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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Era Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan telah dimulai saat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB),  termasuk Indonesia, menyepakati Outcome Document SDGs pada 

tanggal 2 Agustus 2015. Dokumen ini berisi tentang deklarasi, tujuan, target dan 

cara pelaksanaan SDGs hingga tahun 2030. Dokumen ini adalah kerangka kerja 

pembangunan global baru pengganti Millenium Development Goals (MDGs) yang 

berakhir tahun 2015 ini, dengan 17 tujuan dan 169 target (Kemenkes, 2015). 

 Tetapi dengan berakhirnya agenda MDGs pada akhir tahun 2015, Para 

pemimpin dunia telah menyerukan agenda ambisius baru untuk meningkatkan 

kehidupan manusia dan melindungi bumi bagi generasi masa depan. Pasca agenda 

pembangunan 2015, yang dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs), diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, 

termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan 

pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan 

iklim serta melindungi samudera dan hutan (Kemenkes, 2015). 

 Kematian ibu adalah kematian seorang wanita terjadi saat hamil, bersalin, 

atau 42 hari setelah persalinan dengan penyebab yang berhubungan langsung atau 

tidak langsung terhadap persalinan. Organisasi kesehatan tingkat dunia, World 

Health Organization (WHO) memperkirakan 800 perempuan meninggal setiap 
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harinya akibat komplikasi kehamilan dan proses kelahiran. Sekitar 99% dari 

seluruh kematian ibu terjadi di negara berkembang Sekitar 80% kematian maternal 

merupakan akibat meningkatnya komplikasi selama kehamilan, persalinan dan 

setelah persalinan (WHO, 2015). 

 Menurut laporan WHO yang telah dipublikasikan pada tahun 2014 Angka 

Kematian Ibu (AKI) di dunia mencapai angka 289.000 jiwa. Di mana terbagi atas 

beberapa Negara, antara lain Amerika Serikat mencapai 9300 jiwa, Afrika Utara 

179.000 jiwa dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. Untuk AKI di negara-negara Asia 

Tenggara diantaranya Indonesia pada tahun 2014 mencapai 214 per 100.000 

kelahiran hidup dan tahun 2015 mencapai 207 per 100.000 kelahiran hidup, 

Filipina 170 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 160 per 100.000 kelahiran 

hidup, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 60 per 100.000 kelahiran 

hidup, dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup. Memang jika dilihat dari 

nilai rata-rata AKI di Indonesia masih jauh lebih tinggi daripada negara asia 

Tenggara lainnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya kelompok kehamilan 

berisiko (WHO, 2015). 

 Jumlah kematian maternal yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Jumlah kematian 

maternal pada tahun 2011 sebanyak 122 per 100.000 kelahiran hidup,  pada tahun 

2012 sebanyak 118 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2013 sebanyak 

115 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2014 yaitu 163 per 100.000 kelahiran 

hidup dan tahun 2015 yaitu 152 per 100.000 kelahiran hidup. Dilihat dari 
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penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu perdarahan 28%,biasanya perdarahan 

pasca persalinan, atonía uteri, komplikasi aborsi tidak aman, eklampsia 24% dan 

infeksi 11% (Kemenkes, 2015). 

 Kematian maternal juga dapat terjadi pada masa nifas. Selain itu proses 

persalinan dapat terjadi di rumah sakit dengan ditolong oleh petugas kesehatan 

tetapi juga dapat dilakukan di rumah dan ditolong oleh bidan. Dukun merupakan 

seorang anggota masyarakat yang pada umumnya adalah seorang wanita yang 

mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara 

tradisional.Salah satu kasus kesehatan yang masih banyak terjadi di Indonesia 

adalah persalinan dengan pertolongan oleh dukun bayi (Saifuddin, AB. 2012). 

 Kenyataannya, hampir semua masyarakat Indonesia baik itu yang tinggal 

di perdesaan maupun perkotaan lebih senang ditolong oleh dukun. Hal tersebut 

disebabkan oleh tradisi dan adat istiadat setempat. Tujuan penelitian ini adalah 

menemukan cara/strategi untuk membangun cohesive network di antara para 

pemuka setempat, masyarakat, dukun dan bidan dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan maternal dan perinatal secara bersama-sama.Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif.Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam.Informan 

yang dipilih adalah dukun bayi, bidan, ibu yang melahirkan dengan pertolongan 

dukun bayi dan ibu yang melahirkan dengan pertolongan bidan.Usaha-usaha 

peningkatan pelayanan kesehatan seperti yang tercermin dalam program dukun 

latih ini memang bukan bertujuan untuk menghilangkan peranan yang dimainkan 
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oleh sistem perawatan kesehatan yang lama dan menggantinya dengan sistem 

perawatan kesehatan yang baru (Saifuddin, AB. 2012). 

 Post partum atau masa nifas adalah masa pulih kembali, mulai dari 

persalinan sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Lama masa 

nifas ini yaitu 6 - 8 minggu, akan tetapi seluruh alat genital akan kembali dalam 

waktu 3 bulan. Selain itu masa nifas / purperium adalah masa partus selesai dan 

berakhir setelah kira-kira 6 minggu, pada masa nifas diperlukan perawatan yang 

baik terutama jika terjadi ruptur saat proses persalinan (Rukiyah, AY. 2010). 

 Faktor yang mempengaruhi ibu nifas dalam menggunakan jasa dukun 

adalah tingkat pengetahuan ibu karena semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu 

maka akan mempengaruhi seseorang dalam menggunakan jasa dukun. Sedangkan 

pendidikan yang lebih tinggi akan mudah mendapatkan informasi tentang 

kesehatan baik dari bidan ataupun dari media elektronik maupun media cetak. 

Perempuan dengan pendidikan tinggi akan memilih tenaga kesehatan sebagai 

penolong persalinan selama kehamilan, persalinan, maupun nifasnya. Sedangkan 

pekerjaan merupakan suatu hal yang kuat dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan, 

perempuan yang menjadi ibu rumah tangga tanpa bekerja diluar rumah secara 

finansial akan bergantung pada suaminya, sehingga ketika suaminya 

berpenghasilan sedikit juga akan berdampak terhadap tabungan mereka untuk 

melahirkan dan menggunakan jasa dukun (Rina, A. 2011). 

 Dalam masa nifas, dukun biasa dipakai untuk melakukan pijatan pada 

bagian perut, kebanyakan masyarakat mempercayai hal tersebut sebagai salah satu 
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cara agar rahim pulih lebih cepat namun, hal ini belum bisa dibuktikan secara 

ilmiah.  Bedanya dengan tenaga kesehatan para bidan memiliki beberapa tugas 

dalam mengelola masa nifas yakni, mencegah perdarahan masa nifas oleh karena 

atonia uteri, mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan serta melakukan 

rujukan bila perdarahan berlanjut. Memberikan konseling pada ibu dan keluarga 

tentang cara mencegah perdarahan yang disebabkan atonia uteri. Pemberian ASI 

awal. Mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. 

Menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi. Setelah bidan melakukan 

pertolongan persalinan, maka bidan harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam 

pertama setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam 

keadaan baik. Memastikan involusi uterus barjalan dengan normal, uterus 

berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada 

perdarahan abnormal. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan. 

Memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup. Memastikan ibu mendapat 

makanan yang bergizi dan cukup cairan. Memastikan ibu menyusui dengan baik 

dan benar serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. Memberikan konseling 

tentang perawatan bayi baru lahir (Suherni, 2009). 

 Pendidikan yang diberikan dalam program dukun ini justru terwujud 

sebagai pengakuan untuk menyelenggarakan (enforcement) pelayanan kesehatan 

kepada lembaga dukun bayi. Lebih dari itu, dengan pendidikan yang diberikan, 

dukun bayi dianggap mampu menggantikan kehadiran fasilitas kesehatan yang 

baik yang dianggap dapat meningkatkan taraf kesehatan penduduk. Kemitraan 

http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-iii-nifas/
http://www.lusa.web.id/tag/atonia-uteri/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/konseling/
http://www.lusa.web.id/tag/keluarga/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/tag/atonia-uteri/
http://www.lusa.web.id/tag/pemberian-asi/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi-baru-lahir/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi/
http://www.lusa.web.id/tag/pencegahan/
http://www.lusa.web.id/tag/hipotermi/
http://www.lusa.web.id/
http://www.lusa.web.id/category/askeb-ii-persalinan/
http://www.lusa.web.id/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi/
http://www.lusa.web.id/tag/kelahiran/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi-baru-lahir/
http://www.lusa.web.id/tag/involusi/
http://www.lusa.web.id/tag/uterus/
http://www.lusa.web.id/tag/normal/
http://www.lusa.web.id/tag/uterus/
http://www.lusa.web.id/tag/tinggi-fundus-uteri/
http://www.lusa.web.id/tag/umbilikus/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/tag/demam/
http://www.lusa.web.id/tag/infeksi/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/tag/istirahat/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/cairan/
http://www.lusa.web.id/tag/menyusui/
http://www.lusa.web.id/tag/menyusui/
http://www.lusa.web.id/konseling/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi-baru-lahir/
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merupakan salah satu solusi untuk menurunkan masalah kematian ibu dan bayi 

yang terutama akan menguntungkan daerah-daerah terpencil dimana akses 

terhadap pelayanan kesehatan sangat terbatas. Masyarakat desa yang masih 

tradisional memiliki kecenderungan untuk menggunakan jasa“dukun” karena pola 

berpikir yang masih bersifat irrasional. Masyarakat desa masih mempercayai 

sesuatu yang berhubungan dengan ghaib, dan seseorang yang menghubungkan 

mereka dengan sesuatu yang ghaib yaitu seorang “dukun”.  Adanya tindakan yang 

ingin dicapai oleh pengguna jasa “dukun” secara irrasional tetapi tujuan yang 

mereka inginkan bersifat rasional (Saifuddin, AB. 2012). 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Musridah Apriliani (2013) di 

Wilayah Kerja Puskesmas Siko Ternate menunjukkan bahwa dari 138 ibu nifas, 

sebanyak 52 orang yang sebelumnya menggunakan jasa dukun namun mengalami 

perdarahan sehingga dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafida., Dwina Rugaiyah Monayo 

dari variabel pengetahuan nilai p 0.000, tingkat nilai p pendidikan sebesar 0,000, 

pekerjaan nilai p 0.020 dan keterjangkauan variabel kesehatan nilai fasilitas p 

0.040 pengaruh yang signifikan pada pemilihan penolong persalinan di Puskesmas 

Lokotoy Kabupaten Banggai Utara Banggai Laut. Penolong pesalinan merupakan 

salah satu bagian dari pelayanan antenatal care .peningkatan pelayanan antenatal, 

penerimaan gerakan keluarga berencana, melaksanakan persalinan bersih dan 

aman. Baik di Desa maupun di perkotaan, dukun termasuk tipe pemimpin informal 

karena pada umumnya mereka memiliki kekuasaan dan wewenang yang disegani 
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oleh masyarakat sekelilingnya. Wewenang yang dimilikinya terutama adalah 

wewenang kharismatis. Dukun dianggap sebagai orang yang memiliki kekuasaan 

karismatis. Dengan menjalin kerjasama dengan dukun membuat mereka merasa 

pekerjaannya terbantu atau lebih ringan. Apalagi para dukun umumnya adalah 

mereka yang sudah sangat dekat dengan masyarakat, sehingga mereka biasanya 

lebih dahulu tahu jika ada ibu hamil. Selain itu masyarakat juga memang masih 

membutuhkan kehadiran dukun untuk membantu mereka terutama setelah 

persalinan selesai untuk membantu membersihkan rumah, memandikan bayinya 

serta membaca mantra-mantra 

 Data yang diperoleh dari Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu 

Kec.Galesong Selatan Kab. Takalar jumlah ibu nifas tahun 2014 sebanyak 288 

orang dan pada tahun 2015 jumlah ibu nifas sebanyak 297 orang. Berdasarkan 

latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

“Gambaran Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Nifas Menggunakan Jasa 

Dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec.Galesong Selatan 

Kab.Takalar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang menjadi perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran faktor - faktor apakah yang 

mempengaruhi ibu nifas menggunakan jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas 

Bontomarannu Kec.Galesong Selatan Kab.Takalar 



8 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui gambaran faktor - faktor yang mempengaruhi ibu 

nifas menggunakan jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu 

Kec.Galesong Selatan Kab.Takalar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu dengan alasan menggunakan 

jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong 

Selatan Kab. Takalar. 

b. Untuk mengetahui gambaran pendidikan ibu dengan alasan menggunakan 

jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong 

Selatan Kab. Takalar. 

c. Untuk mengetahui gambaran pekerjaan ibu dengan alasanmenggunakan jasa 

dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong Selatan 

Kab. Takalar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Aplikatif 

a. Dapat memberikan informasi kepada tenaga kesehatan khususnya dukun 

tentang penggunaan jasa dukun yang merupakan salah satu lingkup upaya 

promosi kesehatan reproduksi dan berguna bagi masyarakat pada umumnya. 
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b. Diharapkan dapat memberikan informasi secara objektif tentang gambaran 

faktor - faktor yang mempengaruhi ibu nifas menggunakan jasa dukun 

sehingga menjadi pedoman dalam memberikan penyuluhan dalam 

memberikan pendidikan kesehatan.    

2. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Peneliti terutama untuk 

menambah wawasan yang berkenaan dengan gambaran faktor - faktor yang 

mempengaruhi ibu nifas menggunakan jasa dukun, serta menjadi suatu 

kesempatan yang berharga bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan ilmu-

ilmu yang telah diperoleh selama masa. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu bahan bacaan dan 

acuan bagi peneliti berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas 

 Masa nifas (post partum) atau puerperium dimulai sejak 1 jam setelah 

lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) atau ketika organ–organ 

reproduksi kembali seperti keadaan sebelum hamil (Prawirohardjo, S. 2010).Post 

partum atau masa nifas yaitu masa pulih kembali mulai dari persalinan selesai 

sampai kandungan kembali seperti saat sebelum hamil (Manuaba, IBG. 

2010).Masa nifas adalah masa setelah seorang ibu melahirkan bayi yang 

dipergunakan untuk memulihkan kesehatannya kembali yang umumnya 

memerlukan waktu 6-12 minggu (Suherni, 2012). 

Berdasarkan pengertian diatas maka tujuan masa nifas adalah : 

1. Tujuan Asuhan Masa Nifas  

Adapun tujuan pelaksanaan masa nifas (Rukiyah, AY. 2010) : 

a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis 

b. Melaksanakan skrining secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau 

merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya 

c. Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu berkaitan dengan : gizi, 

menyusui, pemberian imunisasi pada bayinya, perawatan bayi sehat dan 

Keluarga Berencana. 
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2. Peran dan Tanggung Jawab Bidan Dalam Asuhan Masa Nifas  

a. Bidan harus tinggal bersama ibu dan bayi dalam beberapa saat untuk 

memastikan keduanya dalam kondisi yang stabil. 

b. Periksa fundus tiap 15 menit pada jam pertama, 20-30 menit pada jam 

kedua. 

c. Periksa tekanan darah, kandung kemih, nadi, perdarahan tiap 15 menit pada 

jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua. 

d. Anjurkan ibu minum untuk mencegah dehidrasi, bersihkan perineum dan 

kenakan pakaian bersih, biarkan ibu istirahat, beri posisi yang nyaman, 

dukung programbounding attachment dan ASI Ekslusif, berikan konseling 

tentang gizi, perawatan payudara, kebersihan diri. 

e. Memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai 

dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik psikologis selama 

masa nifas. 

f. Sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga 

g. Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. 

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

anak dan mampu melakukan kegiatan adminitrasi. 

i. Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. 
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j. Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah 

perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta 

mepraktekkan kebersihan yang aman. 

k. Melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, 

menetapkan diagnosa dan rencana tindakan serta melaksankannya untuk 

mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi 

kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas. 

l. Memberikan asuhan secara professional (Prawirohardjo, S. 2010). 

3. Periode Masa Nifas  

Masa nifas terbagi atas 3 periode yaitu: 

a. Puerperium dini : Masa kepulihan, yakni saat-saat ibu dibolehkan bediri dan 

berjalan-jalan. 

b. Puerperium intermedial : Masa kepulihan menyeluruh dari organ-organ 

genetalia, kira-kira 6-8 minggu. 

c. Remote puerperium : Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat 

sempurna terutama apabila ibu selama hamil atau persalinan mempunyai 

komplikasi (Suherni, 2009). 

4. Proses Involusio Uteri 

Menurut Manuaba (2010) proses involusio pada ibu hamil adalah : 

a. Uterus 

1) Plasenta lahir :  TFU (setinggi pusat), berat uterus 1000 gram, diameter 

uterus  12,5 cm dan palpasi cervik teraba lunak / lembut. 
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2) Tujuh hari post partum : TFU (pertengahan antara pusat symphisis), berat 

uterus 500 gram, diameter uterus 7,5 cm, palpasi cervik 2 cm. 

3) Dua minggu post partum : TFU tidak teraba, berat uterus 350 gram, 

diameter uterus 5 cm dan palpasi cervik 1 cm. 

4) Enam minggu post partum : TFU normal, berat uterus 60 gram, diameter 

uterus 2,5 cm, dan palpasi cervik menyempit 

b. Lochia 

 Lochia adalah cairan sekret yang berasal dari cavum uteridan vagina 

dalam masa nifas. 

1) Lochia rubra berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel 

desidua, verniks kaseosa, lanugo, mekoneum, 2 hari pasca persalinan. 

2) Lochia sanguinolenta berwarna merah kuning berisi darah dan lendir, hari 

ke 3-7 pasca persalinan. 

3) Lochia serosa berwarna kuning cairan tidak berdarah lagi, pada hari ke 7-

14 pasca persalinan. 

4) Lochia alba cairan putih selama 2 minggu. 

5) Lochia purulenta terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk. 

6. Perawatan Masa nifas   

a. Mobilisasi karena lelah habis bersalin ibu harus istirahat, tidur terlentang 

selama 8 jam pasca persalinan. kemudian boleh merubah posisi sesuai yang 

diinginkan untuk mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli 
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b. Diet : makanan harus bermutu, bergizi dan cukup kalori, sebaiknya makan 

makanan yang mengandung protein, banyak cairan, sayuran dan buah. 

c. Miksi : hendaknya kencing data dilakukan sendiri, kadang wanita 

mengalami sulit kencing, karena sfingter uretra ditekan oleh kepala janin dan 

spasme oleh iritasi musculus sfingter ani selama persalinan, juga oleh adanya 

edema kandung kemih selama persalinan. 

d. Defekasi : buang air besar harus dilakukan 3-4 hari pasca persalinan, bila 

masih sulit buang air besar dan terjadi obstipasi apalagi berak keras berikan 

obat laksan peroral atau rectal. 

e. Perawatan payudara :  perawatan mamma telah dilakukan sejak wanita hamil 

supaya puting susu lemas, tidak keras, dan kering sebagai persiapan untuk 

menyusui bayinya (Saifuddin, AB. 2010). 

f. Hubungan seksual : 

 Menurut Vivi Nanny Lia Dewi (2011) asuhan masa nifas juga 

termasuk hubungan seksual. Hubungan seksual setelah melahirkan, waktu 

serta perhatian ibu banyak tersita untuk mengurus bayinya. Bila tterdapat 

cedera cedera luka perineum akibat persalinan, maka vagina dan 

perineumakan mengalami ketegangan selama beberapa minggu. Gairah 

seksual akan mengalami penurunan. hubungan seksual intercourse dan dapat 

menyebabkan terjadinya orgasmus pada vagina. 

 Konsultasi dan saran dari dokter kadang diperlukan bila terdapat 

penurunan gairah seksual pasca-persalinan yang terlalu berat. Ibu jangan 
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menyalahkan diri sendiri karena tturunnya libudon saat masa nifas. 

Mengurus bayi saja tidak cukup, jangan menambah beban pikiran ibu 

dengan hal hal terkait seksual. Bicarakan kondisi ini dengan suami untuk 

mencari jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Dengan komunikasi yang 

lancer, niscaya suami akan mengerti. Bisa dipahami jika ibu merasa kecewa 

dengan”kondisi” saat tersebut.  

 Peningkatan hormone estrogen dan progesteron selama hamil 

menyebabkan libido meningkat. Setelah melahirkan, ektrogen dan 

progesterone akan turun tiba-tiba. Pada saat bersaan kadar hormone 

prolaktin, yaitu hormone yang sangatberperan dalam pembentuakan ASI, 

meningkat dengan pesat.Akibattnya libido akan turun ikut menurun. 

Turunnya libido ini juga menyebabkan kekeringan vagina karena tubuh tidak 

bisa memproduksi pemulas yang alami (Vivi, NLD. 2011). 

7. Nasehat Untuk Ibu Nifas 

a. Fisioterapi postnatal sangat baik bila diberikan. 

b. Sebaiknya bayi disusui. 

c. Kerjakan gimnastik sehabis bersalin. 

d. Untuk kesehatan bayi, ibu dan keluarga sebaiknya melakukan KB untuk 

menjarangkan anak. 

e. Bawalah bayi anda untuk memperoleh imunisasi.   

8. Kunjungan Masa Nifas (Suherni, dkk. 2009) 

a. Enam sampai Delapan Jam Post Partum 
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 Mencegah perdarahan masa nifas oleh karena atonia uteri. Mendeteksi 

dan perawatan penyebab lainperdarahan serta melakukan rujukan bila 

perdarahan berlanjut. Memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang 

cara mencegah perdarahan yang disebabkan atonia uteri. Pemberian ASI 

awal.Mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. 

Menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahanhipotermi. Setelah bidan 

melakukan pertolongan persalinan, maka bidan harus menjaga ibu dan bayi 

untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu dan bayi 

baru lahir dalam keadaan baik. 

b. Enam Hari Post Partum 

 Memastikan involusiuterus barjalan dengan normal, uterus 

berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada 

perdarahan abnormal. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan 

perdarahan.Memastikan mendapat istirahat yang cukup.Memastikan ibu 

mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan.Memastikan ibu menyusui 

dengan baik dan benar serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. 

Memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. 

c. Dua Minggu Post Partum 

 Asuhan pada 2 minggu post partum sama dengan asuhan yang 

diberikan pada kunjungan 6 hari post partum yaitu Memastikan 

involusiuterus barjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, 

tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal. 
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http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
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http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/cairan/
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Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan. Memastikan ibu 

mendapat istirahat yang cukup. Memastikan ibu mendapat makanan yang 

bergizi dan cukup cairan. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar 

serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui. Memberikan konseling 

tentang perawatan bayi baru lahir. 

 

d. Enam Minggu Post Partum 

 Menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas dan 

memberikan konseling KB secara dini. 

9. Perubahan Psikologis Pada Ibu Nifas 

 Setelah melahirkan, ibu mengalami perubahan fisik dan fisiologis yang 

juga mengakibatkan adanya beberapa perubahan dari psikisnya. Ia mengalami 

stimulasi kegembiraan yang luar biasa, menjalani proses eksplorasi dan 

asimilasi terhadap bayinya, berada dibawah tekanan untuk dapat menyerap 

pembelajaran yang diperlukan tentang apa yang harus diketahuinya dan 

perawatan untuk bayinya, dan merasa tanggung jawab yang luar biasa sekarang 

untuk menjadi seorang ibu.Tidak mengherankan bila ibu mengalami sedikit 

perubahan perilaku dan sesekali merasa kerepotan. Masa ini adalah masa rentan 

dan terbuka untuk bimbingan dan pembelajaran.Ada tiga fase dalam masa 

adaptasi peran pada masa nifas, antara lain adalah : 

a. Periode “Taking In” atau “Fase dependent” 

http://www.lusa.web.id/tag/demam/
http://www.lusa.web.id/tag/infeksi/
http://www.lusa.web.id/tag/perdarahan/
http://www.lusa.web.id/tag/istirahat/
http://www.lusa.web.id/tag/makanan/
http://www.lusa.web.id/tag/cairan/
http://www.lusa.web.id/tag/menyusui/
http://www.lusa.web.id/tag/menyusui/
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http://www.lusa.web.id/category/kb/
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 Pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan, ketergantungan ibu 

sangat menonjol. Pada saat ini ibu mengharapkan segala kebutuhannya dapat 

dipenuhi oleh orang lain. Suherni (2009) menetapkan periode beberapa hari 

ini sebagai fase menerima yang disebut dengan taking in phase. Dalam 

penjelasan klasik Rubin, fase menerima ini berlangsung selama 2 sampai 3 

hari.Ia akan mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin dan 

melahirkan. Pada saat ini, ibu memerlukan istirahat yang cukup agar ibu 

dapat menjalan masa nifas selanjutnya dengan baik. Membutuhkan nutrisi 

yang lebih, karena biasanya selera makan ibu menjadi bertambah. Akan 

tetapi jika ibu kurang makan, bisa mengganggu proses masa nifas. 

 Periode ini terjadi selama 2-3 hari sesudah melahirkan. Ibu baru pada 

umumnya pasif dan tergantung, perhatiannya tertuju pada kekhawatiran akan 

tubuhnya. 

1) Tidur tanpa gangguan sangat penting untuk mengurangi gangguan 

kesehatan akibat kurang istirahat. 

