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ABSTRAK 
JURUSAN KEBIDANAN  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
KARYA TULIS ILMIAH, 27 OKTOBER 2020 

Nama  : Maryanti Fidmatan 
Nim                                               : 70400117034 
Pembimbing I : Zelna Yuni Andriani 
Pembimbing II                            : Nurfaiza Alza 
“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi” Dengan Kasus Ketuban 
Pecah Dini Disertai Infeksi Intrapartum sampai 42 Hari Masa Nifas (Literatur 
Review) 

 
              Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan ketuban yang pecah sebelum ada 
tanda-tanda persalinan. KPD dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu KPD kurang 
bulan (< 35 minggu) dan KPD cukup bulan (35 - 42 minggu). Namun demikian 
usia kehamilan preterm lebih beresiko megalami KPD. Masalah yang sering 
timbul pada KPD yaitu gangguan pernafasan pada bayi, korioamnionitis, 
keluarnya tali pusar, hipoplasia paru, tali pusat menumbung, prematuritas, 
distosia, infeksi intrauterine dan kematian janin  
              Penelitian ini bertujuan untuk memahami asuhan kebidanan pada ibu 
dengan KPD. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur 
(Literatur Review) dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, literatur 
dan media internet yang berhubungan tentang asuhan kebidanan intranatal 
patologi dengan KPD sesuai dengan evidence based. 
              Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk 
mendiagnosis Ketuban Pecah Dini (KPD) yaitu dengan cara anamnesa pasien, 
pemeriksaan spekulum, pemeriksaan dalam, pemeriksaan laboratorium akan 
diperiksa air ketuban ibu menggunakan tes lakmus, dan pemeriksaan USG. 
Penatalaksanaan Ketuban Pecah Dini (KPD) dapat dilakukan dengan dengan 
berbagai metode. Pemberian induksi, seksio sesarea, dan terminasi kehamilan. 
               Kesimpulan yaitu didapatkannya penatalaksanaan yang tepat dan efektif 
sesuai evidence based serta pentingnya pemberian edukasi pada ibu KPD dengan 
pemeriksaan kehamilan rutin. 
 
Kata Kunci: KPD, 7 Langkah Varney 
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ABSTRAK 
 

MIDWIFERY DEPARTMENT 
 UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

SCIENTIFIC PAPER, OCTOBER 27, 2020 
 

Name : Maryanti Fidmatan 
Reg. Number                :70400117034 
Supervisor I : Zelna Yuni Andriani. A 
Supervisor II : Nurfaiza Alza 
“Midwifery Care Management of Intranatal Pathology with the Case of 
Premature Rupture of Membranes with Intrapartum Infection up to 42 
Days of Postpartum (A Literature Review)” 

 

Premature rupture of membranes (PROM) is a rupture (breaking 
open) of the membranes before labor begins. Premature rupture of 
membranes is grouped into 2 types namely the PROM that occurs before 
35 weeks of pregnancy and the PROM that occurs around 35 to 42 weeks. 
PROM occuring before 35 weeks is called as called as preterm premature 
rupture of membranes. It is considered to riskier. Problems that often 
arise in preterm PROM are respiratory problems in infants, 
chorioamnionitis, umbilical cord discharge, pulmonary hypoplasia, 
obstruction of the umbilical cord, prematurity, dystocia, intrauterine 
infections, and fetal death. 

This research aims to carry out research and obtain material 
resources related to midwifery care management for mothers with 
PROM. The methodological approach taken in this study was literature 
review in which books, articles, and other related documents related to 
intranatal pathology of PROM were analysed and discussed according to 
evidence-based research. 

Based on the results of the study, the tests carried out to diagnose 
premature rupture of membranes (PROM) are by means of anamnesis on 
the patient, speculum examination, internal examination, laboratory 
examination using the litmus test on mothers, and ultrasound 
examination. In addition, the treatments on patients with Premature 
rupture of membranes could be done by using various methods such as 
induction, cesarean section, and pregnancy termination. 

From this research, it could be concluded that appropriate and 
effective treatments should be given to PROM patients according to 
evidence-based research. In addition, it is important to provide education 
to PROM mothers as well as to provide routine antenatal care on them. 

Key Words: PROM, 7-stages of Varney 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ketuban Pecah Dini (KPD) yaitu keadaan pecahnya selaput ketuban 

sebelum persalinan. Bila KPD terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu 

disebut KPD pada kehamilan premature. Dalam keadaan normal 8-10% 

perempuan hamil aterm akan mengalami KPD. KPD dalam persalinan secara 

umum disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput 

ketuban pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokomia yang 

menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh, bukan karena seluruh selaput 

ketuban rapuh (Prawirohardjo, 2016: 677-678).  

WHO (2014) dalam Rohmawati dkk (2018: 24), kejadian ketuban 

pecah dini (KPD) atau insiden PROM (Prelobour rupture of membrane) 

berkisar antara 5-10% dari semua kelahiran. KPD preterm terjadi 1% dari 

semua kehamilan dan 70% kasus KPD terjadi pada kehamilan aterm. Pada 30% 

kasus KPD merupakan penyebab kelahiran premature. 

Sementara itu, menurut penelitian Yaze dan Dewi (2016), insidensi 

KPD terjadi 10% pada semua kehamilan. Pada kehamilan aterm insidensinya 

bervariasi 6-19%, sedangkan pada kehamilan pretem insidensinya 2% dari 

semua kehamilan. Hampir semua KPD pada kehamilan preterm akan lahir 

sebelum aterm atau persalinan akan terjadi dalam satu minggu setelah selaput 

ketuban pecah. 70% kasus ketuban pecah dini terjadi pada kehamilan cukup 
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bulan. Sekitar 85% morbiditas dan mortalitas perinatal disebabkan oleh 

prematuritas. Ketuban pecah dini berhubungan dengan penyebab kejadian 

prematuritas dengan insidensi 30-40% (Yaze dan Dewi, 2016: 76). 

Dampak yang paling sering terjadi pada KPD sebelum usia kehamilan 

37 minggu adalah sindrom distress pernapasan, yang terjadi pada 10-40% bayi 

baru lahir. Risiko infeksi meningkat pada kejadian KPD. Semua ibu hamil 

dengan KPD premature sebaiknya dievaluasi untuk kemungkinan terjadinya 

korioamnionitis (radang pada korion dan amnion). Selain itu kejadian prolaps 

atau keluarnya tali pusar dapat terjadi pada KPD. Hipoplasia paru merupakan 

komplikasi fatal yang terjadi pada KPD preterm. Kejadiannya mencapai 

hampir 100% apabila KPD preterm ini terjadi pada usia kehamilan kurang dari 

23 minggu. Infeksi intrauterin, tali pusat menumbung, prematuritas, dan 

distosia juga termasuk dalam komplikasi KPD (D dan DWI, 2013: 250). 

Korioamnionitis biasanya terjadi akibat bakteri yang turun (ascending). 

Infeksi kadang-kadang terjadi akibat diseminasi mikroorganisme transplasenta 

(Komalasari, dkk., 2010: 88). Korioamnionitis atau infeksi intrapartum yaitu 

keadaan pada perempuan hamil di mana korion, amnion, dan cairan ketuban 

terkena infeksi bakteri. Korioamnionitis merupakan komplikasi paling serius 

bagi ibu dan janin, bahkan dapat berlanjut menjadi sepsis. Penyebab 

korioamnionitis adalah infeksi bakteri yang terutama berasal dari traktus 

urogenitalis ibu. Secara spesifik permulaan infeksi berasal dari vagina, anus, 

atau rektum dan menjalar ke uterus (Prawirohardjo, 2016: 681).  
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Angka kejadian korioamnionitis 1-2%. Faktor risiko terjadinya 

korioamnionitis yaitu kelahiran premature atau ketuban pecah lama 

(Prawirohardjo, 2016: 681). Insiden yang berkaitan dengan lamanya pecah 

ketuban yaitu angka infeksi bagi wanita yang melahirkan dalam 24 jam setelah 

pecah ketuban saat cukup bulan adalah 1,6-29%, bergantung pada ras, faktor 

sosial ekonomi, perawatan pranatal yang diterima, dan usia gestasi. Pada 

kehamilan cukup bulan, insiden demam intrapartum meningkat pada pelahiran 

yang lebih dari 24 jam. Jika periode laten melebihi 72 jam, angka mortalitas 

perinatal meningkat secara signifikan (Komalasari, dkk., 2010: 88). 

Menurut data dari Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), 

menyajikan tentang gangguan atau komplikasi kehamilan yang dialami oleh 

wanita 15-49 tahun yang memiliki kelahiran dalam 5 tahun terakhir. 

Komplikasi kehamilan yang terjadi pada wanita dalam 5 tahun terakhir yaitu 

Perdarahan (5%), bengkak kaki, wajah, tangan atau sakit kepala disertai kejang 

(3%), muntah dan tidak mau makan (3%), KPD (2%), mules sebelum 9 bulan 

(2%) (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017: 152). 

Di Sulawesi Selatan persentase kelahiran hidup terakhir dalam 5 tahun 

sebanyak 442 orang yang ibunya mengalami komplikasi yang berhubungan 

dengan kehamilan. Komplikasi yang terjadi yaitu, mules sebelum 9 bulan 

(2.7%), perdarahan (2.7%), demam (0.8%), kejang dan pingsan (0.7%), dan 

KPD (1.0%). Sementara itu perdarahan merupakan dampak yang bisa 

ditimbulkan KPD (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 

2017: 320). 
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Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yaitu 

angka kejadian ketuban pecah dini pada tahun 2019 sebanyak 120. Pada bulan 

Januari sebanyak 8 kasus, bulan Februari sebanyak 14 kasus, bulan Maret 

sebanyak 16 kasus, bulan April sebanyak 0 kasus, bulan Mei sebanyak 11 

kasus, bulan Juni sebanyak 20 kasus, bulan Juli sebanyak 10 kasus, bulan 

Agustus sebanyak 0 kasus, bulan September sebanyak 7 kasus, bulan Oktober 

sebanyak 15 kasus, bulan November sebanyak 8 kasus, bulan Desember 

sebanyak 11 kasus (Dinkes, Kabupaten Gowa 2020). 

Data yang diperoleh dari Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah 

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa menunjukkan jumlah Ketuban Pecah Dini dari 

tahun 2015 yaitu 38 kasus, pada tahun 2016 yaitu 11 kasus, pada tahun 2017 

yaitu 22 kasus, sedangkan pada tahun 2018 yaitu 34 kasus, dan 2019 yaitu 17 

kasus (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf, 2020). 

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi 

kasus dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Pada Ibu 

dengan Ketuban Pecah Dini (KPD) disertai Infeksi Intrapartum sampai 42 hari 

masa nifas. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai 

berikut: 

Bagaimana manajemen asuhan kebidanan intranatal patologi dengan 

ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum berdasarkan penulisan literatur 

review ? 
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C. Tujuan 

Pada bagian akhir ada tujuan yang diuraikan sebagai berikut : 

Adapun tujuan Penulisan Literatur Review asuhan intranatal ketuban pecah 

dini disertai infeksi intrapartum sampai 42 hari masa nifas adalah : 

1. Tujuan umum : 

Mampu menyusun literatur review pada asuhan intranatal patologi dengan 

ketuban pecah dini disertai infeksi 

2. Tujuan khusus 

a. Didapatkannya data subjektif dan data objektif dari tanda dan gejala dari 

berbagai referensi tentang ibu yang mengalami ketuban pecah dini disertai 

infeksi intrapartum 

b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis dari berbagai referensi tentang ibu 

yang mengalami ketuban pecah dini disetai infeksi intrapartum 

c. Didapatkannya informasi komplikasi yang bisa timbul dari berbagai  

refensi pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini disertai infeksi 

intrapartum 

d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi 

emergensi yang dapat terjadi serta penanganan pada ibu yang mengalami 

ketuban peca 

e. Didapatkannya simpulan dari berbagai referensi tentang intevensi apa saja 

/ penatalaksanaan yang tepat pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini 

disertai infeksi intrapartum 
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f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke 

implementasi asuhan ibu yang mnegalami ketuban pecah dini disertai 

infeksi intrapartum 

g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi 

yang menjadi dasar evaluasi pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini 

disertai infeksi intrapartum 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penulisan literatur review sebagai berikut :  

1. Manfaat institusi 

Sebagai bahan pembelajaran dan sumber pengetahuan untuk penulis 

beikutnya. 

