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ABSTRAK 

Nama : ST. Namirah Nurfadillah 

NIM : 70300119031 

Judul : Pengalaman Baby Blues  Syndrome Pada Ibu Postpartum 
 

Baby blues syndrome merupakan depresi golongan ringan yang 

dirasakan oleh beberapa ibu postpartum dengan perasaan dan tingkat 

emosional yang tidak menentu pada minggu pertama setelah 

persalinan. Gejala yang dirasakan berupa seringnya menangis, 

timbul perasaan sedih, cemas, kualitas tidur menurun, kurangnya 

nafsu makan dan menyalahkan diri sendiri. Hal ini dapat berefek 

pada kondisi fisiologis ibu dan tumbuh kembang anak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lebih 

mendalam tentang pengalaman baby blues syndrome pada ibu 

postpartum di wilayah kerja Puskesmas Samata Kab.Gowa,sehingga 

mengetahui apa saja faktor penyebab dan gejala- gejala apa saja yang 

dialami oleh ibu postpartum dengan baby blues syndrome. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling dan teknik analisa data menurut colaizzi. 

Informan berjumlah tiga orang dan hasil penelitiaan ini telah 

disusun menjadi beberapa tema yaitu; Perasaan,perilaku dan fikiran 

ibu yang mengalami baby blues syndrome: penyebab terjadinya 

baby blues syndrome pada ibu postpartum dan; kebutuhan 

psikososial dan spritualitas ibu postpartum pada fase letting go. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dukungan sosial menjadi 

salah satu faktor dominan yang menjadi pencetus ibu postpartum 

mengalami baby blues syndrome. Selain itu ada beberapa faktor 

yang menjadi penyebab ibu mengalami baby blues syndrome yaitu 

ketidakstabilan hormone, umur, metode melahirkan, kurangnya 

dukungan yang didapatkan dari suami maupun keluarga,tahapan 

pendidikan ibu,dan kelelahan. 

 

 
Kata kunci : Fenomenologi, Baby Blues, Depresi, Persalinan, Postpartum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Post partum atau masa nifas merupakan kondisi dimana lahirnya bayi dan 

plasenta yang keluar dari rahim wanita sama seperti sebelum mengandung, periode 

post partum terjadi selama 6 minggu yang berarti akan berlangsung selama 42 hari. 

Yuliana dan Hakim (2020). Periode postpartum dapat disebut sebagai masa dimana 

tubuh ibu akan merasakan perubahan fisik maupun psikologis. Pengalaman 

melahirkan akan menciptakan pengaruh yang besar bagi seorang Wanita dengan 

rentan usia yang tergolong masih muda dan kelahiran anak pertama.   

Pada umumnya ibu postpartum akan merasakan perbedaan fisiologis 

ataupun psikologis. Tidak mengherankan apabila seorang ibu akan merasakan 

perubahan atas sikapnya. Perubahan atas sikap dan suasana hati seorang ibu 

dipengaruhi karena adanya peningkatan hormone kortisol pada tubuh ibu. 

Perubahan-perubahan yang mengakibatkan adanya perbedaan fisik dan tingkat 

emosional yang lebih kompleks akan memerlukan sebuah proses penyesuaian 

kepada pola hidup dengan proses kehamilan yang terjadi (Sofiana, 2022). 

Perubahan fisiologis dari ibu postpartum meliputi perubahan pada sistem 

reproduksi, sistem endokrin, sitem perkemihan, abdomen,sistem gastrointenstinel 

dan sistem musculoskeletal. Sedangkan, proses adaptasi psikologis ialah suatu 

proses adaptasi postpartum yang meliputi tiga fase seperti fase taking in, fase taking 

hold, dan fase letting go (Zulfa, 2022).  
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Pada masa adaptasi psikososial seorang ibu akan merasakan perasaan yang 

tidak menentu, seperti kepanikan dan kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga 

kondisi ini akan membuat ibu menjadi tertekan dan merasa tidak dapat bertanggung 

jawab untuk merawat bayinya. Kejadian seperti inilah yang dapat disebut sebagai 

kegagalan beradaptasi pada psikososial. Dampak dari kegagalan adaptasi 

psikososial seperti gangguan postpartum blues atau biasa disebut sebagai baby 

blues  syndrome, postpartum depression, dan postpartum psikosis atau gangguan 

kejiwaan pasca partum (Rosa et al., 2021). 

Terdapat tiga macam gangguan kejiwaan pada masa postpartum pada ibu 

yakni postpartum blues seperti maternitas blues atau baby blues  syndrome, depresi 

postpartum dan psikososial partum. Baby blues  syndrome merupakan suatu 

sindrom dengan terganggunya kestabilan emosi dengan skala ringan pada seorang 

ibu postpartum sebagai dampak dari proses adaptasi kelahiran bayi yang terjadi 

dalam beberapa jam sampai dengan 2 minggu atau 14 hari postpartum, biasanya 

puncak klimaks pada ketidakseimbangan emosi dan suasana hati terjadi pada hari 

ke tiga atau ke lima. Baby blues  syndrome dapat diumpamakan dengan kejadian 

gunung es yang artinya susah untuk di kenali karena masyarakat terlanjur 

menganggap sepeleh gangguan kejiwaan dan beranggapan jika gangguan ini adalah 

hal yang sangat wajar terjadi pada seorang ibu yang baru saja melahirkan sebagai 

bentuk kasih sayangnya kepada bayi mereka. Sehingga banyak seorang ibu yang 

tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sedang merasakan baby blues  syndrome 

(Annisa. et al., 2022). 
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Diperkirakan hampir 50-70% seluruh wanita pasca melahirkan akan 

mengalami baby blues  atau postnatal syndrome yang terjadi pada hari ke 4-10 

pasca partum Nova & Zagoto (2020). Terdapat data dari WHO (2018) yang 

mengatakan bahwa kejadian postpartum blues di seluruh dunia berkisar pada angka 

0,5% hingga 60%. Sedangkan menurut Hidayatet et al (2022) telah terhitung 

sebanyak 10% hingga 19% Wanita pasca partum akan merasakan depresi 

postpartum. Telah dilaporkan bahwa anxiety postpartum dialami oleh 4% sampai 

39% dari semua Wanita prenatal dan diperkirakan sekitar 16% anxiety dialami oleh 

semua Wanita.  

Di Asia masalah postpartum blues tercatat sebanyak 3,5% hingga 63,3% 

(Klainin dan Arthur, 2019). Walaupun, angka kejadian depresi pada ibu selama 

masa kehamilan di negara berkembang lebih diatas dari pada di negara maju yang 

pravelensinya berkisar antara 7,4-13%, fasilitas Kesehatan kejiwaan khusus untuk 

perinatal belum banyak didapatkan di negara berkembang. Khususnya di Indonesia 

jumlah ibu yang mengalami postpartum blues atau baby blues diperkirakan 

mencapai 30% (Kemenkes RI, 2019).  

Nyatanya, di Indonesia sudah terdapat data sebanyak 22,4% seorang ibu 

merasakan depresi pasca partum (postpartum depression). Sedangkan Dari hasil 

penelitian Aryani et al (2022) telah diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa 

sebanyak 50% ibu yang mengalami baby blues  setelah melahirkan dan 

diperkirakan sejumlah 10% seorang ibu mengalami postnatal depression. Sebanyak 

10 hingga 22% ibu menyatakan mengalami postpartum depression setelah baru saja 

melahirkan.  
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Ibu yang baru saja melahirkan dengan pengalaman pertamanya mengalami 

postpartum psikosis banyak 10 sampai 22% kasus terjadi. Sedangkan, Tulak et al 

(2019) mengemukakan pada hasil penelitian yang mereka lakukan di RS Elim 

Rantepao yang berada di Provinsi Sulawesi selatan terkhusus di daerah Kabupaten 

Toraja Utara bahwa terdapat 5 ibu postpartum yang dinyatakan mengidap baby 

blues  syndrome di tahun 2017 hingga tahun 2018.  

Meski dari itu terdapat beberapa faktor budaya dan kapasitas tenaga 

Kesehatan yang menjadi penghalang untuk menangani masalah depresi pasca 

partum ini secara optimal. Sistem penanggulangan Kesehatan mental perinatal tidak 

dapat di nomor satukan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Pemerintah 

hanya membentuk sebuah program yang berfokus pada kematian ibu dan bayi yang 

sampai saat ini masih cukup tinggi di antara negara-negara di Asia tenggara 

(Kemenkes RI, 2019). 

Di Indonesia sendiri angka kematian ibu masih terbilang sangat tinggi. 

Tercatat pada data SUPAS 2015 telah ditemukan kasus ibu meninggal sebanyak 

305 kasus di setiap 100.000 kelahiran hidup. Di pulau jawa dan bali pada tahun 

yang sama terdapat kasus kematian ibu sebanyak 247 kasus. Provinsi jawa timur 

dinyatakan sebagai provinsi dengan tingkat kematian yang terbilang berada diatas 

dari rata-rata. SDGs telah membentuk sebuah program yang menargetkan bisa 

mengurangi angka kematian ibu pada tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 

kelahiran hidup.  

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan data terbaru yang 

menyatakan bahwa angkat kematian ibu di Provinsi tersebut telah menunjukkan 
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angka 98,39 per 100.000 kelahiran hidup per tahun 2020. Di tahun yang sama 

pemerintah kabupaten Jember mengumumkan bahwa kabupaten mereka menjadi 

kota satu-satunya yang angka kematian ibu mencapai angkat tertinggi sebanyak 

173,53 per 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Jawa Timur. Daripada itu, Kota 

Madiun menjadi kota yang angka kematian ibu memperlihatkan angka terendah 

yakni 40,14 per 100.000 kelahiran hidup (Nursiyono dan Apriyani, 2022). 

Adapun gejala yang menunjukkan adanya baby blues  syndrome atau 

depresi postpartum seperti lebih sering menangis secara tiba-tiba dan menerus, 

timbulnya perasaan sedih, kehilangan nafsu untuk makan, menurunnya kualitas 

tidur sehingga menimbulkan efek lelah dan kesulitan dalam beraktifitas, selalu 

merasa was-was terhadap siapapun, merasa tidak diberi perhatian oleh orang 

disekitarnya, mulai sering menghakimi diri sendiri, tidak memiliki impian. Dampak 

dari semua gejala ini akan membuat seorang ibu akan mengabaikan bayi atau anak 

kandungnya sendiri (Fatmawati & Gartika, 2021).  

Maka dari itu seorang ibu yang baru saja melewati proses persalinan yang 

tidak mudah sangat patut diberikan support oleh keluarga terlebih dari suami. 

Support yang diberikan oleh seorang suami bisa berwujud dukungan psikologis dan 

fisiologis maupun material. Selain daripada itu dalam kehidupan berumah tangga 

suami diharapkan inisiatif dalam memberikan sebuah bantuan kepada seorang isrti 

atau ibu sehingga terciptanya perasaan nyaman karena hadirnya cinta dan perhatian 

di dalam rumah tangga tersebut (Aryani et al., 2022). 

Meskipun syndrome baby blues  atau postpartum depression masih 

tergolong gangguan mental yang ringan tetapi jika tidak diberikan penanganan yang 
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baik serta tidak adanya dukungan dari orang sekitar akan membuat syndrome ini 

menjadi gangguan jiwa yang serius sehingga dapat menimbulkan beberapa anggota 

keluarga yang ikut merasa cemas, panik dan stress. Baby blues  syndrome dengan 

skala yang ringan dapat di tangani dan dikurangi risikonya dengan memperbanyak 

aktivitas fisik sehingga menimbulkan energi positif yang baik untuk diri sendiri 

(Annisa et al., 2022). 

Untuk menangani dan mengurangi resiko dari baby blues  syndrome atau 

postpartum depression, seorang ibu disarankan untuk melakukan olahraga senam 

atau yoga yang di anggap bisa menangani depresi sebagai pengobatan non-

farmakologis Abadiavil et al (2021). Pada hakikatnya, ibu pasca persalinan sangat 

membutuhkan sebuah ajakan untuk melakukan relaksasi dengan mengamalkan 

sikap tawakkal atau berserah diri, menerima keadaan diri sendiri, mengampuni diri 

sendiri dan orang lain, serta mencoba untuk mengontrol beberapa jenis emosi yang 

dapat dirasakannya (Indriani, 2022). 

Berdasarkan data dari Puskesmas Samata Kabupaten Gowa menyatakan 

bahwa pada bulan januari hingga bulan desember tahun 2021 terdapat sebanyak 108 

ibu partus, 23 diantaranya merupakan ibu grandemultipara (ibu partus yang 

memiliki pengalaman melahirkan lebih dari 3 kali),37 diantaranya termasuk ibu 

multigravida (ibu partus yang telah memiliki pengalaman melahirkan) dan 48 

diantaranya ialah ibu primigravida (ibu partus yang pertama kali melahirkan).  

Terdapat data yang menunjukkan bahwa ibu partus yang berusia 25 tahun 

ke bawah berjumlah 48 orang. Sedangkan, di bulan januari hingga tanggal 15 

desember 2022 terdapat ibu partus sebanyak 110 orang, 20 diantaranya termasuk 
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ibu grandemultipara, 35 diantaranya merupakan ibu multigravida, dan 55 

diantaranya tergolong ibu primigravida. Dan tercatat sebanyak  53 ibu yang 

melahirkan masih berusia dibawah 25 tahun di Puskesmas Samata Kabupaten 

Gowa. Berdasarkan data 2 tahun terakhir dari Puskesmas Samata Kab.Gowa 

terdapat peningkatan ibu primigravida dan peningkatan ibu partus yang berusia 

dibawah 25 tahun.  

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu bidan di 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa, bahwasanya tingkat emosional seorang ibu 

partus di pengaruhi dengan pengalaman melahirkan sebelumnya, semakin banyak 

pengalaman melahirkan seorang ibu partus maka ibu lebih bisa mengontrol 

emosinya pada saat proses persalinan terjadi. Begitupun, dengan usia ibu partus, 

walaupun usianya terbilang masih muda tetapi jika ia memiliki pengalaman 

persalinan sebelumnya, maka proses persalinannya akan berjalan lancar. Sama 

halnya dengan, ibu partus berusia muda yang termasuk dalam kategori 

primigravida, maka sepanjang proses persalinan berlangsung emosinya tidak dapat 

terkontrol. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis tertarik untuk meneliti 

tentang Pengalaman baby blues  syndrome pada ibu postpartum (masa nifas). 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dibidang 

keperawatan jiwa khususnya terkait pengalaman baby blues  syndrome pada ibu 

postpartum (masa nifas). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas yang menyatakan bahwa dampak dari 

baby blues  syndrome pada ibu postpartum dapat mengancam Kesehatan jiwa pada 

ibu dan menghambat tumbuh kembang anaknya. maka dapat dilakukan penelitian 

tentang bagaimana pengalaman baby blues  syndrome pada ibu postpartum ?. 
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C. Kajian Pustaka 

Tabel 1: Kajian Pustaka 

No 
Judul/peneliti/tahun/

nama jurnal/jumlah 

halaman 

Tujuan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

/sampel/ alat 

ukur/ 

analisis data 

Perbedaan 

Penelitian 

1.  Hubungan Dukungan 

Suami Dengan 

Kejadian Postpartum 

Blues pada ibu 

Primipara : Rima 

Nurkhasanah, Erlin 

Novitasari, N.G.A.N 

Oka widowati, 

(2022) : Jurnal 

Ilmiah Kesehatan 

Rustida : 6. 

Mendeskripsika

n hubungan 

dukungan suami 

dengan kejadian 

postpartum 

blues pada ibu 

primipara di 

Praktik mandiri 

Bidan Agung 

Oka 

Desa gendoh, 

kecamatan 

Sempu, 

Kabupaten 

Banyuwangi, 

Tahun 

2021. 

Dukungan 

suami, ibu 

primipara, 

post partum 

blues. 

Metode 

analitik 

dengan 

desain cross 

sectional/ 

ibu 

postpartum 

di Praktik 

mandiri 

bidan Agung 

Oka/ Chi-

square 

dengan 

SPSS. 

Pada penelitian 

yang dilakukan 

oleh  Rima 

Nurkhasanah, 

Erlin Novitasari, 

N.G.A.N Oka 

widowati hanya 

berfokus pada 

hubungan 

dukungan suami 

dengan kejadian 

postpartum pada 

ibu primipara di 

bidan Agung 

Oka dengan 

menggunakan 

metode 

penelitian 

analitik dengan 

desain cross 

sectional 

Sedangkan 

dalam penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

ialah mengetahui 

bagaimana 

pengalaman ibu 

post partum yang 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

yang digunakan 

adalah ibu 

postpartum atau 

ibu postpartum 

yang pernah 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

yang digunakan 
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ialah ibu 

postpartum di 

wilyah kerja 

Puskesmas 

Samata. 

2. Hubungan dukungan 

sosial dengan 

kejadian postpartum 

blues pada ibu 

postpartum di 

wilayah kerja 

puskesmas pomala : 

Mariany ,Rosani 

Naim, Iis Afrianty, 

(2022) : Jurnal surya 

medika : 6. 

Mendeskripsika

n hubungan 

dukungan sosial 

dengan kejadian 

postpartum 

blues pada ibu 

postpartum di 

wilayah kerja 

puskesmas 

pomala. 

Dukungan 

sosial, 

Postpartum 

blues, Ibu 

postpartum

. 

Analitik 

korelasi 

dengan 

desain 

Cross-

Sectional,Ib

u 

postpartum 

sebanyak 50 

orang, 

EDPS, 

Kuisioner. 

Pada penelitian 

ini berfokus pada 

hubungan 

dukungan sosial 

dengan 

terjadinya 

postpartum blues 

pada ibu 

postpartum di 

wilayah kerja 

puskesmas 

pomala 

Sedangkan 

dalam penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

ialah mengetahui 

bagaimana 

pengalaman ibu 

post partum yang 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

yang digunakan  

adalah ibu 

postpartum atau 

ibu postpartum 

yang pernah 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

ibu postpartum 

di wilayah kerja 

Puskesmas 

Samata. 

3. Jenis Persalinan, 

Kesiapan Ibu dan 

Komplikasi/Penyulit 

Persalinan 

berhubungan dengan 

Pospartum Blues di 

Desa Sukawening 

: Monika Supriyanti 

(2022): Open acces 

Untuk 

menganalisis 

hubungan antara 

jenis persalinan, 

kesiapan ibu, 

komplikasi/peny

ulit persalinan 

dengan kejadian 

postpartum 

blues. 

Jenis 

persalinan, 

kesiapan 

ibu, 

komplikasi/

penyulit 

persalinan, 

postpartum 

blues. 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan c

ross-

sectional 
:sampel 

sebanyak 67 

sampel 

Pada penelitian 

yang di teliti oleh 

Monika 

Supriyanti 

membahas 

tentang 

bagaimana 

hubungan antara 

jenis persalinan, 

kesiapan ibu, 
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Jakarta journal of 

health sciences: 7 
:Teknik tota

l sampling 

:Analisis 

univariat 

dan 

bivariat chis

quare : 
Instrumen 

dalam 

penelitian 

menggunaka

n kuesioner. 

komplikasi/peny

ulit persalinan 

dengan kejadian 

postpartum blues 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kuantitatif 

Sedangkan 

dalam penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

ialah mengetahui 

bagaimana 

pengalaman ibu 

post partum yang 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

yang digunakan 

adalah ibu 

postpartum atau 

ibu postpartum 

yang pernah 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan memakai 

metode 

penelitian 

kualitatif.  

4. Gambaran kejadian 

gejala baby blues  

pada ibu postpartum 

berdasarkan 

karakteristik Rumah 

Sakit Dr. Slamet 

Garut tahun 2018 : 

Iceu Mulyati & 

Silvia Khoerunisa, 

(2019) :  Jurnal 

Kesehatan Indra 

Husada: 7. 

Pada Penelitian 

yang di lakukan 

oleh Iceu 

Mulyati & Silvia 

bertujuan untuk 

mendeskripsikan 

bagaimana 

gambaran gejala 

baby blues  pada 

ibu postpartum 

berkaitan 

dengan 

karakteristik di 

Rumah Sakit Dr. 

Slamet Garut. 

Gambaran,

Ibu 

postpartum 

di RS DR 

Slamet, 

Baby blues 

, Jenis 

persalinan, 

umur, 

paritas dan 

pekerjaan. 

Metode 

deskriptif : 

Ibu 

postpartum 

di RS DR 

Slamet : 

Purposive 

sampling : 

Univariat. 

Pada penilitian 

ini membahas 

tentang 

gambaran 

kejadian gejala 

baby blues  pada 

ibu postpartum 

berkatan dengan 

karakterisitik di 

rumah sakit Dr 

Slamet Garut 

dengan populasi 

sampel ialah ibu 

postpartum yang 

berada di RS Dr 

Slamet Garut 

dengan metode 

penelitian 

menggunakan 

metode 
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deskriptif  

Sedangkan 

dalam penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

ialah mengetahui 

bagaimana 

pengalaman ibu 

post partum yang 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

yang digunakan 

adalah ibu 

postpartum atau 

ibu postpartum 

yang pernah 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

ialah ibu 

postpartum  yang 

berada di 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Samata 

menggunakan 

metode kualitatif 

fenomenologi. 

5. Penurunan gejala 

baby blues  melalui 

terapi musik klasik 

mozart pada ibu 

postpartum : Fitri 

Nuriya Santy, Siti 

Noviana Wahid, 

(2019) : Jurnal 

kesehatan panca 

bhakti lampung : 8. 

Mengetahui dan 

menganalisis 

keefektifan dari 

terapi musik 

klasik mozart 

untuk 

mengurangi 

gejala baby 

blues  pada ibu 

postpartum. 

Baby blues 

, musik 

klasik 

mozart, ibu 

postpartum

. 

Metode 

kualitatif,ibu 

postpartum, 

EPDS, 

Skrining & 

kuesioner. 

Pada penelitian 

yang dilakukan 

oleh Fitri nuriya 

santy dan Siti 

Noviana Wahid 

berfokus pada 

keefektifan dari 

pemberian 

intervensi terapi 

musik klasik 

mozart pada ibu 

post psrtum yang 

mengalami baby 

blues  syndrome 

Sedangkan 

dalam penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

ialah mengetahui 

bagaimana 

pengalaman ibu 
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post partum yang 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

yang digunakan 

adalah ibu 

postpartum atau 

ibu postpartum 

yang pernah 

mengalami baby 

blues  syndrome 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif dengan 

desain 

fenomenologi, 

sampel dari 

penelitian yang 

akan peneliti 

buat ialah ibu 

postpartum di 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Samata. 

6. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

terjadinya 

postpartum blues 

pada ibu postpartum 

di Puskesmas Umban 

Sari Pekanbaru,Wira 

Ekdeni Alfa, (2022) 

Jurnal menara ilmu, 

9. 

Mengetahui apa 

saja faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

terjadinya 

postpartum 

blues pada ibu 

postpartum di 

Puskesmas 

Umban Sari 

Pekanbaru. 

Pendidikan

,Umur,Duk

ungan 

keluarga, 

ibu 

postpartum

, 

postpartum 

blues. 

Metode 

kuantitatif 

analitik 

korelasi 

dengan 

desain cross-

sectional, 

accidental 

sampling, 

Kuisioner. 

Pada penelitian 

yang dilakukan 

oleh Wira 

Ekdeni Alfa 

hanya berfokus 

pada faktor 

penyebab 

terjadinya 

postpartum blues 

pada ibu 

postpartum 

dengan 

menggunakan 

metode kuantitaf 

Sedangkan 

dalam penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

ialah mengetahui 

bagaimana 

pengalaman ibu 

post partum yang 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 



24 
 

 
 

yang digunakan 

adalah ibu 

postpartum atau 

ibu postpartum 

yang pernah 

mengalami baby 

blues  syndrome 

menggunakan 

metode kualitatif 

fenomenologi. 

7. Pengalaman 

komunikasi ibu 

dengan baby blues  

syndrome dalam 

paradigma naratif, 

Mia Dwianna 

Widyaningtyas, 

(2019) Jurnal 

manajemen 

komunikasi, 12. 

Mendeskripsika

n pengalaman, 

perasaan dan 

pandangan ibu 

mengenai baby 

blues . 

Pengalama

n,ibu 

postpartum

, baby blues  

syndrome, 

paradigma 

naratif. 

Studi 

Fenomenolo

gi,ibu 

postpartum, 

metode 

collaiz, 

wawancara. 

Pada penelitian 

yang dilakukan 

oleh Mia 

Dwianna 

Widyaningtyas 

berfokus pada 

pengalaman ibu 

postpartum 

mengenai 

perasaan dan 

pandangannya 

terhadap baby 

blues  syndrome 

dengan 

menggunakan 

metode study 

fenomenologi 

Sedangkan 

dalam penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

ialah mengetahui 

bagaimana 

pengalaman ibu 

post partum yang 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

yang digunakan 

adalah ibu 

postpartum atau 

ibu postpartum 

yang pernah 

mengalami baby 

blues  syndrome 

menggunakan 

metode 

kualitatif. 

8. Hubungan Dukungan 

Suami Dengan 

Mendeskripsika

n hubungan 

Dukungan 

suami,post

Metode 

kuantitatif, 

Pada penelitian 

yang di lakukan 
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Kejadian Post 

Partum Blues Di 

Wilayah 

Perkotaan,Samria & 

Indah Haerunnisa, 

(2021) Jurnal 

kesehatan 

masyarakat, 6. 

dukungan suami 

dengan kejadian 

postpartum 

blues pada ibu 

postpartum. 

partum 

blues, ibu 

postpartum

, perkotaan. 

Suami dan 

Ibu 

postpartum, 

purposive 

sampling, 

kuesioner. 

oleh Samria & 

Indah 

Haerunnisa 

berfokus pada 

hubungan 

dukungan suami 

terhadap ibu 

postpartum 

dengan 

postpartum blues 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dengan sampel 

ialah suami dan 

ibu postpartum, 

Sedangkan 

dalam penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

ialah mengetahui 

bagaimana 

pengalaman ibu 

post partum yang 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

yang digunakan 

adalah ibu 

postpartum atau 

ibu postpartum 

yang pernah 

mengalami baby 

blues  syndrome. 

9. Hubungan dukungan 

keluarga dengan 

kejadian baby blues  

pada  Ibu postpartum 

di desa pulau terap 

tahun 2022 : Ance 

siallagan,Helinida 

saragih,Ernita rante, 

Rosa desri, (2022) : 

Jurnal ilmiah 

penelitian Kesehatan 

: 8. 

Mendeskripsika

n bagaimana 

hubungan 

dukungan 

keluarga dengan 

kejadian baby 

blues  pada ibu 

Postpartum di 

desa pulau terap 

tahun 2022. 

Dukungan 

keluarga, 

Ibu 

postpartum

, baby blues  

syndrome. 

Penelitian 

korelasional 

dengan 

pedekatan 

cross 

sectional, 

ibu 

postpartum, 

total 

sampling, 

kuesioner. 

Pada penelitian 

yang di lakukan 

oleh Samria & 

Indah 

Haerunnisa 

berfokus pada 

hubungan 

dukungan suami 

terhadap ibu 

postpartum 

dengan 

postpartum blues 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dengan sampel 
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ialah suami dan 

ibu postpartum, 

Sedangkan 

dalam penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

ialah mengetahui 

bagaimana 

pengalaman ibu 

post partum yang 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

yang digunakan 

adalah ibu 

postpartum atau 

ibu postpartum 

yang pernah 

mengalami baby 

blues  syndrome. 

10. Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

baby blues  syndrome 

pada ibu post partum 

di RSUD dr. Zainoel 

Abidin Banda Aceh 

City : Roza Aryani, 

Afriana,Faranita, 

(2022) : Jurnal of 

Healthcare 

Technology and 

Medicine : 12. 

Mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan baby 

blues  syndrome 

pada ibu 

postpartum. 

Baby blues  

syndrome, 

ibu 

postpartum

. 

Metode 

korelatif, ibu 

postpartum, 

sampling 

kuota, 

kuesioner. 

Pada penelitian 

ini berfokus pada 

apa saja faktor 

yang 

berhubungan 

dengan baby 

blues  syndrome 

menggunakan 

metode korelatif 

dengan sampel 

yaitu ibu 

postpartum  

Sedangkan 

dalam penelitian 

yang akan 

peneliti lakukan 

ialah mengetahui 

bagaimana 

pengalaman ibu 

post partum yang 

mengalami baby 

blues  syndrome 

dengan sampel 

yang digunakan 

adalah ibu 

postpartum atau 

ibu postpartum 

yang pernah 

mengalami baby 

blues  syndrome. 
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D. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara lebih 

mendalam tentang pengalaman baby blues  syndrome pada ibu postpartum 

di wilayah kerja Puskesmas Samata Kab.Gowa, sehingga dapat mengetahui 

apa saja faktor penyebab dan gejala-gejala apa saja yang dialami oleh ibu 

postpartum dengan baby blues  syndrome. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Sebagai media pembelajaran, dapat memberikan pengalaman 

belajar dan meningkatkan pengetahuan dalam penelitian sehingga dapat 

dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Tenaga Perawat  

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi praktisi keperawatan 

dalam melakukan perannya di dalam pelayanan Kesehatan secara 

professional. 

3. Bagi Dinas Kesehatan dan Institusi Terkait  

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

bagi petugas kesehatan untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat 

pada umumnya dan ibu hamil pada khususnya tentang baby blues  syndrome 

dan cara pencegahannya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Baby Blues Syndrome 

1. Pengertian Baby Blues  Syndrome 

Baby blues  syndrome merupakan pengalaman yang dirasakan oleh 

beberapa ibu postpartum dengan perasaan dan tingkat emosional yang tidak 

menentu yang dialami di hari pertama dan minggu pertama mereka menjadi 

seorang ibu. Sebanyak 50% hingga 80% ibu pasca partum selalu merasakan 

kesedihan, kemarahan, dan ansietas yang mendadak Widyaningtyas 

(2019). Zulfa (2022) juga menyebutkan bahwa Baby blues  syndrome 

diyakini sebagai suatu masalah gangguan emosional yang ringan dan sering 

sekali dianggap sepeleh oleh ibu pasca partum,keluarga,orang sekitar 

maupun tenaga kesehatan. Meskipun, baby blues  syndrome ini selalu 

diwajarkan oleh beberapa pihak, tetapi jika tidak diberikan penanganan 

yang baik maka syndrome ini akan bertumbuh menjadi gangguan kejiwaan 

dengan tingkat depresi yang berat. Akibat dari syndrome ini akan 

memberikan pengaruh yang buruk bagi keharmonisan rumah tangganya 

dan menganggu proses tumbuh kembang anak. 

Baby blues  syndrome atau maternity blues menurut Hafsa (2022) 

merupakan kondisi yang wajar terjadi pada ibu dengan pengalaman pertama 

kali melahirkan. Kondisi ini disebut sebagai bentuk gangguan jiwa atau 

deperesi postpartum dengan gejala depresi ringan yang periode terjadinya 

diantara hari kedua hingga hari ke 14 pasca persalinan terjadi. Postpartum 
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depression atau baby blues  syndrome ini biasanya ditandai dengan adanya 

kemurungan dan perasaan lebih sensitif dari biasanya yang ibu rasakan 

kepada bayi mereka.  

Baby blues  syndrome sendiri merupakan keadaan yang terjadi pasca 

7 hari persalinan yang dirasakan oleh ibu, di waktu ini ibu akan mengalami 

perasaan sedih dengan frekuensi terjadinya lebih sering dari sebelumnya. 

Postpartum blues atau biasa disebut dengan maternity blues atau baby blues  

syndrome ini di kaitkan dengan kejadian gunung es yang gejalanya sangat 

susah untuk dikenali apalagi masyarakat umum masih melihat kondisi ini 

sebagai hal yang sangat biasa untuk terjadi pada ibu pasca persalinan 

sebagai bagian dari sikap perhatian ibu kepada bayinya. Gangguan jiwa ini 

dapat terjadi ketika seorang ibu tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan 

gaya hidup dari semenjak hamil dan melahirkan, maka tak heran jika banyak 

ibu yang tidak mengetahui jika sebenarnya ia sedang mengalami post 

partum blues atau baby blues  syndrome. 

Seorang wanita dimulai dari ia mengandung,melahirkan sampai 

pada proses mengasihi  akan membuat emosionalnya meningkat kondisi ini 

yang dikenal sebagai baby blues  syndrome. Pada agama islam telah 

disebutkan bahwa proses melahirkan dikatakan sebagai masa-masa yang 

berat dan dapat memberikan dampak bagi kesehatan jiwa seorang ibu. 

Hingga diakui sebagai kondisi baby blues  syndrome ini dengan wahnan ala 

wahni yang karena menurut al-Qurthubi dalam tafsirannya al-Jami’li 

Ahkam kalimat itu diberikan karena pada dasarnya Wanita hanyalah 
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makhluk yang tidak cukup kuat secara fisiologis sehingga kehamilan 

dianggap dapat menyebabkan kelemahan itu meningkat. Bahkan di Al-

Quran telah digambarkan bahwa untuk menjadi seorang ibu maupun 

menjadi orang tua bukanlah hal yang tidak mudah sehingga Allah SWT 

berfirman pada QS Al-Luqman/31:14 yang berbunyi : 

 

لهُُۥْفِىْعَامَي نِْأنَِْْ نٍْوَفِصََٰ ْوَه  ناًْعَلَىَٰ هُۥْوَه  لِدَي هِْحَمَلتَ هُْأمُُّ نَْبِوََٰ نسََٰ ِ ي ناَْٱلْ  وَوَصَّ

ْٱل مَصِيرُْ لِدَي كَْإلَِىَّ ْلِىْوَلِوََٰ كُر   ٱش 

Terjemahnya : 

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 

orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku 

kembalimu.” (QS.Luqman/31 : 14) 

Kemenag mengungkapkan tafsiran pada ayat ini, ada beberapa 

alasan mengapa seorang anak harus bebakti kepada kedua orangtuanya. 

antara lain : 

a) Ayah dan ibu telah memberikan beberapa bentuk kasih sayang yang tak 

terhingga untuk anak-anaknya. Dimulai dari membesarkan, 

memberikan ia pelajaran, merawatnya dengan penuh kasih hingga 

melengkapi kebutuhan anak-anaknya sehingga anak tersebut tak merasa 

kekurangan satu pun. 
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b) Seorang anak ialah benih-benih cinta, buah hati dan belahan jiwa 

orangtuanya. sama halnya dengan sabda Rasulullah kepada anaknya 

yang berbunyi " Fatimah ialah buah hatiku " 

c) Seluruh keperluan anak-anaknya, seperti minum, makan, penutup badan 

hingga kebutuhan yang lainnya adalah bentuk tanggung jawab dari 

orangtua.  

Kesimpulan tafsiran ayat ini yang dikemukakan oleh Kemenag ialah 

kenikmatan yang tak terhingga artinya yang dirasakan oleh manusia 

hanyalah kenikmatan yang berasal dari Allah SWT, setelah itu kenikmatan 

yang di dapatkan dari orang tua atau ayah dan ibunya. Semua jenis perbuatan 

akan menerima respon dari perbuatan itu masing-masing. Kelakuan baik 

akan di balas dengan ganjaran yang baik juga dan dilipat gandakan 

pahalanya seperti mendapatkan balasan surga. Begitu pula dengan 

perbuatan yang tidak baik atau jahat suatu saat nanti akan menerima 

ganjaran yang serupa dengan mendapatkan balasan azab neraka. 

Postpartum blues atau baby blues  syndrome ialah kondisi terjadinya 

masalah afek yang masih dibatas normal seperti selalu merasakan 

kegelisahan dan suasana hati yang tak menentu. Baby blues  syndrome ini 

terjadi di hari atau minggu pertama pasca persalinan dan biasanya akan 

bertambah parah di hari ke tiga hingga hari ke lima dan biasanya akan 

berlanjut dalam kurung waktu 14 hari pasca partum. Gangguan afek ini 

dialami sebanyak 50 hingga 80% wanita pasca partum ada beberapa kategori 

masalah kejiwaan yang berkaitan dengan masalah afektif yaitu postpartum 
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blues (baby blues  syndrome), postpartum hypomania (baby pinks), depresi 

postpartum, dan psikosis postpartum.  

Baby blues  syndrome atau postpartum blues adalah gangguan 

kejiwaan yang paling banyak didapatkan pada ibu postpartum Pazriani  

(2021). Sedangkan menurut Sapulette et al (2022) postpartum atau baby 

blues  merupakan depresi yang mengganggu suasana hati yang dapat 

menyebabkan ibu pasca partum sulit beradaptasi dengan psikologinya. Hal 

ini terjadi karena ibu merasa tidak dapat bertanggung jawab dengan peran 

barunya sehingga ibu akan merasakan kesedihan yang berlarut-larut, 

kecemasan yang berlebihan dan rasa bersalah.  

Pada hasil penelitian Global Health Observatory World Health 

Statistics saat Report Mental Health Atlas di tahun 2011, mengatakan 

terdapat sebanyak 13% ibu postpartum di seluruh negara mengidap depresi 

postpartum. Menurut Pazriani (2021) menyatakan sebagian ibu yang 

mengidap gangguan mental dengan baby blues  syndrome atau postpartum 

blues merupakan ibu yang belum siap untuk mengemban peran baru sebagai 

orangtua dan tidak memiliki pengalaman sebelumnya untuk menjadi 

orangtua adalah salah satu pencetus terjadinya postpartum depression (baby 

blues  syndrome). 

2. Waktu dan durasi baby blues  syndrome  

Postpartum depression atau yang biasa disebut dengan baby blues  

syndrome ini dapat terjadi sesaat setelah melahirkan. Menurut Barroh et al 

(2018) mengatakan bahwa baby blues  syndrome terjadi beberapa jam 
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setelah proses persalinan selesai bahkan sampai dengan 2 minggu atau 14 

hari postpartum, biasanya akan bertambah buruk pada hari ke 3 atau hari ke 

5. Sedangkan menurut Adila et al (2019) Baby blues  syndrome akan mulai 

kelihatan di hari ke 2 hingga hari ke 3 pasca partum dan dapat hilang di 1 

hingga 2 minggu kemudian.  

3. Gejala-gejala baby blues  syndrome 

Ibu yang baru saja melewati proses persalinan biasanya akan 

merasakan kelelahan, kecemasan dan suasana hati yang tidak stabil. Adapun 

gejala yang menunjukkan adanya baby blues  syndrome atau depresi 

postpartum yang dialami oleh ibu postpartum yaitu lebih sering menangis 

secara tiba-tiba dan menerus, timbulnya perasaan sedih yang tak beralasan, 

kehilangan nafsu untuk makan, menurunnya kualitas tidur sehingga 

menimbulkan efek Lelah dan kesulitan dalam beraktifitas, selalu merasa 

was-was terhadap siapapun, merasa tidak diberi perhatian oleh orang 

terdekatnya, mulai sering menghakimi diri sendiri, dan menganggap dirinya 

kehilangan banyak impian. Dampak dari semua gejala ini akan membuat 

seorang ibu akan mengabaikan bayi atau anak kandungnya sendiri 

(Fatmawati & Gartika, 2021). 

Selain itu, ada beberapa indikasi menurut Indriani (2022) yang 

menunjukkan adanya gejala-gejala baby blues  yang dialami oleh ibu 

postpartum yaitu  : 

a) Sikap ibu yang berbeda dari biasanya 

b) Emosi yang tidak stabil 
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c) Lebih peka terhadap sesuatu 

d) Merasakan kekhawatiran secara berlebihan 

e) Kelelahan  

f) Kualitas tidur yang menurun 

g) Berat badan yang berubah 

h) Sangat sulit untuk fokus terhadap sesuatu 

i) Timbulnya rasa curiga terhadap semua orang 

j) Mendengar dan melihat sesuatu yang tidak nyata (Skizofrenia) 

k) Percaya pada hal-hal mistis dan mendengar bisikan yang gaib (Delusi) 

l) Mengabaikan bayinya 

Sambas et al (2022) mengatakan ada beberapa gejala yang 

menunjukkan adanya baby blues  syndrome pada ibu diantaranya ialah, ibu 

selalu merasa sedih dan tertekan sehingga ia selalu menangis tanpa alasan 

tertentu dan terjadi secara tiba-tiba, mudah marah, terlalu sensitif terhadap 

siapapun,kurang leluasanya menikmati waktu untuk diri sendiri, mengurung 

diri untuk tidak bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungan, sehingga 

ibu merasa tak becus merawat anaknya bahkan dengan tega tanpa perasaan 

mengacuhkan bayinya. 

Sedangkan gejala baby blues  syndrome menurut Zulfa (2022) salah 

satunya ialah memiliki perasaan yang tak menentu sehingga sering 

merasakan kesedihan secara tiba-tiba dan gangguan afek yang ditandai 

dengan sering menangis tanpa sebab yang tidak pasti bersamaan dengan rasa 

ansietas tinggi, khawatir yang berlebihan kepada bayinya. Seperti yang 
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dikemukakan Widyaningtyas (2019) gejala baby blues  syndrome yang 

paling sering terlihat ialah adanya tetesan air mata yang frekuensi terjadinya 

hampir setiap saat dan ibu post partum dengan gejala baby blues  syndrome 

sudah pasti akan lebih sensitive daripada sebelum persalinan terjadi. 

4. Penyebab terjadinya baby blues  syndrome  

Jannah dan Latifah (2022) mengatakan ada beberapa penyebab 

terjadinya baby blues  syndrome ini pada sebagian ibu pasca persalinan, 

Adapun penyebab yang dimaksud ialah : 

a) Faktor hormonal 

Adalah perubahan parometer pada hormone estrogen, 

progesterone, prolactin, dan estrol yang menurun bahkan meningkat. 

Pasca persalinan seorang ibu akan mengalami yang Namanya 

penurunan kadar estrogen secara terus menerus. Hormone estrogen ini 

memiliki pengaruh pada mobilisasi enzim monoamine oksidase, 

sehingga dapat menyebabkan emosi yang tidak stabil, mood swing dan 

tekanan mental pada ibu pasca partum. 

b) Faktor demografik (usia dan paritas) 

Hersoni et al,.(2022) menyebutkan ibu dengan umur yang masih 

muda untuk mengalami kehamilan dapat meningkatkan dampak yang 

buruk bagi ibu dan anak baik dari penampilan fisik maupun psikis. Usia 

yang tepat bagi ibu untuk merasakan kehamilan dan persalinan berkisar 

antara umur 20 hingga 30 tahun. Di umur seperti ini ibu sudah dianggap 

bisa beradaptasi dengan peran barunya sebagai ibu yang memiliki bayi. 
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Sedangkan, usia dibawah 20 tahun dinilai belum cukup matang dalam 

segi pengetahuan, fisik, kejiwaan, tingkat emosi, dan sulit beradaptasi 

dengan kebiasaan barunya sebagai ibu. 

c) Pengalaman maternitas dan partum 

Ibu yang memilki hambatan pada saat menjalani proses 

kehamilannya akan berdampak buruk kondisi ibu setelah melalui proses 

persalinan. Pada proses persalinan yang menghabiskan banyak tenaga 

dan menguras emosi akan meninggalkan kesan yang tidak baik pada 

psikis ibu. Contohnya, ibu yang terpaksa melakukan operasi sectio 

caesaria secara mendadak akan meningkatkan rasa takut dan kesakitan 

yang dirasakan. 

d) Psikososial ibu 

Psikososial yang dimaksud antaranya tingkat pengetahuan atau 

tingkat Pendidikan, status pernikahan, tidak mengharapkan kehamilan, 

masalah mental ibu di masa lalu, tingkatan ekonomi, dan dukungan 

psikososial yang didapatkan dari orang terdekatnya seperti suami, 

keluarga dan teman. 

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya baby blues  syndrome 

di atas, menurut Aryani et al.,(2022) penyebab terjadinya baby blues  

syndrome yang paling banyak ialah faktor ketidakstabilan hormone, 

umur, metode melahirkan, support dari suami maupun keluarga,tahapan 

Pendidikan ibu,dan kecapekan. Selain itu, Aryani et al.,(2022) juga 

mengemukakan faktor resiko yang dapat terjadi pada postpartum 
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depression atau baby blues  syndrome ialah pendapatan ekonomi yang 

tidak memadai, paritas, ketidakharmonisnya hubungan dengan keluarga 

suami dan orangtua, tidak mendapatkan bantuan dari keluarga atau 

orang terdekat akan merugikan diri selama proses kehamilan dan 

persalinan tiba. 

5. Akibat dari baby blues  syndrome 

Postpartum blues atau baby blues  syndrome merupakan gangguan 

jiwa dengan skala ringan. Tetapi, jika baby blues  syndrome ini tidak 

ditangani secara cepat dan baik maka akan memperparah gangguan tersebut 

sehingga timbul masalah-masalah lain yang sudah pasti membuat ibu akan 

merasa kewalahan mengurus bayi Aryani et al.,(2022). Selain itu, pendapat 

lain mengatakan ketika gangguan psikis ini bertambah buruk akan 

berdampak pada keharmonisan keluarganya serta berpengaruh buruk pada 

tumbuh kembang anaknya (Barroh et al., 2018). 