2) Peningkatan nutrisi dibutuhkan untuk mempercepatpemulihan dan 

penyembuhan luka, serta persiapan proses laktasi aktif. 

3) Dalam memberikan asuhan, bidan harus dapatmemfasilitasi kebutuhan 

psikologis ibu. Pada tahap ini, bidan dapat menjadi pendengar yang baik 

ketika ibu menceritakan pengalamannya. Berikan juga dukungan mental 

atau apresiasi atas hasil perjuangan ibu sehingga dapat berhasil 

melahirkan anaknya. Bidan harus dapat menciptakan suasana yang 
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nyaman bagi ibu sehingga ibu dapat dengan leluasa dan terbuka 

mengemukakan permasalahan yang dihadapi pada bidan. Dalam hal ini, 

sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan perawatan yang dilakukan 

oleh pasien terhadap dirinya dan bayinya hanya karena kurangnya jalinan 

komunikasi yang baik antara pasien dan bidan (Saifuddin, 2009) 

 

b. Periode “Taking Hold” atau “Fase independent” 

 Pada ibu-ibu yang mendapat perawatan yang memadai pada hari-hari 

pertama setelah melahirkan, maka pada hari kedua sampai keempat mulai 

muncul kembali keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas sendiri. Di 

satu sisi ibu masih membutuhkan bantuan orang lain tetapi disisi lain ia ingin 

melakukan aktivitasnya sendiri. Dengan penuh semangat ia belajar 

mempraktekkan cara-cara merawat bayi. Mansjoer, A (2009) 

menggambarkan fase ini sebagai fase taking hold. 

 Pada fase taking hold, ibu berusaha keras untuk menguasai tentang 

keterampilan perawatan bayi, misalnya menggendong, menyusui, 

memandikan dan memasang popok. Pada masa ini ibu agak sensitive dan 

merasa tidak mahir dalam melakukan hal-hal tersebut, cenderung menerima 

nasihat bidan atau perawat karena ia terbuka untuk menerima pengetahuan 

dan kritikan yang bersifat pribadi. Pada tahap ini Bidan penting 

memperhatikan perubahan yang mungkin terjadi (Saifuddin, AB. 2009). 

c. Efek gangguan psikologis  
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 Selama hamil kebanyakan wanita mengalami perubahan psikologi dan 

emosional. Pada kehamilan trimester III ini tidak jarang wanita yang merasa 

khawatir kalau terjadi masalah dalam kecantikannya, atau bahwa ada 

kemungkinan bayinya tidak normal (Saifuddin, AB. 2009).  

 Gerakan janin dan membesarnya perut merupakan dua hal yang 

mengingatkan ibu akan bayinya. Kadang-kadang ibu merasa khawatir bahwa 

bayinya akan lahir sewaktu-waktu, ini menyebabkan ibu meningkatkan 

kewaspadaannya akan timbulnya tanda dan gejala persalinan. Ibu seringkali 

merasa khawatir atau takut jika seandainya bayi yang akan dilahirkannya 

tidak normal. Kebanyakan ibu juga bersifat melindungi bayinya dan akan 

menghindari orang atau benda apa saja yang dapat membahayakan bayinya. 

Seorang ibu mungkin mulai takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang akan 

timbul pada saat melahirkan. Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul 

kembali pada trimester III dan banyak ibu merasa dirinya aneh dan jelek. Di 

samping itu, ibu mulai merasakan kesedihan karena akan berpisah dari 

bayinya dan akan kehilangan perhatian khusus yang diterima selama hamil. 

Pada trimester III inilah ibu memerlukan ketenangan dan dukungan dari 

suami, keluarga, dan bidan (Retna, Eni. 2011). 

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Penolong Persalinan 

1. Pemilihan penolong persalinan 
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      Salah satu faktor yang paling mempengaruhi apa yang akan terjadi selama 

proses melahirkan adalah memilih penolong dalam membantu proses 

melahirkan. 

a. Definisi 

 Pemilihan penolong persalinan adalah suatu penetapan pilihan 

penolong  terhadap persalinan ibu.  

b.  Macam-Macam Penolong Persalinan 

 Dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, dikenal beberapa jenis 

tenaga yang memberi pertolongan kepada masyarakat. Jenis tenaga tersebut 

adalah tenaga kesehatan yang meliputi bidan. Sedangkan non tenaga 

kesehatan yaitu dukun bayi (Syafrudin, 2009). 

2. Penolong Persalinan 

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar 

dari uterus ibu. Persalinan dimulai sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan 

perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan berakhir dengan lahirnya 

plasenta (Sujiyatini, 2011). 

Penolong pesalinan merupakan salah satu bagian dari pelayanan antenatal 

care. peningkatan pelayanan antenatal, penerimaan gerakan keluarga 

berencana, melaksanakan persalinan bersih dan aman (Soepardan, 2010). 

Persalinan yang aman memastikan bahwa semua penolong persalinan 

mempunyai keterampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman 

dan bersih. Pelayanan pertolongan persalinan adalah suatu bentuk pelayanan 
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terhadap persalinan ibu melahirkan yang dilakukan oleh penolong persalinan 

(Syafrudin, 2009). 

a. Bidan  

1) Pengertian  

a) Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan 

yang diakui pemerintah dan organisasi profesi Wilayah Republik 

Indonesia serta memiliki kompotensi dan kualifikasi untuk diregister 

dan secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan 

(Endah, 2013). 

b) Bidan adalah seorang wanita yang telah menjalani program pendidikan 

bidan, yang diakui oleh negara tempat ia tinggal, dan telah berhasil 

menyelesaikan studi terkait kebidanan serta memenuhi persyaratan 

untuk terdaftar atau memiliki izin formal untuk praktik bidan 

(Soepardan, 2010). 

c) Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan 

bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, 

serta memiliki kualifikasi untuk didaftar (register) dan memiliki surat 

izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan (Suseno, 2010). 

2) Peran bidan  

a) Peran sebagai pengelola 

Peran sebagai pengelola untuk mengembangkan pelayanan dasar 

kesehatan. 
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b) Peran sebagai pelaksana 

Peran sebagai pelaksana mempunyai 3 tugas yaitu tugas mandiri, tugas 

kolaborasi, tugas ketergantungan. 

c) Peran sebagai peneliti 

Bidan melakukan penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik 

secara mandiri maupun berkelompok (Soepardan, 2010). 

d) Peran sebagai pendidik 

Bidan memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada 

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat tentang penanggulangan 

masalah kesehatan khususnya yang berhubungan dengan kesehatan 

ibu, anak dan KB (Soepardan, 2010). 

3) Tugas bidan  

a) Memberi bimbingan, asuhan dan nasihat kepada remaja (sebagai calon 

ibu), ibu hamil termasuk hamil dengan resiko tinggi, ibu melahirkan, 

ibu nifas, ibu menyusui, serta ibu dalam masa klimakterium dan 

menopause. 

b) Menolong ibu yang melahirkan dan memberi asuhan pada bayi dan 

anak-anak prasekolah 

c) Memberi pelayanan keluarga berencana dalam rangka  mewujudkan 

keluarga kecil, sehat, dan sejahtera 

d) Melakukan tindakan pencegahan dan deteksi terhadap komplikasi ibu 

dan anak balita yang mengalami gangguan kesehatan, serta memberi 



24 

 

bantuan pengobatan sebagai pertolongan pertama sebelum tindakan 

medis lebih lanjut dilakukan. 

e) Melakukan penyuluhan kesehatan khususnya mengenai kehamilan, 

praperkawinan, penyakit kandungan yang terkait dengan kehamilan 

dan keluarga berencana, kesehatan balita, gizi, dan kesehatan 

lingkungan masyarakat 

f) Membimbing dan melatih calon bidan, dukun bayi, serta kader 

kesehatan dalam lingkup pelayanan kebidanan (Soepardan, 2010). 

b. Dukun bayi 

1) Pengertian  

a) Dukun bayi adalah seorang anggota masyarakat yang pada umumnya 

adalah seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki 

keterampilan menolong persalinan secara tradisional (Melani Dkk, 

2009). 

b) Dukun yaitu mereka yang memberi pertolongan pada waktu kelahiran 

atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan pertolongan persalinan 

(Kusumandari, 2010). 

c) Dukun bayi adalah seorang anggota masyarakat pada umunya seorang 

wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan 

menolong persalinan secara turun-temurun (Ambarwati, 2009). 

2) Fenomena dukun bayi 



25 

 

Baik didesa maupun di perkotaan, dukun termasuk tipe 

pemimpin informal karena pada umumnya mereka memiliki kekuasaan 

dan wewenang yang disegani oleh masyarakat sekelilingnya. Wewenang 

yang dimilikinya terutama adalah wewenang kharismatis. Dukun 

dianggap sebagai orang yang memiliki kekuasaan karismatis, yaitu 

kemampuan atau wibawa yang khusus terdapat dalam dirinya 

(Kusumandari, 2010). 

3) Ciri-ciri dukun bayi 

a) Pada umumnya terdiri dari orang biasa. 

b) Pendidikan tidak melebihi pendidikan orang biasa, umumnya buta 

huruf. 

c) Pekerjaan sebagai dukun umumnya bukan untuk tujuan mencari uang 

tetapi karena panggilan.  

d) Ongkos yang harus dibayar tidak ditentukan, tetapi menurut dari 

kemampuan masing-masing orang yang ditolong sehingga besar kecil 

uang yang diterima tidak sama setiap waktunya (Kusumandari, 2010). 

3. Kemitraan antara bidan dan dukun bayi 

 Kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama antara bidan dengan dukun 

dimana setiap kali ada pasien yang hendak bersalin, dukun akan memanggil 

bidan. 

a. Alasan bermitra 
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  Dengan menjalin kerjasama dengan dukun membuat mereka merasa 

pekerjaannya terbantu atau lebih ringan. Apalagi para dukun umumnya 

adalah mereka yang sudah sangat dekat dengan masyarakat, sehingga 

mereka biasanya lebih dahulu tahu jika ada ibu hamil. Selain itu masyarakat 

juga memang masih membutuhkan kehadiran dukun untuk membantu 

mereka terutama setelah persalinan selesai untuk membantu membersihkan 

rumah, memandikan bayinya serta membaca mantra-mantra. 

b. Alasan tidak mau bermitra 

  Dukun yang tidak bermitra menganggap istilah tersebut sebagai 

bentuk kerja yang tidak mutlak, bergantung pada kebutuhannya. Artinya, 

bagi si dukun kalau memang kasusnya masih bisa ditangani sendirir mereka 

tidak akan minta bantuan tenaga kesehatan. Umumnya masyarakat lebih 

senang memanggil dukun terutama dimalam hari. 

c. Peran bidan dan dukun yang bermitra dan tidak bermitra 

  Perannya lebih ditekankan kepada persalinan dan masa nifas. Pada 

saat persalinan, peran bidan porsinya lebih besar dibandingkan dengan peran 

dukun. Selain menolong persalinan, bidan pun dapat memberikan suntikan 

pada pasien yang membutuhkannya atau dapat dengan segera merujuk 

kerumah sakit jika ada persalinan yang gawat atau sulit. Peran dukun sebatas 

membantu bidan seperti mengelus-elus tubuh pasien, memberikan minum 

bila pasien membutuhkan (Kusumandari, 2010). 