2. Manfaat bagi penulisan 

Menambah pengetahuan  dan wawasan mengenai ketuban pecah dini 

disertai infeksi intrapartum berdasarkan Avidance Based 

E. Metode Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam literatur review ini sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penulisan 

D. Manfaat Penulisan 

E. Metode Penulisan 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum tentang persalinan normal 

1. Pengertian pesalinan 

2. Sebab - sebab mulainya persalinan 

3. Tahap – tahap persalinan 

4. Tanda – tanda persalinan 

5. Faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan 

B. Tinjauan islam tentang persalinan 

C. Tinjauan khusus tentang ketuban pecah dini 

1. Pengertian ketuban pecah dini 

2. Patofisiologi ketuban pecah dini 

3. Etiologi ketuban pecah dini 

4. Faktor risiko ketuban pecah dini 

5. Tanda dan gejala ketuban pecah dini 

6. Komplikasi ketuban pecah dini 

7. Penatalaksanaan ketuban pecah dini 

D. Teori manajemen asuhan kebidanan dengan ketuban pecah dini disertai 

infeski intrapartum 

BAB III : TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING 

A. Matriks Langkah I 

B. Matriks Langkah II 

C. Matriks Langkah IIII 
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D. Matriks Langkah IV 

E. Matriks langkah V 

F. Matriks Langkah VI 

G. Matriks Laangkah VII 

BAB IV : PEMBAHASAN  

A. Perubahan Hasil Telah Evidance Based Asuhan 7 Langkah Varney 

Berdasarkan Hasil Penelusuran Referensi 

B. Implikasi Kebidanan 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan 

1. Pengertian Persalinan 

Ada beberapa pengertian persalinan, yaitu : 

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan 

uri) yang dapat hidup ke dunia luar dari rahim melalui jalan lahir atau jalan 

lain (Diana, dkk., 2019: 1). 

2. Sebab-Sebab Mulainya Persalinan 

Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti, 

sehingga menimbulkan beberapa teori yang berkaitan dengan mulainya 

kekuatan his atau kontrasi yang merupakan awal dari mulai terjadinya 

persalinan. 

Teori tersebut antara lain: 

a. Teori Penurunan Kadar Hormon Progesteron 

Hormon Progesteron mengakibatkan relaksasi otot-otot 

rahim, sedangkan hormon estrogen meningkatkan kerentanan 

otot rahim. Selama kehamilan, terdapat keseimbangan antara 

progesterone dan estrogen di dalam darah, tetapi akhir 

kehamilan terjadi penurunan kadar progesteron sehingga timbul 

his.  
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b. Teori Oksitosin 

Menjelang persalinan terjadi peningkatan reseptor oksitosin 

dalam otot tahim sehingga mudah terangsang saat disuntikkan 

oksitosin dan menimbulkan kontraksi. 

c. Teori Prostaglandin 

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua menjadi sebab 

permulaan persalinan. Hal ini juga disokong dengan adanya 

kadar prostaglandin yang tinggi, baik dalam air ketuban maupun 

darah perifer ibu hamil sebelum melahirkan atau selama 

persalinan. 

d. Teori Plasenta Menjadi Tua 

Plasenta yanag menjadi tua seiring bertambahnya usia 

kehamilan menyebabkan kadar estrogen dan progesteron turun. 

Hal ini juga mengakibatkan kejang pada pembuluh darah 

sehngga akan menimbulkan kontraksi. 

e. Teori Distensi Rahim 

Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan maka otot-

otot rahim akan semakin meregang. Rahim yang membesar dan 

meregang menyebabkan iskemi otot-otot rahim sehingga 

mengganggu sirkulasi utero plasenter kemudian timbul 

kontraksi untuk mengeluarkan isinya. 

 



11 
 

 
 

f. Teori Iritasi Mekanik 

Di belakang serviks terletak ganglion servikale, bila 

ganglion ini digeser dan ditekan oleh kepala janin, maka akan 

timbul kontraksi. 

g. Pengaruh Janin  

Hypofise dan kelenjar suprarenal janin juga memegang 

peranan dalam terjadinya persalinan pda janin anancepalus 

kehamilan lebih lama dari biasanya (Mutmainnah, dkk., 2017: 5-

6).  

3. Tahap-Tahap Persalinan 

Tahap-tahap persalinan dibagi menjadi 4 kala yaitu: 

a. Kala I (Kala Pembukaan) 

Kala I disebut juga kala pembukaan yang berlangsung 

antara pemubukaan 0 sampai dengan pembukaan lengkap (10 

cm). Pada permulaan his, kala pembukaan berlangsung tidak 

begitu kuat sehingga pasien masih dapat berjalan-jalan. 

Kala pembukaan dibagi atas 2 fase yaitu : 

1) Fase Laten 

Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan 

dan pembukaan serviks secara bertahap. Fase laten 

berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat 

sampai dengan pembukaan mencapai ukuran diameter 3 cm. 
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2) Fase Aktif 

Fase ini berlangsung selama 6 jam, dan dibagi atas 3 sub fase: 

a) Fase akselerasi : Dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm 

menjadi 4 cm. 

b) Fase dilatasi maksimal : Dalam waktu 2 jam pembukaan 

berlangsung sangat cepat, dari 4 cm sampai dengan 9 cm. 

c) Fase dilatasi : Pembukaan menjadi lambat sekali, dalam 

waktu 2 jam pembukaan  berubah menjadi pembukaan 

lengkap. 

b. Kala II Atau Pengeluaran Janin 

Pada pengeluaran janin, his semakin kuat dengan interval 2 

sampai 3 menit dengan durasi 50 sampai 100 detik. Menjelang 

akhir kala I, ketuban pecah yang ditandai dengan pengeluaran 

cairan secara mendadak. Ketuban pecah pada pembukaan 

merupakan pendeteksi lengkap diikuti keinginan mengejan karena 

fleksus frankenhauser tertekan. Kedua kekuatan, his dan 

mengejan lebih mendorong kepala bayi sehingga kepala bayi 

membuka pintu, subocciput bertindak sebagai hipomoglion 

berturut-turut dari dahi, muka, dagu yang melewati perineum. 

Kepala lahir seluruhnya dan diikuti seluruh badan janin. Kala II 

pada primi berlangsung 2 jam dan pada multi 1 jam. 
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c. Kala III Atau Pengeluaran Urin 

Setelah bayi lahir, kontraksi uterus berhenti sekitar 5 

sampai 10 menit. Melalui kelahiran bayi, plasenta sudah mulai 

terlepas pada lapisan Nitabisch karena retraksi otot rahim. 

Dimulai segera setelah bayi lahir sampai plasenta lahir, yang 

berlangsung tidak lebih dari 30 menit. 

d. Kala IV 

Kala IV dimaksudkan untuk melakukan observasi karena 

perdarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. 

Observasi yang dilakukan adalah tingkat kesadaran, pemeriksaan 

tanda-tanda vital, tekanan darah, pernafasan kontraksi uterus, dan 

perdarahan (Mutmainnah, dkk., 2017: 7-12). 

4. Tanda-Tanda Persalinan 

Memasuki proses persalinan terdapat beberapa tanda-tanda yang 

dirasakan oleh ibu dan dilihat oleh bidan melalui pemeriksaan. Tanda-tanda 

persalinan tersebut antara lain: 

a. Kekuatan his semakin sering terjadi dan teratur dengan jarak 

kontraksi yang semakin pendek 

b. Pengeluaran lendir bercampur darah 

c. Dapat disertai dengan ketuban pecah dini 

d. Pada pemeriksaan dalam, dijumpai perubahan servix dan 

pembukaan sudah ada (Walyani & Purwoasstuti, 2015: 7-11). 
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5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses terjadinya 

persalinan: 

a. Kekuatan (Power)  

Power adalah kekuatan yang mendorong janin keluar. 

Kekuatan tersebut meliputi his, kontraksi otot-otot perut, 

kontraksi diafragma, dana aksi dari ligamen. 

1) His  

His adalah gelombang kontraksi ritmis otot polos dinding 

uterus yang di mulai dari daerah fundus uteri dimana tuba 

falopi memasuki dinding uterus, awal gelombang tersebut 

didapat dari “pacemaker” yang terdapat dari dinding uterus 

daerah tersebut. 

2) Tenaga mengejan (Walyani & Purwoasstuti, 2015). 

b. Faktor Penumpang (passenger) 

Penumpang dalam persalinan adalah janin dan plasenta 

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai janin adalah ukuran 

kepala janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin. Sedangkan 

yang perlu diperhatikan pada plasenta adalah letak, besar dan 

luasnya.   

c. Jalan Lahir (Passage) 

Jalan lahir terbagi atas dua, yaitu jalan lahir keras dan jalan 

lahir lunak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari jalan lahir keras 
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adalah ukuran dan bentuk tulang panggul,. Sedangkan, yang perlu 

diperhatikan pada jalan lahir lunak adalah segmen bawah uterus 

yang dapat meregang, serviks, otot dasar panggul, vagina, dan 

introitus vagina (Sondakh, 2013: 4). 

d. Psikis Ibu 

Penerimaan klien atas jalannya perawatan antenatal 

(petunjuk dan persiapan untuk menghadapi persalinan), 

kemampuan klien untuk bekerja sama dengan penolong, dan 

adaptasi terhadap rasa nyeri persalinan. 

e. Penolong 

Meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, 

kesabaran, pengertiannya dalam menghadapi klien baik primipara 

dan multipara (Walyani dan Purwoastuti, 2015: 13). 

B. Tinjauan Islam Tentang Persalinan 

Persalinan adalah suatu proses yang fisiologi, dimana terjadi 

pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang dapat hidup diluar 

kandungan dimulai dengan adanya kontraksi uterus, penipisan dan 

pembukaan serviks, kelahiran bayi dan plasenta melalui jalan lahir atau 

melalui jalan lain (abdomen), dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan  

ibu sendiri) (Widiastini, 2018: 1). 
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Firman Allah dalam QS. Ar- Ra’d/13: 8   sebagai berikut : 

ُ ٱ ğĬ    ŖُžِŤَĻ ĵŲََو ٰƳَŵ
ُ
Ġȁُ Ůُųِۡ أ

َ
ƕ ĵŲَ űَُŰšۡȬَمُ ٱĵńَۡر

َ ۡ
Ɓ   ُهŉَŶŠِ ٍء ۡƾَ ĠȤَُدَادُۚ وŌَۡĻ ĵŲََۥو  

  ŉَŪۡųِِķ̉ارٍ 

 

Terjemahnya : 

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan 
kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan 
segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya” (QS. Ar-Ra’d : 8). 

 

Ayat ini menyatakan: Dan sebagaimana Allah mengetahui janin yang 

dikandung oleh setiap wanita dalam rahimnya. Allah mengetahui segala 

sesuatu yang terjadi dalam kandungan. Sehingga tidak seorang pun yang telah 

telah ditetapkan berumur Panjang, kecuali telah ditetapkan Allah lebih dahulu 

dan tertulis di Lohmahfuz, tidak akan betambah dan tidak akan berkurang 

(Shihab, 2002: 672). 

Dari ayat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketidaknormalan 

yang terjadi dalam persalinan sudah diketahui dan ditetapkan oleh Allah swt 

yang merupakan sebagai tanda kuasa-Nya. 
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Mengingat akan pengorbanan seorang ibu saat dikandung dan 

dilahirkan sangatlah membuat kita semakin ingin berbakti kepada orang tua. 

Seperti firman Allah swt. dalam QS. Luqman/31: 14, sebagai berikut : 

عَامَيۡنِ   فيِ  لهُُۥ  وَفِصَٰ وَهۡنٖ  عَلىَٰ  وَهۡنًا  هُۥ  أمُُّ حَمَلَتۡهُ  لِديَۡهِ  بِوَٰ نَ  نسَٰ ٱلإِۡ يۡنَا  وَوَصَّ

لِديَۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ      ١٤أنَِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰ

 

 

Terjemahnya : 

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 
orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 
lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 
kepada-Kulah kembalimu” (QS.Luqman/31: 14). 

 

Asbabun Nuzul ayat di atas 

Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad saw. 

Hijrah ke Madinah , semua ayat-ayatnya Makiyah. Ayat 13 dan 14 surat 

Luqman turun sepaket dengan ayat sebelum dan sesudahnya, yakni ayat 12 

dan 15 tentang kisah Luqman. Kisah ini diawali dengan pendahuluan yang 

termakjub pada ayat ke-12. Pada ayat tersebut dijelaskan profil Luqman yang 

diberikan hikmah dan dengan hikmah tersebut ia dapat mengajarkan langkah-

langkah agar mampu bersyukur. Jika orang beryukur maka keuntungannya 

untuk dirinya sendiri, sedangkan siapa yang kufur, Allah swt. pun tidak rugi. 
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Ayat berikutnya merupakan rincian atau langkah-langkah penananaman 

hikmah agar menjadi hamba yang bersyukur. Ayat 13 -14 merupakan sisipan 

atau jumlah i’tiradiyyah ditengah kisah Luqman. 

Para mufassir sepakat diantaranya Ibnu Katsir, al-Maraghi dan 

Wahbah Zuhaily- bahwa ayat ini turun pada kisah Sa’ad bin Abi Waqash 

dengan ibunya. Dalam kasus tersebut Ibu Sa’ad bin Abi Waqash yang 

bernama Hamnah binti Abi Sufyan menolak keputusan anaknya untuk masuk 

Islam. Dan Hamnah mengatakan “Wahai Sa’ad telah sampai informasi 

kepadaku bahwa engkau telah condong (kepada agama Muhammad). Demi 

Allah swt. aku tidak akan berteduh  dari teriknya matahari dan angin yang 

berhembus, aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari 

Muhammad saw. dan kembali kepada agamamu sebelumnya.” 