Berikut dampak yang ditimbulkan karena adanya gangguan 

kejiwaan pada ibu postpartum dengan diagnose baby blues  syndrome : 

a) Bagi ibu 

Dampak baby blues  syndrome bagi ialah ibu akan mengalami 

gangguan suasana hati yang tidak stabil, sering merasa sedih hingga 

mengeluarkan air mata, merasa tidak tenang, kualitas tidur menurun, 

tidak tahu akan melakukan apa, nafsu makan yang menurun, mengalami 
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harga diri rendah dengan merasa tak berarti dan tak berguna, dan tidak 

lagi memiliki pencapaian di dalam hidup  (Yuspita et al., 2022). 

b) Bagi anak  

Baby blues  syndrome juga berdampak pada tumbuh kembang 

anak. Biasanya anak akan mengalami kesulitan untuk menjalin 

hubungan dengan ibunya. Resiko terjadinya masalah terhadap sikap 

atau tingkah laku anak serta gangguan kognitif bisa meningkat sehingga 

dapat mengancam kondisi anak ( Hersoni et al.,2022). 

c) Bagi suami dan keluarga terdekat 

Ketika gangguan psikis ini bertambah buruk maka akan 

memberikan dampak pada keharmonisan keluarganya karena ibu 

dengan gangguan baby blues  ini akan lebih sering kelihatan 

murung,sedih, emosi yang tak bisa ia kendali, terlalu sensitive hingga 

mudah tersinggung serta ibu akan mengurung dirinya sendiri sehingga 

membuat seorang suami maupun keluarga bingung untuk menghadapi 

perubahan perilaku dari ibu yang mengalami baby blues  syndrome 

(Barroh et al., 2018). 

6. Penanganan baby blues  syndrome  

Indriani (2022) mengatakan ada beberapa cara untuk mengatasi 

baby blues  syndrome kepada ibu postpartum. Diantaranya ialah : 

a) Ibu diharapkan bisa lebih memperbanyak mengingat kepada Allah SWT 
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Kita sebagai makhluk ciptaan tuhan hendaknya selalu berusaha 

untuk lebih dekat kepada sang pencipta. Karena Ketika kita selalu 

megingat Allah maka sudah dipastikan hati dan fikiran kita merasa lebih 

damai. Seperti yang telah dicantumkan didalam QS al- Ra’d/13: 28  

yang berbunyi :  

ْْ مَئِنُّ ِْتطَ  رِْٱللََّّ ِْْۗألَََْبِذِك  رِْٱللََّّ ْقلُُوبهُُمْبِذِك  مَئِنُّ ٱلَّذِينَْءَامَنوُاْ۟وَتطَ 

 ٱل قلُوُبُْ

Terjemahannya : 

        “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat 

Allah maka hati kita menjadi tenteram.” (QS al- Ra’d/13 :28) 

Tafsiran ayat ini ialah Allah SWT menyebutkan hamba yang 

mendapatkan tuntunan-Nya adalah orang-orang yang beriman dan 

hatinya menjadi damai akibat sering mengingat Allah. ketika seorang 

hamba mengingat kepada Allah SWT maka hatinya pun merasakan 

kedamaian dan jiwa nya merasakan ketenangan, tak merasakan gundah 

gulana, takut maupun cemas akan janji Allah. Mereka senantiasa 

menjalani hal hal baik dan merasa suka cita karena melakukan kebaikan 

tersebut.  

b) Suami sebagai support system 
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Seorang kepala rumah tangga atau suami memegang tanggung 

jawab yang sangat penting demi menghindari adanya persoalan 

postpartum blues atau baby blues  syndrome, suami sangat dibutuhkan 

oleh seorang istri atau ibu di kondisi genting manapun. Support yang 

diberikan oleh seorang suami bisa berwujud dukungan psikologis dan 

fisiologis maupun material. Selain daripada itu dalam kehidupan 

berumah tangga suami diharapkan inisiatif dalam memberikan sebuah 

bantuan kepada seorang isrti atau ibu sehingga terciptanya perasaan 

nyaman karena hadirnya cinta dan perhatian di dalam rumah tangga 

tersebut (Aryani et al., 2022). 

Berbeda dengan pendapat Utamidewi et al (2022) yang 

mengemukakan bahwa Ketika suami memberikan dukungan penuh 

dengan sadar akan adanya pembagian tugas yang akan membantu tugas 

ibu yang baru saja melewati proses persalinan yang bisa saja membuat 

ibu pasca partum mempunyai tingkat stress yang tidak stabil. Suami 

diharapkan dapat memberikan ibu atau istri sebuah bantuan, rasa 

nyaman, perhatian, cinta dan kasih sayang dipercaya dapat menjaga 

kestabilan emosi seorang ibu sehingga mempercepat penyembuhan dan 

mengurangi timbulnya masalah-masalah yang bisa muncul di masa ibu 

mengandung maupun gangguan psikis yang ibu alami sesudah. 
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c) Dukungan keluarga terdekat  

Orang terdekat atau keluarga sangat berperan penting dalam 

mencegah terjadinya postpartum blues pada ibu pasca partum. 

Terkadang, ibu pasca partum sangat membutuhkan dukungan dari 

sesama jenis kelaminnya. Seperti, ibu mertua maupun ibu kandung,ipar 

perempuan, sahabat perempuan dan keluarga lainnya. Women support 

women atau girls support girl diyakini dapat lebih mudah diterima oleh 

ibu pasca partum karena dipercaya bisa lebih memahami perasaan ibu, 

memahami beban apa yang dirasakan ibu tanpa harus menganggap ibu 

berlebihan dalam menghadapi peran barunya. Ibu pasca persalinan 

sangat membutuhkan seseorang yang bisa mendengar keluh kesahnya, 

memberikan nasihat atau motivasi yang baik, membentuk diri ibu 

menjadi sosok yang baik dan menawarkan bantuan untuk ikut 

membantu anaknya bisa membuat ibu memiliki jiwa yang positif 

(Indriani, 2022). 

d) Sosialiasi atau kampanye edukasi kepada masyarakat umum  

Menurut Indriani (2022) sekelompok komunitas layak 

difasilitasi informasi untuk menambah wawasannya terhadap wanita 

yang melalui proses persalinan dan mempunyai anak adalah hal yang 

wajar. Masyarakat harus mengetahui bahwa tiap tiap individu 

mempunyai mental masing-masing yang tidak bisa disama ratakan 

dengan semua individu. Terlebih kepada ibu yang baru saja menjalani 
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proses persalinan yang melelahkan akan memerlukan pengobatan 

tersendiri. Melalui sosialisasi ini diharapkan kedepannya masyarakat 

bisa lebih memperhatikan, menyemangati serta tidak mudah 

menyalahkan atau menganggap kondisi ibu adalah hal yang sepeleh. 

Selain memberikan edukasi kepada masyarakat umum, tenaga 

Kesehatan juga harus memberikan informasi yang dianggap penting 

terhadap seorang ibu. Sehingga sosialisasi tersebut akan menambah 

kepercayaan diri ibu karena Ketika ibu lebih percaya diri akan membuat 

ia merasakan ketenangan untuk menjalankan peran barunya sebagai 

orangtua dan wawasan ibu untuk lebih mempersiapkan diri sehingga ibu 

terhindar dari posrpartum depression atau baby blues  syndrome 

(Indriani, 2022). 

Sedangkan menurut Fahrina (2021) postpartum blues atau baby 

blues  syndrome pada ibu postpartum dapat diatasi dengan pemberian 

terapi obat-obatan dengan fluoxetine tetapi kekurangan dari jenis obat 

ini akan membuat ibu mengalami ketergantungan obat, sering 

merasakan sakit di kepala, nafsu makan yang turun sehingga 

mengakibatkan rasa mual dan muntah. Tetapi, ada cara lain yang bisa 

mengatasi baby blues  syndrome ini tanpa menggunakan obat 

farmakologi seperti pemberian relaksasi nafas dalam, melakukan 

kompres, imajinasi terbimbing, pengalihan, mendengarkan musik yang 

disukai, melakukan hal hal yang berbau kesenian, pemberian minyak 

esensial, dan menuangkan fikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. 
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B. Postpartum (Masa Nifas) 

1. Pengertian Postpartum (Masa Nifas)  

Menurut Hersoni et al,.(2022) Postpartum adalah masa atau waktu 

sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar lepas dari rahim, sampai enam 

minggu berikutnya, disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang 

berkaitan dengan kandungan, yang mengalami perubahan seperti perlukaan 

dan lain sebagainya berkaitan saat melahirkan. Pada masa postpartum, ibu 

akan mengalami perubahan secara fisiologis dan psikologis, perubahan 

tersebut memerlukan proses adaptasi. Sedangkan menurut Yuliana dan 

Hakim (2020) Post partum atau masa nifas merupakan kondisi dimana 

lahirnya bayi dan plasenta yang keluar dari rahim wanita sama seperti 

sebelum mengandung, periode post partum terjadi selama 6 minggu yang 

berarti akan berlangsung selama 42 hari. Adapun  pendapat lain 

mengatakan, Postpartum (masa nifas) Adalah kondisi yang terjadi setelah 

proses persalinan berakhir sehingga alat-alat reproduksi Rahim Kembali 

seperti sedia kala. 

Allah SWT berfirman secara tegas dan jelas di dalam Al-Quran 

tentang bagaimana pengorbanan wanita ketika menjadi seorang ibu dimulai 

dari fase mengandung hingga fase melahirkan di dalam QS al-Ahqaf/46:15 

yang berbunyi :  
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هًاْْْۖ هًاْوَوَضَعتَ هُْكُر  هُۥْكُر  ناًْْۖحَمَلَت هُْأمُُّ سََٰ لِدَي هِْإِح  نَْبِوََٰ نسََٰ ِ ي ناَْٱلْ  وَوَصَّ

بَعِينَْسَنةًَْقاَلَْرَبِّْ ْإِذاَْبلَغََْأشَُدَّهُۥْوَبلَغََْأرَ  ٰٓ رًاْْۚحَتَّىَٰ ثوُنَْشَه 
لهُُۥْثلَََٰ لهُُۥْوَفِصََٰ وَحَم 

لِحًاْْ مَلَْصََٰ ْأعَ  ْوَأنَ  لِدَىَّ ْوََٰ ْوَعَلَىَٰ تَْعَلَىَّ ْأنَ عمَ  كُرَْنِع مَتكََْٱلَّتِىٰٓ ْأشَ  ْأنَ  نِىٰٓ زِع  أوَ 

لِمِين ْْۖإنِِّىْتبُ تُْإلَِي كَْوَإنِِّىْمِنَْٱل مُس  يَّتِىٰٓ ْلِىْفِىْذرُِّ لِح  هُْوَأصَ  ضَىَٰ ََْترَ   

Terjemahnya :  

            “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, 

dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai 

menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah 

dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya 

Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang 

telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar 

aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan 

yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 

bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”(QS. 

Al-Ahqaf/46:15)  

Tafsiran pada ayat ini menurut kemenag ialah telah kami putuskan 

kepadamu wahai manusia suatu amanah yang tegas untuk melakukan 

kebaikan kepada kedua orangtuamu dengan berbakti kepadanya baik 

dikehidupan duniawi maupun setelah kematian di akhirat dengan tidak 

melanggar kaidah-kaidah yang ada. Terutama kepada ibumu yang telah 

susah payah mengandungmu dengan mengalami beberapa rasa tidak 

nyaman yang ia derita . setelah ia mengandungmu dengan susah payah ia 

kemudian mulai mengasihi mu dengan memberikanmu asi selama 30 bulan 

lamanya. Setelah anak keturunannya sampai pada kondisi dimana fikiran 

dan tubuhnya lebih baik menandakan anak tersebut telah berumur 40 tahun, 

ia pun kemudian meminta sembari berkata “ Ya Rabb! Berikanlah hamba 
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petunjuk agar selalu bersyukur atas nikmat  yang telah engkau berikan 

terhadap diriku maupun kepada ayah dan ibuku. Berikanlah hamba 

kemudahan untuk melakukan amal naik yang sekiranya Engkau ridhoi dan 

kabulkanlah permintaanku, dan berilah kebaikan kepadaku dan 

keturunanku. Sesungguhnya aku meminta ampun kepadaMu atas segala 

kekhilafan dan sesungguhnya hamba adalah orang yang beragama islam 

serta hamba merupakan golongan orang-orang yang taat dan berserah diri 

atas segala arahanMu. 

Jannah dan Latifah (2022) mengatakan bahwa masa nifas atau 

postpartum terdiri dari 3 fase, diantaranya yaitu : 

a) Masa nifas dini (purperium) adalah masa penyembuhan seorang ibu 

postpartum yang sudah diizinkan untuk bergerak dan beraktivitas 

seperti berlatih untuk berdiri dan berjalan.  

b) Masa nifas intermedial (purperium) ialah masa penyembuhan pada 

semua alat-alat reproduksi ibu dengan jangka waktu 6 hingga 8 minggu. 

c) Masa nifas remote (purperium) fase yang dibutuhkan untuk pulih secara 

total terkhusus jika ibu selama mengandung atau melahirkan memiliki 

masalah Kesehatan yang lain. Fase pemulihan ini berkisar antara 

beberapa minggu, beberapa bulan maupun beberapa tahun lamanya. 

 

2. Tujuan Asuhan Postpartum (Masa Nifas) 

Menurut Aisyaroh dan Islami (2022) Pemberian asuhan pada masa 

postpartum (nifas) bermaksud untuk : 
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a) Meningkatkan kesehatan psikologis maupun fisiologis terhadap ibu 

postpartum dan anak. 

b) Untuk meminimalisir terjadinya masalah Kesehatan lain maupun 

komplikasi penyakit lain pada ibu postpartum. 

c) Membawa ibu pasca persalinan ke tenaga Kesehatan yang tepat. 

d) Memberi motivasi dan dukungan agar ibu memiliki kepercayaan diri 

untuk menjalankan peran barunya. 

e) Menyarankan ibu untuk rutin melakukan suntik titanus. 

f) Memberi edukasi tentang pemberian ASI dan MPASI anak yang baik. 

g) Membantu ibu untuk menjalin ikatan yang baik terhadap anaknya. 

 

3. Adaptasi psikologi ibu pada masa nifas 

Seorang wanita akan lebih mudah memahami masa penyesuaian 

pada dirinya baik secara psikologis ataupun fisiologis di usia 

reproduktifnya. Setelah persalinan seorang ibu akan menghadapi beberapa 

fase adaptasi, seperti yang dikatakan oleh  Zulfa (2022) adaptasi psikologis 

dan fisiologis terbagi atas 3 fase yaitu : 

a) Periode taking in 

Pada masa ini ibu akan lebih pasif untuk menghadapi lingkungan 

sekitar, seperti ibu akan menerima saja apa yang terjadi disekitarnya dan 

akan lebih sering memperhatikan dirinya sendiri (Widiastuti et 

al,.2022). 
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b) Periode taking hold  

Pada fase ini ibu akan sering merasakan kecemasan secara 

berlebihan, ibu merasa panik untuk mengembang peran barunya sebagai 

orang tua maka dari itu ibu yang berada di fase ini sangat membutuhkan 

motivasi dan perhatian yang lebih dari orang sekitarnya (Widiastuti et 

al,.2022) 

c) Periode letting go  

Pada fase ini ibu sudah lebih menerima kondisi barunya sebagai 

orang tua, kondisi tubuh yang lelah setelah melahirkan telah pulih 

sepenuhnya sehingga pada periode ini ibu lebih menerima peran 

barunya sebagai orang tua (Widiastuti et al,.2022). 

4. Kategori gangguan psikologis ibu pasca partum 

Ibu pada masa nifas sangat rentan terkena gangguan mental, 

meskipun gangguan mental tersebut tergolong ringan tetapi jika tidak 

diberikan penanganan yang baik maka akan membentuk gangguan tersebut 

menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Menurut (Sari & Hatrianis, 2022) 

terdapat tiga kategori gangguan yang dapat dialami pada ibu pasca partum 

diantaranya yaitu : 
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a) Postpartum blues  

Postpartum blues ialah tanggapan yang bersifat natural terhadap 

peralihan hormone yang tidak stabil sehingga membuat kondisi 

fisiologis dan emosi ibu pasca partum menurun drastis. Angka ibu pasca 

partum yang mengalami kondisi ini berkisar antara 50 hingga 70% 

(Mariani et al.,2022). 

b) Postpartum depression 

Menurut Dwiyanti & Tasa (2022) postpartum depresi 

merupakan penyakit jiwa yang tergolong berat. Kasus dari depresi 

postpartum ini banyak ditemukan pada  ibu pasca partum. Populasi ibu 

pasca partum yang terkena depresi postpartum terhitung sekitar 10% 

hingga 15%. Faktor yang mempengaruhi adanya depresi pasca 

persalinan ialah adanya penyusutan estrogen plasenta dan progesteron 

secara drastic setelah melahirkan. Selain itu terdapat masalah dalam 

pusat hipotesis dan hipofisisadrenal yang mengakibatkan perubahan 

kortison yang menurun. 

c) Postpartum psikosis  

Psikosis postpartum ialah keadaan yang dialami oleh ibu pasca 

partum setelah mengidap depresi ringan yang tak ditangani dengan baik 

dan berubah menjadi depresi berat atau biasa disebut dengan postpartum 

psikosis. Resiko dari postpartum psikosis dapat mengancam kondisi ibu 

maupun kondisi bayi. Hal ini dapat memicu terjadinya Tindakan diluar 
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nalar seperti melukai diri sendiri,bunuh diri,bahkan membunuh bayi 

yang baru saja dilahirkannya (Harianis dan Sari, 2022). 

Ibu pasca partum yang merasakan baby blues  syndrome, 

postpartum depression, dan postpartum psikosis akan lebih susah untuk 

berhubungan dengan anak bahkan dengan keluarga dan orang 

disekitarnya. Dampak dari tekanan yang dirasakan ibu akan 

membahayakan dan membuat anak mengalami masalah pada tingkah 

lakunya dan gangguan kognitif. Maka dari itu, ibu yang mengalam 

gangguan postpartum sangat membutuhkan penanganan Kesehatan 

yang memumpuni di awal masa nifas ibu. 

5. Kebutuhan dasar ibu postpartum 

Kebutuhan dasar yang diperlukan oleh ibu pasca partum antara lain: 

a) Gizi 

Menurut (Sinaga et al.,2022) mengatakan jika pemenuhan gizi 

pada ibu di masa nifas tercukupi dengan baik akan memberikan efek 

yang bagus untuk penyembuhan luka perineum lebih cepat. Pemenuhan 

gizi di masa post partum akan lebih baik jika mengonsumsi makanan 

yang mengandung tinggi kalori yang masuk pada tubuh. Pemenuhan 

gizi dilakukan di enam bulan awal masa menyusui dengan kalori 

sebanyak 330 kkal lebih banyak disbanding sebelum kehamilan terjadi. 

Pada masa penyembuhan luka pada ibu postpartum sangat penting untuk 

memenuhi zat gizi makro ataupun mikro. 
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Jika pemenuhan gizi dan nutrisi pada ibu postpartum tidak 

tercukupi dapat memicu terjadinya masalah Kesehatan yang lain seperti 

infeksi pada luka. Untuk membantu metabolisme tubuh bekerja dengan 

baik maka diperlukan gizi yang seimbang agar mencapai 25% untuk 

menghasilkan ASI yang baik dan cukup demi proses tumbuh kembang 

pada bayi. Kebutuhan gizi dan nutrisi pada masa nifas biasanya 

bertambah sebanyak 3 kali dari kebutuhan sebelumnya. 

b) Mobilisasi dini 

Ibu postpartum sangat memerlukan perawatan khusus terutama 

pemberian mobilisasi dini agar proses involusi uteri lebih cepat dari 

biasanya. Perawatan pasca partum seperti senam hamil dapat di mulai 

sebelum terjadinya proses persalinan dan akan berkelangsungan setelah 

proses persalinan selesai. Mobilisasi dini seperti melakukan senam nifas 

dianggap dapat mengembalikan kondisi otot-otot abdomen bagian 

bawah seperti sebelum mengalami kehamilan. Otot-otot yang 

berkontraksi akan mempercepat tahap involusi yang terjadi disaat 

plasenta keluar dari alat reproduksi ketika persalinan terjadi. Pada saat 

proses involusi,Ambulasi yang diberikan secepat mungkin dengan 

pemberian yang sering sangat dibutuhkan agar proses involusi menjadi 

lancar dan dilakukan tindakan dengan memeriksa area lokia, konsistensi 

uterus serta pengukuran tinggi fundus uteri (Setianingsih dan 

Halimatusyadiah, 2022). 
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c) Personal hygiene ibu postpartum 

Fauziyah et al.,(2022) pada penelitiannya mengungkapkan 

bahwa ibu postpartum dapat mengidap luka pada perineumnya. 

Persalinan yang dilakukan dengan metode pervaginam sangat mudah 

untuk mengalami infeksi terlebih jika kebersihan di daerah sekitar 

perineum tidak dijaga kebersihannya. Hal ini dapat berpengaruh pada 

proses penyembuhan luka akibat persalinan pervaginam. Ibu pada masa 

nifas mengalami pendarahan yang banyak serta daerah sekitar vagina 

akan terasa lebih kotor maka dari itu sangat penting untuk menjaga 

kebersihan vula pada masa postpartum ibu. 

Untuk menghindari adanya bakteri yang masuk pada daerah 

genetalia maka ada beberapa prosedur terapi yang sangat penting di 

lakukan, yaitu : 

1) Rajin membilas organ genetalia memakai air yang mengalis dari 

arah luar ke dalam. Hindari penggunaan sabun yang tidak teruji 

secara klinis yang dapat memberi efek buruk bagi keasaman vagina. 

2) Tidak membiarkan area genetalia lembah dan basah, maka dari itu 

disarankan untuk mengeringkan menggunakan handuk yang kering 

sesaat selesai buang air kecil maupun mandi. 

3) Hindari penggunaan celana dalam yang ketat, dan jika dirasa celana 

atau pembalut dalam sudah lembab maka dianjurkan untuk 

menggantinya minimal sehari sebanyak 3 kali. 
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4) Pemenuhan kualitas tidur dan istirahat 

Dalam membantu peran barunya sebagai ibu dan mendukung 

proses laktasi maka ibu postpartum sangat membutuhkan istirahat 

dan tidur yang cukup sebanyak 8 jam perhari. 