4. Peran Dukun Bayi 
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Perbedaan antara peran dukun bayi jaman sekarang dengan jaman dulu. 

a. Jaman dulu 

1) Melakukan pemeriksaan ibu hamil 

2) Menolong persalinan 

3) Merawat ibu nifas dan bayi 

4) Menganjurkan ibu hamil dan nifas untuk berpantang makanan 

tertentu. 

b. Jaman sekarang 

1) Merujuk ibu hamil ke petugas  kesehatan  

2) Merujuk ibu bersalin kepetugas kesehatan dan tidak boleh menolong 

persalinan 

3) Membantu merawat ibu nifas dan bayi 

4) Melarang ibu berpantang makanan tertentu sesuai dengan petunjuk 

kesehatan (Ambarwati, 2009) 

C. Tinjauan Islam Tentang Jasa Dukun 

 Paranormal yang mempraktekkan jasa perdukunan, ramalan, dan sihir 

seperti pelet, santet dan lainnya berada dalam bahaya yang besar. Akidahnya 

terancam batal karena terlibat kesyirikan dan kekufuran dalam prakteknya 

tersebut.Kesyirikannya, karena menggunakan jasa syetan dalam pekerjaannya 

tersebut dan biasanya syetan memberikan syarat-syarat tertentu yang harus 

dipenuhi supaya dia mau mengabulkan permintaannya. Allah Ta’ala berfirman: 
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ثوُنَاَ إهنَهُمَْ اَللّهَ رَسُولََ ياَ فقََالُواَ بهشَيْءَ  لَيْسََ فقََالََ الْكهَُانهَ عَنَْ نَاسَ  وَسَلَمََ عَليَْههَ اَللَُّ صَلَىَ اَللّهَ رَسُولََ سَألَََ  حْيَانًاَ يحَُد ه

نَْ الْكَلهمَةَُ تهلْكََ وَسَلَمََ عَلَيْههَ اَللَُّ صَلَى اَللّهَ رَسُولَُ فقََالََ حَقًّا فَيَكُونَُ بهشَيْءَ  هَ مه نَْ يخَْطَفُهَا الْحَق  هَ مه ن هي  هَا الْجه  أذُنُهَ فهي فَيقَرُُّ

ي هههَ ائةَََ مَعهََا فَيخَْلهطُونََ وَله  (HR. Al-Bukhari no. 5762 dan Muslim no.2228) كَذْبةَ مه

“Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam mengenai dukun-dukun, lalu beliau menjawab: “Mereka 

(para dukun) bukanlah apa-apa.” Mereka berkata: “Wahai 

Rasulullah! Terkadang apa yang mereka ceritakan adalah benar.” 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perkataan 

yang nyata (benar) itu adalah perkataan yang dicuri oleh jin, 

kemudian dia membisikkannya ke telinga walinya (dukun) lalu 

mereka mencampuradukkan bersama kebenaran itu dengan seratus 

kedustaan.” (HR. Al-Bukhari no. 5762 dan Muslim no. 2228) 

 Syaikhul Islam Ibnu Taimiah -rahimahullah- berkata, “Al-arraf (dukun) 

adalah nama bagi al-kahin (peramal), munajjim (ahli nujum), ar-rammal (tukang 

tenung), dan semisalnya mereka dari orang-orang yang berbicara dalam masalah 

ghaib dengan metode-metode semacam itu.” (Kitab Tauhid, Bab: Keterangan 

Tentang Dukun dan Semisal Mereka) 

 Maka ini adalah keterangan dari Ibnu Taimiah bahwa semua orang yang 

mengklaim mengetahui perkara ghaib maka dia adalah dukun. Karenanya 

walaupun gelarnya dirubah menjadi ustadz, atau kyai, atau para normal (yang 

sebenarnya orangnya tidak normal), orang pintar (padahal orang bodoh), magician, 

ki, madam, atau gelar-gelar lainnya, maka dia tetaplah seorang dukun yang berlaku 

padanya hukum-hukum selama dia mengaku mengetahui perkara ghaib. Karena 

hakikat dan hukum tidak akan berubah dengan berubahnya nama, yakni: Selama 

hakikat dari sesuatu itu sama maka hukumnya juga sama walaupun namanya 

berbeda. 
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 Maka perkara ghaib merupakan hak Allah Ta’ala semata, tidak ada satu 

makhluk pun yang mengetahuinya baik dari kalangan malaikat maupun para Nabi. 

Karenanya barangsiapa yang mengaku mengetahuinya maka dia adalah dukun 

walaupun sesekali dia berkata benar. Al-Qur`an telah menegaskan bahwa tidak ada 

yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah, karenanya barangsiapa yang 

mengklaimnya atau meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara ghaib maka 

sungguh dia telah kafir karena telah mendustakan Al-Qur`an, dan itu 

menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam, wal ‘iyadzu billah. Sisi kekafiran 

dukun yang lain adalah karena dia menggunakan bantuan jin dalam mencuri berita 

dari langit, dan tentunya jin tidak akan membantunya kecuali setelah dia kafir atau 

musyrik, misalnya dia harus menyembelih untuk selain Allah, meninggalkan 

shalat, menghinakan mushaf, dan semacamnya. 

 Ini hukum bagi dukunnya, adapun bagi langganannya maka jika dia 

bertanya tapi tidak membenarkannya maka shalatnya tidak diterima selama 40 

malam. Tapi jika dia mempercayai dan membenarkan ucapan dukun maka dia juga 

kafir sebagaimana kafirnya dukun tersebut. 

 Jika ada yang bertanya: Bukankah terkadang ramalan mereka benar? Maka 

Nabi Sallallahualaihi wassalam- telah menjawabnya sebagaimana di atas, bahwa 

ramalan mereka asalnya adalah kalimat yang benar tapi ditambahkan oleh jin-jin 

dengan 100 kedustaan. Karenanya perbandingan benar dan salahnya adalah 1 

banding 99, tapi ironisnya para langganan hanya memperhitungkan kalau dukun 

itu pernah benar dan sama sekali tidak memperhitungkan sudah sangat banyaknya 
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kesalahan mereka. Jadi, kita tidak boleh bertanya kepada mereka bukan hanya 

karena kebanyakan kabar mereka adalah dusta, tapi kita tidak boleh bertanya 

karena dilarang oleh syariat, terserah kabar mereka benar atau salah. 

 Maksud ‘tidak diterima shalatnya selama 40 malam’ adalah bahwa 

shalatnya selama 40 hari syah sehingga dia tidak perlu mengulangnya, hanya saja 

pahala shalatnya selama 40 malam itu terhapus dengan dosa dia bertanya kepada 

dukun. Jadi ketika shalatnya tidak diterima bukan berarti dia tidak perlu shalat, 

karena itu hanya akan menambah dosanya. Jadi saking besarnya dosa sekedar 

bertanya kepada dukun sampai dosanya seimbang dengan pahala 40 hari 

shalat.Bertanya kepada dukun sama saja hukumnya baik dia yang mendatangi 

dukun maupun dukun yang datang ke tempatnya. Karenanya termasuk bertanya 

kepada dukun adalah membaca ramalan nasib (shio dan zodiak) dan atau 

mendengarnya melalui radio atau menyaksikan ramalan melaui TV, semuanya 

masuk dalam kategori bertanya kepada dukun dan shalatnya tidak akan diterima 

selama 40 hari. Demikian diterangkan oleh Asy-Syaikh Saleh Alu Asy-Syaikh 

dalam syarah beliau terhadap kitab At-Tauhid 

D. Tinjauan Umum Tentang Variabel yang Diteliti 

1. Pendidikan 

 Pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk 

mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-

obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang 
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berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan 

pendidikan yang telah diperolehnya (Anita, 2011). 

 Tingkat pendidikan akan berpengaruh dalam memberikan respon 

terhadap sesuatu yang datang dari luar. Orang yang berpendidikan tinggi akan 

memberikan respon yang lebih rasional terhadap informasi yang datang dan 

alasan berfikir sejauh mana keuntungan yang mungkin akan mereka peroleh 

dari gagasan tersebut. Perempuan yang tidak lagi menyakini atau sudah longgar 

keyakinannya dengan adat istiadat. Biasanya kalangan inimemiliki tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi. Mereka lebih mudah mengetahui informasi 

tentang kesehatan baik dari bidan ataupun media cetak dan elektronik 

(Kusumandari, 2010). 

 Pendidikan dan pengetahuan sangatlah penting dan berpengaruh pada ibu 

hamil untuk menentukan sikap terhadap kehamilannya, agar kehamilannya 

normal dan memperoleh kesejahteraan bagi dirinya dan bayinya. Ibu hamil 

harus teliti dalam memilih tempat persalinan dan penolong persalinan dikaitkan 

dengan tingkat pendidikan terlihat bahwa, semakintinggi pendidikannya maka 

semakin banyak presentase ibu hamil yang memilih tempat dan penolong 

persalinan di tenaga kesehatan (Latifah, 2010). 

 Pendidikan dapat mempengaruhi daya intelektual seseorang dalam 

memutuskan suatu hal, termasuk penentuan penolong persalinan. Pendidikan 

yang kurang menyebabkan daya intelektualnya masih terbatas sehingga 

perilakunya masih dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya sedangkan seseorang 
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dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki pandangan lebih luas tentang 

suatu hal dan lebih mudah untuk menerima ide atau cara kehidupan baru 

(Latifah, 2010). 

Pendidikan terbagi atas 3 yaitu : 

a. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan yang didapatkan melalui proses belajar yang dilakukan dengan 

sadar, dilakukan sejak memasuki masa perkuliahan sampai tingkat yang 

lebih tinggi. 

b. Pendidikan Rendah 

Pendidikan yang diperoleh seseorang yang dilakukan sejak sekolah 

menengah atas (SMA) dan pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan 

sejak memulai sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama 

(SMP)(Wahyudi, 2010). 

2. Status Sosial Ekonomi 

 Dalam lingkungan masyarakat kita melihat bahwa ada pembeda-bedaan 

yang berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat. Di sekitar kita ada 

orang yang menempati jabatan tinggi seperti gubernur dan walikota dan jabatan 

rendah seperti camat dan lurah. Beragamnya orang yang ada di suatu 

lingkungan akan memunculkan stratifikasi sosial (pengkelas-kelasan) atau 

diferensiasi sosial (pembeda-bedaan). Menurut Ralph Linton Status sosial 

adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam 

masyarakatnya. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan 
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ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang 

yang status sosialnya rendah (Soemanto, 2010). 

 Selanjutnya Menurut Barger Kelas sosial adalah stratifikasi sosial 

Ekonomi dalam hal ini cukup luas yaitu meliputi juga sisi pendidikan dan 

pekerjaan karena pendidikan dan pekerjaan seseorang pada zaman sekarang 

sangat mempengaruhi kekayaan atau perekonomian individu. Pemilihan 

penolong persalinan juga dipengaruhi oleh faktor sosial  ekonomi atau faktor 

keadaan ekonomi (Soemanto, 2010). 

3. Kepercayaan 

 Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang 

lain dimana ia memiliki keyakinan kepadanya. Kepercayaan merupakan kondisi 

mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya, ketika 

seseorang mengambil suatu keputusan ia akan lebih memilih keputusan 

berdasarkan pilihan orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang 

dipercayai. Doney dan Canon dalam Aydin dan Ozer (2005) menyatakan bahwa 

kepercayaan adalah suatu proses menghitung (calculative process) antara biaya 

yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Pelayanan yang baik yang 

diterima sekarang akan berlanjut kedepannya, sehingga service quality 

berpengaruh positif terhadap kepercayaan. 

 Kepercayaan yang dimaksud adalah bagaimana ibu mempercayai orang 

yang akan membantu saat proses kehamilan, persalinan, hingga masa nifas nya 
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selesai. Ibu akan merasa tenang jika memberikan tanggung jawab tersebut kepada 

orang yang sudah iya percayaai. 

4. Keluarga  

 Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di 

bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. 

a. Jenis keluarga 

1). Keluarga inti  

Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti 

merupakan bagian dari lembaga sosial ada pada masyarakat. 

2). Keluarga konjugal 

Keluarga konjugal terdiri dari pasangan dewasa ibu dan ayah, dan 

anak mereka yang terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu 

atau dua pihak orang tua. 

3).Keluarga luas 

Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari dasar garis 

keturunan keluarga asli dan meliputi hubungan antara paman, bibi, 

keluarga kakek, dan keluarga nenek. 

b. Tipe pengambilan keputusan dalam keluarga  

1). Keputusan terprogram. Keputusan ini berkaitan dengan kebiasaan, 

aturan dan prosedur. Dalam kondisi ini yang dihadapi semuanya dapat 

diketahui dengan pasti. 
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2). Keputusan tidak terprogram. 

3). Keputusan tidak terstruktur. 

 Keluarga dalam kelompok lain menunjukkan apa yang sosiolog 

Talacott Parsons disebut perilaku peran instrumental dan ekspresif. Peran 

instrumental dikenal sebagai peran fungsional atau ekonomi, melibatkan 

keuangan, kinerja, dan fungsi lainnya yang dilakukan oleh anggota kelompok. 

Sedangkan ekspresif melibatkan peran pendukung anggota keluarga yang lain 

dalam proses pengambilan keputusan dan mengekspresikan kebutuhan 

keluarga estetika, emosional, termasuk norma – norma keluarga menegakkan. 

 

E. Kerangka Konsep 

1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian 

 Menurut Soekidjo Notoadmodjo (2010) pengetahuan adalah hasil dari 

tahu, dan terjadi setelah orang melakukan  penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu. Salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi konsumen adalah 

persepsi. Pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk 

mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-

obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang 

berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan 

pendidikan yang telah diperolehnya. Pekerjaan adalah kegiatan rutin yang 

dilakukan dalam pertukaran untuk memperoleh pembayaran atau gaji. 
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Pekerjaan ibu adalah kegiataan rutin sehari-hari yang dilakukan oleh seorang 

ibu dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. 

