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ABSTRACT 

MIDWIFERY DEPARTMENT  
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Supervisor 1   : Hj. Sitti Saleha, S.SiT. SKM. M.Keb 

Supervisor 2   : dr. Rini Fitriani. M.Kes 

Tittle   : Midwifery Care Management on Infants with Moderate Asphyxia 

(A Literature Review) 

 

Neonatal asphyxia is one of the major causes of mortality and morbidity in newborns. 

The cases of neonatal asphyxia have been found in patients during the neonatal period in both 

developing and developed countries. According to IDAI (Indonesian Pediatrician Association), 

asphyxia neonatorum a is spontaneous and regular respiratory failure during birth process or 

some time after birth process characterized by hypoxemia, hypercarbia, and acidoses. Several 

factors that may influence the occurrences of asphyxia cases are discussed. Firstly, the maternal 

factor which include the maternal age at pregnancy, the gestational age at delivery, the mother’s 

health status, and the mother’s parietal status. Another factor is a labor factor consisting of two 

namely the cases of premature rupture of membranes (PROM) and the types of delivery (normal 

or surgery). The other influencing factor is fetal factor including the low birth weight cases, the 

mixing of amniotic fluid with meconium, and complicated pregnancies such as breech delivery, 

twins, and shoulder dystocia. The last influencing factor is placental factor namely the cases of 

umbilical cord loops, short umbilical cord, and umbilical cord prolapse. 

The major purpose of this research was to understand midwifery care management in 

infants with asphyxia. The method used in this study was a literature Review. References related 

to asphyxia in newborns such as books, journals, literature, and internet media were analysed 

according to evidence-based research approach. The findings of this research indicated that the 

treatment that could be given to newborns with asphyxia was in the form of resuscitation. 

Resuscitation is the process of correcting physiological disorders such as lack of breathing, 

ciculatory disorders, or stalled brain. It is an important part on intensive care medicine and 

emergency medicine. The success of newborn resuscitation is to be based on several treatments 

such as anticipatory environmental control, assessment, stimulation, effective ventilation, 

cardiac compression, intubation, and drug administration. This research concludes that 

appropiate treatments based on evidence-based research should be given to infants with the case 

of asphyxia. In addition, it is significant to inform mothers on the importance of maintaining a 

healthy lifestyle during pregnancy. 

Key words: Asphyxia, Infants, Midwifery Care  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Asfiksia neonatorum adalah salah satu penyebab mortalitas dan 

morbiditasbayi baru lahir dan akan membawa beberapa dampak pada periode 

neonatal baik di negara berkembang atau negara maju. Asfiksia neonatorum menurut 

IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) adalah kegagalan napas secara spontan dan 

teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir yang ditandai dengan 

hipoksemia, hiperkarbia,dan asidoses (saputra, 2014 dalam Nasrawati dan Elisa 

Ermawati. 2016). 

World Health Organization (WHO, 2016), pada tahun 2013 Angka Kematian 

Bayi (AKB) di dunia 34 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan pada 

tahun 2015 dengan Angka Kematian Bayi (AKB) 43 per 1.000 kelahiran hidup, Di 

kawasan Asia tenggara, AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup (WHO 2016 dalam 

Nasrawati dan Elisa Ermawati. 2016) 

Laporan WHO dari 8 juta kematian bayi di dunia 48% adalah kematian 

neonatal. Dari seluruh kematian neonatal, sekitar 60% merupakan kematian bayi 

umur < 7 hari yang disebabkan oleh gangguan perinatal yang salah satunya adalah 

asfiksia. Di negara berkembang, 3% dari semua bayi baru lahir ( 3,6 juta ) 

mengalami asfiksia sedang dan berat. Dari jumlah tersebut, sekitar 840.000 

meninggal dan hampir dengan jumlah yang sama mengalami akibat lebih lanjut 

 

 

 



2 
  

(epilepsi,retardasi mental) serta kecacatan pada manusia (Katiandago dan 

Kusmiyati.2015). 

Data dari Riset Kesehatan Dasar (RisKesDas) menyebutkan bahwa penyebab 

kematian neonatus 0-28 hari adalah asfiksia sebesar 37%, bayi lahir prematur 

sebesar 34%, dan sepsis 12%, sedangkan dalam profil kesehatan Indonesia 

dijelaskan bahwa penyebab kematian bayi yang terbanyak adalah disebabkan karena 

pertumbuhan janin yang lambat, kekurangan gizi pada janin, kelahiran prematur dan 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sedangkan penyebab lainnya yang cukup banyak 

terjadi adalah kejadian kurangnya oksigen dalam rahim (hipoksia intrauterus) dan 

kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah 

lahir  (Dinas Kesehatan SulSel, 2012, dalam Rahma dan Armah.2013). 

Angka kejadian asfiksia di Sulawesi Selatan cukup tinggi dan masih menjadi 

masalah kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan kejadian asfiksia neonatorum pada tahun 2015 sebanyak 392 kasus 

(16,59%), mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu terdapat 212 kasus 

(21,74%) asfiksia neonatorum (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2015 dalam 

Farhdiba, dkk.2017). 

Kematian bayi merupakan indikator pertama dan utama dalam menentukan 

derajat kesehatan anak sebagai cerminan dari status kesehatan masyarakat. Adapun 

penyebab terbanyak kematian pada bayi yaitu asfiksia, bayi berat lahir rendah 

(BBLR), dan infeksi. Dimana BBLR  dipengaruhi oleh faktor ibu yaitu salah satunya 

adalah anemia dalam kehamilan (Kementerian Kesehatan RI, 2016 dalam 

Rahmawati,dkk.2017). 
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World Health Organization (WHO) 2017 melaporkan bahwa kasus 

kematian neonatus akibat asfiksia masih tinggi yakni sekitar 151.497 di Asia 

Tenggara dan 13.843 di Indonesia. Tingginya angka kejadian dan kematian asfiksia 

berhubungan dengan banyaknya faktor yang dapat meningkatkan risiko asfiksia, 

baik dari ibu maupun neonatus (Ramadhana, dkk. 2020) 

Adapun penyebab kematian bayi baru lahir di Indonesia, salah satunya 

asfiksia yaitu sebesar 27% yang merupakan penyebab ke-2 kematian bayi baru lahir 

setelah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Kemenkes RI, 2011). Komplikasi 

neonatal di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015 sebanyak 29,51% sedangkan 

kematian neonatal tahun 2015 sebanyak 406 kasus. Untuk Kota Kendari kematian 

bayi tahun 2015 sebanyak 157 kasus atau rata-rata 3/1000 kelahiran hidup 

(Rahmawati, 2017 dalam Batubara dkk.2020).  

Sekitar 56% kematian terjadi pada periode sangat dini yaitu di masa 

neonatal, setiap lima menit terdapat satu neonatus yang meninggal. Penyebab 

kematian bayi baru lahir di indonesia salah satunya asfiksia yaitu sebesar 27% yang 

merupakan penyebab ke-2 kematian bayi baru lahir setelah Bayi Berat Lahir Rendah 

(BBLR). Adapun penyebab langsung kematian bayi baru lahir 29% disebabkan berat 

bayi lahir rendah  (BBLR), asfiksia (13%), tetanus (10%), masalah pemberian makan 

(10%), infeksi (6,7%), gangguan hematologik (5%), dan lain-lain (27%) (BKKBN, 

2017, dalam Batubara dkk.2020). 

Pada tahun 2015 diketahui angka kematian bayi (0-27 hari) bayi di dunia 

akibat asfiksia adalah 4,6 per 1000 kelahiran hidup (636.948 kasus). Sedangkan 

angka kematian bayi (0-27 hari) akibat asfiksia di Indonesia ialah 2,9 per 1000 
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kelahiran hidup (15.990 kasus). Kematian neonatal terbanyak di ketahui 18,9 % dari 

kasus kematian neonatal di sebabkan oleh asfiksia. Sekitar satu juta bayi baru lahir 

mati  ( 75 % ) dalam 24 jam pertama, dan kematian terjadi pada minggu pertama 

kehidupan. Sekitar 7000 kematian bayi setiap harinya yaitu sebesar 47 % dari 

seluruh kematian anak di bawah usia 5 tahun. Salah satu penyebab kematian 

neonatal pada tahun 2016 yaitu karena kelahiran premature, terkait dengan 

komplikasi persalinan ( asfiksia atau kurangnya pernapasan saat lahir ), infeksi, dan 

cacat bawaan (WHO, 2018, dalam Rosmini dkk.2018). 

Berdasarkan data angka kematian bayi menurut laporan World Health 

Organization (WHO) 2016 pada negara ASEAN (Association of South East Asia 

Nations) seperti Indonesia 27 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab utama kematian 

bayi baru lahir atau neonatal di dunia antara lain bayi lahir prematur 29%, sepsis 

dan pneumonia 25% dan 23% merupakan bayi lahir dengan Asfiksia dan trauma. 

Asfiksia lahir menempati penyebab kematian bayi ke 3  di dunia dalam periode 

awal kehidupan (WHO, 2016, dalam Ardyana.2019). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian asfiksia pada bayi baru lahir 

adalah faktor ibu : meliputi usia ibu pada saat hamil, usia kehamilan saat 

melahirkan, status kesehatan, dan status parietas. factor dari persalinan : yang 

meliputi ketuban pecah dini ( KPD ), dan jenis persalinan , Faktor janin : meliputi 

Berat badan lahir rendah, air ketuban yang bercampur dengan mekonium, 

persalinan yang terjadi dengan penyulit seperti letak sungsang, kembar,distosia 

bahu,faktor plasenta : yang meliputi lilitan tali pusat, tali pusat pendek,dan 

prolapsus tali pusat (Tridge,2010 dalam Gilang, dkk. 2014). 
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Dari data awal yang saya ambil di RSUD syekh yusuf gowa tentang asfiksia  

pada tahun 2013 sebanyak 68 bayi, pada tahun 2014 sebanyak 100 bayi, pada tahun 

2015 sebanyak 83 bayi, pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi 31 

bayi yaitu: Asfiksia berat 12 bayi, asfiksia sedang 12 bayi, dan asfiksia ringan 7 

bayi, pada tahun 2017 sebanyak 30 bayi yaitu: Asfiksia berat 9 bayi, asfiksia sedang 

14 bayi, asfiksia ringan 7 bayi, pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 

asfiksia berat tidak ada, asfiksia sedang 2 bayi, dan asfiskia ringan tidak ada, 

sedangkan tahun 2019 terdpat asfiksia berat 1 bayi, asfiksia sedang 1 bayi dan 

asfiksia ringan tidak ada. 

WHO menyebutkan bahwa setiap tahun kasus asfiksia mencapai 3,6 juta 

dari 120 juta kelahiran bayi di mana 1 juta diantaranya mengalami kematian. 

Sedangkan kasus kematian pada masa bayi baru lahir di Indonesia berjumlah 38% 

dari total keseluruhan kematian. Setiap tahun, kasus asfiksia pada neonatal  menjadi 

faktor penyumbang mortalitas  sebesar 19% dari 5 juta angka moratlitas neonatal. 

Data menunjukkan bahwa angka mortalitas asfiksia sebesar 41,94% di rumah sakit 

pusat rujukan di Indonesia. Pada awal kehidupan, jumlah neonatal yang 

membutuhkan bantuan ringan sampai resusitasi lanjut untuk mulai bernapas sekitar 

10% di mana hanya 1 % dari jumlah tersebut yang membutuhkan bantuan  

resusitasi ekstensif . Sumber lain memaparkan sekitar 5% bayi memerlukan 

stimulasi bernafas pada saat lahir6, 1-10% memerlukan bantuan ventilasi, 

sedangkan jumlah bayi yang memerlukan tindakan intubasi dan kompresi dada 

hanya sedikit (Umar, dkk.2020). 
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Pencegahan asfiksia dapat dimulai dari masa kehamilan, persalinan dan 

beberapa saat setelah persalinan, diantara nya dengan cara melakukan pemeriksaan 

antenatal rutin minimal 4 kali kunjungan, melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan yang  lebih lengkap pada kehamilan yang diduga berisiko bayinya lahir 

dengan asfiksia, memberikan terapi kortikosteroid antenatal untuk persalinan pada 

usia kehamilan kurang dari 37 minggu, melakukan pemantauan yang baik terhadap 

kesejahteraan janin dan deteksi dini tehadap tanda-tanda asfiksia selama persalinan 

dengan kardiotokografi, meningkatkan keterampilan tenaga obstetric dalam 

penanganan asfiksia dimasing-masing tingkat pelayanan kesehatan (Prawirohardjo, 

2014, dalam  Mandasari.2018). 

Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan untuk menurunkan Angka 

Kematian Ibu ( AKI ) dan Angka Kematian Neonatal ( AKN ) yakni dengan upaya 

pemerintah dengan meningkatkan pemeriksaan kehamilan ANC (antenatal care) 

minimal 4 kali selama kehamilan, dan melakukan orientasi Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Standar waktu pelayanan tersebut 

dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa 

deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi dalam 

kehamilan (Kemenkes, 2017, dalam Rosmini dkk.2018). 
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B. Rumusan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan Karya Tulis Ilmiah ini meliputi Manajemen asuhan 

kebidanan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang. 

1. Apa saja Tanda gejala Asfiksia ? 

2. Apa saja Komplikasi yang dapat timbul pada bayi yang mengalami asfiksia ? 

3. Bagaimana tindakan segara yang dapat dilakukan bidan serat tindakan kolaborasi 

yang dilakukan dengan Tenaga kesehatan yang lain? 

4. Apa saja perencanaan yang dapat dilakukan pada bayi dengan asfiksia sedang ? 

5. Apa saja implementasi tindakan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang ? 

6. Apa saja evaluasi yang dilakukan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang ? 

C. Tujuan Penulisan 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk : 

1. Tujuan umum 

Mampu meyususun literature review  pada Bayi dengan Asfiksia Sedang 

Melalui pendekatan manajemen kebidanan 7 langkah varney sesuai dengan 

wilayah kerja Bidan. 

2. Tujuan khusus 

Adapun tujuan penulisan Literatur Review Asuhan Kebidanan pada Bayi 

dengan Asfiksia Sedang adalah : 

a. Didapatkannya data Subjektif dan data Objektif dari tanda dan gejala dari 

berbagai referensi tentang Bayi dengan Asfiksia Sedang. 

b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis dari berbagai referensi tentang   

Bayi dengan Bayi dengan Asfiksia Sedang. 
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c. Didapatkannya Informasi Komplikasi yang bias timbul  dari berbagai 

referensi pada Bayi dengan Asfiksia Sedang. 

d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi 

emergensi yang dapat terjadi serta penanganannya pada Bayi dengan 

Asfiksia Sedang. 

e. Didapatkannya simpulan dari berbagai referensi tentang intervensi apa 

saja / penatalaksanaan yang tepat pada Bayi dengan Asfiksia Sedang. 

f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke 

implementasi asuhan bayi baru laihr yang mengalami Asfiksia Sedang. 

g. Dididapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi 

yang menjadi dasar evaluasi pada Bayi dengan Asfiksia Sedang. 

3. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penelitian pada kasus ini yaitu : 

a. Manfaat praktis 

Sebagai salah satu persyaratan dalam mennyelesaikan ujian akhir 

program diploma Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

b. Manfaat Ilmiah 

Diharapkan  penulisan ini dapat  menjadi  sumber  informasi, menambah 

pengetahuan  serta sebagai bahan acuan  bagi penulis selanjutnya. 
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c. Manfaat bagi Institusi 

Diharapkan Literatur Review ini dapat dijadikan sebagai  bahan acuan  

bagi institusi pendidikan dalam  penyusunan Katrya Tulis Ilmiah 

selanjutnya. 

d. Manfaat bagi penulis 

Meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan bagi penulis  dalam 

penerapan  Asuhan Kebidanan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang. 

Penulisan ini juga  merupakan  pengalaman  yang berharga karena dapat 

meningkatkan pengetahuan dan menambah  wawasan tentang 

Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi dengan Asfiksia Sedang. 

e. Manfaat bagi pembaca 

Sebagai  sumber informasi  dan ilmu pengetahuan  bagi para  pembaca 

tentang Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi dengan Asfiksia 

Sedang. 

D. Metode  Penulisan 

Dalam penulisan  karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan adalah Penulis 

mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet  yang berhubungan  dengan 

Bayi dengan Asfiksia Sedang 

E. Sistematika penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan untuk menulis 

karya tulis ilmiah ini yaitu pendahuluan, akan menguraikan latar belakang 

masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode 

penulisan, serta sistematika penulisan.  
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Pada bab II yaitu tinjauan teoritis akan menguraikan mengenai tinjauan 

umum bayi dengan asfiksia, tinjauan khusus bayi dengan asfiksia , proses 

manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan  kebidanan.  

Pada bab III yaitu telusuran evidance based learning, akan menguraikan 

tentang matriks 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi 

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

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

dan evaluasi .  

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang hasil telaah 

evidance based learning asuhan 7 langkah Varney berdasarkan hasil 

penulusuran referensi. Serta implikasi kebidanan mengenai bayi yang 

mengalami asfiksia berdasarkan seluruh referensi.  

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

asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang 

didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini 

memuat data literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum Bayi Baru Lahir Normal 

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan presentase belakang 

kepala, melalui vagina, tanpa memakai alat, pada usia kehamilan 37 minggu – 42 

minggu, dengan berat badan 2.500-4.000 gram, nilai apgar > 7dan tanpa cacat bawaan 

(Rukiyah & Yulianti. 2015). 

1. Ciri-ciri Bayi Normal 

a. Berat badan 2500-4000 gram. 

b. Panjang badan lahir 48-52 cm. 

c. Lingkar dada 30- 38 cm. 

d. Lingkar kepala 33-35 cm. 

e. Frekuensi jantung 180x/menit, kemudian menurun sampai 120-140x/mnit. 

f. Pernapasan pada beberapa menit pertama cepat, kira-kira 80x/menit, kemudian 

menurun sampai 40x/menit. 

g. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup terbentuk 

dan diliputi verniks kaseosa. 

h. Rambut lanugo tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah sempurna. 

i. Kuku agak panjang dan lemas. 

j. Genitalia :Labia mayora sudah menutupi labia minora(pada perempuan),testis 

sudah turun skrotum sudah ada (pada laki-laki). 

k. Refleks isap dan menelan sudah terbentuk dengan baik. 
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l. Refleks morrow atau gerak memeluk bila dikagetkan. 

m. Refleks graps atau menggenggam sudah baik. 

n. Eliminasi baik, mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama,mekonium 

berwarna hitam kecokelatan (M.K.Rochmah.dkk. 2012). 

2. Adaptasi bayi baru lahir di luar uterus 

a. Sistem Pernapasan 

Paru berasal dari titik tumbuh (jaringan endoderm) yang muncul dari 

faring yang kemudian bercabang kembali membentuk struktur percabangan 

bronkus. Proses ini terus berlanjut setelah kelahiran hingga sekitar usia 8 tahun, 

sampai jumlah bronkiolus dan alveolus sepenuhnya berkembang, walaupun 

janin memperlihatkan gerakan napas sepanjang trimester 2dan 3. Ketidak 

matangan paru akan mengeurangi peluang kelangsungan hidup bayi baru lahir 

sebelum usia 24 minggu, yang disebabkan oleh keterbatasan permukaan 

alveolus, ketidakmatangan sistem kapiler paru dan tidak mencukupnya jumlah 

surfaktan (M.K.Rochmah dkk. 2012). 

b. Pertukaran gas 

Oksigenasi yang memadai merupakan faktor yang sangat penting dalam 

memperthankan pertukaran gas yang adekuat. Peningkatan aliran darah paru 

akan memperlancar pertukaran gas dalam alveolus dan menghilangkan cairan 

paru, peningkatan aliran darah ke paru akan mendorong peningkatan sirkulasi 

limfe dan membantu menghilangkan cairan paru serta merangsang perubahan 

sirkulasi janin menjadi sirkulasi luar rahim (M.K.Rochmah dkk. 2012). 
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c.  Sistem kardiovaskular 

 1). Napas yang pertama akam mengembangkan paru-paru neonatus  dengan 

menurunkan resistensi paru. 

 2). Penjepitan tali pusat dengan klem meningkatkan resistensi vaskular 

sistemik dan tekanan atrium kiri. 

 3). Perubahan yang terjadi ketika neonatus beradaptasi dengan kehidupan luar 

rahim. 

a) Perubahan tekanan atrium secara fisiologis akan menutup foramen 

ovale hampir dengan segera setelah neonatus lahir (febriosis baru 

akan terjadi beberapa minggu hingga satu tahun kemudian). 

b) Peningkatan tekanan parsial oksigen (Po2) akan menimbulkan 

konstriksi duktud arteriosus. 

c) Penjepitan dan pemotongan tali pusat segera menutup vena 

umbilikalis, arteri umblikalis, dan duktud venosus (fibrosa terjadi 

dalam waktu 3 hingga 7 hari, dan struktur ini akhirnya akan berubah 

menjadi ligamen) (Lockhart & Saputra.2014). 

d. Sistem hematoposisi 

1) Volume darah pada neonatus yang aterm berkisar dari 80-110mL/kg 

berat badan yaitu rata-rata sekitar 300ml. 

2) Jumlah darah yang terikat pada hemoglobin lebih sedikit pada 

neonatus dibandingkan pada janin. 

a) Tekanan parsial oksigen dalam darah lebih rendah pada neonatus 

dibandingkan pada janin. 
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b) Neonatus dilahirkan dengan jumlah eritrosit yang tinggi sebagai 

akibat dari sirkulasi darah janin dan perlunya memastikan 

oksigenasi yang adekuat. 

c) Kadar vitamin k pada neonatus lebih rendah dari pada kadarnya 

yang normal sehingga waktu pembekuannya meningkat (Lockhart 

& Saputra.2014). 

e. Sistem metabolisme glukosa 

Agar berfungsi dengan baik. Otak memerlukan glukosa dalam 

jumlah tertentu. Pada saat kelahiran, begitu tali pusat di klem, seorang bayi 

harus mulai mempertahankan kadar glukosa darahnya sendiri. Pada setiap 

bayi baru lahir, kadar glukosa akan turun dalam waktu cepat (1-2 jam) (M.K. 

Rochmah  dkk. 2012). 

f. Sistem termogenesis 

1) Pengaturan suhu tubuh masih imatur pada neonatus karena permukaan 

tubuh yang luas terhadap massa tubuh dan karena ketidakmampuan 

tubuh neonatus untuk menghasilkan panas dari gerakan menggigil. 

2) Neonatus yang normal dapat memproduksi cukup panas dalam 

lingkungan termal yang optimis (Lockhart & Saputra.2014). 

g. Sistem ginjal 

Walaupun ginjal sangat penting dalam kehdiupan janin, muatannya 

terbilang kecil hingga setelah lahir. Urine bayi encer, berwarna kekuning-

kuningan, dan tidak berbau. Warna cokelat dapat disebabkan oleh lendir 
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bebas memberan mukosa dan udara asam dan akan hilang setelah bayi 

banyak minum (M.K.Rochmah dkk .2012). 

h. Sistem imun 

1) Sistem imun neonatus terutama tergantung pada tiga jenis imunoglobin 

(Ig) yaitu Ig G, Ig M dan Ig A. 

2) Ig G yaitu imunoglobin yang di transfer lewat plasenta akan 

memberikan antibodi kepada neonatus untuk melawan agen bakteri 

dan virus. 