Dampak kurangnya pemenuhan istirahat dan tidur ibu akan 

mempengaruhi asupan air susu ibu dan akan menurun jika proses 

involusi uterus terhambat hal ini juga dapat mengakibatkan ibu 

kesulitan dalam merawat bayi (Satria & Komala,2022). 

5) Seksualitas pada ibu postpartum  

Perubahan fisik maupun bentuk dinding vagina ibu 

postpartum akan Kembali ke bentuk semula sekitar 6 hingga 8 

minggu setelah persalinan selesai. Di masa ini juga, darah nifas 

sudah tidak keluar lagi hingga secara psikis ibu sudah lebih merasa 

nyaman dan tidak takut untuk melakukan hubungan seksual 

(Nurhayati, 2022). Dalam beberapa kebiasaan yang beredar luas di 

masyarakat, hubungan seksualitas biasa nya dilakukan setelah 40 

hari pasca partum. 

6) Kontrasepsi  

Masa nifas ibu akan berakhir setelah 40 hari pasca partum, 

dimana pada masa ini berakhir maka alat reproduksi ibu telah 

kembali normal seperti sebelum mengandung ataupun melahirkan. 

Ketika masa nifas berakhir ibu akan mengalami ovulasi atau masa 
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subur yang membuat ibu bisa hamil kembali meskipun belum 

mendapatkan mestruasi. Maka dari itu Nurhayati (2022) 

mengatakan perlu diadakan sosialisasi edukasi tentang betapa 

pentingnya penggunaan alat kontrasepsi pada ibu postpartum pada 

akhir kehamilan dan ditinjau lagi ketika ibu melakukan kunjungan 

nifas. Alat kontrasepsi yang aman dan cocok untuk mendukung 

proses laktasi di sebagian besar ibu postpartum ialah penggunaan 

metode amenorhea laktasi atau biasa di singkat dengan MAL, alat 

kontrasepsi dengan metode suntik atau injeksi, penggunaan pil, 

maupun kontrasepsi yang bisa dilakukan dalam jangka waktu yang 

lama ialah IUD dan Implant. 

6. Gravida 

a) Definisi Gravida 

Menurut  Ginting et al (2022) Gravida merupakan angka 

kehamilan yang tejadi pada wanita disertai dengan angka seluruh 

kehamilan, adaptasi gejala seperti mengalami rasa mual dan muntah 

yang menurus hingga usia kehamilan ibu mengjinak usia kehamilan 3 

bulan. 

b) Klasifikasi gravida 

Berdasarkan jumlahnya, kehamilan seorang wanita dapat 

dibedakan menjadi 3 yaitu : 

1) Primigravida  
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Primigravida adalah kehamilan pertama yang dialami oleh 

wanita. Para wanita hamil  merasakan kekhawatiran  pada  

penghujung masa kehamilan  terutama  di pengalaman kehamilan  

yang pertama (primigravida). Penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya menunjukka terdapat 10 ibu yang sedang mengadung 

pada primigravida di trimester akhir menunjukkan 9 ibu hamil 

merasakan kecemasan dan Sebagian besar ibu hamil mengalami 

penurunan kualitas tidur (Wardani et al., 2018). 

2) Multigravida  

Multigravida ialah ibu yang sudah mengalami kehamilan dan 

persalinan. Ibu yang memiliki pengalaman hamil disertai rasa 

trauma dan kekhawatiran yang berlebihan diakibatkan karena 

adanya pengalaman pada masa kehamilan dan melahirkan yang tidak 

menyenangkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu bisa saja 

didapatkan karena proses kehamilan yang tidak disertai dengan 

adanya dukungan dari orang sekitar, perubahan ekonomi yang 

buruk, kondisi fisik yang tidak mendukung sehingga terjadinya cyto 

section caesaria (Wardani et al., 2018). 

3) Grandemultipara 

Grandemultipara merupakan wanita atau ibu yang 

mempunyai anak lebih dari 4 anak bahkan lebih. Ibu dengan 

pengalaman hamil dan melahirkan dengan jumlah yang lebih dari 4 
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menganggap bahwa kehamilan dan persalinan adalah hal yang biasa 

saja (Rochjati, 2019). 

C. Model Konsep Keperawatan Cheryl Tatano Beck (Postpartum Depression 

Theory) 

Cheryl tatano beck selama 20 tahun terakhir telah memfokuskan 

penelitiannya pada bidang penelitian yang meneliti suasana hati dan ansietas 

gangguan postpartum.Teori Cheryl Tatano Beck memiliki perbedaan dari 

depresi postpartum dengan gangguan emosional, kecemasan yang terjadi pasca 

partum serta perspektif postpartum yang meliputi gejala,prevalensi,faktor 

resiko,intervensi dan dampak yang akan terjadi pada proses tumbuh kembang 

pada anak. Selain itu, teori ini mendeskripsikan mengenai instrument yang 

dapat dipakai saat skrining depresi postpartum. 

1. Definisi depresi postpartum  

             Beck mengatakan bahwa depresi postpartum merupakan masalah 

gangguan emosional yang secara umum selalu dilalaikan dalam penanganan 

kesehatan, sehingga membuat ibu pasca partum mengalami penderitaan 

dengan ketakutan yang berlebihan, merasakan kebimbangan, hingga 

kesepian yang mendalam. Bila peristiwa ini tidak segera teratasi, dapat 

menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap hubungan ibu dan bayi, 

selain itu masalah gangguan mental bagi anak dapat terjadi dengan jangka 

yang panjang (Wijaya et al., 2022). 



56 

 

 
 

            Teori Cheryl Tatano Beck memiliki perbedaan dari depresi 

postpartum dengan gangguan emosional, kecemasan yang terjadi pasca 

partum serta perspektif postpartum yang meliputi gejala,prevalensi,faktor 

resiko,intervensi dan dampak yang akan terjadi pada proses tumbuh 

kembang pada anak. Selain itu, teori ini mendeskripsikan mengenai 

instrument yang dapat dipakai saat skrining depresi postpartum. 

Konsep utama yang dikemukakan oleh Cheryl Tatano Beck terbagi 

dua, yaitu gangguan mood postpartum yang meliputi Depresi Postpartum, 

Maternity Blues, Postpartum Psychosis, Postpartum Obsesseive-

Compulsive Disorder dan Postpartum-Onset Panic Disorder serta 

kehilangan  kendali yang terbagi atas empat tahap yaitu : mengalami 

intimidasi, perasaan nyaris hampir tak bernyawa, berjuang untuk bertahan 

hidup. 

2. Faktor-Faktor Depresi Postpartum 

Beck mengemukakan faktor-faktor pencetus terjadinya depresi 

postpartum ada 13, yaitu : 

a) Depresi prenatal 

b) Stres merawat anak 

c) Stres terhadap kehidupan 

d) Dukungan sosial 

e) Ansietas prenatal 

f) Kepuasan dalam pernikahan 
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g) Riwayat depresi 

h) Tempramen bayi 

i) Maternity blues 

j) Harga diri rendah  

k) Status sosial ekonomi 

l) Status pernikahan 

m) Kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan 

n) Gangguan kualitas tidur dan makan 

o) Ansietas dan perasaan tidak aman 

p) Keadaan emosi yang tidak stabil 

q) Kebingungan mental 

r) Kehilangan jati diri 

s) Rasa bersalah dan rasa malu 

t) serta pikiran untuk bunuh diri 

 

3. Aspek Perawatan Depresi Postpartum  

Beck juga menyatakan bahwa depresi ialah hasil dari afiliasi stress 

fisiologis, psikologis, dan ingkungan sekitar yang dapat menambah gejala 

yang beragam sehingga kemungkinan besar akan muncul beberapa gejala 

tambahan. Beck juga mempublikasikan “Nurse program” untuk mengatasi 

depresi pasca partum, program ini mempunyai lima bagian perawatan yang 

digunakan untuk mengatasi depresi postpartum, adapun diantaranya ialah 

(Wijaya et al., 2022) : 
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a) Nourishment & needs ( Nutrisi dan kebutuhan yang lain ) 

b) Understanding ( Pengertian ) 

c) Rest and Relaxation ( Istirahat dan Relaksi ) 

d) Spirituality ( Spiritualitas ) 

e) Exercise ( Latihan ) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana menurut 

Abdussamad (2022) Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang 

berpedoman dengan filsafat postpositivisme, dapat dipakai untuk meneliti sebuah 

kondisi obyek yang natural. Metode penelitian kualitatif dapat disebut sebagai 

sebuah eksperimen, dimana disebutkan instrument kunci di kendalikan oleh 

peneliti, purposive dan snowbaal digunakan untuk mengambil sampel sumber data. 

Cara pengumpulan datanya di lakukan dengan Teknik trianggulasi atau teknik 

menyatukan. Analisis data dari metode penelitian kualitatif bersifat induktif. Hasil 

penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna daripada generalisasi 

Ada beberapa desain penelitian kualitatif yaitu desain penelitian 

fenomenologi, penelitian ini ialah penelitian yang dikerjakan dengan 

mendeskripsikan sebuah fenomena atau objek lalu dikemukakan dalam bentuk 

tulisan dengan kategori naratif yang bertujuan untuk memperoleh makna dari 

pengalaman yang individu alami. Desain yang kedua ialah grounded theory 

kualitatif, dimana penelitian ini memakai limit-limit tertentu pada perkembangan 

suatu ilmu terkhusus pada ilmu baru, sehingga dijadikan solusi untuk menelaah 

kembali teori yang muncul dari pengalaman yang ada di lapangan. Namun, prinsip 

dari teori harus sesuai dengan fakta dan keaslian dari peneliti. Desain terakhir yaitu 

kualitatif etnografi dimana desain ini dilakukan untuk menggambarkan pandangan 
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dari nilai-nilai,sikap,watak,keyakinan,bahasa dan tradisi dalam sebuah komunitas 

di masyarakat (Setiawan, 2018). 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti pun menggunakan metode kualitatif 

dengan desain fenomenologi yang bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam 

tentang bagaimana pengalaman baby blues syndrome pada ibu postpartum. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 

ibu postpartum sebagai informan. Data penelitian ini disusun dengan menggunakan 

proses wawancara secara langsung kepada ibu postpartum yang mengalami baby 

blues syndrome.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Samata 

Kab.Gowa pada tanggal 12 Mei s/d 15 Juni 2023.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu postpartum di Wilayah 

Kerja Puskesmas Samata Kab.Gowa. 

2. Sampel 

Informan pada penelitian kualitatif dilakukan penentuan sampel 

yang berbeda dari metode penelitian kuantitatif, dimana penelitian 

kuantitatif berpatokan dengan perhitungan statistik. Data penelitian ini 
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dikumpulkan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada ibu 

postpartum yang memiliki pengalaman baby blues  syndrome. 

Pada penelitian kualitatif, penentuan sampel akan dilaksanakan 

pada saat peneliti akan memasuki lapangan tempat meneliti hingga proses 

penelitian berlangsung. Berdasarkan dari tujuan penelitian maka teknik 

pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu 

purposive sampling dimana menurut Sugiyono (2019) merupakan teknik 

pengambilan sumber data melalui sebuah pertimbangan tertentu. Adapun 

pertimbangan yang dimaksud ialah menentukan sumber data dengan 

memilih sampel yang akan dipakai dengan populasi yang diperlukan oleh 

peneliti sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian yang berpatokan 

dengan hasil kriteria inklusi dan ekslusi berikut : 

Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

a) Kriteria Inklusi 

1) Ibu postpartum yang telah memasuki fase letting go 

2) Ibu postpartum yang pernah mengalami baby blues syndrome 

3) Ibu postpartum yang telah mengikuti screening edenburgh 

postpartum depression scale (EPDS) dengan jumlah skor >10 

4) Ibu postpartum yang bersedia turut andil dalam penelitian ini 

b) Kriteria Eksklusi 

1) Ibu postpartum yang baru memasuki masa taking in  

2) Ibu postpartum yang masih dalam masa taking hold 
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3) Ibu postpartum yang tidak bersedia di ambil datanya 

D. Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber penelitian yaitu dari ibu postpartum yang mengalami 

baby blues  syndrome di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kab. Gowa.  

2. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara 

secara langsung terhadap ibu postpartum yang mengalami baby blues  

syndrome di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kab. Gowa.  Data yang 

diperoleh juga mempunyai jangka waktu yang panjang karena penelitian 

kualitatif bersifat penemuan. Namun, jangka waktu penelitian akan 

berlangsung dalam waktu yang singkat jika telah didapatkan sesuatu dan 

datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2019). Ibarat mendeskripsikan masalah, 

atau memahami makna, dan hasilnya konsisten tetap sama dan tak berubah 

serta kredibilitasnya telah diuji, maka penelitian kualitatif dinyatakan 

selesai, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. 

Menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2019), wawancara adalah 

pertemuan dua orang yang berbagi informasi dan ide melalui konsep tanya 

jawab, sehingga dapat ditemukan makna dari suatu pembahasan tertentu. 

Ada beberapa jenis wawancara, diantaranya ialah wawancara terstruktur, 

wawancara semi terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur. 
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Sugiyono (2019) mengatakan bahwa wawancara terstruktur adalah dimana 

ketika peneliti sudah menemukan dengan jelas mengenai informasi yang 

akan didapatkan. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti 

atau pengumpul data telah menyiapkan perlengkapan penelitian yang 

berisikan pertanyaan tertulis yang jawaban dari pertanyaan tersebut telah 

disediakan. Dalam wawancara terstruktur ini, responden akan disuguhi 

pertanyaan yang serupa dan peneliti atau pengumpul data akan 

mendokumentasikannya. 

Adapun juga wawancara semi terstruktur merupakan bentuk 

wawancara yang masuk dalam kriteria in-depth interview, perbedaan dari 

wawancara terstruktur ialah wawancara semi terstruktur pengaktualannya 

akan lebih bebas. Tujuan dari jenis wawancara ini, untuk mendapatkan 

pembahasan secara lebih terungkap, yang mana narasumber dituntut 

pandangannya beserta ide-idenya Sugiyono (2019). Wawancara tak 

berstruktur menurut Sugiyono (2019) adalah wawancara bebas dimana 

peneliti tidak memakai patokan wawancara yang telah terstruktur dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang dipakai 

hanya berisikan poin-poin besar permasalahan yang akan ditanyakan, 

namun untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai 

responden, maka peneliti dapat juga menggunakan wawancara tidak 

terstruktur (Sugiyono., 2019). Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur agar lebih mudah 

dalam melakukan analisa data. Penulis melakukan wawancara kepada ibu 
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postpartum yang mengalami baby blues syndrome, karena dalam 

penelitian kualitatif tidak ada patokan khusus dalam melakukan 

wawancara dan jumlah responden akan berubah dengan seiring 

berlangsungnya proses penelitian. 

3. Proses Dan Prosedur Penelitian 

Penelitian adalah bagian dari suatu tahap-tahap aktivitas yang 

terstruktur, dibuat dengan cara-cara tertentu guna mempelajari, mengkaji, 

mengeksplorasi maupun meneliti hingga memperoleh suatu permasalahan 

untuk menemukan jawaban dan proses penyelesaian (Djaali, 2020). 

Penelitian ini legal secara administrasi berdasarkan surat keterangan layak 

etik dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar 

dengan No.C148/KEPK/FKIK/V/2023 dan juga telah mendapatkan izin 

penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Sulawesi selatan dengan nomor surat 16309/S.01/PTSP/2023 dan 

diteruskan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Gowa dengan nomor surat 503/559/DPM-

PTSP/PENELITIAN/V/2023 serta tercantum dalam lampiran penelitian. 

Langkah awal  yang harus dilakukan peneliti pada penelitian 

kualitatif ialah menentukan sampel yang akan digunakan pada penelitiannya 

yaitu dengan penentuan informan. Tetapi pada penelitian ini, peneliti 

melakukan penyebaran kuesioner Edinburgh Postpartum Depression Scale 

(EPDS) sebagai langkah awal para ibu postpartum yang ada di wilayah kerja 
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Puskesmas Samata Kab. Gowa diminta mengisi kuisioner Edinburgh 

Postpartum Depression Scale (EPDS) Ibu postpartum yang memiliki nilai 

EPDS lebih dari 10 dinyatakan mengalami baby blues. Penafsiran penilaian 

EPDS antara postpartum blues dengan depresi ialah ditinjau dari waktu 

yang terjadi. Skrining menggunakan EPDS yang dilaksanakan segera pasca 

melahirkan dan dilakukan kembali dalam  jangka waktu dua minggu 

merupakan pengkajian postpartum blues dan jika penilaian EPDS dalam 

waktu satu bulan atau lebih adalah menilai depresi postpartum 

(Ningrum,2017). Instrumen ini telah dinyatakan valid dan reliabel dengan 

nilai validitas 80,1% dan reliabilitas 91-94% ( Novinaldi, 2020). 

Selanjutnya, ibu postpartum akan dihubungi kembali oleh peneliti 

untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dan kesediaan untuk 

terlibat. Jika ibu mengerti dan bersedia maka dilakukan kesepakatan untuk 

pertemuan selanjutnya yakni wawancara. Jumlah sampel (informan) pada 

penelitian kualitatif tidak ssama dengan penelitian kuantitatif. Hal ini 

dikarenakan penelitian kualitatif tidak mengenal adanya sample minimum 

(sample size) dan lebih sering menggunakan jumlah sample yang lebih 

sedikit. Bahkan di kasus tertentu, penelitian kualitatif hanya memerlukan 

1 informan saja.  

Pada penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019) mengatakan 

bahwa di dalam penelitian kualitatif, kenaikan sampel atau informan dapat 

diberhentikan jika jawaban atau data yang didapatkan konsisten sama atau 

datanya sudah jenuh. Wawancara yang dilakukan dengan informan lama 
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dan informan baru tidak dapat memberikan jawaban atau informasi baru 

maka penelitian dianggap telah selesai. 

Berikut beberapa tahap atau prosedur yang terdapat pada penelitian 

kualitatif, yaitu : 

a) Tahap Deskripsi 

Pada proses penelitian kualitatif, peneliti atau pengumpul data 

berkewajiban untuk menguraikan apa yang dilihat dengan mata kepalanya 

sendiri, yang peneliti rasaka, dan dengarkan serta masalah-masalah yang 

ditanyakan kepada informan yang turut andil dalam suatu penelitian. 

Berdasarkan dari data yang telah didapatkan meskipun datanya beragam 

macam, banyak dan tidak sistematis secara pasti, peneliti harus mengetahui 

informasi yang didapatkannya. 

b) Tahap Reduksi/Fokus 

Pada step ini, semua informasi yang telah diperoleh di step pertama 

akan dilakukan pengurangan data oleh peneliti dan hanya berpusat pada 

masalah tertentu. Selain itu, peneliti juga patut menyeleksi data dengan cara 

memilah mana saja yang termasuk data yang memukau, penting, bermanfaat 

dan belum pernah ada. Data-data yang tergolong tidak penting dan tidak 

digunakan pada proses penelitian ini maka bisa dikesampingkan. Setelah 

peneliti melakukan pertimbangan, maka data-data yang diperoleh bisa 

dikelompokkan dan ditentukan sebagai prioritas masalah. 



67 

 

 
 

c).   Tahap seleksi 

Tahap seleksi adalah proses ketiga dalam penelitian ini, pada step 

ini peneliti akan mendeskripsikan prioritas masalah yang telah ditentukan 

menjadi lebih detail. Peneliti akan mengerjakan analisis yang lebih intensif 

terhadap data dan informasi yang diperoleh dari informan yang turut andil 

dalam penelitian, serta peneliti sudah dapat menentukan tema dari 

penelitiannya dengan cara membangun data yang diperoleh menjadi sebuah 

balai pengetahuan, ilmu atau teori yang baru. 

Dari semua tahapan yang diuraikan diatas merupakan proses 

bagaimana cara mendapatkan informasi data atau informasi yang 

didapatkan secara sirkuler, berkali-kali dengan berbagai macam cara serta 

sumber. Selanjutnya menurut Sugiyono (2019) peneliti akan mengerjakan 

beberapa tahap penelitian pertama, menentukan apa-apa saja yang akan 

ditanyakan pada informan yang terlibat dalam penelitian. Kedua, setelah 

menemukan subjek apa yang akan ditanyakan, selanjutnya peneliti akan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan pada seseorang yang ditemui dan ingin 

turut berpartisipasi menjadi Informan atau informan di suatu tempat 

tertentu. Ketiga, peneliti akan menelaah apakah jawaban yang dikemukakan 

oleh informan itu benar atau tidak. Keempat, jika peneliti telah menelaah 

dan menemukan jawaban yang benar, selanjutnya peneliti akan membuat 

sebuah uraian dari apa yang diperolehnya. Kelima, peneliti akan berpusat 

pada hasil uraian dari yang dibuatnya dengan mengidentifikasi kembali 

apakah kesimpulan yang telah dibuat terbukti kebenarannya atau tidak. 
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Untuk meyakinkan hal tersebut, peneliti dapat berkunjung kembali ke 

tempat penelitian berlangsung, mempertanyakan kembali pertanyaan 

dengan cara dan informan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. 

Jika peneliti telah menyakini kesimpulan dari yang peneliti buat memiliki 

keasliaan dan keakuratan yang tinggi dan terbukti, maka kesimpulan telah 

dinyatakan berakhir.  

E. Analisa Data 

Pada penelitian ini dilakukan proses Analisa data ketika setiap 

mewawancarai informan dianggap berakhir. Ketika wawancara berakhir 

maka peneliti akan membuat salinan data dan segera menganalisa data 

persatu-satu. Pada penelitian ini menggunakan metode Colaizzi, dimana 

metode ini dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tersistematis, lebih 

detail, dan simple dalam menganalisis data. Menurut Morissan (2019) ada 

beberapa proses analisis yang peneliti akan kerjakan dengan berpatokan 

pada metode Colaizzi, diantaranya sebagai berikut : 

1. Membaca semua salinan hasil wawancara, hasil rekaman wawancara, untuk 

mengetahui dan menghayati apa yang dirasakan oleh informan. 

2. Selanjutnya peneliti merumuskan maksud dari pernyataan penting dari hasil 

wawancara. Agar hasilnya terbukti kredibilitasnya, peneliti harus kembali 

membaca,mendengarkan hasil wawancara dengan seksama. 

3. Peneliti mengumpulkan maksud-maksud dari hasil wawancara terhadap 

informan, secara lebih detail. 
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4. Peneliti mengkategorikan maksud dari apa yang didapatkan pada hasil 

wawancara bersama informan ke dalam beberapa kategori tema, kemudian 

peneliti akan mengesahkan kembali terhadap informan. 

