lebih banyak dan lancar dan mendeteksi adanya kelainan 

pada payudara. Hal ini menunjukkan perawatan payudara penting dilkukan selama 

hamil sampai menyusui sehingga tidak terjadi masalah pada ibu melahirkan atau 

setelah melahirkan seperti bendungan ASI. Selain itu penyuluhan tentang personal 

hygiene juga perlu diberikan karena mengingat terjadinya mastitis disebabkan oleh 

bakteri stapylococus aerus. (Munawaroh DKK, 2019) 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil penelitian 

dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Pada Ny “N” Dengan 

Bendungan Asi Di Puskesmas Bara-Baraya Makassar” Mengingat angka kejadian ibu 

nifas dengan bendungan ASI masih cukup tinggi dan apabila bendungan ASI tidak 

segera ditangani akan terjadi mastitis ataupun abses pada payudara. 

B. Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan ini adalah manajemen asuhan kebidanan pada 

ibu post natal berkelanjutan dengan bendungan ASI. 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mampu memberikan asuhan kepada ibu post partum dengan masalah 

bendungan ASI dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan 

sesuai dengan wewenang Bidan. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengumpulan data pada ibu nifas dengan bendungan ASI. 

b. Merumuskan interpretasi data pada ibu nifas dengan bendungan ASI. 

c. Mengidentifikasi diagnose potensial pada ibu nifas dengan bendungan ASI. 

d. Melakukan antispasi penanganan segera pada ibu nifas dengan bendungan 

ASI. 

e. Melakukan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas 

dengan bendungan ASI. 

f. Melakukan asuhaan kebidanan sesuai rencana tindakan pada ibu nifas 

dengan bendungan ASI. 

g. Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu nifaas 

dengan bendungan ASI. 

h. Melakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang diberikan 

pada ibu nifas dengan bendungan ASI. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bidang kesehatan  

Sebagai bahan masukan dalam bidang ilmu Kesehatan khususnya tentang 

nifas dengan bendungan ASI. 

b. Bagi penulis 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan 
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Asuhan Kebidanan dengan Bendungan ASI. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi institusi 

Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam penerapan proses 

asuhan kebidanan pada kasus Bendungan ASI. 

b. Bagi lahan 

Sebagai bahan informasi bagi tenaga bidan di dalam menangani kasus 

khususnya yang berkaitan dengan bendungan ASI. 

c. Manfaat bagi penulisan 

Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam penerapan proses 

asuhan kebidanan pada kasus Bendungan ASI. 

E. Metode Penulisan 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini meliputi : 

1. Studi kepustakaan 

Penulis mempelajari berbaga buku-buku, literatur, pengambilan data dari 

internet, profil dari kesehatan yang ada relevansinya dengan karya tulis ini. 

2. Studi kasus 

Melaksanakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan pemecahan 

masalah melalui asuhan kebidanan yang meliputi: pengkajian, merumuskan 

diagnosis/masalah aktual maupun potensial, implementasi serta melaksanakan 

evaluasi terhadap manajemen asuhan kebidanan dengan bendungan ASI. 
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Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik: 

a. Anamnesa 

Melakukan tanya jawab dengn ibu, suami maupun keluarganya yang dapat 

membantu memberikan keterangan/informasi yang dibutuhkan. 

b. Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis untuk menjamin 

diperolehnya data yang lengkap mulai dari kepala sampai ke kaki (head to 

toe) meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi serta pemeriksaan 

diagnostik lainnya dengan menggunakan format pengkajian yang telah 

disusun sebelumnya. 

c. Pengkajian psikososial 

Pengkajian psikososial dilakukan meliputi pengkajian status emosional, 

respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap 

keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas 

1. Pengertian masa nifas 

Masa nifas (Post Partum) adalah masa yang di mulai sehabis kelahiran 

plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali semula seperti sebelum 

hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Selama masa 

pemulihan tersebut berlangsung, ibu akan mengalami banyak perubahan fisik 

yang bersifat fisiologis dan banyak memberikan ketidak nyamanan pada awal 

postpartum, yang tidak menutup kemungkinan untuk menjadi patologis bila 

tidak diikuti dengan perawatan yang baik (Yuliana & Hakim, 2020). 

Masa nifas atau post partum atau disebut juga masa puerperium 

merupakan waktu yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ 

reproduksinya seperti saat sebelum hamil atau disebut involusi terhitung dari 

selesai persalinan hingga dalam jangka waktu kurang lebih 6 Minggu atau 42 

hari (Maritalia, 2017). 

Masa nifas (puerperium) dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta 

sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. Puerperium yaitu dari kata puer 

yang artinya bayi dan parous melahirkan. Jadi, puerperium  berarti masa 

setelah melahirkan bayi yaitu masa pulih kembali, mulai dari persalinan 

selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra hamil (Rini & Kumala, 
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2016). 

Masa nifas itu merupakan masa yang paling rawan dan selalu dialami 

oleh ibu yng habis melahirkan, dimana pada masa ini terjadinya proses 

pengeluaran darah dari dalam uterus selama atau sesudah persalinan dan pada 

normalnya berlansung selama kurang lebih 6 minggu (Purwoastuti & 

Walyani, 2015). 

2. Tujuan asuhan masa nifas 

Ketika memberikan asuhan sebaiknya bidan juga mengetahui apa tujuan 

pemberian asuhan pada ibu nifas, tujuan diberikannya asuhan pada ibu selama 

masa nifas, yaitu: 

a. Mendeteksi adanya perdarahan masa nifas 

Tujuan perawatan masa nifas adalah untuk mendeteksi adanya 

kemungkinan perdarahan post partum, dan infeksi, penolong persalinan 

harus waspada, sekurang-kurangnya satu jam post partum untuk mengatasi 

kemungkinan terjadinya komplikasi persalinan. Umumnya wanita sangat 

lemah setelah melahirkan, lebih-lebih bila partus berlansung lama. 

b. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis. 

Melaksanakan skrining secara komprehensif dengan mendeteksi 

masalah, mengobati dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun 

bayi. 
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c. Memberikan pendidikan kesehatan diri. 

d. Memberikan pendidikan tentang laktasi dan perawatan payudara. 

e. Konseling tentang KB. 

f. Untuk memulihkan kesehatan umum penderita (Rini & Kumala, 2016). 

3. Tahapan Masa Nifas 

Beberapa tahapan pada masa nifas (Maritalia, 2017) adalah sebagai berikut: 

a. Puerperium dini 

Merupakan masa pemulihan awal dimana ibu yang melahirkan 

spontan tanpa komplikasi dalam 6 jam pertama setelah kala IV dianjurkan 

untuk mobilisasi dini atau segera Ibu diperbolehkan untuk berdiri dan 

berjalan-jalan. 

b. Puerperium intermedial 

Merupakan masa pemulihan yang berlangsung selama kurang lebih 6 

minggu atau 42 hari, dimana organ-organ reproduksi secara berangsur-

angsur akan kembali ke keadaan saat sebelum hamil. 

c. Remote puerperium 

Merupakan waktu yang diperlukan ibu untuk dapat pulih kembali 

terutama saat hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Pada 

tahap ini rentang waktu yang dialami setiap ibu akan berbeda tergantung 

dari berat ringannya komplikasi yang dialami selama hamil ataupun 

persalinan. 
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4. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas 

Tugas dan tanggung jawab seorang bidan belum selesai pada saat 

setelah proses persalinan saja akan tetapi asuhan kepada ibu harus dilakukan 

secara komprehensif dan terus menerus, artinya selama masa kurun reproduksi 

seorang wanita harus mendapatkan asuhan yang berkualitas dan standar. 

Adapun peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas dan menyusui: 

a. Memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai 

dengan kebuthan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis 

selama masa nifas. 

b. Sebagai promotor hubungan ibu dan bayi serta keluarga. 

c. Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengn meningkatkan rasa 

nyaman. 

d. Membuat kebijakan, perencana program kesehatan yang berkaitan ibu dan 

anak dan mampu melakukan kegiatan administrasi. 

e. Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. 

f. Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara 

mencegah perdarahan, mengenai tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang 

baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman. 

g. Melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, 

menetapkan diagnosa dan rencana tindakan serta melakukannya untuk 

mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi 

kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas. 
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h. Memberikan asuhan secara professional (Rini & Kumala, 2016). 

5. Perubahan- perubahan dalam masa nifas 

a. Uterus 

Uterus adalah organ yang mengalami banyak perubahan besar karena 

telah mengalami perubahan besar selama masa kehamilan dan persalinan. 

Pembesaran uterus tidak akan terjadi secara terus menerus, sehingga 

adanya janin dalam uterus tidak akan terlalu lama. Bila adanya janin 

tersebut melebihi waktu yang seharusnya, maka akan terjadi kerusakan 

serabut otot jika tidak dikehendaki. Proses metabolisme akan bermanfaat 

untuk mencegah terjadinya masalah tersebut.  

Uterus mengalami involusi, yaitu proses kembalinya uterus ke 

keadaan sebelum hamil setelah melahirkan, dimulai segera setelah plasenta 

lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Uterus kembali ke kondisi 

sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram (Dewi, 2020) 
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Tabel 2.1 

Tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusi 

 

Involusi Uterus 

 

Tinggi Fundus Uteri 

 

Berat Uterus 

 

Diameter 

Uterus 

Plasenta lahir Setinggi pusat 1000 gr 12,5 cm 

7 hari (1 minggu) Pertengahan pusat dan 

Simpisis 

500 gr 7,5 cm 

14 hari (2 minggu) Tidak teraba 350 gr 5 cm 

6 minggu Normal 60 gr 2,5 cm 

Sumber: Yuliana & Hakim, 2020 

b. Pengeluaran lokia 

Akibat involusi uteri, lapisan luar desidua yang mengelilingi situs 

plasenta akan menjadi nekrotik. Desidua yang mati akan keluar bersama 

dengan sisa cairan. Percampuran anatara darah dan desidua inilah yang 

dinamakan lokia. 

Lokia adalah ekskresi cairan Rahim selama masa nifas dan 

mempunyai reaksi basa/alkasi yang membuat organisma berkembang lebih 

cepat dari kondisi asam yang ada pada vagina normal. Lokia mempunyai 

bau yang amis (anyir) meskipun tidak terlalu menyengat dan volumenya 

berbeda-beda pada setiap wanita. Lokia mengalami perubahan karena 

mengalami involusi. Pengeluaran lokia dapat dibagi menjadi lokia rubra, 

sanguilenta, serosa dan alba. Perubahan masing- masing lokia dapat dilihat 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

Karakteristik lochea dalam masa nifas 

 

Lokia Waktu Warna Ciri-ciri 

Rubra 1-3 hari Merah kehitaman Terdiri dari sel desidua, 

verniks caseosa, rambut 

lanugo, sisa mekoneum dan 

sisa darah. 

Sanguilenta 3-7 hari Putih  

bercampur Merah 

Sisa darah bercampur 

lendir. 

 

 

Serosa 

 

 

7-14 hari 

 

Kekuningan/ 

kecoklatan 

 

Lebih sedikit darah dan 

lebih banyak serum, juga 

terdiri dari leukosit dan 

robekan laserasi plasenta. 

Alba 
 

>14 hari Putih Mengandung leukosit, 

selaput lender serviks 

dan serabut jaringan 

yang mati. 

Sumber: Yuliana & Hakim, 2020 

c. Serviks 

Perubahan yang terjadi pada serviks ialah bentuk serviks agak 

menganga seperti corong, segera setelah bayi lahir, disebabkan oleh corpus 

uteri yang dapat megadakan kontraksi, sedangkan serviks tidak 

berkontraksi sehingga seolah-olah pada perbatasan antara corpus dan 

serviks berbentuk semacam cincin. 
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Serviks berwarna merah kehitaman karena penuh pembuluh darah. 

Konsistensinya lunak, kadang-kadang terdapat laserasi atau perlukaan 

kecil. Karena robekan kecil yang terjadi selama berdilatasi maka serviks 

tidak akan pernah kembali lagi ke keadaan seperti sebelum hamil. Muara 

serviks yang berdilatasi sampai 10 cm sewaktu persalinan akan menutup 

secara perlahan dan bertahap. Pada minggu ke-6 serviks menutup kembali 

(Mansyur & Dahlan, 2014). 

d. Vulva dan Vagina 

 Selama proses persalinan vulva dan vagina mengalami penekanan, 

setelah beberapa hari persalinan kedua organ ini kembali dalam keadaan 

kendor. Rugae timbul kembali pada minggu ke tiga, hymen tampak sebagai 

tonjolan kecil dan dalam proses pembentukan berubah menjadi karankulae 

mitiformis yang khas bagi wanita multipara. Ukuran vagina akan selalu 

lebih besar dibandingkan keadaan saat sebelum pesalinan pertama (Yuliana 

& Hakim, 2020). 

e. Perineum 

 Perubahan pada perineum pasca melahirkan terjadi pada saat 

perineum mengalami robekan. Robekan jalan lahir dapat terjadi secara 

spontan ataupun dilakukan episiotomy dengan indikasi tertentu. Meskipun 

demikian, latihan otot dapat mengembalikan tonus tersebut dan dapat 

mengencangkan vagina hingga tingkat tertentu. Hal ini dapat dilakukan 

pada akhir puerperium dengan latihan harian.(Yuliana & Hakim, 2020). 
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f. Payudara 

 Payudara atau mammae adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, 

diatas otot dada. Secara mikroskopik, struktur payudara terdiri dari korpus 

(badan), aroela dan papilla atau putting. Fungsi dari payudara adalah 

memproduksi susu (air susu ibu) sebagai nutrisi bagi bayi (Maritalia, 2014). 

 Payudara megalami perubahan selama kehamilan sebagai persiapan 

menyusui, namun perubahan yang dialami oleh setiap ibu hamil sangat 

bervariasi. Beberapa perubahan payudara selama kehamilan diantaranya: 

1) Warna aroela mmmae menjadi lebih gelap (hiperpigmentasi) 

2) Lobus (kelenjar air susu) menjadi lebih besar 

3) Duktus (saluran air susu) mulai bercabang banyak dan menjadi 

panjang 

4) Hormon-hormon laktasi (prolactin dan oksitosin) mulai diproduksi 

yang berperan dalam perubahan pada payudara 

5) Pada akhir kehamilan payudara terus mengalami pembesaran dan 

memproduksi kolostrum 

6) Kelahiran bayi dan plasenta memicu keluarnya ASI dari payudara 

(Sulfianti, dkk, 2021). 