2. Bagan Kerangka Konsep 

 Masa nifas merupakan hal penting untuk diperhatikan guna menurunkan 

angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dari berbagai pengalaman dalam 

menanggulangi kematian ibu dan bayi di banyak negara, para pakar kesehatan 

menganjurkan upaya pertolongan difokuskan pada periode intrapartum. Masa 

nifas merupakan masa yang kritis bagi ibu dan bayi karena kemungkinan timbul 

masalah dan penyulit selama masa nifas, jika tidak segera ditangani secara 

efektif akan membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian 

dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama. Berdasarkan dasar 

pemikiran variabel maka skema kerangka konsep penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Konsep Keterangan : 

 : Variabel Independen 

  : Variabel Dependen 

  : Variabel yang diteliti 

Ibu Nifas 

Menggunakan 

Jasa Dukun 

Faktor – faktor yang 

mempengaruhi ibu 

menggunakan jasa 

dukun  

 

Pendidikan  

biaya 

kepercayaan 

Keluarga  
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F. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengamatan secara cermat terhadap suatu objek atau 

fenomena. Definisi operasional yang terlibat dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Jasa Dukun 

 Jasa dukun dalam penelitian ini adalah ibu yang ingin melahirkan 

dengan bantuan dukun untuk melakukan proses persalinan berdasarkan 

keahlian yang dimiliki. 

Ya  : Jika ibu nifas menggunakan jasa dukun 

Tidak : Jika ibu nifas tidak menggunakan jasa dukun 

2. Pendidikan  

 Tingkat pendidikan diartikan tingkat pendidikan terakhir yang pernah 

diikuti oleh ibu. 

 Kriteria objektif : 

a. Tinggi : Jika pendidikan terakhir ibu adalahDiploma dan Sarjana 

b. Rendah : Jika pendidikan terakhir ibu adalah maksimal SMA termasuk 

tidak sekolah. 
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3. Biaya  

Biaya dalam penelitian ini adalah kesiapan dan kesanggupan ibu 

dalam mengeluarkan biaya untuk proses kehamilan dan persalinannya 

 Ya  : Ibu sudah menyiapkan biaya persalinannya 

 Tidak  : Ibu belum menyiapkan biaya persalinan 

4. Kepercayaan  

Kepercayaan dalam penelitian ini adalah kepada siapa ibu 

mempercayai penolong saat proses persalinannya. 

 Ya  : Ibu lebih percaya kepada dukun 

 Tidak  : Ibu tidak percaya kepada dukun 

5. Keluarga  

Keluarga dalam penelitian ini adalah bagaimana dukungan keluarga 

kepada ibu untuk memilih penolong saat persalinannya. 

Ya  : Keluarga mendukung ibu dalam menggunakan jasa dukun 

Tidak : Keluarga tidak mendukung ibu dalam menggunakan jasa 

dukun 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey Deskriptif yang 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran faktor - faktor yang mempengaruhi ibu 

nifas menggunakan jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec. 

Galesong Selatan Kab. Takalar. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong 

Selatan Kab. Takalar. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian direncanakan pada bulan April - Mei 2017. 

C.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu nifas yang berada di 

Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar sebanyak 36 

orang. 

2. Sampel 

a.  Penentuan sampel 



40 

 

Sampel dalam penelitian ini adalah ibu nifas yang berada di 

Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar. 

 

b. Besar sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan rumus 

sloving sebagai berikut: 

   N 

 n  =   

 1+N(d²) 

 

  Keterangan : 

 n = Besar sampel 

 N = Besar populasi 

 d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (0,01) 

1) Kriteria inklusi yaitu kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili 

sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Kriteria 

inklusi dalam penelitian ini antara lain: 

a) Ibu nifas yang ada di Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong 

Selatan Kab. Takalar 

b) Ibu nifas yang menggunakan jasa dukun 

c) Bersedia menjadi responden 

2) Kriteria eksklusi yaitu kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat 

mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel 

penelitian. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu : 
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a) Ibu nifas yang melahirkan di pusat pelayanan kesehatan masyarakat 

setempat 

b) Tidak bersedia menjadi responden. 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel diambil dengan teknik  Purposive Sampling yaitu 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa 

diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih 

dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel 

dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang 

dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. 

E. Pengumpulan Data 

 Data  yang dikumpulkan merupakan data primer yaitu yaitu data yang 

diperoleh dengan cara kunjungan ke lokasi penelitian dengan mewawancarai 

responden secara langsung untuk mengisi kuesioner di Puskesmas Bontomarannu 

Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar. 

F. Pengolahan Dan Analisa Data 

1. Editing  

 Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk 

dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan 

menggunakan aspek pengaturan. 
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2. Coding  

 Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi 

skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk jawaban yang salah. 

3. Tabulating  

 Pengelolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. 

Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta 

pengabilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi. 

4. Pengolahan data 

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara 

manual menggunakan kalkulator dengan rumus sebagai berikut : 

  

 

Keterangan : 

 S  =  Skor yang diperoleh 

 R  = Jumlah yang benar  

G. Analisa Data 

 Analisa data yang dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat 

persentase data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian 

dicari persentasen jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan 

pembahasan dengan menggunakan teori kepustkaan yang ada. Analisa data 

dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi sebagai berikut : 

S = R 
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                f  

P  =  X 100% 

           n 

 

Keterangan : 

P : Persentase yang dicari 

f : Frekuensi variabel yang diteliti 

n : Jumlah sampel 

 

H. Etika Penelitian 

Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut 

(Notoatmodjo, S. 2014). 

1. Informed consent 

 Peneliti perlu mempertimbangkan hak subjek penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut. 

Disamping itu, peneliti juga memberikan kebebasan kepada subjek untuk 

memberikan informasi atau tidak memberikan informasi (Berpartisipasi), 

sebagai ungkapan, peneliti menghormati harkat dan martabat subjek penelitian. 

2. Anonymity 

 Merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan 

subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama 

responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar 

pengumpulan data. 

3. Confidentiality 
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 Setiap orang mempunyai hak dasar individu termasuk privasi dan 

kebebasan individu dalam memberikan informasi. Setiap orang berhak untuk 

tidak memberikan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Oleh sebab itu, 

peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas dan 

kerahasiaan identitas subjek. Peneliti sebagianya cukup menggunakan coding 

sebagai pengganti identitas responden. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik umum responden merupakan ciri khas yang melekat pada 

diri responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari umur, 

jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan, yang dijabarkan sebagai berikut : 

a. Umur 

Umur responden bervariasi mulai umur 21-34 tahun. Penyajian data umur 

responden ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.1. 

Distribusi responden berdasarkan umur ibu nifas yang menggunakan jasa 

dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong 

Selatan Kab. Takalar 

Umur (Tahun) 
Ibu nifas 

Jumlah (n) Persentase (%) 

< 20 tahun 13 36,1 

20 – 35tahun 23 63,9 

Total 36 100,0 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 36 responden, kelompok umur 

dengan responden terbanyak berada pada kelompok umur 20 – 35  tahun 

yaitusebanyak 23responden (63,9%), sedangkan kelompok umur dengan 
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responden yang paling sedikit jumlahnya adalah kelompok umur < 20 

tahun yaitusebanyak 13 responden (36,1%). 

b. Pendidikan terakhir 

Pendidikan ibu nifas yang menggunakan jasa dukun di Wilayah 

Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. 

Takalarbervariasi mulai dari SD sampai SMA. Penyajian data pendidikan 

responden berdasarkan pendidikan terakhir dipaparkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.2. 

Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir ibu nifas yang 

menggunakan jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu 

Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar 

Pendidikan terakhir 
Ibu nifas 

Jumlah (n) Persentase (%) 

SD 18 50,0 

SMP 9 25,0 

SMA 9 25,0 

Total 36 100,0 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 36 responden, tingkat 

pendidikan terakhir yang paling banyak ditempuh oleh ibu nifas yang 

menggunakan jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu 

Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar adalah SD yaitu sebanyak 18 

responden (50,0%), sedangkan SMP yaitusebanyak 9 responden 

(25,0%) dan SMA yaitusebanyak 9 responden (25,0%). 
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c. Pekerjaan 

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi pekerjaan 

ibu nifas yang menggunakan jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas 

Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalaradalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3. 

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan ibu nifas yang 

menggunakan jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu 

Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar 

Pekerjaan 
ibu nifas 

Jumlah (n) Persentase (%) 

IRT 31 86,1 

karyawan swasta 2 5,6 

Wiraswasta 3 8,3 

Total 36 100,0 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 36 responden, sebagian besar 

ibu nifas yang menggunakan jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas 

Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalaradalah ibu rumah 

tangga (IRT) yaitu sebanyak31 responden (86,1%) dan yang paling 

sedikit adalah responden dengan pekerjaan karyawan swasta yaitu 

sebanyak 2 responden (5,6%). 

2. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah metode yang dilakukan untuk melihat 

gambaran umum hasil penelitian dari tiap-tiap variabel yang digunakan yakni 
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melihat gambaran distribusi frekuensi serta persentase tunggal yang terkait 

dengan tujuan penelitian. 

a. Distribusi responden berdasarkan pengetahuanibu dengan alasan 

menggunakan jasa dukun 

Variabel pengetahuan ibu tentang  bantuan dukun untuk 

melakukan proses persalinan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 

baik dan kurang. Adapun distribusi lengkap mengenai ibu tentang jasa 

dukun untuk melakukan proses persalinandi Wilayah Kerja Puskesmas 

Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar berdasarkan hasil 

penelitian dipaparkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.4. 

Distribusi responden berdasarkan pengetahuan tentang jasa dukun dalam 

proses persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar 

Pengetahuantentang jasa 

dukun dalam  persalinan 

Ibu hamil trimester I 

Jumlah (n) Persentase (%) 

Baik 6 16,7 

Kurang 30 83,3 

Total  36  100,0 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Tabel  4.4  menunjukkan bahwa dari 36responden, sebagian besar 

ibu nifas yang menggunakan jasa dukun dalam persalinan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar 

rmemiliki pengetahuan yang kurang tentang jasa dukun dalam proses 

persalinanyaitu sebanyak 30 responden (83,3%). Responden yang 
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memiliki pengetahuan yang baik tentang jasa dukun dalam proses 

persalinan yaitu sebanyak 6 responden (16,7%). 

b. Distribusi responden berdasarkan alasan menggunakan jasa dukun dalam 

proses persalinan 

Distribusi lengkap mengenai alasan ibu nifas menggunakan jasa 

dukun dalam proses persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar berdasarkan hasil 

penelitian dipaparkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Distribusi responden berdasarkan alasan menggunakan jasa dukun dalam 

proses persalinan  diWilayah Kerja Puskesmas  

Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar 

Alasan menggunakan jasa 

dukun dalam proses 

persalinan 

Ya Tidak Total 

(n)  (%)  (n) (%) (n)  (%) 

Tempat praktik dukun lebih 

dekat dengan tempat tinggal 
25 69,4 11 30,6 36 100,0 

Melahirkan di rs butuh 

banyak biaya 
36 100,0 0 0 36 100,0 

Semua keluarga melahirkan 

di dukun 
28 77,8 8 22,2 36 100,0 

Lebih percaya pada dukun 

dibandingkan petugas 

kesehatan 

28 77,8 8 22,2 36 100,0 

Ada trauma dengan petugas 

kesehatan 
2 5,6 34 94,4 36 100,0 

Sudah sering menggunakan 

jasa dukun 
22 61,1 14 38,9 36 100,0 

Tidak ada yang menemani 

ke rumah sakit 
0 0 36 100 36 100,0 

Banyak jasa dukun di 

lingkungan sekitar 
25 69,4 11 30,6 36 100,0 

Karena dukun lebih 

berpengalaman 
16 44,4 20 55,6 36 100,0 
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Dukungan dari keluarga 

untuk menggunakan jasa 

dukun  

32 88,9 4 11,1 36 100,0 

Sumber : Data Primer, 2017 

 

Tabel  4.5 menunjukkan bahwa dari 36  responden, terdapat 

sebanyak 25 responden (69,4%) yang memiliki tempat tinggal lebih dekat 

dengan tempat praktik dukun, seluruh responden (100%) menilai 

melahirkan di rumah sakit membutuh banyak biaya, sebanyak 28 

responden (77,8%) dengan semua keluarga melahirkan di dukun dan lebih 

percaya pada dukun dibandingkan petugas kesehatan. 

Sebagian besar responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 34 

responden (94,4%) tidak memiliki trauma dengan petugas kesehatan, 

sebanyak 22 responden (61,1%) sudah sering menggunakan jasa dukun, 

seluruh responden yaitu sebanyak 36 responden (100%) ada memiliki 

seseorang  yang menemani ke rumah sakit. 

