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ABSTRAK 

Nama      :Suryani,S.Kep  

NIM        :70900122052  

Judul   :Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Sectio Caesarea Dengan 

Menyusui Tidak Efektif Menggunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Dr 

Wahidin Sudirohusodo Makassar 

 

Latar Belakang: Post partum merupakan kondisi ibu yang baru saja melahirkan, Salah 

satu yang perlu diperhatikan dalam masa post partum adalah menyusui. Pada masa ini 

proses menyusui adalah penting, karena tahap ini sang ibu memberikan makanan pada 

bayi berupa Air Susu Ibu (ASI) dari payudara ibu secara efektif. Data United Nations 

Childrenˈs Fund (UNICEF) menjelaskan bahwa hanya 32,6% dari ibu post partum yang 

menyusui secara eksklusif. Di asia tenggara capaian ASI eksklusif menunjukkan angka 

tidak banyak berbeda. Sebagai perbandingan, cakupan ASI di india mencapai 46%, di 

philipinan 34%, di vietnam 27% dan myanmar 24%. Anak-anak yang mendapatkan ASI 

eksklusif empat belas kali lebih mungkin untuk bertahan hidup dalam enam bulan 

pertama kehidupan dibandingkan anak yang tidak disusui. Tujuan: melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien post section caesarea dengan menyusui tidak efektif 

menggunakan intervensi pijat laktasi. Metode: metode yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu studi kasus dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 

pemeriksaan fisik, pendokumentasian. Pelaksanaan pijat laktasi dilakukan sebanyak 1 kali 

sehari dalam 3 hari p emberian. Hasil:  analisis studi kasus pada pasien post partum 

dengan menyusui tidak efektif menggunakan pijat laktasi didapatkan hasil peningkatan 

produksi ASI. Kesimpulan: berdasarkan hasil evaluasi bahwa pemberian pijat laktasi 

dengan durasi ± 15 menit selama 3 hari menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi 

ASI setelah pemberian. Hal ini menunjukkan bahwa pijat laktasi efektif dilakukan dalam 

membantu peningkatan produksi ASI.  

 

Kata Kunci: menyusui tidak efektif, pijat laktasi, post sectio caesarea 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang   

Post partum merupakan kondisi ibu yang baru saja melahirkan. Masa 

post partum disebut juga masa nifas yang dimulai setelah kelahiran plasenta 

atau tali pusat dan berakhir sampai alat-alat reproduksi kembali normal 

seperti pada saat sebelum hamil yang berlangsung kurang lebih 6 minggu. 

Salah satu yang perlu diperhatikan dalam masa post partum adalah menyusui. 

Pada masa ini proses menyusui adalah penting, karena tahap ini sang ibu 

memberikan makanan pada bayi berupa Air Susu Ibu (ASI) dari payudara ibu 

secara efektif. Salah satu peran ibu yang terpenting setelah melahirkan adalah 

sesegera mungkin untuk memberikan ASI pada bayi baru lahir atau sering 

disebut inisiasi menyusui dini atau permlaan menyusui dini (Vivi, 2023) 

Data United Nations Childrenˈs Fund (UNICEF) menjelaskan bahwa 

hanya 32,6% dari ibu post partum yang menyusui secara eksklusif. Di asia 

tenggara capaian ASI eksklusif menunjukkan angka tidak banyak berbeda. 

Sebagai perbandingan, cakupan ASI di india mencapai 46%, di philipinan 

34%, di vietnam 27% dan myanmar 24%. Anak-anak yang mendapatkan ASI 

eksklusif empat belas kali lebih mungkin untuk bertahan hidup dalam enam 

bulan pertama kehidupan dibandingkan anak yang tidak disusui. Mulai 

menyusui pada hari pertama setelah lahir dapat mengurangi resiko kematian 

bayi baru lahir hingga 45% (UNICEF, 2016)  (Fitriani, 2021). 
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Data di Indonesia, hanya 1 dari 2 bayi berusia di bawah 6 bulan yang 

mendapatkan ASI eksklusif, dan hanya sedikit lebih dari 5% anak yang masih 

mendapatkan ASI pada usia 23 bulan. Artinya, hampir setengah dari seluruh 

anak Indonesia tidak menerima gizi yang mereka butuhkan selama dua tahun 

pertama kehidupan. Lebih dari 40% bayi diperkenalkan terlalu dini kepada 

makanan pendamping ASI, yaitu sebelum mereka mencapai usia 6 bulan, dan 

makanan yang diberikan sering kali tidak memenuhi kebutuhan gizi bayi 

(Word Health Organization (WHO), 2020). 

 Fenomena yang ada bahwa sebagian besar ibu post partum tidak 

mampu memproduksi ASI dengan lancar, baik pada ibu persalinan normal 

maupun persalinan SC, dikarenakan proses kelahiran itu sendiri dan masa 

post partum sangat mengekspos ibu pada stres dan kelelahan yang berlebihan 

sehingga mempengaruhi produksi ASI (Yuni Puji Widiastuti, 2020) 

Sebagai salah satu tindakan persalinan Sectio Caesarea  memiliki efek 

samping. Salah satu efek samping yang ditimbulkan adalah tidak adanya 

produksi ASI pada 24-48 jam setelah tindakan Sectio Caesarea (Ralista, 

2020). Terdapat beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya keluhan 

produksi ASI terhambat pada ibu post Sectio Caesarea , salah satunya adalah 

akibat adanya nyeri post operasi. Nyeri yang timbul saat post operasi dapat 

menghambat produksi oksitosin sehingga ASI tidak akan diproduksi (Pujiati, 

2019). Kondisi ini akan mempengaruhi pemberian ASI, ketika ibu melakukan 

gerakan untuk memberikan ASI akan menimbulkan nyeri. Hal tersebut dapat 
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menyebabkan ibu menjadi enggan untuk memberikan ASI pada bayi sehingga 

dapat menyebabkan masalah penurunan status gizi pada bayi (Arifin, 2019). 

Menyusui yang tidak efektif dapat juga diatasi dengan cara 

farmakologi yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Adapun non 

farmakologi dilakukan dengan pola makan gizi seimbang untuk ibu 

menyusui, mobilisasi dini, pijat laktasi dan perawatan payudara. (Handayani 

& Rustiana, 2020). Menurut SIKI, 2018 intervensi  pada pasien dengan 

menyusui tidak efektif diberikan adalah edukasi menyusui dan konseling 

laktasi (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). 

Tindakan yang dapat mempengaruhi produksi ASI adalah pijat laktasi. 

Pijat laktasi adalah pijatan yang dilakukan diarea kepala, leher, punggung, 

tulang belakang dan payudara. Ketika tulang belakang dilakukan pemijatan 

timbul reaksi neurogenic sehingga kerja saraf parasimpatis menjadi cepat 

untuk menyampaiakan perintah ke otak bagian belakang (Utami, 2021) . Hal 

ini bertujuan untuk membantu menimbulkan efek relaksasi sehingga mampu 

meningkatkan pengeluaran hormon prolaktin dan oksitosin memiliki peran 

penting dalam pengeluaran ASI (Rahmawati, 2019). Tindakan Pijat laktasi 

menjadi salah satu alternatif pada ibu pasca melahirkan yang ada 

permasalahan dalam menghasilkan ASI selain pemberian obat.   

Adapun penelitian (Azizah et al., 2023) yang menyatakan ibu post 

partum yang mengalami gangguan produksi ASI bisa diatasi dengan pijat 

laktasi sehingga meningkatkan produksi ASI, karena jaringan payudara yang 
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banyak mengandung pembuluh limfa dan pembuluh darah, maka pembuluh 

darah yang tersumbat menjadi penyebab tidak lancarnya produksi dan aliran 

ASI.  

Berdasakan pada fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil kasus yang dituangkan dalam sebuah karya tulis akhir dengan 

judul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasein Post Sectio Caesarea  

Dengan Menyusui Tidak Efektif Mengunakan Intervensi Pijat Laktasi Di 

RSUP Wahidin Sudirohusodo”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diangkat adalah bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasein Post 

Sectio Caesarea  Dengan Menyusui Tidak Efektif  Mengunakan Intervensi 

Pijat Laktasi Di RSUP Wahidin Sudirohusodo.  

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk menganalisis Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasein 

Post Sectio Caesarea  Dengan Menyusui Tidak Efektif  

Mengunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Wahidin 

Sudirohusodo 

2. Tujuan Khusus  
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a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien post 

Sectio Caesarea  dengan masalah menyusui tidak efektif  

b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien post Sectio 

Caesarea  dengan masalah menyusui tidak efektif 

c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien post Sectio 

Caesarea  dengan masalah menyusui tidak efektif 

d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien post 

Sectio Caesarea  dengan masalah menyusui tidak efektif  

e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien post Sectio 

Caesarea  dengan masalah menyusui tidak efektif 

f. Untuk menganalisis Asuhan Keperawatan Pada Pasein Post Sectio 

Caesarea  Dengan Menyusui Tidak Efektif  Mengunakan 

Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Wahidin Sudirohusodo 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar praktik 

keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis 

asuhan keperawatan Pasein Post Sectio Caesarea  Dengan Menyusui 

Tidak Efektif  Mengunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Wahidin 

Sudirohusodo 

2. Manfaat Aplikatif  
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Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi pemberian intervensi non-farmakologi dalam pemberian 

asuhan keperawatan Pasein Post Sectio Caesarea  Dengan Menyusui 

Tidak Efektif  Mengunakan Intervensi Pijat Laktasi Di RSUP Wahidin 

Sudirohusodo.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Medis  

1. Konsep Masa Nifas   

a. Definisi Post Partum  

Post partum atau masa nifas adalah masa setelah persalinan 

selesai yang bermula dari lahirnya janin beserta plasentanya yang 

biasanya masa nifas ini berakhir dalam waktu 6 minggu atau 40 hari 

hingga organorgan kandungan kondisinya kembali seperti sebelum 

hamil seperti penurunan tinggi fundus uteri berada 3 jari dibawah 

pusat, Involusi uteri dimana uterus kondisinya kembali seperti 

sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram (Sulfianti, 2021) 

b. Etiologi Post Partum  

Mekanisme pasti yang memicu terjadinya post partum 

berawal dari proses persalinan yang tidak diketahui secara pasti, hal 

ini memicu timbulnya beberapa teori yang berkaitan dengan 

mulainya persalinan.  

Teori penyebab terjadinya persalinan menurut (Sulfianti, 

2021) yaitu : 

1) Teori kerenggangan rahim  

Pada umumnya otot rahim pasti memiliki kemampuan untuk 

merenggang pada batas tertentu, biasanya setelah melebihi 

batasnya maka rahim akan berkontraksi yang tentu saja akan 
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memicu terjadinya proses persalinan. 

2) Teori penurunan hormon progesteron  

Jika produksi hormon progesteron sedang terjadi penurunan 1-2 

minggu menjelang persalinan, hal ini akan mengakibatkan 

sensitifnya otot rahim terhadap oksitosin dan prostalgladin 

memicu timbulnya kontraksi yang memicu persalinan. 

3) Distensi rahim  

Semakin usia kehamilan bertambah maka otot-otot rahim akan 

terus semakin merenggang dan membesar sehingga pada otot-

otot rahim terjadi iskemia hal ini akan mengganggu pada 

sirkulasi uterus dan plasenta kemudian menyebabkan timbulnya 

kontraksi. 

4) Teori plasenta menjadi tua  

Hal ini karena betambanya usia kehamilan, maka plasenta juga 

semakin tua yang akan mengakibatkan menurunnya kadar 

estrogen dan progesteron sehigga bisa kejang pada pembuluh 

darah dan menimbulkan kontraksi 

c. Patofisiologi Post Partum  

Berawal pada kehamilan yang umurnya (37-42) dalam usia 

normal, lalu ketika sudah memasuki tanda-tanda kontraksi 

melahirkan (inpartu) sampai akhir keluarnya bayi beserta plasenta 

lalu ibu disebut postpartum setelah masa ini terjadi banyak 

perubahan pada ibu yaiu perubahan fisiologis dan emosional.  
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Pada perubahan fisiolgis post partum umumnya akan terjadi 

trauma di jalan lahir juga kelemahan ligament, fasia dan otot-otot 

pada ibu sesudah persalinan, hal ini bisa mengakibatkan 

terganggunya aktivitas sehari-hari karena masih perlu bantuan 

keluarga serta bisa memunculkan masalah keperawatan intoleransi 

aktivitas, terganggu aktivitas dapat menurunkan gerakan peristaltik 

dan otot tonus menurun di usus sehingga mengakibatkan konstipasi. 

ketika pengeluaran janin menggunakan cara episiotomy (irisan 

bedah) pada perenium untuk memperlebar vagina dalam membantu 

proses kelahiran, di perineum terjadi putusnya jaringan sehingga area 

sensorik akan terangsang dengan mengeluarkan hormon bradikinin, 

histamin serta seritinus yang kemudian di medulla spinalis di 

teruskan ke batang otak, lalu ke thalamus sehingga nyeri di korteks 

serebri terangsang, memicu munculnya gangguan rasa nyaman yang 

menyebabkan nyeri akut. 

Pada proses persalinan pasti terjadi perdarahan umumnya 

300-400 cc yang yang mengakibatkan organ genetalia pada ibu 

menjadi kotor setelah proses kelahiran juga perlindungan pada luka 

kurang serta adanya robekan pada perenium. jika tidak ditangani 

dengan baik bisa terjadi invasi bakteri sebagai akibatnya timbul 

masalah keperawatan resiko infeksi. Trauma kandung kemih terjadi 

setelah keluarnya janin sebagai akibatnya ibu pasca melahirkan tidak 

dapat berkemih ada edema serta memar di uretra karena terjadinya 
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dilatasi, menyebabkan jumlah urin yang keluar menjadi berlebih dan 

biasanya ada residu pada urin sebagai akibatnya timbul masalah 

keperawatan gangguan eliminasi urin. 

Setelah melahirkan ibu ada merasa cemas karena akan 

menjadi orang tua dan merawat bayinya hal ini bisa memunculkan 

ansietas dan kesiapan menjadi orang tua, setelah melahirkan juga 

biasanya akan terjadi Laktasi alami dipengaruhi oleh hormon 

estrogen serta peningkatan prolaktin, untuk merangsang 

pembentukan kolostrum di air susu ibu, namun terkadang dapat 

terjadi peningkatan suplai darah dipayudara dari uterus yang 

berinvolusi serta terjadi retensi (kelebihan) darah pada pembuluh 

payudara sehingga akan bengkak, keras serta terjadi penyempitan di 

duktus intiverus. Maka akan menyebabkan tidak keluarnya ASI dan 

timbul masalah keperawatan menyusui tidak efektif (Nuryani, 2018) 

d. Klasifikasi  

Masa nifas dibagi dalam 3 tahap, yaitu puerperium dini 

(immediate puerpereum), puerpereum intermedial (early 

puerperium), dan remotepuerperium (later puerperium) (Sulfianti, 

2021) 

1) Puerperium dini (immediate puerperium) yaitu pemulihan di 

mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan (waktu 

0-24 jam postpartum). Dalam agama islam dianggap telah bersih 

dan boleh bekerja setelah 40 hari 
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2) Puerperium intermedial (early puerperium) yaitu suatu masa 

dimana pemulihan dari organ-organ reproduksi secara 

menyeluruh selama kurang lebih 6-8 minggu. 