Setelah proses persalinan selesai, pengaruh hormon estrogen dan 

progesteron terhadap hipofisis mulai menghilang. Hipofisis mulai 

mensekresi hormon kembali yang salah satunya adalah lactogenic hormon 
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atau hormon prolactin. kadar estrogen dan progesteron akan menurun pada 

saat hari kedua atau ketiga pasca persalinan, sehingga terjadi sekresi ASI. 

Pada hari-hari pertama ASI mengandung banyak kolostrum yaitu cairan 

berwarna agak kuning dan sedikit kental dari ASI yang disekresi setelah 

hari ketiga postpartum. 

6. Kebijakan program dalam masa nifas 

Kebijakan program nasional tentang masa nifas adalah: 

a. Gerakan sayang ibu (GSI) merupakan upaya untuk meningkatkan 

pemberdayaan perempuan dan mempercepat penurunan angka kematian 

ibu dan bayi yang masih tinggi dan merupakan gerakan masyarakat bekerja 

sama dengan pemerintah. 

b. Rooming in merupakan suatu sistem perawatan dimana ibu dan bayi 

dirawat dalam 1 unit/kamar. Bayi selalu ada disamping ibu sejak lahir (hal 

ini dilakukan hanya pada bayi yang sehat). 

c. Gerakan nasional ASI eksklusif yang dirancang oleh pemerintah. 

d. Pemberian vitamin A ibu nifas. 

e. Program inisiasi menyusui dini. 

 Berdasarkan program dankebijakan teknis masa nifas adalah paling 

sedikit 4 kali kunjungan masa nifas untuk menilai status ibu dan bayi baru 

lahir untuk mencegah, mendeteksidan menanganimasalah- masalah yang 

terjadi, yaitu : 
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1. Kunjungan I : waktu 6-8 jam 

a. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 

b. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika 

perdarahan berlanjut. 

c. Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga 

mengenal bagaimana cara mencegah perdarahan masa nifas karena 

atonia uteri. 

d. Pemberian ASI awal. 

e. Melakukan hubungan antara ibu dan bayi yang baru lahir. 

f. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hypotermi. 

g. Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan 

ibu dan bayi yang baru lahir selama 2 jam pertama setelah kelahiran 

atau sampai ibu dan bayinya dalam keadaan stabil. 

2. Kunjungan II : waktu 6 hari setelah persalinan 

a. Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus berkontraksi, 

fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada 

bau. 

b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, perdarahan. 

c. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan 

tanda-tanda penyulit. 

 



20 
 

 

d. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi. Tali 

pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari. 

3. Kunjungan III : waktu 2 minggu setelah persalinan 

Sama seperti diatas (6 Hari setelah persalinan). 

4. Kunjungan IV : waktu 6 minggu setelah persalinan 

a. Menanyakan pada ibu tentang kesulitan-kesulitan yang ia atau bayinya 

alami. 

b. Memberikan konseling untuk KB secara dini. 

7. Proses Adaptasi Psikologis Masa Nifas 

 Berikut ini 3 tahap penyesuaian psikologi ibu dalam masa post partum 

menurut Sutanto (2019):  

a. Fase Talking In (Setelah melahirkan sampai hari ke dua) 

1) Perasaan ibu berfokus pada dirinya. 

2) Ibu masih pasif dan tergantung dengan orang lain. 

3) Perhatian ibu tertuju pada kekhawatiran perubahan tubuhnya. 

4) Ibu akan mengulangi pengalaman pengalaman waktu melahirkan. 

5) Memerlukan ketenangan dalam tidur untuk mengembalikan keadaan 

tubuh ke kondisi normal. 

6) Nafsu makan ibu biasanya bertambah sehingga membutuhkan 

peningkatan nutrisi. 
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7) Kurangnya nafsu makan menandakan proses pengembalian kondisi 

tubuh tidak berlangsung normal. 

b. Fase Taking Hold (Hari ke 3 sampai 10) 

1) Ibu merasa merasa khawatir akan ketidakmampuan merawat bayi, 

muncul perasaan sedih (baby blues). 

2) Ibu memperhatikan kemampuan menjadi orang tua dan meningkatkan 

tanggung jawab akan bayinya. 

3) Ibu memfokuskan perhatian pada pengontrolan fungsi tubuh, BAK, 

BAB dan daya tahan tubuh. 

4) Ibu berusaha untuk menguasai keterampilan merawat bayi seperti 

menggendong, menyusui, memandikan, dan mengganti popok. 

5) Ibu cenderung terbuka menerima nasehat bidan dan kritikan pribadi. 

6) Kemungkinan ibu mengalami depresi postpartum karena merasa tidak 

mampu membesarkan bayinya. 

7) Kemungkinan ibu mengalami depresi postpartum karena merasa tidak 

mampu membesarkan bayinya. 

8) Wanita pada masa ini sangat sensitif akan ketidakmampuannya, cepat 

tersinggung, dan cenderung menganggap pemberi tahuan bidan sebagai 

teguran. 

9) Dianjur kan untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dengan wanita ini 

dan perlu memberi support. 
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3. Fase Letting Go (Hari ke10 sampai akhir masa nifas) 

1) Ibu merasa percaya diri untuk merawat diri dan bayinya. 

2) Setelah ibu pulang ke rumah dan dipengaruhi oleh dukungan serta 

perhatian keluarga. 

3) Ibu sudah mengambil tanggung jawab dalam merawat bayi dan 

memahami kebutuhan bayi. 

B. Manajemen Laktasi 

1. pengertian Laktasi 

Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI di produksi 

sampai proses bayi dan menelan ASI. Laktasi merupakan bagian integral dari 

siklus reproduksi mamalia termasuk manusia. Masa masa laktasi mempunyai 

tujuan meningkatkan pemberian ASI sampai anak umur 2 tahun secara baik dan 

benar serta anak mendapatkan kekebalan tubuh secara alami (Mansyur & 

Dahlan, 2014). Air susu ibu (ASI) adalah makanan utama dan terbaik bagi bayi 

yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Hal itu dilakukan bagi yang ingin 

menyusui  secara sempurna yaitu dua tahun, seperti yang disebutkan pada 

firman Allah SWT dalam dalam QS Al-Baqarah(2): 233. 
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Terjemahnya: 

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 

yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung 

nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani 

lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya 

dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun 

(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan 

persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.” (Kementerian Agama RI, 2012). 

 

Ibu berkewajiban menyusui anaknya selama dua tahun penuh demi 

menjaga kemaslahatan anak, kalau salah satu atau kedua orangtua ingin 

menyempurnakan penyusuan karena anaknya membutuhkan hal itu. Dan ayah 

berkewajiban karena sang anak adalah keturunan ayah untuk memberikan 

nafkah kepada sang ibu dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan 

kemampuannya, tidak boros dan tidak pula terlalu sedikit. Karena manusia 

tidak diwajibkan apa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nafkah itu 

hendaknya tidak merugikan sang ibu, dengan mengurangi hak nafkahnya atau 

dalam mengasuh anaknya. Begitu juga sang anak tidak boleh menyebabkan 

kerugian ayahnya dengan membebaninya di atas kemampuannya, atau 

mengurangi hak ayah pada anak. Apabila sang ayah wafat atau jatuh miskin 

sehingga tidak mampu mencari penghidupan, maka kewajiban memberi nafkah 

dilimpahkan kepada pewaris anak jika ia memiliki harta (Shihab, 2012). 

Apabila salah satu atau kedua orangtua menginginkan untuk menyapih 

anak sebelum dua tahun secara sukarela dan dengan melihat maslahat anak, 
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maka hal itu dibolehkan. Kalau sang ayah hendak menyusukan anak kepada 

wanita lain, hal itu juga dibolehkan. Dalam hal ini, orang tua harus membayar 

upah dengan rida dan cara yang baik. Jadikanlah Allah sebagai pengawas dalam 

segala perbuatanmu. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha periksa perbuatan itu 

dan akan memberikan balasannya. Teks al-Qur’ân menegaskan kewajiban 

menyusui ada pada ibu, bukan pada orang lain. Menyusukan anak kepada orang 

lain hanya boleh dilakukan bila si ibu tidak mampu melakukannya. Ahli-ahli 

fikih telah sepakat mengenai kewajiban menyusui anak pada ibu. Sebab, air 

susu ibu adalah makanan alami bagi bayi, karena sangat sesuai dengan 

kebutuhan hidup bayi pada masa itu. Air susu ibu dapat bertambah banyak 

seiring dengan bertambah besarnya bayi. Selain itu air susu ibu juga memiliki 

kandungan yang bermacam- macam sesuai dengan kebutuhan bayi. 

Menyusui anak akan bermanfaat bagi si ibu, dan tidak merugikannya 

kecuali dalam hal-hal tertentu. Menyusui dapat memperbaiki kondisi kesehatan 

bayi secara umum melalui perangsangan pertumbuhan sistem pencernaan dan 

merangsang untuk mendapatkan zat-zat makanan yang dibutuhkan bayi. Di 

samping itu menyusui juga bermanfaat bagi sang ibu, karena dapat 

mengembalikan alat reproduksinya kepada kepada keadaan semula setelah 

proses kelahiran. Ilmu kedokteran modern membolehkan secara berangsur-

angsur menyapih anak bayi di bawah dua tahun kalau bayi itu memiliki 

kesehatan yang memadai. Tetapi apabila kondisi kesehatannya tidak 

memungkinkan dan ia tidak mampu mengunyah makanan luar, maka 
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penyusuan harus disempurnakan menjadi dua tahun. Setelah itu bayi dapat 

memakan makanan selain air susu ibu (Shihab, 2012). 

Menurut tafsir Jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as- 

Suyuti) tahun 2007. Para ibu menyusukan, maksudnya hendaklah menyusukan 

anak- anak mereka selama dua tahun penuh sifat yang memperkuat, yaitu bagi 

orang yang ingin menyempurnakan penyusuan dan tidak perlu ditambah lagi. 

Dan kewajiban yang diberi anak, maksudnya bapak memberi mereka para ibu 

sandang pangan sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan 

secara makruf, artinya menurut kesanggupannya. Setiap diri itu tidak dibebani 

kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. Tidak 

boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya misalnya 

dipaksa menyusukan padahal ia keberatan  dan tidak pula seorang ayah karena 

anaknya, misalnya diberi beban di atas kemampuannya. 

Mengidhafatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua 

tempat tersebut ialah untuk mengimbau keprihatinan dan kesantunan, dan ahli 

waris pun ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi dan di sini 

ditujukan kepada wali yang mengatur hartanya berkewajiban seperti demikian, 

artinya seperti kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan. Apabila 

keduanya ingin, maksudnya ibu bapaknya menyapih sebelum masa dua tahun 

dan timbul dari kerelaan atau persetujuan keduanya dan hasil musyawarah 

untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, maka keduanya tidaklah berdosa atas 

demikian itu. Dan jika kamu ingin ditujukan kepada pihak bapak anakmu 
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disusukan oleh orang lain dan bukan oleh ibunya, maka tidaklah kamu berdosa 

dalam hal itu jika kamu menyerahkan kepada orang yang menyusukan 

pembayaran upahnya atau upah yang hendak kamu bayarkan menurut yang 

patut secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan 

hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya (Al-Mahalli & As-Suyuti, 

2007). 

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah penyusuan anak 

(radha’ah) sangat penting dilakukan oleh ibu kandungnya dengan menggunakan 

ASI tujuan menyusui bukan hanya sekadar untuk memelihara kelangsungan 

hidup anak tetapi juga bahkan dapat menumbuhkembangkan anak dalam segi 

fisik dan psikologis yang prima. Oleh sebab itu, berdosalah ibu di hadapan 

Allah Swt kalau mengabaikan masalah persusuan dengan ASI bila ia mampu 

melaksanakannya (Shihab, Al Misbah, 2003: 89). 

Selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan 

telah dibuktikan secara ilmiah. Merupakan periode yang menentukan kualitas 

kehidupan. Oleh karena itu periode ini ada yang menyebutnya sebagai “periode 

emas (golden age)”. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi 

pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya 

perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan 

metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang 

dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognotif dan prestasi 
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belajar, menurunnya kekebalan tubuh mudah sakit dan resiko tinggi untuk 

munculnya penyakit jantung, dan kanker. (Riskesdas, 2016: 2). 

Setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai 

anak itu mencapai usia dua tahun. Tidak dipermasalahkan jika masa susuan itu 

kurang dari masa tersebut apabila kedua ibu-bapak memandang ada 

mashlahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan para ibu, baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. 

Ibu laksana wadah bagi anak, sedang bapak sebagai pemilik wadah itu. Maka 

sudah sewajarnya bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang di 

bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya. 

Allah mewajibkan kepada ibu untuk menyusui anaknya, karena air susu 

ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada anaknya. Dari hasil penelitian para 

ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu terdiri dari saripati yang benar-

benar murni. ASI juga merupakan makanan yang paling baik untuk bayi, dan 

tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi (Kementrian Agama RI, 2010). 

Di samping itu ibu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang 

yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu, berhubungan erat 

dengan perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian kurang tepat 

tindakan sementara para ibu yang tidak menyusui anaknya hanya karena 

kepentingan pribadinya. Umpamanya untuk memelihara kecantikan. Padahal ini 

bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara tidak langsung ia kehilangan 

kesempatan untuk membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri 
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dalam bidang emosi. 

Demikianlah pembagian kewajiban kedua orang tua terhadap bayinya 

yang diatur oleh Allah Swt. Sementara itu diberi pula keringanan terhadap 

kewajiban, umpama kesehatan ibu terganggu atau seorang dokter mengatakan 

tidak baik bila disusukan oleh ibu karena satu hal, maka tidak mengapa jika 

anak mendapat susuan atau makanan dari orang lain. Demikian juga apabila 

bapak tidak mempunyai kesanggupan melaksanakan kewajibannya karena 

miskin, maka ia boleh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh 

dijadikan sebab adanya kemudaratan, baik terhadap bapak maupun terhadap 

ibu. Dengan pengertian, kewajiban tersebut tidak mesti berlaku secara mutlak 

sehingga mengakibatkan kemudaratan bagi keduanya. Salah satu pihak tidak 

boleh memudaratkan pihak lain dengan menjadikan anak sebagai kambing 

hitamnya. Umpamanya karena ibu mengetahui bahwa bapak berkewajiban 

memberi nafkah maka ia melakukan pemerasan dengan tidak menyusui atau 

merawat si bayi tanpa sejumlah biaya tertentu. Atau bapak sangat kikir dalam 

memberikan nafkah sehingga ibu menderita karenanya (Kementrian Agama RI, 

2010). 