Selain itu, sebagian besar responden yaitu sebanyak 25 responden 

(69,4%) terdapat banyak jasa dukun di lingkungan sekitar, sebanyak 20 

responden (55%) tidak menganggap dukun lebih berpengalaman dan 

sebanyak 32 responden (88,9%) mendapatkan dukungan dari keluarga 

untuk menggunakan jasa dukun.  
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B. Pembahasan 

1. Alasan Ibu Nifas Menggunakan Jasa Dukun dalam Proses Persalinan 

Ditinjau Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Tentang Penggunaan Jasa 

Dukun Dalam Proses Persalinan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu 

nifas yang menggunakan jasa dukun dalam proses persalinan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. 

Takalarmemiliki tingkat pengetahuan yang kurangtentang penggunaan jasa 

dukun dalam proses persalinan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Furi dan Megatsai (2014) yang menunjukkan bahwa mayoritas ibu yang 

bersalin pada dukun bayi di Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten 

Malang memiliki pengetahun yang rendah dan sedang tentang penggunana 

jasa dukun dalam proses persalinan. 

Selain itu, hasil dalam penelitian ini juga sejalan dengan hasil 

penelitian Latifah (2010) yang menunjukkan bahwa memangterdapat 

hubungan antara pengetahuandengan pemilihan pertolongan persalinanoleh 

dukun bayi.  

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tau 

seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, 

telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu pengindraan 

sehingga menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh 
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intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar 

pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran (telinga), dan 

indra penglihatan (mata). Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri 

atau pengalaman orang lain. Pengetahuan ini terkait pula dengan daerah 

tempat tinggal responden. Selain itu, dengan tenaga kesehatan dan tempat 

pelayanan kesehatan yang minimal sangat sulit bagi responden untuk 

mendapatkan informasi dari segi media komunikasinya yang akan 

mempengaruhi kadar pengetahuannya (Notoadmojo, 2010). 

Sebenarnya banyak faktor yang ikut berpengaruh pada pengetahuan 

ibu, yaitu umur, pendidikan, serta pekerjaan (Notoatmodjo, 2007). Menurut 

asumsi peneliti, tingkat pengetahuan ibu nifas yang mneggunakan jasa 

dukun dalam proses persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu 

Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar yang sebagian besar dalam kategori 

kurang tidak terlepas dari karakteristik responden itu sendiri. Pada penelitian 

ini jumlah persentase terbanyak berdasarkan usia pada kelompok umur 20-

35 tahun yaitu sebanyak 23 responden (63,9%). Walaupun demikian, 

responden yang berada pada kelompok usia <20tahun sebesar 36,1% yang 

berarti lebih dari sepertiga total responden.Masih terdapat beberapa dari 

responden yang melahirkan di usia yang tidak ideal yaitu pada usia dibawah 

20 tahun ataupun di atas 35 tahun. Pada usia remaja (<20 tahun) akan sulit 

menentukan penolong persalinan secara mandiri karena usia yang masih 
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belum cukup matang untuk mengambil keputusan memilih penolong 

persalinan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Furi dan 

Megatsari (2014) bahwa walaupun sebagian besar ibu nifas yang bersalin 

pada dukun bayi di Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang 

adalah ibu yang telah berusia ideal yaitu 20-35 tahun.  

Usia 20-35 tahun merupakan usia produktif bagi seorang wanita 

untuk memiliki anak dan dengan bertambahnya umur seseorang, akan terjadi 

perubahan pada aspek fisik dan psikologi (mental). Pertumbuhan fisik secara 

garis besar ada empat kategori yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, 

hilangnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri baru. Pada aspek psikologis 

atau mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa. Usia 

tersebut  merupakan usia reproduktif dan termasuk usia dewasa sehingga 

kematangan dalam berpikir dan mengambil keputusan untuk merubah sikap 

atau perilaku berdasarkan pengetahuan yang benar tentang sesuatu 

(Mubarak, dkk., 2007). 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, diketahui bahwa sebagian 

besar responden yaitu sebanyak30 responden (83,3%) memiliki pengetahuan 

yang kurang tentang penggunaan jasa dukun dalam proses persalinan dan 

terdapat 6 responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang 

penggunaan jasa dukun dalam proses persalinan. 
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Keadaan ini mencerminkan bahwa pengetahuan secara parsial 

mempunyai keeratan hubungan dengan pemilihan penolong persalinan, 

artinya semakin tinggi pengetahuan ibu maka kecenderungan ibu memilih 

penolong persalinan pada bidan atau tenaga medis lain semakin tinggi, 

namun jika dihadapakan pada permasalahan lain seperti faktor ekonomi atau 

kebutuhan yang sangat mendesak akibat kurangnya akses ke pelayanan 

kesehatan, maka ibu akan memilih untuk memutuskan memanfaatkan dukun 

bayi untuk menolong persalinan (Juliwanto, 2009). 

Menurut Andika (2015), pemanfaatan pertolongan persalinan oleh 

tenaga profesional (bidan) di masyarakat masih sangat rendah dibandingkan 

dengan indikator yang diharapkan. Hal ini desebabkan oleh faktor ibu seperti 

pengetahuan, sikap terhadap keputusan untuk memanfaatkan tenaga ahli 

dalam pertolongan persalinan, serta jangkauan ke pelayanan kesehatan. 

Pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam 

rangka perubahan pola pikir dan perilaku dalam masyarakat. Pengetahuan 

3ini terkait dengan lingkungan dimana responden menetap. Selain itu, 

keterpaparan dengan media komunikasi akan mempengaruhi kadar 

pengetahuannya. Tidak mungkin mereka dapat terpapar dengan kondisi yang 

up to date sementara daerah tempat tinggalnya jauh dari keramaian dan 

keterjangkauan, didukung lagi dengan tingkat pendidikan yang relatif masih 

kurang (Juliwanto, 2009). 
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Azwar (2007) mengatakan bahwa pengetahuan juga dapat diperoleh 

dari orang-orang yang dianggap penting, itulah  sebabnya orang mengatakan 

bertanya adalah kunci ilmu pengetahuan sesuai dengan firman Allah QS. 

An-Nahl /16:43. 

 

كۡرِ إنِ كنُتمُۡ لََّ تعَۡلَمُونَ   وَمَآ أرَۡسَلۡنَا مِن قبَۡلِكَ إلَِّا رِجَالَّا نُّوحِيٓ إلِيَۡهِمۡۖۡ فَسۡ     ٤٣لُوٓاْ أهَۡلَ ٱلذ ِ

Artinya : 

   “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika 

kamu tidak mengetahui” (Depertemen Agama RI, 2015). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Bertanya adalah salah satu 

keistimewaan manusia biasanya bertanya merupakan usaha seseorang untuk 

mendapatkan jawaban terhadap sesuatu yang ingin diketahuinya. Bisa juga 

bentuk dari usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

orang kepadanya. Karena dengan tanya jawab manusia dapat berintegrasi 

dengan lingkungannnya (Hamid, 2001). 

Penyuluhan merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan, merubah sikap dan perilaku ibu hamil 

terhadap kehamilan, persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir. 

Kurangnya kemampuan ibu dalam menyerap dan menerapkan informasi 

kesehatan mengenai kehamilan,  persalinan dan nifas akan berpengaruh pada 

perilaku ibu dalam pemilihan penolong persalinan dan nifas akan 

berpengaruh pada perilaku ibu dalam pemilihan penolong persalinan. 

Kurangnya pemahaman tentang tanda bahaya dalam persalinan yang tidak 
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maksimal dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pemilihan 

penolong persalinan (Cherawaty, 2004). 

2. Alasan Ibu Nifas Menggunakan Jasa Dukun dalam Proses Persalinan 

Ditinjau Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan sebagian besar responden adalah lulusan SD sebanyak 18 

responden (50%) dan jumlah lulusan SMP dan SMA samabanyak yaitu 

sebanyak 9 responden (25%). Hal ini menggambarkan bahwa ibu nifas yang 

menggunakan jasa dukun dalam proses persalinan  di Wilayah Kerja 

Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar mempunyai 

tingkatan pendidikan yang rendah. Ibu yang berpendidikan akan memahami 

informasi dengan baik penjelasan yang diberikan oleh petugas kesehatan. 

Selain itu ibu yang berpendidikan tidak akan terpengaruh dengan informasi 

yang tidak jelas (Notoatmodjo, 2007). 

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Bangsu (2001) bahwa ibu yang memanfaatkan dukun bayi 

sebesar 86,21% mempunyai pendidikan rendah, dibandingkan pemanfaata 

tenaga medis (13,79%). Sejalan juga dengan penelitia yang dilakukan oleh 

Amiruddin dan Jakir (2006) bahwa 85,1% responden dengan pendidikan 

cukup memilih tenaga kesehatan sebagai tenaga penolong persalinan 

sementara responden dengan pendidikan kurang hanya sebesar 23,9%) yang 

memilih dukun bayi sebagai tenaga penolong persalinan.  
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Menurut Notoatmodjo (2007) umumnya ibu yang mempunyai tingkat 

pendidikan sedang sampai tinggi dapat menerima hal-hal baru dan dapat 

menerima perubahan guna memelihara kesehatan. Mereka akan terdorong 

untuk ingin tahu, mencari pengalaman sehinga informasi yang didapat akan 

menjadi pengetahuan dan akan diterapkan pada kehidupannya. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan semakin tinggi 

tingkat pemahaman serta semakin mudah menerima informasi baru yang 

diaplikasikan dalam kehidupan. Tingkat pendidikan yang rendah 

menyebabkan kesulitanmenyerap informasi sebaliknya seseorang yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih terbuka dalam menerima 

gagasan baru (Kontjaraningrat dalam Nurhasni, 2010). 

Menurut Notoatmodjo (2003) tingkat pendidikan ibu akan 

menentukan sikap dan tindakannya dalam menghadapi berbagai 

masalahkhususnya masalah kesehatan. Ibu yang berpendidikan tinggi 

semakin mudah menyerap informasi sehingga memiliki persepsi yang lebih 

baik dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Orang yang 

berpendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional terhadap 

informasi yang datang dan akan berperilaku yang lebih banyak memberikan 

keuntungan. 

Pendidikan yang rendah menyebabkan pengetahuan mereka tentang 

hal-hal ataupun risiko yang berhubungan dengan persalinan juga rendah. Hal 

ini akan lebih nampak bila ibu tidak mempunyai akses terhadap informasi 
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seperti mendengarkan penyuluhan dan radio, menonton televisi, membaca 

koran maupun mendapat informasi dari teman atau tetangga.  

Mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih banyak 

terpapar berbagai sumber informasi dan karenanya menjadi lebih kritis 

dibandingkan mereka yang tidak atau kurang terpapar. Akibat kurangnya 

keterpaparan terhadap berbagai sumber informasi, maka dalam memilih 

penolong persalinan, responden yang berpendidikan rendah cenderung tidak 

bersikap kritis dan biasanya mengikuti adat kebiasaan di desa yaitu bersalin 

dengan pertolongan dukun bayi. 

Menurut Notoatmodjo (2010) menjelaskan tentang konsep 

pendidikan yang merupakan suatu proses belajar yang berarti di dalam 

pendidikan itu terjadu proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan 

ke arah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu 

kelompok atau masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka ia akan 

mudah menerima hal-hal baru dan mudah menyesuaikan hal-hal baru 

tersebut. Pendidikan ibu hamil merupakan salah satu faktor penting terhadap 

pengetahuan ibu seputar penggunaan jasa dukun bayi dalam proses 

persalinan.  

Islam telah memberikan dorongan agar manusia menuntut ilmu dan 

membekalinya dengan ilmu pengetahuan. Keharusan menuntut ilmu ini 

diperjelas dengan firman Allah SWT dalam QS. Az-Zumar/39: 9. 
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وَيرَۡجُواْ رَحۡمَةَ رَب ِهِۗۦ قلُۡ هلَۡ يَ  ا يَحۡذرَُ ٱلۡۡخِٓرَةَ  وَقَائِٓما ا  نِتٌ ءَانَاءَٓ ٱلايۡلِ سَاجِدا نۡ هُوَ قََٰ سۡتوَِي ٱلاذِينَ يَعۡلَمُونَ  أمَا

بِ     ٩وَٱلاذِينَ لََّ يَعۡلَمُونَۗ إنِامَا يتَذََكارُ أوُْلُواْ ٱلۡۡلَۡبََٰ

Artinya : 

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 

rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran” (QS. Az-Zumar/39: 9). 

 

Dalam ayat ini Allah SWT  menjelaskan ketidaksamaan kedudukan 

antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu 

atau bodoh. Antara ilmu dengan kebodohan, masing-masing memiliki 

martabat dan kedudukan di mata masyarakat dan di sisi Allah SWT (Hamid, 

2001). 