3) Janin mensintesis Ig M pada kehamilan minggu ke-20. 

4) IgA tidak terdeteksi pada saat lahir, IgA tidak menyebrangi 

plasenta.Neonatus memiliki pertahanan tubuh yang rapuh terhadap 

infeksi (Lockhart & saputra.2014). 

i. Sistem neurologi 

1) Fungsi neurologik secara umum akam erlihat lewat gerakan neonatus. 

2) Gerakan neonatus masih belum terkoordinasi dan memiliki kontrol 

yang buruk; keadaan ini menunjukan imaturitas pada sistem 

neurologik neonatus. 

3) Neonatus akan memperlihatkan sejumlah refleks primitif yang akan 

menghilang ketika memasuki periode infant dan refleks ini akan 

digantikan oleh aktivitas. 

4) Sistem neurologik neonatus yang aterm harus menghasilakan kekuatan 

yang sama dan kesimetrisan dalam hal respon serta refleksnya. 
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5) Berkurangnya atau tidak adanya refleks dapat menunjukan suatu 

permasalahan neurologik yang serius, dan respons yang asimetris 

(M.K.Rochmah dkk. 2012). 

B. Tinjauan Khusus Asfiksia 

1. Pengertian Asfiksia 

Asfiksia adalah suatu keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas 

secara spontan dan teratur yang ditandai dengan hipoksemia dan asidosis. 

Asfiksia neonatorum merupakan suatu keadaan pada bayi baru lahir yang 

mengalami gagal bernafas secara spontan dan  teratur segera setelah lahir, 

sehingga bayi tidak dapat memasukan oksigen dan tidak dapat mengeluarkan zat 

asam arang dari tubuhnya, Asfiksia dapat terjadi karena kurangnya kemampuan 

organ pernapasan bayi dalam menjalankan fungsinya,seperti pengembangan paru-

paru (Karlina dkk .2016). 

a. Klasifikasi asfiksia: 

Klasifikasi asfiksia berdasarkan APGAR : 

1) Asfiksia berat dengan nilai APGAR 0-3. 

2) Asfiksia sedang dengan nilai APGAR 4-6. 

3) Asfiksia ringan dengan nilai APGAR 7-9. (Ghai 2010 dalam 

Maryunani dan Sari.2013). 

Apgar score merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengkaji 

kesehatan nenonatus dalam menit pertama setelah lahir sampai 5 menit setelah 

lahir serta dapat diulang pada menit ke 10-15. Nilai apgar merupakan standar 
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evaluasi neonatus dan dijadikan sebagai data dasar untuk evaluasi dikemudian 

hari (Wahyuni 2012 dalam Karlina dkk. 2016). 

Prosedur penilaian APGAR 

1. Pastikan pencahayaan baik 

2. Catat waktu kelahiran, Nilai apgar pada 1 menit pertama dengann cepat, 

jumlahkan hasilnya. 

3. Lakukan tindakan dengan cepat dan tepat sesuai hasilnya. 

4. Ulangi pada menit ke 5 

5. Ulangi pada menit ke 10 

6. Dokumentasikan hasil dan lakukan tindakan yang sesuai (Syafrudin, 

dkk. 2011). 

Aspek Pemantauan Bayi 

baru lahir 

Skor 

0 1 2 

Appearance / Warna kulit Seluruh tubuh 

bayi baerwarna 

kebiruan. 

Warna kulit tubuh 

merah mudah 

tetapi tangan dan 

kaki berwarna 

kebiruan. 

Warna 

kulit 

seluruh 

tubuh 

merah 

mudah 

Pulse / Denyut jantung Tidak ada < 100x/ menit 

  

>100x/ 

menit 

Grimace/ Respon refleks Tidak ada Wajah menringis 

saat di stimulasi 

Menangis, 

bersin 
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saat di 

stimulasi 

Activity Tidak ada 

gerakan 

Lengan dan kaki 

dalam posisi fleksi 

dengan sedikit 

gerakan 

Bergerak 

aktif dan 

spontan 

Respiratory/ pernapasan Tidak ada Menangis lemah, 

tidak teratur 

Menangis 

kuat, baik 

dan 

teratur 

(Walyani & Porwoastuti.2014) 

b. Etiologi asfiksia 

Beberapa faktor yang diketahui dapat menyebabkan terjadinya asfiksia pada 

bayi baru lahir, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Faktor  Ibu. 

a) Partus lama atau partus macet. 

b) Demam pada saat persalinan. 

c) Infeksi berat (malaria, sifilis, TBC, HIV). 

d) Kehamilan postmatur (setelah usia kehamilan 42 minggu) 

2) Faktor Tali Pusat 

Faktor yang dapat menyebabkan penurunan sirkulasi utero plasenter 

yang dapat mengakibatkan menurunnya pasokan oksigen ke bayi sehingga 

dapat menyebabkan asfiksia pada bayi baru lahir. 
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a) Lilitan tali pusat. 

b) Tali pusat pendek. 

c) Simpul tali pusat. 

3) Faktor Bayi 

Asfiksia dapat terjadi didahului dengan tanda gejala gawat 

janin.Halini dapat disebabkan oleh faktor berikut ini : 

a) Bayi prematur (sebelum 37 minggu kehamilan). 

b) Persalinan dengan tindakan (sungsang,bayi kembar,distosia bahu). 

c) Kelainan dan air  ketuban bercampur mekonium. 

Penolong persalinan harus mengetahui faktor resiko terjadinya 

asfiksia pada bayi baru lahir. Apabila ditemukan adanya faktor resiko, 

maka penolong persalinan harus mempersiapkan tindakan antisipasi untuk 

mengatasi kemungkinan perlunya tindakan resusitasi (Karlina dkk. 2016). 

c. Patofisiologi Asfiksia 

Kondisi patofiologi yang menyebabkan asfiksia meliputi,kurangnya 

oksigenasi sel,retensi karbon dioksida berebihan dan asidosis metabolik. 

Kombinasi ketiga peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan sel dan 

lingkungan biokimia yang tidak cocok dengan kehidupan. Patofisiologi 

asfiksia neonatorum dapat dijelaskan dalam dua tahap yaitu dengan 

mengetahui cara bayi memperoleh oksigen sebelum dan sesudah lahir 

(Karlina dkk. 2016). 

1) Cara bayi memperoleh oksigen sebelum dan sesudah lahir 

a). Sebelum lahir 
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Paru janin tidak berfungsi sebagai sumber oksigen 

atau jalan untuk mengeluarakan karbondioksida. Pembuluh 

arteriol yang ada di dalam paru janin dalamkeadaan 

konstruksi sehingga tekanan oksigen parsial rendah. 

Hampir seluruh darah dialirkan dari jantung kanan  tidak 

dapat melalui paru karena kontraksi pembuluh darah 

janin,sehingga darah dialirkan melalui pembuluh darah 

yang bertekanan rendah yaitu duktus arteriosus kemudian 

ke aorta (Karlina, .2016). 

b). Setelah Lahir 

Bayi akan segera bergantung kepada paru-paru 

sebagai sumber oksigen utama.Cairan yang mengisi alveoli 

akan diserap ke dalam jaringan paru, dan alveoli akan berisi 

udara. Pengisian alveoli oleh udara akan memungkinkan 

oksigen mengalir ke dalam pembuluh darah di sekitar 

alveoli (Maryunani & Sari. 2013). 

Arteri dan vena umbilikalis akan menutup sehingga 

menurunkan tahanan pada sirkulasi plasenta dan 

meningkatkan tekanan darah sistemi. Akibat tekanan udara 

dan peningkatan kadar oksigen di alveoli, pembuluh darah 

paru akan mengalami relaksasi sehingga tahanan terhadap 

aliran darah berkurang (Karlina dkk.2016). 
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Keadaan relaksasi tersebut dan peningkatan tekanan 

darah sistemik, menyebabkan tekanan pada arteri 

pulmonalis lebih rendah di bandingkan tekanan sistemik 

sehingga aliran darah paru meningkat sedangkan aliran pada 

duktus arteriosus menurun (Maryunani & Sari.2013). 

c). Komplikasi 

Asfiksia neonatorum dapat menyebabkan komplikasi 

pasca hipoksia.Pada keadaan hipoksia akut akan terjadi 

redistribusi aliran darah sehingga organ vital sepertiotak, 

jantung, akan mendapatkan aliran yang lebh banyak di 

bandingkan organ lain. Perubahan pada redistribusi aliran 

terjadikarena penurunan resistensi vaskular pebuluh darah 

otak dan jantung serta meningkatnya resistensi vasukar di 

perifer (Karlina dkk.2016). 

1).  Komplikasi jangka pendek 

 Meskipun bayi sudah mulai bernafas teratur 

mungkin bayi bisa menangis. Bila bayi baru lahir 

tidak segera bernafas selama 5-6 menit dapat 

menyebabkan hipoksia otak (keterlambatan 

menangis) (Nanny,2014  dalam Karlina dkk. 2016). 

2). Komplikasi jangka panjang 

 Pada jangka panjang kasus asfiksia bila apnu 

selama 30 menit dapat menyebabkan cidera otak 
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dan bila selama 2 jam dapat menyebabkan 

kerusakan cranial. Penurunan frekuensi jantung dan 

tekanan darah, dan bayi tidak kunjung bernafas 

maka bayi akan mengalami kematian (Nanny,2014 

dalam Karlina dkk. 2016). 

d. Penanganan 

Sebelum bidan memutuskan untuk dilakukan resusitasi, 

maka perlu ada identifikasi dari bayi yang didasarkan pada 

kondisi bayi yang trauma,asfiksia janin, dan syok. Berdasarkan 

adanya kemungkinan faktor-faktor inilah, maka bidan 

seharusnya persiapkan yang maksimal terhadap kelahiran bayi, 

diantaranya, tempat kondusif untuk melakukan resusitasi, 

peralatan dan obat-obatan yang selalu dalam keadaan siap 

pakai (Karlina dkk.2016 ). 

Prinsip penatalaksanaan asfiksia sebagai berikut : 

a) Pengaturan Suhu 

Segera setelah lahir, badan dan kepala neonatus 

hendaknya dikeringkan seluruhnya dengan kain hangat, 

Kemudian bayi diletakkan telanjang di bawah 

alat/lampu pemanas radiasi atau pada tubuh ibunya. 

Bayi dan ibu sebaiknya di selimuti dengan baik, namun 

harus diperhatikan pula agar tidak terjadi pemanasan 

yang berlebihan pada tubuh bayi (Jenny J.S. 2013:180). 
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b) Tindakan A-B-C-D 

Airway        : Membersihkan jalan napas. 

Breathing    : Mengusahakan pernapasan. 

Circulation : Memperabaiki sirkulasi tubuh. 

Drug           : Memberikan obat. 

c) Memastikan Saluran nafas terbuka 

1) Meletakan bayi dalam posisi kepala defleksi,bahu di   

ganjal. 

2) Menghisap mulut, hidung, trakea. 

3) Bila perlu, pipa ET dimasukan untuk memastiikan 

saluran pernapasan terbuka. 

d) Memulai Pernapasan 

1) Memakai rangsangan taktil untuk memulai 

pernapasan. 

2) Memakai VTP bila perlu, seperti sungkup dan 

balon, pipa ET dan balon, mulut ke mulut (dengan 

penghindaran paparan infeksi). 
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e) Mempertahankan sirkulasi darah 

1) Kompresi dada. 

 

2) Pengobatan. 

   (Sondakh .2013). 

2. Resusitasi 

Resusitasi adalah segala usaha untuk mengembalikan fungsi system 

pernafasan, peredaran darah dan otak yang terhenti atau terganggu sedemmikian 

rupa agar kembali normal seperti semula. Keberhasilan resusitasi bayi baru lahir 

didasarkan dengan antisipasi controllingkungan, pengkajian, stimulasi, ventilasi 

efektif,, dan yang jarang, kompresi jantung, intubasi, dan pemberian obat (Karlina 

dkk. 2016). 

a. Prinsip dasar resusitasi 

Beberapa prinsip dasar pelaksanaan resusitasi : 

1) Memberikan lingkungan yang baik dan mengushakan saluran 

pernapasan. 

2) Memberikan bantuan pernapasan secara aktif. 
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3) Melakukan koreksi terhadap asidosis. 

4) Menjaga agar darah tetap baik. 

b. Persiapan resusitasi pada bayi baru lahir 

1) Persiapan keluarga 

Menurut Nanny (2014) mengemukakan bahwa cara 

penyampaian dengan keluarga harus dengan kata- kata yang dijaga 

supaya tidak menimbulkan kepanikan, tetapi juga jangan 

memberikan harapan kosong (Karlina dkk. 2013). 

a. Persiapan tempat resusitasi 

1) Gunakan ruang yang terang. 

2) Tempat resusitasi hendaknya datar, keras, rata, bersig, kering, dan 

hangat. 

3) Dekat pancaran panas (lampu 60 watt denga jarak dar lampu ke 

bayi 60cm). 

4)  Tidak berangin (jendela dan pintu yang terbuka), dekatabung 

oksigen. 

5)  Jauh dari api (Karlina dkk. 2016). 

b. Persiapan diri (penolong) 

Pakailah alat pelindung diri untuk melindungi dari kemungkinan infeksi 

dengan cara : 

1) Memakai alat perlindungan diri pada persalinan (celemek plastik, 

masker, penutup kepala, kacamata, sepatu penutup). 

2)    Lepaskan perhiasan, cincin,  jam tangan, sebelum cuci tangan. 
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3)   Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun  atau campuran 

alkohol,   keringkan dengan handuk bersih. 

4) Gunakan sarung tangan sebelum menolong (Karlina dkk. 2016). 

c. Perlengkapan dan Peralatan Resusitasi 

1) Perlengkapan Resusitasi. 

2) Suction karet. 

3) Suction dan selang mekanis. 

4) Kateter suction, 5F atau 6F, 8F, 10F, atau 12F. 

5) Selang pemberian makan 8F dan spuit 20 ml. 

6) Asprator mekonium. 

7) Peralatan Kantong dan Masker. 

8) Bag resusitasi neonatus dengan katup pelepasan tekanan atau 

manometer tekanan, bag tersebut harus mampu mengalirkan 90-

100% oksigen. 

9) Masker wajah, dengan ukuran bayi baru lahir dan ukuran bayi 

prematur. 

10) Oksigen dengan pengukuran aliran (kecepatan aliran sampai 10 

L/menit) (Sondakh.2013) 

d. Peralatan Intubasi 

1) Laringoskopi dengan bilah lurus, nomor 0 (bayi kurang bulan) dan 

nomor 1 (bayi cukup bulan). 

2) Bola lampu dan batrei tambahan untuk laringoskopi. 

3) Selang endotrakea, dengan diameter internal 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm. 
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4) Stylet (pilihan). 

5) Gunting. 

6) Plester atau alat fiksasi untuk endotrakea. 

7) Spons alkohol. 

8) Detektor karbondioksida (pilihan). 

9) Jalan napas buatan berupa masker laringeal (pilihan). 

10) Obat – obatan  

a) Epineprin 1:10.000 (0.1 mg/mL) dalam ampul 3 mL atau 10 

mL. 

b) Kristaloid isotonik (salin normal, ringer laktat) untuk 

mengekspansi volume 100 atau 250 mL. 

c) Natrium bikarbonat 4.2% (5 mEq/10 mL) di dalam ampul 10 

mL. 

d) Nalokson hidroklorida 0.4 mg/mL dala ampul 1 mL atau 1.0 

mg/mL dalam ampul 2 mL. 

e) Dekstrosa 10%, 250 ml. 

f) Salin normal untuk membilas. 

g) Selang pemberian makan (pilihan) (Jenny J.S. 2013:181). 

e. Lain – Lain 

1) Sarung tangan dan pelindung diri yang dibutuhkan. 

2) Lampu penghangat. 

3) Permukaan resusitasi yang padat dan berbantalan. 

4) Jam . 
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5) Linen yang di hangatkan. 

6) Stetoskop. 

7) Monitor jantung dan oksimetri elektroda atau oksimetri nadi dan 

probe. 

8) Jalan napas buatan orofaring(ukuran 0. 00. 000. Atau panjang 30, 

40, 50 mm) (Sondakh.2013). 

f. Prosedur pelaksanaan resusitasi 

Sebelum melakukan langah awal 

1) Beritahu ibu dan keluarganya bahwa bayinya memerlukan bantuan 

untuk memulai bernapas. 

2) Minta keluarga mendampingi ibu (memberi dukungan moral, 

menjaga dan melaporkan kepada penolong apabila terjadi  

perdarahan) (Nanny. 2014 dalam Karlina dkk. 2016). 

3) Langkah Awal (dilakukan dalam 30 detik) 

a) Jaga Bayi tetap hangat. 

b) Letakkan bayi di atas kain yang ada di atas perut ibu atau dekat 

perieneum. 

c) Selimuti bayi dengan kain tersebut. 

d) Pindahkan bayi ke atas kain ke tempat resusitasi. 

4) Atur posisi bayi 

Biarkan bayi terlentang dengan kepala di dekat penolong. 

a) Isap lendir 

Gunakan alat penghisap lendir Deele atau bola karet. 
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b) Isap lendir mulai dari mulut dulu, kemudian dari hidung. 

c)  Lakukan penghisapan saat alat penghisap ditarik keluar, tidak 

pada saat memasukkan. 

d) Jangan lakukaan penghisapan  terlalu dalam (jangan lebih dari 

5cm ke dalam mulut atau lebih dari 3cm ke dalam hidung) 

karena dapat menyebabkan denyut jantung bayi menjadi 

lambat atau bayi tiba-tiba berhenti bernapas. 

Apabila penghisapan dilakukan dengan balon karet lakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a) Tekan bola air di luar mulut. 

b) Masukkan ujung penghisap di rongga mulut dan lepaskan 

(lendir akan terhisap). 

c) Untuk hidung masukkan ke lubanng hidung (Sondakh. 

2013). 

5) Mengeringkan dan merangsang bayi 

a) Kerngkan bayi mulai dari wajah,kepala, dan bagian tubuh 

lainnya dengan sedikit tekanan. Rangsangan ini dapat 

membantu BBL mulai bernapas. 

b) Lakukan rangsangan taktil dengan beberapa cara dibawah 

ini  

1) Menepuk atau menyentil telapak kaki. 

2) Menggosok punggung/perut/dada/tungai bayi dengan 

telapak tangan. 
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6)  Mengatur Kembali Posisi kepala dan selimuti bayi 

a)  Ganti kain yang telah basah dengan kain kering di 

bawahnya. 

b) Selimuti bayi dengan kain kering tersebut jangan menutupi 

muka agar bisa memantau pernapasan bayi. 

c) Atur kembali posisi kepala bayi sehingga kepala sedikit 

ekstensi. 

7) Melakukan penilaian bayi 

Lakuan penilaian apakah bayi bernapas normal, tidak bernapas, 

atau megap-megap. 

a) Bila bayi bernapas normal, lakukan asuhan pascaresusitasi. 

b) Bila bayi megap-megap atau tidak bernapas, mulai lakukan 

ventilasi bayi (Sondakh. 2013). 

3. Ventilasi 

Ventilasi adalah tahapan tindakan resusitasi untuk memasukan sejumlah 

volume udara ke dalam paru dengan tekanan positif untuk membuka alveoli paru 

agar bayi bisa bernapas spontan dan teratur.Langkah – langkah ventilasi adalah 

sebagai berikut : 

a. Pasang sungkup  

Pasang dan pegang sungkup agar menutupi dagu, mulut, dan hidung. 

b. Ventilasi 2 kali 

1) Lakukan tiupan atau pemompaan dengan tekanan 30cm air 
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Tiupan awal tabung sungkup atau pemompaan awal balon 

sungkup sangat penting untuk membuka alveoli paru agar bayi 

bisa mulai bernapas dan menguji apakah jalan napas bayi 

terbuka. 

2) Lihat apakah dada bayi mengembang  

Saat melakukan tiupan/pemompaan, perhatikan apakah dada bayi 

mengembang dan bila tidak mengembang : 

a) Periksa posisi sungkup dan pastikan tidak ada udara yang 

bocor. 

b) Periksa posisi kepala, pastikan posisi sudah benar. 

c) Periksa cairan atau lendir di mulut. Bila ada lendir atau 

cairan lakukan penghisapan. 

d) Lakukan tiupan 2 kali dengan tekanan 30 cm air ( ulangan), 

bila dada mengembang, lakukan tahap berikutnya 

(Sondakh. 2013). 

3) Ventilasi  20 kali dalam 30 menit 

Lakukan tiupan dengan tabung dan sungkup atau pemompaan 

dengan balon dan sungkup sebanyak 20 kali dalam 30 detik 

dengan tekanan 20 cm air sampai bayi mulai menangis dan 

bernapas spontan. 

a) Pastikan dada mengembang saat dilakukan peniupan atau 

pemompaan setelah 30 detik, lakukan penilaian ulang napas. 
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b) Jika bayi mulai bernapas spontan atau menangis, hentikan 

ventilasi secara bertahap. 

c) Lihat dada, apakah ada retraksi dinding dada bawah. 

d) Hitung frekuensi napas permenit, dengan cara jika bernapas 

>40 per menit dan tidak ada retraksi berat ( jangan ventilasi 

lagi), letakkan bayi dengan kontak kulit ke kulit pada dada 

ibu dan lanjutkan asuhan BBL), jika bayi megap-megap atau 

tidak bernapas, lanjutkan ventilasi (Sondakh.2013). 

4) Ventilasi setiap 30 detik 

a) Hentikan dan lakukan penilaian ulang napas. 

b) Lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 menit (dengan tekanan 

20 cm air). 

c) Hentikan ventilasi setiap 30 detik, lakukan penilaian apakah 

bayi bernapas, tidak bernapas atau megap- megap. (jika bayi 

megap-megap atau tidak bernapas teruskan ventilasi 20 kali 

dalam 30 detik kemudian lakukan penilaian ulang napas setiap  

30 detik). 

5) Menyiapkan rujukan  

a) Jika bayi belum bernapas spontan sesudah 2 menit resusitasi. 

b) Jelaskan pada ibu apa yang terjadi, apa yang anda lakukan dan 

mengapa. 

c) Mintahlah ke;luarga untuk mempersiapkan rujukan. 

d) Teruskan ventilasi selama mempersiapkan rujukan. 
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6) Catat keadaan bayi pada formulir rujukan dan rekam medik 

persalinan. 

7) Melanjutkan ventilasi sambil memeriksa denyut jantung bayi 

Bila dipastikan denyut jantung bayi tidak terdengar dan pulsasi 

tali pusat tidak teraba, lanjutkan ventilasi selama 10 menit. 

Hentikan resusitasi, jika denyut jantung tetap tidak terdengar dan 

pilsasi tali pusat tidak teraba. Jelaskan pada ibu berilah dukungan 

kepadanya, serta keluarga lakukan pencatatan bayi yang 

mengalami asistole selama 10 menit, kemungkinan besar 

mengalami kerusakan otak permanen (Sondakh. 2013). 