Sa’ad adalah anak lelaki yang paling dicintainya tetapi Sa’ad enggan 

untuk itu, dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak 

makan, minum serta tidak berteduh sehingga Sa’ad pun 

mengkhawatirkannya. Lalu Sa’ad datang menemui Nabi Muhammad saw. 

dan mengadukan sikap ibunya kepadanya maka turunlah ayat ini.  

Diriwayatkan pula oleh Abu Sa’ad bin Abu Bakar al Ghazi berkata 

bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan 

berkata bahwa Abu Ya’la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu 

Khutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa al Hasan bin Musa 

telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami 
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dan berkata bahwa Samak bin Harb telah memberitahu kami dan berkata 

bahwa Mus’ab bin Sa’ad bin Abi Waqash dari ayahnya berkata, “Ayat ini 

turun tentang diriku.” Lalu dia berkata, “Ibu S’ad telah bersumpah untuk 

tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya (Sa’ad) mengingkari agama 

(Islam). Dia tidak makan dan minum, ibu berada dalam keadaan seperti itu 

selama tiga hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman 

Allah swt. : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu bapaknya.” (HR. Muslim dari Abu Khutsaimah). 

Ayat diatas dan ayat berikutnya Allah swt. sisipkan Al-Qur’an untuk 

menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua 

menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah swt., dan 

memang, Al-Qur’an sering kali menggandengkan perintah menyembah Allah 

swt dan berbakti kepada kedua orang tua. 

Thahir Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa jika kita menyatakan bahwa 

Luqman bukan seorang Nabi, ayat ini adalah sisipan yang sengaja diletakkan 

setelah wasiat Luqman yang lalu tentang keharusan mengesakan Allah swt 

dan mensyukuri-Nya. Dengan sisipan ini, Allah swt. menggambarkan bahwa 

betapa Dia sejak dini telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hamba-Nya 

dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan 

demikian, anugerah ini mencakup Luqman sebagai ganjaran atas perhatiannya 

memulai nasihatnya kepada anaknya agar memperhatikan hak Allah swt., 

jangan sampai dipersekutukan. Disini, Allah swt menunjukkan bahwa Dia 

bersegera mendahului siapapun untuk memberi anugerah kebajikan terhadap 



20 
 

 
 

siapa yang memberi perhatian terhadap hak-Nya. Pendapat ini dikuatkan oleh 

disandingkannya perintah bersyukur kepada Allah swt. dengan penghormatan  

kepada kedua orang tua (Shihab, 2009: 299-201). 

Kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara langsung 

atau tidak, yang jelas ayat di atas bagaikan menyatakan: Dan Kami wasiatkan, 

yakni berpesan dengan amat kukuh, kepada semua manusia menyangkut 

kedua orang ibu bapaknya, pesan ini disebabkan karena ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni 

kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu, dia 

melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan 

menyusakannya setiap saat, bahkan di tengah malam ketika saat manusia lain 

tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyapihnya di dalam dua 

tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak. 

Dan wasiat untuk bersyukur kepada Allah swt. karena Allah swt yang 

menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana kebahagian kamu, dan 

bersyukur pulalah kepada dua orang ibu bapak karena mereka yang dijadikan 

perantara kehadiran kita di atas bumi ini. Kesyukuran ini mutlak dilakukan 

karena hanya kepada Allah kita akan kembali dan semua untuk dipertanggung 

jawabkan (Shihab, 2009: 299-201). 
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C. Tinjauan Khusus Tentang Ketuban Pecah Dini 

1. Pengertian 

Ketuban pecah dini (KPD) adalah keadaan pecahnya selaput ketuban 

sebelum persalinan atau dimulainya tanda inpartu (Kemenkes, 2013: 122) 

KPD adalah kelainan kehamilan di mana ketuban yang seharusnya 

pecah dan keluar karena kontraksi rahim menjelang persalinan justru pecah 

sebelum saat persalinan tiba (A. M. Pratiwi dan Fatimah, 2019: 167). 

KPD adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan atau 

sebelum inpartu (Nugroho, 2012: 150). 

2. Patofisiologi  

KPD biasanya terjadi karena berkurangnya kekuatan membran atau 

penambahan tekanan intrauteri ataupun oleh sebab kedua-duanya. 

Kemungkinan tekanan intrauteri yang kuat adalah penyebab independen dari 

KPD dan selaput yang tidak kuat akibat kurangnya jaringan ikat dan 

vaskularisasi akan mudah pecah dengan mengeluarkan air ketuban (D & Dwi, 

2013: 255). 

3. Etiologi  

Penyebab KPD masih belum diketahui dan tidak dapat ditentukan 

secara pasti. Beberapa laporan menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan 

erat dengan KPD, namun faktor-faktor mana yang lebih berperan sulit 

diketahui. 
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Yang menjadi faktor predisposisinya adalah: 

a. Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban maupun 

asenderen dari vagina atau infeksi pada cairan ketuban bisa 

menyebabkan terjadi KPD, servik yang inkompetensia, kanalis 

servikalis yang selalu terbuka oleh karena kelainan pada servik 

uteri. 

b. Tekanan intrauterin yang meninggi atau meningkat secara 

berlebihan (overdistensi uterus) misalnya trauma, hidramnion, 

gamelli. 

c. Kelainan letak, misalnya sungsang, sehingga tidak ada bagian 

terendah yang menutupi pintu atas panggul (PAP) yang dapat 

menghalangi tekanan terhadap membran bagian bawah. 

d. Keadaan sosial ekonomi. 

e. Faktor lain :  

1) Faktor golongan darah, akibat golongan darah ibu dan anak 

yang tidak sesuai dapat menimbulkan kelemahan bawaan. 

2) Faktor disproporsi antar kepala  janin dan panggul ibu. 

3) Faktor multi graviditas, merokok dan perdarahan anterpartum. 

4) Defisiensi gizi dari tembaga atau asam askorbat (Vitamin C) 

(Nugroho, 2012: 150-151). 

f.  Fisiologi selaput amnion / ketuban yang abnormal 

g. Infeksi vagina / serviks 

h. Distensi uteri 
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i. Stress maternal 

j. Stress fetal 

k. Serviks yang pendek 

l. Prosedur medis (Marmi, dkk, 2016: 104). 

4. Faktor Risiko 

KPD merupakan salah satu penyebab komplikasi kehamilan yang 

ditakutkan oleh tenaga medis. KPD berisiko bayi lahir secara prematur. KPD 

didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban dibawah 37 minggu usia 

kehamilan. Peluang KPD dilaporkan sekitar 3% dari populasi wanita hamil. 

Penyebab sesungguhnya belum diketahui secara pasti, namun ada dugaan 

bahwa infeksi dan peradangan selaput korion merupakan salah satu penyebab 

kolagen yang menyusun dinding  ketubah pecah. Akibatnya, berisiko 

meningkatkan kesakitan pada bayi dan ibu, seperti gangguan sistim 

pernafasan, infeksi serius, prolapse tali pusat plasenta terlepas, bahkan sampai 

kematian bayi (Andalas, 2014: 16-17). 

Sementara itu, umur ibu yang mengalami kejadian KPD banyak 

terjadi pada umur <20-35> tahun dibandingkan dengan umur 20 tahun dan 35 

tahun (Legawati & Riyanti, 2018). 

Pemeriksaan sederhana yang  bisa dilakukan untuk menetukan apakah 

cairan tersebut berasal dari ketuban pecah atau bukan adalah dengan melihat 

langsung menggunakan bantuan speculum, alat untuk memeriksa mulut 

rahim. Bila mungkin, dapat juga diminta ibu hamil untuk batuk, yang berefek 

keluar cairan ketuban secara tiba-tiba dari mulut rahim. Secara laboratorik, 
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cairan ketuban tersebut bisa ditentukan dengan tes kertas nitrazin atau lebih 

dikenal dengan kertas lakmus. Warna kertas lakmus akan berubah menjadi 

biru bila cairan ketuban dan pemeriksaan dengan cara ini  bisa dilakukan 

sendiri (Andalas, 2014: 16-17). 

5. Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban 

merembes melalui vagina. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti 

bau amoniak, mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes, dengan 

ciri pucat dan bergaris warna darah. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering 

karena terus diproduksi sampai kelahiran. Tetapi, bila anda duduk atau 

berdiri, kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya “mengganjal” 

atau “menyumbat” keboncoran. Sementara itu, demam, bercak vagina yang 

banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-

tanda infeksi yang terjadi (Nugroho, 2012: 152). 

6. Komplikasi 

Komplikasi paling sering terjadi pada KPD sebelum usia kehamilan 

37 minggu adalah sindrom distress pernapasan/ sindroma gawat nafas bagi 

bayi, yang terjadi pada 10-40% bayi baru lahir. Risiko infeksi meningkat 

pada kejadian KPD. Semua ibu hamil dengan KPD prematur sebaiknya 

dievaluasi untuk kemungkinan terjadinya korioamnionitis (radang pada 

korion dan amnion). Selain itu kejadian prolapse atau keluarnya tali pusar 

dapat terjadi pada KPD (D dan DWI, 2013 : 250). 
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Infeksi intrapartum ascendens dari vagina ke intrauterine. Pada 

ketuban pecah 6 jam, resiko infeksi meningkat 1 kali. Ketuban pecah 24 jam, 

resiko infeksi meningkat sampai 2 kali lipat (D dan Dwi, 2013: 257). 

7. Penatalaksanaan 

Adapun penatalaksanaannya:  

a. Konservatif  

Penanganan secara konservatif yaitu:  

1) Rawat di rumah sakit.  

2) Beri antibiotik: bila ketuban pecah > 6 jam berupa: Ampisilin 

4x500 mg atau gentamycin 1x 80 mg.  

3) Umur kehamilan < 32-34 minggu: dirawat selama air ketuban 

masih keluar atau sampai air ketuban tidak keluar lagi.  

4) Bila usia kehamilan 32-34 minggu, masih keluar air ketuban, 

maka usia kehamilan 35 minggu dipertimbangkan untuk 

terminasi kehamilan (hal ini sangat tergantung pada kemampuan 

keperawatan bayi prematur).  

5) Nilai tanda-tanda infeksi (suhu, leukosit, tanda-tanda infeksi 

intra uterine).  

6) Pada usia kehamilan 32-34 minggu, berikan steroid untuk 

memacu kematangan paru-paru janin. 
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b. Aktif  

Penanganan secara aktif yaitu:  

1) Kehamilan > 35 minggu: induksi oksitosin, bila gagal dilakukan 

seksio sesarea. Cara induksi: 1 ampul syntocinon dalam dektrosa 

5 %, dimulai 4 tetes sampai maksimum 40 tetes/ menit. 

2) Pada keadaan CPD, letak lintang dilakukan secsio sesarea. 

3) Bila ada tanda infeksi: beri antibiotika dosis tinggi dan 

persalinan diakhiri (Nugroho, 2012: 155) 

D. Teori Manajemen Kebidanan Berdasarkan Kasus Persalinan Dengan 

Ketuban Pecah Dini Disertai Infeksi Intrapartum 

1. Pengertian Manajemen Kebidanan 

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka berpikir yang 

digunakan oleh bidan 

 dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis 

mulai dari pengumpulan data, analis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi (Yulifah & Surachmindari, 2014: 126). 

Manajemen kebidanan adalah proses manajemen memberi suatu 

metode pengaturan/ pengorganisasian pikiran dan tindakan dalam suatu 

urutan yang logis dan menguntungkan baik pasien maupun ptugas kesehatan  

(Handajani, 2010: 4). 
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a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar) 

Pada langkah ini, dilakukan pengkajian dengan 

mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi 

keadaan klien secara lengkap. Pada kasus KPD dengan Infeksi 

Intrapartum, data yang perlu untuk dikumpulkan data subjektif 

yang terdiri dari alasan kunjungan, riwayat keluhan utama, riwayat 

perkawinan, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan lalu, 

riwayat keluarga, riwayat haid, riwayat obstetrik dan ginekologi, 

riwayat seksual, riwayat KB (Yulifah dan Surachmindari, 2014 : 

127). 

Selain itu, data objektif meliputi pemeriksaan umum, 

pengukuran tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik khusus, 

pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, 

pemeriksaan rontgen, pemeriksaan USG.  Pada langkah ini 

dikumpulkan semua informasi yang akurat dari sumber yang 

berkaitan dengan kondisi klien (Yulifah & Surachmindari, 2014: 

127-131). 

Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban 

merembes melalui vagina. Aroma air ketuban berbau amis dan 

tidak seperti bau amoniak, mungkin cairan tersebut masih 

merembes atau menetes, dengan ciri pucat dan bergaris warna 

darah. Cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena terus 

diproduksi sampai kelahiran. Tetapi, bila anda duduk atau berdiri, 
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kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya “mengganjal” 

atau “menyumbat” keboncoran. Sementara itu, demam, bercak 

vagina yang banyak, nyeri perut, denyut jantung janin bertambah 

cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi (Nugroho, 2012: 

152). 