Selanjutnya, jika salah seorang dari ibu bapak tidak mempunyai 

kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban atau meninggal dunia, maka 

kewajiban-kewajiban itu berpindah kepada ahli warisnya. Lamanya masa 

penyusuan dua tahun, namun demikian apabila berdasarkan musyawarah antara 
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bapak dan ibu untuk kemaslahatan anak, mereka sepakat untuk 

menghentikannya sebelum sampai masa dua tahun atau meneruskannya lewat 

dari dua tahun, maka ini boleh saja dilakukan. Demikian juga jika mereka 

memilih perempuan lain untuk menyusukan anaknya, hal ini diperbolehkan 

dengan syarat, kepada perempuan yang menyusukan itu diberi imbalan jasa 

yang sesuai, sehingga terjamin kemaslahatan baik bagi anak maupun 

perempuan yang menyusui itu. Ulama fikih memiliki pendapat tentang siapa 

yang berhak menyusui dan mengasuh anak, dan jika suami istri bercerai, 

apakah pengasuhan menjadi tanggung jawab ibu atau bapak? Imam Malik 

berpendapat bahwa seorag ibu memiliki kewajiban untu menyusui anaknya 

meskipun tidak memiliki harta, anak tersebut akan diasuh oleh orang lain 

dengan menggunakan harta ibunya Imam Syai’I mayaki ni dalam hal ini bahwa 

kewajiban tersebut adalah kewaj mayakini dalam hal ini bahwa kewajiban 

tersebut adalah kewajiban ayah (Kementerian Agama RI, 2010 : 343). 

Pemberian ASI setelah bayi di lahirkan sampai bayi 2 tahun sungguh 

merupakan pondasi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. ASI 

merupakan makanan yang terlengkap bagi anak yang memenuhi syarat-syarat 

keselamatan dan kesehatan. Karena itu seorang ibu hendaknya menyusui 

anaknya dari air susunya. Kebiasaan menyusui sudah ada sejak Sitihawa, istri 

Nabi Adam as. Melahirkan Kabil dan Habil kemudian kebiasaan tersebut di 

jalankan terus menerus secara turun temurun oleh para ibu. Kebiasaan 

memberikan air susu ibu (ASI), ini sangat penting artinya untuk pertumbuhan 
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dan perkembangan bayi, hal ini di karenakan ASI memiliki keutamaan, 

kelebihan, dan manfaat yang tidak dapat disamakan dengan makanan atau 

minuman lainnya. Menyusui juga merupakan perwujudan rasa kasih sayang 

seorang ibu terhadap anaknya. Ditinjau dari kesehatan, ASI memiliki kelebihan 

yaitu mengandung antibody (terutama kolostrum) yang melindungi terhadap 

penyakit, menunjang perkembangan motoric, mudah dicerna dan zat gizi 

mudah meresap, melindungi terhadap alergi karena mengandung zat yang dapat 

menimbulkan alergi. Menyusui memberikan manfaat bagi ibu dan anak yaitu 

selama proses menyusui, anak dan ibu menjalin komunikasi bathin, dengan 

menepuk-nepukkan tangan dan atau mengubah intensitas gigitan atau isapan. 

Secara psikis, seluruh tubuh ibunya merupakan pengirim pesan tentang keadaan 

hati ibunya. Suhu tubuh, permukaan dan dekapan menggambarkan pada anak 

mengenai suasana hati ibu. Islam menegaskan bahwa air susu ibu (ASI) yang 

menyusui akan menularkan dan memindahkan watak ibu tersebut kepada 

anaknya. Dengan demikian menyusui sebenarnya telah terjadi sebuah proses 

bimbingan, pendidikan dan pembentukan karakter dari seorang ibu kepada 

anaknya. Inilah pentingnya kita memberikan air susu ibu (ASI) kepada anak 

kita. 

2. Anatomi dan fisiologi payudara 

Payudara adalah organ tubuh yang terletak pada bagian bawah kulit dan 

diatas dada. Dengan kata lain, payudara terletak di dinding depan fasia 
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superfisis anatara tulang dada sampai tulang iga ke enam, bentuknyacembung 

ke depan bervariasi dan di tengahnya terdapat putting (9 susu yang terdiri dari 

kulit dan jaringan erektil (Maryuni, 2010). 

Ada 3 bagian utama payudara yaitu : 

a. Korpus (badan), yaitu bagian yang membesar 

Didalam korpus mammae terdapat alveolus yaitu unit terkecil yang 

memproduksi susu. Alveolus terdiri dari beberapa sel aciner, jaringan 

lemak, sel plasma, sel otot polos dan pembuluh darah. Beberapa lobulus 

berkumpul menjadi 15-20 lobus pada tiap payudara. 

b. Areola yaitu bagian yang kehitaman ditengah 

Letaknya mengelilingi putting susu dan berwarna kegelapan yang 

disebabkan oleh penipisan dan penimbunan pigmen pada kulitnya. 

Perubahan warna ini tergantung dari corak kulit dan adanya kehamilan. 

Pada daerah ini akan di dapatkan kelenjar keringat, kelenjar  lemak 

dari montgometry yang membentuk tuberkel dan akan membesar selama 

kehamilan. Kelenjar lemak ini akan menghasilkan suatu bahan yang 

melicinkan kalang payudara selama menyusui. Dibawah  ini kalang 

payudara terdapat duktus laktiferus yang m erupakan tempat penampungan 

air susu. Luasnya kalang payudara biasanya 1/3-1/2 dari payudara. 

c. Papilla atau putting yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. 

Terletak setinggi interkosta IV, tetapi berhubungan dengan adanya 

variasi bentuk dan ukuran payudara maka letaknya pun akan bervariasi 
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pula. Pada tempat ini terdapat lubang-lubang kecil yang merupakan muara 

duktus dari laktiferus, ujung-ujung serat saraf, pembuluh darah, pembuluh 

getah bening, serat-serat otot polos yang tersusun secara sirkuler sehingga 

bila ada kontraksi maka duktus laktiferus akan memadat dan menyebabkan 

putting susu ereksi sedangkan serat -serat otot yang longitudinal akan 

menarik kembali putting susu tersebut (Mansyur & Dahlan, 2014). 

 
 

Gambar 2.1  

Anatomi payudara 

 

Sumber: Mansyur & Dahlan, 2014 

3. Fisiologi Laktasi 

Selama kehamilan, hormon prolaktin dari plasenta meningkat tetapi ASI 

biasanya belum keluar karena masih dihambat oleh kadar estrogen yang tinggi. 

Pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan, kadar estrogen dan progersteron 

turun drastis, sehingga pengaruh prolaktin lebih dominan dan pada saat inilah 

mulai terjadi sekresi ASI. Dengan menyusukan lebih dini terjadi perangsangan 
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puting susu, sehingga sekresi ASI semakin lancar. Dua reflek pada ibu yang 

sangat puting susu, terbentuklah prolaktin hipofisis, sehigga sekresi ASI 

semakin lancar. Dua reflek pada ibu yang sangat penting dalam proses laktasi 

yaitu reflek aliran timbul akibat perangsangan puting susu oleh hisapan bayi 

(Wulyani, 2015). Pada seorang ibu menyusui dikenal 2 refleks yang masing – 

masing berperan sebagai pembentukan dan pengeluaran air susu yaitu refleks 

prolaktin dan reflek “let down” Refleks prolaktin. 

Menjelang akhir kehamilan terutama hormon prolaktin memegang 

peranan untuk membuat kolostrum, namun jumlah kolostrum terbatas, karena 

aktifitas prolaktin dihambat oleh estrogen dan progesteron yang kadarnya 

memang tinggi. Setelah partus berhubungan lepasnya plasenta dan kurang 

berfungsinya korpus luteum maka estrogen dan progesteron sangat berkurang, 

ditambah lagi dengan adanya isapan bayi yang merangsang ujung-ujung saraf 

sensoris yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Rangsangan ini dilanjutkan 

ke hipotalamus melalui medula spinalais dan mesonsephalon. Hipotalamus 

akan menekan pengeluaran faktor-faktor yang menghambat sekresi prolaktin 

dan sebaliknya merangsang pengeluaran faktor-faktor yang memacu sekresi 

prolaktin. 

Faktor-faktor yang memacu sekresi akan merangsang adenohipofise 

(hipofise anterior) sehingga keluar polaktin. Hormon ini merangsang sel-sel 

alveoli yang berfungsi untuk membuat air susu. Kadar prolaktin pada ibu yang 

menyusui akan menjadi normal 3 bulan setelah melahirkan sampai penyapihan 
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anak pada saat tersebut tidak akan ada peningkatan prolactin walaupun ada 

isapan bayi, namun pengeluaran air susu tetap berlangsung. Pada ibu yang 

melahirkan anak tetapi tidak menyusui, kadar prolaktin akan menjadi normal 

pada minggu ke 2 – 3. Pada ibu yang menyususi, prolaktin akan meningkat 

dalam keadaan-keadaaan seperti : 

a. Strees atau pengaruh psikis 

b. Anastesi 

c. Operasi 

d. Rangsangan puting susu 

e. Hubungan kelamin 

f. Obat-obatan tranquilizer hipotalamus seperti reserpin, klorpromazin, 

fenotiaid. 

Sedangkan keadaan-keadaan yang menghambat pengeluaran prolaktin adalah 

Gizi ibu yang jelek dan obat-obatan (Astutik, 2014). 

a. Reflek oksitosin / let down reflex 

Bersamaan dengan pembentukan prolaktin oleh adenohipofise, 

rangsangan yang berasal dari isapan bayi ada yang dilanjutkan ke 

neurohipofise (hipofise posterior) yang kemudian dikeluarkan oksitosin. 

Melalui aliran darah, hormon ini diangkut menuju uterus yang dapat 

menimbulakan kontraksi pada uterus sehingga terjadi involusi dri organ 

tersebut. Oksitosin yang sampai pada alveoli yang mempengaruhi sel 
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mioepitium. Kontraksi dari sel akan memeras air susu yang telah terbuat 

keluar dari alveoli dan masuk ke sistem duktulus yang untuk selanjutnya 

mengalir melalui duktus laktiferus masuk ke mulut bayi. 

Faktor – faktor yang meningkatkan refleks let down adalah : 

a) Melihat bayi 

b) Mendengarkan suara bayi 

c) Mencium bayi 

d) Memikirkan untuk menyusui bayi 

 

 

Gambar 2.2  

Reflex let down 

 

Sumber: Mansyur & Dahlan, 2014. 

Faktor-kator yang menghambat reflek let down adalah Stres, seperti 

keadaan bingung/pikiran kacau, takut, cemas. Bila ada stres dari ibu yang 

menyusui maka akan terjadi suatu blokade dari refleks let down. Ini 
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disebabkan oleh karena adanya pelepasan dari adrenalin (epinefrin) yang 

menyebakan vasokontriksi dari pembuluh darah alveoli, sehingga oksitosin 

sedikit harapannya untuk dapat mencapai target organ mioepitelium. Akibat 

dari tidak sempurnanya refleks let down maka akan terjadi penumpukan air 

susu di dalam alveoli yan secara klinis tampak payudara membesar. 

Payudara yang besar dapat berakibat abses, gagal untuk menyusui dan rasa 

sakit. Rasa sakit ini akan merupakan strees lagi bagi ibu sehingga stres akan 

bertambah. 

Refleks let down tidak sempurna maka bayi yang haus jadi tidak puas. 

Ketidak puasan ini merupakan tambahan strees bagi ibunya. Bayi yang haus 

dan tidak puas ini akan berusaha untuk dapat air susu yang cukup dengan 

cara menambah kuat hisapannya sehingga tidak jarang dapat menimbulakan 

luka-luka ini akan dirasakan sakit oleh ibunya yang juga akan menambah 

stresnya tadi. Dengan demikian akan terbentuk sau lingkaran setan yang 

tertutup (circulus vitiosus) dengan akibat kegagalan dalam menyusui 

(Mansyur & Dahlan, 2014). 

4. Gizi dalam ASI 

a. Kolostrum 

1) Cairan yang pertama kali di sekresi oleh kelenjar payudara, 

mengandung tissue debris dan residual material yang terdapat dalam 

alveoli dan duktus dari kelenjar payudara sebelum dan setelah masa 
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puerperium. 

2) Disekresi oleh kelenjar payudara dari hari pertama sampai hari ketiga 

atau keempat. 

3) Merupakan cairan viscous kental dengan warna kekuning-kuningan, 

lebih kuning dibandingkan dengan susu yang matur. 

4) Merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan meconium dari 

usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan 

makanan bayi bagi makanan yang akan datang. 

5) Lebih banyak mengandung anti body dibandingkan dengan ASI  yang 

matur, dapat memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 

bulan. 

6) Lebih banyak mengandung protein dibanddingkan dengan ASI yang 

matur, tetapi berlainan denga ASI yang matur pada kolostrum protein 

yang utama adalah globulin. 

7) Kadar karbohidrat dan lemak rendah jika dibandingkan dengan ASI 

matur. 

8) Volume berkisar 150-300 ml/24 jam. 

9) Mineral terutama natrium, kalium dan klorida lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan ASI matur. 

10) Total energy lebih rendah jika dibandingkan dengan susu matur, hanya 

58 kal/100 ml kolostrum. 
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11) Vitamin yang larut dalam  lemak lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan ASI matur, sedangkan vitamin yang larut dalam air dapat lebih 

tinggi atau lebih rendah. 

12) Bila dipanaskan akan menggumpal , sedangkan ASI matur tidak . 

13) pH lebih alkalis dibandingkan dengan ASI matur. 

14) Lipidnya lebih banyak mengandung kolestrol dan  lesitin dibandingkan 

dengan ASI matur. 