Menurut Notoatmodjo (2010) seseorang yang memiliki pendidikan 

yang lebih tinggi cenderung mudah menerima informasi baru, mereka akan 

aktif mencari informasi-informasi yang berguna untuk untuk dirinya. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, maka akses untuk mencari informasi 

akan tinggi pula. 

Walaupun begitu, berdasarkan hasil dalam penelitian masih 

ditemukan ibu dengan pendidikan SMA yang menggunakan jasa dukun 

dalam proses persalinan.  Berdasarkan hasil penelitian diatas menyatakan 

bahwa pendidikan tinggi tidak selalu membuat pengetahuan dan sikap 

seseorang menjadi lebih baik.  
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Hal ini sesuai dengan teori menurut Sukmadinata (2007), bahwa 

pendidikan bukan merupakan satu-satunya faktor eksternal yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang, faktor eksternal yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang, selain pendidikan adalah paparan media masa 

dimana seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak 

melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik, akan mempunyai 

pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan orang yang tidak terpapar 

informasi media. 

Mubarak, dkk (2007) menambahkan bahwa pendidikan berarti 

bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal 

agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka semakin mudah pula mereka menerima 

informasi dan akhirnya semakin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya, 

sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat 

perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai-

nilai yang baru diperkenalkan. 

 

3. Alasan Ibu Nifas Menggunakan Jasa Dukun dalam Proses Persalinan 

Ditinjau Berdasarkan Tingkat Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan  

sebagian besar responden adalah lulusan IRT sebanyak 31 responden (50%). 
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Selain itu, hanya terdapat 2 responden (5,6%) sebagai karyawan swasta dan 

3 responden (8,3%) sebagai wiraswasta.Hal ini menggambarkan bahwa 

sebagian besaribu nifas yang menggunakan jasa dukun dalam proses 

persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec. Galesong 

Selatan Kab. Takalar tidak memiliki pekerjaan. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliwanto 

(2009) menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil di Kecamatan Babul 

Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara yang memilih pertolongan persalinan 

oleh dukun bayi, 24,20% tidak bekerja dibandingkan ibu yang bekerja yaitu 

hanya 16,0%. Hal ini mengindikasikan ibu yang mempunyai kesibukan 

untuk dapat membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarganya 

justru mengambil keputusan untuk memilih bidan dibandingkan ibu yang 

tidak bekerja.  

Selain tingkat pendidikan, pekerjaan dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. Pekerjaan merupakan profesi atau kegiatan rutin 

yang dilakukan sehari-hari yang mendapatkan imbalan uang atau 

materi(Notoatmodjo, 2012). Pekerjaan adalah pencarian barang apa saja 

yang menjadi pokok penghidupan yang dilakukan untuk mendapatkan 

nafkah (Depdikbud, 2005). Pekerjaan dapat mempengaruhi pengetahuan. 

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman 

dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung (Mubarak, 

2007).  
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Pekerjaan ibu diperkirakan dapat mempengaruhi pengetahuannya. 

Hal ini dikarenakan lingkungan pekerjaan seseorang akan mempengaruhinya 

untuk memperoleh pengetahuan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pengetahuan ibu yang bekerja lebih baik bila dibandingkan 

dengan pengetahuan ibu yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga, karena 

ibu yang bekerja di luar rumah (sektor formal) memiliki akses yang lebih 

baik terhadap berbagai informasi (Depkes RI 2000). 

Seseorang yang bekerja biasanya mempunyai tingkat wawasan dan 

pengetahuan yang lebih baik, karena ibu yang bekerja memiliki pergaulan 

dan informasi lebih baik (Notoatmodjo, 2012).Bagi yang tidak bekerja 

apabila informasi dari lingkungannya kurang maka pengetahuannya pun 

kurang apalagi jika tidak aktif dalam berbagai kegiatan sehingga informasi 

yang diterima akan lebih sedikit. Berdasarkan penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah ibu yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) adalah sebesar 

86,1%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ibu yang bekerja lebih banyak  

dengan jumlah ibu yang tidak bekerja (ibu rumah tangga). 

Besarnya proporsi karena ibu bersalin yang berstatus tidak bekerja 

untuk memilih dukun bayi, diduga berhubungan dengan pendapatan 

keluarganya, dimana biasanya ibu bersalin yang tidak bekerja cenderung 

tidak mempunyai jumlah pendapatan keluarga yang memadai, khususnya 

untuk memenuhi tarif pelayanan pertolongan persalinan oleh bidan atau 
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tenaga medis lain, sehingga mengambil alternatif untuk memilih dukun bayi 

(Juliwanto, 2009). 

4. Alasan Ibu Nifas Menggunakan Jasa Dukun dalam Proses Persalinan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

alasan ibu nifas di di Wilayah Kerja Puskesmas Bontomarannu Kec. 

Galesong Selatan Kab. Takalar menggunakan jasa dukun dalam proses 

persalinan. salah satunya adalah jarak tempat praktik dukun itu sendiri 

dimana sebanyak  25 responden (69,4%) beralasan tempat praktik dukun 

lebih dekat dengan tempat tinggal dan sebanyak 25 responden (69,4%) yang 

terdapat banyak jasa dukun di lingkungan sekitar temapt tinggal. 

Hal yang sama juga diungkapkan dalam hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Trimayanti, dkk (2016) ada hubungan yang signifikan 

anatara akses ke fasilitas kesehatan dengan pemilihan penolong persalinan 

dimana ibu dengan jarak rumah dekat dengan tempat persalinan memiliki 

peluang lebih besar untuk memilih tenaga kesehatan sebagai penolong 

persalinan dibandingkan dengan jarak yang jauh.  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wulansari (2010) yang 

hasilnya yaitu keterjangkauan masyarakat termasuk jarak akan fasilitas 

kesehatanakan mempengaruhi pemilihan pelayanan kesehatan. Ibu lebih 

mudah memanfaatkan pelayanan dukun bayi yang dekat dengan tempat 

tinggal mereka. Kelebihan dari dukun bayi yang dirasakan oleh ibu karena 

dukun bayi siap dipanggil untuk datang kerumah responden serta 
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memberikan  perhatian penuh mulai dari masa kehamilan sampai bayi 

berusia 40 hari. Keputusan bersalinpada dukun bayi juga didukung 

karenajarak fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh serta fasilitas alat 

transportasi yang sulit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Furi dan Megatsari (2014) bahwa 

faktor keterjangkauan fasilitas pelayanan mempengaruhi ibu memilih 

penolong  persalinan. Ibu yang memilih bersalin pada dukun bayi mayoritas 

adalah ibu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau.  

Pelayanan persalinan di layanan kesehatan seperti Puskesmas yang 

tidak 24 jam disebabkan karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan 

waktu pelayanan Puskesams hanya sampai siang hari yaitu jam 13.30 

Pelayanan  yang  tidak optimal membuat masyarakat lebih memilih bersalin 

dengan dukun yang selalu ada saat warga hendak bersalin. Jarak menuju 

Puskesmas yang jauh juga menjadi faktor pendukung warga memilih 

bersalin dengan dukun. Selain itu jaringan seluler yang kurang baik 

menyebabkan sulitnya masyarakat untuk menghubung petugas kesehatan 

(Trimayanti, 2016). 

Jarak membatasi kemampuan dan kemauan ibu untuk mencari 

pelayanan  kesehatan terutama jika sarana transportasi yang tersedia terbatas, 

komunikasi sulit, dan didaerah tersebut tidak terdapat rumah sakit. Salah 

satu yang melatarbelakangi ibu memilih dukun bayi sebagai penolong 

persalinannya karena tempat tinggalnya berdekatan dengan dukun bayi, 
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sehingga memudahkan masyarakat jika memerlukan pertolongan dukun 

bayi. Selain itu kecekatan dukun bayi dalam menanggapi panggilan 

darimasyarakat, juga membuat dukun bayi menjadi lebih disegani oleh 

masyarakat setempat (Depkes RI, 1993). 

Pemilihan ibu hamil yang ingin bersalin pada bidan umunya 

merupakan masyarakat yang mudah memperoleh akses ke pelayanan 

kesehatan (praktik bidan), sehingga mudah mendapatkan pertolongan 

persalinan, sedangkan ibu yang meperoleh pertolongan persalinan oleh 

dukun bayi umumnya jauh yaitu membutuhkan waktu lebih dari 2 jam 

dengan perkiraan jarak 70 km untuk dapat memperoleh pelayanan  

kesehatan, serta tinggal di daerah yang masih tinggi adat istiadatnya dan 

umumnya di pedesaan yang sangat terpencil dari akses ke ibukota.  

Selain jarak, biaya merupakan salah satu alasan ibu menggunakan 

jasa dukun dalam proses persalinan. Berdasarkan hasil dalam penelitian 

semua responden (100%) melahirkan menggunakan jasa dukun karena 

menilai melahirkan di rumah sakit membutuhkan banyak biaya.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Juliwanto (2009) dalam hasil 

penelitiannya bahwa keluarga dengan pendapatan yang rendah aka beralih 

untuk memanfaatkan dukun bayi dalam pertolongan persalinan. Hal ini 

dikarenakan biaya atau tarif yang dikenakan oleh dukun bayi cenderung  

jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif oleh bidan atau tenaga medis 

lain.  
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Biaya pelayanan kesehatan dukun bayi yang relatif rendah 

menyebabkan  sebagian besar masyarakat mampu untuk membiayai biaya 

pengobatan di dukun bayi (Sujatmoko, 2015). Faktor biaya menjadi alasan 

utama dalam pemilihan tenaga penolong persalinan.Persalinan dengan bidan 

dianggapmasih terlalu mahal jika dibandingkan dengan persalinan dukun 

bayi. Apalagi sistem pembayarannya yang bisa diangsur sesuai dengan 

kemampuan, sertatidak ada tambahan biaya lagi untuk transportasi dan 

sebagainya(Siswati, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak 

responden yaitu sebanyak 16 responden (44,4%) yang menganggap dukun 

lebih berpengalaman dalam proses persalinan dibandingkan tenaga 

kesehatan dan sebanyak 28 responden (77,8%) lebih percaya pada dukun 

dibandingkan petugas kesehatan. 

Dukun merupakan tenaga penolong persalinan yang dipercaya dan 

disegani oleh masyarakat setempat. Dukun diyakini memiliki keahlian 

bahkan keilmuan yang diwariskan turun temurun dalam memberikan 

pertolongan persalinan. Rasa kepercayaan ini tentu tidak tumbuh dengan 

sendirinya, rasa kepercayaan ini terbangun dalam komunitas yang masih 

mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang ada dimasyarakat. Oleh karena 

itulah dukun bayi dipandang sebagai tokoh terhormat yang ada di 

masyarakat (Nuraeni dan Purnawati, 2012). 
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Menurut Munir (2008) mengungkapkan bahwa tenaga penolong 

persalinan atau biasa disebut dukun adalah seorang wanita yang memberi 

pertolongan pada waktu kelahiran atau dalam hal-hal yang berhubungan 

dengan pertolongan kelahiran, seperti memandikan bayi, upacara menginjak 

tanah, dan  upacara serimonial lainnya.Bahaya bersalin pada dukun karena 

dukun belum mengerti teknik septik dan antiseptik dalam menolong 

persalinan.Dukun juga kurang mengenal keadaan patologis dalam 

kehamilan, persalinan,nifas, dan bayi baru lahir. Dukun beranak dibagi 

menjadi dua, yaitu dukun terlatih dan dukun tidak terlatih. Tenaga kesehatan 

melakukan pelatihan terhadap dukun dengan harapan tenaga kesehatan dapat 

bermitra dengan dukun dalam proses kehamilan ibu, persalinan, hingga masa 

nifas dan perawatan bayi beru lahir. Tugas dukun yaitu membantu tenaga 

kesehatan dalam perawatan ibu hamil, ibu nifas, ibu melahirkan, ibu 

menyusui, dan perawatan bayi baru lahir. Persalinan utamanya tetap 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dengan begitu tidak ada pihak yang 

dirugikan.  

Kekurangan bersalin pada dukun bayi menurut Widyatun (2012) 

yaitu dukun belum mengerti teknik septik dan anti septik dalam menolong 

persalinan. Dukun juga kurang mengenal keadaan patologis dalam 

kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir sehingga akan 

membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Pengetahuan dukun rendah 

sehingga sukar di tatar dan diikut sertakan dalam program pemerintah. 
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Selain faktor-faktor tersebut, berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa semua responden (100%) ada ibu nifas yang semua keluarganya 

melahirkan di dukun, sebanyak 22 responden (61,1%) sudah sering 

menggunakan  jasa dukun, dan sebanyak 32 responden (88,9%) memperoleh 

dukungan dari keluarga untuk menggunakan jasa dukun. Walaupun begitu, 

semua responden (100%) memiliki seseorang atau anggota keluarga yang 

menemani ke rumah sakit. 