Infeksi yang terjadi secara langsung pada selaput ketuban 

maupun asenderen dari vagina atau infeksi pada cairan ketuban 

bisa menyebabkan terjadi KPD, servik yang inkompetensia, kanalis 

servikalis yang selalu terbuka oleh karena kelainan pada servik 

uteri. Tekanan intrauterin yang meninggi atau meningkat secara 

berlebihan (overdistensi uterus) misalnya trauma, hidramnion, 

gamelli. Kelainan letak, misalnya sungsang, sehingga tidak ada 

bagian terendah yang menutupi pintu atas panggul (PAP) yang 

dapat menghalangi tekanan terhadap membran bagian bawah. 

Keadaan sosial ekonomi (Nugroho, 2012: 150-151). 

Faktor lain seperti faktor golongan darah, akibat golongan 

darah ibu dan anak yang tidak sesuai dapat menimbulkan 

kelemahan bawaan. Faktor disproporsi antar kepala  janin dan 

panggul ibu. Faktor multi graviditas, merokok dan perdarahan 

anterpartum. Defisiensi gizi dari tembaga atau asam askorbat 

(Vitamin C) (Nugroho, 2012). Fisiologi selaput amnion / ketuban 

yang abnormal, infeksi vagina / serviks, distensi uteri, stress 
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maternal, stress fetal, serviks yang pendek, prosedur medis 

(Marmi, dkk, 2016: 104). 

Faktor risiko yang terjadi KPD yaitu ada dugaan bahwa 

infeksi dan peradangan selaput korion merupakan penyebab KPD. 

Akibatnya, berisiko meningkatkan kesakitan pada bayi dan ibu, 

seperti gangguan sistim pernafasan, infeksi serius, prolapse tali 

pusat plasenta terlepas, bahkan sampai kematian bayi. Pemeriksaan 

sederhana yang  bisa dilakukan untuk menetukan apakah cairan 

tersebut berasal dari ketuban pecah atau bukan adalah dengan 

melihat langsung menggunakan bantuan speculum, alat untuk 

memeriksa mulut rahim (Andalas, 2014: 16-17). 

Bila mungkin, dapat juga diminta ibu hamil untuk batuk, 

yang berefek keluar cairan ketuban secara tiba-tiba dari mulut 

rahim. Secara laboratorik, cairan ketuban tersebut bisa ditentukan 

dengan tes kertas nitrazin atau lebih dikenal dengan kertas lakmus. 

Warna kertas lakmus akan berubah menjadi biru bila cairan 

ketuban dan pemeriksaan dengan cara ini  bisa dilakukan sendiri 

(Andalas, 2014: 16-17). 

b. Langkah II (Interpretasi Data Dasar) 

Pada langkah ini dilakukan yang benar terhadap diagnosa 

atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interprestasi yang 

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

sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan 
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diagnosa dan masalah yang spesifik (Yulifah & Surachmindari, 

2014: 131-132). 

Ibu dapat didiagnosa KPD dengan infeksi apabila : tanda 

yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui 

vagina. Aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau 

amoniak, mungkin cairan tersebut masih merembes atau menetes, 

dengan ciri pucat dan bergaris warna darah. Cairan ini tidak akan 

berhenti atau kering karena terus diproduksi sampai kelahiran.  

Tetapi, bila anda duduk atau berdiri, kepala janin yang sudah 

terletak di bawah biasanya “mengganjal” atau “menyumbat” 

keboncoran. Sementara itu, demam, bercak vagina yang banyak, 

nyeri perut, denyut jantung janin bertambah cepat merupakan 

tanda-tanda infeksi yang terjadi (Nugroho, 2012: 152). 

c. Langkah III ( Identifikasi Diagnosa Atau Masalah Potensial) 

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah potensial 

atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/ masalah yang 

sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila 

memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, 

bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/ masalah 

potensial ini benar-benar terjadi. Langkah ini penting sekali dalam 

melakukan asuhan yang aman (Yulifah dan Surachmindari, 2013: 

133). 
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Tujuan dari langkah ketiga ini adalah untuk mengantisipasi 

semua kemungkinan yang dapat muncul. Pada langkah ini, bidan 

mengidentifikasi diagnosa dan masalah potensial berdasarkan 

diagnosa dan masalah yang sudah teridentifikasi atau diagnosa dan 

masalah aktual (Yulifah dan Surachmindari, 2013: 133). 

Diagnosa potensial yang mungkin terjadi pada ibu yaitu 

infeksi intrapartal/ dalam persalinan, infeksi puerperalis/ masa 

nifas, dry labour/ partus lama, perdarahan post partum, 

meningkatnya tindakan operatif obstetric (khususnya SC), 

morbiditas dan mortalitas maternal. Sedangkan masalah potensial 

yang terjadi pada janin yaitu prematuritas (respiratory distress 

syndrome, hypothermia, neonatal feeding problem, retinopathy of 

premturit, intraventricular hemorrhage, necroticing enterecolitis, 

brain disorder (and risk of cerebral palsy, hyperbilirubinemia, 

anemia, sepsis), prolaps funiculli/ penurunan tali pusat, hipoksia 

dan asfiksia sekunder (kompresi tali pusat, prolaps uteri, dry 

labour/ partus lama, APGAR score rendah, ensefalopaty, cerebral 

palsy, perdarahan intracranial, renal failure, respiratory distress), 

dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hipoplasia paru, 

deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), 

morbiditas dan mortalitas perinatal (Marni, dkk, 2016: 105-106). 

Pada langkah ini, bidan dituntut untuk mampu 

mengantisipasi masalah potensial tidak hanya merumuskan 
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masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan 

tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosa potensial tidak 

terjadi. Dengan demikian, langkah ini benar merupakan langkah 

yang bersifat antsipasi yang rasional/ logis. Kaji ulang diagnosa 

atau masalah potensial yang diidentifikasi sudah tepat (Yulifah & 

Surachmindari, 2014: 133). 

d. Langkah IV (Menetapkan Kebutuhan Terhadap Tindakan Segera) 

Tindakan segera merupakan tindakan yang dibutuhkan oleh 

klien dan belum teridentifiksi dalam diagnosa dan masalah yang 

didapatkan dengan melakukan analisis data. Pada langkah ini, 

bidan menetapkan kebutuhan terhadap  tindakan segera, melakukan 

konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan 

kondisi klien. Setelah itu mengidentifikasi perlunya tindakan 

segera oleh bidan atau dokter dan/ untuk dikonsultasikan atau 

ditangani Bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai 

dengan kondisi klien (Yulifah & Surachmindari, 2014: 134). 

Penanganan secara konservatif yaitu:  

1) Rawat di rumah sakit.  

2) Beri antibiotik: bila ketuban pecah > 6 jam berupa: Ampisilin 

4x500 mg atau gentamycin 1x 80 mg.  

3) Umur kehamilan < 32-34 minggu: dirawat selama air ketuban 

masih keluar atau sampai air ketuban tidak keluar lagi.  
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4) Bila usia kehamilan 32-34 minggu, masih keluar air ketuban, maka 

usia kehamilan 35 minggu dipertimbangkan untuk terminasi 

kehamilan (hal ini sangat tergantung pada kemampuan 

keperawatan bayi prematur).  

5) Nilai tanda-tanda infeksi (suhu, leukosit, tanda-tanda infeksi intra 

uterine).  

6) Pada usia kehamilan 32-34 minggu, berikan steroid untuk memacu 

kematangan paru-paru janin. 

Penanganan secara aktif yaitu :  

1) Kehamilan > 35 minggu: induksi oksitosin, bila gagal dilakukan 

seksio sesarea. Cara induksi: 1 ampul syntocinon dalam dektrosa 5 

%, dimulai 4 tetes sampai maksimum 40 tetes/ menit. 

2) Pada keadaan CPD, letak lintang dilakukan secsio sesarea. 

3) Bila ada tanda infeksi: beri antibiotika dosis tinggi dan persalinan 

diakhiri (Nugroho, 2012: 155). 

e. Langkah V (Perencanaan) 

Perencanaan merupakan rencana asuhan yang menyeluruh 

tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi 

klien yang atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga dari 

kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut (Yulifah & 

Surachmindari, 2014: 134). 

Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan 

menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan 
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pengetahuan dan teori yang terbaru, serta sesuai dengan asumsi 

tentang apa yang akan dilakukan klien (Yulifah & Surachmindari, 

2014: 135). 

Asuhan yang diberikan pada ibu yaitu observasi KU, TTV, 

kemajuan persalinan, observasi DJJ dan His tiap 1 jam, lakukan 

kolaborasi dengan dokter, lakukan inform consent atas tindakan 

yang akan dilakukan, pasang infus RL 8 tpm + drip oxytocin 1/2 

CC, hadirkan suami atau keluarga untuk memberikan dukungan 

normal, anjurkan ibu berkemih jika kandung kemih terasa penuh, 

observasi pengeluaran pervaginaman, jelaskan pada ibu tentang 

keadaan diri dan janinnya, ajari ibu untuk menarik nafas panjang 

apabila ada his, minta ibu untuk tidak meneran sebelum 

pembukaan lengkap,  beri ibu dukungan emosional  (D dan Dwi, 

2013: 275). 

f. Langkah VI (Pelaksanaan) 

Perencanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh 

seperti yang telah diuraikan pada langkah sebelumnya 

dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan  ini dapat 

dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau 

anggota tim lainnya (Yulifah & Surachmindari, 2014: 135). 

Mengobservasi KU, TTV, kemajuan persalinan 

mengobservasi Djj dan His 1 tiap 1 jam, lakukan kaloborasi 

dengan dokter, melakukan inform consent atas tindakan yang akan 



35 
 

 
 

dilakukan, memasang infus RL 8 tpm + drip oxytocin 
½

  CC, 

menghadirkan suami atau keluarga untuk memberikan 

dukungan moral, menganjurkan ibu untuk berkemih jika kandung 

kemih terasa pennuh, mengobservasi pengeluaran pervaginam, 

menjelaskan pada ibu tentang keadaan diri dan janinnya, mengajari 

ibu untuk menarik nafas panjang saat ada his, minta ibu untuk tidak 

meneran sebelum pembukaan lengkap, memberi ibu dukungan 

emosional (D dan Dwi, 2013: 275-276). 

g. Langkah VII (Evaluasi) 

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang 

kita berikan kepada pasien, dilakukan evaluasi keefektifan asuhan 

yang telah diberikan. Hasil yang diharapkan dari manajemen 

kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD adalah dapat dilakukan 

partus secara spontan, komplikasi akibat tindakan medik dapat 

diatasi serta ibu dan janin dalam kedaan baik dan sehat. Evaluasi 

dilakukan untuk mengkaji ulang aspek asuhan yang efektif dan 

tidak efektif (Yulifah & Surachmindari, 2014: 135-136). 

2. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP 

Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan 

melalui proses berpikir sistematis, didokumentasikan dalam bentuk SOAP. 

a. S (Subjektif) menggambarkan pendokumentasikan hasil 

pengumpulan data klien melalui anamnesis (langkah I Varney). 
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b. O (Objektif) menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan 

fisik klien, hasil laboratorium dan uji pemeriksaan fisik klien, hasil 

laboratorium dan uji diagnosa lain yang dirumuskan dalam data 

fokus untuk mendukung asuhan (langkah I Varney). 

c. A (Pengkajian/Assesment) menggambarkan pendokumentasian 

hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam 

suatu identifikasi: 

1) Diagnosa/ masalah 

2) Antisipasi diagnosa/ masalah potensial 

3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/ konsultasi/ 

kolaborasi dan atau rujukan (langkah II, III dan IV Varney). 

d. P (Planning) menggambarkan pendokumentasian tindakan dan 

evaluasi perencanaan berdasarkan assessment (langkah V, VI, dan 

VII Verney) (Yulifah & Surachmindari, 2014: 136). 
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BAB III 

TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING 

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar 

Mengumpulkan semua referensi yang akurat berkaitan dengan kondisi pasien ibu dengan KPD, sehingga dapat ditentukan intrepetasi yang 

benar sesuai dengan referensi yang didapatkan. 

 Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi dengan Ketuban Pecah Dini disertai Infeksi Intrapartum 
 

No. Judul Referensi 
Oleh 

(sebutkan 
nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 
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1 Hubungan Umur 
Ibu Dengan 
Kejadian 
Ketuban Pecah 
Dini Di RSUD 
Ambarawa 

Ruth Canaya Br 
Sihotang, Fitria 
Primi astuti, 
Yulia Nur 
Khayati 

2015 Umur ibu yang < 20 tahun, 
termasuk umur terlalu muda 
dengan keadaan uterus yang 
kurang matur untuk melahirkan 
sehingga rentan mengalami 
ketuban pecah dini. Sedangkan 
umur > 35 tahun tergolong 
umur yang terlalu tua untuk 
melahirkan khususnya pada ibu 
primi (tua) dan berisiko tinggi 
mengalami ketuban pecah dini 

Ada hubungan signifikan 
umur sebagai salah satu 
faktor terjadinya ketuban 
pecah dini (KPD).  

Jenis penelitian 
yang digunakan 
adalah analitik 
korelasi dengan 
menggunakan 
pendekatan cross 
sectional.  
variabel 
independennya 
adalah umur dan 
variabel 
dependennya 
adalah kejadian 
ketuban pecah 
dini. 

Respoden 
yang 
digunakan 
adalah 388 
orang. 