15) Terdapat tripsin inhibitor, sehingga hidrolisprotein didalam usus bayi 

menjadi kurang sempurna. Hal ini akan lebih banyak menambah kadar 

antibody pada bayi. 

b. Protein dalam ASI 

Protein dalam susu adalah kasein dan whey. Kadar protein ASI 

sebesar 0,9T%, 60% diantaranya adalah whey, yang lebih mudah dicerna 

dibanding kasien (protein utama susu sapi). Kecuali mudah dicerna, dalam 

ASI terdapat 2 macam asam amino yang tidak terdapat dalam susu sapi yaitu 

asitin dan taurin. Sistin diperlukan untuk pertumbuhan somatic, sedangkan 

taurinuntuk pertumbuhan otak. Selain dari ASI, sebenarnya sistin dan tarin 

dapat diperoleh dari penguraian tirosin, tetapi pada bayi baru lahir enzim 

pengurai tirozin ini belum ada. 

c. Karbohidrat dalam ASI 

Karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa, yang kadarnya paling 

tinggi dibanding dengan susu mamalia lain (7 g%). Lakntosa mudah diurai 
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menjadi glukosa dan glaktosa dengan bantuan enzim lactase yang sudah ada 

dalam mukosa saluran pencernaan sejak lahir. Laktosa mempunyai manfaat 

lain, yaitu mempertinggi absorbs kalsium dan merangsang pertumbuhan 

laktobasillus bifidus. 

d. Lemak dalam ASI 

Sumber kalori utama dalam ASI adalah lemak. Sekitar 50% kalori ASI 

berasal dari lemak. Kadar lemak dalam ASI antara 3,5-4,5%. Walaupun 

kadar lemak dalam ASI tinggi, tetapi mudah diserap oleh bayi karena 

trigliserida dalam A SI lebih dulu dipecah menjadi asam lemak dan gliserol 

oleh enzim lipase yang terdapat dalam ASI. Kadar kolestrol ASI lebih tinggi 

dari pada susu sapi, sehingga bayi yang mendapat ASI seharusnya 

mempunyai kadar kolestrol darah lebih tinggi, tetapi ternyata penelitian 

Osborn membuktikan bahwa bayi yang tidak mendapatkan ASI lebih banyak 

menderita penyakit jantung koroner pada usia muda. Diperkirakan bahwa 

pada masa bayi diperlukan kolestrol pada kadar tertentu untuk merangsang 

pembentukan enzim protektif yang membuat metabolism kolestrol menjadi 

efektif pada usia dewasa. Di samping kolestrol, ASI mengandung asam 

lemak esensial: asam linoleat (Omega 7 dan asam linolenat (Omega 3). 

e. Mineral dalam ASI 

1) ASI mengandung mineral yang lengkap. Walaupun kadarnya relative 

rendah tetapi cukup untuk bayi sampai umur 6 bulan. 
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2) Total mineral selama masa laktasi adalah konstan, tetapi beberapa 

mineral yang spesifik kadarnya tergantung dari diet dan stadium laktasi. 

3) Fedan Capaling stabil, tidak dipengaruhi oleh diet ibu . 

4) Garam organic yang terdapat dalam ASI terutama adalah kalsium, 

kalium dan natrium dari asam klorida dan fosfat. Yang terdapat adalah 

kalium, sedangkan kadar Cu, Fe, dan Mn yang merupakan bahan untuk 

pembuat darah relative sedikit. Ca dan P yang merupakan bahan 

pembentuk tulang kadarnya dalam ASI cukup. 

f. Air dalam ASI 

Kira-kira 88% dari ASI terdiri dari air. Air ini berguna untuk melarutkan 

zat-zat yang terdapat di dalamnya. ASI merupakan sumber  air yang secara 

metabolik adalah aman. Air yang relativ tinggi dalam ASI ini akan 

meredakan rangsangan haus dari bayi. 

g. Vitamin dalam ASI 

1) Vitamin dalam ASI dapat dikatakan lengkap. 

2) Vitamin A, D, dan C cukup, sedangkan golongan vit. B kecuali 

riboflavin dan asam panthotenik adalah kurang. 

h. Kalori dalam ASI 

Kalori ASI relative rendah, hanya 77 kalori/100 ml ASI. 90% berasal 

dari karbohidrat dan lemak, sedangkan 10 % berasal dari protein (Mansyur 

& Dahlan, 2014). 
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C. Tinjauan khusus tentang bendungan ASI 

1. Pengertian Bendungan ASI 

Bendungan ASI adalah suatu kejadian dimana aliran vena dan limfatik 

tersumbat, aliran susu menjadi terhambat dan tertekan pada saluran air susu 

ibu dan alveoli meningkat. Kejadian ini biasanya kejadian ibu disebabkan 

karena air susu yang terkumpul tidak dikeluarkan sehingga menjadi sumbatan 

menurut wulan 2011 (Impartina, 2017). 

Bendungan ASI adalah ASI yang tidak segera dikeluarkan yang 

menyebabkan penyumbatan pada aliran vena dan limfe sehingga aliran susu 

menjadi terhambat dan tertekan kesaluran air susu ibu sehingga terjadinya 

peningkatan aliran vena dan limfe yang menyebabkan payudara bengkak 

(Rutina & Fitriana, 2016). 

Bendungan ASI adalah bendungan yang terjadi pada kelenjar payudara 

oleh karena ekspansi dan tekanan dari produksi dan penampungan ASI. 

Bendungan ASI terjadi pada hari ke-3 sampai 5 setelah persalinan (Kemenkes 

RI, 2013). 

2. Etiologi 

Bendungan air susu dapat terjadi pada hari ke dua atau ke tiga ketika 

payudara telah memproduksi air susu. Bendungan disebabkan oleh 

pengeluaran air susu yang tidak lancar, karena bayi tidak cukup sering 

menyusui, produksi meningkat, terlambat menyusukan, hubungan dengan bayi 
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(bonding) kurang baik dan dapat pula karena adanya pembatasan waktu 

menyusui (Sarwono, 2009). 

Pada bendungan ASI payudara yang terbendung membesar, 

membengkak dan sagat nyeri. Payudara terlihat mengkilap dan putting susu 

teregang menjadi rata. ASI tidak mengalir dengan mudh dan bayi sulit 

menghisap ASI sampai bengkak berkurang. 

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan bendungan ASI, yaitu: 

a. Pengosongan mammae yang tidak sempurna (dalam masa laktasi, terjadi 

peningkatan produksi ASI pada ibu yng produksi ASI-nya berlebihan. 

Apabila bayi sudah kenyang dan selesai menyusui, dan payudara tidak 

dikosongkan, maka masih terdapat sisa ASI didalam payudara. Sisa ASI 

tersebut jika tidak dikeluarkan dapat menimbulkan bendungan ASI. 

b. Faktor hisapan bayi yang tidak aktif (pada masa laktasi, bila ibu tidak 

menyusukan bayinya sesring mungkin atau tidak aktif menghisap, maka 

akan menimbulkan bendungan ASI). 

c. Faktor posisi menyusui bayi yang tidak benar (teknik yang salah dalam 

menyusui. Akibatnya ibu tidak mau menyusui bayinya dan terjadi 

bendungan ASI). 

d. Putting susu terbenam (putting susu yang terbenam akan menyulitkan bayi 

dalam menyusu. Karena bayi tidak dapat menhisap putting susu aroela, 

bayi tidak mau menyusu dan akibatnya terjadi bendungan ASI). 
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e. Putting susu terlalu panjang (putting susu yang panjang akan 

menimbulakan kesulitan pada saat bayi menyusu karena bayi tidak dapat 

menghisap aroela dan meransang untuk mengeluarkan ASI. Akibatnya 

ASI tertahan dan menimbukan bendungan ASI) (Sarwono, 2009). 

 

     

Gambar 2.3 

Bentuk putting susu 

Sumber:https://sweetysmiler.wordpress.com/2011/03/15/anatomi-fisiologi-

payudara-dan-proses-laktasi  

3. Patofisiologi 

Pembengkakan payudara atau bendungan ASI terjadi karena ASI tidak 

disusui dengan adekuat, sehingga sisa ASI terkumpul pada sistem duktus yang 

mengakibatkan terjadinya pembengkakan. Payudara bengkak ini sering terjadi 

pada hari ketiga atau ke empat sesudah melahirkan. Statis pada pembuluh 

darah dan limfe akan mengakibatkan meningkatnya tekanan intrakaudal, yang 

akan memengaruhi segmen pada payudara, sehingga tekanan seluruh 

payudara meningkat. Akibatnya, payudara sering terasa penuh, tegang, serta 
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nyeri dan kemudian diikuti oleh penurunan produksi ASI. (Rutina & Fitriani, 

2016).  

Pelepasan ASI berada di bawah kendali neuroendokrin. Rangsangan 

sentuhan pada payudara (bayi menghisap) akan merangsang produksi 

oksitosin yang menyebabkan kontraksi sel-sel khusus. Proses ini disebut 

“reflek prolaktin” atau milk produksi reflek yang membuat ASI tersedia bagi 

bayi. Dalam hari-hari dini, laktasi reflek ini tidak dipengaruhi oleh keadaan 

emosi ibu. Nantinya, reflek ini dapat dihambat oleh keadaan emosi ibu bila ia 

merasa takut, lelah, malu, merasa tidak pasti, atau bila merasakan nyeri. 

Sesudah bayi lahir dan plasenta keluar, kadar estrogen dan progesteron 

turun dalam 2-3 hari. Dengan ini faktor dari hipotalamus yang menghalangi 

keluarnya pituitary lactogenic hormon (prolaktin) waktu hamil, dan sangat 

dipengaruhi oleh estrogen tidak dikeluarkan lagi, dan terjadi sekresi prolaktin 

oleh hipofisis. Hormon ini menyebabkan alveolus-alveolus kelenjar mammae 

terisi dengan air susu, tetapi untuk mengeluarkannya dibutuhkan reflex yang 

menyebabkan kontraksi sel-sel mioepitelial yang mengelilingi alveolus dan 

duktus kecil kelenjar-kelenjar tersebut. Refleksi ini timbul jika bayi menyusu. 

Pada permulaan nifas apabila bayi belum menyusu dengan baik, atau 

kemudian apabila kelenjar- kelenjar tidak dikosongkan dengan sempurna, 

terjadi pembendungan air susu (Rutina & Firtiani, 2016). 
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4. Tanda dan Gejala 

a. Rasa berat pada payudara 

b. Payudara terasa panas 

c. Badan terasa panas sampai meningkat 

d. Payudara bengkak 

e. Puting susu kencang 

f. Payudara terasa nyeri 

g. ASI tidak keluar (manuaba 2010: 420) 

5. Prognosis 

Bendungan ASI merupakaan permulaan dari infeksi mammae yaitu 

mastitis. Bakteri yang menyebabkan infeksi mammae adalah stapylococus 

aerus yang masuk melalui puting susu. Infeksi  menimbulkan demam, nyeri 

lokal pada mammae, terjadi pemadatan mammae, dan terjadi perubahan kulit 

mammae (Rukiyah, Yulianti, 2012: 22). 

6. Diagnosis 

Untuk menegakkan diagnose maka dilakukan pemeriksaan payudara dan 

pemeriksaan harus dikerjakan dengan sangat hati-hati, tidak boleh kasar dan 

keras. Pemeriksaan payudara dilakukan dengan : (Rukiyah, Yulianti, 2012: 

23). 
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a. Inspeksi 

Pemeriksaan inspeksi dilakukan pada ibu untuk melihat tanda- 

tanda infeksi pada payudara, pertama perhatikan ke simetrisan payudara 

dengan posisi ibu duduk, tangan ibu disamping dan sesudah itu dengan 

kedua tangan keatas, selagi pasien duduk. Kita akan melihat dilatasi 

pembuluh-pembuluh balik dibawah kulit akibat pembesaran tumor jinak 

atau ganas dibawah kulit. Perlu diperhatikan apakah dema kulit harus 

diperhatikan pada tumor yang terletak tidak jauh dibawah kulit. Kita akan 

melihat jelas edema kulit seperti gambaran kulit jeruk (peaud’ orange) 

pada kanker payudara. 

b. Palpasi 

Pada saat akan dilakukan palpasi ibu harus tidur, tangan yang 

dekat dengan payudara yang akan diraba diangkat kebawah kepala dan 

payudara ibu diperiksa secara sistematis bagian medial lebih dahulu 

dengan jari-jari yang harus kebagian lateral. Palpasi ini harus meliputi 

seluruh payudara, bila dilakukan secara sirkuler dan parasternal kearah 

garis aksilla belakang, dan dari subklavikuler kearah paling distal. 

Setelah palpasi payudara selesai, dimulai dengan palpasi aksilla 

dan supraklavikular. Untuk pemeriksaan aksilla ibu harus duduk, tangan 

aksilla yang akan diperiksa dipegang oleh pemeriksa, dan dokter 

pemeriksa mengadakan palpasi aksilla dengan tangan yang kontralateral 

dari tangan sipenderita. Misalnya aksilla kiri ibu yang akan diperiksa, 
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tangan kiri dokter mengadakan palpasi (Rukiyah, Yulianti, 2012: 23). 

7. Pencegahan 

a. Menyusui dini, susui bayi sesegera mungkin (sebelum 30 menit) setelah 

dilahirkan. Manfaat menyusui dini adalah: merangsang produksi susu, 

dan memperkuat reflek menghisap bayi.  

b. Perlekatan yang baik. Cara melekatkan Bayi pada payudara ketika 

menyusui berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Langkah-

langkah menyusui yang benar 

c. Menyusui on demand. 

Sebaiknya bayi disusui secara on demand, karena bayi akan 

menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus menyusui bayinya bila bayi 

menangis bukan karena sebab lain (kencing, kepanasan/ kedinginan, atau 

sekedar ingin didekap) atau ibu sudah merasa perlu untuk menyusui 

bayinya. Bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 

menit dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. 

Pada awalnya bayi akan menyusu pada jadwal yang tidak teratur, dan 

akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu. 

d. Menyusu yang dijadwal akan berakibat kurang baik, karena hisapan bayi 

sangat berpengaruh pada rangsangan produksi ASI selanjutnya. Dengan 

menyusui on demand, sesuai kebutuhan bayi, akan mencegah timbulnya 

masalah menyusui. 
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e. Lakukan rangsangan efek oksitosin 

f. Kompres panas untuk mengurangi rasa sakit, Ibu harus rileks, dekatkan 

bayi pada ibu agar ibu dapat memandangnya, pijat leher dan punggung 

belakang (sejajar daerah payudara) menggunakan ibu jari dengan teknik 

gerakan memutar searah jarum jam kurang lebih selama 3 menit, Pijat 

ringan pada payudara yang bengkak (pijat pelan-pelan ke arah tengah) 

menggunakan minyak pelumas, stimulasi payudara dan puting caranya 

pegang puting dengan dua jari pada arah yang berlawanan, kemudian 

putar puting dengan lembut searah jarum jam. 

g. Memakai BH yang sesuai. 

BH atau penyokong payudara yang baik penting untuk mencegahatau 

Mengurangi nyeri punggung bagian atas serta dapat menyamankan nyeri 

tekan karena payudara yang membesar. Selain itu, BH yang sesuai juga 

memberi ruang untuk memfasilitasi fungsi duktus. 