5. Peneliti menyatukan hasil pengelompokan tema ke sebuah bentuk 

eksplanasi yang menyeluruh dan memikat berdasarkan dengan topik 

penelitian dan tujuan penelitian yang akan digapai oleh peneliti 

6. Terakhir, peneliti mengembalikan hasil yang diperoleh pada informan yang 

turut andil sebagai tahap akhir pengesahan. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan rekaman suara pada handphone atau MP3 untuk 

merekam hasil wawancara dan catatan lapangan untuk mencatat hal-hal 

verbal yang diperoleh peneliti pada saat wawancara dengan ibu postpartum 

dengan baby blues  syndrome di Wilayah Kerja Puskesmas Samata. 

G. Etika Penelitian 

Menurut Nuraeni (2018) Terdapat beberapa etika penelitian di dalam 

penelitian keperawatan antara lain sebagai berikut : 

1. Lembar persetujuan    

Lembar persetujuan atau disebut dengan informend consent 

merupakan lembar yang menguraikan subjek atau informan bersedia untuk 

diteliti dan diambil data-datanya, dalam lembar informed consent ini harus 
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memasukkan judul dari penelitian yang akan dilakukan serta apa saja 

manfaat dan kegunaannya. Peneliti pun sebaiknya menghargai dan tidak 

memaksa jika informan menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian yang 

akan dibuat. 

2. Anonimity  

Anonimity merupakan bagian terpenting terkait dengan 

perlindungan informan dalam penelitian keperawatan. Kegiatan dimana 

peneliti patut menjaga privasi informan dengan tidak mengungkapkan nama 

pada lembar pengumpulan data atau pada saat wawancara berlangsung. 

Lembar tersebut hanya berisikan inisial dari informan, seperti I.1 (Informan 

1). 

3. Confidentiality  

Kerahasiaan pada etika penelitian keperawatan berarti peneliti harus 

memperhatikan dan menjaga semua hasil penelitian secara terkunci dan 

hanya pihak yang terlibat yang dapat menggunakannya termasuk dalam 

etika memberikan jaminan kerahasaan hasil penelitian, baik data dan 

informasi lainnya. Seperti, peneliti mengutarakan kepada informan yang 

bersangkutan dalam penelitian ini bahwa identitas dari informan akan 

dijamin kerahasiaannya. Peneliti juga akan membuat dokumen hasil 

pengumpulan data informan diantaranya lembar persetujuan penelitian, 

biodata atau identitas informan, hasil rekaman suara dan salinan hasil 

wawancara dalam folder khusus yang aksesnya hanya dimiliki oleh peneliti 
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seorang. Semua bentuk data yang dipakai dalam penelitian ini hanya 

dipelukan untuk proses dari bagian analisis hingga penyusunan laporan 

penelitian. Data akan dihilangkan pada saat tujuan penelitian tergapai dan 

diperoleh serta laporan penelitian telah berakhir. Sehingga, peneliti wajib 

menjamin informan agar tidak perlu merasa cemas dan takut jika data 

pribadi yang bersivat privasi akan terbongkar ke khalayak umum. 

4. Otonomy  

Pada penelitian ini, peneliti juga menerapkan etik otonomi dimana 

etik ini sangat penting di dalam lingkup keperawatan. Perawat harus 

menghargai harkat dan martabat pasien sebagai individu yang dapat 

memutuskan hal yang terbaik bagi dirinya serta perawat harus melibatkan 

pasien untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan.  

H. Uji keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2019) keabsahan data di gunakan untuk 

menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan betul-betul merupakan 

penelitian ilmiah yang objektif, selain itu untuk mengetes data yang didapatkan. 

Pada uji keabsahan data ada beberapa bagian yaitu uji kredibilitas ( pengesahan 

internal ), transferabillity (pengesahan eksternal), depenability (reabilitas) dan 

terakhir ada confirmability (rasionalitas). Berikut penjelasan dari beberapa jenis 

uji keabsahan data : 
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1) Credibility (Validitas Internal) 

Uji credibility (pengesahan internal) atau keyakinan kepada data 

hasil penelitian kualitatif. Teknik ini biasanya menjadi cara alternative dari 

konsep validitas atau pengesahan internal dari penelitian non kualitatif. Uji 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap suatu data hasil penelitian 

kualitatif dilaksanakan dengan beberapa proses atau step yaitu 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triagulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, hingga melaksanakan 

member check Sugiyono (2019). Dalam penelitian ini, data hasil penelitian 

dikatakan kredibel karena didalam penelitin ini terdapat persamaan dengan 

data yang dilaporkan peneliti dengan kejadian yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang sedang diteliti.. 

 

2) Uji Depandability  

Pada penelitian kualitatif, depandability disebut reliabilitas. Sebuah 

penelitian disebutkan sebagai reliabilitas apabila orang lain dapat 

mengulangi atau menggandakan proses penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, uji depandability dilaksanakan 

dengan cara melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses penelitian 

yang telah berlangsung. Dengan cara pengecekan yang independen atau 

pembimbing yang independen mengecek keseluruhan aktivitas yang 

dilakukan peneliti dalam turun langsung kelapangan atau tempat penelitian, 

memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji 
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keabsahan data, hingga pada proses pembuatan hasil pengamatan atau 

kesimpulan Sugiyono (2019). Peneliti melakukan diskusi dengan 

pembimbing mulai dari menentukan pokok masalah, penelitian langsung 

dilapangan dengan arahan pembimbing, memilih informan, melakukan 

analisis data, melaksanakan uji keabsahan data, sampai dengan pada proses 

penyusunan hasil pengamatan dan kesimpulan. 

 

3) Uji Konfirmability  

Uji konfirmability pada penelitian kualitatif dikatakan juga sebagai 

pengujian objektivitas. Sebuah penelitian dapat dinyatakan objektif apabila 

hasil penelitian telah disetujui dan didukung oleh banyak orang. Penelitian 

ini telah dilakukan uji konfirmability  dan dianggap sebagai menguji hasil 

penelitian yang di hubungkan dengan proses yang telah dilaksanakan. 

Apabila hasil penelitian merupakan fungsi proses penelitian yang telah 

diadakan atau dilaksanakan, maka penelitian tersebut telah memenuhi 

standar konfirmability. 

4) Uji Transferability  

Transferability merupakan validasi atau pengesahan eksternal 

(bagian luar) pada   penelitian kualitatif. Teknik pengujian ini akan 

memperlihatkan derajat kesesuaian atau memakai hasil penelitian ke 

populasi terhadap sampel tersebut diperoleh. Pertanyaan yang berhubungan 

dengan transfer atau mengirim sampai saat ini masih dapat digunakan atau 

di praktikkan dalam kondisi tertentu. Maka dari itu agar khalayak umum 

dapat mengerti hasil dari penelitian ini, peneliti harus membuat laporan 
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yang memperlihatkan atau mengutarakan deskripsi yang rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat diyakini. Sehingga dapat diputuskan apakah 

penelitian ini dapat di implementasikan di tempat lain. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Puskesmas Samata  

Puskesmas Samata terletak di wilayah kecamatan Somba Opu, 

kabupaten Gowa yang di dirikan pada tahun 1987 dan mempunyai luas 

wilayah kerja sejumlah 755,61 km2. Wilayah kerja puskesmas Samata 

mencakup 6 kelurahan yaitu kelurahan Samata, kelurahan Romang-polong, 

kelurahan Paccinongan, kelurahan Tamarunang, kelurahan Bonto Ramba 

dan kelurahan Mawang. Batas wilayah yang di miliki oleh Puskesmas 

Samata ini berada di sebelah utara yakni kota Makassar, sebelah timur 

terdapat kecamatan Pattallassang dan kecamatan Bonto-Marannu, sebelah 

barat terdapat kecamatan Tombolo dan sebelah selatan merupakan 

kecamatan Pallangga. 

Kuantitas penduduk di wilayah kerja Puskesmas Samata pada tahun 

2017 sebanyak 60.668 jiwa dengan penduduk yang jumlah laki-lakinya 

sebanyak 30.011 orang dan jumlah perempuan sebesar 30.657 orang. 

Adapun, mayoritas di sekitar wilayah kerja puskesmas Samata menganut 

agama islam dan mayoritas mata pencaharian penduduk beragam mulai 

dari PNS, Guru, Wiraswasta dan Buruh kerja. Tetapi sebagian besar di 

duduki oleh Wiraswasta. 

 



76 

 

 
 

2. Kondisi Geografis 

Puskesmas Samata terletak di Jalan Romang-polong, Kec. Somba 

Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini cukup strategis dan 

memadai, berada di tepi jalan dengan dikelilingi lingkungan yang 

komposisi penduduknya cukup padat. 

5. Visi 

Terciptanya masyarakat yang otonom serta meningkatkan 

kepedulian akan pentingnya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Samata. 

6. Misi 

a) Mengadakan pelayanan yang bermutu dan mudah di dapatkan oleh 

masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Samata. 

b) Membangun pola hidup yang bersih dan sehat. 

c) Melaksanakan beberapa giat pemberdayaan masyarakat melalui 

pembentukan dan pembinaan UKMB yang tepat dan sesuai dengan 

situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. 

7. Karakteristik Informan  

Penelitian ini menggunakan 3 orang ibu postpartum sebagai 

informan. Semua informan telah melalui skrining mandiri menggunakan 

kuesioner Edinburgh postpartum depression scale ( EPDS ) dengan nilai 

skor >10 yang berarti menyatakan bahwa ibu postpartum mengalami baby 

blues syndrome. Bahasa yang digunakan pada saat wawancara ialah 
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bahasa sehari-hari dan sesekali menggunakan Bahasa Indonesia. 

Karakteristik informan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut  

Table 1.2 Karakteristik Informan 

Inform

an 

Usia Anak 

ke 

Pendidik

an 

Pekerjaan  Pendapata

n 

Skor EPDS 

I 24 1 SMA IRT <Rp 

3.529.181 

27 

II 30 2 S1 Wiraswasta >Rp 

3.529.181 

27 

III 23 1 SMA Mahasiswi  <Rp 

3.529.181 

30 

 

B. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Samata pada 

tanggal 12 mei s/d 15 juni 2023. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan hasil 

Analisa data menurut Collaizi, dari hasil wawancara dengan tiga orang ibu 

postpartum sebagai informan berwujud data hasil recording MP3 berupa   

transkrip wawancara. Setelah peneliti membuat transkrip wawancara yang 

dihasilkan dari rekaman audio yang digunakan pada saat meneliti, Langkah 

berikutnya peneliti menentukan kata kunci dari setiap jawaban yang didapatkan 

dari informan, menentukan kategori, hingga menghasilkan tema-tema yang 

disusun berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil Analisa peneliti 

terhadap hasil wawancara dengan para informan di wilayah kerja Puskesmas 

Samata tentang pengalaman baby blues syndrome pada ibu postpartum 

didapatkan dan telah disusun dalam bentuk tema sebagai berikut. 
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Tema I; Perasaan, Perilaku dan Fikiran ibu yang mengalami Baby 

Blues Syndrome 

Pada tema ini didapatkan tiga kategori perasaan,perilaku dan fikiran 

ibu postpartum pada saat mengalami baby blues syndrome berupa kategori 

I; perasaan stress, kategori II; perilaku ingin terus menangis,marah dan ingin 

menjauhi bayinya, serta kategori III; timbulnya fikiran diluar kendali. 

Kategori I didukung dengan pernyataan Informan sebagai berikut, 

“Pokoknya selaluka sedikit-sedikit stress, apalagi ini kehamilanku 

kemarin, kehamilan yang paling kutunggu tunggu kodong karna tiga 

tahunka menikah baru ka lagi hamil ini.” ( Informan I ) 

“Kayak stress-stresska waktuku hamil itu, kan tidak kutahu ki 

awalna bilang hamilka itu suster toh jadi suka ka lain lain memang.” 

( Informan II ) 

“Harus ka eee kapan eh matima kapang, itu kufikir kayak depresi 

ka, stresska. ” ( Informan III ) 

 

Selain itu, timbul perilaku pada ketiga informan seperti sering 

menangis, dan marah. Kategori ke II ini didukung oleh pernyataan Informan 

sebagai berikut, 

“ Biasa kalo stress ka menangis menangis mami ka” ( Informan I ) 

“Suka ka menangis-menangis suster..” ( Informan II ) 

“Ka lain lain memang, suka ka marah marah, lain waktunya anak 

pertamaku suster tidak begitu ja…” ( Informan II ) 

“Nangis terus setiap malam, terus itu eeh kayak depresi kayak eh 

salah ka ini kapang hamil, kayak anuka kapang ini” ( Informan III) 

Pada kategori ke II Informan juga merasakan perilaku ingin 

menjauhi bayinya. Kategori II didukung dengan pernyataan Informan 

sebagai berikut, 

“Tidak mauka sentuh sentuh bayi ku, apalagi sakit jahitanku jadi 

tambah tidak mau meka gendong ki” ( Informan I ) 
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“Pernah tidak kuterima kehadirannya kalau kukasih menyusui itu 

kulihat ularki, jadi,kadang takut takutka lihatki sampai teriak 

teriakka itu suster tidak mauka susui..” (informan II ) 

“Malahan itu nda mau ka susui anakku karena…eee…untuk apa ku 

susui bapaknya saja nda adai, kenapa saya harus ku susui...” ( 

Informan III ) 

Selain itu pada ketiga informan timbul kategori III yakni fikiran 

yang diluar kendali seperti ingin menggaruk-garuk tembok dan ingin 

membunuh diri sendiri, anak dan suami. Kategori ini didukung dengan 

pernyataan Informan sebagai berikut,  

“Kadang ada perasaanku itu mauka garuk garuk tembok sangking 

stressku kodong dengar kata katanya orang, apalagi karena tidak 

ada asiku stress…” ( Informan I ) 

“ Tidak bisama lagi itu ungkapkan ki dengan kata kataku ini suster 

, kadang itu emosi sekalima, mau ma bunuh I bapakna, mauma 

bunuh I anakna, semuana mau kubunuh suster , bukan mi itu lagi 

kapang baby blues suster. ” ( Informan II ) 

“Berfikirma bilang eh gantung dirima, bunuh dirima tapi berfikirka 

kenapa saya yang mati mending suamiku sama anakku yang mati 

kubunuh. Jadi, saya bisa hidup sendiri-sendiri.Itu kufikirkan” 

(Informan III) 

Perasaan, perilaku dan fikiran pada ibu postpartum yang 

mengalami baby blues syndrome ini timbul karena adanya beberapa 

faktor pencetus terjadinya baby blues syndrome. Hal ini 

dikemukakan oleh para informan yang telah peniliti wawancarai 

pada tema kedua. 

Tema II; Penyebab terjadinya ibu postpartum yang mengalami baby blues 

syndrome  

Pada tema ke II Terdapat beberapa kategori faktor yang menjadi 

pencetus terjadinya ibu postpartum mengalami baby blues syndrome, kategori 

I; suami yang kurang perhatian atau dapat dikatakan tidak adanya dukungan 

dari suami, tidak ada dukungan keluarga, kategori II; kelelahan, kurang tidur 



80 

 

 
 

dan makan,kategori III; kondisi kesehatan ibu pada masa kehamilan, masalah 

kesehatan yang timbul pasca partum, serta kategori IV; pengalaman menyusui. 

Pada kategori I didukung dengan pernyataan informan sebagai berikut, 

“ Capek sekalimi toh dek, baru kita itu kodong lebih mauki kalo 

suamita urus ki suamita yang perhatikanki..” ( Informan I ) 

“Pokoknya tidak ada dukungan suster kecuali teman teman suster, 

tetangga, kan saya ini suster berwiraswasta ka jadi kadang itu 

yang…” ( Informan II ) 

“ Pas baru pas itu datangi juga bukan ji saya na perhatikan, tapi, 

main game terusji na bikin, biar kuminta bilang gendongi dulu ini” 

( Informan III ) 

Semua dari Informan yang turut andil dalam penelitian ini  

mengalami beberapa faktor yang mengakibatkan mereka mengalami baby 

blues syndrome yang termasuk dalam kategori II; Informan mengalami 

kelelahan, kurang tidur dan tidak nafsu makan. Hal ini didukung dengan 

pernyataan Informan berikut, 

“ Eee… kewalahan meka kodong karena banyak ..eh …apa… 

barusanka sudah sesar na banyak pekerjaan yang harus ku 

lakukan” ( Informan I ) 

“ Dia juga menangis tongmi, kelelahan ma itu kapang suster, 

kelelahanma, pusingmi kepalaku suster, stress ma, sampai… itumi 

sampai mau kucekik karena tidak kuterima mi itu keadaanna kah 

kenapa bisa ada” ( Informan II ) 

“ Kayak..Mmm..eee.. kesulitan sekalika kurasa..tapi bagaimana dih 

nda taumi deh…begitui dia.. Ehh, tauu..hehe mauka menangis” ( 

Informan III ) 

Pada kategori ke III; Kondisi kesehatan ibu pada masa kehamilan 

dan setelah persalinan juga menjadi faktor pendorong baby blues terjadi 

pada ibu postpartum. Hal ini dukung dengan pernyataan berikut,  
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“ Kehamilanku toh dek pecah ketuban ka jadi tiba tiba ka di sesar 

baru itu dari keluarganya suamiku orang melahirkan normal 

semua..” ( Informan I ) 

“ Saya itu sempat kemarin alami pembendungan asi itu suster 

sampai bengkak bengkak itu payudara ku suster , itumi yang bikin 

stresska sempatka mau bunuh diri” ( Informan II ) 

“ Eem bermasalahki ari-ariku, terpotong-potongi. Baru, Eem, Eeh, 

setelah tiga hari melahirkan dibawa ma lagi kerumah sakit untuk 

dikuret dikasih keluar itu anu ku” ( Informan III ) 

Pada kategori III; Ibu postpartum mempunyai pengalaman yang 

tidak terlalu berkesan pada saat menyusui bayi.Pengalaman inilah yang 

membuat ibu postpartum mengalami baby blues syndrome. Hal ini 

didukung dengan pernyataan Informan berikut, 

“ Kudengar cerita begitu, belum lagi asi ku kodong tidak keluar, 

tidak cepatki eh… maksudnya toh lamaki nah itumi lagi na jadikan 

bahan pembicaraan yang kasih stress ka ” ( Informan I ) 

“ Baru saya itu kan suster bukan ka seperti ibu ibu lain yang 

gampang menyusui saya itu sempat kemarin alami pembendungan 

asi itu suster sampai bengkak bengkak itu payudara ku suster , itumi 

yang bikin stresska sempatka mau bunuh diri” ( Informan II ) 

“ Malahan itu nda mau ka susui anakku karena…eee…untuk apa ku 

susui bapaknya saja nda adai, kenapa saya harus ku susui..” 

(Informan III) 

Dari beberapa faktor pencetus terjadinya baby blues syndrome yang 

dirasakan ibu postpartum disimpulkan bahwa dukungan sosial menjadi 

salah satu faktor dominan ibu postpartum mengalami baby blues syndrome. 

Hal ini dikemukakan para informan yang telah diwawancarai pada tema 

ketiga. 

Tema ke III; Kebutuhan psikososial dan spritualitas ibu postpartum pada fase 

letting go 

Pada tema ke III ditemukan beberapa kategori yang tersusun berupa 

cara yang dilakukan oleh Informan untuk mengatasi Baby blues syndrome 

yang mereka alami Diantaranya yaitu kategori I; memperbanyak sholat, 
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beristigfar, berdoa kepada Allah SWT, mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang disuka, bertemu dengan teman serta bermain social media. 

Kategori II; Perasaan ibu postpartum pada fase letting go. Hal ini didukung 

dengan pernyataan Informan sebagai berikut, 

“ Kalo seperti itu kadang-kadang… eee.. beristigfar mami ka terus, kah.. 

eehh.. banyak banyakka berdoa, sholat tahajjud, sholat taubat supaya 

enakki perasaanku toh dek. Biasa juga na belikan mka suamiku minuman 

yang kusuka makanan yang kusuka supaya  enakki lagi perasaanku toh dek 

” ( Informan I ) 

“ Keluargaku, tidak ada dukungan itu mami sama Allah, berdoa sama 

Allah,kembali ee itu lagi kembali kepada Allah karena semuanya itu 

dikembalikan pada Allah toh suster. Sama Pergika jalan jalan na hiburka 

orang sekelilingku” ( Informan II ) 

“ Sholat, sama main sosial media, tiktok. Itu ji..kalau biasa na lihat storyku 

orang-orang kayak jalan nga, ketawa-ketawa pasti lagi depresi ka pada 

saat itu. ” ( Informan III ) 

Pada kategori ke III ibu postpartum telah memasuki fase letting go 

yang merupakan hari dimana ibu postpartum telah dapat beradaptasi dengan 

peran, aktifitas dan psikologis barunya sebagai seorang ibu. Pada kategori 

ini Informan yang telah berada di fase letting go telah dapat memenuhi 

kebutuhan psikososialnya berupa dukungan sosial dari orang sekitarnya 

sehingga para informan sudah dapat menata kembali masa depannya. Hal 

ini didukung dengan pernyataan Informan berikut, 

“ Kayak enakmi kurasa lebih tenang meka karena.. Mmm.. mulai meka 

terima semuanya, suamiku juga sedikit-sedikit mulai meka na percaya urus 

anakku. ” ( Informan I ) 

“ Enakmi bisama kembali menerima kenyataan karena lagi lucu-lucunya 

mi ini anakku yang kedua. ” ( Informan II ) 

“ Itumi kubilang mauka kuliah, mauka tata masa depanku, inimi yang 

kulakukan kenapa ka bisa bangkit, andai tidak kuliah ka mungkin lama ma 

mati, bunuh dirima” ( Informan III ) 
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C. Pembahasan Penelitian 

Tema I : Perasaan, Perilaku, dan Fikiran ibu postpartum yang 

mengalami Baby blues syndrome 

Menurut Widyaningsih (2019) Baby blues syndrome merupakan 

pengalaman yang dirasakan oleh beberapa ibu postpartum dengan perasaan 

dan tingkat emosional yang tidak menentu yang dialami di hari pertama dan 

minggu pertama mereka menjadi seorang ibu. Sebanyak 50% hingga 80% 

ibu pasca partum selalu merasakan kesedihan, kemarahan, dan ansietas yang 

mendadak. Zulfa (2022) juga menyebutkan bahwa Baby blues syndrome 

diyakini sebagai suatu masalah gangguan emosional yang ringan dan sering 

sekali dianggap sepeleh oleh ibu pasca partum,keluarga,orang sekitar 

maupun tenaga kesehatan.  