Hasil penelitian 
ini serupa dengan 
hasil penelitian 
yang dilakukan 
oleh   Wira 
Meiriza dan 
Athica Oviana   
yaitu Umur ibu 
yang < 20 tahun 
termasuk umur 
terlalu muda 
dengan keadaan 
uterus kurang 
matur untuk 
melahirkan 
sedangkan umur 
> 35 tahun 
tergolong umur 
yang terlalu tua 
untuk melahirkan 
sehingga rentan 
mengalami KPD. 
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2 Hubungan 
Paritas dengan 
Kejadian 
Ketuban Pecah 
Dini Pada Ibu 
Bersalin Di 
RSUD 
Panembahan 
Senopati Bantul 
Yogyakarta. 

Ade Dinis 
Dovega 

2011 Faktor resiko yang 
mempengaruhi kejadian KPD 
salah satunya yaitu paritas. 
Dilihat dari kategori paritas, 
sampel terbanyak yang 
mengalami KPD mayoritas 
pada primipara. 

Terdapat hubungan yang 
signifikan antara paritas 
dengan kejadian KPD. 
mayoritas KPD terjadi pada 
primipara. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian tersebut 
menggunakan 
metode Cross 
Sectional dimana 
cara metode ini 
terbatas hanya 
dilakukan pada 
satu waktu dan 
semuanya 
dikumpulkan 
secara bersamaan. 

Sampel 
dilakukan 
dengan 
menggunakan 
purposive 
sampling 
yaitu tekniik 
penetuan 
sampel 
dengan 
pertimbangan 
tertentu. 
Kriteria 
inklusi sampel 
dipilih dari 
ibu bersalin 
dengan 
kehamilan 
tunggal, tidak 
hidramnion 
presentasi 
kepala, 
kondisi 
panggul 
normal dan 
tidak serviks 
inkompeten. 

Hasil penelitian 
ini serupa dengan 
hasil penelitian 
yang dilakukan 
oleh  Hasnia Nur 
Laili, dkk yaitu 
salah satu faktor 
KPD yaitu 
paritas yang 
mayoritas terjadi 
pada KPD. 
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3 Hubungan 
Paritas Dan 
Anemia Dengan 
Kejadian 
Ketuban Pecah 
Dini Di RSUD 
Bangkinang. 

Rahma Sri 
Dewi, Fitria 
Apriyanti, 
Elvira 
Harmia. 

2020 Anemia merupakan salah satu 
faktor predisposisi terjadinya 
KPD. Pada ibu dengan anemia, 
kadar hemoglobin sebagai 
pembawa zat besi dalam darah 
berkurang, yang 
mengakibatkan rapuhnya 
beberapa daerah dari selaput 
ketuban, sehingga terjadi 
kebocoran pada daerah 
tersebut. Sedangkan paritas 
merupakan salah satu faktor 
yang mengakibatkan KPD 
karena peningkatan paritas 
yang memungkinkan kerusakan 
serviks selama proses kelahiran 
sebelumnya. 

Paritas memiliki faktor 
risiko lebih tinggi 
terjadinya KPD. Paritas 1 
(primipara) dan paritas 
tinggi (lebih dari 3 atau 
grandemultipara) 
mempunyai angka 
kematian maternal atau 
memiliki risiko lebih 
tinggi. Lebih tinggi paritas, 
lebih tinggi kematian 
maternal dikarenakan ibu 
mengalami komplikasi 
kehamilan seperti 
terjadinya KPD. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian tersebut 
menggunakan 
metode Cross 
Sectional dimana 
cara metode ini 
terbatas hanya 
dilakukan pada 
satu waktu dan 
semuanya 
dikumpulkan 
secara bersamaan. 

Populasi 
dalam 
penelitian ini 
yaitu seluruh 
data ibu 
bersalin tahun 
2018 
sebanyak  
233 orang. 

Ada hubungan 
yang signifikan 
antara paritas dan 
anemia dengan 
KPD. 
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4 Patologi 
Kebidanan. 

Taufan 
Nugroho 

2012 KPD adalah pecahya ketuban 
sebelum waktunya melahirkan 
atau sebelum inpartu, pada 
pembukaan < 4 cm (fase laten). 
KPD preterm adalah KPD 
sebelum usia kehamilan 37 
minggu. Sedangkan KPD 
memanjang adalah KPD yang 
terjadi lebih dari 12 jam 
sebelum waktunya melahirkan. 

KPD merupakan 
komplikasi yang 
berhubungan dengan 
kehamilan kurang bulan, 
dan mempunyai kontribusi 
yang besar pada angka 
kematian perinatal pada 
bayi yang kurang bulan. 
Pengelolaan KPD pada 
kehamilan kurang dari 34 
minggu sangat komplek, 
bertujuan untuk 
menghilangkan 
kemungkinan terjadinya 
prematuris dan RDS 
(respiration distress 
syndrome), mengurangi 
resiko infeksi dan  
korioamnionitis akibat 
kejadian KPD, keluarnya 
tali pusar, dan kematian 
janin. 

Buku ini disajikan 
dengan bahasa 
yang sulit 
dimengerti. 

Penjelasan 
setiap materi 
lengkap mulai 
dari 
pengertian, 
etiologi, tanda 
dan gejala, 
diagnosa, 
pemeriksaan 
penunjang, 
komplikasi 
dan 
penatalaksana
an. 

Penjelasan materi 
pada buku ini 
sama dengan 
penjelasan materi 
pada buku Nita 
Norma dan 
Mustika Dwi  
yaitu  KPD 
merupakan 
komplikasi yang 
berhubungan 
dengan 
kehamilan 
kurang bulan, 
dan mempunyai 
kontribusi yang 
besar pada angka 
kematian 
perinatal pada 
bayi yang kurang 
bulan. Namun 
berbeda pada 
KPD yang lebih 
dari 12 jam. 
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5 Hubungan Pola 
Seksual Ibu 
Hamil dengan 
Kejadian 
Ketuban 
Pecah Dini 
(KPD) di RSUD 
DR. H. Moch. 
Ansari Saleh 
Banjarmasin 

Lisda 
Handayani, 
Rizqy Amelia, 
Eliya Sumarni 

2017 Hasil penelitian menunjukkan 
pola seksual merupakan faktor 
resiko terjadinya ketuban pecah 
dini (KPD). Ibu yang memiliki 
pola seksual tidak tepat 
berisiko mengalami KPD 
sebanyak 10 kali. Ibu hamil 
yang melakukan hubungan 
seksual saat trimester III 
dengan frekuensi berlebihan 
akan berisiko mengalami 
ketuban pecah dini karena 
sperma yang dihasilkan setiap 
kali berhubungan intim 
mengandung prostaglandin 
sehingga akan terus 
merangsang kontraksi, ini 
dengan demikian semakin 
sering berhubungan intim maka 
akan semakin besar kontraksi 
yang ditimbulkan sehingga 
berakibat pecahnya 
ketuban sebelum waktunya. 

Ada hubungan yang 
signifikan antara pola 
seksual ibu hamil dengan 
kejadian KPD. 

Dari 30 orang ibu 
bersalin yang 
mengalami KPD 
sebagian besar 
adalah ibu yang 
pola seksualnya 
tidak tepat yaitu 
sebanyak 27 
orang. 

Populasi 
adalah seluruh 
ibu 
bersalin di 
RSUD Dr. H. 
Moch Ansari 
Saleh 
Banjarmasin 
pada bulan 
April 2017 
yang 
berjumlah 400 
orang. 

Hasil penelitian 
ini serupa dengan 
hasil penelitian 
yang dilakukan 
oleh   Tuti 
Meihartati dan 
Hairiyah yaitu 
ibu hamil yang 
sering melakukan 
hubungan 
seksual akan 
mengalami KPD 
karena  sperma 
yang dihasilkan 
setiap kali 
berhubungan 
intim 
mengandung 
prostaglandin 
sehingga akan 
terus merangsang 
kontraksi. 
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6 Hubungan 
Paparan Asap 
Rokok Terhadap 
Kejadian 
Ketuban Pecah 
Dini 
di Puskesmas 
Ringinarum 
Kabupaten 
Kendal 

Rozikhan, 
Titik 
Sapartinah, 
Ana Sundari 

2020 Paparan asap rokok pada ibu 
hamil sebenarnya justru 
merugikan kesehatan ibu hamil 
dan janin yang dikandungnya. 
Berbagai kerugian tersebut 
akhirnya menyebabkan ibu 
hamil mengalami KPD karena 
asap rokok yang dihembuskan 
oleh 
perokok aktif dan terhirup oleh 
perokok 
pasif, sebanyak empat kali 
lebih banyak 
mengandung tar dan nikotin, 5 
kali lebih 
banyak mengandung karbon 
monoksida 
yaitu merupakan radikal bebas 
yang dapat 
menimbulkan kerusakan tubuh. 

Terdapat hubungan yang 
signifikan antara paparan 
asap rokok dengan KPD. 

Teknik 
pengambilan 
sampel 
menggunakan 
semua anggota 
populasi. 

Populasi 
adalah 
keseluruhan 
subyek 
penelitian. 
Populasinya 
adalah 
semua ibu 
bersalin 
dengan 
ketuban pecah 
dini di RSUD 
Dr. H 
Soewondo 
Kabupaten 
Kendal 

Hasil penelitian 
ini serupa dengan 
hasil penelitian 
yang dilakukan 
oleh  Muntoha, 
Suhartono, Nur 
Endah W yaitu  
wanita hamil 
yang terpapar 
asap rokok 
seringkali 
mengalami 
berbagai macam 
gangguan selama 
kehamilan salah 
satunya KPD. 
Karena 
mengandung tar 
yang merupakan 
radikal bebas 
yang dapat 
menimbulkan 
kerusakan tubuh.   
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7 Hubungan antara 
Riwayat Paparan 
Asap Rokok 
dengan Kejadian 
Ketuban Pecah 
Dini pada 
Ibu Hamil di 
RSUD Dr. H. 
Soewondo 
Kendal 

Muntoha, 
Suhartono, 
Nur Endah W 

2013 Wanita hamil yang terpapar 
asap rokok seringkali 
mengalami berbagai macam 
gangguan selama kehamilan 
salah satunya KPD. Hal ini 
terjadi karena kandungan tar 
dalam asap rokok merupakan 
radikal bebas 
yang akan merusak komponen 
molekul utama dari sel 
tubuh dan dapat mengganggu 
integritas sel, 
berkurangnya elastisitas 
membran, termasuk selaput 
ketuban sehingga rentan 
mengalami rupture. 

Ada hubungan yang 
bermakna antara riwayat 
paparan asap rokok dengan 
KPD. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian tersebut 
menggunakan 
metode survey 
analitik yaitu 
penelitian yang 
mencoba 
menggali 
bagaimana dan 
mengapa 
fenomena 
kesehatan itu 
terjadi. 
Kemudian 
melakukan 
analisis dinamika 
korelasi antara 
fenomena atau 
antara 
faktor resiko 
dengan faktor efek 
yang terdiri dari 
faktor-faktor yang 
berhubungan 
dengan kejadian 
ketuban pecah 
dini. 

Responden 
yang 
digunakan 
yaitu 64 
orang. Hasil 
analisis 
multivariat 
menunjukkan 
bahwa 
variable yang 
paling 
dominan 
mempengaruh
i kejadian 
KPD adalah 
paparan asap 
rokok dengan 
nilai p 0,00 
atau 
p value< 0,05, 
sehingga 
menggambark
an terdapat 
interaksi 
antara riwayat 
paparan asap 
rokok dengan 
kejadian 
KPD. 

Hasil penelitian 
ini serupa dengan 
hasil penelitian 
yang dilakukan 
oleh  Rozikhan, 
Titik Sapartinah, 
Ana Sundari 
yaitu  wanita 
hamil yang 
terpapar asap 
rokok seringkali 
mengalami 
berbagai macam 
gangguan selama 
kehamilan salah 
satunya KPD. 
Karena 
mengandung tar 
yang merupakan 
radikal bebas 
yang dapat 
menimbulkan 
kerusakan tubuh.   
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8 Hubungan 
Paritas Dengan 
Ketuban Pecah 
Dini Pada Ibu 
Bersalin. 

Hasnia Nur 
Laili, dkk. 

2018 Selaput ketuban yang 
membatasi rongga amnion 
terdiri atas amnion dan korion 
yang erat ikatannya. Lapisan 
ini terdiri atas beberapa sel 
seperti sel epitel, sel mesenkim, 
damsel trofoblas yang terikat 
dalam matriks kolagen. Selaput 
ketuban berfungsi 
menghasilkan air ketuban dan 
melindungi janin terhadap 
infeksi. Dalam keadaan normal 
selaput ketuban pecah dalam 
proses persalinan sedangkan 
ketuban pecah dini adalah 
keadaan pecahnya selaput 
ketuban sebelum persalinan. 