4. Asuhan Pasca Resusitasi 

Asuhan pasca resusitasi diberikan dengan keadaan bayi setelah menerima 

tindakan resusitasi. Setelah tindakan resusitasi, diperlukan asuhan pasca resusitasi 

yang merupakan perawatan intensif selama 2 jam pertama. Penting sekali pada 

tahap ini dilakukan konseling, asuhan bayi baru lahir dam pemantauan secara 

intensif yaitu sebagai berikut : 

a. Resusitasi berhasil 

Resusitasi berhasil jika bayi menangis dan bernafas normal 

sesudah langkah awal atau sesudah ventilasi. Ajari ibu dan keluarga 

untuk membantu bidan menilai keadaan bayi. Jelaskan pada ibu 

mengenai pemamtauan bayi baru lahir dan bagaimana memperoleh 

pertolongan segera bila bayi mengalami masalah. Pantau tanda-tanda 

bahaya bayi, seperti adanya tanda -tanda tidak dapat menyusu, kejang, 
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mengantuk atau tidak sadar, napas cepat ( lebih dari 60 per menit), 

merintih, retraksi dinding dada bawah, sianosis sentral (Sondakh. 

2013). 

b. Jika perlu rujukan 

Jika resusitasi belum berhasil atau kurang berhasil, maka bayi 

perlu rujukan, yaitu jika sesudah resusitasi 2 menit, bayi belum 

bernafas atau mengap-megap. Rujuk segera bila terdapat salah satu 

tanda bahaya tersebut. Sebelum dirujuk, lakukan tindakan prarujukan 

berikut :  

1) Pemantauan dan perawatan tali pusat. 

2) Bila napas bayi dan warna kulit normal, berikan bayi kepada 

ibunya. 

3) Pencegahan hipotermi. 

4) Pemberian vit K. 

5) Pemeriksaan fisik. 

c. Resusitasi tidak berhasil 

Resusitasi tidak berhasil jika setelah 10 menit sesudah resusitasi 

bayi tetap tidak bernapas dan tidak ada denyutan jantung. Tindakan 

berikutnya adalah bidan melakukan pencatatan dan pelaporan 

(Sondakh. 2013). 
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C. Tinjauan Islam Tentang Bayi Baru Lahir 

Islam adalah agama yang istimewa, karena memperhatikan proses kehidupan 

manusia dari saat penciptaannya sampai dia wafat, di dalam Al-Qur’an terdapat 

banyak ayat yang menjelaskan tentang proses kehidupan manusia pada saat masa 

tersebut manusia juga mendapat gangguan, gangguan ini berupa sakit, salah satu 

yang terjadi pada bayi adalah asfiksia.  

a.  Surah yang menjelaskan tentang asfiksia 

 Asfiksia neonatorum merupakan suatu keadaan pada bayi baru 

lahir yag mengalami gagal bernafas secara spontan dan teratur segera 

setelah lahir, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Qiyaamah/75:26-30 : 

 

Terjemahnya: 

”Sekali-kali jangan.Apabila napas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke 

kerongkongan, dan dikatakan (kepadanya), "Siapakah yang dapat 

menyembuhkan?”Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu 

perpisahan (dengan dunia), dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan), 

kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau”.(Burhanudin H.N. 

2012).  

Pada kerongkongan ada saluran untuk pernapasan dan makanan, 

ayat diatas tidak detail menjelaskan tentang bayi tapi menjelaskan secara 

umum ketika seseorang susah bernapas dan telah sampai kekerongkongan 
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sehingga merasa sesak dan tidak dapat menghirup udara, itulah yang 

terjadi pada bayi yang mengalami asfiksia. 

Terdapat beberapa faktor penyebab asfiksia neonatorum salah satunya 

adalah faktor ibu . Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Ahqaf  46:15 : 

 

 

Terjemahnya: 

”Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang 

ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan 

melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa 

dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, 

tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau 

berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat 

amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan 

(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat 

kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 

berserah diri”. 

Seperti yang dijelaskan pada ayat tersebut bahwa betapa susahnya 

ibu mengandung dan susah payah melahirkan, dan menurut saya betapa 

susahnya ibu mengandung selama 9 bulan dan selama kehamilan tersebut 

ibu akan mengalami komplikasi yang akan membahayakan ibu dan bayi, 
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dimana salah satunya adalah asfiksia, sehingga di turunkannya ayat 

tersebut untuk kita selalu berbuat baik dan menghormati orang tua kita. 

Tidak semua bayi lahir normal ada bayi yang lahir dengan kelainan 

seperti kebutaan, tuli, atau kelainan lainnya, dan sikap orang tua akan di 

warnai oleh kekecewaan dan kegelisahan mengenai normal tidaknya bayi 

tersebut, sehingga orang tua harus siap menerima keadaan bayi yang di 

lahirkan ( Saleha. 2013). 

b. Pentingnya pemberian nama pada bayi batu lahirr. 

Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang di beri 

nama dapat mengenal dirinya atau di kenal oleh orang lain. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S Maryam 19:7 

 

Terjemahannya : 

“Hai zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan 

(beroleh) seorang anak yang namanya yahya, yang sebelumnya kami 

belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”.  

 

Dan hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal 

serta bersepakat akan wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki dan 

perempuan, oleh sebab itu jika ada orang yang tidak di beri nama maka dia 

menjadi orang yang mahjul (tidak di kenal) oleh masyarakat (Abu 

muhammad abdurrahman sarijan. 2007). 
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Dari faktor penyebab terjadinya asfiksia, salah satunya yaitu faktor 

ibu, di mana ketika ibu tidak dapat menjaga kesehatan dengan baik, maka 

hal tersebut juga dapat berpengaruh ke ibu dan janin, seperti yang sudah di 

jelaskan di dalam Q.S Al Baqarah 1:195  

 

Terjemahnya : 

“ Dan Infaklanlah (hartamu) di jalan Allah, dan jaganlah kamu jatuhkan 

(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat 

baiklah sungguh allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 

 

Pada ayat tersebut di jalesakan untuk jangan jatuhkan diri sendiri 

ke dalam kebinasaan, maksud dari ayat tersebut bahwa kepada orang-

orang yang tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik karena orang-orang 

yang tidak bisa menjaga kesehatan termasuk dalam golongan orang yang 

menjatuhkan diri dalam kebinasaan, sebab dia tidak mensyukuri nikmat 

sehat yang telah allah berikan, sebagaimana salah satu penyebab asfiksia 

pada bayi baru lahir yaitu bayi yang lahir premature atau bayi yang lahir 

<37 Minggu, dimana salah satu penyebab bayi mengalami premature yaitu 

ibu yang kekurangan gizi, hubungan dengan ayat tersebut adalah Ibu yang 
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kurang memperhatikan kesehatan bagi dirinya dan janin sehingga hal 

tersebut dapat membahayakan ibu dan janin.  

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan. 

a. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan 

Bentuk pendekatan yang dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan 

kebidanan dengan menggunakan metode pemecahan masalah. Proses manajemen 

adalah proses pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang 

terorganisasi , meliputi pikiran dan tindakan dalam urutan yang logis untuk 

keuntungan pasien dan pemberikan asuhan. 

Manejemen Kebidanan adalah proses pemecehan masalah yang digunakan 

sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori 

ilmiah, temuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk 

mengambil sebuah keputusan yang terfokus pada klien. 

b. Tahapan dalam Manejemen Asuhan Kebidanan  

Varney mengatakan bahwa seorang bidan perlu lebih kritis 

melakukananalisis dalam menerapkan manajemen untuk mengantisipasi diagnosis 

dan masalah potensial. 

Tujuh langkah manejemen kebidanan menurut Helen Varney. 

a) Identifikasi Data Dasar 

Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan 

mengumpulkan  semuadata yang diperlukan untuk evaluasi keadaan secara 

lengkap, menyeluruh dan  fokus yaitu menanyakan riwayat kesehatan.  

 Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara:  
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1) Anamnese, meliputi:  

Melakukan Tanya jawab untuk memperoleh data meliputi: 

riwayat persalinan dan riwayat kesehatan.Pada bayi asfiksia dari 

hasil anamnesa bisa didapatkan dari riwayat kehamilan ibu dengan 

usia saat hamil, riwayat persalinan, serta pengetahuan pasien. Pada 

hasil anamnesa akan didapatkan kemungkinan bayi akan 

mengalami asfiksia. Tahap ini merupakan langkah yang 

menentukan langkah berikutnya, sehingga data yang di dapatkan 

harus sesuai data subjektif, objektif, dan hasil pemeriksaan 

sehingga dapat menggambarkan kondisi yang di alami klien. 

2)   Pemeriksaan fisik  

Keadaan umum bayi, tanta-tanda vital dan pemeriksaan 

fisik seperti tidak bernapas atau napas megap-megap atau 

pernafasan lambat  (kurang dari 30 kali permenit), Pernafasan tidak 

teratur, dengkuranatau retraksi (pelekukan dada), tangisan lemah 

atau merintih, warna kulit pucat atau biru,tonus otot lemah atau 

ekstremitas terkulai, denyut jantung tidak ada atau lambat 

(bradikerdia) kurang dari 100 kali per menit), dan dilakukan 

pemeriksaan penunjang bila perlu. Tahap ini merupakan langkah 

yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang 

sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses 
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interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, 

sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data 

subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat 

menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya. 

b) Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual  

Pada langkah ini identifikasi yang benar terhadap diagnosa 

atau masalah  kebutuhan klien berdasarkan interpretasi atas data 

yang dikumpulkan. Data dasar  yang sudah dikumpulkan 

diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah dan diagnosa. 

Keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat  

terselesaikan, tetapi sudah membutuhkan penanganan yang 

dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. 

Masalah asfiksia yang didapatkan dengan adanya tanda 

gejala: Tidak  bernapas atau napas megap-megap atau pernafasan 

lambat (kurang dari 30 kali per menit), Pernafasan tidak teratur, 

dengkuran atau retraksi (pelekukan dada), tangisan lemah atau 

merinti, warna kulit pucat atau biru, tonus otot lemas atau 

ekstremitas terkulai, denyut jantung tidak ada atau lambat 

(bradikerdia) kurang dari 100 kali per menit). 
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APGAR Score 

Nilai 0 1 2 

Warna kulit Biru atau pucat Tubuh merah 

dan ekstrmitas 

biru 

Seluruh 

tubuh merah 

Denyut jantung Tidak ada < 100 >100 

Gerakan / tonus otot Tidak ada Sedikit fleksi Fleksi 

Refleks Tidak ada Lemah/lambat Kuat 

Pernafasan  Tidak ada Tidak teratur Teratur  

 

c) Identifikasi Masalah Potensial  

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau 

diagnosa potensial lain, yang berdasarkan rangkaian masalah dan 

diagnosa yang sudah diidentifikasikan. Langkah ini membutuhkan 

antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil 

mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila 

diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dilakukan 

asuhan yang aman. 

Masalah yang bisa timbul yaitu dapat mengakibatkan 

hipoksian dan iskemik otak yang berakibat terjadinya edema otak, 

hal ini juga dapat menimbulkan perdarahan otak. 
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d)  Tindakan Segera 

Mengeidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan untuk 

dikonsultasikan atau di tangani bersama anggota kesehatan yang 

lain sesuai  dengan kondisi klien. 

 

                                         Sumber: Titamedia Wordpress 

e)  Rencana Tindakan Asuhan yang menyeluruh  

Rencana untuk pemecahan masalah dibagi menjadi tujuan, 

rencana  pelaksanaan dan evaluasi. Rencana ini disusun berdasarkan 

kondisi klien (diagnosa, masalah dan diagnosa potensial) berkaitan 

dengan semua aspek asuhan kebidanan.Rencana dibuat harus 

rasional dan benar-benar valid berdasarkan  pengetahuan dan teori 
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yang terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan 

dilakukan klien. Adapun penalatalaksanaan pada kasus asfiksia 

dengan tahapan –tahapan  yang dikenal sebagai ABC resusitasi 

yaitu:  

1) Pastikan saluran terbuka:  Meletakkan bayi dalam posisi kepala 

defleksi bahu diganjal 2-3 cm. Menghisap mulut, hidung, dan 

kadang trachea. Bila perlu masukkan pipa endo trachel (pipa ET) 

untuk memastikan saluran pernapasan terbuka. 

2) Memulai pernapasan: Memakai rangsangan taksil untuk memulai 

pernapasan memakai VTP bila perlu seperti: sungkup dan balon 

pipa ET dan balon atau mulut ke mulut (hindari paparan infeksi). 

3) Mempertahankan sirkulasi:  Rangsangan dan pertahankan 

sirkulasi darah dengan cara–kompresi dada.  

f)  Pelaksanaan (Implementasi)  

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan 

menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan 

keseluruhan oleh bidan, klien, keluarga klien, dokter ataupun tenaga 

kesehatan lainnya.Bidan harus melaksanakan implementasi yang 

efisien terhadap waktu, biaya dan kualitas pelayanan. 

Tahapan–tahapan yang dikenal sebagai ABC resusitasi yaitu:  

1) Pastikan saluran terbuka:  Meletakkan bayi dalam posisi kepala 

defleksi bahu diganjal 2-3 cm. Menghisap mulut, hidung, dan 
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kadang trachea. Bila perlu masukkan pipa endo trachel (pipa 

ET) untuk memastikan saluran pernapasan terbuka.  

2) Memulai pernapasan: Memakai rangsangan taksil untuk 

memulaipernapasan memakai VTP bila perlu seperti: sungkup 

dan balon pipa ET dan balon atau mulut ke mulut (hindari 

paparan infeksi).  

3) Mempertahankan sirkulasi: Rangsangan dan pertahankan 

sirkulasi darah dengan cara–kompresi dada.  

g) Evaluasi  

Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi 

keefektifan asuhan yang diberikan.Hasil evaluasi dapat menjadi 

data dasar untuk menegakkan diagnosa dan rencana 

selanjutnya.Yang di evaluasi adalah apakah diagnosa sesuai, 

rencana asuhan efektif, masalah teratasi, masalah telah berkurang, 

timbul masalah baru, dan kebutuhan telah terpenuhi. Di evaluasi 

sampai bayi pernafasan bayi kembali normal dan tidak ada masalah 

laainnya. 
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BAB III 

TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING 

 

A. Matriks Langkah I Identifikasi Data Dasar 

Matriks Tanda Gejala dan dan Etiologi Asfiksia Neonatorum 

 

 

Judul Nama Tahu

n 

General 

Idea 

Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Hubungan 

Usia Ibu 

dan 

Asfiksia 

Neonatoru

m dengan 

Kejadian 

Respiratory 

Disstres 

Syndrome 

(RDS)  

Pada 

Sri Wahyuni 

dan Ni 

Wayan 

Wiwin. 

2020 Hubungan 

Usia ibu 

dengan 

kejadian 

asfiksia dan 

menjelaskan 

tanda gejala 

asfiksia. 

Berdasarkan hasil 

penelitian terdapat   

hubungan anatara 

Asfiksia 

Neonatorum 

dengan kejadian 

Respiratory 

Distress Syndrome 

(RDS) dengan 

tanda gejala 

sebagai berikut. 

Hipoksia, RR> 60 

Melakukan 

observasi 

melalui 

lembar 

rekam 

medic. 

Rancangan 

penelitia ini 

mengunakaa

n bentuk 

Analitik 

yaitu cross 

sectional. 

Penelitian yang 

di lakukan oleh 

Sri wahyuni 

dan Ni wayan 

wiwin (2020) 

terdapat 

perbandingan 

dengan 

penelitian yang 

di lakukan oleh  

Siti N.J. dkk, 

(2017). 
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Neonatus di 

RSUD 

Abdul 

Wahab 

Sjahranie 

Samarinda. 

x/mnt atau < 30 

x/mnt, napas 

megap-

megap/gasping 

sampai dapat 

terjadi henti napas, 

bradikardia, tonus 

otot berkurang, 

arna kulit 

sianotik/pucat. 

2. Hubungan 

BBLR 

dengan 

kejadian 

asfiksia 

pada bayi 

baru lahir. 

Wahyu 

Utami 

Ekasari dan 

Dita 

Septiyanti 

Rahayu 

 

2015 Hubungan 

BBLR 

dengan 

kejadian 

asfiksia dan 

tanda gejala 

terjadinya 

asfiksia. 

BBLR cenderung 

mengalami 

kesulitan dalam 

melakukan transisi 

akibat berbagai 

penurunan pada 

sistem pernapasan, 

diantaranya : 

penurunan jumlah 

alveoli fungsional, 

Tidak di 

jelaskan 

berapa 

banyak 

sample 

yang di 

gunakan 

pada saat 

penelitian. 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

korelasi dan 

menggunaka

n desain 

penelitian 

cross 

sectional. 

Penelitian yang 

din lakukan 

oleh Wayhu 

utami ekasari 

dkk (2015) 

sama dengan 

penelitian yang 

di lakukan oleh 

Ida bagus 

Wiadyana 
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defisiensi kadar 

surfaktan, lumen 

pada sistem 

pernapasan lebih 

kecil, jalan napas 

lebih sering kolaps 

dan mengalami 

obstruksi, kapiler-

kapiler paru 

mudah rusak dan 

tidak matur, otot 

pernapasan yang 

masih lemah 

sehingga sering 

terjadi apneu, 

asfiksia dan 

sindroma 

gangguan 

pernapasan. 

(2018). 

3. Faktor- Junita 2015 Faktor yang Berdasarkan hasil Tidak Populasi Penelitian ini 
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Faktor 

Yang 

Berhubung

an Dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatoru

m Di RSUP 

Prof. Dr. R. 

D. Kandou 

Manado. 

Caroline 

Gerungan, 

dkk. 

 

berhubunga

n dengan 

kejadian 

asfiksia dan 

tanda gejala 

asfiksia. 

penelitian yang di 

lakukan terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

antara paritas, usia 

ibu, umur 

kehamilan dengan 

kejadian asfiksia 

neonatorum 

dengan tanda 

gejala sebagai 

berikut, bayi 

terlihat lemah, 

mengalami 

penurunan denyut 

jantung secara 

cepat, tubuh 

menjadi biru atau 

pucat dan refleks-

refleks melemah 

dijelaskan 

apa saja 

variabel 

penelitian 

yang akan 

dijeaskan 

pada 

pembahasa

n dan hasil. 

 

adalah semua 

bayi 

penderita 

asfiksia 

neonatorum. 

sejalan dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Dwi 

Mardiyaningru

m (2014 )dan 

Arif Z. R, 

Kristiyanasari 

(2014). 
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sampai 

menghilang. 

4. Analisis 

Faktor 

Risiko 

Kejadian 

Asfiksia 

Bayi Baru 

Lahir di 

RSUD 

Wate. 

Melania 

Wahyuningsi

h dan Anita 

Liliana. 

 

2015 Analisi 

hubungan  

antara 

faktor 

kejadian 

asfiksia 

pada bayi 

baru lahir 

dan gejala 

asfiksia 

neonatorum. 

Berdasarkan hasil 

penelitian ada 

hubungan antara 

umur ibu, umur 

kehamilan, jenis 

persalinan dan 

berat badan bayi 

dengan nilai apgar 

pada bayi baru 

lahir yang 

mengalami 

asfiksia 

neonatorum 

dengan gejala 

pernapasan 

lambat, relatif 

tidak memiliki 

reaksi terhadap 

Jenis 

penelitian 

mengambil 

data 

sekunder 

dari rekam 

medic. 

Pendekatan 

penelitian 

dengan cross 

sectional. 

Terdapat 

persamaan 

dengan 

penelitian dari 

Yuanita Syaiful 

(2016). 
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rangsangan dari 

luar dan dari 

dalam. 

5. Hubungan 

Lilitan Tali 

Pusat, 

Partus 

Lama dan 

Plasenta 

Previa 

dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatoru

m. 

Dina 

Ardyana dan 

Erma Puspita 

Sari. 

2019 Hubungan 

Lilitan Tali 

Pusat, 

Partus Lama 

dan Plasenta 

Previa 

dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatorum 

dan etiologi 

terjadinya 

asfiksia 

neonatorum. 

Berdasarkan hasil 

penelitian terdapat 

hubungan antara 

Lilitan tali 

pusat,partus lama 

dan plasenta 

previa dengan 

kejadian asfiksia 

neonatorum.Karen

a lilitan tali pusat 

dapat 

menimbulkan 

bradikardi dan 

hipoksia janin. 

Jika lilitan tali 

pusat erat juga 

menyebabkan 

Populasi 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

seluruh 

bayi. 

Desain 

Penelitian ini 

menggunaka

n survey 

analitik 

dengan 

menggunaka

n pendekatan 

cross 

sectional. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian yang 

di lakukan oleh 

Sukarni dkk 

(2014). 
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gangguan 

(kompresi) pada  

pembuluh darah 

umbilical, dan bila 

berlangsung lama 

akan 

menyebabkan 

hipoksia janin 

yang 

mengakibatkan 

bayi mengalami 

asfiskia. Sama 

halnya dengan 

plasenta previa hal 

ini karena ibu 

yang mengalami 

plasenta previa 

dapat terjadi 

perdarahan yang 

menimbulkan 
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syok sehingga 

dapat mengganggu 

proses pertukaran 

O2 dan CO2 

antara ibu dan 

janin yang dapat 

mengakibatkan 

janin mengalami 

hipoksia janin. 

6. Risk 

Factors 

That 

Causes 

Asphyxia 

Neonatoru

m  In Lotus 

Room Of 

Muna 

District 

Hospital  In 

Rosminah 

Mansyarif. 

2019 Faktor 

resiko 

kejadian 

asfiksia dan 

tanda gejala 

asfiksia 

neonatorum. 

Analisis dengan 

menggunakan 

Odds Ratio (OR) 

menunjukan OR = 

2,06. Dengan 

demikian Ho 

ditolak dan Ha 

diterima, yang 

berarti bahwa 

preeklamsia 

memiliki peluang 

Tidak di 

jelaskan 

dengan 

rinci berapa 

banyak 

populasi 

yang di 

gunakan 

untuk 

melakukan 

penelitian. 

Jenis 

penelitian 

analitik yang 

bersifat 

observasiona

l dengan 

menggunaka

n rancangan 

Case Control 

Study . 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian yang 

di lakukan oleh 

Soppo Henno. 
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2016. 2,06 kali 

melahirkan bayi 

asfiksia dengan 

tanda-tanda klinis 

pada janin atau 

bayi yang 

mengalami 

asfiksia sebagai 

beriku,t yaitu DJJ 

lebih dari 

100x/menit atau 

kurang dari 

100x/menit tidak 

teratur,mekonium 

dalam air ketuban 

pada janin letak 

kepala, tonus otot 

buruk karena 

kekurangan 

oksigen pada otak, 
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otot, dan organ 

lain, bradikardi 

(penurunan 

frekuensi jantung) 

karena kekurangan 

oksigen pada otot-

otot jantung atau 

sel-sel otak, 

tekanan darah 

rendah karena 

kekurangan 

oksigen pada otot 

jantung, 

kehilangan darah 

atau kekurangan 

aliran darah yang 

kembali ke darah. 

7. Gambaran 

Kematian 

Neonatal  

di RSUD 

Dr. M. 

Magdalena 

Paunno. 

2019 Gambaran 

kematian 

neonatal, 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

kematian neonatal 

Tidak di 

jelaskan 

berapa 

Jenis 

penelitian 

mengunakan 

Penelitian ini 

terdapat 

persamaan 
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Haulussy 

Ambon.  

asfiksia 

neonatorum 

serta tanda 

gejala 

asfiksia. 

akibat asfiksia 

sebanyak 15 

neonatal (29,4%), 

yang dapat 

dibedakan dalam 

dua kategori yaitu  

asfiksia berat 10 

neonatal (66,6%) 

dan asfiksia 

sedang berjumlah 

5 neonstal 

(33,3%). Dengan 

tanda dan gejala 

yang muncul pada 

asfiksia seperti 

Frekuensi jantung 

kecil, yaitu 

<40kali per menit, 

tidak ada usaha 

nafas pada 

banyak 

sample 

yang di 

gunakan 

untuk 

melakukan 

penelitian. 

penelitian 

deskriptif. 

dengan 

referensi lain. 
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neonatal, Tonus 

otot lemah bahkan 

hampir tidak ada, 

Bayi tidak dapat 

beraksi jika diberi 

rangsangan, Bayi 

tampak pucat 

bahkan sampai 

berwarna kelabu, 

terjadi kekurangan 

oksigen yang 

berlanjut. 