8. Penatalaksanaan 

a. Kompres payudara menggunakan kain basah dan hangat selama 5 menit. 

b. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting atau gunakan sisir untuk 

mengurut payudara dengan arah ”Z” menuju putting. 

c. Keluarkan ASI sebagian dari bagian depan payudara sehingga puting susu 

menjadi lunak. 

d. Susui bayi on demand. 
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e. Keluarkan ASI dengan tangan apabila ASI tidak dikosongkan dengan 

sempurna oleh bayi. Apabila payudara mengalami bendungan dan sulit 

dikeluarkan dengan tangan dapat dikeluarkan dengan pompa payudara. 

f. Letakkan kain dingin pada payudara setelah menyusui untuk memberi 

kenyamanan. 

g. Keringkan payudara. 

9. Manfaat pemberian ASI bagi bayi dan ibu 

a. Manfaat ASI bagi bayi 

1) Asi sebagai Nutrisi 

2) Makanan terlengkap untuk bayi terdiri dari proporsi yang seimbang 

dan cukup mengandung zat gizi yang diperlukan untuk 6 bulan 

pertama. 

3) Mengandung antibody (terutama kolostrum) yang melindungi 

terhadap penyakit terutama diare dan gangguan pernapasan. 

4) Menunjang perkembangan motoric sehingga bayi yang diberikan ASI 

Eksklusif akan lebih cepat bisa berjalan. 

5) Meningkatkan jalinan kasi sayang. 

6) Selalu siap sedia dan dalam suhu yang  sesuai. 

7) Mudah dicerna dan zat gizi mudah diserap. 

8) Melindungi terhadap alergi karena mengandung zat yag dapat 

menimbulkan alergi. 
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b. Manfaat menyusui bagi Ibu 

1) Mengurangi perdarahan setelah melahirkan. 

2) Menempelkan segera bayi pada payudara membantu pengeluaran 

plasenta karena hisapan bayi mengurangi kontraski Rahim. Karena 

menurunkan resiko perdarahan pasca persalinan. 

3) Memberikan ASI segera (dalam waktu 60 menit) membantu 

meningkatkan produksi ASI dan proses laktasi. 

4) Hisapan putting yang segera dan sering membantu mencegah 

payudara membengkak. 

5) Pemberian ASI membantu mengurangi beban kerja ibu karena ASI 

tersedia kapan dan dimana saja ASI selalu bersih, dan dalam suhu 

yang sesuai. 

6) Pemberian ASI ekonomis dan murah. 

7) Menurukan resiko kanker payudara. 

D. Tinjauan tentang proses kebidanan 

1. Pengertian manajemen kebidanan 

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang di gunakan oleh 

bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, 

mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 
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Menurut Helen Varney, proses penyelesaian masalah merupakan 

salah satu upaya yang dapat digunakan dalam manajemen kebidanan. 

Varney berpendapat bahwa dalam melakukan manajemen kebidanan, bidan 

harus memiliki kemampuan berfikir secara kritis untuk menegakkan 

diagnosa atau masalah potensial kebidanan. Selain itu, diperlukan pula 

kemampuan kolaborasi atau kerja sama. Hal ini dapat digunakan sebagai 

dasar dalam perencanaan kebidanan selanjutnya. 

Proses manajemen terdiri dari 7 (tujuh) langkah berurutan dimana 

setiap langkah disempurnakan secara periodik. Proses dimulai dengan 

pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Ketujuh langkah 

tersebut membentuk suatu kerangka lengkap yang diaplikasikan dalam 

situasi apapun. Akan tetapi langkah dapat diuraikan lagi menjadi langkah-

langkah yang lebih rinci dan bisa berubah sesuai dengan kondisi klien. 

2. Tahapan dalam manajemen kebidanan 

Adapun dalam tahapan Manajemen Kebidanan yaitu : 

a. Langkah I. Identifikasi data dasar 

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang 

akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi 

klien untuk memperoleh data dilakukan dengan cara : Pertama yaitu 

anamnesis, dimana akan didapatkan data subjektif dari pasien seperti ibu 

akan mengeluhkan payudara bengkak, terasa keras, ibu meresa demam 
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dan dirasakan pada hari ketiga setelah persalinan. 

Kedua, yaitu akan didapatkan data objektif dengan melakukan 

pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya , pada pemeriksaan fisik 

ini akan dilakukan inspeksi dan palpasi pada payudara dan akan 

didapatkan hasil pemeriksaan payudara warnanya kemerahan, payudara 

bengkak, keras dan nyeri bila ditekan. Ketiga yaitu pemeriksaan tanda-

tanda vital, pada kasus ini memungkinkan akan didapatkan hasil 

pemeriksaan dimana suhu tubuh bisa mencapai 38
0
C. 

b. Langkah II. Identifikasi diagnosa/Masalah actual 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar tehadap 

diagnosa atau masalah kebutuhan klien beradasarkan interpretasi yang 

benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah 

dikumpulkan di interpretasikan, sehingga dapat merumuskan diagnosa 

dan masalah yang spesifik. 

Diagnosa bendungan ASI ditegakkan berdasarkan data subjektif 

dari pasien dan data objektif yang telah didapatkan, serta pada 

pemeriksaan fisik yang telah dilakukan. Bendungan ASI ditegakkan jika 

didapatkan payudara warnanya kemerahan, payudara bengkak, keras, 

nyeri bila ditekan, suhu tubuh bisa mencapai 38
0
C dan terjadi pada hari 

ke 3-5 setelah persalinan. Jika ibu mengalami bendungan ASI, ASI nya 

tidak keluar atau belum lancar, maka kemungkinan disebabkan oleh 

pengosongan mammae yang tidak sempurna, hisapan bayi yang tidak 
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aktif, posisi menyusui bayi yang tidak benar, puting susu terbenam, dan 

puting susu terlalu panjang. 

c. Langkah III. Antisipasi diagnosa/Masalah potensial 

Pada langkah ini kita mengidentifikasi diagnosa atau masalah 

potensial dan mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ini kita 

mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial yang 

berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah 

diidentifikasikan. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila 

memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan 

diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-

benar terjadi. Langkah ini sangat penting dalam melakukan asuhan yang 

aman. 

Pada kasus bendungan ASI, maka perlu dilakukan antisipasi 

terjadinya mastitis karena pada kasus ini, bendungan ASI merupakan 

gejala awal akan terjadinya mastitis dan jika tidak ditangani dengan baik 

kemungkinan akan terjadi mastitis, sehingga perlu untuk dilakukan 

antisipasi. 

d. Langkah IV. Tindakan segera/kolaborasi 

Pada langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses 

manajemen kebidanan. Bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan 

segera, melakukan konsultasi, dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan 

yang lain berdasarkan kondisi klien, pada langkah ini bidan juga harus 
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merumuskan tindakan emergency untuk menyelamatkan ibu, yang 

mampu dilakukan secara mandiri dan bersifat rujukan. 

e. Langkah V. Rencana asuhan kebidanan 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh 

ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya dan merupakan lanjutan 

manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi 

atau diadaptasi. Setiap rencana asuhan harus disertai oleh klien dan 

bidan agar dapat melaksanakan dengan efektif (Jannah, 2012: 208- 209). 

Rencana asuhan yang akan dilakukan yaitu lakukan perawatan 

payudara, ajarkan teknik menyusui yang baik dan benar, sanggah 

payudara ibu dengan bebat atau bra yang pas, kompres payudara dengan 

menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit, urut payudara dari 

arah pangkal menuju putting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara 

sehingga putting menjadi lunak, susukan bayi 2-3 jam sekali sesuai 

keinginan bayi (on demand feeding) dan pastikan bahwa perlekatan bayi 

dan payudara ibu sudah benar, pada masa-masa awal atau bila bayi yang 

menyusui tidak mampu mengosongkan payudara, mungkin diperlukan 

pompa atau pengeluaran ASI secara manual dari payudara, kompres 

dingin dengan es pada payudara setelah menyusui atau setelah 

payudara dipompa, bila perlu, berikan parasetamol 3X 500 mg per 

oral untuk mengurangi nyeri., lakukan evaluasi setelah 3 hari. 
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f. Langkah VI. Implementasi asuhan kebidanan 

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin 

rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan 

ataupun bekerja sama dengan kesehatan lain. Bidan harus melakukan 

implementasi yang efisien dan akan mengurangi waktu perawatan serta 

akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien (Jannah, 2012: 

211). 

g. Langkah VII. Evaluasi kebidanan 

Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan asuhan yang 

diberikan kepada klien. Pada tahap evaluasi ini bidan harus melakukan 

pengamatan dan observasi terhadap masalah yang dihadapi klien, 

apakah masalah diatasi seluruhnya, sebagian telah dipecahkan atau 

mungkin timbul masalah baru. Pada prinsipnya tahapan evaluasi adalah 

pengkajian kem bali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan sejauh 

mana tercapainya rencana yang dilakukan (Varney, 2008) 

3. Pendokumentasian asuhan kebidanan 

Pendokumentasian adalah catatan tentang interaksi antara tenaga 

kesehatan, pasien, keluarga pasien, dan tim kesehatan yang mencatat tentang 

hasil pemeriksaan, prosedur pengobatan pada pasien dan pendidikan kepada 

pasien, serta respon pasien tehadap semua kegiatan yang dilakukan. Alur 

berfikir bidan dalam menghadapi klien meliputi 7 langkah. Untuk 
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mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses 

berfikir sistematis di dokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu: 

a. S: Subjektif 

Menggambarkan dokumentasi hasil pengumpulan data klien 

melalui anamnesis sebagai langkah I Varney. Dimana akan didapatkan 

data subjektif dari pasien ibu akan mengeluh payudara bengkak, terasa 

panas, terasa keras, ibu merasa demam dan dirasakan pada hari ketiga 

setelah persalinan. 

b. O: Objektif 

Menggambarkan dokumentasi hasil pemeriksaan fisik klien, 

hasil laboratorium, dan uji diagnostik lain yang dirumuskan dalam data 

fokus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I Varney. Pada 

pemeriksaan fisik akan dilakukan inspeksi dan palpasi pada payudara 

dan akan didapatkan hasil pemeriksaan payudara warnanya kemerahan, 

payudara bengkak, keras, dan nyeri apabila disentuh. 

c. A: Assesment 

Menggambarkan dokumentasi hasil analisis dan interpretasi data 

subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi: 

Diagnosis/Masalah, diagnosa bendungan ASI ditegakkan 

berdasarkan data subjektif dan objektif yang telah didapatkan serta pada 

pemeriksaan fisik yang telah dilakukan. Bendungan ASI ditegakkan jika 
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didapatkan payudara warna kemerahan, payudara bengkak, nyeri, keras 

bila ditekan, dan suhu tubuh bisa mencapai 38C dan terjadi pada hari ke 

3-5 hari setelah persalinan. Antisipasi diagnosis/ Kemungkinan 

Masalah, pada bendungan ASI perlu dilakukan antisipasi terjadinya 

mastitis karena pada kasus ini, bendungan ASI merupakan gejala awal 

akan terjadinya mastitis sehingga perlu dilakukan antisipasi. Perlunya 

tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/kolaborasi, dan atau 

perujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 varney pada kondisi yang di alami 

ibu yaitu bendungan ASI. 

d. P: Planning 

Menggambarkan dokumentasi tingkatan (I) dan evaluasi 

perencanaan (E) berdasarkan pengkajian langkah 5, 6, dan 7 Varney. 

Pada kasus bendungan ASI dapat di lakukan perencanaan tindakan 

dengan melakukan kunjungan sebanyak 5 kali yaitu melakukan 

pendekatan kepada klien, menyampaikan kondisi yang dialami ibu 

bahwa ibu mengalami bendungan ASI mengobservasi tada-tanda vital, 

menganjurkan ibu menyusui bayinya secara on dement pada kedua 

payudara secara bergantian, memberikan penjelasan tengang cara 

mengatasi keluhan yang dirasakan, dan mengajarkan kepada ibu cara 

melakukan perawatan payudara.  
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BAB III 

STUDI KASUS 

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N” 

DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA 

MAKASSAR TANGGAL 04 - 24 AGUSTUS 

TAHUN 2022 

No. Register  : xxx 

Tanggal Partus : 01 Agustus 2022,   pukul 00.05 wita 

Tanggal Pengkajian : 04 Agustus 2022,   pukul 10.10 wita 

Nama Pengkaji  : Sulfiana 

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR 

Identitas Istri/Suami 

Nama   : Ny “N” / Tn “S” 

Umur   : 19 tahun / 22 tahun 

Nikah/lamanya : 1 kali  / ± 1 tahun 

Suku   : Makassar / Makassar 

Agama   : Islam  / Islam 
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Pendidikan   : SD  / SMP 

Pekerjaan   : IRT  / Buruh harian 

Alamat   : Jl. Monginsidi No.3 

A. Keluhan utama  

Ibu mengeluh payudaranya terasa bengkak. 

B. Riwayat keluhan uatama 

Ibu mengatakan pulang dari puskesmas tanggal 04 agustus 2022 pukul 

15.00 wita, ibu mengeluh payudaranya terasa bengkak, nyeri dan terasa keras 

sejak tanggal 3 agustus 2022 pukul 06.00 wita. Ibu mengatakan ASI nya tidak 

lancar, dan cemas akan keadaannya. 

C. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas 

Ini merupakan persalinan pertama dan tidak pernah keguguran. Ibu 

melahirkan pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 00.05 wita, dengan jenis kelamin 

perempuan, berat badan lahir 3100 gram, dan di tolong oleh bidan di puskesmas 

bara-baraya. 

D. Riwayat kesehatan/penyakit yang lalu dan sekarang 

Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, asma, 

dan diabetes mellitus, penyakit menular, dan ibu mengatakan tidak riwayat alergi 

terhadap makanan dan obat-obatan. 
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E. Riwayat reproduksi 

Menarche   : 13 tahun 

Siklus haid  : 28-30 hari 

Lamanya haid  : 5-7 hari 

Disminore  : tidak ada 

Banyaknya  : 2 kali ganti pembalut/hari 

F. Pola kebiasaan sehari-hari 

1. Nutrisi 

Selama hamil: 

Ibu mengatakan makan 2-3 kali sehari, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan 

dan kadang-kadang buah, serta minum 7-8 gelas sehari dengan air putih, susu 

dan teh. 

Selama nifas: 

Ibu mengatakan sudah makan 1 kali, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan, 

buah dan minum 1 gelas air putih dan 1 gelas teh. 

2. Personal hygine 

Selama hamil: 

Ibu mandi 2x sehari, gosok gigi tiap kali selesai mandi, keramas 2x seminggu 

dan ganti baju 2x sehari. 