Ada hubungan paritas 
dengan KPD usia 
kehamilan < 37 minggu 
dan ≥ 37 minggu, dimana 
sebagain besar ibu bersalin 
mengalami KPD pada 
paritas primipara dan 
hampir seluruh 
ibu bersalin mengalami 
KPD pada usia kehamilan 
≥ 37 minggu. Hal ini dapat 
terjadi karena pada ibu 
primipara dengan usia 
kehamilan ≥ 37 minggu, 
secara fisiologis terjadi 
pembesaran uterus, 
kontraksi rahim dan 
gerakan janin sehingga 
terjadi perbuahan biokimia 
yang menyebabkan selaput 
ketuban inferior mudah 
rapuh yang diikuti 
devaskularisasi, sehingga 
dapat menyebabkan 
ketuban mudah pecah 
secara spontan sebelum 
terdapat tanda mulai 
persalinan. 

Ibu bersalin pada 
paritas primipara 
lebih banyak  
mengalami KPD 
dibandingkan  ibu 
bersalin pada 
paritas multipara. 
 

Sampel yang 
digunakan 
sebanyak 133 
orang ibu 
bersalin yang 
mengalami 
KPD pada 
usia 
kehamilan < 
37 minggu 
dan ≥ 37. 
 

Hasil penelitian 
ini serupa dengan 
hasil penelitian 
yang dilakukan 
oleh   Ade Dinis 
Dovega yaitu 
salah satu faktor 
KPD yaitu 
paritas yang 
sebagian besar 
terjadi KPD pada 
primipara. 



46 
 

 
 

9 Hubungan Umur 
Dengan Kejadian 
Ketuban Pecah 
Dini 
Di Ruang Rawat 
Inap Kebidanan 
RSUD Solok. 

Wira Meiriza 
dan Athica 
Oviana. 

2017 Adanya hubungan umur ibu 
dengan kejadian KPD 
dikarenakan pada umur 
dibawah 20 tahun, dari segi 
biologis fungsi reproduksi 
seorang wanita belum 
berkembang dengan sempurna 
untuk menerima keadaan janin 
dan segi psikis belum matang 
dalam 
menghadapi tuntutan beban 
moril, mental dan emosional. 
Sedangkan pada umur diatas 35 
tahun dan sering melahirkan, 
fungsi reproduksi seorang 
wanita sudah mengalami 
kemunduran atau degenerasi 
dibandingkan fungsi reproduksi 
normal sehingga 
kemungkinan untuk terjadinya 
komplikasi 
pasca persalinan terutama 
KPD. 

Ada hubungan antara 
faktor resiko umur ibu 
dengan terjadinya KPD 
pada ibu inpartu.  

Penelitian ini 
menggunakan 
data sekunder dan 
terbatas pada 
identifikasi pada 
faktor usia dan 
paritas ibu dan 
tidak ada 
pengontrolan pada 
faktor lain yang 
ikut berperan 
dalam kejadian 
KPD. 

Populasi 
dalam 
penelitian ini 
adalah semua 
ibu yang 
melahirkan di 
ruang 
kebidanan 
pada enam 
bulan terakhir 
yaitu 
sebanyak 668 
orang 
persalinan. 

Hasil penelitian 
ini serupa dengan 
hasil penelitian 
yang dilakukan 
oleh  Ruth 
Canaya Br 
Sihotang, Fitria 
Primi astuti, 
Yulia Nur 
Khayati yaitu 
Umur ibu yang < 
20 tahun 
termasuk umur 
terlalu muda 
dengan keadaan 
uterus kurang 
matur untuk 
melahirkan 
sedangkan umur 
> 35 tahun 
tergolong umur 
yang terlalu tua 
untuk melahirkan 
sehingga rentan 
mengalami KPD. 
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10 Hubungan 
Antara Pola 
Seksualitas 
Gravida Dengan 
Ketuban Pecah 
Dini. 

Tuti 
Meihartati dan 
Hairiyah 

2017 Ibu hamil yang melakukan 
hubungan seksual dengan 
frekuensi berlebihan akan 
berisiko mengalami ketuban 
pecah dini karena sperma yang 
dihasilkan setiap kali 
berhubungan intim 
mengandung prostaglandin 
sehingga akan terus 
merangsang kontraksi, dengan 
demikian semakin sering 
berhubungan intim maka akan 
semakin besar kontraksi yang 
ditimbulkan sehingga berakibat 
pecahnya 
ketuban sebelum waktunya. 

Ada hubungan yang 
signifikan antara pola 
seksual dengan terjadinya 
KPD pada ibu inpartu. 

Penelitian ini 
menggunakan 
desain penelitian 
analitik dengan 
metode cross 
sectional yaitu 
suatu penelitian 
untuk 
mempelajari 
dinamika korelasi 
antara factor-
faktor risiko 
dengan efek, 
artinya tiap subjek 
penelitian hanya 
diobservasi sekali 
saja 
dan pengukuran 
dilakukan 
terhadap status 
kerakter atau 
variabel subjek 
pada saat 
pemeriksaan, 
tujuan penelitian 
ini untuk 
mengamati 
hubungan antara 
faktor risiko 
dengan akibat 
yang terjadi 
berupa penyakit 
atau keadaan 
kesehatan tertentu 
dalam 
waktu yang 
bersamaan, 
ditanya 
masalahnya 
(akibat) sekaligus 
penyebabnya 
(faktor 
risiko). 

Populasi 
dalam 
penelitian ini 
adalah semua 
ibu hamil 
yang 
berkunjung 
dari bulan Juli 
sampai bulan 
Agustus 
berjumlah 564 
ibu hamil. 

Hasil penelitian 
ini serupa dengan 
hasil penelitian 
yang dilakukan 
oleh  Lisda 
Handayani, 
Rizqy Amelia, 
Eliya Sumarni 
yaitu ibu hamil 
yang sering 
melakukan 
hubungan 
seksual akan 
mengalami KPD 
karena  sperma 
yang dihasilkan 
setiap kali 
berhubungan 
intim 
mengandung 
prostaglandin 
sehingga akan 
terus merangsang 
kontraksi. 
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B. Langkah II : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Aktual 

Identifikasi diagnosis, masalah dan kebutuhan pasien dengan ketuban pecah dini disertai infeksi intrapartum berdasarkan referensi yang 

telah didapatkan.   

No. Judul Referensi 
Oleh 

(sebutkan 
nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Studi pengukuran 
PH cairan 
ketuban 

Ika Pratiwi 
dan Sri 
Rahayu 

2018 Pengukuran PH cairan ketuban 
untuk mengetahui usia 
kehamilan, kadar surfactant 
tingkat kematangan janin, 
komplikasi intrauterine seperti 
Fetal Distress dan infeksi 
intrauterine. 

Usia kehamilan adalah 
lamanya 
kehamilan mulai dari ovulasi 
sampai partus kirakira 280 
(40 minggu dan tidak lebih 
dari 300 
hari (43 minggu). Pada 
umumnya ibu dengan 
preterm lebih, cenderung 
mengalami ketuban 
pecah dini dikarenakan 
masih lemahnya 
kekuatan selaput ketuban 
yang berhubungan 
dengan perbesaran dan usia 
uterus, kontraksi 
rahim dan gerakan janin. 
Tetapi dari hasil uji 
statistic yang telah 
dilakukan, diperoleh hasil 
ibu dengan usia kehamilan 
aterm juga 
mengalami ketuban pecah 
dini. Hal ini dapat 

Sampel yang 
digunakan 
jumlahnya 
sedikit. 

Metode 
penelitian 
tersebut 
menggunakan 
me tode  
penelitian 
Retroflektif 
dengan teknik 
total sampling. 

Hasil penelitian 
ini serupa dengan 
hasil penelitian 
Ikrawanty Ayu 
W, dkk yaitu 
pada umumnya 
ibu dengan 
preterm lebih, 
cenderung 
mengalami 
ketuban 
pecah dini 
dikarenakan 
masih lemahnya 
kekuatan selaput 
ketuban. 
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disebabkan oleh Faktor lain 
seperti pola 
pekerjaan ibu hamil yang 
terlalu berat dapat 
berakibat pada kelelahan dan 
akan menyebabkan 
lemahnya korion amnion 
sehingga timbul 
ketuban pecah dini. 

2. Faktor yang 
Berhubungan 
Terhadap 
Kejadian 
Ketuban Pecah 
Dini (KPD) di 
RSIA Sitti 
Khadijah I 
Makassar. 

Ikrawanty 
Ayu W, dkk. 

2019 Kejadian ketuban pecah dini 
pada ibu hamil dipengaruhi 
oleh beberapa faktor 
diantaranya  
usia kehamilan, 
paritas, umur ibu, pekerjaan 
dimana usia 
kehamilan merupakan 280 hari 
(40 minggu atau 
9 bulan 7 hari) dihitung dari 
pertama haid terakhir. 

Ada hubungan antara usia 
kehamilan dengan ketuban 
pecah dini dimana pada 
umumnya ibu dengan 
preterm lebih, cenderung 
mengalami ketuban 
pecah dini dikarenakan 
masih lemahnya 
kekuatan selaput ketuban 
yang berhubungan 
dengan perbesaran dan usia 
uterus, kontraksi 
rahim dan gerakan janin. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian 
tersebut 
menggunakan 
metode Sectional 
Study dimana 
metode ini 
terbatas dan 
hanya dilakukan 
pada satu waktu 
dan satu kali, 
tidak ada follow 
up untuk mencari 
hubungan antara 
variabel 
independen 
(faktor risiko) 
dan variabel 
dependen (efek). 
Semuanya 
diobservasi pada 
waktu yang sama. 

Responden 
yang 
digunakan 
yaitu 275 
orang. 

Hasil penelitian 
ini serupa dengan 
hasil penelitian 
Ika Pratiwi dan 
Sri Rahayu yaitu 
pada umumnya 
ibu dengan 
preterm lebih, 
cenderung 
mengalami 
ketuban 
pecah dini 
dikarenakan 
masih lemahnya 
kekuatan selaput 
ketuban. 
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3. Asuhan 
Kebidanan 
Patologi 

Nita Norma D 
dan Mustika 
Dwi S 

2013 Dalam menegakkan diagnosa 
KPD dengan cara Anamnesa, 
inspeksi, pemeriksaan 
spekulum, pemeriksaan dalam, 
pemeriksaaan laboratorium dan 
pemeriksaan USG. 

Anamnesa dilakukan untuk 
mengetahui apakah ada 
pengeluaran cairan, 
berbau,dan belum ada 
pengeluaran lendir dan 
darah. Pada pemeriksaan 
spekulum dapat diketahui 
apakah keluar cairan atau 
tidak. Pemeriksaan dalam 
didapat cairan didalam 
vagina dan selaput ketuban 
sudah tidak ada lagi. 
Sedangkan pada 
pemeriksaan laboratorium 
akan diperiksa air ketuban 
ibu menggunakan tes 
lakmus. Selanjutnya 
pemeriksaan USG untuk 
melihat jumlah air ketuban 
yang tersisa. 

Tidak ada 
penjelasan materi 
mengenai umur 
yang rentan 
terjadi KPD. 

Diagnosa 
dilengkapi 
dengan 
pemeriksaan 
penunjang. 

Penjelasan materi 
pada buku ini 
sama dengan 
penjelasan materi 
pada buku Ketut 
Surya Negara, 
dkk yaitu 
diagnosis KPD 
ditegakkan 
dengan cara 
anamnesa pasien 
merasakan basa 
pada vagina atau 
cairan yang 
keluar, berbau, 
warna dari cairan 
dan pemeriksaan 
USG. 

 
4. 

Patologi 
Kehamilan 

Arantika 
Meidya 
Pratiwi dan 
Fatimah 

2019 KPD adalah kelainan kehamilan 
dimana ketuban yang 
seharusnya pecah dan keluar 
karena kontraksi rahim 
menjelang persalinan justru 
pecah sebelum saat persalinan 
tiba. 

Pecah ketuban dini terjadi 
ketika air ketuban yang 
belum siap  menuju 
persalinan pecah yang 
biasanya terjadi pada usia 
kehamilan 37 minggu atau 
sebelumnya. 

Penjelasan materi 
tersebut belum 
lengkap, tidak 
ada penjelasan 
mengenai 
penegakkan 
diagnosa dan 
pemeriksaan 
penunjang seperti 
pemeriksaan 
laboratorium dan 
USG. 

Materi disertai 
dengan 
penjelasan 
mengenai 
gejala yang 
terjadi pada 
ibu dengan 
KPD. 

Penjelasan materi 
pada buku ini 
sama dengan 
penjelasan materi 
pada buku 
Sarwono 
Prawirohardjo 
yaitu bila ketuban 
pecah dini terjadi 
sebelum usia 
kehamilan 37 
minggu disebut 
ketuban pecah 
dini pada 
kehamilan 
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premature. 
Namun berbeda 
dalam hal 
pemeriksaan 
menggunakan tes 
lakmus. 

5. Asuhan 
Kebidanan 
Patologi 

A.Retno Murti 
Suryaningsih 
dan Ery 
Fatmawati 

2016 Dengan menilai apakah KPD 
atau tidak, dapat dilakukan 
dengan cara melihat ada cairan 
yang keluar berisi mekonium, 
pemeriksaan inspekulo, 
pemeriksaan USG, terdapat 
infeksi genital, dan gejala 
choriomnionitis. 