 

8. Hubungan 

antara 

Preeklamsia 

dalam 

Kehamilan 

dengan 

Kejadian 

Siti Nur 

Indah dan 

Ety 

Apriliana. 

2016 Hubunghan 

antara 

preeclampsia 

dengan 

kejadian 

asfiksia dan 

tanda gejala 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

preeklampsia 

dalam 

kehamilan pada 

ibu 

meningkatkan 

resiko 

terjadinya 

asfiksia pada 

Tidak di 

jelaskan 

dengan jelas 

metode yang 

di lakukan 

saat 

penelitian. 

Dijelaskan 

dengan jelas 

pengertian 

dan tanda 

gejala 

asfiksia 

neonatorum. 

 

Terdapat 

persamaan 

dengan 

referensi lain. 
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Asfiksia 

pada Bayi 

Baru Lahir. 

asfiksia pada 

bayi baru 

lahir. 

bayi baru lahir 

dengan tanda 

dan gejala 

asfiksia 

neonatorum 

yaitu bayi tidak 

bernafas atau 

bernafas megap 

–megap, warna 

kulit kebiruan, 

kejang dan 

penurunan 

kesadaran. 

9. Hubungan 

Ketuban 

Pecah Dini 

(Kpd) 

Dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Pada Bayi 

Baru Lahir 

Di Rsud Dr. 

H. Abdoel 

Moeloek 

Provinsi 

Lampung 

Tahun 

Dewi 

Yuliasari. 
2017 Hubungan 

KPD dengan 

kejadian 

asfiksia dan 

tanda gejala 

asfiksia. 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

terdapat 

hubungan antara 

KPD dengan 

kejadian 

asfiksia dengan 

tanda dan gejala 

denyut jantung 

janin yang 

kurang. 

Pendekatan 

cohort 

retrospektif 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

seluruh ibu 

bersalin. 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

kuantitatif. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitan lain 

dan penelitian 

yang di 

lakukan oleh 

suniarti 

(2015). 
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2017. 

10. Hubungan 

Prematuritas 

Dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatorum. 

Dika 

Ardiana dan 

Wafi Nur 

Muslihatun. 

2016 Hubungan 

prematuritas 

dengan 

kejadian 

asfiksia. 

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

bahwa ada 

hubungan 

prematuritas 

dengan kejadian 

asfiksia 

neonatorum. 

Menit pertima 

pada bayi hal ini 

dibuktikan 

dengan hasil 

analisis uji Chi-

square 

didapatkan-nilai 

p= 0,000 

(p.O,Ot). Nitai 

p= 9,900 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

analitik 

observasional. 

Penelitian ini 

menggunakan 

desian n 

desain cross 

sectional. 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 

referensi lain. 
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(p.O,Ot ) 

membuktiiian 

bahwa ada 

hubungan yang 

bermakna antara 

prematuritas 

dengan kejadian 

asfiksia 

neonatorum 

menit pertama 

pada bayi baru 

lahir. 

 

B. Matriks Langkah 2 Identifikasi Masalah Aktual 

N

o 

Judul Nama Tahu

n 

General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandinga

n 

1. Faktor-faktor 

yang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Kejadian 

Annisa 

Khoiriah 

dan Tiara 

Pratiwi. 

2019 Faktor yang 

mempengaruh

i kejadian 

Asfiksia pada 

bayi baru 

Dari hasil 

penelitian faktor 

ibu dan bayi 

yang 

berpengaruh 

Tidak 

terdapat 

kelemahan 

dalam 

penelitian 

Analisis ini 

dilakukan 

untuk 

mengetahui 

distribusi 

Penelitian ini 

terdapat 

persamaan 

dengan 

beberapa 
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Asfiksia pada 

Bayi Baru 

Lahir. 

lahir. terhadap 

kejadian asfiksia 

neonatorum 

yaitu anemia 

pada saat hamil, 

umur ibu <20 

tahun dan >35 

tahun, dan 

hipertensi pada 

saat hamil. 

tersebut. 

 

frekuensi dan 

presentase 

dari tiap 

variabel 

dependen 

(asfiksia pada 

bayi baru 

lahir) dan 

variabel 

independen. 

penelitian 

lainnya. 

 

2. Risiko Asfiksia 

Neonatorun 

Berdasarkan 

Keadaan Air 

Ketuban di 

RDU Dr. H. 

Koesnadi tahun 

2018. 

Jenie 

Palupi, dkk 

 

2018 Resiko 

asfiksia 

neonatorum. 

Dalam penelitian 

ini didapatkan 

hasil bahwa ibu 

bersalin yang 

melahirkan bayi 

dengan asfiksia 

disebabkan oleh 

keadaan air 

ketuban yang 

keruh. 

Pernafasan 

spontan pada 

bayi baru lahir 

bergantung pada 

kondisi janin saat 

masa kehamilan 

dan persalinan. 

Jika pertukaran 

Populasi 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

seluruh ibu 

bersalin. 

Berdasarkan 

hal tersebut 

dapat 

disimpulkan 

bahwa 

keadaan air 

ketuban keruh 

dapat 

mempengaruh

i terjadinya 

asfiksia 

neonatorum 

akibat 

dihirupnya 

mekonium ke 

paru-paru 

janin sehingga 

janin 

Tidak ada 

pebandingan 

dengan 

penelitian 

lainya. 
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gas/pengangkuta

n oksigen selama 

kehamilan dan 

persalinan 

terganggu 

asfiksia yang 

lebih berat dapat 

terjadi. 

mengalami 

hipoksia 

sehingga saat 

lahir bayi 

mengalami 

asfiksia. 

3. Faktor yang 

Berhubungan 

dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatorum di 

RS 

Muhammadiya

h Gresik. 

Yuanita 

Syaiful, 

Umi 

Khudzaifah

. 

2016 Kejadian 

asfiksia 

neonatorum. 

Hasil analisa 

statistik dengan 

Spearman’s Rho 

menunjukkan 

bahwa signifikan 

hasil hitung 

ρ=0,014 artinya 

ada hubungan 

antara kedua 

variabel lama 

persalinan 

dengan Kejadian 

Asfiksia pada 

bayi baru  

lahir dengan nilai 

r =0,419 yang 

berarti ada 

hubungan. 

Populasi 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

semua bayi 

baru lahir 

yang di 

diagnosa 

asfiksia 

neonatoru

m yang 

lahir dalam 

kurun 

waktu satu 

Jenis 

penelitian 

adalah 

penelitian 

observasional 

analitik 

dengan 

rancangan 

atau desain 

studi kasus 

kontrol (case 

control 

study). 

Rancangan 

Penelitian ini 

terdapat 

kesamaan 

dengan 

beberapa 

peneliti 

lainnya. 
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bulan penelitian ini 

bersifat 

retrospektif 

yaitu penyakit 

atau faktor 

risiko 

diidentifikasi 

dengan 

melihat 

catatan medic. 

4. Hubungan 

Kehamilan 

Lewat Waktu 

dan 

Preeklampsia 

Berat (PEB) 

dengan 

Kejadian  

Asfiksia 

Neonatorum. 

P.  

Mandasari 

2018 Kehaliman 

lewat waktu 

dan 

preeclampsia 

berat dengan 

kejadian 

asfiksia. 

 

Hasil Penelitian 

tentang 

hubungan 

kehamilan lewat 

waktu dan 

preeklampsia 

berat dengan 

kejadian asfiksia, 

maka dapat 

disimpulkan, ada 

Populasi 

penelitian 

ini adalah 

seluruh ibu 

yang 

melahirkan

. 

 

Data 

penelitian ini 

menggunakan 

data sekunder 

yang 

diperoleh dari 

data rekam 

medis  di 

Rumah Sakit 

Umum 

Penelitian ini 

sejalan 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

suryaningsih

. 
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hubungan antara  

kehamilan lewat 

waktu dengan 

kejadian asfiksia. 

Daerah Kota 

Prabumulih. 

5. Hubungan 

Berat Badan 

Lahir Risiko 

(<2500gr daqn 

>4000gr) 

dengan 

Asfiksia 

Neonatorum di 

RSD Mayjen 

HM Ryacudu 

Kota Bumi 

Lampung Utara 

tahun 2018. 

Elfira 

Awalia 

Rahmawati 

dkk. 

 

2018 Hubungan 

BBLR dengan 

asfiksia 

neonatorum di 

RSD Mayjen 

HM ryacudu 

lampung . 

 

Hasil penelitian 

diketahui bahwa 

berat badan lahir 

risiko 

berhubungan 

dengan kejadian 

asfiksia dan 

memiliki nilai 

peluang untuk 

kejadian asfiksia 

sebanyak 2,2 kali 

lipat 

dibandingkan 

dengan berat 

badan lahir tidak 

risiko. 

 

Populasi 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

bayi yang 

lahir yaitu 

berjumlah 

820 bayi. 

 

Mampu 

mengetahui 

tingkat 

kejadian 

BBLR dengan 

Asfiksia 

neonatorum di 

RSD Mayjen 

HM Ryacudu 

Kota bumi 

Lampung. 

Penelitian ini 

terdapat 

persamaan 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

rahmawati 

dan ningsi 

pada tahun 

2016. 

6. Hubungan 

Preeklampsia 

dengan 

Andi 

Setiawan 

Tahang, 

2017 Hubungan 

preeclampsia 

dengan 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

yang telah 

didapat oleh 

Tidak 

terdapat 

kelemahan 

dalam 

Pengambilan 

data 

dilakukan 

dengan 

Penelitian ini 

terdapat 

persamaan 
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Asfiksia  di 

RSUD Kota 

Mataram tahun 

2017. 

dkk 

 

kejadian 

asfiksia 

neonatorum. 

peneliti, maka 

dilakukan uji 

statistik Chi 

Square 

menggunakan 

SPSS 16 dan 

diperoleh hasil 

nilai p adalah 

0,008 yang 

menyatakan 

bahwa terdapat 

hubungan antara 

kedua variable 

yaitu 

preeklampsia 

dan asfiksia. 

penelitian 

tersebut 

 

penelusuran 

rekam medis 

pasien yang 

melahirkan di 

Rumah Sakit 

Umum 

Daerah Kota 

Mataram. 

dengan 

penelitian 

yang di 

lakukan oleh 

suci dan 

sunarsih 

bahwa 

terdapat 

hubungan 

yang 

signifikan 

antara 

preeclampsia 

dengan 

kejadian 

asfiksia. 

7. Hubungan 

Anemia Pada 

Ibu Hamil 

Yang 

Subriah. 2018 Hubungan 

anemia pada 

ibu hamil 

demgan 

Hasil uji statistik 

dengan chi 

square diperoleh 

nilai p = 0.000 

(p<0,05). Hal ini 

ini berarti ada 

Tidak di 

jelaskan 

dengan 

rinci 

Jenis 

penelitian 

Survey 

Analitik 

Penelitian ini 

sejalan 

dengan 

penelitian 
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Menjalani 

Persalinan 

Spontan 

Dengan Angka 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatorum Di 

Rsdkia Pertiwi 

Kota Makassar. 

kejadian 

asfiksia 

neonatorum. 

hubungan 

anemia pada ibu 

hamil yang 

menjalani 

persalinan 

spontan dengan 

angka kejadian 

asfiksia 

neonatorum.  

 

berapa 

banyak 

populasi 

yang di 

butuhkan 

saat 

penelitian. 

dengan 

rancangan 

Case Control. 

yang di 

lakukan oleh 

Handini 

(2015)  dan 

Muliawati ( 

2015) 

 

8. Hubungan 

Ketuban 

Pecah Dini 

(KPD) 

dengan 

Kejadian 

Asfiksia. 

Arifah 

Istiqomah, 

Yesi 

Astria. 

 

2015 Hubungan 

KPD dengan 

kejadian 

asfiksia. 

 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian 

dapat 

disimpulkan 

bahwa 

terdapat 

hubungan 

antara 

kejadian KPD 

dengan 

kejadian 

asfiksia 

neonatorum. 

Sampel. 

Instrumen 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

catatan rekam 

medis. 

Populasi adalah 

ibu bersalin 

dengan KPD dan 

ibu bersalin 

normal, di RS 

Nurhidayah 

Bantul 

Yogyakarta tahun 

2015. 

Terdapat 

persamaan 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

Fatkhiyah, 

azizah, dan 

Nova linda. 
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9. The 

Relationship 

Between 

Labor 

Premature 

Rupture of 

Membranes 

Asphyxia 

Neonatorum 

at Public  

Hospitas 

Gunungsitoli. 

Nova 

Linda 

Rambe. 

 

2018 Hubungan 

KPD dengan 

kejadian 

asfiksia 

neonatorum. 

 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian 

diperoleh 

tingkat 

signifikan 

nilai chi 

kuadrat 

(p<0,005). 

Hal ini secara 

statistik 

menunjukkan 

adanya 

hubungan 

yang sangat 

signifikan 

antara 

ketuban pecah 

dini dengan 

kejadian 

asfiksia 

neonatorum. 

Tidak 

terdapat 

kelemahan 

dalam 

penelitian 

tersebut. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian analitik 

dengan 

pendekatan 

Kohort 

retrospektif, yaitu 

rancangan 

penelitian  

dengan 

mengolompokkan 

kelompok 

terpapar dan tidak 

terpapar 

kemudian 

dimaati, ada 

tidaknya 

fenomena  dari  

suatu kejadian 

yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

yang ditelit. 

Terdapat 

persamaan 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

Fatkhiyah dan 

azizah. 

10. Hubungan 

Paritas dan 

Berat Bayi 

El Vina 2019 Hubungan 

paritas ibu 

dengan 

Hasil uji 

statistik chi – 

squareuji Chi-

square 

diperoleh nilai 

Jenis 

penelitian 

yang 

Desain penelitian 

case control. 

Hasil 

penelitian ini 

terdapat 

persamaan 

dengan 
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Lahir Rendah 

dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatorum 

pada Bayi 

Baru Lahir. 

Hubunga 

Asfikdia 

Neonatorum 

dan Fraktur 

Clavikula 

dengan 

Persalinan 

Pervaginam 

Letak 

Sungsang. 

kejadian 

asfiksia 

neoantorum. 

p (value) = 

0,003 pada α 

= 0,05. 

Karena nilai p 

(value) 

0,003< 0,05 

yang berarti 

menunjukan 

ada pengaruh 

antara  paritas 

dengan 

kejadian 

asfiksia 

neonatorum 

pada bayi 

baru lahir. 

digunakan 

adalah studi 

analitik 

observasional. 

penelitianyang 

dilakukan 

oleh Yuliana, 

Kusmiyati, 

gilang dkk. 
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C. Matriks Langkah III Masalah Potensial 

 

N

o 

Judul Nama Tahu

n 

General 

Idea 

Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandinaga

n 

1. Hubungan 

Asfiksia 

Neonatorum 

Dengan Daya 

Reflek 

Sucking Pada 

Bayi Baru 

Lahir Di 

Kabupaten 

Karanganyar, 

Jawa Tengah. 

Atika 

Rakhmahayu

, dkk. 

2020 Komplikasi 

yang terjadi 

pada bayi 

asfiksia. 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

asfiksia 

neonatorum 

dengan daya 

reflek sucking 

pada bayi baru 

lahir. Analisis 

data 

menggunakan 

uji statistik 

SPSS for 

Windows 16.0 

dengan uji 

Mann Whitney 

didapatkan hasil 

p sebesar 0.001. 

Hal ini 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

hubungan yang 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain 

penelitian 

observasional. 

Teknik 

sampling 

yang 

digunakan 

adalah 

accidental 

sampling. 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 

referensi lain. 
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signifikan antara 

asfiksia 

neonatorum 

dengan daya 

reflek sucking 

pada bayi baru 

lahir. 

2. Kejadian 

asfiksia dan 

perkembangan 

anak usia 6-24 

bulan di 

rumah sakit 

Luwuk, 

Sulawesi 

Tengah. 

Inaya Dg 

Taha, dkk. 

2017 Komplikasi 

pada bayi 

dengan 

asfiksia. 

Uji koefisien 

kontingensi 

menunjukkan 

terdapat 

hubungan antara 

bayi asfiksia 

neonatorum 

dengan 

perkembangan 

bayi usia 3-6 

bulan yang 

mengalami 

perkembangan 

yang 

menyimpang. 

Penelitian ini 

merupakan 

analitik 

observasional

. 

Pada 

penelitian 

ini di 

lakukan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 

referensi lain. 
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3. Hubungan 

sepsis 

neonatorum, 

BBLR dan 

asfiksia 

dengan 

kejadian 

ikterus  pada 

bayi baru 

lahir. 

Susi 

Widiawati. 

2017 Komplikasi 

yang terjadi 

pada bayi 

dengan 

asfiksia. 

Hubungan 

asfiksia dengan 

kejadian ikterus 

didapatkan 

sebanyak 49 

bayi (75,4%) 

mengalami 

asfiksia, dan 

hasil uji statistic 

didaptkan nilai 

OR sebesar 

4,900, nilai p-

value=0,000, 

artinya bayi 

yang mengalami 

asfiksia 

memiliki risiko 

4,900 kali 

terjadi ikterus 

neonatorum 

dibandingkan 

dengan bayi 

yang tidak 

mengelami 

asfiksia. 

Populasi 

kontrol 

sebanyak 167 

bayi yang 

tidak 

terdiagnosa 

ikterus. 

Penelitian 

ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

case 

control. 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 

refernsi lain. 

4. Kadar 

Neuron-

Specific 

Enolase 

Serum dan 

Agus Wijata, 

dkk. 

2016 Komplikasi 

asfiksia 

neonatorum

. 

Dari hasil 

penelitisn di 

dapatkan hasil 

rerata kadar 

NSE serum pada 

Metode 

penelitian 

yang di 

gunakan 

Sampel 

penelitian 

adalah bayi 

dengan 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 
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Derajat 

Ensefalopati 

Hipoksik 

Iskemik pada 

Asfiksia 

Neonatorum. 

bayi dengan 

EHI derajat 1 

adalah 14,10 

µg/L, rerata 

kadar NSE 

serum pada bayi 

dengan EHI 

derajat 2 adalah 

48,50 µg/L, dan 

rerata kadar 

NSE serum pada 

bayi dengan 

EHI derajat 3  

adalah 141,48 

µg/L. Kadar 

NSE serum 

yang didapatkan 

memiliki 

hubungan positif 

bermakna 

dengan derajat 

EHI pada bayi 

yang mengalami 

asfiksia. 

Semakin tinggi 

kadar NSE 

serum maka 

semakin berat 

adalah 

analitik 

observasional. 

asfiksia 

neonatorum 

yang 

memenuhi 

kriteria 

inklusi dan 

eksklusi. 

referensi lain. 
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derajat EHI 

yang terjadi 

pada asfiksia 

neonatorum. 

5. Pengaruh 

Asfiksia 

Neonatal 

Terhadap 

Gangguan 

Pendengaran. 

Gatot Irawan 

Sarosa, dkk 

2015 Komplikasi 

yang terjadi 

pada bayi 

dengan 

asfiksia 

neonatorum 

Komplikasi 

Asfiksia 

neonatal dapat 

menyebabkan 

kerusakan 

koklea akibat 

kurangnya 

oksigenasi dan 

perfusi jaringan 

yang dapat 

berlanjut 

menjadi 

kematian sel 

melalui 

mekanisme 

selective 

neuronal 

necrosis dan 

apoptosis. 

Penelitian 

observasional 

telah 

dilakukan 

dengan 

ranenelitian 

observasional 

telah 

dilakukan 

dengan 

rancangan 

kohort 

prospektif. 

Subyek 

penelitian 

adalah 

neonatus 

asfiksia. 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 

referensi lain. 

6. Risiko 

Kejadian 

Ikterus 

Neonatorum 

Titik Maga 

Anggelia, 

dkk 

2017 Komplikasi 

yang terjadi 

pqada bayi 

dengan 

Berdasarkan 

hasi penelitian 

menunjukkan 

bahwa bayi 

Penelitian ini 

adalah 

penelitian 

analitik 

Jenis 

penelitian 

case 

control. 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 

peneliti lain. 
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Pada 

Neonatus 

Dengan 

Riwayat 

Asfiksia Bayi 

Baru Lahir Di 

Rsd Dr. 

Soebandi 

Jember Pada 

Tahun 2017. 

asfiksia. yang 

mempunyai 

riwayat asfiksia 

sebagian besar 

mengalami 

ikterus 

neonatorum 

yakni sebesar 

37,5%, Oleh 

karena OR 

hitung 

responden 

dengan riwayat 

asfiksia sebesar 

2,88 > 1, maka 

mengandung 

pengertian 

bahwa riwayat 

asfiksia bayi 

baru lahir 

mempunyai 

risiko sebesar 

2,88 kali 

mengalami 

kejadian ikterus 

neonatorum. 

observasional. 

7. Analisis 

Kasus 

Sri Puji 

Rahayu, dan 

2016 Komplikasi 

yang terjadi 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

Tidak di 

jelaskan 

Penelitian 

ini 

Penelitian ini 
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Asfiksia Pada 

Kematian 

Neonatal Di 

Rsud 

Tugurejo 

Semarang 

Sri 

Tjahjowati 

pada bayi 

dengan 

asfiksia. 

percobaan 

dengan uji 

statistik  Chi 

Square 

didapatkan hasil 

nilai p value 

dibawah 0,005 

yang berarti ada 

hubungan antara 

asfiksia dengan 

karakteristik 

neonatal, 

karakteristik ibu 

dan karakteristik 

tempat serta 

karakteristik 

waktu adalah : 

Umur neonatal 

(P value=0,004), 

Pendidikan ibu 

(P value = 

0,027) 

komplikasi 

kehamilan (P 

value = 0,037) 

dan komplikasi 

persalinan (P 

value = 0,008). 

populasi yang 

di gunakan 

saat 

penelitian. 

merupakan 

studi 

kuantitatif, 

yang 

dilakukan 

secara 

deskriptif 

observatif 

dengan 

pendekatan 

waktu 

retrospektif

. 

terdapat 

perbandingan 

dengan 

penlitian lain. 
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8. Pengaruh 

Asfiksia 

Terhadap 

Ukuran 

Lingkar 

Kepala Anak 

Usia 6 Bulan - 

2 Tahun Di 

Rumah Sakit 

Umum 

Provinsi Nusa 

Tenggara 

Barat 

Melati 

Inayati 

Albayani, 

dkk 

2018 Komplikasi 

yang terjadi 

pada bayi 

dengan 

asfiksia. 

Hasil penelitian 

di dapatkan 

analisis 

menunjukkan 

bahwa riwayat 

asfiksia 

mempunyai 

pengaruh yang 

bermakna 

dengan ukuran 

lingkar kepala 

dengan melihat 

nilai p  

< 0,001 dan OR 

= 6,67 (95% CI: 

1,98-35,03). Hal 

ini dapat 

diinterpretasikan 

bahwa bayi 

yang mengalami 

asfiksia beresiko 

mengalami 

mikrosefal 7 

kali lebih tinggi 

dibandingkan 

dengan yang 

tidak mengalami 

Penelitian ini 

adalah 

penelitian 

observasional. 