3) Remote puerperium (later puerperium) yaitu waktu yang 

diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan yang 

sempurna secara bertahap terutama jika selama masa kehamilan 

dan persalinan ibu mengalami komplikasi, waktu untuk sehat 

bisa berminggu-minggu,bulan bahkan tahun. 

e. Perubahan Fisiologi Selama Nifas  

Secara garis besar terdapat tiga proses penting dimasa nifas, 

yaitu sebagai berikut (Nuryani, 2018) 

1) Pengecilan rahim atau involusi uteri  

2)  Kekentalan darah (hemokonsentrasi) kembali normal  

3)  Proses laktasi atau  menyusui  

Rahim adalah organ tubuh yang spesifik dan unik karena dapat 

mengecil serta membesar dengan menambah atau mengurangi 

jumlah selnya. Pada wanita yang tidak hamil, berat rahim sekitar 

30 gram dengan ukuran kurang lebihsebesar telur ayam. Selama 

kehamilan, rahim makin lama semakin membesar. Setelah bayi 

lahir, umumnya berat rahim menjadi sekitar 1000 gram dan 

dapat diraba kira-kira setinggi 2 jari di bawah umbilicus. Secara 

alamiah rahim kembali mengecil perlahan-lahan kebentuknya 

semula setelah 6 minggu dengan perkiraan beratnya sekitar 40-
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60 gram. Ibu seringkali beranggapan bahwa masa nifas sudah 

selesai pada saat ini. Namun, sebenarnya rahim akan kembali 

keposisinya yang normal dengan berat 30 gram dalam waktu 3 

bulan setelah masa nifas (Nuryani, 2018) 

f. Perubahan Psikologis Selama Nifas  

Setelah persalinan ibu perlu waktu untuk menyesuaikan diri, menjadi 

dirinya lagi, dan merasa terpisah dengan bayinya sebelum dpt 

menyentuh bayinya.Perasaan ibu oleh bayinya bersifat komplek dan 

kontradiktif. Banyak ibu merasa takut disebut sebagai ibu yang 

buruk, emosi yang menyakitkan mungkin dipendam sehingga sulit 

dalam koping dan tidur. Ibu menderita dalam kebisuannya sehingga 

menimbulkan distress karena kemarahan terhadap situasi (Hidayati, 

2017). Adaptasi psikologis pada periode postpartum merupakan 

penyebab stress emosional terhadap ibu baru. Bahkan bisa menjadi 

kondisi yang sulit jika terjadi perubahan fisik yang hebat. 

Factorfaktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa 

menjadi orang tua pada masa postpartum, yaitu (Sulfianti, 2021)  

1) Respons dan dukungan dari keluarga dan teman 

2) Hubungan antara pengalaman melahirkan dan harapan serta 

aspirasi  

3) Pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lain d. 

Pengaruh budaya 
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g. Perawatan Pada Masa Nifas  

Perawatan masa nifas yang membantu ibu hingga masa nifas 

berakhir sebagai berikut (Sulfianti, 2021): 

1) Pengalaman Wanita Masa nifas adalah hal yang sangat luar 

biasa, maka dari itulah wanita yang sedang berada pada masa 

tersebut, sangat memerlukan banyak masukan dari para tenaga 

kesehatan dan pihak keluarga agar dirinya mampu memiliki 

banyak pengetahuan sebagai seorang ibu. Hal ini memiliki 

kaitan mengenai pantangan tertentu yang biasanya sering 

melingkupi perasaan serta pikiran seorang ibu nifas. Sebenarnya 

tidak banyak pantangan yang menjadi momok untuk ibu nifas, 

hanya saja beberapa himbauan yang mungkin diberikan oleh 

tenaga medis kiranya akan membantu ibu nifas untuk melalui 

masa barunya yang berperan sebagai ibu dari bayinya. Selain 

itu, beberapa hal mengenai nutrisi tidak ada pantangan kecuali 

memang terjadi alergi tertentu atau bahkan makanan yang 

memang membahayakan bagi ibu nifas. Serta berkaitan dengan 

peran baru sebagai ibu, dan dukungan dari sekitar yang akan 

mampu memberikan semangat serta wawasan lebih yang akan 

membantu ibu nifas memulai peran baru tersebut.  

2) Merawat Bayi  

Dalam merawat bayi barunya, seorang ibu nifas tentu 

memerlukan banyak sekali himbauan bahkan wawasan dari 
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tenaga kesehatan yang telah memiliki banyak ilmu dan 

pengetahuan. Hal ini akan membawa masa nifas ibu hamil 

menjadi jauh lebih menyenangkan dan selalu memberikan 

harapan baru. Dengan banyak nasihat mengenai perawatan bayi 

baru lahir dari petugaskesehatan akan memberikan pola pikir 

yang berbeda bagi ibu nifas. Haltersebut merupakan sebuah ilmu 

yang didapat dari pendidikan dan pengalaman. Keluarga yang 

memberikan dukungan, juga membantu ibu nifas semakin 

semangat menghadapi masa barunya.  

3) Adat dan Budaya 

Memang benar adanya, sebuah adat istiadat serta budaya akan 

sangat mempengaruhi pengolahan pola fikir serta langkah dari 

ibu nifas terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sang buah 

hati. Hal ini dikarenakan, sebuah adat dan budaya menjadi 

tempat tinggal yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan 

adat maupun budaya masing-masing daerah dan wilayah tempat 

tinggal dari ibu nifas tersebut. Jadi, perlunya tenaga kesehatan 

memilih untuk tetap memberikan banyak masukan maupun 

wawasan lebih. Jika sebuah adat tidak memberikan dampak 

negatif, tentu saja akan terdapat dukungan dari tenaga kesehatan 

untuk terlaksananya adat maupun budaya tersebut. Begitu pula 

pada lingkup keluarga yang akan menjadikan budaya dan adat 

sebagai sebuah dukungan agar ibu nifas mengikuti adat dan 
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budaya secara baik dan benar.  

4) Nutrisi  

Pada masa nifas atau transisi menjadi ibu baru, maka ibu nifas 

bukan berarti melupakan kebutuhan dirinya, dan hanya 

memperhatikan kebutuhan dari bayinya. Harus tetap terdapat 

keseimbangan yang nantinya mampu menjadikan ibu dan bayi 

sama-sama sehat. Maka dari itulah, asupan nutrisi yang tepat 

dan seimbang untuk ibu nifas sangat penting. hal ini dikarenakan 

oleh kebutuhan bayinya yang tentu didapatkan dari sang bunda. 

jadi, justru penting tentang adanya asupan sehat seimbang bagi 

ibu nifas, sehingga secaralangsung akan terpenuhi pula 

kebutuhan dari sang buah hati tercinta. Adapun beberapa 

makanan yang perlu dihindari ibu nifas adalah makanan yang 

mengandung pengawet makanan, makanan fast food yangkurang 

akan nilai gizi, kopi, hingga makanan yang mampu memberikan 

rangsangan tertentu, misalnya saja cabai, merica, dll. 

5) Diet Nifas   

Caranya adalah dengan mengonsumsi keseimbangan yang 

memang dibutuhkan tubuh ibu nifas yang sangat memerlukan 

asupan gizi seimbang sekaligus kesehatan seorang wanita. 

Dengan menu diet protein akan menjadi asupan yang membantu 

dalam pemenuhan nutrisi ibu nifas. Bukan hanya itu, namun ibu 

nifas juga dapat menambahkan dengan serat serta vitamin yang 
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nantinya akan melindungi atau menjadi benteng ibu nifas dari 

berbagai macam penyakit atau kelelahan yang kiranya mudah 

menyerang ibu nifas.  

6)  Eliminasi  

Eliminasi juga menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk 

juga dipenuhi oleh ibu nifas serta bayi baru lahir. dengan 

eliminasi yang lancar dari ibu nifas serta bayinya maka akan 

berdampak bagi kesehatan keduanya. Maka dari itulah perlunya 

tenaga kesehatan dan sanak keluarga untuk juga ikut andil dalam 

memenuhi kebutuhan eliminasi dari ibu nifas dan bayi baru 

lahir. Stres memang dapat terjadi pada masa transisi yang 

dialami oleh ibu nifas, namun umumnya hanya akan terjadi 

dalam sementara waktu dan akan segera kembali. Dalam ulasan 

medis, buang air kecil atau berkemih yang tepat bagiibu nifas 

adalah 2 hingga 4 jam pertama usai persalinan. Sedangkan 

buang air besar atau defekasi biasanya akan lancar setelah 24 

jam pertama setelah proses melahirkan usai. 

7) Produksi ASI 

Produksi ASI (Air Susu Ibu) merupakan hal yang mutlak adanya 

untuk bayi. Inilah asupan satu-satunya yang tepat didapatkan 

oleh bayi dari ialahir hingga dirinya berusia enam bulan 

pertaanya. Maka dari itulah, anda dapat menggunakan beberapa 

cara yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti misalnya 
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mengenai asupan nutrisi hingga istirahat yang pas dan tepat. Hal 

ini akan membuat produksi ASI sangat berpengaruh. Begitu pula 

dengan manfaat ASI yang sangat luar biasa hebatnya. Dengan 

pelaksanaan ASI yang dijalankan seorang ibu nifas dengan 

bayinya, maka akan terdapat banyak hal menakjubkan yang 

mampu terjadi. Misalnya saja mempercepat proses involusi 

uterus atau kembalinya rahim ke bentuk semula seperti sedia 

kala. Bukan hanya itu, akan terdapat kasih sayang yang dalam 

antara ibu dan bayinya yang mampu tercipta. Jadi, risiko depresi 

atau  stres pasca salin akan sangat sedikit atau bahkan nihil.  

8) Kebersihan Diri  

Kebersihan diri tersebut sangat penting bagi ibu nifas dan 

bayinya, tentu saja penting. Masa nifas adalah masa seorang ibu 

yang akan rentan terhadap infeksi, begitu pula bagi bayi baru 

lahir, masa awal kehidupannya adalah masa transisi yang tidak 

lain menjadi masa yang juga rawan terhadap daya tahan 

tubuhnya terhadap penyakit dan infeksi. 

9) Ambulasi   

Ambulasi sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan dari ibu nifas, biasanya tenaga kesehatan yang 

memiliki kewenangan akan memberikan himbauan, terhadap ibu 

nifas dengan segera untuk mencegah terjadinya kelelahan 

setelah persalinan yang memiliki batasan maksimal tertentu, 
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seperti batasan 4 jam pasca salin. Ambulasi dapat diawali 

dengan menggerakkan kaki, memiringkan tubuh ke arah kiri dan 

juga ke arah kanan, duduk, hingga bangun dari tempat tidur 

yang dilakukan oleh ibu nifas.  

2. Konsep ASI  

a. Pengertian  

Air susu ibu adalah susu yang diproduksi seorang ibu untuk 

konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum 

bisa mencerna makanan padat. Fungsinya untuk memenuhi 

kebutuhan gizi bayi dan melindungi dalam melawan penyakit 

(Linda, 2019) 

b. Keuntungan pemberian ASI  

Pemberian ASI bagi bayi juga memberikan keuntungan jangka 

panjang pada anak, diantaranya: terhindar dari penyakit alergi, asma, 

obesitas, dan bahkan beberapa jenis kanker. Penelitian juga telah 

membuktikan bahwa ASI tidak hanya membuat bayi anda sehat 

tetapi juga membuat mereka lebih cerdas. Bagi ibu yang menyusui 

juga memberikan banyak manfaat. Hormon yang dihasilkan saat 

menyusui akan mengurangi pendarahan yang mungkin terjadi pasca 

persalinan dan membantu rahim mengecil kembali keukuran semula. 

Menyusui juga dapat mengurangi resiko terjadinya beberapa 

penyakit pada ibu, diantaranya: kanker payudara. Ibu yang menyusi 

anaknya akan hidup lebih bersih dan teratur serta lebih 
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memperhatikan kesehatan tubuh lingkunagn agar bayi nya tetap 

sehat (Linda, 2019) 

c. Keunggulan ASI  

Dilihat dari kandungan nutrisinya, ASI masih merupakan makanan 

yang terbaik dan telah memenuhi kebutuhan bayi dari 0 hingga 6 

bulan lebih tinggi hngga 100%. ASI mengandung karbonhidrat, 

protein, lemak, vitamin, mineral dan enzim yang sangat dibutuhkan 

oleh tubuh sehingga ASI akan mengurangi resiko dari berbagai jenis 

kekuarangan gizi. Selain itu, ASI juga dibutuhkan bagi otak, mata, 

dan pembuluh darah yang sehat. ASI dapat mencegah anemia pada 

bayi karena mengandung zat besi yang dapat diserap lebih baik dari 

pada zat besi dari sumber lainnya. Selain itu, ASI juga membuat bayi 

tidak akan kekurangan nutrisi, karena ASI mampu memenuhi 

kebutuhan energi bayi (Linda, 2019) 

d. Proses Produksi ASI 

ASI diproduksi dari hasil kerja sama anatara faktor hormonal 

dan saraf. Untuk membahas mengenai bagaimana ASI dapat 

diproduksi, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai hormon 

estrogen. Hormon estrogen adalah hormone seks yang diproduksi 

oleh rahim untuk merangsang pertumbuhan organ seks, seperti 

payudara dan rambut pubik, serta mengatur siklus menstruasi. 

Hormon estrogen juga berperan menjaga tekstur dan fungsi payudara 

membesar dan merangsang pertumbuhan kelenjar ASI. Selain itu, 
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hormon estrogen memperkuat dinding rahim saat terjadi kontaksi 

menjelang persalinan. Payudara terdiri atas kumpulan kelenjar dan 

jaringan lemak yang terletak di antara kulit dan tulang dada bagian 

dalam payudara terdiri dari jaringan lemak dan jaringan berserat 

yang saling berhubungan, yang mengikat payudara dam 

mempengaruhi bentuk serta ukuran payudara. Terdapat juga 

pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Kelenjar di dalam 

payudara yang dikenal sebagai kelenjar lobule membentuk lobe atau 

kantung penghasil susu akan menghasilkan susu setelah seorang 

perempuan melahirkan. Terdapat sekitar 15-20 kantung penghasil 

susu pada setiap payudara, yang dihubungkan dengan saluran susu 

yang terkumpul di dalam puting. 

ASI tidak diproduksi selama kehamilan karen ada faktor-

faktor yang menekan pelepasan hormon prolaktin. Salah satunya 

berkat kerja hormone estrogen bisa kita bayangkan jika susu sudah 

diproduksi sejak awal kehamilan sementara belum ada yang 

menhisapnya, para ibu tentu harus membuang ASI setiap hari. Proses 

produksi sampai air susu memenuhi payudara sekitar satu hari 

hingga tiga hari. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir apabila air 

susu belum keluar atau yang keluar hanya sedikit sekali pada hari-

hari pertama yang diproduksi payudara saat produksi ASI dimulai. 