Tes cairan ketuban 
dilakukan dengan cara 
kultur/gram, fetal 
fibronectin, glukosa, leukosit 
esterase dan sitokin. Normal 
pH cairan ketuban 7,0-7,5, 
dan apabila uji kertas 
lakmus/nitrazin test 
berwarna biru(basa) maka 
cairan tersebut adalah air 
ketuban. 

Tidak ada 
penjelasan materi 
mengenai umur 
yang rentan 
terjadi KPD. 

Diagnosis 
dilengkapi 
dengan tes 
valsava, tes 
nitrazin, dan 
tes fern. 

Penjelasan materi 
pada buku ini 
sama dengan 
penjelasan materi 
pada buku 
Sarwono 
Prawirohardjo 
yaitu tes cairan 
ketuban  untuk 
mengetahui 
cairan tersebut air 
ketuban atau 
tidak. 

6. Patologi 
Kebidanan 

Taufan 
Nugroho 

2012 Menegakkan diagnosis KPD 
dapat dilakukan dengan 
anamnesa, inspeksi, 
pemeriksaan dengan spekulum 
dan pemeriksaan dalam. 

Mendiagnosis KPD dengan 
cara anamnesa pasien untuk 
mengetahui penderita 
merasa basah pada vagina 
atau mengeluarkan cairan 
yang banyak secara tiba-tiba, 
warna dan bau dari cairan 
tersebut, serta dilakukannya 
pemeriksaan dalam untuk 
mengetahui apakah masih  
didapati cairan dan selaput 

Tidak ada 
penjelasan materi 
mengenai umur 
yang rentan 
terjadi KPD. 

Penjelasan 
materi 
dilengkapi 
dengan 
pemeriksaan 
penunjang. 

Penjelasan materi 
pada buku ini 
sama dengan 
penjelasan materi 
pada buku Ketut 
Surya Negara, 
dkk yaitu 
diagnosis KPD 
dengan cara 
anamnesa pasien 
untuk mengetahui 
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ketuban atau tidak. penderita merasa 
basah pada 
vagina atau 
mengeluarkan 
cairan yang 
banyak secara 
tiba-tiba, warna 
dan bau dari 
cairan tersebut 
serta pemeriksaan 
inspeksi dan 
pemeriksaan 
dengan 
spekulum. 

7. Ilmu Kebidanan Sarwono 
Prawirohardjo  

2016 Ketuban pecah dini adalah 
keadaan pecahnya selaput 
ketuban sebelum persalinan. 
Bila ketuban pecah dini terjadi 
sebelum usia kehamilan 37 
minggu disebut ketuban pecah 
dini pada kehamilan premature. 
KPD dapat diketahui dengan 
menggunakan tes lakmus. 

Penentuan cairan ketuban 
dapat dilakukan dengan tes 
lakmus (Nitrazin test). Dan 
penentuan usia kehamilan 
dengan pemeriksaan USG. 

Penjelasan materi 
tersebut belum 
lengkap tidak ada 
penegakkan 
diagnosa dengan 
cara anamnesa, 
inspeksi, 
pemeriksaan 
dengan spekulum 
dan pemeriksaan 
dalam. 

Materi disertai 
dengan 
penjalasan 
persalinan  
KPD pada 
kehamilan 
premature. 

Penjelasan materi 
pada buku ini 
sama dengan 
penjelasan materi 
pada buku 
A.Retno Murti 
Suryaningsih dan 
Ery Fatmawati 
yaitu tes cairan 
ketuban  untuk 
mengetahui 
cairan tersebut air 
ketuban atau 
tidak. 
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8. Buku Ajar 
Patologi Obstetri 
Untuk Mahasiwa 
Kebidanan. 

dr. Ida Ayu 
Chandranita 
Manuaba, dkk. 

2009 Sebagian besar KPD terjadi 
pada kehamilan aterm lebih dari 
37 minggu, sedangkan kurang 
dari 36 minggu tidak terlalu 
banyak. 

Evaluasi yang dilakukan 
pada kehamilan dengan KPD 
meliputi evaluasi terhadap 
faktor risiko, evaluasi 
dengan USG, dan 
melakukan pemeriksaan 
terhadap tingkat infeksi. 
Infeksi yang mungkin terjadi 
dievaluasi dengan 
amniosentesis, USG, kultur 
beta-streptokokus, menilai 
kematangan paru 
 janin, dan percobaan 
indigokarmin untuk 
memastikan apakah benar 
KPD dengana cairan 
terdapat dalam vagina. 

Tidak ada 
Penjelasan materi 
mengenai 
penegakkan 
diagnosa dengan 
cara anamnesa, 
inspeksi, 
pemeriksaan 
dengan spekulum 
dan pemeriksaan 
dalam. 

Penjelasan 
materi disertai 
dengan 
evaluasi 
kehamilan 
dengan KPD. 

Penjelasan materi 
pada buku ini 
sama dengan 
penjelasan materi 
pada buku 
Sarwono 
Prawirohardjo 
yaitu KPD dilihat 
dari usia 
kehamilan. 
Namun berbeda 
dalam hal 
pemeriksaan pada 
tingkat infeksi. 

9. Anemia dalam 
Kehamilan 

Reni Yuli  
Astutik dan 
Dwi Ertiana 

2018 KPD didefinisikan sebagai 
keboncoran cairan ketuban 
melalui Ruptured 
Chorioamniotic membranes 
yang terjadi sebelum adanya 
tanda-tanda persalinan di setiap 
usia kehamilan. 

KPD seringkali 
menimbulkan konsekuensi 
yang berimbas pada 
morbiditas dan mortalitas 
pada ibu maupun bayi, 
terutama pada kematian 
perinatal yang cukup tinggi 
yaitu prematuritas, 
respiratory distress 
syndrome, perdarahan 
intraventrikel, sepsis, 
hipoplasia paru dan 
deformitas skeletal. 

Tidak ada 
Penjelasan materi 
mengenai 
penegakkan 
diagnosa dengan 
cara anamnesa, 
inspeksi, 
pemeriksaan 
dengan spekulum 
dan pemeriksaan 
dalam. 
Pemeriksaan 
penunjang dan 
penatalaksanaan 

Penjelasan 
materi disertai 
dengan 
etiologi dan 
patofisiologi. 

Penjelasan materi 
pada buku ini 
sama dengan 
penjelasan materi 
pada buku 
Sarwono 
Prawirohardjo 
yaitu KPD dilihat 
dari usia 
kehamilan dan 
pecah sebelum 
ada tanda-tanda 
persalinan. 



54 
 

 
 

10. Buku Ajar 
Ketuban Pecah 
Dini 

Ketut Surya 
Negara, dkk. 

2017 Kejadian KPD terjadi pada 10-
12% dari semua kehamilan. 
Pada kehamilan preterm 2-5% 
laporan lain mendapatkan KPD 
terjadi pada sekita 6%  sampai 
8% wanita sebelum usia 
kehamilan 37 minggu dan 
secara langsung mendahului 
20% sampai 50% dari semua 
kehaliran premature. 

Diagnosis KPD ditegakkan 
dengan cara anamnesa 
pasien merasakan basa pada 
vagina atau cairan yang 
keluar, berbau, warna dari 
cairan tersebut. Menentukan 
usia kehamilan dari HPHT 
dan USG. Kemudian dari 
inspeksi didapatkannya 
pecahnya selaput ketuban 
dengan adanya cairan 
ketuban keluar dari vagina. 
Pemeriksaan dengan 
spekulum pada KPD akan 
tampak keluar cairan dari 
orifisium uteri eksternum, 
kalau belum juga tampak 
keluar, fundus uteri ditekan, 
penderita diminta batuk, 
mengejan, atau bagian 
terendah digoyangkan, akan 
tampak keluar cairan dari 
ostium uteri dan terkumpul 
pada fornik anterior. 

Penjelasan materi 
tidak disertai 
umur seorang ibu 
yang rentan 
terjadi KPD. 

Penjelasan 
materi 
lengkap.  

Penjelasan materi 
pada buku ini 
sama dengan 
penjelasan materi 
pada buku 
Taufan Nugroho 
yaitu diagnosis 
KPD dengan cara 
anamnesa pasien 
untuk mengetahui 
penderita merasa 
basah pada 
vagina atau 
mengeluarkan 
cairan yang 
banyak secara 
tiba-tiba, warna 
dan bau dari 
cairan tersebut 
serta pemeriksaan 
inspeksi dan 
pemeriksaan 
dengan spekulum 
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C. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnosis Masalah Potensial 

Identifikasi masalah potensial pada ketuban pecah dini berdasarkan referensi yang telah didapatkan. 

No. Judul Referensi 
Oleh 

(sebutkan 
nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Analisis 
Ketuban Pecah 
Dini Terhadap 
Bayi Berat 
Lahir Rendah 
(BBLR) Di 
RSU Budi 
Kemuliaan. 

Dwi Ratna 
Prima, Widya 
Chandra, 
Irma Sari 
Lubis. 

2018 KPD merupakan komplikasi  
langsung dalam kehamilan yang 
mengganggu kesehatan ibu dan 
juga pertumbuhan janin dalam 
kandungan sehingga 
meningkatkan risiko kelahiran  
BBLR. 

Faktor yang 
mempengaruhi KPD pada 
BBLR yaitu usia, paritas, 
pendidikan, usia 
kehamilan, anemia, dan 
infeksi. 

Peneliti 
menggunakan 
metode analitik 
kuantitatif 
dengan  
design cross 
sectional study. 

Sampel dalam 
penelitian ini 
adalah seluruh 
Ibu yang  
mengalami 
KPD dengan 
BBLR di RSU 
Budi 
Kemuliaan 
selama 
periode Juni 
2018 – 
November 
2018. Besar  
sampel 
sebanyak 111 
bayi. 

Ada hubungan yang 
signifikan antara 
usia, paritas, 
pendidikan, usia 
kehamilan, anemia, 
dan infeksi. 
Sedangkan 
pekerjaan tidak ada 
hubungannya 
dengan BBLR. 

2. Hubungan 
Ketuban Pecah 
Dini, Umur 
Kehamilan Dan 
Partus Lama 
Dengan Kejadian 
Asfiksia 
Neonatorum. 

Violita Eka 
Febrianti, 
Septika 
Yani 
Veronica, 
Feri 
Kameliawat
i, Yuni 
Sulistiawati. 

2020 Terjadinya masalah pada 
kehamilan dapat menyebabkan 
bayi yang dilahirkan tidak 
sesuai dengan umur kehamilan 
pada umumnya, terdapat ibu 
hamil yang melahirkan dengan 
umur kehamilan <37 atau >42 
minggu namun ada juga ibu 
hamil yang melahirkan sesuai 

Ada hubungan antara 
KPD, umur kehamilan, 
dan partus lama dengan 
asfiksia neonatorum. 
Faktor utama terjadinya 
asfiksia neonatorum yaitu 
partus lama. 

Teknik 
pengambilan 
sampel dalam 
penelitian ini 
menggunakan 
simpel srandom 
sampling. 

Penelitian ini 
yang dijadikan 
populasi 
adalah Seluruh 
bayi sebayak 
1.890 data 
bayi. 

Adanya hubungan 
antara KPD dengan 
kejadian asfiksia 
neonatorum. 
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tafsiran kehamilan pada rentan 
usia 37-42 minggu. 

3. Hubungan 
Ketuban Pecah 
Dini Dengan 
Kejadian Asfiksia 
Pada Bayi Baru 
Lahir Di RSUD 
DR. H. Abdul 
Moeloek Bandar 
Lampung. 

Ria Citra 
Wulan, Ani 
Kristianingsi
h, Sukarni, 
Eka Tri 
Wulandari. 

2019 Ketuban yang berkurang  
mengakibatkan tali pusat 
mengalami penyempitan dan 
aliran darah yang membawa 
oksigen ibu ke bayi terhambat 
sehingga menimbulkan asfiksia 
neonatorum  atau hipoksia pada 
janin. KPD akan menyebabkan 
janin mengalami gangguan 
pada pemenuhan O2 sehingga  
bisa terjadi hipoksia pada janin. 

KPD mempengaruhi  
asfiksia karena terjadinya 
oligohidramnion yang 
menekan tali pusat 
sehingga tali pusat  
mengalami penyempitan 
dan aliran darah yang 
membawa oksigen ibu ke 
bayi terhambat sehingga 
menimbulkan asfiksia 
neonatorum atau 
hipoksia. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian 
tersebut 
menggunakan 
metode case 
control dimana 
metode ini rawan 
recall bias 
apalagi pada 
responden yang 
sulit mengingat 
kembali riwayat 
yang telah 
dialami. 

Populasi 
adalah Seluruh 
bayi lahir  
sebayak 1.321 
data bayi. 

Ada hubungan KPD 
dengan kejadian 
asfiksia pada bayi 
baru lahir di RSUD 
Dr. H. Abdul 
Moeloek Bandar  
Lampung 
didapatkan p-value 
0.025 (>0.05). 

4. Hubungan Antara 
Ketuban Pecah 
Dini Dengan 
Kejadian 
Persalinan 
Prematur Di 
Ruang VK RSU 
Haji Surabaya. 

Eka 
Aquarista 
Wulansari, 
Siti Alfiah, 
Titi 
Maharrani. 