Pada 

penelitian 

ini di 

gunakan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 

penelitian 

lain. 
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asfiksia. 

9. Hubungan 

Asfiksia 

Neonatorum 

Dan Kejang 

Neonatorum 

Di Rumah 

Sakit Umum 

Daerah Prof. 

Dr Margono 

Soekarjo 

Purwokerto 

Periode 2016-

2017 

Abdul 

Khanis dan 

Mustika 

Ratnaningsih 

Purbowati 

2016 Komplikasi 

yang terjadi 

pada bayi 

dengan 

asfiksia 

neonatorum

. 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

di dapatkan nilai 

P < 0,045 yang 

berarti hasil 

signifikan atau 

terdapat 

pengaruh dari 

asfiksia 

neonatorum 

terhadap kejang 

neonatorum. 

Selain itu 

didapat juga 

nilai odds ratio 

sebesar 2,79 

yang berarti 

kelompok 

asfiksia 

neonatorum 

memiliki risiko 

2 kali lebih 

besar 

mengalami 

kejang 

neonatorum 

dibandingkan 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

analitik 

observasional. 

Pada 

penelitian 

ini di 

gunakan 

metode 

casem 

control. 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 

referensi lain. 
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dengan 

kelompok tidak 

asfiksia. 

10 Hubungan 

Karakteristik 

Ibu Dan Anak 

Dengan 

Perkembanga

n Balita 

Dengan 

Riwayat 

Asfiksia 

Neonaturum 

Di Puskesmas 

Makassar 

Jakarta Timur 

Wiwit 

Wijayanti, 

dkk 

2019 Komplikasi 

yang terjadi 

pada bayi 

dengan 

asfiksia. 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

dapat 

disimpulkan 

bahwa balita 

dengan riwayat 

Asfiksia 

Neonaturum 

yang memiliki 

1-2 anak 

(primipara) yang 

lebih  banyakt 

mengalami 

perkembangany

a tidak sesuai / 

meragukan 

(38,5 %) 

dibandingkan 

dengan yang 

perkembangany

a sesuai. 

Populasi dari 

penelitian ini 

adalah seluruh 

balita yang 

mengalami 

asfiksia 

neonaturum. 

Penelitian 

ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif. 

Tiadak 

terdapat 

perbandingan 

dengan 

referenai lain. 
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D. Matriks Langkah IV Tindakan Segera 

 

No Judul Nama  Tahu

n 

General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Analisis 

Kesesuaian 

Prosedur 

Tindakan 

Resusitasi 

Psds 

Neonatus 

dengan 

Asfiksia di 

Ruang Peristi 

RSU 

Anutapura 

Palu. 

Nurlailah 

Umar, 

dkk 

 

2020 Tindakan 

segera, 

Kesesuaian 

prosedur 

tindakan 

resusitasi 

pada 

neonates 

dengan 

asfiksia. 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

Persiapan alat 

resusitasi bayi 

baru lahir 

sebagian besar 

lengkap yaitu 14 

(93,3%). Dari 

15 bayi yang 

dilakukan 

tindakan 

resusitasi, ada 9 

bayi (60%) yang 

dilakukan 

resusitasi awal 

serta resusitasi 

lanjutan. Waktu 

yang digunakan 

untuk resusitasi 

awal yaitu 

Deskriptif 

dengan 

observasional 

merupakan 

desain yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini. 

 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

seluruh 

neonatus 

dengan 

asfiksia. 

Sampel yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu semua 

neonatus 

dengan 

asfiksia yang 

ditemukan 

pada saat 

penelitian. 

Penelitian ini 

berbeda dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Dharmasetiawati

. 
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hampir sama 

antara  

tindakan 

resusitasi 

selama > 30 

detik 8 tindakan 

(53,3%) dengan 

tindakan 

resusitasi ≤ 30 

detik yaitu 7 

tindakan 

(46,7%). 

Respon bayi 

setelah 

resusitasi awal 

yaitu sebagian 

besar bayi tidak 

menangis, apnea 

dan cyanosis 

yaitu 9 bayi 

(60%). Dari 9 

bayi yang 

dilakukan 

resusitasi 

lanjutan, ada 8 

bayi (88,9%) 

yang hanya 

dilakukan 
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ventilasi 

tekanan positif. 

Waktu 

dilakukan 

resusitasi 

lanjutan 

bervariasi, dari 

9 bayi ada 4 

bayi (44,4%) 

dilakukan 

tindakan 5 

menit. Respon 

bayi setelah 

resusitasi 

lanjutan 

sebagian besar 

bayi bernapas 

spontan yaitu 8 

bayi (88,9%) 

dan 1 bayi 

(11,1%) 

meninggal. 

2. Asuhan 

Neonatus 

Bayi dan 

Anak Balita. 

Ai 

Yeyeh 

Rukiyah, 

dan Lia 

Yulianti 

2015 Asuhan 

neonates 

pada bayi 

ndan balita 

yang 

menjelaskan 

Tindakan 

umum, 

bersihkan jalan 

nafas, kepala 

bayi diletakkan 

lebih rendah 

Tidak 

terdapat 

kelemahan 

pada 

referensi 

Dijelaskan 

dengan jelas 

sehingga 

yang 

membaca 

dapat 

Terdapat 

persamaan  

dengan referensi 

lain. 
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tentang 

tindakan 

segera yang 

di lakukan 

untuk bayi 

yang dengan 

kejadian 

asfiksia. 

agar lender 

mudah 

mengalir, 

rangsang refleks 

pernapasan, 

dilakukan setlah 

20 detik bayi 

tidak 

memperlihatkan 

bernafas dengan 

cara memukul 

kedua telapak 

kaki menekan 

tanda achiles, 

mempertahanka

n suhu tubuh. 

terkait. 

 

mengerti. 

 

3. Hubungan 

Berat Bayi 

Lahir Rendah 

dengan 

Kejadian 

Asfiksi 

Neonatorum 

Di RSUD dr. 

Iskak 

Tulungagung 

Reni 

Yuli 

Astuti, 

dkk 

 

2016 

 

Tindakan 

segera yang 

di lakukan 

pada bayi 

dengan 

asfiksia. 

Berdasarkan ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

bayi berat lahir 

rendah dengan 

kejadian asfiksia 

neonatorum 

dengan segera di 

lakukan 

tindakan 

penanganan 

yang tepat agar 

dapat mengatasi 

Pada 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel 

bebas  

 

Jenis 

penelitian 

survei 

analitik yang 

menggunaka

n desain 

penelitian 

korelasional. 

 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 

penelitian lain.  
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gejala ikutan 

yang akan 

timbul atau 

untuk 

mempertahanka

n hidup.  

4. Faktor 

Dominan 

Penyebab 

Kematian 

Neonatal 

Siti 

Masitoh, 

dkk 

2015 Tindakan 

segera pada 

bayi dengan 

asfiksia. 

Tindakan awal 

yaitu 

mengeringkan, 

menghangatkan 

dan memberi 

rangsang taktil 

pada bayi. 

Apabila bayi  

belum memberi 

respon bernafas 

dengan tindakan 

awal ini maka 

dilanjutkan 

dengan 

melakukan 

resusitasi pada 

Populasi 

adalah 

seluruh 

neonates 

yang dirawat. 

Penelitian ini 

menggunaka

n desain 

kasus 

kontrol. 

Terdapat 

persamaan 

dengan 

penelitian lain. 
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bayi baru lahir 

tersebut. 

5. Hubungan 

Bayi Berat 

Lahir Rendah 

(Bblr) 

Dengan 

Kejadian 

Asfiksia Di 

Ruang 

Perinatologi 

Resiko  

Tinggi 

(Peristi) 

Rsud. Dr. H. 

Soewondo 

Kendal. 

Tri Sakti 

W, dkk 

2017 Hubungan 

BBLR 

dengan 

kejadian 

asfiksia dan 

tindakan 

yang di 

lakukan pada 

kejadian 

asfiksia. 

Penanganan 

pada asfiksia 

secara umum 

yaitu bersihkan 

jalan nafas 

dengan cara 

penghisapan 

lendir, rangsang 

reflek 

pernafasan 

dengan cara 

memukul kedua 

telapak kaki 

menekan tanda 

achiles dan 

mempertahanka

n suhu tubuh. 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah  

kuantitatif 

non 

eksperimen. 

Desain atau 

rancangan 

dalam 

penelitian ini 

menggunaka

n cross 

sectional. 

Penelitian ini 

sama dengan 

beberapa 

referensi lain. 

6. Risiko 

Kejadian 

Ikterus 

Neonatorum 

Pada 

Neonatus 

Dengan 

Riwayat 

Titik 

Maga 

Anggelia

, dkk 

2017 Resiko 

kejadian 

icterus pada 

bayi dengan 

riwayat 

asfiksia dan 

tindakan 

segera yang 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

terdapat 

hubungan antara 

kejadian icterus 

pada bayi 

dengan riwayat 

asfiksia. 

Penelitian ini 

adalah 

penelitian 

analitik 

observasional

. 

Penelitian 

survei 

analitik yang 

menyangkut 

bagaimana 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian yang 

di lakukan oleh 

Adriani, dkk.  
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Asfiksia Bayi 

Baru Lahir Di 

Rsd Dr. 

Soebandi 

Jember Pada 

Tahun 2017 

di lakukan 

pada bayi 

dengan 

kejadian 

asfiksia. 

Tindakan yang 

di lakukan pada 

bayi baru lahir 

dengan 

hangatkan tubuh 

bayi, atur posisi 

bayi, isap 

lender, 

keringkan bayi, 

atur posisi bayi 

dan kemudian 

dilakukan 

dengan 

penilaian.Dari 

penilaian ini 

dapat diketahui 

nilai APGAR 

skor menit 

pertama. 

faktor risiko 

dipelajari 

dengan 

menggunaka

n pendekatan 

retrospective. 

7. Analisis 

Pelaksanaan 

Program 

Stabilisasi 

Bayi Asfiksia 

Oleh Bidan di 

Puskesmas 

Kota Pare 

Harima 

M, dkk. 

2016 Tindakan 

segera 

pelaksanaan 

stabilitas bayi 

asfiksia. 

Pelaksanaan 

program 

stabilisasi bayi 

asfiksia. 

Menurut Teori, 

sikap pelaksana 

kebijakan 

merupakan 

faktor yang 

Penelitian ini 

adalah 

penelitian 

analitik 

observasional

. 

Penelitian 

survei 

analitik yang 

menyangkut 

bagaimana 

faktor risiko 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 

penelitian lain 
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pare. mempunyai 

konsekuensi 

dalam 

implenetasi 

kebijakan, jika 

pelaksana 

kebijakan 

bersikap baik 

terhadap suatu 

kebijakan 

tertentu, dalam 

hal ini ada 

dukungan, 

kemungkinan 

mereka 

melaksanakan 

kebijakan 

sebagaiman 

yang diinginkan 

oleh pembuat 

kebijakan dan 

sebaliknya bila 

tingkah laku 

atau perseptif 

para pelaksana 

berbeda dengan 

pembuat 

kebijakan,maka 

dipelajari 

dengan 

menggunaka

n pendekatan 

retrospective. 
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proses suatu 

kebijakan 

menjadi lebih 

sulit. 

8. Efektifitas 

Muscle 

Pumping 

dalam 

Meningkatka

n SCORE 

APGAR Pada 

Bayi Baru 

Lahir dengan 

Asfiksia.  

Wiwit 

Desi 

Intari, 

dkk. 

2016 Tindakan 

segera untuk 

meningkatka

n score apgar 

pada bayi 

asfiksia. 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa setelah 

dilakukan 

pengolahan 

data, didapatkan 

hasil  p value = 

0,001 dan nilai 

Z hitung lebih 

besar dari Z 

table ( 4,508 > 

2,021), maka Ho 

ditolak dan Ha 

diterima, 

sehingga dapat 

disimpulkan 

bahwa muscle 

pumping efektif 

dalam 

meningkatkan 

skor APGAR 

pada 20 bayi 

baru lahir 

Jenis 

penelitian 

adalah 

penelitian 

eksperimental 

dengan 

Randomais 

Control  

Trial. 

Desain 

penelitian 

atau 

rancangan 

penelitian 

ditetapkan 

dengan 

tujuan agar 

peneitian 

dapat 

dilakukan 

dengan 

efektif dan 

efisien 

 

Tidak terdapat 

perbandingan 

dengan 

penelitian lain. 
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dengan asfiksia. 

Tindakan awal 

penangan 

asfiksia bayi 

baru lahir adalah 

resusitasi efektif 

yang ditambah 

dengan muscle 

pumping.  

9. Studi Kasus 

Manajemen 

Kebidanan 

pada Ibu 

Hamil, 

Bersalin, 

Nifas dan 

Bayi Baru 

Lahir dengan 

Asfiksia 

Sedang . 

Daini 

Zulmi 

2018 Tindakan 

segera pada 

bayi baru 

lahir dengan 

asfiksia 

neonatorum. 

Membersikan 

jalan nafas bayi 

dari muka, 

hidung, dan 

mulut bayi, 

menggosok 

punggung bayi 

dan melakukan 

rangsang taktil. 

Tidak di 

jelaskan 

metode yang 

di lakukan 

saat 

penelitian. 

Menjelaskan 

dengan jelas 

tentang 

asuhan pada 

ibu hamil, 

bersalin,nifas 

dan bayi baru 

lahir. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

penelitian yang 

di lakukan oleh 

Sriwahyuni. 

10

. 

Gambaran 

Kejadian 

Asfiksia di 

UPTD 

Puskesmas 

Ajangale 

pada Tahun  

Arfan 

Nur 

2016 Tindakan 

segera pada 

bayi asfiksia. 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

tindakan segera 

yang dapat di 

lakukan 

difokuskan pada 

persiapan 

Tidak 

ditemukan 

kelemahan 

pada 

referensi 

Sampel 

dalam 

penelitian ini 

yaitu semua 

bayi yang 

mengalami 

asfiksia. 

Tidak ditemukan 

perbandingan 

dengan 

penelitian lain. 
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2016. 

 

resusitasi, 

keputusan 

resusitasi bayi 

baru lahir, 

tindakan 

resusitasi, 

asuhan pasca 

resusitasi, 

asuhan tindak 

lanjut pasca 

resusitasi dan 

pencegahan 

infeksi. 

terkait. 

 

E. Matriks Langkah V Rencana Tindakan 

 

No Judul Nama Tahu

n 

General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandinga

n 

1. Hubungan 

Persalinan 

Prematur 

Dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatorum 

Bety 

Mayasari, 

dkk 

2018 Hubungan 

persalinan 

premature 

dengan 

kejadian 

asfiksia, serta 

pelaksanaan 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

diketahui bahwa 

hasil analisa data 

dengan 

menggunakan uji 

Korelasi Spearman 

Tidak di 

jelaskan 

dengan rinci 

berapa 

sample 

yang di 

gunakan 

Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

CrossSection

al. 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

referensi 

terkait. 
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Di Ruang 

Bersalin Rsu 

Dr. Wahidin 

Sudiro 

Husodo Kota 

Mojokerto  

  

 

kejadian 

asfiksia. 

dengan tingkat 

kemaknaan/signifik

asi 0,00 (α<0.05), 

yang berarti bahwa 

Ho ditolak dan Hi 

diterima. Serta 

didapatkan hasil 

koofisien korelasi 

(ρ) = 0,875, yang 

menyatakan bahwa 

terdapat hubungan 

sangat kuat antara 

dua variabel yaitu 

persalinan prematur 

dengan kejadian 

asfiksia 

neonatorum. 

Penatalaksana an 

yang tepat dan 

efektif pada asfiksia 

neonatorum dalam 

beberapa menit 

pertama kehidupan 

dapat 

mempengaruhi hasil 

jangka panjang 

terhadap kehidupan 

bayi premature, 

untuk 

penelitian. 
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memerlukan 

penatalaksanaa n 

berupa resusitasi 

neonatal dan 

membutuhkan 

pemeriksaan serta 

penanganan intensif 

lanjutan. 

2. Faktor 

Persalinan 

Dan Kejadian 

Asfiksia Di 

Rsud Kota 

Bogor. 

Fauzia, 

dan  Sri 

Wahyuni 

2017 Faktor 

persalinan dan 

kejadian 

asfiksia serta 

pelaksanaan 

kejadian 

asfiksia. 

Manifestasi asfiksia 

neonaturum dalam 

pelayanan 

kebidanan adalah 

dengan melakukan 

penilaian  Apgar 

Skore. Nilai Apgar 

pada umumnya 

dilaksanakan pada I 

menit dan 2 menit 

sesudah bayi lahir. 

Tapi penilaian harus 

dimulai segera 

sesudah bayi lahir. 

Desain 

penelitian 

adalah 

sequential 

explanatory. 

Pengambilan 

sampel 

dengan cara 

simple 

random 

sampling 

dimana 

dengan 

melihat 

dokumentasi 

persalinan. 

Penelitian 

ini sejalan 

dengan 

penelitian 

khanal. 

3. Buku Saku 

Manajemen 

Masalah Bayi 

Baru Lahir. 

Pamalih 

Eko  Dan 

Eny 

Meiliya 

2019 Masalah yang 

terjadi pada 

bayi baru 

lahir. 

Pasang selang 

oksigen, lakukan 

perawatan 

berkelanjutan, 

berikan selang IV, 

Tidak di 

jelaskan 

dengn rinci 

tahapan 

resusitasi. 

Di jelaskan 

dengan 

bahasa yang 

mudah di 

mengerti. 

Terdapat 

persamaan 

dengan 

beberapa 

referensi 
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batasi volume 

cairan yang di 

masukkan, lakukan 

pemantauan. 

lainya. 

4. Hubungan 

Kehamilan 

Serotinus 

dengan 

Kejadian 

Asfiksia Pada 

Bayi Baru 

Lahir. 

Anggit 

Eka, dk 

2016 Pelaksanaan 

kejadian 

asfiksia pada 

bayi baru 

lahir. 

Ada hubungan 

kehamilan serotinus 

dengan kejadian 

asfiksia pada bayi 

baru lahir, dan 

pelaksanaan 

kejadian asfiksia, 

maka di lakukan 

tindakan                 

resusitasi 

merupakan tindakan 

yang harus 

dilakukan dengan 

segera dan 

merupakan tindakan 

kritis sebagai upaya 

untuk 

menyelamatkan 

bayi baru lahir yang 

mengalami gawat 

nafas.  

Populasi 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

seluruh ibu 

bersalin 

dengan 

kehamilan 

serotinus. 

Jenis 

penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriptif 

korelatif 

dengan 

desain 

penelitian 

case-control. 

Terdapat 

persamaan 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

Mulastin. 

5. Analisis 

Kesesuaian 

Nurlailah 

Umar, 

2015 Analisis 

prosedur 

Prosedur resusitasi 

bayi baru lahir yaitu 

Deskriptif 

dengan 

Sampel yang 

digunakan 
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Prosedur 

Tindakan 

Resusitasi 

Pada 

Neonatus 

Dengan 

Asfiksia Di 

Ruang Peristi 

Rsu 

Anutapura 

Palu 

dkk tindakan 

resusitasi pada 

neonates 

dengan asfksia 

bayi yang 

mengalami depresi 

pernapasan, tonus 

otot kurang dan 

frekuensi jantung 

kurang dari 100 

kali/menit segera 

lakukan pengisapan 

trakea dengan 

memasukkan 

laringoskop dan 

kateter pengisap 

serta memasukkan 

pipa endotrakeal. 

observasion

al 

merupakan 

desain yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini. 

dalam 

penelitian ini 

yaitu semua 

neonatus 

dengan 

asfiksia. 

6. Terapi 

Hipotermia 

untuk 

Neonatus 

Asfiksia. 

Giovani 

Gilberta 

2020 Terapi 

hipotermi 

yang di 

lakukan untuk 

membantu 

pelaksanaan 

bayi dengan 

kejadian 

asfiksia. 

Terapi hipotermia 

dapat digunakan 

pada asfiksia 

neonatus yang 

memenuhi kriteria 

indikasi dan 

eligibilitas. Terapi 

harus diinisiasi 

dalam 6 jam pasca-

kelahiran. Proses 

dua tahap, yaitu 

hipotermia dan 

rewarming, masing-

masing 

Tidak di 

jelaskan 

dengan rinci 

metode apa 

yang di 

gunakan 

saat 

penelitian.  

 

Untuk 

mengetahui 

terapi 

hipotermi 

juga dapat di 

lakukan pada 

bayi asfiksia. 

idak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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membutuhkan 

teknik berbeda.  

7. Asuhan 

neonatus bayi 

dan anak 

balita. 

Ai yeyeh 

rukiyah, 

lia 

yulianti. 

2015 Pelaksanaan 

Asfiksia 

neonatorum. 

Tindakan umum, 

bersihkan jalan 

nafas, kepala bayi 

diletakkan lebih 

rendah agar lender 

mudah mengalir, 

rangsang refleks 

pernapasan, 

dilakukan setlah 20 

detik bayi tidak 

memperlihatkan 

bernafas dengan 

cara memukul 

kedua telapak kaki 

menekan tanda 

achiles, 

mempertahankan 

suhu tubuh.   

Tidak 

terdapat 

kelemahan 

pada 

referensi 

terkait. 

Dijelaskan 

dengan jelas 

sehingga 

yang 

membaca 

dapat 

mengerti. 

Tidak 

terdapat 

persamaan 

dengan 

referensi 

lain. 

8. Pencegahan 

dan 

Penatalaksana

an asfiksia 

neonatorum. 

Rulina 

Suradi. 

2015 Pelaksanaan 

yang di 

lakukan pada 

bayi dengan 

kejadian 

asfiksia. 

Memberikan 

kehangatan pada 

bayi, memposisikan 

bayi, membersihkan 

jalan napas, 

mengeringkan bayi, 

merangsang 

Tidak di 

jelaskan 

dengan rinci 

metode apa 

yang di 

gunakan 

saat 

Kita dapat 

mengetahui 

pelakasanaan 

yang di 

lakukan pada 

bayi asfiksia. 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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pernapasan, dan 

kompresi dada. 

penelitian. 

9. Gambaran 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatorum 

Di Rumah 

Sakit Di 

Kediri. 

Lia 

Agustina 

2016 Penatalaksana

an cara 

mengatasi 

asfiksia pada 

bayi baru 

lahir. 

Cara mengatasi 

asfiksia secara garis 

besar yaitu dengan 

menghangatkan 

bayi terlebih 

dahulu, 

membersihkan jalan 

nafas, 

mengeringkan bayi, 

pemberian oksigen. 

Jika asfiksia berat 

isa menggunakan 

ambubag dan ETT 

(endotracheal tube). 

Populasi 

pada 

penelitian 

ini adalah 

seluruh bayi 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

diskriptif 

dengan 

pendekatan 

cross section. 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 

10. Hubungan 

Persalinan 

Prematur 

Dengan  

Kejadian 

Asfiksia Di 

Rsud 

Jombang  

Maria 

Magdalen

a 

Anabanu, 

dkk 

2019 Persalinan 

premature 

dengan 

kejadian 

asfiksia dan 

pelaksanaan 

asfiksia. 

Pada kejadian 

asfiksia diperlukan 

tindakan resusitasi 

dengan 

menggunakan 

peralatan resusitasi 

dengan benar pada 

bayi baru lahir. 