Wijaya (2022) pada penelitiannya mengatakan bahwa didalam 

model konsep keperawatan yang disusun oleh Cheryl tatano beck 

(Postpartum Depression Theory) mengungkapkan bahwa ibu yang baru saja 

melewati proses persalinan biasanya akan mengalami stress, merasakan 

kelelahan, kecemasan,suasana hati yang tidak stabil serta munculnya fikiran 

ingin menyakiti diri sendiri. Sedangkan menurut Fatmawati (2021) Adapun 

gejala yang menunjukkan adanya baby blues syndrome atau depresi 

postpartum yang dialami oleh ibu postpartum yaitu lebih sering menangis 

secara tiba-tiba dan menerus, timbulnya perasaan sedih yang tak beralasan, 

kehilangan nafsu untuk makan, menurunnya kualitas tidur sehingga 
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menimbulkan efek lelah dan kesulitan dalam beraktifitas. Dampak dari 

semua gejala ini akan membuat seorang ibu akan mengabaikan bayi atau 

anak kandungnya sendiri. 

Pada hasil penelitian ini ditemukan analisa data yang menunjukkan 

ibu postpartum yang mengalami baby blues syndrome merasakan perasaan 

yang sedih, perilaku sering menangis, perasaan stress yang berkepanjangan, 

terlalu sensitive, sehingga munculnya fikiran yang diluar kendali seperti 

ingin menggaruk-garuk tembok, ingin membunuh diri sendiri, anak dan 

suami. Pada penelitian ini hanya dua dari tiga Informan yang merasakan 

bahagia pada masa kehamilan, meskipun ungkapan perasaan itu hanya 

berada di pembuka cerita dan selebihnya diikuti dengan ungkapan emosi-

emosi yang lain. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Rahma 

(2023) yang mengatakan ada beberapa gejala yang dirasakan ibu postpartum 

ketika mengalami baby blues syndrome yakni,merasakan perasaan sedih 

terus-menerus tanpa sebab, mudah marah, mudah tersinggung, cemas, 

merasa bersalah, tidak menerima kenyataan, kurangnya daya tarik kepada 

bayi sehingga mengakibatkan ibu menyalahkan kehamilan, waktu istirahat 

yang tidak teratur, membatasi diri untuk bergaul, bahkan meningkatnya 

perasaan depresi yang membuat ibu postpartum tidak dapat mengendalikan 

perasaannya sehingga muncul perasaan ingin menyakiti diri sendiri, anak 

dan suami,serta upaya bunuh diri. Jika kejadian ini berlangsung lama akan 
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mengakibatkan gangguan tingkah laku, gangguan kognitif yang 

membahayakan perkembangan anak. 

Menurut asumsi peneliti dalam penelitian ini ialah, kebanyakan 

seorang ibu dimulai dari masa kehamilan dan masa setelah persalinan terjadi 

(Postpartum). Gejala yang dirasakan oleh ibu postpartum yang mengalami 

baby blues syndrome ditandai dengan adanya perasaan sedih yang berlarut-

larut, munculnya ansietas berlebihan, timbul perasaan khawatir karena tidak 

percaya diri untuk mengurus bayinya. Baby blues syndrome ini dapat 

menimbulkan pengaruh yang berjangka pendek dan berjangka panjang 

sehingga dapat mengakibatkan adanya perasaan tidak mempedulikan bayi 

sehingga tidak tercipta ikatan diantara ibu dan bayi yang dapat 

mengakibatkan perkembangan kognitif anak terganggu, tidak mampu 

bergaul dengan orang disekitarnya. Selain itu, baby blues syndrome ini 

membagikan situasi yang tidak terlalu harmonis bagi hubungan suami istri, 

keluarga dan jika tidak ditangani dengan baik akan berubah menjadi depresi 

postpartum. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2023) mengatakan 

terdapat satu kemungkinan penyebab baby blues syndrome pada ibu 

postpartum, sebab tersebut adalah ketidak stabilan kadar hormone esterogen 

dan progesterone dalam tubuh perempuan dengan cepat sesaat setelah 

persalinan terjadi. Inilah yang meningkatkan perubahan kimia di otak 

sehingga ibu postpartum mengalami mood swing atau suasana hati yang 

berubah-ubah. Terlebih pada saat setelah melahirkan, kualitas tidur seorang 
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ibu akan sangat menurun dan tidak teratur sedangkan kondisi ibu belum 

sepenuhnya pulih setelah melahirkan. Hal inilah yang diyakini membuat 

perempuan pasca persalinan mengalami baby blues syndrome dengan 

merasakan reaksi depresi, sedih, mudah menangis, lebih sensitive, ansiestas, 

perasaan yang tidak menentu sehingga sering kali menyalahkan diri sendiri, 

mengalami kualitas tidur yang menurun, nafsu makan yang menurun. 

Biasanya gejala ini akan menghilang dalam beberapa minggu pasca 

persalinan terjadi. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hobeika 

(2023) yang mengatakan Persalinan menyebabkan perubahan penting 

dalam fisiologi ibu, memicu timbulnya gejala psikopatologis yang berbeda 

dalam intensitas dan frekuensi. Gejala psikopatologis ini meliputi berbagai 

bentuk kecemasan dan depresi, yang muncul ke permukaan terutama pada 

masa ketika ibu sedang dalam masa pemulihan fisik setelah melahirkan. 

Selain itu, dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap 

kesejahteraan ibu dan anak dapat dideteksi. Baby blues adalah kondisi 

jangka pendek yang dipicu oleh persalinan, menampilkan gejala ringan 

seperti kecemasan, perubahan suasana hati dan reaktivitas emosional yang 

diperkuat, dengan dampak minimal pada fungsi. Baby blues dilaporkan 

terjadi pada 15-85% wanita dalam 10 hari pertama setelah melahirkan, 

dengan insiden puncak pada hari kelima.  

Hobeika (2023) mengemukakan bahwa kejadian baby blues post 

partum adalah hal yang biasa terjadi, sementara dan tidak memerlukan 
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intervensi, relevansi pengenalannya harus dicatat karena dipostulatkan 

sebagai faktor risiko untuk depresi postpartum berikutnya. Komplikasi 

psikologis yang paling relevan secara statistik dan klinis terkait dengan 

melahirkan anak adalah depresi pascapersalinan. Sekitar 10-15% wanita 

yang melahirkan dapat mengalami depresi pascapersalinan, dengan 

perbedaan antara kelompok populasi dan lokasi geografis. menyatakan 

bahwa “Postpartum Onset” (kelas gangguan depresi mayor) ditandai dengan 

gejala yang muncul 4-6 minggu setelah melahirkan. Lebih khusus lagi, 

gejala depresi pascamelahirkan meliputi gangguan nafsu makan dan tidur, 

kehilangan energi, perasaan bersalah, berkurangnya perhatian, dan pikiran 

untuk bunuh diri yang masuk akal. Temuan terbaru menunjukkan tingkat 

prevalensi 19,8% dari depresi postpartum setelah lahir  

Tema II : Penyebab terjadinya baby blues syndrome 

 Penyebab terjadinya baby blues syndrome di atas, menurut Aryani 

et al.,(2022) penyebab terjadinya baby blues syndrome yang paling banyak 

ialah faktor ketidakstabilan hormone, umur, metode melahirkan, support 

dari suami maupun keluarga,tahapan Pendidikan ibu,dan kecapekan. 

Selain itu, Aryani et al.,(2022) juga mengemukakan faktor resiko yang 

dapat terjadi pada postpartum depression atau baby blues syndrome ialah 

pendapatan ekonomi yang tidak memadai, paritas, ketidakharmonisnya 

hubungan dengan keluarga suami dan orangtua, tidak mendapatkan 

bantuan dari keluarga atau orang terdekat akan merugikan diri selama 

proses kehamilan dan persalinan tiba-tiba.   



88 

 

 
 

Faktor terjadinya baby blues syndrome yaitu karena adanya aspek dari 

masalah hormonal, seperti perubahan kadar estrogen, progesterone, 

prolactin, serta estroil yang menurun. Jumlah estrpgen pada saat setelah 

melahirkan memilik dampak tekanan aktivitas enzim, non adrenalin, 

maupun serotine yang berfungsi pada pengaturan suasana hati dan masalah 

depresi. Munculnya rasa tidak nyaman pada fisik yang dirasakan akan 

menimbulkan perasaan emosi pada ibu postpartum, kegagalan dalam 

beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang dialami, ketidak 

sanggupan pada perubahan fungsi yang terjadi pada wanita. Pada penelitian 

ini dinyatakan Informan mengalami baby blues syndrome karena tidak 

mendapatkan dukungan dari suami dan keluarga terdekat, tidak siap 

menerima kehamilan, kelelahan, masalah pada saat menyusui bayi yang 

dimana asi belum kunjung keluar,kelelahan, kurangnya nafsu makan serta 

kualitas tidur yang menurun adalah hal-hal yang diyakini membuat ibu 

postpartum mengalami baby blues syndrome.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliarna (2023) 

yang menyatakan bahwa seorang ibu postpartum yang mengalami baby 

blues syndrome pada awalnya ia mngalami jam tidur yang 

berantakan,kurang istirahat dan kurangnya nafsu makan. Terdapat beberapa 

faktor yang diyakini menjadi alasan mengapa ibu postpartum mengalami 

baby blues syndrome yaitu usia ibu,paritas,dukungan 

suami,pendidikan,masalah perekonomian dan pekerjaan, proses persalinan 

yang menimbulkan rasa trauma, masalah yang muncul sebelum dan setelah 
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melahirkan,pendarahan, pevah ketuban dan rasa sakit sesaat setelah 

dilakukan operasi SC yang tiba-tiba terjadi.  

Menurut asumsi peneliti bahwasanya penyebab terjadinya baby blues 

syndrome yang paling banyak dijumpai ialah kurangnya dukungan dari 

suami dan keluarga, kurangnya perhatian yang didapatkan oleh seorang ibu 

pasca partum. Padahal, seorang ibu yang baru saja melalui proses kehamilan 

dan persalinan yang tidak mudah sangat memerlukan dukungan dan 

perhatian yang lebih dari orang terdekatnya. Pada kejadian baby blues 

syndrome yang dialami ibu postpartum diakibatkan karena faktor 

psikologis, diantaranya yaitu kurangnya dukungan sosial dan emosional 

yang diberikan dari lingkungan sekitarnya seperti suami,keluarga dan 

teman. Fungsi suami dan keluarga sangat dibutuhkan pada masa kehamilan 

dan sesaat setelah persalinan terjadi terlebih pada masa-masa merawat bayi 

agar dapat mengurangi resiko terjadinya baby blues syndrome. Dukungan 

yang didapatkan dari lingkungan sekitar seperti suami,keluarga dan teman 

terdekat sangat berperan penting kepada kondisi ibu selama hamil dan 

setelah melahirkan sehingga dipercaya dapat mengurangi serta mencegah 

terjadinya baby blues syndrome atau postpartum depression. 

Laitupa (2023) pada penelitiannya menyampaikan beberapa ibu 

postpartum yang sedang mengalami baby blues syndrome namun terkadang 

ia tidak menyadarinya, hal ini dikarenakan dianggap hal yang wajar terjadi 

pada saat setelah melahirkan. Pada proses persalinan dianggap merupakan 

kejadian yang normal, tetapi terkadang ibu akan merasakan ketegangan 
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ataupun ansietas yang tinggi dan akan mempengaruhi keadaan 

psikologisnya meskipun hal ini sesuatu yang wajar terjadi tetapi tidak 

diperbolehkan berlanjut begitu lama. Seorang ibu harus menyiapkan 

kesiapan dirinya untuk melalui kondisi yang akan berdampak pada tingkat 

stress. Kesiapan-kesiapan tersebut bukan berarti untuk melenyapkan 

stressor tetapi untuk mengurangi beban stressor yang dirasakan.  

Menurut Laitupa (2023) Hal yang paling sangat mempengaruhi 

kejadian baby blues yang dialami ibu postpartum adalah faktor dukungan 

sosial yang berupa perhatian dan support sehingga ibu postpartum merasa 

dicintai dan disayangi.Perempuan yang merasakan baby blues syndrome 

akan merasa mereka menerima kurang dukungan dari keluarga dan 

lingkungan sekitar, padahal ibu sangat menginginkannya. Peran suami dan 

keluarga dalam membantu ibu merawat bayi dapat mengurangi rasa lelah 

yang dirasakan ibu sehingga dapat meminimalisir kejadian baby blues 

syndrome. Maka dari itu,diharapkan suami dan keluarga terdekat dari ibu 

yang baru saja melahirkan harus memberikan lebih banyak dukungan dan 

bantuan yang dibutuhkan bagi ibu postpartum untuk mencegah terjadinya 

kejadian baby blues syndrome. Dukungan sosial yang diberikan kepada ibu 

dapat berbentuk ungkapan emosional seperti memberikan ungkapan empati, 

kepedulian dan perhatian terhadapnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariani (2022) 

mengemukakan Bahwa ibu pada masa kehamilan dan masa pasca persalinan 

sangat membutuhkan dukungan sosial dari orang sekitarnya. Dukungan 
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sosial seperti memberikan informasi yang penting dan sesuai dengan 

kondisi ibu, memberikan nasihat, membantu ibu ketika mengalami kesulitan 

di masa awal kehamilan dan setelah melahirkan, serta sikap yang baik yang 

dinampakkan oleh orang terdekat di lingkungan sosial ibu hamil dan ibu 

postpartum. Selain itu, orang terdekat yang berada di lingkungan sosial 

dapat selalu menunjukkan kehadirannya yang diyakini dapat memberikan 

efek keuntungan untuk tingkat emosional dan berpengaruh pada respon 

sikap ibu sebagai penerimanya. Indeks dari dukungan sosial diantaranya 

perhatian emosional, bantuan, pemberian informasi dan validasi kepada ibu 

selama masa kehamilan hingga masa post partum. Dukungan sosial dari 

suami merupakan perencanaan koping yang penting untuk ibu  postpartum 

yang mengalami stres pasca melahirkan dan berfungsi sebagai strategi 

pencegahan untuk mengurangi baby blues syndrome. Suami dapat 

memberikan perhatian, komunikasi yang tercipta dengan baik, dan 

hubungan emosional yang akrab dan mendalam. Bentuk dukungan dari 

keluarga terutama dari orang tua ibu diantaranya yaitu komunikasi dan 

hubungan emosional yang baik dan hangat. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Qi (2022) menyatakan 

hubungan pasangan merupakan perhatian yang sangat penting bagi wanita 

postpartum, untuk meningkatkan kepuasan pernikahan dan dukungan sosial 

yang dirasakan wanita postpartum dapat mencegah perkembangan atau 

kemunduran postpartum depression atau baby blues syndrome. Intervensi 

yang berfokus pada pasangan atau program untuk mempromosikan 
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keterlibatan ayah dalam pengasuhan diperlukan pada periode 

pascapersalinan awal atau bahkan lebih awal. Di Cina, selain suami, ibu 

mertua adalah pengasuh utama wanita pascapersalinan. Oleh karena itu, 

tidak mengherankan bahwa kepedulian terhadap ibu mertua juga ditemukan 

sebagai prediktor yang signifikan terhadap postpartum depression atau baby 

blues syndrome. Hasil kami menggambarkan lebih jauh efek kepedulian 

yang dirasakan ibu mertua terhadap postpartum depression meliputi dua 

jalur serta kepuasan pernikahan, efek langsung dan efek tidak langsung 

melalui dukungan sosial. Oleh karena itu, meningkatkan hubungan antara 

ibu baru dengan suami atau ibu mertuanya, tidak hanya berperan penting 

dalam penurunan postpartum depression secara langsung, tetapi juga secara 

tidak langsung dapat mencegah postpartum depression dan baby blues 

syndrome melalui peningkatan dukungan sosial. 

Wijaya (2022) pada penelitiannya mengatakan bahwa di dalam konsep 

Keperawatan Cheryl Tatano Beck (Postpartum Depression Theory) Beck 

mengemukakan beberapa faktor  pencetus terjadinya depresi postpartum 

ada 13, yaitu Depresi prenatal, stres merawat anak,stres terhadap kehidupan, 

dukungan sosial,ansietas prenatal,kepuasan dalam pernikahan,riwayat 

depresi, tempramen bayi,maternity blues,harga diri rendah,status sosial 

ekonomi, status pernikahan, kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak 

diharapkan, gangguan kualitas tidur dan makan,ansietas dan perasaan tidak 

aman, keadaan emosi yang tidak stabil, kebingungan mental,kehilangan jati 

diri,rasa bersalah dan rasa malu,serta pikiran untuk bunuh diri. Hal ini 
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sejalan dengan hasil penelitian yang di dapatkan dari beberapa informan 

yang mengalami baby blues syndrome karena kurangnya dukungan sosial 

yang didapatkan, ansietas dan strees pada masa prenatal, maternity blues, 

kehamilan yang tidak direncanakan, gangguan kualitas tidur dan makan, 

keadaan emosi yang tidak stabil, rasa bersalah pada diri sendiri serta fikiran 

untuk melukai diri dengan cara melakukan bunuh diri. Tetapi, pada hasil 

penelitian yang di dapatkan pada penelitian ini mengatakan beberapa 

informan tidak terkena resiko baby blues syndrome dikarenakan masa 

perekenomian didalam keluarganya dirasa cukup, tidak memiliki riwayat 

depresi dan tempramen pada bayi, status pernikahan yang dianggap tidak 

menjadi masalah pada ketiga informan, tidak terjadinya gangguan harga diri 

rendah dan kehilangan jati diri pada setiap informan. 

Sedangkan menurut Laitupa (2023) pada penelitiannya 

mengungkapkan bahwa kesediaan orang-orang terdekat memberikan 

dukungan emosional seperti mendengar keluhan ibu, akan memberikan 

dampak positif sebagai sarana pelepasan emosi, mengurangi kecemasan, 

membuat ibu merasa nyaman dan tentram, diperhatikan serta dicintai saat 

menghadapi berbagai tekanan dalam hidup mereka. Selain faktor tersebut, 

persalinan Sectio Caesaria (SC) juga merupakan salah satu faktor penyebab 

terjadinya baby blues syndrome. Ibu postpartum dengan jenis persalinan 

section caesaria lebih gampang terkena baby blues syndrome bahkan dapat 

berlanjut menjadi depresi postpartum dipadankan ibu yang melalui proses 

persalinan refleks. Selain menyebabkan rasa trauma, persalinan dengan 
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dengan metode section caesaria dapat meningkatkan tekanan pada 

perekonomian keluarga, dimana hal ini juga dapat mengakibatkan 

terjadinya baby blues. Keadaan ekonomi yang kurang mengakibatkan ibu 

merasa khawatie tentang masa depan anaknya sehingga ibu mengalami 

beban yang berat yang menyebabkan terjadinya baby blues syndrome pasca 

partum. 

Tema III : Kebutuhan psikososial dan spritualitas ibu postpartum pada 

fase letting go 

 Pada fase ini ibu sudah lebih menerima kondisi barunya sebagai 

orang tua, kondisi tubuh yang lelah setelah melahirkan telah pulih 

sepenuhnya sehingga pada periode ini ibu lebih menerima peran barunya 

sebagai orang tua Widiastuti et al (2022). Selain itu, di fase ini seorang ibu 

sudah dapat beradaptasi dengan psikologisnya atau biasa disebut dengan 

fase letting go merupakan hari dimana ibu postpartum telah dapat 

beradaptasi dengan peran dan aktifitas barunya sebagai seorang ibu. Pada 

penelitian ini Informan yang telah berada di fase letting go telah merasa 

tenang, dapat menerima kenyataan, dan juga menata masa depannya. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2022) fase ini 

disebut sebagai masa-masa ibu postpartum dapat menerima tanggung jawab 

akan peran baru sebagai seorang ibu. 

Peneliti pun beramsumsi bahwa di fase letting go ibu postpartum 

sudah mulai beradaptasi dengan baik sehingga sudah mulai menerima peran 

barunya menjadi orangtua, perasaan yang dirasakan sudah mulai tenang, 



95 

 

 
 

serta ibu postpartum  mulai mengharapkan hal-hal yang baik terjadi 

sehingga ibu postpartum segera bangkit dari keterpurukan yang dirasakan 

pada saat mengalami baby blues syndrome. Jika ibu postpartum dapat 

menguasai dan beradaptasi dengan berbagai macam perubahan pasca 

partum, maka ibu diyakini tidak akan merasakan kepanikan, kekhawatiran, 

ketakutan. Bahkan, sebaliknya jika ibu gagal dalam menyesuaikan diri 

dengan peran barunya atau disebut dengan mal adaptif atau masalah 

psikologis ibu postpartum akan merasakan ketakutan yang luar biasa, 

kepanikan, khawatir, selalu menangis. Jika hal ini terjadi dalam jangka 

waktu yang Panjang atau berlarut-larut maka dapat dipastikan akan muncul 

masalah yang mempengaruhi perkembangan anak. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nusi (2022) yang 

mengemukakan bahwa di fase letting go seseorang akan menerima apapun 

kondisinya saat ini. Penerimaan tidak selalu menjadi tahap yang 

membahagiakan atau membangkitkan semangat. Tahap ini tidak berarti 

seseorang telah melewati kesedihan. Seseorang mungkin akan merasakan 

perubahan besar dalam hidupnya. Perasaan kurang puas dalam fase ini dapat 

diminimalisir apabila seseorang sudah bisa bahwa masalah ini tidak akan 

terlalu berat jika dibandingkan hal buruk lainnya yang untungnya tidak 

mereka alami atau berhasil mereka lewati sebelumnya. Tahapan ini akan 

memikirkan objek yang hilang beralih ke objek lain, dan menerima 

kenyataan kehilangan. serta mulai memandang ke depan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarez (2023) yang mengungkapkan 
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bahwa di fase letting go diumpamakan sebagai fase penerimaan dimana 

seseorang ibu telah mengetahui kondisi sebenarnya yang telah ia alami dan 

merasa bahwa ia butuh pengobatan, di fase ini seorang ibu telah berdamai 

dengan keadaannya sehingga ibu dapat menyingkirkan fikiran-fikiran 

negatif yang ia rasakan dan akan fokus menjalani pengobatan atau terapi-

terapi yang bisa membuat dirinya merasa jauh lebih baik.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nova (2020) mengemukakan 

bahwa adaptasi psikologis oleh ibu postpartum ialah suatu akibat dari 

dorongan atau pancingan jiwa seorang ibu yang baru saja melahirkan. 