Perilaku orang lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang 

dianggap penting. Apabila seseorang itu penting untuknya, maka apa yang  

ia katakan atau perbuatan cenderung untuk dicontoh. Orang-orang yang 

dianggap penting ini sering disebut kelompok referensi (reference group), 

antara lainguru, alim ulama, kepala adat (suku),kepala desa, dan 

sebagainya(Notoadmojo, 2010). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

sebagian besar orang penting sebagai referensi responden yang bersalin pada 

dukun bayi adalah keluarga  sebesar 88,9%. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Trimayanti (2016) bahwa sebagian besar ibu primipara di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kakap dan Puskesmas Sui Rengas meminta pertolongan dukun 

ketika melahirkan karena biaya melahirkan yang murah dan keturunan 

mereka semuanya menggunakan dukun untuk proses melahirkan dan mereka 

memilih dukun daripada bidan karena mereka merasa melahirkan dengan 

dukun merasa aman dan sudah menjadi kepercayaan sebagian dari keluarga 
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mereka untuk menggunakan dukun dalam melahirkan serta sebagian besar 

suami mereka mendukung untuk melahirkan dengan menggunakan dukun. 

Dalam persalinan memang kebanyakan ibu bersalin terutama 

persalinan pertamanya dipengaruhi oleh personal reference. Dia akan 

mengikuti orang yang dianggapnya penting dalam memilih persalinan. Ibu 

bersalin yang pernah bersalin sebelumnya juga akan melakukan hal yang 

sama seperti persalinan sebelumnya sesuai dengan anjuran orang yang 

dianggapnya penting(personal reference) penolong persalinan seperti pada 

persalinan sebelumnya (Furi dan Megatsari, 2014). 

Bentuk dukungan keluarga terdiri dukungan infomasional, yaitu 

keluarga memberikan informasi kepada ibu bersalin tentang rencana atau 

tindakan persalinan yang disetujui oleh keluarga. Selanjutnya adalah 

dukungan penilaian keluarga,yaitu keluarga membimbing atau  mengarahkan 

ibu bersalin untuk menggunakan jasa dukun bayi dalam proses 

persalinannya. Dukungan instrumental, yaitu kemampuan dalam 

memberikan pelayanan persalinan, dimana dalam penelitian ini sebagian 

besar keluarga cenderung memiliki akses dan kemampuan dalam pelayanan 

persalinan ibu bersalin di dukun bayi. Dukungan emosional, yaitu dukungan 

keluarga yang bersifat emosional berupa usaha keluargauntuk meyakinkan 

ibu bersalin tentang persalinan di dukun bayi serta upaya untuk 

menenangkan ibu bersalin selama persalinan (Sujatmoko, 2008). 
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Menurut Nuraeni dan Purbawati (2012) bahwa sebagian besar ibu 

yang menggunakan jasa dukun bayi dalam proses persalinan mengetahui 

bahwa pertolongan persalinan sebaiknya ditolong oleh bidan, namun dengan 

berbagai alasan mereka lebih memilih dukun bayi. Selain itu peran suami 

dan keluaga juga ikut dalam menentukan siapa penolong persalinan. 

Pemilihan bidan dilakukan jika proses kelahiran dirasa cukup lama.  

Dukungan keluarga yang diperoleh oleh ibu bersalin ke dukun bayi 

dapat berupa perolehan informasi dari keluarga terhadap persalinan di dukun 

telah dilakukan oleh anggota keluarga terdahulu dan tidak memberikan 

dampak negatif pada anggota keluarga, termasuk berupa dukungan ekonomi 

keluarga yang kurang, sehingga menyebabkan keluarga hanya mampu 

memberikan fasilitas atau pelayanan persalinan bagi anggota keluarganya 

kepada dukun bayi (Sujatmoko, 2015) 

Ibu dengan sikap yang setuju tentang persalinan dibantu bidan belum 

tentu akan memilih bidan untuk mennagani persalinannya, hal ini mungkin 

dipengaruhi oleh faktor lain misalnya faktor akses ke bidan atau pelayanan 

kesehatan, atau faktor budaya dan faktor kemampuan membayar atau 

persepsi lain terhadap bidan yang akan menangani pertonlongan persalinan 

(Juliwanto, 2009). 
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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran faktor - faktor yang 

mempengaruhi ibu nifas menggunakan jasa dukun di Wilayah Kerja Puskesmas 

Bontomarannu Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang kurang 

tentang penggunaan pengunaan jasa dukun dalam proses persalinan yaitu 

sebanyak 30 responden (83,3%). 

2. Sebagian besar responden merupakan ibu dengan pendidikan terakhir SD 

yaitu sebanyak 18 responden (50,0%) 

3. Sebagian besar responden merupakan ibu rumah tangga yaitu sebanyak 31 

responden (86,1%) 

4. Sebagian besar responden memiliki alasan menggunakan jasa dukun dalam 

proses persalinan antara lain : tempat praktik dukun lebih dekat dengan 

tempat tinggal (69,4%), melahirkan di rumah sakit butuh banyak biaya 

(100%), semua keluarga melahirkan di dukun (77,8%), lebih percaya pada 

dukun dibandingkan petugas kesehatan (77,8%), sudah sering menggunakan 

jasa dukun (61,1%), banyak jasa dukun di lingkungan sekitar (69,4%),  dan 

dukungan dari keluarga untuk menggunakan jasa dukun (88,9%). 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang dapat 

diberikan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi (Rumah Sakit dan Puskesmas) 

Hendaknya hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan atau 

informasi bagi pihak layanan kesehatanseperti rumah sakit ataupun 

puskesmas sehingga mampu melakukan upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang penggunaan jasa dukun dalam proses persalinan 

yang diharapkan sikap dan tindakan ibu hamil tentang tentang penolong 

proses persalinan menjadi lebih baik. 

2. Bagi Institusi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan  sumber 

informasi untuk mahasiswakebidanan UIN Alauddin Makassar. selain itu, 

diharapkan agar peneliti lain dapat melakukan penelitian yang sama dengan 

variabel yang lebih bervariasi dan mendalam, sehingga dapat diperoleh 

gambaran secara keseluruhan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

ibu memilih dukun sebagai penolong persalinan. 

3. Bagi Ibu Hamil dan Nifas 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi ibu hamil 

tentang tentang penggunaan jasa dukun dalam proses persalinan sehingga 

ibu dapat menentukan penolong persalinan yang tepat. 
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LAMPIRAN II 

 

KUESIONER PENELITIAN 

GAMBARAN FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

IBU NIFAS MENGGUNAKAN JASA DUKUN DI WILAYAH  

KERJA PUSKESMAS BONTOMARANNU 

KEC. GALESONG SELATAN 

KAB. TAKALAR 

 

 

A. Sebelum Mengisi Jawaban Terlebih Dahulu Isiilah Identitas Responden di 

Bawah! 

1. Identitas Responden 

2. Nama    : 

3. Umur   : 

4. Jenis Kelamin   : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

6. Pekerjaan   : 

Jawablah Pertanyaan di Bawah Pada Kolom Yang Telah di Sediakan Dengan 

Memberikan Tanda (√) Bila Jawaban Dianggap Sesuai. 

Benar  : B 

Salah : S 

B. Menolong Persalinan 

1. Bidan    : alasannya ..................................................... 

 

2. Dukun    : alasannya................................................... 
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C. Pertanyaan Tentang Pengetahuan  

 

No Pernyataan  B S 

1 Persalinan dapat dibantu oleh dukun   

2 Dukun telah mempelajari cara menolong persalinan sama 

dengan yang dipelajari petugas kesehatan 

  

3 Saat menolong persalinan dukun memperhatikan 

kebersihan alat dan tempatnya 

  

4 Ibu lebih senang melahirkan di dukun karena dekat dengan 

tempat tinggalnya 

  

5 Ibu memilih dukun karena hampir semua keluarganya 

melahirkan di dukun 

  

6 Melahirkan di dukun sangat berbahaya karena alat dan 

tempatnya tidak steril 

  

7 Melahirkan dibantu oleh dukun sangat besar resikonya 

terkena infeksi 

  

8 Perdarahan bisa terjadi saat melahirkan jika dibantu oleh 

dukun 

  

9 dukun tidak memiliki keterampilan untuk membantu proses 

melahirkan  

  

10 Dukun hanya menolong persalinan dan tidak mengetahui 

penanganan saat ada komplikasi pada proses persalinan 

berlangsung 

  

 

 

11 Saat masa nifas berlangsung terjadi perubahan warna darah 

dan dukun tidak mengetahuinya 

  

12 Pada masa nifas dukun selalu melakukan pemijatan pada 

perut ibu 

  

13 Selain infeksi pada ibu kemungkinan infeksi pada bayi pun 

dapat terjadi jika di bantu oleh dukun 

  

14 Besar kemungkinan terjadi kematian pada ibu dan bayi saat 

ditolong oleh dukun 

  

15 Dukun tidak mempelajari tentang bagaimana penanganan 

bayi baru lahir 

  

 

 

D. faktor – faktor yang mempengaruhi  

 



77 

 

NO FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU 

NIFAS MENGGUNAKAN JASA DUKUN 

ya tidak 

1 Tempat praktik dukun lebih dekat dengan tempat tinggal   

2 Melahirkan di rs butuh banyak biaya   

3 Semua keluarga melahirkan di dukun   

4 Lebih percaya pada dukun dibandingkan petugas kesehatan   

5 Ada trauma dengan petugas kesehatan   

6 Sudah sering menggunakan jasa dukun   

7 Tidak ada yang menemani ke rumah sakit   

8 Banyak jasa dukun di lingkungan sekitar   

9 Karena dukun lebih berpengalaman   

10 Dukungan dari keluarga untuk menggunakan jasa dukun    
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MASTER TABEL 
N

0
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A
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A
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PENGETAHUAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 % kategori 

1 KJ 19 SMA IRT 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 53,33 baik 

2 K 21 SD IRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13,33 kurang 

3 MM 34 SMA 
Karyawan 

swasta 
0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 60,00 baik 

4 STR 25 SMP IRT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 26,67 kurang 

5 R 19 SD IRT 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 40,00 kurang 

6 FI 27 SD IRT 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20,00 kurang 

7 RJB 32 SD IRT 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 33,33 kurang 

8 YL 31 SD IRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 13,33 Kurang 

9 YL 28 SMP IRT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 26,67 Kurang 

10 FD 29 SD IRT 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26,67 Kurang 

11 EK 27 SMP IRT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 26,67 Kurang 

12 NLM 19 SD IRT 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 40,00 Kurang 

13 NI 19 SMA IRT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13,33 Kurang 

14 TR 35 SD IRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13,33 Kurang 

15 MG 25 SD IRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13,33 Kurang 

16 TA 28 SMA Wiraswasta 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 53,33 Baik 

17 NH 18 SMP IRT 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20,00 Kurang 

18 NP 29 SD IRT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13,33 Kurang 

19 NS 18 SD IRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13,33 Kurang 
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20 NA 27 SMP IRT 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 33,33 Kurang 

21 T 23 SMA IRT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 26,67 Kurang 

22 F 18 SMP IRT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 20,00 Kurang 

23 NQ 19 SD IRT 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 26,67 Kurang 

24 YI 28 SMP IRT 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 46,67 Kurang 

25 FJ 29 SMA 
Karyawan 

swasta 
0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 60,00 Baik 

26 NW 26 SMA Wiraswasta 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 53,33 Baik 

27 STR 17 SMP IRT 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 33,33 Kurang 

28 A 30 SD IRT 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 40,00 Kurang 

29 HN 19 SD IRT 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 33,33 Kurang 

30 ND 23 SMP IRT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 26,67 Kurang 

31 NE 19 SMA IRT 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 33,33 Kurang 

32 IA 19 SD IRT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 20,00 Kurang 

33 EW 21 SD IRT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 20,00 Kurang 

34 UA 29 SD IRT 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 33,33 Kurang 

35 A 19 SMA Wiraswasta 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 53,33 Baik 

36 LH 23 SD IRT 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 20,00 Kurang 
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NO 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 

2 Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya 

3 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 

4 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 

5 Tidak Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya Tidak 

6 Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

7 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 

8 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 

9 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 

10 Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Ya Tidak 

11 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 

12 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya 

13 Tidak Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya 

14 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 

15 Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya 

16 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 

17 Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

18 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 

19 Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Ya 

20 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 

21 Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Ya 

22 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 
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23 Tidak Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya 

24 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 

25 Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Tidak 

26 Tidak Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 

27 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 

28 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 

29 Tidak Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Ya 

30 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 

31 Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 

32 Tidak Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 

33 Tidak Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 

34 Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya 

35 Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 

36 Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Ya 
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