Desain 

penelitian 

ini adalah 

observasi 

non 

eksperimen 

dengan ran-

cang 

bangun 

korelasional 

atau survey 

Analisis data 

yang 

digunakan 

untuk 

menguji 

perbedaan 

antara kedua 

variabel 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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Tahun 2019 analitik. tersebut 

adalah 

menggunakan 

uji Chi-

Square. 

 

F. Matriks Langkah VI  Implementasi 

 

No Judul Nama Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandinga

n 

1. Gambaran 

Penatalaksan

aan Bayi 

Baru Lahir 

yang 

Mengalami 

Asfiksia 

Neonatorum 

di RSUD 

DR.H.Soewo

ndo 

Kabupaten 

Kendal.  

Mimi 

Ruspita, 

dan Heny 

Rosiana. 

2018 Gambaran 

penatalaksan

aan pada 

bayi baru 

lahir yang 

mengalami 

asfiksia. 

 

SOP 

penatalaksanaan 

asfiksia neonatorum 

di RSUD 

DR.H.Soewondo 

Kendal yaitu 

prosedur pertama 

yang dilakukan 

dengan langkah 

awal resusitasi. Bila 

bayi tidak bernafas 

atau megap-megap  

atau tetap sianosis 

setelah diberi 

Populasinya 

adalah 

semua bayi 

baru lahir 

yang 

mengalami 

asfiksia 

neonatorum 

di RSUD 

dr.H.Soewo

ndo Kendal. 

Penelitian ini 

menggunaka

n metode 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

Survey. 

 

Penelitian 

ini hampir 

sama 

dengan 

penelitia 

yang 

dilakukan 

oleh 

nurlailah 

dkk. 
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oksigen 100%, 

lakukan segera 

VTP. Bila tidak 

bernafas atau 

megap-megap atau 

frekuensi jantung 

<100-60 x/menit 

atau sianosis 

teruskan VTP, 

melanjutkan 

penatalaksanaan 

dengan Kompresi 

Dada. Bila 

frekuensi jantung ≤ 

60 kali/menit, 

berikan pengobatan 

dengan epinefrin, 

melalui pipa ET 

(lebih diutamakan) 

atau jalur intra 

vena. Kemudian 

segera lakukan 

kompresi dada dan 

VTP dengan 

koordinasi yang 

baik selama 30 

detik dan nilai 

keadaan bayi.  
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2. Faktor Yang 

Mempengaru

hi Asfiksia 

Neonatorum 

Di Rsud 

Prof. Dr. 

Margono 

Soekarjo 

Purwokerto. 

Tin Utami 

dan  Erni 

Purwati 

2015 Faktor yang 

mempengaru

hi asfiksia 

dan 

pelaksanaan 

kejadian 

asfiksia. 

Penatalaksanaan 

kejadian asfiksia, 

dengan hangatkan, 

atur posisi, isap 

lendir, keringkan 

badan bayi, atur 

posisi kembali dan 

lakukan penilaian 

pada awal 

penanganan dan  

dilanjutkan dengan 

ventilasi Tekanan 

Positif (VTP) dan 

Resusitasi Jantung 

Paru (VTP) pada 

bayi dengan denyut 

jantung kurang dari 

60x/ menit. 

Jenis data 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

data 

sekunder 

diperoleh 

dari register 

bayi baru 

lahir. 

Penelitian ini 

menggunaka

n pendekatan 

cross 

sectional. 

Penelitian 

ini sejalan 

dengan 

penelitian 

yang di 

lakukan oleh 

Mardyaning

rum. 

3. Hubunan 

Persalinan 

Prematur 

dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatorum 

di Ruang 

Bersalin 

Bety 

Mayasari, 

dkk. 

2018 Penatalaksan

aan  

perawatan 

pada 

kejadian 

asfiksia. 

Penatalaksanaan 

berupa resusitasi 

neonatal dan 

membutuhkan 

pemeriksaan serta 

penanganan intensif 

lanjutan, salah 

satunya adalah 

pemeriksaan untuk 

Tidak di 

jelaskan 

secara detail 

berapa 

sample yang 

di butuhkan 

saat 

penelitian. 

Penelitian ini 

menggunaka

n rancangan 

penelitian 

korelasional, 

dimana 

peneliti 

mengkaji 

hubungan 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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RSU DR. 

Wahidin 

Sudiro 

Husodo Kota 

Mojokerto.  

menentukan rasio 

lesitin-sfngomielin 

dan amniosintesis 

yaitu memeriksa 

tingkat maturitas 

paru dan volume 

cairan surfaktan 

sehingga bayi 

mendapatkan 

penanganan berupa 

penambahan cairan 

surfaktan untuk 

meningkatan 

ekspansi paru bayi. 

antara 

variable. 

 

4. Analysis of 

The 

Suitability of 

Neonatal 

Resuscitation 

Procedures 

with Birth 

Asphyxia. 

Fitria 

Masulili, 

dkk 

2015 Pelaksanaan 

resusitasi 

pada bayi 

askifsia. 

 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pada 

tindakan resusitasi 

awal hampir 

seimbang antara 

tindakan yang 

sesuai dengan 

tindakan yang 

kurang sesuai. 

Komponen dalam 

prosedur tindakan 

resusitasi yang 

kurang dipenuhi 

Deskriptif 

dengan 

observasion

al 

merupakan 

desain yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini. 

 

Variabel 

penelitian 

yaitu 

kesesuaian 

tindakan 

resusitasi 

pada 

nenonatus 

dengan 

prosedur 

tindakan. 

 

Terdapat 

persamaan 

dengan 

penelitian 

yang di 

lakukan oleh 

Nurlailah 

umar dkk. 
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oleh pelaksana 

resusitasi pada bayi 

baru lahir dengan 

asfiksia yaitu waktu 

atau lama tindakan 

resusitasi awal. Hal 

ini tampak dari 

waktu yang 

digunakan untuk 

resusitasi awal 

yiatu dari 15 

tindakan, ada 8 

tindakan yang 

membutuhkan 

waktu lebih dari 30 

detik, dan hasil 

observasi waktu 

yang digunakan ada 

yang mencapai 

lebih dari 2 menit.. 

5. Hubungan 

Antara 

Ketuban 

Pecah Dini 

dan 

Persalinan 

Sectio 

Yona 

Desni 

Sagita. 

2016 Penatalaksan

aan kejadian 

asfiksia pada 

bayi baru 

lahir.. 

Penatalaksanaan 

resusitasi yang 

tanggap dan tepat 

dalam menangani 

kegawatdaruratan 

pada bayi baru 

lahir. Dengan 

memposisikan bayi 

Tidak 

dijelaskan 

dengan rinci 

berapa 

sample yang 

dibutuhkan 

untuk 

Penelitian ini 

menggunaka

n teknik 

Simple 

Random 

Sampling. 

Todak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

referensi 

lain.  
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dengan 

Kejadian 

Asfiksia pada 

Bayi Baru 

Lahir. 

di bawalah sinar, 

lakukan VTP. 

penelitian. 

6. Efektifitas 

Muscle 

Pumping 

dalam 

Meningkatka

n SCORE 

APGAR 

Pada Bayi 

Baru Lahir 

dengan 

Asfiksia. 

Wiwit 

Desi 

Intari, 

dkk. 

2016 Penatalaksan

aan untuk 

meningkatka

n score apgar 

pada bayi 

asfiksia. 

Kekuatan otot 

pernafasan dapat 

terlatih ketika bayi 

baru lahir 

membutuhkan 

banyak oksigen, 

sehingga teknik 

muscle pumping 

yang peneliti 

lakukan pada bayi 

asfiksia dapat 

merangsang 

pernafasan bayi 

baru lahir. Darah 

pada ekstremitas 

yang dipompa 

Jenis 

penelitian 

adalah 

penelitian 

eksperiment

al dengan 

Randomais 

Control  

Trial. 

Desain 

penelitian 

atau 

rancangan 

penelitian 

ditetapkan 

dengan 

tujuan agar 

peneitian 

dapat 

dilakukan 

dengan 

efektif dan 

efisien. 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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menuju jantung 

dapat melancarkan 

peredaran darah 

karena pasokan 

darah sudah ada. 

Nilai APGAR skor 

akan meningkat dan 

bayi baru lahir tidak 

lagi mengalami 

asfiksia. 

7. Hubungan 

Ketuban 

Pecah Dini 

(KPD) 

dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Pada Bayi 

Baru lahir di 

RSUD 

Jombang 

tahun 2017.  

Hirohyati, 

dkk. 

2017 Penatalaksan

aan asfiksia 

neonatorum. 

Terdapat hubungan 

antara ketuban 

pecah dini dengan 

kejadian asfiksia. 

Secara rehabilitatif 

bila terjadi asfiksia 

dilakukan upaya 

untuk menjaga agar 

tubuh bayi tetap 

hangat, 

menempatkan bayi 

dalam posisi yang 

tepat, penghisap 

lendir secara benar, 

Penelitian 

ini tidak ada 

kontrol dan 

tidak ada 

internal 

validitas dan 

hasilnya 

berupa 

observasi. 

 

Pendekatan 

yang 

digunakan 

adalah 

retrospectif 

yaitu: 

mempelajari 

dinamika 

korelasi 

dengan cara 

pendekatan, 

observasi 

atau 

pengumpulan 

Penelitian 

ini terdapat 

persamaan 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

beberapa 

peneliti 

lainnya. 
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memberikan 

rangsangan taktil 

dan melakukan 

pernafasan buatan 

(bila perlu). 

Berbagai upaya 

tersebut dilakukan 

untuk mencegah 

asfiksia, 

memberikan 

pertolongan secara 

tepat dan adekuat 

bila terjadi asfiksia 

dan dapat 

mencegah 

hipotermi.   

data dimana 

variabel 

independentn

ya diukur 

waktu 

lampau dan 

dependentan

ya diukur 

saat ini. 

 

8. Pengetahuan 

Dan Sikap 

Perawat 

Dengan  

Penanganan 

Asfiksia 

Pada Bayi 

Baru Lahir  

Di Ruang 

Nicu Rsup 

Prof Dr R.D 

Kandou 

Sutriani 

Lumatauw

, dkk. 

 

2015 elaksanaan 

Penangan 

Asfiksia pada 

bayi baru 

lahir. 

Bayi yang 

mengalami  

Asfiksia akan 

mengalami 

gangguan pada 

berbagai fungsi 

organ, sehingga 

penanganannya 

memerlukan 

pendekatan 

multidisiplin. 

Pengambila

n sampel 

dalam 

penelitian 

ini 

dilakukan 

dengan 

teknik 

pengambila

n non 

probability. 

Penelitian ini 

menggunaka

n desain 

penelitian 

Survei 

Analitik 

dengan 

pendekatan 

Cross 

Sectional. 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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Manado. 

 

Penanganan 

ensefalopati 

hipoksik-iskemik 

meliputi upaya 

mempertahankan 

suhu tubuh bayi 

tetap normal, 

menjaga perfusi 

dan ventilasi yang 

baik, menjaga 

keseimbangan asam 

basa dan elektrolit 

serta penanganan 

kejang. 

 

 

9. Hubungan 

Persalinan 

Prematur 

Dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatorum 

Di Ruang 

Bersalin Rsu 

Dr. Wahidin 

Sudiro 

Husodo Kota 

Mojokerto 

Dian Fitra 

Arismawa

ti, dkk 

 

2018 Pelaksanaan  

perawatan 

pada 

kejadian 

asfiksia. 

Penatalaksanaan 

berupa resusitasi 

neonatal dan 

membutuhkan 

pemeriksaan serta 

penanganan intensif 

lanjutan, salah 

satunya adalah 

pemeriksaan untuk 

menentukan rasio 

lesitin-sfngomielin 

dan amniosintesis 

yaitu memeriksa 

tingkat maturitas 

Tidak di 

jelaskan 

secara detail 

berapa 

sample yang 

di butuhkan 

saat 

penelitian. 

Penelitian ini 

menggunaka

n rancangan 

penelitian 

korelasional, 

dimana 

peneliti 

mengkaji 

hubungan 

antara 

variable. 

 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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 paru dan volume 

cairan surfaktan 

sehingga bayi 

mendapatkan 

penanganan berupa 

penambahan cairan 

surfaktan untuk 

meningkatan 

ekspansi paru bayi. 

10. Gambaran 

Kejadian 

Asfiksia 

Neonatorum 

Di Rumah 

Sakit Di 

Kediri. 

:Lia 

Agustin.  

2016 Penatalaksan

aan cara 

mengatasi 

asfiksia pada 

bayi baru 

lahir. 

Cara mengatasi 

asfiksia secara garis 

besar yaitu dengan 

menghangatkan 

bayi terlebih 

dahulu, 

membersihkan jalan 

nafas,mengeringkan 

bayi, pemberian 

oksigen. Jika 

asfiksia berat isa 

menggunakan ambu 

bag dan ETT  

Populasi 

pada 

penelitian 

ini adalah 

seluruh bayi 

yang lahir di 

rumah sakit 

Kediri. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

diskriptif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Penelitian 

ini sama 

dengan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

beberapa 

peneliti 

lainnya. 
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(endotracheal tube). 

 

G. Matriks Langkah VII Evaluasi 

 

No Judul Nama Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandinga

n 

1. Faktor-

Faktor yang 

Berhubungan 

dengan Nilai 

Apgar 

Persalinan 

per Vaginam 

di RS UKI 

2016. 

Diravita 

CFL 

Marsaulin

a, dkk. 

 

2016 Faktor yang 

berhubungan 

dengan nilai 

Apgar dan 

Evaluasi 

apgar pada 

bayi asfiksia. 

 

Nilai apgar ialah 

suatu metode 

penilaian yang 

digunakan untuk 

mengkaji kesehatan 

neonatus dalam 

menit pertama 

setelah lahir, serta 

dapat diulang pada 

menit ke-10 dan 

ke15. Pemeriksaan 

ini dilakukan secara 

cepat pada bayi 

baru lahir untuk 

mengevaluasi 

keadaan fisik dari 

bayi baru lahir dan 

sekaligus 

mengenali adanya 

Kelemahan 

penelitian 

ini adalah 

tidak di 

jelaskan 

berapa 

populasi 

yang di 

butuhkan 

untuk 

melakukan 

penelitian. 

 

Pengolahan 

data pada 

penelitian ini 

dilakukan 

secara 

deskriptif 

sesuai 

dengan data 

yang 

diperoleh 

dengan 

menggunaka

n program 

Statistical 

Product and 

Service 

Solutions.  

 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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tanda-tanda darurat 

yang memerlukan 

dilakukannya 

tindakan segera 

terhadap bayi baru 

lahir.      

2. Stabilisasi 

dan 

Transportasi 

Neonatus. 

Minerva 

Riani 

Kadir 

 

2018 Evaluasi 

resusitasi 

pada bayi 

asfiksia. 

Penanganan pasca 

resusitasi pada 

neonatus yang 

mengalami asfiksia 

perinatal sangat 

kompleks dan 

membutuhkan 

monitoring yang 

ketat dan tindakan 

antisipasi yang 

cepat, karena bayi 

berisiko mengalami 

disfungsi multi 

organ dan 

perubahan dalam 

kemampuan 

mempertahankan 

homeostasis 

fisiologis. Deteksi 

dan intervensi dini 

terhadap gangguan 

fungsi organ sangat 

Tidak di 

jelaskan 

metode 

penelitian 

yang di 

lakukan. 

 

Pada 

penelitian ini 

di jelaskan 

alur 

resusitasi dan 

pasca 

resusitasi. 

 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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mempengaruhi 

luaran dan harus 

dilakukan di ruang 

perawatan intensif 

untuk mendapatkan 

perawatan 

dukungan, 

monitoring, dan 

evaluasi diagnostik 

yang lebih lanjut. 

3. Partus Lama 

dengan 

Kejadian 

Asfiksia 

Pada Bayi 

Baru Lahir di 

RSUD 

Pangkep. 

Nurhikma

h 

 

2016 Kewaspadaa

n padaan 

kejadia 

asfiksia pada 

bayi baru 

lahir.  

 

Puncak 

kewaspadaan 

dilaksanakan 

dengan melakukan 

rujukan penderita 

ke pusat pelayanan 

dengan fasilitas 

yang lebih 

memadai setelah 

melampaui garis 

waspada agar 

penderita diterima 

di pusat pelayanan 

dalam keadaan 

optimal. Bidan 

diharapkan 

bekerjasama 

dengan dukun 

Populasi 

yang di 

butuhkan 

dalam 

penelitian 

tidak aada 

jumlah 

tertentu 

yaitu 

seluruh ubu 

bersalin. 

 

Penelitian ini 

adalah 

penelitian 

observasiona

l analitik 

dengan 

rancangan 

metode Cross 

Sectional 

Study. 

 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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melalui pendidikan 

dukun sehingga 

dapat mengenal 

penderita dan 

dengan tepat 

dilakukan rujukan 

medis. 

4. Pengaruh 

Lama Kala II 

Pengaruh 

Lama Kala II 

dengan Nilai 

APGAR 

SCORE 

Menit 

Pertama 

Kelahiran.  

Sugi 

Purwanti, 

dkk 

 

2016 Evaluasi 

penilaian 

apgar score 

pada bayi 

asfiksia. 

 

Penilaian APGAR 

untuk menentukan 

keadaan bayi pada 

menit ke 1 dan 5 

sesudah lahir. Nilai 

ini berkaitan 

dengan keadaan 

asidosis dan 

kelangsungan hidup 

bayi. Pada periode 

ini sangat penting 

untuk mengetahui 

kondisi bayi dengan 

cepat. Apabila hasil 

penilaian APGAR 

bayi kurang dari 6 

artinya bayi 

mengalami 

Asfiksia. 

Populasi 

dalam 

penelitian 

adalah 

semua ibu 

bersalin. 

 

Tehnik 

pengambilan 

sampel 

penelitian 

adalah 

purposive 

sampel 

dengan 

kriteria 

kelengkapan 

data. 

 

Tiada 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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5. Hubungan 

Tingkat 

Pendidikan 

Perawat 

Pelaksana 

Terhadap 

Tindakan 

Resusitasi 

pada 

Neonatus 

yang 

Mengalami 

Kegawatan 

Pernafasan di 

Ruang 

Perinatologi 

RS Mitra 

Idaman 

Banjar. 

Abdurrauf

, dkk. 

 

2019 Evaluasi 

tindakan 

resusitasi. 

Tindakan resusitasi 

merupakan 

tindakan yang harus 

dilakukan dengan 

segera sebagai 

upaya untuk 

menyelamatkan 

hidup seorang bayi. 

Resusitasi pada 

neonatus yang 

mengalami gawat 

nafas merupakan 

tindakan  kritis 

yang harus 

dilakukan oleh 

perawat dan bidan 

yang kompeten. 

Pada 

penelitian 

ini tidak di 

jelaskan 

secara detail 

pengambila

n 

samplenya. 

 

Penelitian ini 

termasuk 

jenis 

penelitian 

korelasional 

atau asosiasi 

yaitu 

penelitian 

yang  

mengkaji 

hubungan 

antara 

variabel 

sehingga 

peneliti dapat 

menjelaskan 

suatu 

hubungan, 

memperkirak

andan 

mengujinya 

berdasarkn 

teori yang 

ada. 

 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 

 

6. Analisis 

Upaya Bidan 

Endah 

Marlina, 

2015 Evaluasi 

penanganan 

Upaya bidan dalam 

melaksanakan 

Tidak di 

jelaskan 

Metode 

penelitian ini 

Terdapat 

persamaan 
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dalam 

Penanganan 

Asfiksia Bayi 

Baru Lahir di 

Puskesmas 

Kabupaten 

Karanganyar. 

 

dkk. 

 

Asfiksia pada 

bayi baru 

lahir. 

 

standar penanganan 

asfiksia adalah 

kemampuan bidan 

dalam 

melaksanakan 

proses penanganan 

asfiksia pada bayi 

baru lahir. Faktor 

yang 

mempengaruhi 

kemampuan adalah 

pengetahuan dan 

ketrampilan. 

berapa 

sample yang 

di butuhkan 

dalam 

melakukan 

penelitian 

ini. 

 

merupakan 

penelitian 

obsevasi 

eksplanatory 

analitik. 

 

dengan 

penelitian 

yang di 

lakukan oleh 

Reni Yuli 

Astuti dkk 

(2016). 

 

7. Asfiksia 

Neonatorum 

Pada Bayi 

Berat Lahir 

Rendah. 

Sari, KP 2015 Asfiksia 

neonatorum 

dan evaluasi 

pemberian 

oksigenasi 

dan resusitasi 

pada bayi 

dengan 

asfiksia 

untuk 

memperthan

kan 

kelangsunga

n hidupnya.  

Pada saat dilakukan 

oksigenasi dan 

resusitasi bertujuan 

untuk memberikan 

cukup oksigen dan 

memberikan 

ventilasi yang 

adekuat sehingga 

tercapai tujuan 

penanganan asfiksia 

yaitu 

mempertahankan 

kelangsungan hidup 

bayi dan membatai 

gejala sisa yang 

Tidak di 

jelaskan 

dengan rinci 

metode 

penelitian 

yang di 

gunakan 

saat 

penelitian. 

 

Penjelasan di 

dalam 

penelitian 

mudah di 

pahami. 

 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

referensi 

lain. 
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mungkin timbul di 

kemudian hari.  

8. Risiko 

Derajat 

Asfiksia 

Neonatorum 

Berdasarkan  

Jenis 

Persalinan. 

Laras 

Putri 

Kusumaw

ati, dkk 

2019 Evaluasi 

penanganan 

bayi dengan 

asfiksia 

sedang. 

Jika asfiksia tidak 

segera di tangani, 

maka akan 

bertambah buruk 

apabila penanganan 

bayi tidak 

dilakukan secara 

sempurna. 

Tindakan yang 

akan dikerjakan 

pada bayi bertujuan 

mempertahankan 

kelangsungan 

hidupnya dan 

membatasi gejala-

gejala lanjut yang 

mungkin timbul. 

Tidak di 

jelaskan 

populasi 

yang di 

gunakan 

saat 

penelitian. 

Desain 

penelitian 

menggunaka

n analitik 

korelasional 

dengan 

desain 

retrospektif. 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

referensi 

lain. 

9. APGAR 

SCORE Pada 

Bayi Baru 

Lahir dengan 

Asfiksia 

Neonatorum 

Pasca 

Resusitasi 

Suroso,  

dan 

Sunarsih. 

 

2015 Evaluasi 

keberhasilan 

tindakan 

resusitasi 

pada bayi 

asfiksia. 

 

Keberhasilan 

tindakan RJP 

ditunjukan dengan 

adanya perubahan 

dari lima sistem 

penilaian dalam 

apgar score  yang 

meliputi fungsi 

Tidak di 

jelaskan 

dengan 

detail 

berapa 

sample yang 

di butuhkan 

untuk 

Penelitian ini 

menggunaka

n jenis 

penelitian 

eksperimen, 

dengan 

desain 

penelitian 

Tidak ada 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain. 
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Jantung Paru.  pernafasan, jantung, 

warna kulit, reflek 

terhadap rangsang 

dan tonus otot. 

melakukan 

penelitian. 

 

eksperiman 

semu. 

 

10. Analisis 

Pelaksanaan 

Program 

Stabilisasi 

Bayi Asfiksia 

Oleh Bidan 

di Puskesmas 

Kota Pare 

pare 

Harima 

M, dkk 

2016 Evaluasi 

program 

Stabilitasi 

pada bayi 

asfiksia.  