Cairan kolostrum berbentuk encer, manis, dan mudah dicerna. 

Awalnya kolostrum berbentuk kental dan berwarna kuning, semakin 
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dekat dengan perslinan, kolostrum semakin encer dan warnanya 

memucat. 

ASI diproduksi setiap saat sebelum, selama dan sesudah bayi 

menyusu. ASI yang telah diproduksi disimpan dalam payudara ibu. 

Volume ASI yang disimpan di payudara akan lebih banyak jika masa 

jeda waktu menyusu berikutnya lebih lama. Volume ASI yang 

disimpan dalam payudara relative bervariasi pada tiap ibu dan tidak 

ditentukan dari ukuran payudara. ASI tidak akan pernah habis 100% 

meskipun bayi telah menyusu payudara setiap saat. Penelitian lakasi 

membuktikan, bayi tidak akan menghabiskan semua stok ASI pada 

payudara. Makin banyak dan sering bayi minum ASI, makin cepat 

ASI diproduksi. Jadi, jangan berfikir menyusui, memompa, atau 

memerah ASI seperti meminum air di dalam gelas dengan sedotan 

begitu diminum akan berkurang. 

Pada beberapa hari pasca melahirkan, ASI mulai diproduksi 

oleh organ penghasil ASI. Pada hari pertama produksi ASI tidak 

ditentukan dari beberapa banyak ASI akan dikeluarkan. Tetapi, 

setelah beberapa hari kemudian produksi ASI sangat ditentukan dari 

berapa banyak ASI yang dikeluarkan, baik dengan cara disusui atau 

dipompa. Seterusnya organ produksi ASI akan mulai mengurangi 

produksi ASI hingga jumlahnya sesuai dengan kebutuhan bayi. Pada 

minggu pertama umumnya ibu memproduksi ASI melebih 

kapasitasyang dibutuhkan bayi, terutama jika ibu menyusui dengan 
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baik. Di masa tersebut banyak ibu mengalami rembesan ASI atau 

payudara terasa penuh atau bengkak kondisi ini tidak akan 

berlangsung lama. Pada masa tersebut organ produksi ASI ibu 

sedang dalam proses penyesuain terhadap jumlah ASI yang 

dibutuhkan bayi. Sekitar minggu keenam hingga bula ketiga kadar 

prolaktin akan dimulai berkurang secara bertahap hingga akhir masa 

menyusui. Pada masa tersebut payudara mulai terasa tidak penuh, 

rembesan ASI yang diproduksi ibu selalu berubah dari waktu ke 

waktu. Di menit-menit awal menyusui, ASI kaya akan protein, 

rendah lemak dan cenderung lebih encer seperti susu formula yang 

kebanyakan air. ASI yang dinamakan susu awal atau foremilk ini 

berfungsi untuk mengenyangkan saat menyusui, ibu tidak dapat 

membedakan secara pasti antara foremilk dan hindmilk karena 

perubahannya berlangsung secara perlahan (Linda, 2019) 

e. Kandungan ASI 

Kandungan ASI nyaris tak tertandingi. ASI mengandung zat 

gizi yang secara khusus diperlukan untuk menunjang proses 

pertumbuhan kembang otak dan  memperkuat daya tahan alami 

tubuhnya (Wijaya FA, 2019). Kandungan ASI yang utama terdiri 

dari: laktosa, lemak, protein, garam dan mineral dan vitamin  

f. Faktor Penghambat Produksi ASI  

Selain produksi ASI bisa ditingkatkan dengan jalan terus 

menyusui setiap kali bayi menginginkan, ada beberapa hal yang bisa 
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menghambat produksi ASI diantaranya sebagai berikut (Linda, 

2019):  

1) Adanya feedback inhibitor 

Feedback inhibitor yaitu suatu faktor lokal, yakni bila saluran 

ASI penuh, maka mengirim impuls untuk mengurangi produksi. 

Cara mengatasi adanya feedback inhibitor ini adalah dengan 

mengosongkan saluran secara teratur yaitu dengan pemberian 

ASI eksklusif dan tanpa jadwal (on- demand).  

2) Stress/ rasa sakit  

Adanya srtress/ rasa sakit maka akan menghambat atau inhibisi 

pengeluaran oksitosin. Misalnya pada saat sinus laktiferus 

penuh/ payudara sudah bengkak. 

3) Penyapihan  

Merupakan penghentian penyusuan sebelum waktunya. Upaya 

penyapihan di antaranya disebabkan karena faktor ibu bekerja 

sehingga tidak mau repot menyusui bayi 

g. Mekanisme Produksi ASI  

Ibu yang normal dapat menghasilkan ASI kira-kira 550-1000ml 

setiap hari, jumlah ASI dapat dipengaruhi oleh faktor (Linda, 2019):  

1) Makanan : Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh makanan yang 

dimakan ibu, apabila makanan ibu secara teratur dan cukup 

mengandung gizi yang diperlukan akan mempengaruhi produksi 

ASI,kelenjar pembuat ASI tidak dapat bekerja dengan sempurna 
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tanpa makanan yang cukup. Untuk membentuk produksi ASI 

yang baik, makanan ibu harus memenuhi jumlah kalori, protein, 

lemak, dan vitamin serta mineral yang cukup. Selain itu ibu 

dianjurkan minum lebih banyak kurang lebih 8-12 gelas/hari  

2) Ketenangan jiwa dan pikiran : Produksi ASI sangat dipengaruhi 

oleh faktor kejiwaan, ibu yang selalu dalam keadaan tertekan, 

sedih, kurang percaya diri dan berbagai bentuk ketegangan 

emosional akan menurunkan volume ASI bahkan tidak akan 

terjadi produksi ASI. Untuk memproduksi ASI yang baik harus 

dalam keadaan tenang.  

3) Penggunaan alat kontrasepsi: Pada ibu yang menyusui bayinya 

penggunaan alat kontrasepsi hendaknya diperhatikan karena 

pemakaian kontrasepsi yang tidak tepat dapat mempengaruhi 

produksi ASI.  

4) Perawatan payudara: Dengan merangsang buah dada 

akanmempengaruhi hipofisis untuk mengeluarkan hormon 

progesteron dan estrogen lebih banyak lagi serta hormon 

oksitosin 

5) Anatomis buah dada: Bila jumlah lobus dalam buah dada 

berkurang,lobules pun berkurang. Dengan demikian produksi 

ASI juga berkurang karena sel-sel yang menghisap zat-zat 

makan dari pembuluh darah akan berkurang.  

6) Fisiologi: Terbentuknya ASI dipengaruhi hormon prolaktin 
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yangmerupakan hormon laktogenik yang menentukan dalam hal 

pengadaan dan mempertahankan sekresi air susu. 

7) Faktor istirahat: Bila kurang istirahat akan mengalami 

kelemahan dalam menjalankan fungsinya dengan demikian 

pembentukan dan pengeluaran ASI berkurang. 

8)  Faktor isapan anak: Bila ibu menyusui anak segera jarang 

danberlangsung sebentar maka hisapan anak berkurang dengan 

demikianpengeluaran ASI berkurang.  

9) Faktor obat-obatan: Diperkirakan obat-obat yang mengandung 

hormone mempengaruhi hormon prolaktin dan oksitosin 

yangberfungsi dalam pembentukan dan pengeluaran ASI. 

Apabila hormon-hormon ini terganggu dengan sendirinya akan 

mempengaruhi pembentukan dan pengeluaran ASI.  

3. Konsep Menyusui  

Menyusui merupakan suatu cara yang tidak ada duanya dalam 

memberikan makanan yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan 

bayi yang sehat. Selain itu, mempunyai status biologis serta kejiwaan 

yang unikterhadap kesehatan ibu dan bayi.Zat-zat anti infeksi yang 

terkandung dalam ASI membantu melindung bayi terhadap 

penyakit.Akan tetapi, menyusui tidak selamanya dapat berjalan dengan 

normal. Tidak sedikit ibu akan mengeluh seperti adanya pembengkakan 

payudara akibat penumpukan ASI karena pengeluaran yang tidak lancar 

atau pengisapan oleh bayi (Metti, 2019) 



 

26 
 

Keluarnya hormon oksitosin menstimulasi turunnya susu(milk 

ejection/let down reflek). Oksitosin menstimulasi otot disekitar payudara 

untuk memeras ASI keluar.Para ibu mendeskripsikan sensasi 

pengeluaran ASI dengan berbedabeda. Beberapa ibu ada yang merasakan 

geli di payudara dan ada juga yang merasakan sedikit sakit, tetapi ada 

juga yang tidak merasakan apa-apa. Reflek pengeluaran asi tidak selalu 

konsisten, khususnya pada masa-masa awal setelah melahirkan. Tetapi 

reflek ini bisa juga distimulasi dengan hanya memikirkan tentang bayi, 

atau mendengar suara bayi, sehingga terjadi pengeluaran ASI (Metti, 

2019). Sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah:233 

sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 
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Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Kemenag, 2020). 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami keharusan seorang ibu 

agar senantiasa menyusui anaknya secara sempurna yaitu dua tahun 

penuh dan dibolehkan kurang jika ada kemaslahatanya. Kaum wanita 

baik yang berstatus isteri maupun dalam keadaan ditalak. Dalam tafsir al-

misbah M Quraisy Shihab bahwa ayat ini mengandung redaksi berita, 

tetapi bermaknakan perintah yang sangat dianjurkan kepada ibu agar 

memberikan ASI kepada anaknya. Setelah dijelaskan kewajiban ibu 

menyusukan anaknya Qurais Shihab menguraikan kewajiban bagi ibu 

dan hak anak atas ibunya. Dalam hal ini al-quran menginsyaratkan ibu 

menyusukan anaknya sampai masa penyusuan di anggap sempurnanya 

itu dua tahun. Oleh karena itu jika masa penyusuan yang melebihi dari 

masa dua tahun itu, dari masa penyusuan tidak di anggap termasuk 

penyusuan yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dengan 

semua jumlah hal dari anak kandung. Meskipun diperintahkan bahwa 
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masa dua tahun dianggap  masa yang sempurna bagi penyusuan, akan 

tetapi hal ini tidak menjadi wajib, karena dalam kutipan sepenggal ayat 

selanjutnya menjelskan “para ibu hendaknya menyusukan anak anaknya 

selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan” dapat disimpulkan bahwasanya tuntutan bagi orang tua yang 

ingin menyempurnakan masa penyusuannya dan apabila keduanya 

sepakat untuk mengurangi masa penyusuanya yaitu kurang dari dua 

tahun, tidaklah apa-apa akan tetapi, meski anjuran atau perintah yang 

ditetapkan merupakan kewajiban, masa dua tahun merupakan masa 

minimal untuk menyempurnakan masa penyusuan karena ASI adalah 

asupan makanan terbaik (M Quraisy Shihab, 2003)  

B. Konsep Asuhan Keperawatan  

1. Pengkajian Keperawatan  

Berikut pengkajian keperawatan pada pasien dengan pos partum 

(Yuliana ,  2020 )  

a. Biodata 

Mengkaji identitas klien dan suami yang meliputi: nama, umur, 

agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, dan alamat 

b. Status Perkawinan meliputi umur kawin dan lama kawin 

c. Keluhan Utama 

d. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu 

e. Riwayat kehamilan sekarang meliputi: HPHT, Berapa kali 

pemeriksaan kehamilan, keluhan hamil muda dan selama hamil, 
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Imunisasi TT berapa kali, penyuluhan yang pernah didapat 

f. Riwayat kesehatan yang lalu (penyakit yang pernah di derita) 

misalnya hipertensi, diabetes, jantung, paru-paru dan hepatitis 

g. Riwayat kesehatan keluarga: penyakit yang diderita oleh keluarga 

baik yang menahun maupun yang menular, riwayat keturunan 

kembar 

h. Pola kebiasaan sehari-hari 

i. Pola nutrisi: makan dan minum terakhir sebelum bersalin 

j. Pola Eliminasi: BAK dan BAB terakhir sebelum bersalin serta 

keluhannya 

k. Pola istirahat: dirumah dan selama di kamar bersalin 

l. Pola seksual: seksual yang dilakukan sebelum bersalin 

j. Data Psikososial 

Hubungan dengan suami, anggota keluarga yang lain dan harapan 

terhadap kehamilan ini 

k. Data sosial budaya 

Keadaan lingkungan yang berhubungan dengan persalinan 

l. Pemeriksaan fisik umum  

Meliputi keadaan mum seperti kesadaran, postur tubuh, cara 

berjalan dan raut wajah selain itu melakukan pemeriksaan tanda-

tanda vital 

m. Pemeriksaan fisik head to toe 

j. Inspeksi dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki 
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k. Palpasi: 

1)  Kepala: memeriksa keadaan kulit kepala, warna rambut, rontok 

atau tidak 

2)  Muka: apakah pucat atau oedem 

3)  Mata: Bentuk, conjungtiva, sklera, palpebra 

4)  Hidung: bentuk, ada polip, infeksi atau kelainan 

5)  Telinga: bentuk, ada kelaianan atau tidak 

6)  Mulut: bentuk, bibir, gigi apakah ada caries atau menngunakan 

gigi palsu, mukosa, mulut dan lidah 

7)  Leher: pembesaran kelenjar thyroid dan vena jugularis 

8)  Ketiak: pembesaran kelenjar limphe 

9)  Dada: bentuk simetris kanan dan kiri, ada pembesaran 

hiperpigmentasi areola, puting susu dan adanya pengeluaran 

cairan, konsistensi dan kolostrum (+/-) 

10)  Perut: bentuk, pigmentasi, linea, striae, luka bekas operasi, TFU 

sesuai dengan masa nifas 

11)  Genetalia: kebersihan, keadaan perineum (luka basah atau 

kering), lochea 

12)  Anus: varises, haemorrhoid 

13)  Ekstremitas: tangan dan kaki bentuk, varises oedem dan 

sebagainya 

l. Perkusi: reflek patella 

n. Pemeriksaan penunjang 
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o. Kesimpulan pengkajian  

2. Diagnosis Keperawatan  

         Adapun diagnosis keperawatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 

2016) yang mungkin muncul pada pasien post Sectio Caesarea  sebagai 

berikut: 

a. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik 

b. Gangguan Mobilitas Fisik berhubungan dengan nyeri 

c. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai 

ASI 

d. Resiko infeksi dibuktikan dengan Faktor Resiko efek prosedur 

invasif.   

3. Intervensi Keperawatan  

          Menurut (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) intervensi 

keperawatan pada pasien post Sectio Caesarea  yakni: 

a. Nyeri Akut  

Intervensi Keperawatan: Manajemen Nyeri  

Observasi 

1) Identifikasilokasi,karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan 

intensitas nyeri. 