Seorang wanita dewasa didambakan dapat menjalankan peran baru sebagai 

seorang istri dan seorang ibu. Setiap wanita menginginkan kasih sayang, 

perhatian, legalisasi dari orang lain dan juga ingin diketahui, di pahamim 

butuh perhatian dan butuh mendapatkan support dari orang terdekat seperti 

suami, keluarga dan teman. Terlebih lagi di saat setelah melahirkan dimana 

pada fase ini seorang ibu baru menampakkan gejala-gejala depresi ringan 

sesaat setelah melahirkan. Pada saat pemberian dukungan dan nasehat, 

diharapkan tenaga Kesehatan dapat mengikut sertakan suami,keluarga dan 

teman untuk melaksanakan asuhan pasca partum. Maka akan membentuk 

hubungan antar manusia yang baik, antara tenaga Kesehatan dan klien 

dengan terciptanya a good human relationship yang dapat memberikan 

seorang ibu support dari kebutuhan psikologis pasca melahirkan bayi. 

Wijaya (2022) pada penelitiannya mengatakan bahwa didalam 

model konsep keperawatan yang disusun oleh Cheryl tatano beck 
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(Postpartum Depression Theory) mempublikasikan “Nurse program” untuk 

mengatasi depresi pasca partum, program ini mempunyai lima bagian 

perawatan yang digunakan untuk mengatasi depresi postpartum, adapun 

diantaranya ialah, Nourishment & needs ( Nutrisi dan kebutuhan yang lain 

), Understanding ( Pengertian ), Rest and Relaxation ( Istirahat dan Relaksi 

), Spirituality ( Spiritualitas ) dan Exercise ( Latihan ). Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang didapatkan peneliti bahwa setiap informan memenuhi 

kebutuhan nutrisinya dengan mengkonsumsi makan dan minuman yang 

disukai, melakukan relaksasi dan pedalaman spiritualitas yang dianggap 

dapat membuat perasaannya lebih tenang. 

Postpartum blues atau baby blues syndrome pada ibu postpartum 

dapat diatasi dengan pemberian terapi obat-obatan dengan fluoxetine tetapi 

kekurangan dari jenis obat ini akan membuat ibu mengalami ketergantungan 

obat, sering merasakan sakit di kepala, nafsu makan yang turun sehingga 

mengakibatkan rasa mual dan muntah. Tetapi, ada cara lain yang bisa 

mengatasi baby blues syndrome ini tanpa menggunakan obat farmakologi 

seperti pemberian relaksasi nafas dalam, melakukan kompres, imajinasi 

terbimbing, pengalihan, mendengarkan musik yang disukai, melakukan hal 

hal yang berbau kesenian, pemberian minyak esensial, dan menuangkan 

fikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. 

Berdasarkan hasil Analisa data pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa ibu postpartum yang mengalami baby blues syndrome yang menjadi 

Informan pada penelitian ini melakukan berbagai macam upaya untuk 
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mengatasi baby blues syndrome yang ia alami seperti dengan 

memperbanyak berdoa kepada Allah SWT, memperbanyak dzikir, rajin 

sholat, mengkonsumsi makanan dan minuman yang disukai serta 

mendikstraksi diri dengan bermain social media. Hal ini sejalan dengan 

penelitian oleh Indriani (2022) yang menyatakan ada beberapa cara yang 

dapat dilakukan ibu baby blues syndrome untuk memenuhi kebutuhan 

spritualitasnya yaitu, mendekatkan diri pada Allah karena dengan 

mendekatkan diri dan banyak mengingat Allah hati akan merasa lebih 

tentram dan damai. Ketika seseorang berdzikir dapat menenangkan hati dari 

semua masalah yang ada. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam 

Qur’an surah yunus ayat ke 57 yang berbunyi : 

 

 

 

Terjemahannya “Wahai manusia! Sesungguhnya telah datang 

kepadamu pelajaran (al-Qur’an) dari Tuhannmu, penyembuh bagi penyakit 

yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” 

Tafsiran dari ayat ini ialah tiap-tiap yang bernyawa akan kembali 

kepadaNya. sehingga manusia di peringati, Wahai hamba Allah! sungguh, 

sudah tiba kepadamu ilmu yang terdiri dari kitab suci Al-Qur'an dari sang 

penciptaMu, obat yang dapat membuat dada mu sembuh dari dari penyakit 

hati serta ini merupakan penuntun ke arah yang benar dan rahmat yang tak 

ternilai bagi orang-orang yang betul-betul beriman. Sebutkan lah wahai 

Nabi Muhammad terhadap manusia dengan keberkahan Allah SWT 
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meliputi Agama islam dan rahmatNya, yaitu Al-Quran. sebaiknya mereka 

bersuka cita karena karunia dan rahmat Allah SWT itu lebih bernilai 

daripada yang telah mereka tabung seperti harta dan kemakmuran duniawi. 

Peneliti pun berasumsi bahwa memperbanyak melakukan ibadah 

kepada Allah SWT adalah pilihan yang tepat pada saat mengalami baby 

blues syndrome. pada hakikatnya manusia mempunyai fitrah yang beragama 

dan selalu merasakan kerinduan untuk kembali dengan Tuhan yang Maha 

Esa, dalam pemahaman lain dapat dikatakan atau diartikan sebagai Homo 

Relegion atau Homo Dividian (Makhluk yang bertuhan). Dinyatakan seperti 

itu karena secara insting manusia pada dasarnya selalu meyakini keberadaan 

Tuhan yang Maha Esa. Sehingga, sekecil dan sebesar apapun masalah maka 

tempat yang paling tepat untuk kembali ialah hanya kepada Allah SWT. 

Selain itu, peneliti juga menyarankan kepada semua informan yang turut 

andil dalam penelitian ini untuk mengamalkan dua bacaan dzikir agar 

membuat hati tenang yaitu dengan bacaan yang pertama “Hasbunallah wa 

ni’mal wakiil”, dan kedua zikir “la haula wala quwwata illa billah”. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2022) 

menunjukkan bahwa terapi dzikir efektif menurunkan tingkat kecemasan. 

Pada kelompok intervensi, ibu hamil secara signifikan mengurangi 

kecemasan, dibandingkan kelompok kontrol. Berdzikir membuat seseorang 

untuk mempunyai kekuatan batin dalam menerima situasi yang kurang 

menyenangkan serta terus meningkatkan diri untuk menggapai masa depan, 

mendapatkan kepuasan, mengangkat harapan, menggapai pengampunan 
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Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan, dan membawa kedamaian, 

ketenangan dalam jiwanya. Selain itu, dzikir juga memiliki pengaruh 

terhadap peningkatan ketenangan jiwa, dimana terdapat perbedaan 

bermaknas tingkat ketenangan jiwa sebelum dan setelah pemberian 

pelatihan dzikir, skor rata- rata sebelum 78,56 menjadi 98,33. Seseorang 

yang mengingat Allah akan membuat hati individu tersebut menjadi tenang 

dan tentram, sehingga ketenangan dan ketentraman dari hati ataupun jiwa 

akan membantu individu tersebut dalam mengelola emosinya. Selain itu 

peneliti menyarankan kepada semua informan untuk menggapai ketenangan 

hati tentunya harus melakukan amalan shaleh terlebih dahulu seperti 

mengerjakan shalat tahajjud. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat 

bertanya kepada Rasulullah SAW: “Salat manakah yang paling utama 

setelah salat wajib?” Rasulullah menjawab: ”Salat tahajud.” (HR 

Muslim). 

  Selain itu, Informan yang turut andil dalam penelitian inipun 

memiliki cara tersendiri untuk mengatasi baby blues syndrome yang ia 

rasakan dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang disukai, 

bertemu dengan teman-teman serta bermain social media. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Adilla (2019) yang mengungkapkan 

bahwa penanganan baby blues pada ibu primipara yaitu dengan mencari 

hiburan, bermain youtube, dan meminta dibuatkan makanan atau dikenal 

dengan koping yang berfokus pada pikiran dan tindakan yang meredakan 

distress emosi. Makanan dapat mengubah atau menginduksi emosi melalui 



101 

 

 
 

stimulasi sensorik yang cepat  atau kelegaan dari rasa lapar (relief of 

hunger),  sebagai hasil dari penilaian kognitif terhadap perubahan dalam 

keadaan internal atau harapan individu. Makanan juga dapat mengubah 

mood melalui perubahan yang lambat pada kimia otak 

Menurut asumsi peneliti didalam penelitian ini ialah pentingnya 

dilakukan Teknik distraksi dengan alih fokus perhatian pada sesuatu selain 

rasa tidak nyaman dapat menjadi strategi yang sangat berhasil dan mungkin 

merupakan mekanisme yang bertanggung jawab terhadap teknik kognitif 

afektif lainnya. Distraksi diduga dapat menurunkan persepsi rasa tidak 

nyaman dengan menstimulasi sistem kontrol desenden, yang 

mengakibatkan lebih sedikit stimuli rasa tidak nyaman yang ditransmisikan 

ke otak. Mekanisme distraksi ini dapat dijelaskan dengan adanya endorphin 

dan enkefalin dalam tubuh yang merupakan substansi yang berfungsi 

sebagai inhibitor terhadap transmisi nyeri. Endorphin dan enkefalin, 

substansi seperti morfin yang diproduksi oleh tubuh adalah contoh dari 

substansi yang menghambat transmisi impuls rasa tidak nyaman. Apabila 

tubuh mengeluarkan substansi-substansi ini, satu efeknya adalah hilangnya 

rasa tidak nyaman yang dirasakan. Substansi ini ditemukan dalam 

konsentrasi yang kuat adalah sistem saraf pusat 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh adilla (2029) 

menyatakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh ibu postpartum untuk 

menangani baby blues syndrome ialah dengan mencari hiburan yang dapat 

membuat ibu postpartum teralihkan dari fikiran dan perasaan ketika sedang 
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mengalami baby blues syndrome. Hal ini dapat menambah relasi yang 

memadai dan mengerti dengan situasi yang sedang dialami oleh ibu. Setiap 

ibu yang merasakan baby blues syndrome sangat memerlukan kesempatan 

untuk mengutarakan fikiran dan perasaan dari situasi yang mengancam diri 

ibu postpartum.  

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Yang (2019) juga 

mengatakan bahwa ibu post partum dapat mengurangi kecemasan yang 

dialami dan tingkat stress yang dirasakan dengan cara terapi mendengarkan 

musik. Saat mendengarkan musik ibu post partum akan merasakan 

kenyamanan karena musik bekerja pada sistem limbik di sistem saraf yang 

dapat menyusun kontraksi otot-otot didalam tubuh agar berkurang dan 

mencegah kecemasan dan depresi. Selain itu, dapat mengurangi kekerapan 

denyut jantung, tekanan darah dan melenyapkan rasa nyeri. Musik juga 

diyakini dapat memberikan ketenangan terhadap kondisi fisik serta 

psikologis ibu post partum dan membuat lingkungan yang aman, nyaman 

dan tenang untuk bayinya sehingga dapat menciptakan hubungan batin 

terhadap ibu dan anak. Melalui ritme musik yang tepat dapat membagikan 

vitalitas dan perintah sehinggah dapat membuat ibu post partum dapat 

mengatur pernafasannya dan menghilangkan sedikit demi sedikit rasa nyeri 

yang dialami. 
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D. Implikasi Penelitian 

1. Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan peneliti terkait dengan pengalaman baby blues 

syndrome pada ibu postpartum  

2. Tenaga kesehatan 

Hasil peneliian ini terkait dengan pengalaman baby blues syndrome 

pada ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Samata, dapat dijadikan 

pedoman atau pegangan untuk tenaga kesehatan agar dapat lebih 

mengetahui tentang kendala dan hal-hal penting apa saja yang perlu 

diperhatikan ibu pada masa kehamilan dan masa setelah persalinan (Nifas). 

3. Keluarga  

Keluarga adalah seseorang yang paling dekat dengan ibu di masa 

kehamilan dan masa setelah persalinan terjadi.Maka dari itu, hasil penelitian 

ini sangat penting sebagai bahan edukasi untuk keluarga agar dapat 

membantu mengurangi resiko terjadinya baby blues syndrome. 

E. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, 

diantaranya:  

1. Ibu postpartum yang menjadi informan dan berpartisipasi dalam penelitian 

ini adalah ibu rumah tangga yang memiliki banyak kesibukan mengurus 
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anak dan suami sehingga sulit untuk menentukan waktu wawancara. Hal ini 

tentu mempengaruhi proses berjalannya wawancara sehingga data yang 

didapatkan dari hasil wawancara masih terbilang kurang. 

2.  Ada beberapa ibu postpartum yang hendak dijadikan Informan dalam 

penelitian ini menolak untuk diwawancarai sehingga informan yang 

berhasil didapatkan data atau diwawancarai hanya berjumlah tiga orang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dijelaskan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gejala yang dirasakan ibu postpartum yang mengalami baby blues syndrome atau 

depresi postpartum adalah lebih sering menangis secara tiba-tiba dan menerus, 

timbulnya perasaan sedih yang tak beralasan, kehilangan nafsu untuk makan, 

munculnya tindakan atau perasaan yang tidak bisa terkendalikan, menurunnya 

kualitas tidur sehingga menimbulkan efek lelah dan kesulitan dalam beraktifitas. 

Dampak dari semua gejala ini akan membuat seorang ibu akan mengabaikan bayi 

atau anak kandungnya sendiri. 

2. Penyebab terjadinya baby blues syndrome yang paling banyak ialah faktor 

ketidakstabilan hormone, umur, metode melahirkan, kurangnya dukungan yang 

didapatkan dari suami maupun keluarga,tahapan pendidikan ibu,dan kelelahan. 

3. Pada fase letting go ibu postpartum memiliki beberapa kebutuhan psikososial dan 

spritualitas untuk mengatasi baby blues syndrome menonton tontonan yang disukai 

dan mendengarkan musik yang disukai, memperbanyak mendekatkan diri kepada 

Allah SWT dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu, berdzikir, selain itu dapat 

mengkonsumsi makanan dan minuman yang disukai. Pada fase ini ibu sudah mulai 

beradaptasi dengan baik sehingga sudah mulai menerima peran barunya menjadi 

orangtua, perasaan yang dirasakan sudah mulai tenang, serta ibu postpartum mulai 
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mengharapkan hal-hal yang baik terjadi sehingga ibu postpartum segera bangkit 

dari keterpurukan yang dirasakan pada saat mengalami baby blues syndrome. 

B. SARAN  

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka peneliti dapat memberikan 

saran-saran sebagai berikut.  

1. Institusi Kesehatan (Puskesmas)  

Pelayanan kesehatan diharapkan lebih memperhatikan dan 

meningkatkan pelayanan nifas pada ibu postpartum agar dapat 

terdeteksi ibu postpartum yang mengalami resiko terkena baby blues 

syndrome agar dapat dilakukan pencegahan dini. 

2. Bagi Perawat  

Meningkatkan pengetahuan perawat tentang gejala awal terkena 

resiko baby blues syndrome yang nampak dari masa kehamilan dan 

setelah persalinan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara kuantitatif agar jumlah 

sampel penelitian lebih banyak sehingga data yang diperoleh lebih valid, 

reliable dan objektif. Namun, jika penelitian kualitatif dilakukan 

kembali, jumlah sampel dalam penelitian diharapkan lebih banyak dari 

penelitian ini. Dan diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap ibu 

postpartum yang mengalami baby blues syndrome dengan beberapa 

faktor-faktor yang dikemukakan dalam Model Konsep Keperawatan 

Cheryl Tatano Beck (Postpartum Depression Theory) selain dari faktor 
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stress terhadapat kehidupan,dukungan sosial, Ansietas dan perasaan 

tidak aman, Kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan, 

Gangguan kualitas tidur dan makan, serta fikiran untuk melukai diri 

sendiri dan melakukan bunuh diri. 
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LAMPIRAN 

 

  



 

 

LAMPIRAN 1 

PENJELASAN PENELITIAN 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh..a 

Dengan Hormat, 

 Saya St. Namirah Nurfadillah dengan NIM 70300119031, Mahasiswa 

Program Studi Keperawatan UIN Alauddin Makassar saat ini sedang meneliti 

tentang “Pengalaman baby blues  syndrome pada ibu postpartum (nifas) ”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman ibu postpartum 

dengan baby blues  syndrome. 

 Adapun prosedur penelitian ini akan dilakukan pada ibu postpartum yang 

telah melewati masa nifasnya. Peneliti akan melakukan wawancara secara lebih 

mendalam terkait bagaimana pengalaman baby blues  syndrome pada ibu 

postpartum (nifas). Selain itu peneliti akan menggunakan MP3 atau  rekaman suara 

yang ada dalam handphone. hasil wawancara bersama informan dan juga 

menggunakan catatan lapangan untuk mencatat hal-hal penting yang terjadi pada 

saat penelitian berlangsung.  

 Penelitian ini tidak mempunyai resiko atau dampak buruk karena tidak ada 

perlakuan atau intervensi khusus yang diberlakukan kepada informan melainkan 

hanya wawancara (komunikasi dua arah) saja. Tidak ada unsur paksaan untuk 

partisipan dalam wawancara pada penelitian ini, dan Bapak/Ibu berhak untuk 

menghentikan wawancara kapanpun. Semua jawaban dan data yang diberikan akan 

di jaga dengan sangat baik kerahasiaannya. Data pribadi yang ditanyakan juga akan 



 
 

 

 

tertutup untuk semua pihak yang tidak berkepentingan dan berdampak apapun dan 

tentu saja peneliti berjanji akan merahasiakan identitas informan yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini sesuai dengan kode etik keperawatan yang berlaku. Maka dari 

itu, peneliti sangat mengharapkan ketersediaan informan untuk memberikan 

informasi-informasi penting terkait dengan pengalaman ibu postpartum terhadap 

baby blues  syndrome. 

 Demikian informasi ini saya sampaikan, atas partisipasi dan kesediaan 

waktunya, peneliti ucapkan banyak terima kasih. 

Peneliti Keperawatan 

 

St. Namirah Nurfadillah 

                                                                                081386642767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN 2 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

LAMPIRAN 3 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

Semua informasi yang di dapat dari pertanyaan di bawah ini akan di jaga 

kerahasiaannya, mohon untuk bersedia menjawab semua pertanyaan di bawah ini.  

Inisial nama :  

Umur:           tahun  

Tanggal kelahiran Bayi: 

 Status : singel / menikah / bercerai / janda.  

Lama persalinan: lama / tidak 

 Agama :  

Jumlah anak : 

 Pekerjaan :  

Pendidikan terakhir :  

Pendapatan suami /bulan :  

Pilihlah jawaban yang paling mendekati keadaan perasaan anda dalam 7 hari 

terakhir, bukan hanya perasaan anda hari ini.  

Di bawah ini ialah contoh pernyataan yang telah di sertai oleh jawabannya.  

1. Saya merasa bahagia:  

a. Ya, setiap saat  

b. Ya, hampir setiap saat  

c. Tidak, tidak terlalu sering  

d. Tidak pernah sama sekali 

Arti jawaban diatas ialah: “ saya merasa bahagia hampir setiap saat” dalam satu 

minggu terakhir ini. Mohon di lengkapi pernyataan lain di bawah ini dengan cara 

yang sama. 

1. Saya mampu tertawa dan merasakan hal-hal yang menyenangkan  

Sebanyak yang saya bisa  

Tidak terlalu banyak  

Tidak banyak  



 
 

 

 

Tidak sama sekali  

2. Saya melihat segala sesuatunya kedepan sangat menyenagkan  

Sebanyak sebelumnya  

Agak sedikit kurang dibandingkan dengan sebelumnya  

Kurang di bandingkan sebelumnya  

Tidak pernah sama sekali  

3. Saya menyalakan diri saya sendiri saat sesuatu terjadi tidak sebagaimana 

mestinya  

Ya, tiap saat  

Ya, kadang-kadang  

Tidak terlalu sering  

Tidak pernah sama sekali  

4. Saya merasa cemas atau merasa kuatir tampa alasan yang jelas  

Tidak pernah sama sekali  

Jarang-jarang  

Ya, kadang-kadang  

d.Ya, sering sekali 

5.  Saya merasa takut dan panik tampa alasan yang jelas  

Ya, cukup sering  

Ya, kadang-kadang  

Tidak terlalu sering  

Tidak pernah sama sekali  

6. Segala sesuatunya terasa sulit untuk di kerjakan  

Ya, hampir setiap saat saya tidak mampu menanganinya  

Ya, kadang-kadang saya tidak mampu menangani seperti biasanya  

Tidak terlalu, sebagian besar berhasil saya tangani  

Tidak pernah, saya mampu mengerjakan segala sesuatu dengan baik  

7.Saya merasa tidak bahagia sehingga mengalami kesulitan untuk tidur  



 
 

 

 

Ya, setiap saat  

Ya, kadang-kadang  

Tidak terlalu sering  

Tidak pernah sama sekali  

8. Saya merasa sedih dan merasa diri saya menyedihkan  

Ya, setiap saat  

Ya, cukup sering  

Tidak terlalu sering  

Tidak pernah sam sekali  

9. Saya merasa tidak bahagia sehingga menyababkan saya menangis  

Ya, setiap saat  

Ya, cukup sering  

Disaat tertentu saja  

Tidak pernah sama sekali  

10. Muncul pikiran untuk menyakiti saya sendiri  

Ya, cukup sering  

Kadang-kadang  

Jarang sekali  

Tidak pernah sama sekali  

  



 
 

 

 

LAMPIRAN 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pengalaman baby blues  syndrome 

pada ibu postpartum (nifas)” yang bertujuan untuk mengetahui secara lebih 

mendalam tentang bagaimana pengalaman baby blues  syndrome pada ibu 

postpartum atau ibu yang masih dalam masa nifas, peneliti pun membuat pedoman 

wawancara ini agar informan yang berpartisipasi dalam penelitian dapat 

menceritakan apa saja terkait dengan pengalaman tersebut termasuk peristiwa, 

pendapat, dan perasaan yang di alami selama ini. 

1. Apakah ibu merasakan stress semenjak masa kehamilan ibu? 

2. Bagaimana yang ibu rasakan pada saat mengalami baby blues syndrome? 

Mengapa hal itu dapat terjadi pada ibu? 