Stabilisasi yang 

direkomendasikam 

oleh Amerivcan 

Akademic 

Pediatrics yaitu 

stabilisasi neonatus 

dalam S.T.A.B.L.E 

terdiri dari: sugar 

and safe care (S), 

temperature (T), 

airway (A), blood 

pressure (B), lab 

study (L) dan 

emotional support 

(E). Singkatan 

S.T.A.B.L.E 

tersebut akan 

memudahkan 

petugas kesehatan 

mengingat aspek 

penting dalam 

proses stabilisasi. 

 Penelitian 

dilaksanaka

n dua 

Puskesmas 

dengan 

kriteria 

Puskesmas. 

Data yang 

diambil 

dalam 

penelitian ini 

adalah data 

primer 

melalui 

wawancara 

mendalam 

dan data 

sekunder 

melalui 

telaah 

dokumen. 

Tidak 

terdapat 

perbandinga

n dengan 

penelitian 

lain.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan Hasil Telaah Evidance Based Asuhan 7 Langkah Varney   

1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar 

Asfiksia adalah kegagalan untuk memulai dan melanjutkan pernafasan 

secara sepontan dan teratur pada bayi baru lahir atu beberapa saat sesudah 

dilahirkan. Bayi yang mengalami asfiksia berdasarkan hasil penelitian yang di 

lakukan oleh Wahyu Utami Ekasari, dkk (2015) dapat dijelaskan dari 87 

responden, bayi yang mengalami asfiksia ringan sebanyak 29 kasus (33,3%), bayi 

asfiksia sedang sebanyak 15 (17,2%), dan bayi yang mengalami asfiskia berat 

sebanyak 43 kasus (49,4%).  

Asfiksia dimulai dari periode apneu disertai dengan penurunan frekuensi 

jantung, selanjutnya bayi menunjukkan usaha bernafas (gasping) yang kemudian 

diikuti dengan pernafasan teratur, namun pada asfiksia berat, usaha bernafas tidak 

tampak dan bayi selanjutnya berada dalam periode apneu kedua dan jika 

terlambat dilakukan resusitasi, maka gawat nafas akan terjadi. Tanda dan Gejala 

asfiksia neonatorum hipoksia, RR> 60 x/mnt atau < 30 x/mnt, napas megap-

megap/gasping sampai dapat terjadi henti napas, bradikardia, tonus otot 

berkurang, warna kulit sianotik/pucat (Sri Wahyuni dan Ni WayanWiwin, 2020). 

Penelitian yang di lakukan oleh Junita caroline Gerungan, dkk (2015). 

Salah satu penyebab kejadian asfiksia neonatorum adalah faktor ibu salah satunya 

paritas. Paritas didefinisikan sebagai jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup 

yaitu kondisi yang menggambarkan kelahiran sekelompok atau beberapa 

kelompok wanita selama masa reproduksi. Beberapa tanda dan gejala bayi yang 
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mengalami asfiksia sebagai berikut, bayi terlihat lemah, mengalami penurunan 

denyut jantung secara cepat, tubuh menjadi biru atau pucat dan refleks-refleks 

melemah sampai menghilang 

Menurut penelitin yang di lakukan oleh Melania Wahyuningsih, dkk (2015). 

Dari data karakteristik responden diperoleh bahwa sebagian besar ibu yang 

melahirkan di usia 20 – 35 tahun sebanyak 75,4% dan hanya 4,1 % berusia kurang 

dari 20 tahun.. Usia ini merupakan usia yang berisiko karena ibu yang melahirkan 

pada usia kurang dari 20 tahun organ reproduksi belum tumbuh dengan optimal, 

sehingga ibu yang hamil dan melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun ada 

kemungkinan m untuk melahirkan bayi dengan asfiksia sedang ataupun berat. 

Menurut penelitian yang di lakukan oleh  Dina ardyana, dkk (2019) tentang 

penyebab terjadinya asfiksia neonatorum, salah satunya adalah tali pusat dimana 

berdasrkan hasil penelitian terdapat hubungan antara Lilitan tali pusat,partus lama 

dan plasenta previa dengan kejadian asfiksia neonatorum.Karena lilitan tali pusat 

dapat menimbulkan bradikardi dan hipoksia janin. Jika lilitan tali pusat erat juga 

menyebabkan gangguan (kompresi) pada pembuluh darah umbilical, dan bila 

berlangsung lama akan menyebabkan hipoksia janin yang mengakibatkan bayi 

mengalami asfiskia. Sama halnya dengan plasenta previa hal ini karena ibu yang 

mengalami plasenta previa dapat terjadi perdarahan yang menimbulkan syok 

sehingga dapat mengganggu proses pertukaran O2 dan CO2 antara ibu dan janin 

yang dapat mengakibatkan janin mengalami hipoksia janin.  

Penelitian yang di lakukan oleh Magdalena Paunno (2019) menjelaskan 

gambaran kejadian kematian neonatal dan salah satunya adalah asfiksia, dimana 
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Kasus asfiksia pada bayi akan mengalami asidosis sehingga memerlukan 

perbaikan dan resusitasi aktif dengan segera. Tanda dan gejala yang muncul pada 

asfiksia berat seperti Frekuensi jantung kecil, yaitu <40kali per menit, tidak ada 

usaha nafas pada neonatal, Tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada, Bayi tidak 

dapat beraksi jika diberi rangsangan, Bayi tampak pucat bahkan sampai berwarna 

kelabu, terjadi kekurangan oksigen yang berlanjut. 

Asfiksia biasanya merupakan akibat hipoksia janin yang menimbulkan 

tanda-tanda klinis pada janin yaitu DJJ lebih dari 100x/menit atau kurang dari 

100x/menit tidak teratur,mekonium dalam air ketuban pada janin letak kepala, 

tonus otot buruk karena kekurangan oksigen pada otak, otot, dan organ lain, 

bradikardi (penurunan frekuensi jantung) karena kekurangan oksigen pada otot-

otot jantung atau sel-sel otak, tekanan darah rendah karena kekurangan oksigen 

pada otot jantung, kehilangan darah atau kekurangan aliran darah yang kembali ke 

plasenta sebelum dan selama proses persalinan, takipnu (pernafasan cepat) karena 

kegagalan absorbsi cairan paru-paru atau nafas tidak teratur/megap-megap, 

sianosis (warna kebiruan) karena kekurangan oksigen didalam darah (Rosminah 

Mansyarif,2019). 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Siti Nur Indah, dkk (2016), 

tanda dan Gejala asfiksia neonatorum yaitu bayi tidak bernafas atau bernafas 

megap –megap, warna kulit kebiruan, kejang dan penurunan kesadaran. Gejala 

asfiksia diklasifikasikan berdasarkan nilai apperance (colour = warna kulit), pulse 

(heart rate = denyut nadi), Grimace (refleks terhadap rangsangan), activity (tonus 

otot), dan Respiration (usaha bernapas) atau sering disebut APGAR. Asfiksia 
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diklasifikaikan menjadi tiga jenis yaitu asfiksia berat (nilai APGAR 0-3) asfiksia 

ringan-sedang (nilai APGAR 4-6) dan bayi normal (nilai APGAR 7-10).17 Skor 

APGAR dinilai pada menit pertama, menit kelima, dan menit kesepuluh setelah 

bayi lahir, untuk mengetahui perkembangan keadaan bayi tersebut. Namun dalam 

situasi tertentu, skor APGAR juga dinilai pada menit ke sepuluh, kelima belas, 

dan kedua puluh, hingga total skor sepuluh. 

2. Langkah II : Identifikasi Masalah Aktual 

Menurut penelitian yang di lakukan Annisa Khoiriah, dan Tiara Pratiwi 

(2019) Asfiksia neonaturum adalah suatu keadaan bayi baru lahir yang 

mengalami gagal bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. 

Kondisi persalinan yang dapat menyebabkan asfiksia neonaturum adalah 

persalinan dengan sungsang, proses persalinan lama/macet. Dari hasil penelitian 

yang di lakukan ada hubungan bermakna antara Kejadian Asfiksia Pada Bayi 

Baru Lahir dengan partus lama. 

Terdapat hal lain yang menyebabkan kejadian asfiksia neonatorum yaitu 

Ketuban Pecah Dini (KPD) seperti penelitian yang di lakukan oleh Jennie Palupi 

dkk (2018), Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa ibu bersalin yang 

melahirkan bayi dengan asfiksia disebabkan oleh keadaan air ketuban yang 

keruh. Pernafasan spontan pada bayi baru lahir bergantung pada kondisi janin 

saat masa kehamilan dan persalinan. Jika pertukaran gas/pengangkutan oksigen 

selama kehamilan dan persalinan terganggu asfiksia yang lebih berat dapat 

terjadi. Keadaan ini dapat mempengaruhi fungsi sel tubuh dan jika tidak teratasi 

akan menyebabkan kematian.  



118 
 

 

Penelitian yang sama juga di lakukan oleh Nova Linda Rambe (2018), 

bahwa Ketuban pecah dini (KPD bahwa  ibu yang bersalin dengan KPD berisiko 

mengalami asfiksia. Hal ini disebabkan karna aliran nutrisi dan O2 tidak cukup, 

sehingga menyebabkan metabolisme  janin menuju metabolisme anaerob dan 

terjadi penimbunan asam laktat dan piruvat yang merupakan hasil akhir dari 

metabolisme anaerob. Keadaan ini akan menimbulkan kegawatan janin (fetal 

distress) intrauteri yang akan berlanjut menjadi asfiksia neonatorum pada bayi 

baru lahir. Ketuban pecah dini juga dapat menyebabkan terjadinya persalinan 

prematur, pada kehamilan preterm organ janin belum berfungsi optimal misalnya 

organ paru. Komplikasi jangka pendek pada bayi lahir preterm dikaitkan dengan 

pematangan paru janin yang menyebabkan hipoksia sehingga saat lahir bayi 

mengalami asfiksia. 

Menurut  penelitian yang di lakukan oleh Yuanita Syaiful dan Umi 

Khudzaifah (2016), tentang faktor yang mempengaruhi kejadian asfiksia 

neonatorum yaitu faktor persalinan seperti, ketuban pecah dini, partus lama dan 

jenis persalinan, kelahiran sungsang adapun faktor lainnya yang menjadi 

penyebab terjadinya Asfiksia Neonatorum yaitu adanya persalinan dengan 

tindakan seperti  penggunaan alat pada tindakan vakum ekstraksi dan adanya 

penggunaan obat bius dalam tindakan seksio sesarea. 

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh P.Mandasari (2018), 

yaitu salah satu penyebab terjadinya asfiksia yaitu faktor ibu dimana adanya 
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hubungan antara preeclampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum, hal ini di 

sebabkan karena terjadinya peningkatan pemindahan sel tropoblast yang  

menyebabkan kegagalan pengiriman darah melalui pembuluh arteri sehingga 

menyebabkan iskemia pada plasenta. Mengecilnya aliran darah menuju sirkulasi 

plasenter pada ibu hamil dengan preeklamsia menimbulkan gangguan pertukaran 

nutrisi,CO2 dan O2 yang menyebabkan asfiksia.  

Ada juga faktor lain terjadinya asfiksia yaitu faktor bayi itu sendiri 

dimana penelitian yang dilakukan oleh Elfira Awalia Rahmawati, dkk (2018), 

dimana adanya hubungan antara BBLR dengan kejaidan asfiksia pada bayi baru 

lahir ini dikarenakan berat badan lahir bayi merupakan salah satu indikator 

kesehatan bayi baru lahir. Hasil penelitian diketahui bahwa berat badan lahir 

risiko berhubungan dengan kejadian asfiksia Hal ini disebabkan oleh hipoksia 

janin dalam uterus dan hipoksia ini berhubungan dengan faktor-faktor yang 

timbul dalam kehamilan, persalinan, atau segera setelah bayi lahir. Akibat-akibat 

asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tidak dilakukan secara 

sempurna. Tindakan yang akan dikerjakan pada bayi bertujuan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Salah satu masalah pada ibu yang mempunyai riwayat anemia  dalam 

kehamilan yang akan menyebabkan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir, karena 

pengangkutan oksigen ke janin terganggu. Gangguan dapat ini akan 

menyebabkan hipoksia pada janin yang berada di dalam kandungan sehingga 

pada waktu kelahiran bisa menyebabkan asfiksia neonatorum. Kesulitan yang 

terjadi dalam kandungan, baik sebelum atau selama persalinan, biasanya akan 
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menimbulkan gangguan pada aliran darah di plasenta atau tali pusat. Tanda klinis 

awal dapat berupa deselerasi frekuensi jantung janin (Subriah.2018). 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh EL Vina (2019), ibu yang 

baru pertama kali melahirkan cenderung mengalami kesulitan dibandingkan 

dengan ibu yang sudah pernah melahirkan, hal ini disebabkan karena ibu dengan 

paritas primipara akan mengalami kesulitan saat persalinan akibat otot-otot 

masih kaku dan belum elastis sehingga akan mempengaruhi lamanya persalinan 

sehingga menyebabkan bayi mengalami asfiksia. Salah satu kesulitan yang di 

alami ibu saat persalinan adalah bayi dengan letak sungsang, karena kondisi yang 

ditemukan bahwa persalinan sungsang yang terjadi hampir semua mengalami 

asfiksia pada bayi hal ini di sebabkan karena pada saat persalinan sungsang 

melahirkan kepala bayi terkadang sulit sehingga proses kelahiran kepala lambat 

yang mengakibatkan suplai O2 kejanin kurang dan mengakibatkan asfiksia saat 

bayi dilahirkan yang ditandai dengan bayi tidak segera menangis pada saat 

dilahirkan. 

3. Langkah III: Identifikasi Masalah Potensial  

Ketika terjadi asfiksia neonatorum, terjadi gangguan pertukaran gas 

fetalplasental yang menyebabkan terjadinya penurunan pH (asidosis), peningkatan 

karbon dioksida (hiperkapnia), dan penurunan kadar oksigen (hipoksemia). Ketiga 

hal tersebut memicu terjadinya metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob 

menyebabkan penurunan cardiac output sehingga terjadi penurunan aliran darah 

dan oksigen ke sistem saraf akibat kehilangan energi dan hipotensi yang 

ditimbulkan oleh asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir. Hal ini menimbulkan 
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keadaan hipoksia dan iskemia pada sistem saraf tepi yang salah satu pendukung 

pemeriksaannya adalah dengan gerak refleks (Rakhmahayu dkk.2020). 

Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan asfiksia neonatorum yaitu 

hipoksia yang terjadi akan mengganggu metabolisme oksidatif serebral sehingga 

asam laktat meningkat dan pH menurun, menyebabkan proses glikolisis anaerobik 

tidak efektif. Jaringan otak yang mengalami hipoksia akan meningkatkan 

penggunaan glukosa. Adanya asidosis yang disertai dengan penurunan glikolisis, 

hilangnya otoregulasi serebrovaskular, dan penurunan fungsi jantung 

menyebabkan hipoperfusi otak dan dapat berlanjut menjadi iskemik dari otak. 

Perubahan yang terjadi di SSP akibat iskemik dari otak ini adalah aktivasi 

glikolisis anaerob, aktivasi enzim protease dan fosfolipase, aktivasi sistem 

caspase, stres oksidatif dan disfungsi mitokondrial yang pada akhirnya asfiksia 

neonatorum akan menyebabkan kematian sel-sel neuron otak (Agus Wijata, 

dkk.2016). 

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Susi Widiawati (2017), salah 

satu komplikasi pada bayi yang mengalami asfiksia yaitu icterus dan dapat 

dicegah dengan cara memantau kehamilan guna mencegah terjadinya gawat janin 

atau asfiksia pada janin dan penanganan resusitasi pada neonatus yang mengalami 

asfiksia secara cepat dan tapat, sehingga angka kematian neonatus dapat 

berkurang. Terjadinya kekurangan oksigen pada janin mengakibatkan asupan 

oksigen ke organ dan jaringan berkurang sehingga neonatus dapat mengalami 

ikterus neonatorum. Karena pada masa neonatus fungsi hepar belum berfungsi 

dengan optimal sehingga proses glukoronidasi bilirubin tidak terjadi secara 
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maksimal atau jika terdapat gangguan dalam fungsi hepar akibat hipoksia, 

asidosis atau kekurangan glukosa sehingga dapat menyebabkan kadar bilirubin 

indirek dalam darah meninggi. 

Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan asfiksia yaitu terganggunya 

regulasi transport oksigen otak memainkan peranan penting dalam patogenesis 

kerusakan otak pada asfiksia perinatal. Satu juta anak yang mengalami asfiksia 

saat lahir hidup dengan kelainan syaraf kronis diantaranya cerebral palsy, 

keterbelakangan mental dan kecacatan.14 hipoperfusi otak pasca asfiksia 

mengakibatkan konsumsi O2 berkurang pada awal kehidupan neonatus dengan 

asfiksia berat, yang akan menyebabkan kerusakan otak (Albayani dkk.2018). 

4. Tindakan Segera 

Menurut Nurlailah Umar dkk (2020), dalam tindakan segera untuk 

menangani bayi yang mengalami asfiksia yaitu dengan melakukan tindakan 

resusitasi awal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu menghangatkan bayi, 

mengatur posisi sedikit ekstensi, mengisap lendir, mengeringkan dan 

merangsang taktil, serta memposisikan kembali bayi. Respon bayi baru lahir 

terhadap tindakan tersebut dari hasil observasi yaitu ada bayi yang menangis 

kuat atau bernapas spontan atau normal, serta warna kulit merah. Ada juga bayi 

yang menangis lemah, terdengar merintih dan warna kulit cyanosis. Beberapa 

bayi tidak bernapas atau apnea. Hasil observasi ditemukan bahwa komponen lain 

yang kurang dipenuhi oleh pelaksana resusitasi pada neonatus dengan asfiksia 

yaitu saat pemberian rangsang taktil, tekanan yang dilakukan terlalu kuat atau 

keras serta tepukan yang sangat kuat pada telapak kaki bayi.  
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Sebagian besar bayi dilakukan tindakan resusitasi lanjutan yaitu ventilasi 

tekanan positif dan ada 1 bayi membutuhkan ventilasi tekanan postif serta 

kompresi dada. Jumlah bayi yang membutuhkan tindakan lanjutan pada 

penelitian ini cukup besar disebabkan faktor risiko yang mempengaruhi 

terjadinya asfiksia, salah satunya yaitu sebagian besar adanya ketuban bercampur 

mekonium. Bayi dengan ketuban bercampur mekonium dan dalam kondisi tidak  

bugar secara teori sebelum dilakukan tindakan resusitasi awal dianjurkan 

melakukan pengisapan dari mulut dan trakea untuk mencegah aspirasi mekonium 

dan memperberat gangguan pernapasan1, tetapi dari hasil observasi tindakan 

pengisapan lendir pada resusitasi awal hanya dilakukan di mulut atau hidung 

bayi. Hal ini dapat menjadi langkah lanjut untuk mengurangi respon bernapas 

pada bayi jika mekonium mencapai saluran napas. 

Sama dengan penelitian di atas, Ai yeyeh (2015), menjelaskan tindakan 

umum yang di lakukan pada bayi yang mengalami asfiksia,yaitu dengan 

bersihkan jalan nafas, kepala bayi diletakkan lebih rendah agar lender mudah 

mengalir, rangsang refleks pernapasan, dilakukan setlah 20 detik bayi tidak 

memperlihatkan bernafas dengan cara memukul kedua telapak kaki menekan 

tanda achiles, mempertahankan suhu tubuh. 

Penelitian yang di lakukan oleh Reni Yuli Astutik, dkk (2016), Asfiksia 

memerlukan tindakan penanganan yang tepat agar dapat mengatasi gejala ikutan 

yang akan timbul atau untuk mempertahankan hidup. Sedangkan upaya untuk 

menekan komplikasi-komplikasi dari kejadian asfiksia yaitu dengan diberikan 
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intervensi berupa resusitasi tepat waktu sehingga efek biokimia akibat asfiksia 

dapat dikembalikan dengan demikian kerusakan otak dan organ dapat dicegah. 

Penelitian yang sama juga di lakukan oleh Tri Sakti W, dkk (2017). 

Penanganan pada asfiksia secara umum yaitu bersihkan jalan nafas dengan cara 

penghisapan lendir, rangsang reflek pernafasan dengan cara memukul kedua 

telapak kaki menekan tanda achiles dan mempertahankan suhu tubuh. Karena 

asfiksia neonatorum atau asfiksia perinatal merupakan penyebab mortalitas dan 

morbiditas, sehingga ketika terjadinya asfiksia maka segera berikan kebutuhan 

resusitasi dan intervensi untuk meminimalkan mortalitas dan morbiditas. 

Tindakan yang di lakukan pada bayi baru lahir dengan segera dapat 

dilakukan dengan hangatkan tubuh bayi, atur posisi bayi, isap lender, keringkan 

bayi, atur posisi bayi dan kemudian dilakukan dengan penilaian. Dari penilaian 

ini dapat diketahui nilai APGAR skor menit pertama. Akibat-akibat asfiksia akan 

bertambah buruk apabila penanganan bayi tidak dilakukan secara sempurna. 

Tindakan yang akan dikerjakan pada bayi bertujuan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dan membatasi gejala-gejala lanjut yang mungkin timbul 

dan membahayakan bayi (Titik Maga Anggelia, dkk.2018). 

Penelitian yang di lakukan Mimi Ruspita, Heny Rosiana (2018), SOP 

penatalaksanaan asfiksia neonatorum yaitu prosedur pertama yang dilakukan 

dengan langkah awal resusitasi yaitu HAIKAL, Bila bayi tidak bernafas atau 

megap-megap  atau tetap sianosis setelah diberi oksigen 100%, lakukan segera 

VTP. Bila tidak bernafas atau megap-megap atau frekuensi jantung <100-60 
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x/menit atau sianosis teruskan VTP, melanjutkan penatalaksanaan dengan 

Kompresi Dada. Bila frekuensi jantung ≤ 60 kali/menit, berikan pengobatan 

dengan epinefrin, melalui pipa ET (lebih diutamakan) atau jalur intra vena. 

Kemudian segera lakukan kompresi dada dan VTP dengan koordinasi yang baik 

selama 30 detik dan nilai keadaan bayi. Keputusan untuk menghentikan  

resusitasi bila setelah 15 menit melakukan Resusitasi awal,VTP dan Kompresi 

dada dengan benar, tetap tidak ada denyut jantung. 

Asfiksia pada bayi baru lahir termasuk risiko Oleh karena itu asfiksia 

memerlukan intervensi dan tindakan yang tepat untuk meminimalkan terjadinya 

kematian bayi, yaitu dengan pelaksanaan manajemen asfiksia pada bayi baru 

lahir yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bayi dan 

membatasi gejala sisa berupa kelainan neurologi yang mungkin muncul, dengan 

kegiatan yang difokuskan pada persiapan resusitasi, keputusan resusitasi bayi 

baru lahir, tindakan resusitasi, asuhan pasca resusitasi, asuhan tindak lanjut pasca 

resusitasi dan pencegahan infeksi (Arfan Nur.2016). 