2) Identifikasi skala nyeri 

3) Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri 

4) Identifikasi pengaruh nyeri pada  kualitas hidup 

Rasional:   
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1) Mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan 

intensitas nyeri dari pasien 

2) Mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien 

3) Mengetahaui hal-hal yang dapat memperberat ataupun  

memperingan nyeri yang dirasakan pasien 

4) mengetahui seberapa besar rasa  nyeri mempengarui kualitas 

hidup pasien 

Terapeutik 

1) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 

(mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi 

napas dalam, terapi murattal) 

2) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri 

Rasional:   

1) Mengurangi tingkat nyeri pasien/ mengalihkan pasien dari rasa 

nyerinya 

2) Mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri  

Edukasi 

1) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri. 

2) Jelaskan strategi mengatasi nyeri 

3) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri 

Rasional:  

1) Memberikan informasi terkait  nyeri yang dirasakan pasien  

2) Membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul 
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3) Pasien dapat mengetahui sendiri  karakteristik, penyebak, lokasi 

saat nyeri muncul  

Kolaborasi 

Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu. 

Rasional:  

Mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien 

b. Menyusui tidak efektif  

Intervensi Keperawatan: Edukasi Menyusui  

Observasi 

1) Identifikasi kesiapan dan kemampuuan menerima informasi 

2) Identifikasi tujuan atau keinginan menerima informasi 

Rasional:  

1) Agar pasien dapat menerima  informasi 

2) Agar pasien  mengetahui tuajuan yang  dilakukan 

Terapeutik 

1) Jelaskan manfaat  menyusui bagi ibu  dan bayi 

2) Ajarkan 4 posisi  menyusui dan   perlekatan 

3) Ajarkan perawatan payudara postpartum (mis.memerah asi, pijat 

payudara, pijat oksitosin)  

Rasional:   

1) Agar ibu   mengetahui manfaat pemberia n ASI di bandingkan 

dengan susu formula 

2) Agar posisi ibu dan bayi tetap benar 
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3) Agar payudara ibu serta ASI nya tetap lancar 

Edukasi 

1) Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan 

2) Dukung ibu  menigkatkan kepercayaan diri dalam menyusui 

3) Libatkan sistem pendukung: suami, keluarga, tenaga kesehatan 

dan masyarkat 

Rasional:  

1) Untuk memfasilitasi pasien media  pendkes 

2) Agar ibu lebih  semangat untuk  meneyusui anaknya 

3) Agar ibu merasa didukung untuk menyusui 

 

c. Resiko Infeksi  

Intervensi Keperawatan: Pencegahan Infeksi  

Observasi: Monitor tanda dan gejala infeksi local dan sistemik  

Rasional: Untuk mengetahui tanda dan gejala infeksi local dan 

sistemik Terapeutik: Pertahankan tekhnik aseptic pada pasien yang 

beresiko tinggi Rasional: Klien dapat melakukan atau menerapkan 

tekhnik aseptic jika klien meiliki penyakit yang beresiko tinggi  

Edukasi: 

1) Jelaskan tanda dan gejala infeksi  

2) Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi  

3) Anjurkan meningkatkan asupan cairan 

Rasional:  
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1) Agar klien mampu mengetahui tanda dan gejala terjadinya 

infeksi 

2) Agar klien mampu meningkatkan asupan nutrisinya 

3) Agar klien mampu meningkatkan asupan cairannya 

Kolaborasi: Anjurkan pemberian imunisasi, jika perlu   

Rasional: Bisa di berikan kepada bayi dan anak jika perlu agar tidak 

terkena infeksi lagi 

d. Gangguan Mobilitas Fisik   

Intervensi Keperawatan : Dukungan Mobilisasi  

Observasi : 

1) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 

2) Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan  

3) Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai 

mobilisasi 

4) Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi 

Rasional : 

1) Untuk mengetahui adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 

2) Untuk mengetahui toleransi fisik melakukan pergerakan 

3) Untuk memantau frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum 

memulai mobilisasi 

4) Untuk memantau kondisi umum selama melakukan mobilisasi  

Terapeutik :  

1) Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis: pagar 
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tempat tidur)  

2) Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu  

3) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan 

pergerakan 

Rasional :  

1) Untuk mengetahui aktivitas mobilisasi dengan alat bantu 

2) Agar pasien bisa melakukan pergerakan 

3) Agar pasien bisa mendapatkan dukungan keluarga untuk 

membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan 

Edukasi:  

1) Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi 

2) Anjurkan melakukan mobilisasi dini  

3) Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis: duduk 

di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat 

tidur ke kursi) 

Rasional:  

1) Agar pasien bisa mengetahui tujuan dan prosedur mobilisasi  

2) Agar pasien bisa melakukan pergerakan  

3) Agar pasien bisa melakukan aktivitas sederhana 

4. Implementasi Keperawatan  

 Impelementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah status 

kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik dan 
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menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Proses pelaksanaan 

implementasi harus berpusat kepada kebutuhan klien, faktor-faktor lain 

yang memengaruhi kebutuhan keperawatan, strategi implementasi 

keperawatan, dan kegiatan komunikasi (Rahmi, 2019) 

5. Evaluasi Keperawatan  

 Evaluasi merupakan aspek penting dalam proses keperawatan 

karena hal tersebut memberitahukan kepada perawat menegenai 

pencapaian tujuan. Waktu dilakukan evaluasi adalah berdasarkan rentang 

waktu yang diharapkan untuk intervensi bekerja. Evaluasi asuhan 

keperawatan dilakukan dengan pendekatan SOAP (Hawks, 2022) yaitu: 

a. S : Respon objektif klien terhadap tindakan keperawatan yang 

dilakukan 

b.  O: Respon objektif terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan 

c. A: Kesimpulan diambil dari analisis data subjektif dan objektif 

yang diperoleh dari klien. Jika masalah telah teratasi, belum 

teratasi, atau muncul masalah baru 

d.  P: Rencana tindak lanjut berdasarkan analiss respon klien terhadap 

tindakan keperawatan yang diberikan 

C. Evidance Based Practice In Nursing (EBPN)  

1. Definisi    

 Pijat Laktasi merupakan istilah yang merujuk pada pijat ibu 

menyusui. Pijat laktasi ini di khususkan untuk ibu menyusui karena 

menitikberatkan pada titik-titik rangsang ASI. Pijat laktasi pada 



 

38 
 

umumnya dilakukan kepada seorang ibu yang memiliki masalah akan 

produksi ASI, ibu yang memiliki produksi ASI tidak lancar sangat di 

anjurkan untuk melakukan pijat laktasi. Pijat laktasi dilakukan diarea 

punggung dan payudara, pemijatan dilakukan pada keadaan payudaranya 

normal, bengkak, atau tidak lancar, dan pada kasus ibu ingin relaksasi 

maka dibantu dengan pijat pada bagian-bagian tubuh tertentu yang 

memberikan dampak positif terhadan kondisi pikiran dan tubuh ibu, 

memberi efek tenang, menormalkan sirkulasi darah, serta meningkatkan 

pasokan ASI (Hasanah, Andriyani, & Tengah, 2023) 

2. Tujuan  

a. Menenangkan pikiran  

b. Relaksasi tubuh  

c. Menormalkan aliran darah  

d. Mengatasi bengkak  

e. Meningkatkan suplay ASI  

f. Mencegah sumbatan pada payudara  

3. Indikasi  

a. Ibu menyusui yang mempunyai masalah ASI 

b. Ibu yang mempunyai masalah ASI tidak lancar  

c. Relaksasi  
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Tabel 2.1 Standar Operasional Prosedur Pijat Laktasi  

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pijat Laktasi 

 

Pengertian Pijat laktasi pada umumnya dilakukan kepada seorang ibu yang memiliki m 

asalah akan produksi ASI, ibu yang memiliki produksi ASI tidak lancar 

sangat di anjurkan untuk melakukan pijat laktasi. 

Tujuan a) Menenangkan pikiran  

b) Relaksasi tubuh  

c) Menormalkan aliran darah  

d) Mengatasi bengkak  

e) Meningkatkan suplay ASI  

f) Mencegah sumbatan pada payudara  

Setting Pasien dengan keadaan duduk di kursi dan perawat  berada di belakang 

pasien 

Alat dan Bahan a. Kursi  

b. Baby oil  

c. Waslap  

d. Baskom  

Proses Pra interaksi 

1. Kontrak waktu dengan pasien  

2. Menyiapkan alat dan mendekatkan ke pasien  

3. Menyiapkan lingkungan yang nyaman 

4. Mengatur posisi pasien  

5. Mencuci tangan. 

 1. Tahap Orientasi Salam Terapeutik 

a. Perawat mengucapkan salam terhadap pasien 

b. Perawat menanyakan nama panggilan klien. 

2. Evaluasi dan Validasi 

a. Tanyakan tentang perasaan pasien saat ini. 

b. Menanyakan masalah yang dirasakan. 

3. Kontrak 

a. Perawat menjelaskan tujuan pijat laktasi  

b. Perawat menjelaskan prosedur tindakan 

Tahap Kerja  Tahap Kerja 

1. Mencuci tangan  

2. Lakukan pemijatan mulai dari leher, bahu, punggung dan payudara 

lakukan gerakan tersebut 6 kali  

3. Siapkan baby oil  untuk kita balurkan ke punggung dan daerah yang 

akan kita pijat  

4. Gerakan pertama memijat pada daerah leher dengan gerakan turun naik  

5. Gerakan kedua memijat pada daerah bahu dengan menggunakan ibu jari  

6. Gerakan ketiga susuri tulang belakang lalu pijat diantara sisi tulang 

belakang dari bawah keatas dengan gerakan memutar ibu jari setelah 

sampai ke atas tarik ke samping  

7. Gerakan keempat tarik dari sisi bawah ke atas dan ke samping  

8. Gerakan kelima lakukan gerakan mengusap menyamping dengan jempol 

di kedua sisi punggung belakang dari bawah sampai atas  

9. Gerakan keenam love sign menggunakan punggung –punggung jari  

10. Gerakan ketujuh pijat di daerah sekitar tulang belikat kiri dan kanan 

dengan gerakan kebawah  

11. Gerakan kedelapan memijat area payudara membentuk kupu-kupu dari 

dada,tengah hingga bawah payudara dan sekitar ketiak  
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12. Gerakan kesembilan kompres payudara mengunakan air hangat selama 5 

menit  

13.  Gerakan kesepuluh pijat lembut bagian luar areola mengunakan posisi 

C-Hold  

Tahap Terminasi  1. Evaluasi Tindakan  

2. Kontrak waktu untuk selanjutnya  

3. Berpamitan pada pasien  

4. Cuci tangan  

5. Dokumentasi  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Studi Kasus  

Studi kasus (case study) adalah suatu bagian dari metodologi 

penelitian yang dalam pembahasannya peneliti dituntut agar lebih cermat, 

mendalam, serta teliti untuk mengungkapkan suatu kasus ataupun peristiwa, 

baik itu bersifat perorangan atau perkelompok (Hidayat, 2019) 

Pada penulisan karya tugas akhir ini, jenis penelitian yang digunakan 

penulis adalah melakukan „Studi Kasus‟ dimana dalam penyajiannya 

dilakukan secara mendalam untuk melihat suatu keadaan atau kondisi pasien 

dengan cara menyeluruh dan tersistematis. Pengumpulan data diawali dengan 

informed concent, lalu memulai proses wawancara kepada keluarga pasien 

dan pasien, kemudian melakukan observasi, pemeriksaan fisik, serta 

pendokumentasian. Setelah data terkumpul kemudian melakukan analisis data 

dan memberikan intervensi berdasarkan EBPN (Eviden Based Practice in 

Nursing) yaitu pijat laktasi, dimana implementasi dilakukan satu kali sehari 

selama tiga hari pemberian.  

B. Subjek Studi Kasus  

Dalam studi kasus ini, subjek yang digunakan ialah bersifat individu 

atau pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi sebagai berikut  
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1. Kriteria Inklusi 

Kriteria insklusi adalah karakterisitik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2017) 

Adapun kriteria inklusi pada studi kasus ini sebagai berikut:   

a. Ibu nifas yang mengalami gangguan pengeluaran ASI   

b. Ibu nifas bersedia menjadi reponden 

c. Ibu nifas yang melahirkan secara SC  

d. Kooperatif 

2. Kriteria Ekslusi 

Kriteria ekslusi merupakan kriteria dari subjek penelitian yang tidak 

boleh ada dan jika mempunyai kriteria ekslusi maka subjek harus 

dikeluarkan dari penelitian (Adiputra, Trisnadewi, Oktaviani, 2021). 

Adapun kriteria ekslusi pada studi kasus ini sebagai berikut  

a. Pasien tidak kooperatif  

b. Pasien yang pindah rawat ke ruang rawat intensif atau rumah  

c. Pasien tidak bersedia menjadi responden  

C.  Fokus Studi Kasus  

Fokus studi kasus ini adalah analisis asuhan keperawatan pada pasien 

post Sectio Caesarea  dengan menyusui tidak efektif mengunakan intervensi 

pijat laktasi di RSUP Wahidin Sudirohusodo.   

D. Instrumen Studi Kasus  

           Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh, mengukur dan menganalisis data dari subjek atau sampel yang 
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berkaitan dengan masalah yang diteliti (Kurniawan, 2021). Adapun instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu format asuhan 

keperawatan post partum yakni :  

1. Format pengkajian keperawatan teridiri dari: data umum pasien, riwayat 

kehamilan, riwayat ginekologi, kepala leher, abdomen, perineum dan 

genital, ekstermitas, eliminasi, istrirahat dan kenyamanan, keadaan 

mental dan kemampuan menyusui.  

2. Format klasifikasi Data yang terdiri dari data subjektif dan data objektif  

3. Format analisis data terdiri dari: data, etiologi, dan masalah  

4. Format diagnosis keperawatan  

5. Format rencana asuhan keperawatan terdiri dari: diagnosis keperawatan, 

luaran keperawatan mengunakan SLKI, rencana intervensi menggunakan 

SIKI, dan rasional.  

6. Format implementasi keperawatan dan terdiri dari: diagnosis 

keperawatan, hari dan tanggal implementasi.  

7. Format evaluasi keperawatan yang digunakan SOAP  

E. Prosedur Pengambilan Data  

         Pengambilan data sudah dilakukan setelah peneliti mendapatkan izin 

untuk melakukan penelitian di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

Berikut adalah tahapan-tahapan pengambilan data pada studi kasus ini: 

1. Persiapan  

a. Persiapan yang dilakukan yaitu mencari literatur-literatur  terkait 

masalah apa yang sering dialami ibu post partum  
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b. Mendapatkan persetujuan dari pembimbing untuk melakukan 

intervensi sesuai masalah yang dialami 

2. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dengan wawancara, pemeriksaan kesehatan fisik dan 

observasi data subjektif dan objektif  

3. Penyusunan laporan  

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah  

F. Tempat dan Waktu Pengambilan data Studi Kasus  

1. Tempat  

Penelitian ini dilakukan di ruang nifas RSUP Wahidin Sudirohusodo  

2. Waktu  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juli 2023  

G. Analisa Data dan Penyajian Data  

 Analisis data adalah serangkaian kegiatan untuk meninjau, 

mengelompokkan, mensistematisasikan, menafsirkan, dan memvalidasi data 

sehingga suatu fenomena memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah. 