Selama nifas: 

Ibu mandi 2x sehari, gosok gigi tiap kali selesai mandi, ganti baju 2x sehari, 

ganti baju 2x sehari dan ganti pembalut tiap 2x sehari. 
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3. Eliminasi 

Selama hamil: 

BAB: ibu BAB 1-2x sehari, warna kuning kecoklatan, lunak dan tidak ada 

keluhan. 

BAK: ibu BAK 6-7x sehari, warna urine kuning jernih, bau khas amoniak 

dan tidak ada nyeri saat BAK. 

Selama nifas: 

BAB: ibu BAB 1x sehari, warna kuning kecoklatan, lunak dan tidak ada 

keluhan. 

BAK: ibu BAK 4-5x sehari, warna kuning jernih, bau khas amoniak dan tidak 

ada rasa nyeri saat BAK. 

4. Istirahat 

Selama hamil: 

Ibu mengatan tidur siang 2-4 jam dan tidur malam 8 jam 

Selama nifas: 

Ibu mengatakan tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 5-6 jam. 

5. Keadaan psikologi 

Ibu mengatakan merasa bahagia dan sangat senang dengan kelahiran anak 

pertamanya dalam keadaan sehat. 

6. Menyusui/Laktasi 

Tidak lancar, ibu tidak mengetahui cara menyusui yang benar, tidak 

mengetahui cara perawatan payudara. 
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7. Spiritual 

Selama hamil: 

Ibu mengatakan sering melewatkan shalat 5 waktu, ibu sesekali membaca Al-

Qur’an. 

Selama nifas: 

Ibu mengetahui bahwa selama 40 hari masa nifas tidak diperbolehkan untuk 

melaksanakan ibadah dan setelah 40 hari ibu harus mandi wajib sebelum 

melaksanakn ibadah. 

G. Riwayat psikososial, ekonomi, dan spiritual 

1. Suami maupun keluarga merasa senang dengan kelahiran anak pertamanya. 

2. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami. 

3. Ibu mengerjakan urusan rumah tangga dibantu oleh keluarga. 

4. Ibu dan keluarga beragama islam dan taat menjalankan ibadah. 

5. Hubungan keluarga dan tetangga 

6. Suami sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

H. Pemeriksaan fisik 

1. Pemeriksaan umum 

Keadaan umum : baik 

Kesadaran  : composmentis 

2. Pemeriksaan tanda-tanda vital 

Tekanan darah : 100/70 mmHg 

Nadi   : 83x/ menit 
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Suhu badan  : 37,ºC 

Pernafasan  : 22x/ menit 

3. Pemeriksaan head to toe 

a. Kepala 

Kulit kepala bersih, tidak rontok, tidak ada benjolan sekitar kepala, tidak 

ada nyeri tekan. 

b. Wajah 

Ibu tampak meringis dan lemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada 

oedema, dan tidak ada nyeri tekan. 

c. Mata 

Konjungtiva merah muda, tidak icterus 

d. Hidung 

Simetris kiri dan kanan tidak ada pengeluaran secret 

e. Mulut/gigi 

Mulut tampak bersih, tidak ada karies 

f. Leher 

Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis 

g. Payudara 

Pada payudara sebelah kiri tampak normal dan Pada payudara sebelah 

kanan ibu tampak tegang, putting susu menonjol, hiperpigmentasi pada 

aroela mammae, teraba keras, tampak bengkak, dan terasa nyeri ketika 

dilakukan palpasi. 
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h. Abdomen 

Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, line nigra, TFU (Tinggi 

Fundus Uteri) 3 jari dibawah pusat, tidak ada nyeri tekan pada perut 

bagian bawah. 

i. Genitalia 

Tampak lochea rubra, tidak ada luka jahitan, vagina tidak berbau amis, 

dan tidak ada varises. 

j. Ekstremitas 

Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada varises. 

LANGKAH II. MERUMUSKAN DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL 

Diagnosa:  Ny “N” P1 A0 post parum hari keempat dengan payudara sebelah kanan 

mengalami bendungan ASI. 

Masalah Aktual: Bendungan ASI 

1. Post partum hari keempat 

Data subjektif: 

Ibu mengatakan melahirkan pada tanggal 01 agustus 2022 pukul 00.05 

Data objektif: 

Pada pemeriksaan fisik di dapatkann TFU 3 jari dibawah pusat, tampak 

pengeluaran lokia rubra. 
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Analisa dan interpretasi data: 

Lokia adalah ekskresi cairan Rahim selama masa nifas. Lochea 

mengandung darah dan sisa jaringan desidua yang nekrotik dari dalam uterus. 

Lokia mempunyai reaksi ba/alkalis yang dapat membuat organisme yang 

berkembang lebih cepat daripada kondisi asam yang ada pada vagina normal 

(Ambarwati, 2008). 

2. Bendungan ASI 

Data subjektif: 

Ibu mengatakan payudaranya terasa bengkak, nyeri dan keras sejak tanggal 3 

agustus 2022, pukul 06.00 Wita. 

Data objektif: 

Dari pemeriksaan fisik, tampak payudara sebelah kanan tampak bengkak, teraba 

keras pada saat palpasi, dan terdapat nyeri tekan.  

Analisa dan interpretasi data:  

Bendungan ASI adalah bendungan yang terjadi pada kelenjar payudara 

oleh karena ekspansi dan tekanan dari produksi dan penampungan ASI. 

Bendungan ASI terjadi pada hari ke-3 sampai 5 setelah persalinan (Kemenkes 

RI, 2013). 

LANGKAH III. MERUMUSKAN DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL 

Potensial terjadi Mastitis. 
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LANGKAH IV. IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA DAN 

KOLABORASI 

Tidak ada data yang mendukung perlunya dilakukan tindakan segera. 

LANGKAH V. RENCANA ASUHAN KEBIDANAN 

1. Tujuan 

a. Bendungan ASI dapat teratasi 

b. Mengetahui  cara menyusui yang benar dan perawatan payudara 

c. Bayinya dapat menyusui pada ibunya dengan baik 

d. Involusi uterus berlansung normal 

e. Tidak terjadi mastitis. 

2. Kriteria keberhasilan 

a. Bendungan ASI teratasi 

b. Payudara ibu tidak bengkak, dan sakit lagi 

c. Ibu dapat menyusui bayinya dengan benar 

d. Ibu dapat menyusui bayinya secara on demand 

e. Penurunan TFU dari setinggi pusat hingga normal 

f. Tanda-tanda vital dalam batas normal 

Tekanan darah  : sistole 100-120 mmHg 

Diastole 70-90 mmHg 

Nadi    : 80-90x/ menit 

Suhu    : 36 - 37ºC 
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Pernapasan   : 12-20x/ menit 

3. Rencana asuhan 

Tanggal 4 agustus 2022    pukul 10.15 wita 

a. Sampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami 

bendungan ASI. 

Rasional : dengan menjelaskan mengenai keadaan yang dialaminya maka ibu 

akan mengerti sehingga ibu akan bersifat kooperatif terhadap tindakan dan 

anjuran petugas kesehatan. 

b. Observasi tanda-tanda vital 

Rasional: tanda-tanda vital dapat memberikan gambaran dalam menentukan 

tindakan selanjutnya. 

c. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand di kedua payudara 

secara bergatian. 

Rasional: agar nutrisi bayi dapat tercukupi dan tidak terjadi penampungan 

ASI yang berlebihan. 

d. Berikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan 

seperti:  

1) Menyangga payudara dengan bebat atau bra yang pas 

2) Kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 

menit 

3) Urut payudara dari arah pangkal menuju putting 

4) Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga putting menjadi 
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lunak 

Rasional: dengan menjelaskan cara mengatasi keluhan kepada ibu, ibu tidak 

akan terlalu merasakan keluhan yang dialami dan akan membantu petugas 

kesehatan dalam proses penyembuhan. 

e. Ajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara 

1) Tempatkan kedua tangan diantara kedua payudara kemudian urut keatas 

lalu kesamping kemudian urut kebawah hingga tangan menyanggah 

payudara kemudian sentakkan kebawah payudara secara perlahan. 

2) Telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan saling 

dirapatkan, kemudian sisi keliling tangan kanan mengurut payudara dari 

pangkal kearah putting, demikian pula payudara kanan. 

3) Telapak tangan menopang payudara pada cara ke-2 kemudian jari tangan 

kanan dikepalkan lalu buku-buku jari tangan kanan mengurut dari 

pangkal kearah putting. 

Rasional: dengan melakukan perawatan payudara dapat meningkatkan 

produksi ASI dan dapat mempercepat proses pengosongan saluran dan 

kelenjar susu sehingga ASI menjadi lancar. 

f. Anjurkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar 

1) Usahakan pada saat menyusui ibu dalam keadaan tenang 

2) Memasukkan semua areolla mammae kedalam mulut bayi 

3) Ibu dapat menyusui dengan cara duduk atau berbaring sesuai kenyamanan 

dengan santai dan dapat menggunakan sandaran (bantal) pada punggung 
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4) Payudara dipegang dengan ibu jari diatas, jari yang lain menopang 

dibawah payudara. 

5) Berikan asi pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau 

dengan cara on demand. Setelah salah satu payudara mulai terasa kosong, 

sebaiknya ganti pada payudara yang satunya. 

6) Setelah selesai menyusui oleskan asi kepayudara, biarkan kering sebelum 

kembali memakai bra, langkah ini berguna untuk mencegah lecet pada 

putting. 

7) Sendawakan bayi tiap kali habis menyusui untuk mengeluarkan udara dari 

lambung bayi agar bayi tidak kembung dan muntah. 

Rasional: bayi akan tampak tenang karena mudah menghisap ASI, pemenuhan 

nutrisi bayi cukup dan mencegah terjadinya putting susu lecet dan tidak terasa 

nyeri. 

g. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi 

Rasional: dengan mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi 

akan dapat memperbanyak dan memperlancar ASI misalnya daun katub, 

bayam dan lain lain. 

h. Berikan terapi obat paracetamol 500 mg 3x1 per oral 

Rasional: Paracetamol adalah salah satu obat yang masuk ke dalam golongan 

analgesik (pereda nyeri).  

i. Anjurkan ibu untuk menjaga personal hyginenya dan rajin mencuci tangan 

baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua 
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payudara sebelum dan sesudah menyusui. 

Rasional: dengan rajin mencuci tanga dan membersihkan payudaranya, hal 

ini akan membuat payudara ibu terhindar dari invasi bakteri yang dapat 

menyebabkan mastitis. 

j. Anjurkan ibu untuk banyak berzikir dan berdoa atas keadannya sekarang 

Rasional: agar ibu lebih tenang dan tidak cemas dengan keadaanya 

k. Lakukan Pendokumentasian 

Rasinonal: pencatatan yang baik dapat menjadi pegangan petugas jika terjadi 

sesuatu pada pasien. 

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI ASUHAN KEBIDANAN 

Tanggal 4 agustus 2022    pukul 11.20 wita 

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami 

bendungan ASI. 

Hasil: ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang 

2. Mengobservasi tanda-tanda vital 

Hasil: tekanan darah 100/70 mmHg 

Nadi 83x/menit 

Suhu 37
0
C 

Pernapasan 22x/menit. 

3. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand di kedua payudara 

secara bergatian. 
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Hasil: ibu bersedia melakukannya 

4. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan 

seperti: 

a. Menyangga payudara dengan bebat atau bra yang pas. 

b. Kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit. 

c. Urut payudara dari arah pangkal menuju putting. 

d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga putting menjadi lunak. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

5. Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan payudara. 

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan 

6. Mengajarkan ibu tehnik dan posisi menyusui yang baik dan benar. 

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasanyang telah diberikan 

7. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang 

bergizi. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

8. Memberikan terapi obat paracetamol 500 mg 3x1 per oral  

Hasil: obat telah di berikan 

9. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hyginenya dengan rajin mencuci 

tangan baik sebelum dan sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua 

payudara sebelum dan sesudah menyusui. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 
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10. Menganjurkan ibu untuk banyak berzikir dan berdoaatas keadaannya sekarang. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

11. Melakukan pendokumentasian. 

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian 

LANGKAH VII. EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN 

Tanggal  4 agustus 2022    pukul 11.25 wita 

1. Bendungan ASI telah teratasi 

2. Bayi menyusu pada ibunya dengan baik 

3. Involusi uterus berlansung normal 

4. Ibu dalam keadaan baik 

5. Tanda-tanda vital dalam batas normal 

6. Ibu rajin berzikir dan berdoa untuk kesembuhannya. 
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MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N” 

DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA 

MAKASSAR TANGGAL 04 – 24 AGUSTUS 

TAHUN 2022 

No. Register   : xxx 

Tanggal partus   : 01 Agustus 2022   pukul 00.05 wita 

Tanggal pengkajian  : 04 Agustus 2022   pukul 10.10 wita 

Nama pengkaji  : Sulfiana 

Identitas Istri/Suami 

Nama    : Ny “N” / Tn “S” 

Umur    : 19 tahun / 22 tahuN 

Nikah/lamanya  : 1 kali  / ± 1 tahun 

Suku    : Makassar / Makassar 

Agama    : Islam  / Islam 

Pendidikan   : SMP  / SD 

Pekerjaan   : IRT  / Buruh harian 

Alamat    : Jl. Monginsidi No.37 
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Subjektif (S) 

1. Ibu mengatakan payudaranya terasa bengkak, nyeri dan terasa keras sejak tanggal 

03 agustus 2022 pukul 06.00 wita. 

2. Ibu mengatakan melahirkan pada tanggal 01 agustus 2022 pukul 00.05 wita. 

3. Ibu mengatakan merasa cemas dengan keadaannya. 

Objektif (O) 

1. Keadaan umum ibu baik 

2. Kesadaran composmentis 

3. Tanda-tanda vital 

Tekanan darah  : 100/70 mmHg 

Nadi   : 83x/ menit 

Suhu   : 37ºC 

Pernapasan  : 22x/ menit 

4. Pemeriksaan fisik 

a. Kepala 

Kulit kepala bersih, tidak rontok, tidak ada benjolan sekitar kepala, tidak ada 

nyeri tekan. 

b. Wajah 

Ibu tampak meringis dan lemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada 

oedema, dan tidak ada nyeri tekan. 
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c. Mata 

Konjungtiva merah muda, tidak icterus 

d. Hidung 

Simetris kiri dan kanan tidak ada pengeluaran secret 

e. Mulut/gigi 

Mulut tampak bersih, tidak ada karies 

f. Leher 

Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis 

g. Payudara 

Pada payudara sebelah kiri tampak normal dan payudara sebelah kanan ibu 

tampak putting susu menonjol, hiperpigmentasi pada aroela mammae, 

tampak bengkak, teraba keras, panas, dan terasa nyeri, ketika dilakukan 

palpasi. 

h. Abdomen 

Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, line nigra, TFU (Tinggi Fundus 

Uteri) 3 jari dibawah pusat, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah. 

i. Genitalia 

Tampak lochea rubra, tidak ada luka jahitan, vagina tidak berbau amis, dan 

tidak ada varises. 

j. Ekstremitas 

Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada varises. 
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Assessment (A) 

Ny “N” P1 A0 Post partum hari ke empat dengan payudara sebelah kanan mengalami 

bendungan ASI. 