5. Perencanaan  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Jenni Palupi dkk, yaitu tentang pencegahan 

asfiksia neonatorum dapat dilakukan dengan meminimalkan atau menghilangkan 

faktor risiko penyebab asfiksia. Derajat kesehatan ibu hamil harus baik dan 

komplikasi kehamilan, persalinan dan melahirkan harus dihindari. Beberapa 

intervensi penyebab rendahnya derajat kesehatan wanita khususnya ibu hamil 

yaitu akibat beberapa faktor seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, 

kepercayaan, adat istiadat dan lain sebagainya. 
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Terdapat pendapat lain yang di lakukan oleh Handriani Irwan dkk, yaitu 

hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir 

adalah ibu hamil di sarankan untuk melakukan kontrol secara teratur ke dokter 

kandungan, kontrol teratur bisa membantu memastikan kondisi kehamilan dan 

kesehatan janin dalam kondisi baik. Pada proses persalinan hal yang dapat di 

lakukan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya asfiksia dengan melihat tanda-

tanda gawat janin yaitu denyut jantung kurang dari 100x/menit atau lebih dari 

160x/menit dan melihat mekonium dalam air ketuban, pengeluaran mekonium 

menunjukan gawat janin. 

Sama dengan penelitian yaqng dilakukan oleh Yuanita Syaiful dan Umi 

Khudzaifah (2016), tentang salah satu cara untuk menghindari Asfiksia 

Neonatorum pada bayi baru lahir, salah satunya yaitu persalinan pada ibu yang 

berlangsung lebih lama maka diperlukan intervensi dan tindakan yang tepat untuk 

mencegah partus lama yaitu dengan melakukan observasi menggunakan partograf 

untuk memantau kondisi ibu dan bayi serta kemajuan proses persalinan dan 

ketepatan tenaga medis dalam penanganan segera bayi baru lahir. 

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Maria Magdalena Anabanu, dkk 

(2019). Pencegahan yang komprehensif dimulai dari masa kehamilan, persalinan 

dan beberapa saat setelah persalinan. Pencegahan berupa : Melakukan 

pemeriksaan antenatal rutin minimal 4 kali kunjungan, Melakukan rujukan ke 

fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap pada kehamilan yang diduga 

berisiko bayinya lahir dengan asfiksia. Memberikan terapi kortikosteroid antenatal 

untuk persalinan pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Melakukan 
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pemantauan yang baik terhadap kesejahteraan janin dan deteksi dini terhadap 

tanda-tanda asfiksia fetal selama persalinan dengan kardiotokografi. 

Meningkatkan ketrampilan tenaga obstetri dalam penanganan asfiksia di 

masingmasing tingkat pelayanan kesehatan.  

 Bedasarkan penelitian yang di lakukan oleh Dian Purnama Sari (2019). 

Ibu di harapkan untuk selalu memeriksakan kehamilanya, agar sewaktu persalinan 

maupun saat lahirnya bayi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang 

disebabkan pada ibu preeklampsi, karena pada ibu dengan preeclampsia dapat 

terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga menyebabkan terganggunya 

sirkulasi peredarahan darah ke plasenta yang dapat mengakibatkan hipoksia intra 

uterine pada janin yang dapat berlanjut menjadi asfiksia pada bayi baru lahir. 

Penelitian yang sama juga di lakukan oleh Suyani (2017), dimana untuk 

mengurangi kejadian asfiksia, ibu hamil agar lebih intensif dalam melakukan 

kunjungan ANC kepada petugas kesehatan agar dapat di ketahui kondisi janin dan 

berkonsultasi dengan petugas kesehatan untuk pemenuhan gizi selama masa 

kehamilan untuk menghindari terjadinya bayi BBLR dan Asfiksia, karena asfiksia 

merupakan salah satu penyebab kematian bayi baru lahir yang masih tinggi. 

Penelitian yang di lakukan oleh Handriani, dkk (2019), terdapat hubungan 

antara beberapa faktror dengan kajadian asfiksia. Sehingga perlu beberapa hal 

yang dilakukan untuk mencegah terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir adalah 

ibu hamil di sarankan untuk melakukan kontrol secara teratur ke dokter 

kandungan, kontrol teratur bisa membantu memastikan kondisi kehamilan dan 

kesehatan janin dalam kondisi baik. Pada proses persalinan hal yang dapat di 



128 
 

lakukan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya asfiksia dengan melihat tanda-

tanda gawat janin yaitu denyut jantung kurang dari 100x/menit atau lebih dari 

160x/menit dan melihat mekonium dalam air ketuban, pengeluaran mekonium 

menunjukan gawat janin. 

6. Implementasi  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mimi Ruspita, dan Heny 

Rosiana (2018), penatalaksanaan asfiksia neonatorum di RSUD DR.H.Soewondo 

Kendal yaitu prosedur pertama yang dilakukan dengan langkah awal resusitasi. 

Bila bayi tidak bernafas atau megap-megap  atau tetap sianosis setelah diberi 

oksigen 100%, lakukan segera VTP. Bila tidak bernafas atau megap-megap atau 

frekuensi jantung <100-60 x/menit atau sianosis teruskan VTP, melanjutkan 

penatalaksanaan dengan Kompresi Dada. Bila frekuensi jantung ≤ 60 kali/menit, 

berikan pengobatan dengan epinefrin, melalui pipa ET (lebih diutamakan) atau 

jalur intra vena. Kemudian segera lakukan kompresi dada dan VTP dengan 

koordinasi yang baik selama 30 detik dan nilai keadaan bayi. 

Penatalaksanaan berupa resusitasi neonatal dan membutuhkan 

pemeriksaan serta penanganan intensif lanjutan, salah satunya adalah pemeriksaan 

untuk menentukan rasio lesitin-sfngomielin dan amniosintesis yaitu memeriksa 

tingkat maturitas paru dan volume cairan surfaktan sehingga bayi mendapatkan 

penanganan berupa penambahan cairan surfaktan untuk meningkatan ekspansi 

paru bayi (Bety Mayasari, dkk.2018). 

Menurut Fitria Masulili, dkk (2015), yaitu komponen dalam prosedur 

tindakan resusitasi yang kurang dipenuhi oleh pelaksana resusitasi pada bayi baru 

lahir dengan asfiksia yaitu waktu atau lama tindakan resusitasi awal. Hal ini 
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tampak dari waktu yang digunakan untuk resusitasi awal yiatu dari 15 tindakan, 

ada 8 tindakan yang membutuhkan waktu lebih dari 30 detik, dan hasil observasi 

waktu yang digunakan ada yang mencapai lebih dari 2 menit. Hasil ini tidak 

sesuai dengan prosuder resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia menurut 

literature lain bahwa waktu yang digunakan pada resusitasi awal sejak bayi lahir 

sampai memposisikan kembali atau reposisi yaitu selama 30 detik.1.  

Bayi baru lahir yang tidak bernapas atau apnea setelah dilakukan tindakan 

resusitasi awal membutuhkan tindakan resusitasi lanjutan contohnya yaitu ada 9 

bayi, dan ada 4 bayi yang tepat dalam penggunaan waktu resusitasi awal yaitu 30 

detik, tetapi ada 5 bayi saat dilakukan tindakan resusitasi awal membutuhkan 

waktu lebih dari 30 detik. Hasil observasi ditemukan ada bayi yang membutuhkan 

waktu sampai 2 menit. Tindakan dalam kurun waktu tersebut seperti pengeringan 

dan perangsangan pada kulit punggung, perut dan telapak kaki merupakan 

intervensi penilaian dan resusitasi. Prosedur tindakan ini dapat menstimulus 

neonatus untuk bernapas, tetapi bila bayi gagal bernapas spontan (apnea) atau 

mengap-mengap atau kecepatan denyut  jantung kurang dari 100 kali/menit maka 

bantuan ventilasi harus segera dilakukan (Fitria Masulili, dkk, 2015). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dian fitria arismawati, dkk (2018) 

yaitu penatalaksanaan berupa resusitasi neonatal dan membutuhkan pemeriksaan 

serta penanganan intensif lanjutan, salah satunya adalah pemeriksaan untuk 

menentukan rasio lesitin-sfngomielin dan amniosintesis yaitu memeriksa tingkat 

maturitas paru dan volume cairan surfaktan sehingga bayi mendapatkan 
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penanganan berupa penambahan cairan surfaktan untuk meningkatan ekspansi 

paru bayi. 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Sutriani Lumatauw, dkk. 

(2015). Bayi yang mengalami asfiksia akan mengalami gangguan pada berbagai 

fungsi organ, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan multidisiplin. 

Penanganan ensefalopati hipoksik-iskemik meliputi upaya mempertahankan suhu 

tubuh bayi tetap normal, menjaga perfusi dan ventilasi yang baik, menjaga 

keseimbangan asam basa dan elektrolit serta penanganan kejang. 

Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Hirohyati, dkk (2017). 

Terdapat hubungan antara ketuban pecah dini dengan kejadian asfiksia. Secara 

rehabilitatif bila terjadi asfiksia dilakukan upaya untuk menjaga agar tubuh bayi 

tetap hangat, menempatkan bayi dalam posisi yang tepat, penghisap lendir secara 

benar, memberikan rangsangan taktil dan melakukan pernafasan buatan (bila 

perlu). Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mencegah asfiksia, memberikan 

pertolongan secara tepat dan adekuat bila terjadi asfiksia dan dapat mencegah 

hipotermi. 

7. Evaluasi 

 

Evaluasi yang di lakukan yaitu dengan melihat APGAR SCORE karena 

Nilai apgar merupakan standar evaluasi neonatus, dapat dijadikan sebagai data 

dasar untuk evaluasi di kemudian hari dengan menilai keadaan denyut jantung 

(heart rate), respirasi (respiratory effort), tonus otot (muscle tone), refleks respon 

terhadap stimulasi (respon to stimuli), dan warna kulit (colour). Nilai apgar ialah 

suatu metode penilaian yang digunakan untuk mengkaji kesehatan neonatus 
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dalam menit pertama setelah lahir, serta dapat diulang pada menit ke-10 dan ke15. 

Pemeriksaan ini dilakukan secara cepat pada bayi baru lahir untuk mengevaluasi 

keadaan fisik dari bayi baru lahir dan sekaligus mengenali adanya tanda-tanda 

darurat yang memerlukan dilakukannya tindakan segera terhadap bayi baru lahir 

(Diravita CFL Marsaulin, dkk, 2016). 

Nilai apgar menit pertama menunjukkan toleransi bayi terhadap proses 

kelahirannya, dan menit kelima selanjutnya menunjukkan adaptasi bayi terhadap 

lingkungan barunya. Bila nilai apgar masih di bawah 7 atau bayi membutuhkan 

resusitasi, maka penilaiannya dilakukan setiap lima menit sampai normal atau 

usianya 20 menit sedangkan bayi normal memunyai nilai apgar lebih dari 7. Pada 

umumnya, nilai maksimum bayi yang prematur berkurang karena tonus otot yang 

buruk dan respon yang lebih lemah terhadap rangsangan daripada bayi yang 

cukup bulan (Diravita CFL Marsaulin, dkk, 2016). 

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Minerva Riani Kadir (2018), 

yaitu Penanganan pasca resusitasi pada neonatus yang mengalami asfiksia 

perinatal sangat kompleks dan membutuhkan monitoring yang ketat dan tindakan 

antisipasi yang cepat, karena bayi berisiko mengalami disfungsi multi organ dan 

perubahan dalam kemampuan mempertahankan homeostasis fisiologis. Deteksi 

dan intervensi dini terhadap gangguan fungsi organ sangat mempengaruhi luaran 

dan harus dilakukan di ruang perawatan intensif untuk mendapatkan perawatan 

dukungan, monitoring, dan evaluasi diagnostik yang lebih lanjut. 
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Sedangkan Menurut Sugi Purwanti, dkk (2016), Penilaian APGAR untuk 

menentukan keadaan bayi pada menit ke 1 dan 5 sesudah lahir. Nilai ini berkaitan 

dengan keadaan asidosis dan kelangsungan hidup bayi. Pada periode ini sangat 

penting untuk mengetahui kondisi bayi dengan cepat. Apabila hasil penilaian 

APGAR bayi kurang dari 6 artinya bayi mengalami Asfiksia. Periode menit 

pertama kelahiran bayi merupakan golden time atau sebagai waktu penentuan 

keberhasilan bagi bayi untuk beradaptasi dari dalam rahim ke kondisi di luar 

rahim. Keberhasian adaptasi bayi baru lahir berdasarkan indikator nilai APGAR. 

Besarnya nilai APGAR saat menit pertama kelahiran sangat menentukan kondisi 

bayi beberapa menit selanjutnya. Bayi baru lahir dengan nilai APGAR kurang 

dari 7 memiliki risiko lebih besar mengalami kegagalan nafas pertama kali segera 

setelah lahir. Petugas kesehatan harus segera melakukan resusitasi untuk untuk 

meningkatkan kemampuan pernafasan bayi atau mempertahankan ventilasi 

jantung paru bayi sehingga bayi dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan di 

luar uterus. Kegagalan dalam penentuan diagnosa bayi pada menit pertama 

menyebabkan keterlambatan dalam tindakan resusitasi segera setelah lahir. Hal ini 

dapat menyebabkan kematian organ, kecacatan ataupun kematian bayi baru lahir. 

Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, menurut penelitian 

Nurhikmah (2016), puncak kewaspadaan dilaksanakan dengan melakukan rujukan 

penderita ke pusat pelayanan dengan fasilitas yang lebih memadai setelah 

melampaui garis waspada agar penderita diterima di pusat pelayanan dalam 

keadaan optimal. Bidan diharapkan bekerjasama dengan dukun melalui 

pendidikan dukun sehingga dapat mengenal penderita dan dengan tepat dilakukan 
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rujukan medis. Tindakan resusitasi merupakan tindakan yang harus dilakukan 

dengan segera sebagai upaya untuk menyelamatkan hidup seorang bayi. 

Resusitasi pada neonatus yang mengalami gawat nafas merupakan tindakan  kritis 

yang harus dilakukan oleh perawat dan bidan yang kompeten (Abdurrauf, dkk, 

2020). 

Di dalam keberhasilan suatu tindakan resusitasi perlu ppaya bidan dalam 

melaksanakan standar penanganan asfiksia seuai dengan kemampuan bidan dalam 

melaksanakan proses penanganan asfiksia pada bayi baru lahir yang sangat 

mempengaruhi ketrampilan dan pengetahuan (Endah Marlina, dkk, 2015). Hal ini 

sesuai dengan kemampuan bidan dalam upaya melakukan penatalaksanaan 

asfiksia bayi baru lahir dengan benar sehingga akan mengurangi angka kematian 

bayi karena asfiksia (Endah Marlina, dkk, 2015).  

Penelitian yang di lakukan oleh Sari, KP (2015). Pada saat dilakukan 

oksigenasi dan resusitasi bertujuan untuk memberikan cukup oksigen dan 

memberikan ventilasi yang adekuat sehingga tercapai tujuan penanganan asfiksia 

yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bayi dan membatai gejala sisa yang 

mungkin timbul di kemudian hari. 

Penelitian yang dilakukan oleh Harima (2016), yaitu tentang salah satu 

penlaksanaan yang dapat di lakukan kepada bayi yang mengalami asfiksia yaitu 

dengan program stabilisasi yang direkomendasikam oleh Amerivcan Akademic 

Pediatrics yaitu stabilisasi neonatus dalam S.T.A.B.L.E terdiri dari: sugar and safe 

care (S), temperature (T), airway (A), blood pressure (B), lab study (L) dan 

emotional support (E). Program stabilisasi bertujuan memastikan kondisi bayi 
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dalam keadaan baik selama proses rujukan guna mencegah meningkatnya angka 

kematian, kesakitan dan timbulnya jejas (sequele) akibat asfiksia bayi baru lahir. 

B. Implikasi Kebidanan 

Asfiksia adalah keadaan dimana bayi tidak dapat bernafas secara spontan 

atau teratur setelah lahir atau beberapa menit setelah lahir yang biasanya di 

tandai dengan hipoksia dan asidosis. Terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya asfiksia yaitu faktor ibu, faktor bayi dan faktor tali 

pusat, dari beberapa faktor tersebut ada beberapa peneliti yang melakukan 

penelitian tentang hubungan antara faktor ibu, dimana pada ibu yang mengalami 

partus lama, usia yang sangat muda, preeclampsia, anemia,dan masalah selama 

kehamilan, akan sangat rentan mengakibatkan terjadinya asfiksia neonatorum, 

pada faktor tali pusat yaitu terjadinya lilitan tali pusat yang dapat menimbulkan 

bradikardi dan hipoksia janin,dan bila jumlah lilitannya banyak akan 

mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah umbilical yang menyebabkan 

gangguan sirkulasi darah ke janin sehingga mengakibatkan janin mengalami 

asfiksia, faktor bayi yaitu BBLR diketahui bahwa BBLR sangat rentan terhadap 

berbagai masalah, salah satunya adalah rentan mengalami asfiksia neonatorum. 

Karena ketidakmatangan sistem organ yang menjadi salah satu pemicu utama 

terjadinya asfiksia neonatorum. 

Jika asfiksia tidak di tangani dengan cepat maka akan menyebabkan 

kematian pada bayi, hal pertama yang di lakukan oleh bidan adalah, melakukan 

penilaian sepintas, setalah itu membersihkan jalan nafas bayi, menghisap lendir 

pada hidung dan mulut bayi dengan menguunakan delle, memberi bayi nafas 
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buatan atau memasangkan oksigen, lakukan rangsangan taktil, jika tindakan 

pertama yang di lakukan tidak terjadinya perubahan maka lakuknlah resusitasi, 

setelah di lakukan resusitasi lakukan penilaian apgar score pada menit ke 5, jika 

bayi tidak bernafas masih  megap-megap atau tetap sianosis setelah di lakukan 

resusitasi maka lakukan segera berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan 

VTP. Jika bayi masih tidak bernafas atau megap-megap dan frekuensi 

jantungnya lemah dan masih sianosis maka teruskan VTP,  tetap lakukan VTP 

dengan koordinasi yang baik selama 30 detik dan nilai keadaan bayi. Lakukanlah 

penilaian Apgar Score, jika Apgar Score meningkat maka hentikan resusitasi, 

jika bayi tetap tidak ada denyut jantung maka keputusan untuk menghentikan  

resusitasi dan memberikan asuhan pada keluarga bayi jika bayinya selamat, 

namum ketika bayinya tidak tertolong jelaskan pada keluarga dan memberi 

dukungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Asfiksia adalah suatu keadaan dimana bayi tidak dapat bernafas secara spontan 

dan teratur setelah lahir atau beberapa menit setelah lahir yang biasanya di tandai dengan 

hipoksia dan asidosis. Ada beberapa faktor reseiko ternjadinya asfiksia yaitu  faktor ibu, 

faktor bayi, dan faktor tali pusat, berdasarkan Literatur Review maka dapat  di simpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Data objektif dari asfiksia dapat di lihat dari beberapa faktor yang sangat beresiko 

menyebabkan terjadinya asfiksia yaitu bisa di lihat dari beberapa peneliti yang 

menjelaskan tentang adanya hubungan faktor ibu,faktor bayi, dan faktor tali pusat 

dengan kejadian asfiksia neonatorum. 

2. Faktor resiko ibu yang menyebabkan asfiksia yaitu ibu bersalin yang melahirkan bayi 

dengan  keadaan air ketuban yang keruh. Pernafasan spontan pada bayi baru lahir 

bergantung pada kondisi janin saat masa kehamilan dan persalinan. Jika pertukaran 

gas/pengangkutan oksigen selama kehamilan dan persalinan terganggu asfiksia yang 

lebih berat dapat terjadi 

3. Adapun bebrapa komplikasi asfiksia pada bayi bari lahir yaitu hipoksia, hiperkarbia 

dan asidemia yang selanjutnya akan mengganggu sirkulasi bayi sehingga 

menirnbulkan disfungsi berbagai organ tubuh pada bayi asfiksia seperti organ vital 

yang dapat memperburuk keadaan bayi yang lahir dengan asfiksia. 

4. Tindakan segara yang di lakukan yaitu prosedur pertama yang dilakukan dengan 

langkah awal resusitasi Bila bayi tidak bernafas atau megap-megap  atau tetap 
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sianosis setelah diberi oksigen 100%, lakukan segera VTP. Bila tidak bernafas atau 

megap-megap atau frekuensi jantung <100-60 x/menit atau sianosis teruskan VTP, 

melanjutkan penatalaksanaan dengan Kompresi Dada. Bila frekuensi jantung ≤ 60 

kali/menit, berikan pengobatan dengan epinefrin, melalui pipa ET (lebih diutamakan) 

atau jalur intra vena. Kemudian segera lakukan kompresi dada dan VTP dengan 

koordinasi yang baik selama 30 detik dan nilai keadaan bayi. Keputusan untuk 

menghentikan  resusitasi bila setelah 15 menit melakukan Resusitasi awal,VTP dan 

Kompresi dada dengan benar, tetap tidak ada denyut jantung. 

5. Rencana tindakan yang di lakukan untuk penatalaksanaan yang tepat dan efektif pada 

asfiksia neonatorum dalam beberapa menit pertama kehidupan dapat mempengaruhi 

hasil jangka panjang terhadap kehidupan bayi premature, memerlukan penatalaksanaa 

n berupa resusitasi neonatal dan membutuhkan pemeriksaan serta penanganan intensif 

lanjutan 

6. Pelaksanaan resusitasi yang di lakukan pada bayi dengan asfiksia neonatorum di R 

yaitu prosedur pertama yang dilakukan dengan langkah awal resusitasi. Bila bayi 

tidak bernafas atau megap-megap  atau tetap sianosis setelah diberi oksigen 100%, 

lakukan segera VTP. Bila tidak bernafas atau megap-megap atau frekuensi jantung 

<100-60 x/menit atau sianosis teruskan VTP, melanjutkan penatalaksanaan dengan 

Kompresi Dada. Bila frekuensi jantung ≤ 60 kali/menit, berikan pengobatan dengan 

epinefrin, melalui pipa ET (lebih diutamakan) atau jalur intra vena. Kemudian segera 

lakukan kompresi dada dan VTP dengan koordinasi yang baik selama 30 detik dan 

nilai keadaan bayi. 
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7. Mengevaluasi keadaan fisik bayi yang mengalami asfiksia neonatorum 

denganmelakukan penilaian apgar dimana apgar ialah suatu metode penilaian yang 

digunakan untuk mengkaji kesehatan neonatus dalam menit pertama setelah lahir, 

serta dapat diulang pada menit ke-10 dan ke15. Pemeriksaan ini dilakukan secara 

cepat pada bayi baru lahir untuk mengetahui keadaan fisik dari bayi baru lahir dan 

sekaligus mengenali adanya tanda-tanda darurat yang memerlukan dilakukannya 

tindakan segera. 

B. Saran 

Dalam penyusunan Litratur review ini masih terdapat banyak kekurangan dan 

diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi penelitian selanjutnya 

mengenai Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir dengan menggunakan pendekatan 7 langkah 

Varney. Dengan didapatkannya penjelasan mengenai Afiksia Pada Bayi Baru Lahir, 

maka peneliti menyarankan alangkah baiknya asuhan yang diberikan kepada pasien 

dengan adekuat untuk menghindari hal-hal yang dapat timbul selanjutnya. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut 

terutama pada penanganan asfiksia sehingga leboh banyak referensi terbaru yang di 

dapatkan oleh orang lain. Kepada peneliti selanjutnya lebih efektif juga melakukan 

penelitian dengan melakukan metode surveilance yang bersifat sosial dan tidak 

mengandalkan data dari rekam medic Rumah Sakit.  
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