Analisis data disebut juga sebagai pengolahan data dan interpretasi data 

(Siyoto, 2015) 

  Analisis data dilakukan sejak peneliti sedang melakukan praktik klinik 

di RSUP Wahidin Sudirohusodo, pada saat melakukan pengumpulan  data 

sampai dengan data terkumpul semua. Analisa data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan fenomena atau fakta, kemudian membandingkan teori yang 

ada yang selanjutnya dituangkan dalam opini pembahasan. Teknik yang 
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digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban dari penelitian yang 

diperoleh berdasarkan hasil intervensi wawancara yang mendalam. Teknik 

analisis digunakan dengan cara observasi oleh peneliti dan studi dokumentasi 

yang menghasilkan data untuk selanjutnya diinterpretasikan oleh peneliti 

dibandingkan teori yang ada untuk memberikan rekomendasi dalam 

intervensi tersebut.Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data dimana data 

disajikan dakam bentuk uraian naratif serta sintesis kemudian dikemukakan 

dalam bentuk interpretasi hasil.  

H. Etika Studi Kasus  

         Peneliti juga menerapkan prinsip-prinsip etik dalam melakukan 

penelitian ini gunanya untuk melindungi responden dari berbagai 

kekhawatiran dan dampak yang timbul selama kegiatan penelitian (Nursalam, 

2014) yaitu: 

1. Informed Consent (Penjelasan Sebelum Penelitian) 

Responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan sebelum 

penelitian dilaksanakan. Tujuan informed consent adalah agar responden 

mengerti maksud dan tujuan penelitian, jika responden tidak bersedia, 

maka peneliti harus menghormati hak-hak responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

         Anomity adalah tindakan untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak 

akan mencantumkan nama responden, hanya akan diminta untuk 

memberikan kode/inisial yang merupakan huruf awalan dari nama 

responden. Contoh (Ny.S). 

 



 

46 
 

3. Beneficience (manfaat) 

        Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapatkan manfaat 

secara langsung dengan diberikan pijat laksatasi untuk meningkatkan 

produksi Asi. Selain itu dapat menjadi referensi petugas kesehatan dalam 

memberikan intervensi pijat laktasi pada pasien yang mengalami 

menyusui tidak efektif.  

4. Confidentially (Kerahasiaan) 

        Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian
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BAB IV 

LAPORAN KASUS 

  PENGKAJIAN MASA NIFAS/POST PARTUM 

Nama Mahasiswa: Suryani               Tanggal Pengkajian : 17Juli 2023 

NIM        : 70900122052                                Ruangan/RS            : Pinang/RSWS 

I. DATA UMUM KLIEN 

1. Inisial klien : Ny A   

2. Usia : 28 tahun   

3. Status perkawinan : Menikah   

4. Pekerjaan : IRT     

5. Pendidikan terakhir: S1     

                 Riwayat Kehamilan dan Persalinan yang Lalu 

Tabel 4.1 Riwayat Kehamilan dan Pesalinan yang lalu 

 No Tahun 
Tipe 

Persalinan 
Penolong 

Jenis 

kelamin 

BB 

lahir 

Keadaan 

bayi waktu 

lahir 

Masalah 

kehamilan 

1 2020 Caesar Dokter RS 
Bahagia  

Perempuan  3,3 
Kg 

Normal   Tidak ada  

2 2023  Caesar  Dokter RS 
Wahidin  

Perempuan  3,1 
Kg  

Normal  Tidak ada  

Pengalaman menyusui : Ya 

Berapa lama : 2 thn  

Riwayat Kehamilan saat ini 

1. Berapa kali periksa kehamilan: Pasien Mengatakan 6 kali   

2. Masalah kehamilan: Tidak ada masalah  
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                 Riwayat Persalinan 

1. Jenis persalinan    : Post SC  

2. Tgl/Jam                 : 17 Juli 2023 jam 11.00 WITA  

3. Jenis kelamin bayi : Perempuan, BB/PB: 3,1 kg/49 cm,  

4. Perdarahan: perdarahan 400 cc 

5. Masalah dalam persalinan: tidak ada masalah  

                 Riwayat Ginekologi 

1. Masalah ginekologi: Tidak ada masalah 

2. Riwayat KB: Pasien mengatakan pernah KB di tahun 2021  

II. DATA UMUM KESEHATAN SAAT INI 

1. Status obstetrik        : G 2 P 2 A 0  

Bayi Rawat Gabung   : Ya 

2. Keadaan umum        : Baik   

 Kesadaran                  : Composmentis, E4V5M6  

 BB/TB                       : 60 kg/155 cm 

3. Tanda vital                : TD : 110/70  mmHg            Nadi: 99x/m  

                                      Suhu: 36,5˚C                 Pernapasan: 24x/mnt 

4. Kepala Leher   

a. Kepala 

Bentuk normo chepal tidak ada benjolan, tidak ada bekas jahitan, 

kulit kepala bersih, tidak berketombe, tidak berbau, rambut 

berwarna hitam dan tidak mudah rontok  

b. Mata 
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Bentuk simetris, dilatasi pupil normal, fungsi penglihatan baik, 

kongjungtiva tidak anemis warna merah muda, sklera tidak ikterik  

c. Telinga 

Bentuk simetris, tidak ada serumen, bersih, tidak ada peradangan 

maupun pendarahan  

d. Hidung 

Bentuk simetris, tidak ada pendarahan, bersih, tidak ada secret, 

tidak keluar cairan dari hidung  

e. Mulut 

Bersih tidak berbau, lidah bersih, tidak ada pembersaran tonsil, 

tidak pucat, tidak kering, gusi tidak mudah berdarah dan tidak ada 

gigi berlubang  

f. Leher 

Tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada pembesaran 

kelenjar tyroid dan tidak ada distensi vena jugularis  

Masalah Khusus: Tidak ada masalah  

5. Dada 

a. Jantung 

Suara jantung S1, S2: lup-dup, reguler, tidak ada suara abnormal 

yang ditemui  

b. Paru 

Suara napas vesikuler, tidak ada retrasi otot dada  
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c. Payudara 

Tampak besar, simetris dan tidak ada benjolan  

d. Puting susu 

Nampak puting susu pasien menonjol keluar  

e. Pengeluaran ASI: pasien mengatakan cemas karna ASInya belum 

terlalu lancar keluar, pasien mengatakan ASI kurang banyak, 

nampak ASI keluar sedikit, bayi nampak menangis saat disusui, 

nampak bayi menghiap terus menerus, BAK bayi kurang dari 8 

kali dalam 24 jam dan terdapat produksi ASI 20 ml     

Masalah Khusus: Menyusui Tidak Efektif   

6. Abdomen 

Terdapat bekas jahitan luka post SC  

P: Pasien mengeluh  nyeri luka bekas operasi caesar  

Q: Pesien mengatakan nyeri seperti tersayat  

R: Pasien mengatakan nyeri pada abdomen terutama pada bekas luka 

operasi  

S: Skala nyeri 6 (nrs)  

T: Pasien mengatakan nyerinya hilang timbul kurang lebih 1 menit 

Pasien nampak meringis  

Fundus Uteri : setinggi pusat 

Kontraksi : Baik  



 

51 
 

Fungsi pencernaan : Normal  

Masalah Khusus : Nyeri luka bekas SC  

7. Perineum dan Genital 

Vagina : integritas kulit elastis, tidak ditemukan adanya edema, tidak 

ada memar dan hematoma 

Perineum : utuh, Tanda REEDA 

R : Kemerahan tidak  

E : Edema tidak  

E : Ekimosis tidak 

D : Dischargeserum tidak ada  

A : Approximat baik 

Kebersihan : bersih 

Lokia : Jenis/warna :  merah  Konsistensi : kental   Bau : amis  

Hemorrhoid: tidak ada 

Masalah khusus : tidak ada masalah 

8. Ekstremitas 

Edema : tidak  

Varises : tidak  

Ekstermitas bawah  

Edema : tidak   

Varises : tidak  

Masalah khusus : tidak ada masalah  
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9. Eliminasi 

Urin  : pasien terpasang cateter urine, produksi kurang lebih 90 cc/jam  

Fekal : pasien mengatakan belum BAB setelah operasi SC, kebiasaan 

BAB sebelum operasi 1 kali/hari  

Masalah Khusus : tidak ada masalah  

10. Istirahat dan Kenyamanan 

Pola tidur   : pasien mengatakan biasanya tidur malam pukul 22.00-

05.00 WITA  

Pola tidur saat ini : pasien mengatakan saat ini tidurnya kadang 

terganggu disebabkan oleh nyeri luka bekas operasi dan pasien hanya 

tidur kurang lebih 6 jam  

Keluhan ketidaknyamanan : nyeri pada bagian perut post sc  

11. Mobilisasi dan Latihan 

Tingkat mobilisasi : pasien mengatakan bisa bergerak meskipun 

pelan-pelan       

Kekuatan otot   5    5 

                         5  5 

Latihan/senam : pasien mengatakan perlahan melakukan 

aktifita s  

Masalah khusus    :  tidak ada masalah 

12. Nutrisi dan Cairan 

Asupan nutrisi : Pasien mengatakan biasa makan 1-3x/hari,  pasien 
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mengatakan menghabiskan 1 porsi makannya 

Asupan cairan: pasien mengatakan minum 800 ml/hari  

Masalah khusus : tidak ada masalah 

13. Keadaan Mental 

Adaptasi psikologis : pasien mengatakan mudah beradaptasi dengan 

kondisinya yang baru karena sudah pernah merasakan hal yang sama 

Penerimaan terhadap bayi : pasien mengatakan sangat menerima dan 

bersyukur atas kelahiran anaknya 

Masalah khusus : tidak ada masalah  

14. Kemampuan menyusui: Pasien mengatakan mampu menyusui 

anaknya walaupun terkendala dengan ASI yang kurang lancar  

III. Obat-obatan yang dikonsumsi saat ini : 

No Nama Obat Dosis dan Rute  Fungsi 

1. Ranitidine  50 mg/8jam melalui 

intravena  

untuk mengobati penyakit-penyakit 

yang disebabkan oleh kelebihan 

produksi sam lambung, seperti maag 

dan tukak lambung  

2. ketorolac  30 mg/8jam melalui 

intravena  

untuk meredakan nyeri sedang hingga 

berat, obat ini sering digunakan setelah 

operasi atau prosedur medis yang bisa 

menyebabkan nyeri  

3. Ceftriaxone  2 gr/24jam melalui 

intravena  

obat ini berkerja dengan cara 

membunuh dan menghambat 

pertumbuhan bakteri penyebab infeksi 

di dalam tubuh 

             Tabel 4.2 Terapi Obat 
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IV. Hasil Laboratorium  

 

Tanggal Pemeriksaan  Hasil  Nilai Rujukan  

17 Juli 2023 RDW SD 40.5 37.0-54.0 

RDW CV 13.4  10.0-15.0 

PDW 11.1 10.0-18.0 

NEUT 78.0 52.0-75.0 

LIMPH 42.0 20.0-40.0 

MONO 3.4 2.00-8.00 

EO 1.00 1.00-3.00 

BASO  1.00  1.00-3.00  

Led 1  P<20 

WBC 19.7 4.00-10.0 

RBC 4.19 4.00-6.00 

HCT 37 37.0-48.0 

GDS 88 140 

Ureum 15  15-38 

 Kretinin  0.9 0.7-1.4 

MCHC 34 31.5-35.0 

PLT 264  150-400 

MPV 9.5 6.50-11.0 

PCT 0.15 0.15-0.50 

              Tabel 4.3 Hasil Laboratorium  

I. Rangkuman Hasil Pengkajian  

1. Pasien mengatakan mampu menyusui anaknya walaupun terkendala 

dengan ASI yang kurang lancar 

2. Pasien mengatakan biasa makan 1-3x/hari,  pasien mengatakan 

menghabiskan 1 porsi makannya  
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3. pasien mengatakan biasanya tidur malam pukul 22.00-05.00 WITA 

4. pasien mengatakan saat ini tidurnya kadang terganggu disebabkan 

oleh nyeri luka bekas operasi dan pasien hanya tidur kurang lebih 6 

jam 

5. pasien mengatakan perlahan melakukan aktifitas  

6. Terdapat bekas jahitan luka post SC   

P: Pasien mengeluh  nyeri luka bekas operasi caesar   

Q: Pesien mengatakan nyeri seperti tersayat  

R: Pasien mengatakan nyeri pada abdomen terutama pada bekas luka 

operasi  

S: Skala nyeri 6 (nrs)  

T: Pasien mengatakan nyerinya hilang timbul kurang lebih 1 menit  

7. Pasien nampak meringis  

8. Pasien mengatakan cemas karna ASInya belum terlalu lancar keluar  

9. Pasien mengatakan ASI kurang banyak 

10. Nampak ASI keluar sedikit  

11. Bayi nampak menangis saat disusui  

12. Nampak bayi menghisap tidak terus menerus  

13. BAK bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam  

14. Terdapat produksi ASI 20 ml  

15. WBC : 19.7  

16. NEUT : 78.0  
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17. LIMPH : 42.0  

18. TTV :  

TD : 110/70 mmHg  

 N  :  99x/m 

 S  :  36,5   

 P  : 24x/m  

 

V. KLASIFIKASI DATA  

Data Subjektif                            Data Objektif  

1. Pasien mengatakan cemas karna 

ASInya masih sedikit yang keluar  

2. Pasien mengatakan ASI kurang 

banyak  

3. Pasien mengatakan biasa makan 1-

3x/hari,  pasien mengatakan 

menghabiskan 1 porsi makannya  

4. pasien mengatakan biasanya tidur 

malam pukul 22.00-05.00 WITA 

5. pasien mengatakan saat ini tidurnya 

kadang terganggu disebabkan oleh 

nyeri luka bekas operasi dan pasien 

hanya tidur kurang lebih 6 jam 

6. pasien mengatakan perlahan 

melakukan aktifitas 

7. P : Pasien mengeluh  nyeri luka 

bekas operasi caesar  

8. Q : Pesien mengatakan nyeri seperti 

tersayat 

1.  Terdapat  bekas jahitan luka  post 

SC  

2. S : Skala nyeri 6 (nrs)  

3. Pasien Nampak meringis  

4. Nampak ASI sedikit keluar  

5. Bayi nampak menangis saat 

disusui  

6. Nampak bayi menghisap tidak 

terus menerus  

7. BAK bayi kurang dari 8 kali 

dalam 24 jam  

8. Terdapat produksi ASI 20 ml 
9. WBC : 19.7  

10. NEUT : 78.0  

11. LIMPH : 42.0  

12. TTV  

TD: 110/70 mmHg  

N: 99x/m   
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9. R : Pasien mengatakan nyeri pada 

abdomen terutama pada bekas luka 

operasi  

10. S : skala nyeri 6 

11. T : Pasien mengatakan nyerinya 

hilang timbul kurang lebih 1 menit 

S: 36,5  

P: 24x/m  

 

Tabel 4.4 Klasifikasi Data  
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ANALISA DATA 

DATA ETIOLOGI MASALAH 

KEPERAWATAN 
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DS :  