Planning (P)  

Tanggal 4 agustus 2022    pukul 15.05 wita 

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami 

bendungan ASI. 

Hasil: ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang 

2. Mengobservasi tanda-tanda vital 

Hasil: tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 82x/menit, suhu 37
0
C, pernapasan 

22x/menit. 

3. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand di kedua 

payudaranya secara bergantian. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

4. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan 

seperti: 

a. Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas 

b. Kompres payudar dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit 

c. Urut payudara dari arah pangkal menuju putting 

d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga putting menjadi lunak 
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Hasil: ibu bersedia melakukannya 

5. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara  

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan 

6. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar. 

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan 

7. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

8. Memberikan terapi obat paracetamol 500 mg 3x1 per oral. 

Hasil: obat telah diberikan 

9. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hyginenya dengan rajin mencuci 

tangan jika ingin melakukan sesuatau ataupun setelah melakukan sesuatu. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

10. Menganjurkan ibu untuk rajin berzikir dan berdoa untuk kesembuhannya. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

11. Melakukan pendokumentasian 

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian 
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MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N” 

DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA 

MAKASSAR TANGGAL 04 - 24 AGUSTUS 

TAHUN 2022 

No. Register   : xxx  

Tanggal pengkajian  : 09 Agustus 2022   pukul 14.40 wita 

Identitas Istri/Suami 

Nama   : Ny “N” / Tn “S” 

Umur   : 19 tahun / 22 tahun 

Nikah/lamanya : 1 kali  / ± 1 tahun 

Suku   : Makassar / Makassar 

Agama   : Islam  / Islam 

Pendidikan  : SMP  / SD 

Pekerjaan  : IRT  / Buruh harian 

Alamat   : Jl. Monginsidi No.37 
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Subjektif (S) 

1. Ibu mengatakan payudaranya masih bengkak dan nyeri 

2. Ibu mengatakan sudah mulai mengetahui cara menyusui yang benar 

3. Ibu mengatakan masih cemas dengan keadaannya 

Objektif (O) 

1. Keadaan umum ibu baik 

2. Kesadaran composmentis 

3. Tanda-tanda vital 

Tekanan darah  : 100/70 mmHg 

Nadi   : 83x/menit 

Suhu badan  : 36,8ºC 

Pernapasan  : 22x/menit 

4. Payudara 

Payudara kanan masih tampak, bengkak, dan masih nyeri saat di palpasi, 

pengeluaran ASI masih sedikit. 

5. Abdomen 

TFU pertengahan pusat sympisis, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah. 

6. Genitalia 

Tampak pengeluaran lokia sanguilenta. 
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Assessment (A) 

Ny “N” post partum hari ke 8 dengan bendungan ASI. 

Planning (P) 

Tanggal 8 Agustus 2022    pukul 14.45 wita 

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisi yang di alami sekarang bahwa ibu 

masih mengalami bendungan ASI. 

Hasil: ibu mengerti dengan apa yang disampaikan. 

2. Mengobservasi tanda-tanda vital 

Hasil: tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 83x/menit, suhu 36,8ºC, pernapasan 

22x/menit. 

3. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand 

Hasil: ibu bersedia melaukannya 

4. Menganjurkan ibu tetap melakukan perawatan payudara 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

5. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

6. Menganjurkan ibu untuk tetap meminum obat yang telah diberikan. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

7. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 
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8. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygine dengan rajin mencuci 

tangan setiap akan melakukan sesuatu ataupun selesai melakukan sesuatu dan 

rajin membersihkan kedua payudara sebelum dan sesuadah menyusui bayinya. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

9. Menganjurkan ibu untuk tetap banyak berdo’a dan berzikir. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

10. Melakukan pendokumentasian. 

Hasil: telah di lakukan pendokumentasian 
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MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N’ 

DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA 

MAKASSAR TANGGAL 04 – 24 AGUSTUS 

TAHUN 2022 

No. Register   : xxx      

Tanggal pengkajian  : 14 Agustus 2022   pukul 10.20 wita 

Identitas Istri/Suami 

Nama   : Ny “N” / Tn “S” 

Umur   : 19 tahun / 22 tahun 

Nikah/lamanya : 1 kali  / ± 1 tahun 

Suku   : Makassar / Makassar 

Agama   : Islam  / Islam 

Pendidikan  : SMP  / SD 

Pekerjaan  : IRT  / Buruh harian 

Alamat   : Jl. Monginsidi No.37 
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Subjektif (S) 

1. Ibu mengatakan payudaranya masih sedikit bengkak dan nyeri 

2. Ibu mengatakan sudah mulai mengetahui cara menyusui yang benar 

3. Ibu mengatakan ASInya belum terlalu lancar keluar 

Objektif (O) 

1. Keadaan umum ibu baik 

2. Kesadaran composmentis 

3. Tanda-tanda vital 

Tekanan darah  : 100/70 mmHg 

Nadi   : 83x/menit 

Suhu   : 36,5ºC 

Pernapasan  : 22x/menit 

4. Payudara 

Pembengkakan pada payudara sudah berkurang, dan masih sedikit nyeri bila 

dipalpasi, pengeluaran ASI sudah mulai banyak. 

5. Abdomen 

TFU tidak teraba, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah. 

6. Genitalia 

Tampak pengeluaran lokia alba 

Assessment (A) 

Ny “N” post partum hari ke 13 dengan bendungan ASI. 
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Planning (P) 

Tanggal 15 agustus 2022    pukul 10.25 wita 

1. Memberitahu ibu tentang pemeriksaan ttv dalam batas normal  

Hasil: ibu mengerti dengan penjalasan yang telah diberikan 

2. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara on demand. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

3. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

4. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang 

bergizi. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

5. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hyginenya dengan rajin mencuci 

tangan setiap akan melakukan sesuatu ataupun sesudah melakukan sesuatu dan 

membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui. 

6. Menganjurkan ibu untuk tetap banyak berdoa dan berzikir. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

7. Melakukan pendokumentasian. 

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian 
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MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N” 

DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA 

MAKASSAR TANGGAL 04 - 24 AGUSTUS 

TAHUN 2022 

No. Register   : xxx 

Tanggal pengkajian  : 19 Agustus 2022   pukul 11.30 wita 

Identitas Istri/Suami 

Nama   : Ny “N” / Tn “S” 

Umur   : 19 tahun / 22 tahun 

Nikah/lamanya : 1 kali  / ± 1 tahun 

Suku   : Makassar / Makassar 

Agama   : Islam  / Islam 

Pendidikan  : SMP  / SD 

Pekerjaan  : IRT  / Buruh harian 

Alamat   : Jl. Monginsidi No.37 
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Subjektif (S) 

1. Ibu mengatakan bengkak dan nyeri pada payudara sudah mulai mereda 

2. Ibu mengatakan sudah mengetahui cara menyusui yang baik dan benar 

3. Ibu mengatakan bayinya sudah aktif menyusu 

4. Ibu mengatakan ASI nya sudah mulai lancar keluar 

Objektif (O) 

1. Keadaan umum ibu baik 

2. Kesadaran composmentis 

3. Tada-tanda vital 

Tekanan darah  : 100/80 mmHg 

Nadi   : 83x/menit 

Suhu   : 36,5ºC 

Pernapasan  : 22x/menit 

Assessment (A) 

Ny “N” post partum hari ke 18 dengan riwayat bendungan ASI. 

Planning (P) 

Tanggal 22 agustus 2022    pukul 11.35 wita 

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan. 

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan merasa senang 

dengan keadaannya yang sekarang. 
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2. Menyampaikan kondisi ibu bahwa keadaannya sudah mulai membaik. 

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu merasa senang. 

3. Mengingatkan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya 

selama 6 bulan tanpa pendamping ASI apapun. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hyginenya dengan rajin 

mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan 

membersihkan payudara sebelum atau sesudah menyusui. 

Hasil: ibu bersedia melaukannya 

5. Menganjurkan ibu untuk tetap berdzikir dan berdoa kepada Allah Swt. 

Hasil: Ibu bersedia melakukannya 

6. Melakukan pendokumentasian 

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian 
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MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N” 

DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA  

MAKASSAR TANGGAL 04 - 24 AGUSTUS 

TAHUN 2022 

No. Register   : xxx 

Tanggal pengkajian  : 24 Agustus 2022   pukul 15.05 wita 

Identitas Istri/Suami 

Nama   : Ny “N” / Tn “S” 

Umur   : 19 tahun / 22 tahun 

Nikah/lamanya : 1 kali  / ±1 tahun 

Suku   : Makassar / Makassar 

Agama   : Islam  / Islam 

Pendidikan  : SMP  / SD 

Pekerjaan  : IRT  / Buruh harian 

Alamat   : Jl. Monginsidi No.37 
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Subjektif (S) 

1. Ibu mengatakan payudaranya sudah tidak bengkak dan nyeri lagi 

2. Ibu mengatakan sudah mengetahui cara menyusui yang baik dan benar 

3. Ibu mengatakan ASI nya sudah lancar 

Objektif (O) 

1. Keadaan umum ibu baik 

2. Kesadaran composmentis 

3. Tada-tanda vital 

Tekanan darah  : 100/80 mmHg 

Nadi   : 83x/menit 

Suhu   : 36,5ºC 

Pernapasan  : 22x/menit 

Assessment (A) 

Ny “N” post partum hari ke 22 dengan riwayat bendungan ASI. 

Planning (P)  

Tanggal 22 agustus 2022    pukul 15.10 wita 

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan. 

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan merasa senang dengan 

keadaannya yang sekarang. 
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2. Menyampaikan kondisi ibu bahwa keadaannya sudah mebaik dan keadaan 

payudaranya sudah sembuh. 

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu merasa senang. 

3. Mengingatkan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 

bulan tanpa pendamping ASI apapun. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hyginenya dengan rajin mencuci 

tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan 

payudara sebelum atau sesudah menyusui. 

Hasil: ibu bersedia melaukannya 

5. Memberitahu ibu dan suami bahwa pada hari ke-40 masa nifas sudah bisa 

melakukan hubungan seksual. 

Hasil: ibu dan suami telah mengerti 

6. Menganjurkan ibu untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya 

7. Menjelaskan Imunisasi daras lengkap wajib diberikan sebelum bayi berusia 1 

tahun 

a. Umur bayi<7 hari jenis imunisasi Hepatitis B (HB) 0 untuk mencegah 

penularan hepatitis B dan kerusakan hati. 

b. Umur bayi 1 bulan jenis imunisasi BCG Polio 1 untuk mencegah penularan 

tuberculosis dan polio. 

c. Umur bayi 2 bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 1 polio 2 untuk mencegah 
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polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hipertensi B, meningitis, dan pneumonia. 

d. Umur bayi 3 bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 2 polio 3 untuk mencegah 

polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, dan pneumonia. 

e. Umur bayi 4 bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 3 polio 4 untuk mencegah 

polio, diferti, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, dan pneumonia. 

f. Umur bayi 9 bulan jenis imunisasi Campak untu mencegah campak. 

8. Melakukan pendokumentasian 

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Dengan tujuh langkah varney yaitu, pengumpulan data dasar,merumuskan 

diagnosa/masalah actual, merumuskan diagnosa/masalah potensial, melaksanakan 

tindakan segara atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, 

melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan. 

Langkah I : Identifikasi Data Dasar 

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang 

ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. 

Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan 

mengadakan wawancara lansung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber 

dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang/laboratorium (Nurhayati, dkk, 

2013).  

Pengkajian data dasar pada kasus bendungan ASI ini dilakukan pada saat 

pengamatan pertama kali di puskesmas. Pengkajian meliputi anamnesa lansung oleh 

pasien. Pengkajian ini berupa identitas klien, keluhan pasien, riwayat kehamilan, 

persalinan dan nifas ibu, riwayat kesehatan, riwayat reproduksi, riwayat keluarga 

berencana, dan riwayat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pengkajian data objektif 

diperoleh melalui pemeriksaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital dan 

pemeriksaan fisik. Pengkajian pada kasus ini dilanjutkan pada pendokumentasian 

asuhan kebidanan. Pengkajian  meliputi anamnesa lansung kepada pasien, ibu 
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mengeluh payudaranya terasa bengkak, nyeri, dan terasa keras sejak tanggal 3 

agustus 2022 pukul 06.00 wita. Ibu mengatakan tidak tau cara dan teknik menyusui 

yang benar. Ini merupakan persalinan pertama dan tidak pernah keguguran, ibu 

melahirkan di puskesmas bara-baraya pada tanggal 1 agustus 2022 pukul 00.05 wita. 

Dengan jenis kelamin perempuan berat badan lahir 3100 gram, dan ditolong oleh 

bidan. Ibu tidak ada riwayat penyakit menular. Pada pemeriksaan fisik didapatkan 

keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tekanan darah 100/70 mmHg, 

nadi 83x/menit, suhu 37ºC, pernapasan 22x/menit. 

Bendungan asi adalah suatu kejadian dimana aliran vena dan limfatik, aliran 

susu menjadi terhambat dan tekanan pada saluran air susu ibu dan alveoli meningkat. 

Kejadian ini biasanya disebabkan karena air susu yang terkumpul tidak dikeluarkan 

sehingga menjadi sumbatan (Taqiyah, 2019: 99). 

Tanda dan gejala terjadinya bendungan asi ditandai dengan mammae panas 

serta keras pada perabaan dan terasa nyeri, putting susu mendatar sehingga bayi sulit 

menyusu, pengeluaran asi terkadang terhalang oleh duktus laktiferi menyempit, 

payudara bengkak, keras, panas, warnanya kemerahan, suhu tubuh sampai 38ºC 

(Rukiyah 2012: 22). 