3. Bagaimana cara ibu mengatasi baby blues syndrome itu? 

4. Bagaimana pengalaman ibu/saudari mengenai dukungan dari suami, 

keluarga maupun orang teman terdekat anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN 5 

Penentuan kata kunci informan I 

Significant statement Kata kunci 

…Pokoknya selaluka sedikit-sedikit 

stress, apalagi ini kehamilanku 

kemarin, kehamilan yang paling 

kutunggu tunggu kodong karna tiga 

tahunka menikah baru ka lagi hamil 

ini… 

Stress berkepanjangan 

…apalagi ini kehamilanku kemarin, 

kehamilan yang paling kutunggu 

tunggu kodong karna tiga tahunka 

menikah baru ka lagi hamil ini , jadi 

bahagia sekalika karena tahun lalu 

pernah jka hamil… 

Bahagia karena kehamilan yang 

dinantikan 

…kodong karena tiga tahunka 

menikah baru ka lagi hamil ini , 

karena tahun lalu pernah jka hamil tapi 

karena lingkungan sekitarku kodong 

yang tidak mendukung… 

Lingkungan sekitar yang tidak 

mendukung 

… kemarin ini pas selesaika 

melahirkan banyak sekali ku dengar 

ceritanya, yang banding-bandingkan 

Dibanding-bandingkan 



 
 

 

 

ka dengan ipar-ipar ku karena kan 

saya anakku kodong anak perempuan 

… eh… apa… jahitan sesarku eeh… 

masih sakit sekali kurasa nah 

banyakmi kudengar cerita begitu,.. 

Kesakitan karena luka jahitan bekas 

SC 

… kudengar cerita begitu, belum lagi 

asi ku kodong tidak keluar, tidak 

cepatki eh… maksudnya toh lamaki 

nah itumi lagi na jadikan bahan 

pembicaraan yang kasih stress ka .. 

Asi belum keluar 

… biasa kalo stress ka menangis 

menangis mami ka…  

Sering menangis Ketika stress 

… tidak mauka sentuh sentuh bayi 

ku, apalagi sakit jahitanku jadi tambah 

tidak mau meka gendong ki, jadi 

ku…… 

Tidak ingin menyentuh dan 

menggendong bayi 

...eee… kewalahan meka kodong 

karna banyak ..eh …apa… barusanka 

sdh sesar na banyak pekerjaan yang 

harus ku lakukan … 

Kewalahan mengurus bayi 

… capek sekalimi toh dek, baru kita 

itu kodong lebih mauki kalo suamita 

Ingin diperhatikan oleh suami 



 
 

 

 

urus ki suamita yang perhatikanki.. 

… 

… Menangis terus jeka sampaiku 

capek, kadang ada perasaanku itu 

mauka… 

Menangis terus 

…kadang ada perasaanku itu mauka 

garuk garuk tembok sangking 

stressku kodong dengar kata katanya 

orang, apalagi karena tidak ada asiku 

stress… 

Ingin menggaruk-garuk tembok 

dikarenakan tingkat stress yang tinggi 

… katanya orang kodong saya dek, 

ka.. emmm…baru sensitif sekalika 

semenjak hamil sampai sudah 

melahirkan… 

Terlalu sensitive semenjak hamil 

sampai setelah melahirkan 

 

… belumpi hilang capekku nah sudah 

ka ini melahirkan begadangka lagi 

menyusui tengah malam jadi capek 

skalika kurasa dek apalagi kalo… 

Jam tidur yang tidak teratur 

… eee, kayak kecapeanma tambah 

tidak enakmi perasaanku berubah-

berubahmi suasana hatiku yang saya 

rasa dek.. 

Kecapean sehingga membuat suasana 

hati berubah 



 
 

 

 

… kehamilanku toh dek pecah 

ketuban ka jadi tiba tiba ka di sesar 

baru itu dari keluarganya suamiku 

orang melahirkan… 

Pecah ketuban dini sehingga harus 

mendapatkan tindakan cyto SC 

… eee, karena saya kodong sesar ka 

na banding-bandingkan meka lagi dek, 

itu mi lagi yang kasih stresska 

menangis-menangis mka lagi dek kalo 

ada kudengar kayak 

Stress yang berlebihan 

… kalo seperti itu kadang-kadang… 

eee.. beristigfar mami ka terus, kah.. 

eehh.. banyak banyakka berdoa 

sholat supaya enakki perasaanku toh 

dek.. 

Beristigfar dan berdoa kepada Allah 

SWT 

… biasa juga na belikan mka suamiku 

minuman yang kusuka makanan 

yang kusuka supaya  enakki lagi 

perasaanku toh dek.. 

Membeli minuman dan makanan 

kesukaan agar suasana hati Kembali 

normal 

… ini ji memang saya iparku sama 

mertuaku dek sama tante tantenya 

suamiku merasa paling pintar ki 

sedangkan saya yang lebih tau karena 

saya yang lahirkanki anakku … 

Tidak mendapatkan dukungan dan 

kepercayaan dari keluarga suami 



 
 

 

 

… kadang stress ma juga kalo 

suamiku lebih na ambil-ambilkan 

keluarganya,saya kodong merasa 

sendirian meka.... 

Merasa sendirian karena tidak ada 

dukungan 

 …sedangkan waktuku saya gadis dek 

seringka pergi pergi sm temanku jadi 

kayak kagetka dengan aktifitasku 

sekarang kodong… 

Kaget dengan perubahaan aktifitas 

sebelum menikah dan sesudah 

menikah 

… kayak enakmi kurasa lebih tenang 

meka karena.. mmm.. mulai mka 

terima semuanya, suamiku juga 

sedikit-sedikit mulai…  

Merasa lebih tenang karena sudah 

mendapatkan kepercayaan dari suami 

 

Penentuan kata kunci informan II 

Significant statement Kata kunci 

….Banyak sekali kendala na.. inimi 

ki bilanga tadi eh, kah itu nablg itu 

bede susternya kemarin waktu 

melahirkanga anu ki itu kena ki baby 

blues… 

Kendala 

…Anak ku kodong yang kedua eee,  

pernah tidak kuterima kehadirannya 

kalau kukasih menyusu… 

Tidak menerima 



 
 

 

 

…Suka ka menangis-menangis 

suster.. 

Menangis 

…Suka ka juga marah-marah.. tidak 

kuterima i keadaanna suster… 

Marah 

…Sampai kadang ku pukul ki diriku 

sendiri.. pernah mentongka… 

Menyakiti diri sendiri 

…Pernah mentongka itu suster 

nah..kulihatki itu hari, kulihat ularki 

suster… 

Membayangkan seperti melihat ular 

…Tidak siapka, tidak ada 

perencanaan ku sama sekali suster 

anu ditaumi itu kalo hamil tiba tiba 

orang… 

Tidak siap, tidak ada perencanaan 

…kayak stress-stresska waktuku 

hamil itu, kan tidak kutahu ki awalna 

bilang hamilka itu suster toh jadi suka 

ka lain lain memang… 

Stress 

…ka lain lain memang, suka ka 

marah marah, lain waktunya anak 

pertamaku suster tidak begitu ja… 

Marah 

…itu kalo menangiski kayak mauka 

cekik ki suster, belum lagi kalo 

kakaknya menangis tongmi,... 

Mencekik 



 
 

 

 

…menangis tongmi, kelelahan ma itu 

kapang suster, kelelahanma… 

Kelelahan 

… itumi sampai mau kucekik karena 

tidak kuterima mi itu keadaanna 

kah kenapa bisa ada.. 

Tidak menerima 

 

… takut sekalima mati, banyak 

sekali itu kurasa rasa suster, eee anu 

mami, pergika jalan jalan kah na 

hiburka orang sekelilingku… 

Mati 

…tidak kuterima mi itu kapang suster 

kehadiranna kah hadir ki kodong 

tiba tiba… 

Kehadiran 

…kagetki kalau tiba tiba hamil toh 

bu, apalagi anak pertama ta yang 

difikir karna belum cukup pi kasih 

sayang yang… 

Tiba-tiba hamil 

…tidak mengerti sekali juga, 

suamita itu kadang kadang minta ki 

begitu ee, minta di ceboki anakna 

yang besarka nah tidak mau suster 

uuuuh dedeh suster tidak bisama … 

Tidak mendapatkan pengertian dari 

suami 



 
 

 

 

…tidak bisama lagi itu ungkapkan ki 

dengan kata kataku ini suster , kadang 

itu emosi sekalima, mau ma… 

Emosi 

…sekalima, mau ma bunuh i bapakna, 

mauma bunuh i anakna, semuana 

mau kubunuh suster , bukan mi itu 

lagi kapang baby blues suster. 

Pokoknya… 

Ingin membunuh 

…pokoknya tidak ada dukungan 

suster kecuali teman teman suster, 

tetangga, kan saya ini suster 

berwiraswasta ka jadi kadang itu 

yang… 

Tidak mendapatkan dukungan dari 

suami 

… mamaku mi itu kodong semuana na 

bantu mulai dari merawat, sampai.. 

merawat saya ini suster dih, merawat 

saya dan anakku itu ada ibu.. 

Merawat 

…baru saya itu kan suster bukan ka 

seperti ibu ibu lain yang gampang 

menyusui saya itu sempat kemarin 

alami pembendungan asi itu suster 

sampai bengkak bengkak itu payudara 

Tidak mudah untuk menyusui 



 
 

 

 

ku suster , itumi yang bikin stresska 

sempatka mau bunuh diri… 

…itu sempatka itu suster berapa 

harika nda makan, nda enak makan, 

tidak enak tidur, jadi asi juga tidak 

ada tongmi lagi keluar.. 

Kehilangan nafsu makan dan kualitas 

tidur menurun 

…keluargaku, tidak ada dukungan itu 

mami sama Allah, berdoa sama 

Allah,kembali ee itu lagi kembali 

kepada Allah karena semuanya itu 

dikembalikan pada Allah toh suster,.. 

Berdoa pada Allah 

…enakmi bisama kembali menerima 

kenyataan karena lagi lucu-lucunya 

mi ini anakku yang kedua, inimi 

namanya penyakit dih… 

Dapat menerima kenyataan 

… pergika jalan jalan kah na 

hiburka orang sekelilingku, selaluka 

nakasih tahu bilang ada memang itu 

penyakit begitu kalau baru orang 

melahirkan ada juga yang macam 

macammi itu bede penyakit ka 

suster… 

Bertemu dengan teman 



 
 

 

 

…Karena kan tidak ditahu ki kodong 

bilang hamilki nah tiba tiba tidak 

ada itu keluar kah haidki biasa itu 

setiap bulan suster 28 hari saya itu 

sudah haidmi pasti ihh… 

Kehamilan yang tiba-tiba 

…Menjadi-jadimi itu stressku suster, 

tidak bisa ku kelola emosiku,tidak 

bisami ku kelola semuaaanya eeh 

menangisma… 

Tidak dapat mengelola tingkat 

emosional 

 

Penentuan kata kunci informan III 

Significant statement Kata kunci 

… pas hamil toh senangja, ee.. kayak 

dibilang kan anak pertama terus ini 

juga dari keluarga suami ku ini cucu 

pertama jadi kayak na perlakukanka 

keluarganya itu baik… 

Senang atas kehamilan pertamanya 

… Cuman ini eee dari suamiku itu 

kebetulan kuliah jadi saya LDR ka, 

eee.. Lama.. Dua bulan kayaknya 

ketemu a baru sampai ku melahirkan 

… 

Hubungan jarak jauh 



 
 

 

 

… Nangis terus setiap malam, terus 

itu eeh kayak depresi kayak eh salah 

ka ini kapang hamil, kayak anuka 

kapang ini, … 

Menangis terus  

…, harus ka eee kapan eh matima 

kapang, itu kufikir kayak depresi ka, 

stress... 

Ingin mati karena merasa depresi dan 

stress 

… baru suamiku 

kayak..Eemm…Selingkuhki gara-

gara itumi jadi tambah depresi meka, 

hamil tong meka na selingkuhi tong 

meka baru… 

Selingkuh  

… Depresi ka setelah melahirkan 

karena..eh..eh, demam ma kan kalo 

membengkakki payudara ta na kasih 

sakit ki,.. 

Depresi pasca persalinan 

… , malahan itu nda mau ka susui 

anakku karena…eee…untuk apa ku 

susui bapaknya saja nda adai, kenapa 

saya harus ku susui... 

Tidak ingin menyusui bayi 

… Berfikirma bilang eh gantung 

dirima, bunuh dirima tapi berfikirka 

kenapa saya yang mati mending 

Ingin bunuh diri serta membunuh anak 

dan suami 



 
 

 

 

suamiku sama anakku yang mati 

kubunuh. Jadi, saya bisa hidup sendiri-

sendiri. itu kufikirkan … 

… pas baru pas itu datangi juga 

bukan ji saya na perhatikan, tapi, 

main game terusji na bikin, biar 

kuminta bilang gendongi dulu ini… 

Tidak di beri perhatian oleh suami 

... nda tau mertuaku kenapaka sampai 

sekarang itu mertua ku, naceritai 

jelek teruska, sed..eh nda tau itu, 

selalu sembarang na bilang, nabilang 

mi ini … 

Tidak adanya perhatian dari mertua 

… , lagi ku tata ini sekarang masa 

depanku, itumi kubilang mauka 

kuliah, mauka tata masa depanku, 

inimi yang kulakukan kenapa ka bisa 

bangkit, andai tidak kuliah ka 

mungkin lama ma mati, bunuh 

dirima… 

Menata masa depan 

… Nda na tau dia apa-apa, biar baby 

blueska dulu tidak na tau ki, cuek ji, 

malahan … 

Suami cuek 



 
 

 

 

… Sholat, sama main sosial media, 

tiktok. itu ji..kalau biasa na lihat 

storyku orang-orang kayak jalan nga, 

ketawa-ketawa pasti lagi depresi ka 

pada saat itu. … 

Mengatasi stress dengan sholat dan 

bermain sosial media  

… itupun datangki pas 3 hari pa 

setelah melahirkan baru disitu yang 

paling kusakit hati i karena toh 

yang..Aa..yang pertama kali … 

Kecewa kepada suami 

 

… kalo di kirimkan mi uang 

suamiku..kalau suamiku banyak 

baru saya sedikit, dicerita meka itu.. 

kayak itu istrimu kenapa nda dikasih 

uang sama mamanya… 

Dibandingkan dengan mertua 

… eem bermasalahki ari-ariku, 

terpotong-potongi. baru, Eem, Eeh, 

setelah tiga hari melahirkan dibawa 

ma lagi kerumah sakit untuk dikuret 

dikasih keluar itu anu ku,… 

Kuret pasca persalinan dikarenakan 

ari-ari yang bermasalah 

… kayak..Mmm..ee kesulitan 

sekalika kurasa..tapi bagaimana dih 

nda taumi deh…begitui dia.. Ehh, 

tauu..hehe mauka menangis.. 

Kesulitan  



 
 

 

 

LAMPIRAN 6 

Penentuan Kategori 

Kata kunci Kategori 

• Stress berkepanjangan ( 

Informan I ) 

• Stress ( Informan II ) 

• Ingin mati karena merasa 

depresi dan stress ( Informan 

III ) 

Tingkat stress pada ibu postpartum 

•  Kehamilan yang dinantikan ( 

Informan I ) 

• Senang atas kehamilan 

pertamanya ( Informan II ) 

Kehamilan yang dinantikan 

• Lingkungan sekitar yang tidak 

mendukung ( Informan I ) 

• Merasa sendirian karena tidak 

ada dukungan ( Informan I ) 

• Tidak mendapatkan dukungan 

dari suami ( Informan II ) 

• Tidak di beri perhatian dan 

dukungan oleh suami ( 

Informan III ) 

Tidak adanya dukungan dari suami 

dan keluarga 



 
 

 

 

• Tidak adanya perhatian dari 

mertua ( Informan III ) 

• Tidak menerima kehamilan 

• Tidak siap dengan kehamilan 

yang tiba-tiba ( Informan II ) 

Tidak adanya kesiapan ibu 

menyambut kehamilan 

• Keguguran ( Informan I ) Keguguran  

• Dibanding-bandingkan ( 

Informan I ) 

• Dibandingkan dengan mertua ( 

Informan III ) 

Adanya perbedaan 

• Kesakitan karena luka jahitan 

bekas SC ( Informan I ) 

• Kendala ( Informan II ) 

• Kuret pasca persalinan 

dikarenakan ari-ari yang 

bermasalah ( Informan III ) 

Kendala yang timbul setelah 

melahirkan 

• Asi belum keluar ( Informan I ) 

• Tidak mudah untuk menyusui ( 

Informasi ) 

• Tidak ingin menyusui bayi ( 

Informan III ) 

Masalah yang timbul pada saat 

menyusui 



 
 

 

 

• Sering menangis Ketika stress 

( Informan I ) 

• Menangis  ( Informan II ) 

• Menangis terus ( Informan III ) 

Sering menangis  

• Terlalu sensitive semenjak 

hamil sampai setelah 

melahirkan ( Informan I ) 

• Emosi setiap saat ( Informan II 

) 

• Depresi pasca persalinan ( 

Informan III ) 

Perasaan yang dialami oleh ibu 

postpartum 

• Bahagia karena kehamilan 

yang dinantikan ( Informan I ) 

• Tidak siap, tidak ada 

perencanaan ( Informan II ) 

• Senang atas kehamilan 

pertamanya ( Informan III ) 

Perasaan ibu ketika hamil 

• Kewalahan mengurus bayi ( 

Informan I ) 

• Kecapean sehingga membuat 

suasana hati berubah ( 

Informan I ) 

Kelelahan pada ibu postpartum 



 
 

 

 

• Kelelahan ( Informan II ) 

• Kesulitan ( Informan III ) 

• Jam tidur yang tidak teratur ( 

Informan I )  

• Kehilangan nafsu makan ( 

Informan II ) 

• Kualitas tidur menurun ( 

Informan II ) 

Kualitas kebutuhan istirahat dan 

makan ibu postpartum menurun 

• Ingin menggaruk-garuk 

tembok dikarenakan tingkat 

stress yang tinggi ( Informan I 

) 

• Kaget dengan perubahaan 

aktifitas sebelum menikah dan 

sesudah menikah ( Informan I ) 

• Ingin membunuh ( Informan II 

) 

• Ingin bunuh diri serta 

membunuh anak dan suami ( 

Informan III ) 

Ekspresi perasaan oleh ibu postpartum 

yang mengalami baby blues syndrome 

• Beristigfar dan berdoa kepada 

Allah SWT ( Informan I ) 

Cara ibu mengatasi baby blues 

syndrome 



 
 

 

 

• Membeli minuman dan 

makanan kesukuaan agar 

suasana hati Kembali normal ( 

Informan I ) 

• Berdoa pada Allah SWT ( 

Informan II ) 

• Bertemu dengan teman ( 

Informan II) 

• Mengatasi stress dengan sholat 

dan bermain sosial media ( 

Informan III ) 

• Merasa lebih tenang karena 

sudah mendapatkan 

kepercayaan dari suami ( 

Informan I ) 

• Dapat menerima kenyataan ( 

Informan II ) 

• Harapan untuk masa depan ( 

Informan III ) 

Perasaan ibu postpartum setelah 

melewati baby blues syndrome 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LAMPIRAN 7 

Penentuan Tema 
 
 

No. Kata kunci Kategori Tema 

1. • Stress berkepanjangan ( Informan I ) 

• Stress ( Informan II ) 

• Ingin mati karena merasa depresi dan stress ( 

Informan III ) 

Tingkat stress pada ibu 

postpartum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perasaan, perilaku dan fikiran 

ibu yang mengalami 

Baby Blues Syndrome 

 • Sering menangis Ketika stress ( Informan I ) 

• Menangis ( Informan II ) 

• Menangis terus ( Informan III ) 

Sering menangis 

 • Terlalu sensitive semenjak hamil sampai setelah 

melahirkan ( Informan I ) 

• Emosi setiap saat. ( Informan II ) 

• Depresi pasca persalinan ( Informan III ) 

Perasaan yang dialami oleh ibu 

postpartum 

 • Ingin menggaruk-garuk tembok dikarenakan 

tingkat stress yang tinggi ( Informan I ) 

• Ingin membunuh ( Informan II ) 

• Ingin bunuh diri serta membunuh anak dan suami ( 

Informan III ) 

Fikiran ibu postpartum yang 

mengalami baby blues 

syndrome 

2. • Lingkungan sekitar yang tidak mendukung ( 

Informan I ) 

Tidak adanya dukungan dari 

suami dan keluarga 

 



 
 

 

 

 • Merasa sendirian karena tidak ada dukungan ( 

Informan I ) 

• Tidak mendapatkan dukungan dari suami ( 

Informan II ) 

• Tidak di beri perhatian dan dukungan oleh suami ( 

Informan III ) 

• Tidak adanya perhatian dari mertua ( Informan III ) 

  

 • Tidak menerima kehamilan 

• Tidak siap dengan kehamilan yang tiba-tiba ( 

Informan II ) 

Tidak adanya kesiapan ibu 

menyambut kehamilan 
 

 

 

 

 

 

 
 

Penyebab terjadinya Baby 

Blues Syndrome pada ibu 

postpartum 

 • Dibanding-bandingkan ( Informan I ) 

• Dibandingkan dengan mertua ( Informan III ) 

Adanya perbedaan 

 • Asi belum keluar ( Informan I ) 

• Tidak mudah untuk menyusui ( Informan II ) 
• Tidak ingin menyusui bayi ( Informan III ) 

Masalah yang timbul pada saat 

menyusui 

 • Kewalahan mengurus bayi ( Informan I ) 

• Kecapean sehingga membuat suasana hati berubah 

( Informan I ) 

• Kelelahan ( Informan II ) 

• Kesulitan ( Informan III ) 

Kelelahan pada ibu postpartum 

 • Jam tidur yang tidak teratur ( Informan I ) 

• Kehilangan nafsu makan ( Informan II ) 

• Kualitas tidur menurun ( Informan II ) 

Kualitas kebutuhan istirahat 

dan makan ibu postpartum 

menurun 

3. • Beristigfar dan berdoa kepada Allah SWT ( 

Informan I ) 

• Membeli minuman dan makanan kesukaan agar 

suasana hati Kembali normal ( Informan I) 

Cara ibu mengatasi baby blues 

syndrome 

Kebutuhan psikososial dan 

spritualitas ibu postpartum 

pada fase letting go 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bertemu dengan teman (Informan II) 

• Berdoa pada Allah SWT ( Informan II ) 

• Mengatasi stress dengan sholat dan bermain sosial 

media ( Informan III ) 

  

 • Merasa lebih tenang karena sudah mendapatkan 

kepercayaan dari suami ( Informan I ) 

• Dapat menerima kenyataan ( Informan II ) 

• Menata masa depan ( Informan III ) 

Perasaan ibu postpartum 

pada fase letting go 
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