1. P : Pasien mengeluh  nyeri 

luka bekas operasi caesar   

2. Q : Pesien mengatakan 

nyeri seperti tersayat 

3. R : Pasien mengatakan 

nyeri pada abdomen 

terutama pada bekas luka 

operasi  

4. T : Pasien mengatakan 

nyerinya hilang timbul 

kurang lebih 1 menit  

DO :    

1. Terdapat bekas jahitan 

luka  post SC 

2. Pasien nampak meringis  

3. S: skala nyeri 6 (nrs)  

4. TTV 

TD: 110/70 mmHg  

N: 99x/m  

S: 36,5  

P: 24x/m  

 

 

 

 

 

Sectio Caesarea  

 

Terputusnya 

kontinuitas jaringan 

 

Merangsang 

pengeluaran zat 

bradikinin dan 

histamin 

 

Merangsang reseptor 

nyeri  

 

Ke Spinal Cord  

 

Hipotalamus  

 

Nyeri dipersepsikan 

 

Nyeri Akut  

 

Nyeri Akut 
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DS:  

1. Pasien mengatakan cemas 

karna ASInya belum 

terlalu lancar keluar  

2. Pasien mengatakan ASI 

kurang banyak   

DO:  

1. Nampak ASI keluar 

sedikit  

2. Bayi nampak menangis 

saat disusui  

3. Nampak bayi menghisap 

tidak terus menerus  

4. BAK bayi kurang dari 8 

kali dalam 24 jam 

5. Terdapat produksi ASI 20 

ml  

 Tindakan Sectio 

Caesarea   

 

Adaptasi post partum  

Fisiologis 

 

Laktasi  

 

prolaktin menurun  

 

produksi ASI 

menurun  

 

Menyusui Tidak 

Efektif  

 

 

 

Menyusui Tidak Efektif  

Faktor resiko efek prosedur 

invasif  

1. Terdapat bekas jahitan luka 

post SC  

2. WBC: 19.7  

3. NEUT: 78.0  

4. LIMPH: 42.0  

 

Sectio Caesarea   

 

Adanya luka operasi 

 

Perkembangan kuman 

patogen  

 

      Resiko Infeksi 

Resiko Infeksi 

Tabel 4.5 Analisa Data 
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DIAGNOSIS KEPERAWATAN 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik  

2. Menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI 

3. Resiko infeksi dibuktikan dengan faktor resiko efek prosedur invasif  
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INTERVENSI KEPERAWATAN  

No Diagnosis Keperawatan Rencana Tindakan Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi Rasional 

1 Nyeri Akut b/d agen 

pencedera fisik (prosedur 

operasi) d/d 

DS: 

1. P : Pasien mengeluh  

nyeri luka bekas operasi 

caesar   

2. Q : Pesien mengatakan 

nyeri seperti tersayat 

3. R : Pasien mengatakan 

nyeri pada abdomen 

terutama pada bekas luka 

operasi  

Tingkat Nyeri (L.08066)  

Setelah dilakukan 

intervensi 3x24 jam maka 

tingkat nyeri menurun 

dengan kriteria hasil  

- Keluhan nyeri menurun  

- Meringis menurun    

Manajemen Nyeri (I.08238) 

Tindakan :  

Observasi  

1. Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri  

2. Identifikasi skala nyeri  

Terapeutik 

1. Berikan teknik nonfarmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri  

Edukasi   

1. Jelaskan Strategi meredakan 

nyeri  

2. Ajarkan teknik 

nonfarmakologis untuk 

Observasi  

1. Untuk mengetahui lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, dan intensitas nyeri 

2. Untuk mengetahui tingkat nyeri 

pasien 

Terapeutik  

3. Untuk memberikan terapi non 

farmakologis guna mengurangi 

nyeri 

Edukasi  

4. Agar pasien bisa meredakan 

nyeri nya secata mandiri 

5. Agar pasien tidak semata-mata 

menggunakan obat dalam 

mengatasi nyerinya 

Kolaborasi  
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4. T : Pasien mengatakan 

nyerinya hilang timbul 

kurang lebih 1 menit  

DO: 

1. Terdapat bekas jahitan 

luka  post SC 

2. Pasien nampak meringis  

3. S: skala nyeri 6 (nrs)  

4. TTV 

TD: 110/70 mmHg  

N: 99x/m  

S: 36,5  

       P: 24x/m 

mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi  

3. Kolaborasi pemberian 

analgetik, jika perlu  

6. Agar membantu mengurangi rasa 

nyeri  

2 Menyusui tidak efektif b/d 

ketidakadekuatan suplai 

asi d/d 

DS: 

1. Pasien mengatakan 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3x24 jam maka, 

diharapkan status 

menyusui membaik 

dengan  kriteria hasil:  

Pijat Laktasi  (I. 03134) 

Observasi  

1. Monitor kondisi mammae dan 

puting  

2. Identifikasi keinginan ibu 

Observasi  

1. Untuk mengetahui kondisi 

mammae dan putting susu ibu  

2. Untuk mengetahui keinginan ibu 

untuk menyusui 

3. Untuk mengetahui apakah ibu 
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cemas karna ASInya 

belum terlalu banyak 

keluar  

2. Pasien mengatakan ASI 

kurang banyak   

DO:  

1. Nampak ASI keluar 

sedikit 

2. Bayi nampak menangis 

saat disusui  

3. Nampak bayi 

menghisap tidak terus 

menerus  

4. BAK bayi kurang dari 8 

kali dalam 24 jam  

5. Terdapat produksi ASI 

20 ml  

a. Tetesan/pancaran 

ASI :  

meningkat  

b. Suplai ASI adekuat:  

Meningkat 

c. Hisapan bayi : 

meningkat  

untuk menyusui 

3. Identiikasi pengetahuan ibu 

tentang menyusui  

Terapeutik  

1. Posisikan ibu dengan nyaman  

2. Pijat mulai dari 

leher,bahu,punggung dan 

payudara  

3. Pijat dengan lembut  

4. Dukung ibu meningkatkan 

kepercayaan diri dalam 

menyusui dengan memberikan 

pujian terhadap perilaku positif 

ibu  

5. Libatkan suami dan keluarga  

Edukasi  

1. Jelaskan tujuan dan prosedur 

tindakan  

2. Jelaskan manfaat tindakan   

mempunyai pengetahuan 

mengenai menyusui  

Terapeutik 

1. Agar ibu merasa nyaman dengan 

posisinya  

2. Agar merasa rileks dan dapat 

meningkatkan suplay ASI 

3. Agar ibu merasa nyaman  

4. Supaya ibu merasa bahagia dan 

merasa didukung  

5. supaya keluarga bisa melakukan 

secara mandiri  

Edukasi  

1.  agar ibu mengetahui tujuan dan 

prosedur tindakan yang dilakukan  

2. agar ibu mengetahui manfaat dari 

tindakan yang dilakukan  

3 Resiko infeksi b/d faktor 

resiko efek  prosedur 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam maka 

Pencegahan Infeksi (I.14539) 

Observasi 

Observasi  

Untuk mengetahui tanda dan gejala 

terkena infeksi 
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invasif  

1. Terdapat bekas jahitan 

luka post SC  

2. WBC: 19.7  

3. NEUT: 78.0  

4. LIMPH: 42.0  

 

tingkat infeksi (L.14137) 

menurun  dengan kriteria 

hasil : 

- Nyeri menurun  

- Hasil pemeriksaan lab 

membaik  

Monitor tanda gejala infeksi lokal 

dan sistematik  

Terapeutik  

1. Memberikan perawatan kulit 

pada area luka  

2. Cuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan pasien 

Edukasi  

1. Jelaskan tanda dan gejala 

infeksi 

2. Ajarkan cara memeriksa 

kondisi infeksi 

Terapeutik  

1. Untuk memutuskan pemindahan 

mikroorganisme 

2. Untuk mengurangi 

kemungkinan penyebaran dari 

mikroorganisme 

Edukasi   

1. Untuk mengetahui tanda dan 

gejala terkena infeksi 

2. Agar pasien mengetahui cara 

memeriksa luka yang infeks 

Tabel 4.6 Intervensi Keperawatan  
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IMPLEMENTASI KEPERAWATAN  

Implementasi hari 1  

No Diagnosis 

Keperawatan 

Hari/Tgl/Jam Implementasi Evaluasi Nama Jelas 

1. Nyeri Akut b/d 

agen pencedera 

fisik (prosedur 

operasi) 

Selasa, 18 juli 

2023 

(08.50)  

Manajemen Nyeri (I.08238) 

Tindakan :  

Observasi  

1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 

Hasil: nyeri dirasakan pada bagian abdomen 

post operasi SC, nyeri dirasakan seperti 

tersayat, nyeri hilang timbul  

2. Mengidentifikasi skala nyeri  

Hasil: skala nyeri 6   

3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal  

Hasil: Pasien nampak meringis  

Terapeutik 

4. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri  

Selasa, 18 juli 2023  

 (12.30 WITA) 

S : P  : post operasi SC 

Q  : pasien mengatakan 

nyerinya seperti 

tersayat  

R  :pasien mengatakan 

nyeri dibagian  

abdomen  

T  : pasien mengatakan 

nyerinya hilang timbul 

O :  

- Pasien nampak meringis 

Suryani 
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Hasil: diberikan terapi murottal dan relaksasi 

nafas dalam  

Edukasi   

5. Mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

Hasil: diajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam untuk mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi  

6. Mengkolaborasi pemberian analgetik 

Hasil: diberikan ketorolac 30 mg/8jam melalui 

intravena 

 

- S : Skala nyeri 6 (NRS) 

A : Nyeri Akut belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

Manajemen Nyeri 

Observasi  

1. Identifikasi skala nyeri  

Terapeutik  

2. Berikan teknik 

nonfarmakologis untuk 
mengurangi rasa nyeri  

Kolaborasi  

3. Kolaborasi pemberian 

analgetik, jika perlu  
 

2 Menyusui tidak 

efektif b/d 

ketidakadekuatan 

suplai asi 

 

Selasa, 18 juli 

2023  

(09.00) 

 

Pijat Laktasi (I.03134)  

Observasi  

1. Monitor kondisi mammae dan puting  

Hasil: kondisi mammae tidak lecet,  puting 

susu menonjol keluar dan nampak ASI 

Selasa, 18 juli  2023  

(13.40 WITA) 

S   :  Pasien mengatakan 

ASInya mulai lancar keluar  

O : Terdapat produksi ASI 35 
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menetes sedikit  

2. Identifikasi keinginan ibu untuk menyusui 

Hasil: Pasien mengatakan sangat ingin 

menyusui bayinya  

3. Identifikasi pengetahuan ibu tentang 

menyusui  

Hasil: pasien mengetahui tentang menyusui  

Terapeutik  

1. Posisikan ibu dengan nyaman  

Hasil: pasien diposisikan duduk di kursi  

2. Pijat mulai dari leher,bahu,punggung dan 

payudara  

Hasil: pasien merasa rileks setelah dilakukan 

pemijatan  

3. Pijat dengan lembut  

Hasil: dilakukan pijat dengan lembut  

5. Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri 

dalam menyusui dengan memberikan pujian 

terhadap perilaku positif ibu  

Hasil: pasien merasa bahagia didukung 

untuk menyusui   

6. Libatkan suami dan keluarga    

Hasil: suami dan keluarga mendampingi 

pasien setiap dilakukan tindakan  

ml, nampak ada peningkatan 

tetesan ASI keluar ,tidak ada 

bengkak pada area payudara, 

bayi menangis saat disusui  

A : masalah belum teratasi  

P : Lanjutkan Intervensi  

Pijat Laktasi (I.03134)  
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Edukasi  

1.  Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan  

Hasil: pasien mengerti mengenai tujuan dan 

prosedur tindakan yang dilakukan  

2. Jelaskan manfaat tindakan   

Hasil: pasien mengatakan mengerti 

mengenai manfaat tindakan yang diberikan  

3 Resiko infeksi  d/d  

Faktor resiko 

 

Selasa, 18 juli 

2023  

(09.25)  

Pencegahan Infeksi (I.14539) 

Observasi 

Memonitor tanda dan  gejala infeksi 

Hasil: terdapat luka operasi sepanjang 10-15 cm, 

luka operasi hari kedua  

Terapeutik  

1. Memberikan perawatan kulit pada area luka 

Hasil: menganti perban  

2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien 

Hasil: petugas kesehatan selalu menerapkan 

cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan 

bersentuhan dengan pasien  

Edukasi  

3. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi 

Selasa, 18 juli  2023  

(.00 WITA) 

S : pasien mengatakan tidak 

pernah merasakan panas 

ataupun melihat ada 

kemerahan diluka bekas jahitan 

operasi, keluarga masih jarang 

melakukan cuci tangan 

sebelum dan sesudah 

bersentuhan dengan pasien 

O : tidak ada tanda dan gejala 

infeksi ditemukan seperti 

kemerahan maupun panas 

A : risiko infeksi belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 
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Hasil: karena adanya luka bekas operasi 

pasien mengenai tanda dan gejala infeksi  

4. Mengajarkan cara memeriksa kondisi infeksi 

Hasil: pasien mengerti mengenai cara 

memerikasa kondisi infeksi pada luka  

pencegahan infeksi (I.14539)  

 

 

Implementasi hari II  

No Diagnosis 

Keperawatan 

Hari/Tgl/waktu Implementasi Evaluasi Nama Jelas 

1. Nyeri Akut b/d 

agen pencedera 

fisik (prosedur 

operasi) 

Rabu, 19 juli  

2023  

(09.00) 

 

Manajemen Nyeri (I.08238) 

Tindakan :  

Observasi  

1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 

Hasil: Nyeri dirasakan pada bagian 

abdomen post operasi SC sudah berkurang, 

nyeri hilang timbul  

2. Mengidentifikasi skala nyeri  

Hasil: skala nyeri 6   

Rabu, 19 juli  2023  

(13.00 WITA) 

S :  

- Pasien mengatakan 

nyerinya berkurang 

dibandingkan sebelumnya   

O : 

- Pasien nampak meringis 

- S : Skala nyeri 4 (NRS) 
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3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal  

Hasil: Pasien nampak meringis  

Terapeutik 

4. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri  

Hasil: diberikan terapi murottal dan 

relaksasi nafas dalam  

Edukasi   

5. Mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

Hasil: diajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam untuk mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi  

6. Mengkolaborasi pemberian analgetik 

Hasil: diberikan ketorolac 30 mg/8jam 

melalui intravena 

 

A : Nyeri Akut belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

Manajemen Nyeri (I.08238) 

Observasi  

1. Identifikasi skala nyeri  

Terapeutik  

2. Berikan teknik 

nonfarmakologis untuk 
mengurangi rasa nyeri  

Kolaborasi  

3. Kolaborasi pemberian 

analgetik, jika perlu  
 

2 Menyusui tidak 

efektif b/d 

ketidakadekuatan 

suplai asi 

Rabu, 19 juli  

2023  

(09.20) 

 

Pijat Laktasi (I.03134)  