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan bendungan asi, yaitu pengosongan 

mammae yang tidak sempurna dalam masa laktasi, terjadi peningkatan produksi asi 

ibu yang berlebihan. Apabila bayi sudah kenyang dan selesai menyusu payudara tidak 

dikosongkan, maka masih terdapat sisa asi, faktor posisi menyusui bayi yang tidak 



94 
 

 

benar teknik yang salah dalam menyusui dapat mengakibatkan putting susu menjadi 

lecet dan menimbulkan rasa nyeri pada saat bayi menyusu. (Walyani, 2015: 1). 

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang 

timbul pada kasus bendungan ASI. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan 

adaya kesenjangan antara teori dan kasus. 

Langkah II : Idetifikasi Diagnosa/Masalah Aktual 

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi diagnose atau masalah berdasarkan 

interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data tersebut 

kemudian di interpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosa dan masalah yang 

spesifik. Hasil pengkajian data subjektif dan data objektif yang diperoleh 

menunjukkan diagnosa Ny “N” Post partum hari ketiga dengan bendungan ASI. 

Ibu melahirkan pada tanggal 1 agustus 2022 pukul 00.05 wita. Pada pemeriksaan fisik 

ditemukan TFU 2 jrbpst, tampak pengeluaran lochea rubra pada jalan lahir ibu. Ibu 

mengeluh payudaranya terasa bengkak, nyeri, dan terasa keras sejak tanggal 3 agustus 

2022 pukul 06.00 wita, ibu mengatakan suhu badannya agak panas dan ibu 

mengatakan ASI nya belum lancar, dan ibu juga mengatakan dia tidak tau cara dan 

teknik menyusui yang benar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan payudara ibu tampak 

bengkak, keras, dan terasa nyeri ketika dilakukan palpasi. Menurut Syamson 2017, 

Bendungan ASI adalah ASI yang tidak segera dikeluarkan yang menyebabkan 

penyumbatan pada aliran susu menjadi terhambat dan tertekan kesaluran air susu ibu 
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sehingga terjadinya peningkatan aliran vena dan limfe yang menyebabkan payudara 

bengkak. 

Langkah III : Idetifikasi Diagnosa/Masalah Potensial 

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain 

berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Identifikasi 

diagnosis potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi 

(Mangkuji, dkk, 2013). Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan 

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

diagnosis/masalah potensial ini benar-benar terjadi dan dilakukan asuhan yang aman. 

Bendungan ASI berpotensial terjadi mastitis, statis pada pembuluh limfe akan 

mengakibatkan tekanan intraduktal yang akan mempengaruhi berbagai segmen pada 

payudara sehingga tekanan seluruh payudara meningkat akibatnya, payudara sering 

terasa penuh, tegang, dan nyeri. Terlihat kalang payudara lebih besar sehingga sukar 

dihisap oleh bayi. Bendungan ASI yang tidak disusukan secara adekuat akhirnya 

terjadi mastitis. (Ardyan, 2014: 7). Bendungan ASI juga berpotensial membuat ibu 

tidak mau menyusui bayinya karena akan merasa sakit pada payudaranya pada saat 

menyusui sehingga nutrisi bayi tidak tercukupi 

Langkah IV: Tindakan Segera/Kolaborasi 

Tindakan segera atau kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi yang 

memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga memerlukan kolaborasi 
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dengan tenaga kesehatan yang ahli dibidangnya. Berdasarkan kasus ini, tidaka ada 

data yang mendukung perlunya tindakan segera. 

Langkah V: Perencanaan Asuhan Kebidanan 

Langkah  ini merupakan  lanjutan  manajemen asuhan kebidanan terhadap 

diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Suatu  rencana 

tindakan harus disetujui pasien dan bidan agar lebih efektif. Semua keputusan yang 

dibuat dalam merencanakan suatu asuhan yang komprehensif harus merefleksikan 

alasan yang benar berlandaskan pengetahuan, teori yang berkaitan dan terbaru, serta 

telah divalidasi dengan keinginan atau kebutuhan pasien. Rencana asuhan disusun 

berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan pencegahan maslah/diagnosa potensial. 

Membuat rencana tindakan asuhan kebidanan hendaknya menentukan tujuan tindakan 

yang akan dilakukan dan terdapat sasaran target serta hasil yang akan dicapai dalam 

penerapan asuhan kebidanan sesuai dengan kasus (Nurhayati, dkk, 2013). 

Adapun sasaran/target dalam rencana asuhan pada kasus ini berfokus untuk 

mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dengan penanganan yang cepat dan tepat 

serta payudara ibu kembali normal. Bila diagnosis bendungan ASI ditegakkan 

rencana asuhan yang akan diberikan adalah memberitahu ibu hasil pemeriksaan, 

diskusikan penyebab dan penatalaksanaannya, rekomendasikan untuk segera 

diintervensi. 

Pada tempat pengambilan kasus yaitu di puskesmas Bara-baraya Makassar, 

ibu nifas diberikan penjelasan mengenai pentingnya perawatan payudara, teknik 
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menyusui yang baik dan benar , dan menyusui bayinya tanpa dijadwal atau secara on 

demand untuk mencegah terjadinya bendungan ASI. 

Rencana tindakan yang telah disusun yaitu menyampaikan kepada ibu tentang 

kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami bendungan ASI, mengobservasi tanda- 

tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand dikedua 

payudaranya secara bergantian, memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi 

keluhan yang dirasakan seperti; menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang 

pas, kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit, urut 

payudara dari arah pangkal menuju putting, keluarkan ASI dari bagian depan 

payudara sehingga putting menjadi lunak, mengajarkan kepada ibu cara melakukan 

perawatan payudara, mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan 

benar, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang 

bergizi, menganjurkan ibu untuk tetap memperhatikan personal hyginenya. 

Perawatan payudara merupakan upaya untuk merangsang sekresi hormon 

oksitosin untuk menghasilkan ASI sedini mungkin dan memegang peranan penting 

dalam menghadapi masalah menyusui. Teknik pemijatan dan rangsangan pada 

putting susu yang dilakukan pada perawatan payudara merupakan latihan semacam 

efek hisapan bayi sebagai pemicu pengeluaran ASI (Sari, 2014: 6). Pembengkakan 

payudara terjadi karena ASI tidak disusu dengan adekuat dan posisi bayi pada 

payudara saat menyusu salah. Sehingga hal ini akan menyebabkan putting susu lecet 
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dan ASI tidak keluar optimal sehingga terjadi pembendungan air susu pada payudara 

yang selanjutnya dapat menyebabkan pembengkakan. 

Langkah VI: Implementasi 

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. 

Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan 

kesehatan lain. Bidan harus melakukan implementasi yang efisien dan akan 

mengurangi waktu perawatan serta akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan 

klien (Jannah, 2012: 211). 

Pada studi kasus Ny “N” dengan bendungan ASI, semua tindakan yang 

direncanakan terlaksana dengan baik. Pemantauan pertama yang dilakukan di rumah 

pasien, mengobservasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya 

secara on demand, menjelaskan pada ibu cara mengatasi keluhannya seperti; 

menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas, kompres payudara dengan 

menggunakan air hangat selama 5 menit, urut payudara dari arah pangkal menuju 

putting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga putting menjadi lunak, 

mengajarkan ibu cara melakukan perawatan payudara, mengajarkan ibu teknik 

menyusui yang baik dan benar, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau 

dan makanan yang bergizi serta mengajurkan ibu untuk menjaga personal hyginenya, 

menganjurkan ibu untuk terus berdoa dan berzikir untuk kesembuhannya, dan 

memberikan terapi obat seperti paracetamol 500 mg 3x1 per oral. 
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Pada pemantauan kedua, asuhan yang diberikan mengobservasi tanda-tanda 

vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara secara on demand, 

menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudar, menganjurkan ibu 

untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan bergizi,menganjurkan ibu untuk 

tetap menyusui bayinya, menganjurkan ibu untuk menjaga personal hyginenya, 

menganjurkan ibu untuk tetap berdoa dan berzikir untuk kesembuhannya, dan 

menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi obat yang telah diberikan. 

Pemantauan ketiga, asuhan yang diberikan memberitahu ibu tentang 

kondisinya sekarang, menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara on 

demand, menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara, 

menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, menganjurkan ibu 

untuk tetap menjaga personal hygine, dan menganjurkan dan menganjurkan ibu untuk 

tetap berdoa dan berzikir. 

Pemantauan keempat, asuhan yang diberikan memberitahu ibu tentang 

kondisnya saat ini bahwa keadaan ibu sudah mulai membaik, menganjurkan ibu 

untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan tanpa 

pendamping ASI, mengajurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygine, 

menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, dan 

menganjurkan ibu untuk tetap berzikir dan berdoa kepada Allah Swt. 

Pemantauan kelima, asuhan yang diberikan memberitahu ibu tentang 

kondisinya saat ini bahwa keadaan payudara ibu sudah sembuh, menganjurkan ibu 
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untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan, menganjurkan ibu 

untuk tetap menjaga personal hyginenya dengan rajin mencuci tangan baik sebelum 

atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan payudara sebelum atau sesudah 

menyusui, ibu mengerti dengan yang dijelaskan dan akan melakukan apa yang 

dianjurkan. 

Dalam tahap ini penulis melakukan asuhan kebidanan sebanyak 5 kali 

kunjungan 1 hari di puskesmas bara-baraya dan 4 hari dirumah klien. Berdasarkan 

perencanaan yang telah disusun sesuai kebutuhan klien, sehingga tidak ada 

kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan kasus yang ada. 

Langkah VII: Evaluasi 

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan 

dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan 

dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atas 

tidak dengan tindakan yang sudah diimplementasikan. 

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. Hasil evaluasi 

setelah melakukan asuhan kebidanan selama 1 hari di puskesmas dan 4 hari di rumah 

kilen. Ibu tidak mengalami komplikasi, bendungan ASI telah teratasi yang ditandai 

dengan keadaan payudara ibu telah normal dan bayi telah menyusu dengan baik. 

Keberhasilan asuhan ini juga ditandai dengan pemahaman ibu mengenai cara dan 
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teknik menyusui yang baik dan benar, cara melakukan perawatan payudara serta 

menyusui bayinya secara on demand. Kondisi kesehatan ibu yang sudah membaik 

dimana bendungan ASI tidak menjadi mastitis . Semua data hingga penatalaksanaan 

didokumentasikan oleh puskesmas dan peneliti. 

Dengan demikian dapat terlihat bahwa proses Manajemen Asuhan Kebidanan 

yang diterapkan pada Ny “N” Post Partum Hari Kedua dengan bendungan ASI cukup 

berhasil dan efektif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan praktek melalui 

kasus Ny “N” dengan Bendungan ASI di Puskesmas Bara-baraya  Makassar Tanggal 

04 Agustus 2022, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran. 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan referensi maka untuk melakukan pendekatan manajemen asuhan 

kebidanan yang dimulai dengan mendapatkan data subjektif dan objektif dari 

tanda dan gejala, factor penyebab dan berbagai referensi tentang ibu nifas 

dengan bendungan asi. Dari referensi didapatkan bendungan asi ditandainya 

dengan mammae bengkak, keras serta nyeri saat dilakukan palpasi dan 

ketidaktahuan ibu tentang posisi menyusui yang benar dan perawatan 

payudara.faktor yang didapatkan yaitu factor dari ibu maupun factor dari bayi 

itu sendiri. 

2. Untuk mengetahui diagnosis bendungan asi yaitu dari data subjektif dan 

objektif. Data subjektif yang didapatkan payudara ibu terasa bengkak, nyeri 

dan terasa keras. Data objektif yang didapatkan yaitu payudara sebelah kanan 

tampak bengkak, teraba keras dan terasa nyeri saat dilakukan palpasi. 

3. Perumusan masalah potensial pada Ny “N” dengan bendungan asi berpotensi 

terjadinya mastitis. Namun masalah potensial itu tidak akan terjadi apabila 

penanganan lebih cepat. Kasus yang didapatkan pada Ny “N” tidak 
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didapatkan tanda-tanda terjadinya masalah potensial. 

4. Hasil identifikasi tidak didapatkan data perlunya tindakan segera/kolaborasi 

pada kasus Ny “N” dengan bendungan asi, dengan hasil bahwa kasus ini tidak 

ada data yang mendukung adanya tindakan segera. 

5. Rencana tindakan pada kasus post partum dengan bendungan asi yaitu 

melakukan perawatan payudara dan mengajarkan ibu teknik dan cara 

menyusui yang baik dan benar serta pemberian antibiotik. 

6. Asuhan telah diberikan pada Ny “N” dengan bendungan asi, dengan hasil 

yaitu asuhan yang telah diberikan ditandai dengan hasil yaitu semua tindakan 

yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya 

hambatan. Adapun asuhan yang diberika pada Ny “N” yaitu melakukan 

komunikasi terapeutik. 

7. Tindakan evaluasi pada kasus  post partum degan bendungan asi untuk 

mengetahui keadaan pasien dengan maksimal serta komplikasi-komplikasi 

yang mungkin terjadi dapat teratasi. Kondisi klien baik dan tidak mengalami 

komplikasi serta kembali normal. 
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B. Saran 

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus peneliti memberikan sedikit 

masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat. 

1. Untuk klien 

a. Menganjurkan kepada ibu agar mengkomsumsi makanan yang bergizi 

disamping selalu melakukan perawatan payudara untuk mencegah 

terjadinya bendungan ASI. 

b. Menganjurkan agar setiap ibu post partum selalu menyusui bayinya secara 

on demand agar tidak terjadi bendungan ASI. 

c. Mengerti dan Melaksanakan setiap anjuran dan pendidikan kesehatan 

yang diberikan. 

2. Untuk bidan 

a. Dalam melakuakan tugas sebagai bidan untuk memberikan tindakan perlu 

diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan kepada klien dan harus 

dengan persetujuan klien. 

b. Sebagai bidan dalam melakukan tindakan perlu membina hubungan yang 

baik antara klien ataupun keluarga sehingga tercapai tujuan yang 

diinginkan. 

c. Profesi bidan harus mampu mengambil suatu keputusan klinik untuk 

menghindari keterlambatan merujuk sehingga dapat mencegah kematian 

ibu dan bayi. 
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3. Untuk institusi 

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya penerapan 

manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan 

dikembangkan, mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina 

tenaga bidan guna menciptakan tenaga kesehatan yang berpotensi dan 

professional. 

4. Bagi peneliti lain 

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai Bendungan 

Asi  pada aspek yang lebih luas dengan metode yang lebih dalam 

menyempurnakan penelitian ini. 
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