Observasi  

1. Monitor kondisi mammae dan puting  

Hasil: kondisi mammae tidak lecet, puting 

Rabu, 19 juli 2023  

(13.15)  

S : pasien mengatakan ASInya 

sudah lancar  
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susu menonjol keluar, nampak ASI mulai 

lancar keluar  

2. Identifikasi keinginan ibu untuk menyusui 

Hasil: Pasien mengatakan sangat ingin 

menyusui bayinya  

3. Identifikasi pengetahuan ibu tentang 

menyusui  

Hasil: pasien mengetahui tentang menyusui  

Terapeutik  

1. Posisikan ibu dengan nyaman  

Hasil: pasien diposisikan duduk di kursi  

2. Pijat mulai dari leher,bahu,punggung dan 

payudara  

Hasil: pasien merasa rileks setelah 

dilakukan pijat dan terdapat ASI menetes 

3. Pijat dengan lembut  

Hasil: dilakukan pijat dengan lembut  

7. Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri 

dalam menyusui dengan memberikan 

pujian terhadap perilaku positif ibu  

Hasil: pasien merasa bahagia didukung 

untuk menyusui   

8. Libatkan suami dan keluarga    

Hasil: suami dan keluarga mendampingi 

 O: Terdapat produksi ASI 80 

ml, nampak ASI menetes 

lancar, tidak ada bengkak pada 

area payudara, bayi menghisap 

terus menerus, bayi tidak 

menangis saat disusui 

A : masalah teratasi  

P : Pertahankan Intervensi  

Pijat Laktasi (I.03134) 
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pasien setiap dilakukan tindakan  

Edukasi  

1.  Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan  

Hasil: pasien mengerti mengenai tujuan dan 

prosedur tindakan yang dilakukan  

2. Jelaskan manfaat tindakan  

Hasil: pasien mengatakan mengerti 

mengenai manfaat tindakan yang diberikan 

3 Resiko infeksi d/d 

Faktor resiko 

 

Rabu, 19 juli  

2023  

(09.30) 

 

Pencegahan Infeksi (I.14539)  

Observasi 

Memonitor tanda dan  gejala infeksi 

Hasil: terdapat luka operasi sepanjang 10-15 

cm, luka operasi hari kedua  

Terapeutik  

1. Memberikan perawatan kulit pada area luka 

Hasil: menganti perban    

2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien 

Hasil: petugas kesehatan selalu 

menerapkan cuci tangan sebelum dan 

sesudah melakukan bersentuhan dengan 

pasien  

Rabu, 19 juli 20223  

(13.00 WITA)  

S : pasien mengatakan tidak 

pernah merasakan panas 

ataupun melihat ada 

kemerahan diluka bekas jahitan 

operasi  

O : tidak ada tanda dan gejala 

infeksi ditemukan seperti 

kemerahan maupun panas 

A : resiko infeksi teratasi 

P : Intervensi dipertahankan  

pencegahan infeksi (I.14539)  
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Edukasi  

1. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi 

Hasil: karena adanya luka bekas operasi 

pasien mengenai tanda dan gejala infeksi  

2. Mengajarkan cara memeriksa kondisi infeksi 

Hasil: pasien mengerti mengenai cara 

memerikasa kondisi infeksi pada luka  

 

 

Implementasi hari III 

No Diagnosis 

Keperawatan 

Waktu Implementasi Evaluasi Nama Jelas 

1. Nyeri Akut b/d 

agen pencedera 

fisik (prosedur 

operasi) 

Kamis 20 juli 

2023  

(09.10) 

 

Manajemen Nyeri (I.08238) 

Tindakan :  

Observasi  

1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 

Hasil: Nyeri dirasakan pada bagian abdomen 

post operasi SC sudah berkurang, nyeri 

Kamis 20 juli 2023  

(14.00 WITA) 

 S :  

- Pasien mengatakan 

nyerinya sudah berkurang 

O : 

- S : Skala nyeri 3 (NRS) 
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hilang timbul  

2. Mengidentifikasi skala nyeri  

Hasil: skala nyeri 4   

3. Mengidentifikasi respons nyeri non verbal  

Hasil: sesekali pasien meringis  

Terapeutik 

4. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri  

Hasil: diberikan terapi murottal dan relaksasi 

nafas dalam  

Edukasi   

5. Mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk 

mengurangi rasa nyeri 

Hasil: diajarkan tehnik relaksasi nafas 

dalam untuk mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi  

6. Mengkolaborasi pemberian analgetik 

Hasil: tidak ada obat analgetik diberikan  

A : Nyeri Akut belum teratasi 

P : Intervensi dilanjutkan 

Manajemen Nyeri (I.08238) 

Observasi  

1. Identifikasi skala nyeri  

Terapeutik  

2. Berikan teknik 

nonfarmakologis untuk 
mengurangi rasa nyeri  

Kolaborasi  

3. Kolaborasi pemberian 

analgetik, jika perlu  
 

2 Menyusui tidak 

efektif b/d 

ketidakadekuatan 

suplai asi 

Kamis 20 juli 

2023  

(09.20) 

Pijat Laktasi (I.03134)  

Observasi  

1. Monitor kondisi mammae dan puting  

Kamis, 20 Juli 2023  

(13.50) 

S : pasien mengatakan  merasa 
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 Hasil: kondisi mammae tidak lecet, puting 

susu menonjol keluar 

2. Identifikasi keinginan ibu untuk menyusui 

Hasil: Pasien mengatakan sangat ingin 

menyusui bayinya  

3. Identifikasi pengetahuan ibu tentang 

menyusui  

Hasil: pasien mengetahui tentang menyusui  

Terapeutik  

1. Posisikan ibu dengan nyaman  

Hasil: pasien diposisikan duduk di kursi  

2. Pijat mulai dari leher,bahu,punggung dan 

payudara  

Hasil: pasien merasa rileks setelah dilakukan 

pijat dan terdapat ASI menetes 

3. Pijat dengan lembut  

Hasil: dilakukan pijat dengan lembut  

4. Dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri 

dalam menyusui dengan memberikan pujian 

terhadap perilaku positif ibu  

Hasil: pasien merasa bahagia didukung 

untuk menyusui   

5. Libatkan suami dan keluarga    

Hasil: suami dan keluarga mendampingi 

senang produksi ASI sudah 

lancar  

O: Terdapat produksi ASI 135 

ml, nampak ASI menetes 

lancar, tidak ada bengkak pada 

area payudara, bayi menghisap 

terus menerus, bayi tidak 

menangis saat disusui karna 

ASI lancar  

A : masalah teratasi  

P : Pertahankan Intervensi  

 

  



 

77 
 

pasien setiap dilakukan tindakan  

Edukasi  

1.  Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan  

Hasil: pasien mengerti mengenai tujuan dan 

prosedur tindakan yang dilakukan  

2. Jelaskan manfaat tindakan  

Hasil: pasien mengatakan mengerti 

mengenai manfaat tindakan yang diberikan 

3 Resiko infeksi d/d 

Faktor resiko 

 

Kamis 20 juli 

2023  

(09.30) 

 

Pencegahan Infeksi (I.14539)  

Observasi 

Memonitor tanda dan  gejala infeksi 

Hasil: tidak ada tanda dan gejala infeksi  

Terapeutik  

1. Memberikan perawatan kulit pada area luka 

Hasil: menganti perban    

2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah 

kontak dengan pasien 

Hasil: petugas kesehatan selalu menerapkan 

cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan 

bersentuhan dengan pasien  

Edukasi  

3. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi 

Rabu, 19 juli 20223  

(13.00 WITA)  

S :  pasien mengatakan bekas 

jahitan luka operasi tidak 

kemerahan  

O : tidak ada tanda dan gejala 

infeksi ditemukan  

A : resiko infeksi teratasi 

P : Intervensi dihentikan   

pencegahan infeksi (I.14539)  
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Hasil: karena adanya luka bekas operasi 

pasien mengenai tanda dan gejala infeksi  

4. Mengajarkan cara memeriksa kondisi infeksi 

Hasil: pasien mengerti mengenai cara 

memerikasa kondisi infeksi pada luka 

Tabel 4.7 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan 
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BAB V 

PEMBAHASAN  

A. Analisis Asuhan Keperawatan  

1. Analisis Pengkajian Keperawatan  

        Pada laporan kasus ini penulis melakukan pengkajian pada Ny.A 

usia 28 tahun, pengkajian dilakukan pada hari Senin, 17 Juli 2023, 

didapatkan hasil pengkajian yakni pasien mengeluh cemas karna  ASInya 

belum terlalu lancar keluar, pasien mengatakan ASI kurang banyak, 

terdapat produksi ASI 20 ml, bayi nampak menangis saat disusui, 

nampak bayi menghisap tidak terus menerus, nampak ASI keluar sedikit. 

Selain itu didapatkan juga data lainnya pasien mengeluh nyeri pada 

jahitan luka post Sectio Caesarea , pasien mengatkan nyeri seperti 

tersayat, skala nyeri 6 pasien nampak meringis, pada hasil lab didapatkan 

hasil WBC 19.7.  

          Dari data hasil pengkajian pada pasien didapatkan hasil bahwa 

pasien memiliki keluhan ASI kurang lancar. Dalam standar diagnosis 

keperawatan Indonesia (2017) kondisi dimana ibu dan bayi mengalami 

ketidakpuasan atau kesulitan pada proses menyusui. Tindakan 

pembedahan atau operasi dapat menimbulkan berbagai keluhan dan 

gejala. Salah satunya keluhan yang dialami ibu melahirkan Sectio 

Caesarea  adalah ASInya kurang lancar menurut Novianasari 2023 faktor 

persalinan dapat juga berdampak pada keberhasilan ASI eksklusif dan 
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ibu dengan post Sectio Caesarea  memiliki resiko lebih tinggi untuk 

memberikan ASI pada bayinya karena tingkat kecemasan ibu hak ini 

memyebabkan terganggunya pengeluaran oksitosin dalam merangsang 

reflek aliran ASI.  

2. Analisis Diagnosis Keperawatan  

         Diagnosis keperawatan pada pasien dari hasil pengkajian dan 

pemeriksaan fisik didapatkan 3 masalah keperawatan yang dapat 

ditegakkan yaitu: Diagnosis keperawatan pertama menyusui tidak efektif 

berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI dibuktikan dengan 

data subjektif pasien mengatakan cemas karna ASInya belum terlalu 

lancar keluar, pasien mengatakan ASI kurang banyak dan data 

objektifnya bayi nampak menangis saat disusui, nampak ASI keluar 

sedikit, nampak bayi menghisap tidak terus menerus, BAK bayi kurang 

dari 8 kali dalam 24 jam sejalan dengan teori yang terdapat dalam buku 

SDKI (2017) yang menjelaskan bahwa menyusui tidak efektif adalah 

kondisi dimana ibu dan bayi mengalami ketidakpuasan atau kesulitan 

pada proses menyusui. Diangnosis keperawatan yang kedua nyeri akut 

berhubungan dengan agen pencedera fisik (prosedur operasi) dibuktikan 

dengan data subjektif pasien mengeluh nyeri luka bekas operasi caesarea, 

pasien mengeluh nyeri seperti tersayat, pasien mengatakan nyeri pada 

bagian abdomen skala nyeri 6 (sedang) dengan durasi nyeri hilang timbul 

kurang lebih 1 menit dengan tanda-tanda vital TD: 110/70 mmHg, N: 

99x/m, P: 24x/m, S: 36,5ºC.  Diagnosa keperawatan yang ketiga resiko 
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infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif dengan data yang 

diperoleh terdapat bekas jahitan SC, WBC 19.7 dan suhu 36,5 celcius.  

3. Analisis Intervensi Keperawatan  

         Masalah keperawatan menyusui tidak efektif yang menjadi fokus 

masalah keperawatan yang di prioritaskan oleh peneliti dimana kondisi 

menyusui tidak efektif ini membuat pemberian ASI menjadi rendah 

sehingga dapat menjadi ancaman bagi bayi khususnya bagi kelangsungan 

hidup bayi pada saat pertumbuhan dan perkembangan,  oleh karena itu 

peneliti memberikan intervensi pijat laktasi untuk meningkatkan produksi 

ASI.  

        Penelitian ini sesuai  dengan penelitian (Putri Dian Priharja, 2023) 

mengatakan bahwa intervensi pijat laktasi memiliki pengaruh yang lebih 

signifikan terhadap pengeluaran ASI pada ibu post partum. Maka dapat 

di asumsikan bahwa intervensi pijat laktasi perlu juga dilakukan untuk 

ibu post partum agar memberikan efek rileks sehingga dapat 

menstimulasikan hormon oksitosin dan membantu pengeluaran produksi 

ASI. Dan intervensi pijat laktasi ini sangat membantu untuk masalah ASI 

tidak lancar.  

         Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah et al., 

2023) dapat dideskripsikan bahwa terdapat perbedaan produksi ASI 

sebelum dan sesudah diberikan pijat laktasi, produksi ASI sebelum 

dilakukan pemijatan yaitu 50 ml sedangkan setelah dilakukan pijat laktasi 
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produksi nya menjadi meningkat 250 ml.  

         penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Aprilianti, 2018) 

didapatkan hasil pada ibu postpartum yang mendaptkan pijat laktasi lebih 

cepat dari pada ibu postpartum yang mendapatkan pijat oksitosin, dengan 

demikian sangat efektif apabila bidan dapat memberikan pijat laktasi, 

dimana pemijatan ini merangsang otot-otot dalam pembuluh darah di 

dalam pembuluh darah di dalam payudara untuk memproduksi ASI 

sehingga dapat meningkatkan volume ASI pada ibu.  

4. Analisis Implementasi Keperawatan  

          Pada pemberian pijat laktasi dilakukan selama 3 hari pada tanggal 

18-20 Juli 2023 di Ruangan Nifas RSUP Wahidin Sudirohusodo dan 

didapatkan hasil : Implementasi keperawatan pada masalah menyusui 

tidak efektif yang pertama dilakukan pada jam 9.00 WITA sebelum 

diberikan intervensi pada pasien dilakukan observasi terlebih dahulu 

dengan memonitor kondisi mammae dan puting dengan hasil kondisi 

mammae tidak lecet dan puting susu menonjol dan nampak tetesan ASI 

keluar sedikit. mengidentifikasi keinginan ibu untuk menyusui pasien 

mengatakan sangat ingin menyusui anaknya.mengidentifikasi 

pengetahuan ibu tentang menyusui, pasien mengatakan mengetahui 

tentang menyusui.  

        Selanjutnya memposisikan pasien dengan nyaman dan kemudian 

dilakukan pijat laktasi mulai dari leher,bahu,punggung dan payudara. 
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Pemijatan ini dilakukan dengan durasi kurang lebih 15 menit dan setiap 

gerakan pemijatan diulangi 6 kali dan respon pasien merasa rileks.  

         Implementasi Keperawatan hari kedua dilakukan pada tanggal 19 

Juli 2023 jam 9.20 WITA sebelum dilakukan intervensi pasien akan 

dilakukan observasi terlebih dahulu dengan memonitor kondisi mammae 

dan puting, posisikan pasien dengan nyaman kemudian memberikan pijat 

laktasi kurang lebih 15 menit hasil setelah diberikan pemijatan pasien 

merasa rileks dan nampak ASI mulai lancar menetes.  

          Implementasi keperawatan hari ketiga dilakukan pada tanggal 20 

Juli 2023 pukul 09.20 WITA dengan dilakukan observasi terlebih dahulu 

dengan memonitor kondisi mammae dan putting, memonitor kondisi 

pasien. Kemudian memberikan intervensi pijat laktasi dan hasil pasien 

mengatakan merasa rileks dan terdapat tetesan ASI pada saat pijat 

payudara dan nampak ASI lancar keluar  

        Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Jahriani, 2019) 

intervensi pijat laktasi dapat melancarkan produksi ASI, setelah pikat 

laktasi dilakukaan, aroela akan mengirimkan ke neurohiposife untuk 

memproduksi dan melepaskan secara intermiten. Pijat laktasi juga akan 

mencegah sumbatan saluran ASI dan menormalkan aliran darah sehingga 

merangsang sel otot-otot di sekeliling alveoli dan berkotraksi membuat 

ASI yang telah terkumpul didalamnya mengalir ke saluran-saluran 

duktus  
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        Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Rabbika, 2021) 

tentang produksi ASI pada ibu postpartum dengan hasil analisa 

menunjukkan bawwa ada pengaruh pijat laktasi terhadap produksi ASI 

pada ibu post partum dengan p-value = 0.000. dengan demikian pijat 

laktasi efektif terhadap produksi ASI pada ibu post partum.  

       Penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh (Lismawati, 2021) 

yang berjudul pengaruh pijat laktasi terhadap jumlah produksi ASI pada 

ibu menyusui yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

terhadap produksi ASI sebelum dan sesudah dilakukan pijat laktasi pada 

ibu post partum dengan niai p-value = 0,002 < 0,05 untuk itu, bagi 

tenaga kesehatan atau bidan perlu mengajarkan pijat laktasi pada ibu 

mulai dari ibu memeriksakan kehamilannya pada strimester III atau 

menyarankan untuk ibu hamil/suami/pendamping cara melakukan pijat 

laktasi sehingga pada saat masa menyusui, ibu dan keluarga bisa 

melakukan dan menerapkannya tanpa adanya pendampingan dari petugas 

kesehatan atau bidan.  

         Hal ini sejalan juga dengan penelitian (Anita Oktafiani, 2021) yang 

menunjukan bahwa rata-rata produksi ASI meningkat dan ada pengaruh 

pijat laktasi terhadap jumlah produksi ASI pada ibu menyusui dengan 

nilai p = 0,001 < 0,05. Untuk itu, pijat laktasi disarankan menjadi salah 

satu terapi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi ASI dan 

diterapkan pada ib u yang menyusui sehingga dapat mencegah sumbatan 
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saluran ASI dan menormalkan aliran darah yang melancarkan 

pengeluaran ASI.  

5. Analisis Evaluasi Keperawatan  

       Setelah dilakukan intervensi pijat laktasi didapatkan hasil bahwa 

terjadi peningkatan produksi ASI, bayi menghisap terus menerus, bayi 

tidak menangis saat disusui dan pasien nampak rileks.. Intervensi pijat 

laktasi dilakukan selama 3 hari berturut-turut,.  Pemberian intervensi 

pertama pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pada pukul 09.000 WITA 

kemudian di evaluasi pada pukul 14.40 hasil yang didapatkan produksi 

ASI 35 ml, ASI mulai lancar keluar. pemberian intervensi hari kedua 

Rabu, 19 Juli 2023 pada pukul 09.20 WITA kemudian di evaluasi pada 

pukul 13.15 hasil  yang didapatkan produksi ASI 80 ml dan ada 

peningkatan 45 ml dari hari pertama, terdapat ASI lancar keluar. 

Pemberian intervensi hari ketiga kamis, 20 Juli 2023 pukul 09.20 

kemudian di evaluasi pada pukul 13.50 hasil yang didapatkan produksi 

ASI 135 ml dan ada peningkatan 55 ml dari hari kedua, terdapat ASI 

lancar keluar dan memancar. Berdasarkan hal ini peneliti berasumsi 

bahwa intervensi  pijat laktasi ini ternyata sangat efektif dan semakin 

sering dilakukan hasil yang diperoleh juga akan semakin bagus dan pijat 

laktasi juga bukan hanya dilakukan oleh perawat tetapi bisa juga 

dilakukan oleh pasien itu sendiri atau keluarga.  

       Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fahmi, 2022) yang 
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mengatakan efek terhadap produksi ASI, produksi ASI lebih banyak dan 

ASI keluar lancar lebih awal yaitu pada hari kedua. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata produksi ASIibu nifas dari 2,45 ml naik 

sebesar 9,80 ml. Hasil uji statistik didapatkan nilai sebesar 0,000 maka 

dapat simpulkan bahwa ada pengaruh setelah dilakukan pijat laktasi 

terhadap produksi ASI  

        Sejalan juga dengan penelitian (Nisa, 2021) menujukakkan bahwa 

produksi ASI sebelum pijat laktasi didapatkan semuanya memiliki 

produksi ASI kurang dan setelah dilakukan pijat laktasi didapatkan 

sebagian besar memiliki produksi ASI yang lancar. Menurut asumsi 

peneliti, produksi ASI pada ibu nifas sebelum dilakukan pijat mengalami 

masalah ASI yaitu tidak lancar, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya 

rangsangan terhadap hormon yang mempengaruhi proses laktasi. Setelah 

dilakukan pijat laktasi produksi ASI ibu bertambah karena pijat laktasi 

dapat menenangkan pikiran ibu, membuat tubuh rileks, menormalkan 

aliran darah, mencegah sumbatan saluran ASI sehingga meningkatkan 

suplay ASI dan bayi dapat menyusu dengan baik.  

B. Analisis Intervensi EPBN  

        Pemijatan laktasi ini menghasilkan ASI yang lebih meningkat. 

Pengeluaran ASI ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu produksi dan 

pengeluaran. Produksi ASI dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan sedangkan 

pengeluaran dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Hormon oksitosin akan 
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keluar melalui rangsangan ke putting susu melalui isapan mulut bayi atau 

melalui pijatan pada tulang belakang ibu bayi, dengan dilakukannya 

pemijatan  ini ibu akan merasa tenang, rileks, meningkatkan ambang rasa 

nyeri dan mencintai bayinya, sehigga dengan begitu hormon oksitosin keluar 

dan ASI pun cepat keluar (Indria Uswatun, 2022) 

         Hormon oksitosin sangat berperan dalam proses pengeluaran ASI. 

Beberapa ibu post pertum sering kali mengalami ketid klancaran pengeluaran 

Asi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi ASI yaitu perilaku 

menyusui, psikologis ibu, fisiologis ibu, sosial kultural ibu dan bayi, berat 

badan lahir bayi. Salah satu cara meningkatkan produksi ASI, salah satunya 

adalah dengan melakukan pemijatan laktasi (Indria Uswatun, 2022).  

          Berdasarkan pada penelitian dengan jumlah 30 responden, 

menunjukkan bahwa 15 responden pada kelompok intervensi dengan nilai 

rata-rata 123,33 dengan standar devisiasi 11,28 , dan 15 responden pada 

kelompok kontrol dengan nilai 88,00 dengan standar devisiasi 7,74. Dengan 

pengujian menggunakan uji statistik t-test independen didapatkan didapatkan 

nilai p=0,000 lebih kecil dari nilai α=0,05. Dengan demikian ada pengaruh 

pijat laktasi terhadap produksi ASI pada ibu post partum.  

         Penelitian ini juga sejalan dengan Malta, 2016. Dimana ia menjelaskan 

bahwa pijat laktasi adalah salah satu cara untuk mengurangi ketegangan dan 

memberikan rasa rileks yang dapat berdampak positif pada pada kelancaran 

produksi ASI karena refleks let down berjalan dengan baik. Studi penelitian 
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yang dilakukan Agustina Catur Setyaningrum dengan jumlah 22 responden 

didapatkan produksi ASI sebelum perlakuan didapatkan data tidak ada 

perbedaan signifikan (p value=0,073), sedangkan setelah perlakuan terdapat 

perbedaan yang signifikan (p value=0.010). ini menunjukkan adanya 

pengaruh pijat terhadap produksi ASI pada ibu post partum 

          Penelitian ini sejalan juga dengan Umy Naziroh dengan hasil penelitian 

25 responden, sebelum dilakukan pemijatan sebagian responden pengeluaran 

ASI nya lancar sejumlah 0 (0%), cukup lancar sejumlah 8 ibu (32%), kurang 

lancar sejumlah 17 ibu (68%), sesudah dilakukan pemijatan sebagian 

responden pengeluaran ASI nya lancar sejumlah 25 ibu (100%). Penelitian ini 

menggunakan uji statistik Wilcoxon dimana menunjukkan bahwa nilai p = 

0.000 < α (0,05) sehingga H1 diterima. Kesimpulannya ini menunjukkan 

adanya pengaruh pijat terhadap kelancaran ASI pada ibu post partum di kab. 

Sidoarjo.  

Asumsi peneliti menjelaskan bahwasannya pijat laktasi yang diterapkan 

peneliti mampu meningkatkan produksi ASI pada ibu post partum dan 

semakin sering dilakukan pijat laktasi akan semakin bagus pula hasilnya dan 

beberapa penelitian juga yang mendukung bahwasannya dilakukan pijat 

laktasi volume produksi ASI ibu menyusui mayoritas memiliki volume 

produksi ASI bertambah baik.  
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C. Keterbatasan  

        Keterbatasan dalam studi kasus ini yaitu pijat laktasi hanya diberikan 

satu kali dalam sehari dikarenakan kondisi pasiennya juga yang harus 

istirahat dan pergantian shift sehingga peneliti tidak bisa melakukan lebih dari 

satu kali dalam sehari.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

           Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada pasien yang menjadi 

responden, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pijat laktasi terbukti bermanfaat untuk meningkatkan produksi ASI dan 

memberikan rasa nyaman pada ibu.  

2. Pengkajian dilakukan pada Ny.A beusia 28 tahun dengan status obstetrik 

G2P1A0 dan memiliki riwayat persalinan Sectio Caesarea   

3. Diagnosis keperawatan menyusui tidak efektif, nyeri akut, dan resiko 

infeksi.  

4. Intervensi keperawatan yang menjadi fokus peneliti ini  yakni pijat 

laktasi untuk mengatasi masalah menyusui tidak efektif  

5. Pelaksanaan implementasi keperawatan dilakukan selama 3 hari berturut-

turut dalam upaya untuk meningkatkan produksi ASI  

6. Proses evaluasi keperawatan pada pasien didapatkan hasil bahwa terjadi 

peningkatan produksi ASI  

7. Pijat laktasi membuat pasien merasa rileks sehingga dapat menstimulus 

produksi  hormon prolaktin dan oksitosin pada ibu menyusui untuk 
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meningkatkan produksi ASI. 

B. Saran  

       Berdasarkan hasil studi kasus, ada beberapa saran yang 

direkomendasikan oleh peneliti yang kiranya dapat menjadi pertimbangan:  

1. Bagi Peneliti Selanjutnya  

         Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memakai dua reposnden 

untuk melihat perbandingan bagaimana reaksi intervensi yang diberikan 

apakah antara pasien yang satu dengan yang kedua yang memiliki 

masalah yang sama apakah hasilnya juga akan sama.  

2. Bagi Perawat  

       Sebagai referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan di 

ruangan dimana tindakan ini bisa menjadi sakah satu tindakan non 

farmakologi untuk mengatasi masalah gangguan menyusui tidak efektif 

pada ibu post partum.  

3. Bagi institusi Pendidikan  

 Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan dalam 

pemberian asuhan keperawatan pada pasien menyusui tidak efektif  
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Lampiran II: Standar Operasional Prosedur Pijat Laktasi  

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pijat Laktasi 
 

Pengertian Pijat laktasi pada umumnya dilakukan kepada seorang 
ibu yang memiliki m asalah akan produksi ASI, ibu yang 
memiliki produksi ASI tidak lancar sangat di anjurkan 

untuk melakukan pijat laktasi. 

Tujuan g) Menenangkan pikiran  
h) Relaksasi tubuh  

i) Menormalkan aliran darah  
j) Mengatasi bengkak  

k) Meningkatkan suplay ASI  
l) Mencegah sumbatan pada payudara  

Setting Pasien dengan keadaan duduk di kursi dan perawat  

berada di belakang pasien 

Alat dan Bahan e. Kursi  
f. Baby oil  

g. Waslap  
h. Baskom  

Proses Pra interaksi 

6. Kontrak waktu dengan pasien  
7. Menyiapkan alat dan mendekatkan ke pasien  
8. Menyiapkan lingkungan yang nyaman 

9. Mengatur posisi pasien  
10. Mencuci tangan. 

 2. Tahap Orientasi Salam Terapeutik 

a. Perawat mengucapkan salam terhadap pasien 
b. Perawat menanyakan nama panggilan klien. 

4. Evaluasi dan Validasi 
a. Tanyakan tentang perasaan pasien saat ini. 

b. Menanyakan masalah yang dirasakan. 
5. Kontrak 

a. Perawat menjelaskan tujuan pijat laktasi  

b. Perawat menjelaskan prosedur tindakan 

Tahap Kerja  Tahap Kerja 
14. Mencuci tangan  

15. Lakukan pemijatan mulai dari leher, bahu, punggung 
dan payudara lakukan gerakan tersebut 6 kali  

16. Siapkan baby oil  untuk kita balurkan ke punggung 
dan daerah yang akan kita pijat  

17. Gerakan pertama memijat pada daerah leher dengan 
gerakan turun naik  

18. Gerakan kedua memijat pada daerah bahu dengan 

menggunakan ibu jari  
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19. Gerakan ketiga susuri tulang belakang lalu pijat 
diantara sisi tulang belakang dari bawah keatas 

dengan gerakan memutar ibu jari setelah sampai ke 
atas tarik ke samping  

20. Gerakan keempat tarik dari sisi bawah ke atas dan ke 
samping  

21. Gerakan kelima lakukan gerakan mengusap 

menyamping dengan jempol di kedua sisi punggung 
belakang dari bawah sampai atas  

22. Gerakan keenam love sign menggunakan punggung –
punggung jari  

23. Gerakan ketujuh pijat di daerah sekitar tulang belikat 
kiri dan kanan dengan gerakan kebawah  

24. Gerakan kedelapan memijat area payudara 

membentuk kupu-kupu dari dada,tengah hingga 
bawah payudara dan sekitar ketiak  

25. Gerakan kesembilan kompres payudara mengunakan 
air hangat selama 5 menit  

26.  Gerakan kesepuluh pijat lembut bagian luar areola 
mengunakan posisi C-Hold  

Tahap Terminasi  6. Evaluasi Tindakan  
7. Kontrak waktu untuk selanjutnya  

8. Berpamitan pada pasien  
9. Cuci tangan  

10. Dokumentasi  
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