2018 Usia ibu yang ≤ 20 tahun, 
termasuk usia yang terlalu 
muda dengan keadaan uterus 
yang kurang matur untuk 
melahirkan sehingga rentan 
mengalami ketuban pecah dini. 
Hal ini memungkinkan adanya 
faktor lain yang menyebabkan 
ketuban pecah dini, seperti 
infeksi, riwayat KPD 
sebelumnya, serviks 
inkompeten atau tekanan uterus 
berlebihan. 

Ibu yang mengalami KPD 
dan persalinan prematur 
mayoritas dengan umur   
< 20 tahun dan > 35 tahun 
atau berada pada usia 
yang berisiko. 

Penelitian ini  
menggunakan 
desain penelitian 
cross sectional 
yaitu jenis 
penelitian yang  
menekankan pada 
waktu 
pengukuran atau  
observasi data 
variabel 
independen dan  
dependen hanya 
satu kali pada 
satu saat. 

Sampel yang 
digunakan 
sebanyak 295 
ibu bersalin. 

Ada hubungan 
antara KPD dengan 
kejadian persalinan 
prematur. 

5. Determinan 
Persalinan Sectio 
Caesarea Pada 

Nur Helmi, 
Zulmeliza 
Rasyid. 

2019 Kejadian SC dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu KPD, 
hipertensi, BBLR, sumber biaya 

Hipertensi merupakan 
faktor utama kejadian SC. 
Sedangkan, yang tidak 

Penelitian ini 
menggunakan 
desain penelitian 

Populasi yang 
digunakan 
sebanyak 512 

Ada hubungan yang 
signifikan antara 
hipertensi dan SC. 
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Ibu Bersalin 
Suatu Rumah 
Sakit di Kota 
Pekanbaru. 

melahirkan.  berhubungan dengan SC 
yaitu sumber biaya 
persalinan. 

analitik dengan 
metode cross 
sectional yaitu 
suatu penelitian 
untuk 
mempelajari 
dinamika korelasi 
antara factor-
faktor risiko 
dengan efek, 
artinya tiap 
subjek penelitian 
hanya diobservasi 
sekali saja 
dan pengukuran 
dilakukan 
terhadap status 
kerakter atau 
variabel subjek 
pada saat 
pemeriksaan, 
tujuan penelitian 
ini untuk 
mengamati 
hubungan antara 
faktor risiko 
dengan akibat 
yang terjadi 
berupa penyakit 
atau keadaan 
kesehatan 
tertentu dalam 
waktu yang 
bersamaan, 
ditanya 

orang. 
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masalahnya 
(akibat) sekaligus 
penyebabnya 
(faktor 
risiko). 

6. Hubungan 
Ketuban Pecah 
Dini Dengan 
Kejadian  
Asfiksia 
Neonatorum Di 
Rumah Sakit 
Umum Daerah  
(RSUD) 
Hasanuddin 
Damrah Manna. 

Vevi 
Gusnidarsih, 
Liya Lugita 
Sari. 

2019 Ibu yang mengalami KPD 
mempunyai peluang untuk 
melahirkan bayi asfiksia 
sebesar 6 kali lebih tinggi 
dibandingkan dengan ibu  
yang tidak mengalami KPD. 
Asfiksia Neonatorum 
merupakan keadaan bayi baru 
lahir tidak segera bernafas 
secara spontan dan teratur 
setelah dilahirkan. Salah satu 
faktor yang dapat 
mempengaruhi kejadian 
Asfiksia adalah KPD. 

Secara statistik terdapat  
hubungan antara Ketuban 
Pecah Dini dengan 
Asfiksia Neonatorum. 

Penelitian ini  
menggunakan 
desain penelitian 
cross sectional 
yaitu jenis 
penelitian yang  
menekankan pada 
waktu 
pengukuran atau  
observasi data 
variabel 
independen dan  
dependen hanya 
satu kali pada 
satu saat. 

Populasi 
dalam 
penelitian  
ini adalah 
seluruh ibu 
bersalin 
sebanyak 289 
orang. 

ada hubungan antara 
Ketuban Pecah Dini  
(KPD) dengan 
kejadian asfiksia  
Neonatorum. 

7. Hubungan Antara 
Ketuban Pecah 
Dini Dengan 
Nilai Apgar Pada  
Kehamilan 
Aterm. 

Rico 
Alexander, 
Armon 
Rahimi. 

2021 KPD disebabkan oleh karena 
berkurangnya kekuatan 
membran atau meningkatnya 
tekanan intrauterin atau oleh 
kedua faktor tersebut. Fase 
laten pada ketuban pecah dini 
merupakan lamanya waktu 
sejak ketuban pecah sampai 
terjadi proses persalinan. 
Semakin panjang fase laten, 
semakin besar kemungkinan 
pengaruh terhadap nilai apgar 
dan akan  
semakin besar kemungkinan 

KPD yang terjadi lebih 
dari 12 jam sebelum 
waktunya melahirkan, 
yang mempunyai peranan 
penting terhadap nilai  
apgar dan timbulnya 
infeksi pada bayi yang 
akan berujung menjadi 
asfiksia neonatorum. 

Sampel yang 
digunakan 
sebanyak 68 ibu 
dengan kasus 
KPD. 

Metode yang 
digunakan 
dalam 
penelitiana 
tersebut 
menggunakan 
metode survey 
analitik yaitu 
penelitian 
yang mencoba 
menggali 
bagaimana 
dan mengapa 
fenomena 

Terdapat hubungan 
antara lama ketuban 
pecah dini dengan 
nilai Apgar. 
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terjadinya infeksi yang berasal 
dari traktus urogenital bawah.  

kesehatan itu 
terjadi. 
Kemudian 
melakukan 
analisis 
dinamika 
korelasi antara 
fenomena atau 
antara faktor 
resiko dengan 
faktor efek 
yang terdiri 
dari faktor-
faktor yang 
berhubungan 
dengan 
kejadian KPD. 

8. Analisis 
Hubungan 
Ketuban Pecah 
Dini (KPD) dan 
Paritas  dengan 
Partus Lama. 

Yunida 
Haryanti. 

2020 Riwayat kejadian KPD 
sebelumnya menunjukkan 
bahwa wanita yang telah 
melahirkan beberapa kali dan 
mengalami KPD pada 
kehamilan berikutnya. Keadaan 
yang dapat menganggu 
kesehatan ibu dan janin 
dalam kandungan juga dapat 
meningkatkan resiko kelahiran 
dengan KPD. 

Ibu yang mempunyai 
paritas berisiko lebih 
besar untuk mengalami 
partus lama dibandingkan 
dengan ibu yang tidak 
mengalami partus lama. 

Teknik 
pengambilan 
sampel yang 
digunakan dalam 
penelitian ini  
adalah simple 
random 
sampling. 

Populasi yang 
digunakan 
sebanyak 
1.383 orang. 

Adanya hubungan 
yang signifikan  
variabel KPD dan 
paritas terhadap  
partus lama ibu 
melahirkan. 

9. Hubungan antara 
Durasi Ketuban 
Pecah Dini 
dengan APGAR 
Skor Neonatus. 

Novia 
Anggraeni, 
Asriani, 
Rauly 
Ramadhani. 

2020 KPD merupakan kondisi 
dimana pecahnya selaput 
ketuban sebelum adanya tanda 
persalinan. Durasi KPD 
menjadi salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi kondisi 
bayi baru lahir, semakin lama 

Semakin lama periode 
laten maka akan semakin 
lama pula kala satu 
persalinan yang nantinya 
durasi KPD ini akan 
mempengaruhi 
banyaknya pelepasan 

Sampel yang 
digunakan 
sebanyak 112 
orang. 

Metode yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
adalah 
observasional 
analitik 

Terdapat hubungan 
antara durasi KPD 
dengan APGAR 
skor neonatus. 
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perlangsungan KPD maka akan 
menyebabkan hipoksia pada 
janin yang nantinya dapat 
dinilai menggunakan APGAR 
skor. 

cairan amnion yang dapat 
menyebabkan volume  
amnion semakin 
berkurang sehingga 
terjadinya 
oligohidramnion, jika 
terus berlanjut maka akan 
terjadi kompresi tali pusat 
yang akan menurunkan 
suplei oksigen menuju 
janin, sehingga bayi 
mengalami hipoksia, 
kemudian ketika bayi 
lahir hal ini dapat 
mempengaruhi APGAR 
skor. 

dengan 
rancangan 
cross 
sectional.  
Rancangan 
penelitian ini 
digunakan 
untuk 
mengetahui 
hubungan 
variabel 
dependen 
yaitu APGAR 
skor neonatus  
Dengan 
variabel 
independen 
yaitu durasi 
KPD. 

10. Hubungan Antara 
Ketuban Pecah 
Dini Dengan  
Kejadian Asfiksia 
Neonatorum Di  
Rumah Sakit 
Umum Daerah 
(RSUD)  
Gunungsitoli. 

Nova Linda 
Rambe 

2018 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. 

Terdapat hubungan antara  
KPD dengan kejadian 
asfiksia neonatorum. 

Penelitian 
menggunakan 
metode kohort 
retrospektif yang 
dimana faktor 
resiko dan efek 
atau penyakit 
sudah terjadi 
dimasa lampau 
atau terjadi 
sebelumnya 
sebelum 
dilakukan 
penelitian. 

Subjek 
penelitian ini 
adalah ibu 
bersalin 
sebanyak 334 
orang. 

Ada hubungan 
antara ketuban  
pecah dini dengan 
kejadian asfiksia  
neonatorum. 
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D.  Langkah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi 

Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan ibu dengan ketuban pecah dini dengan melakukan konsultasi dan kolaborasi berdasarkan 

referensi yang telah didapatkan. 

No. Judul Referensi 
Oleh 

(sebutkan 
nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Efektivitas 
misoprotol per 
vaginam dan per 
oral untuk 
induksi 
persalinan pada 
kehamilan aterm 
ketuban pecah 
dini. 

Hariadi, dkk. 2002 Ketuban pecah dini adalah 
salah satu indikasi 
dilakukannya induksi 
persalinan. Saat ini telah 
dikenal berbagai jenis induksi 
persalinan salah satunya ialah 
misoprostol per vaginam dan 
per oral. Tetapi pada ketuban 
pecah dini keefektivannya 
masih dipertanyakan karena 
lingkungan vagina 
mempengaruhi keefektian 
misoprostol yang diberikan 
secara vaginal. 

Keefektivan induksi 
misoprostol vaginal sebesar 
87,50%. Sedangkan pada 
induksi per oral sebesar 
80,70%. Lama waktu 
induksi sampai pembukaan 
lengkap pada kelompok 
misoprostol vaginal tidak 
berbeda dengan oral yaitu 
sebesar 10,00 ± 4,86 jam dan 
9,76 ± 4,56 jam. 

Penelitian 
menggunakan 
metode kohort 
retrospektif yang 
dimana faktor 
resiko dan efek 
atau penyakit 
sudah terjadi 
dimasa lampau 
atau terjadi 
sebelumnya 
sebelum 
dilakukan 
penelitian. 

Populasi 
dalam 
penelitian ini 
adalah seluruh 
ibu hamil 
aterm dengan 
ketuban pecah 
dini yang 
dirawat inap 
periode 
januari 1999 
sampai dengan 
November 
2001. 

Induksi 
misoprostol per 
vaginal lebih 
efektiv 
dibandingkan 
dengan induksi 
per oral. 

2. Keefektivan  
Misoprostol 
Peroral Sebagai 
Pematangan 
Serviks Pada 
Ketuban Pecah 
Dini 

Joserizal 
Serudji, 
Erkadius. 

2018 Penilaian serviks merupakan 
hal yang 
paling berpengaruh dalam 
keberhasilan 
induksi persalinan. Sebelum 
dimulainya 
induksi persalinan, ada 

Bila KPD terjadi pada umur 
kehamilan 
aterm maka sebaiknya 
dilakukan terminasi 
kehamilan. Pilihan 
pervaginam maupun bedah 
seksio sesaria tergantung 

Penelitian ini 
menggunakan 
metode uji klinik 
acak terkontrol 
tanpa pembutaan. 

Populasi 
dalam 
penilitian ini 
adalah seluruh 
ibu yang 
mengalami 
KPD bulan 

Terdapat 
perbedaan yang 
signifikan 
kenaikan skor 
bishop pada 
pemberian 
misoprostol 25 
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Kehamilan Aterm 
Dengan Skor 
Bishop ≤ 4 Di 
Padang 

prosedur standar yang 
harus dilakukan untuk menilai 
serviks, yaitu 
periksa dalam. Setelah kita 
lakukan periksa 
dalam, serviks akan 
digolongkan ke dalam 
dua golongan yaitu, matang dan 
belum matang 
(ripe dan unripe). Sekitar 
setengah dari seluruh 
wanita yang menjalani induksi 
persalinan 
didapati serviks yang belum 
matang sehingga 
diperlukan tindakan 
pematangan serviks. 

kondisi ibu, janin 
dan kehamilan. Pematangan 
serviks 
dengan misoprostol 
25 ug per vaginam setiap 6 
jam selama 2 kali 
pemberian bila skor bishop ≤ 
5 atau misoprostol 
20-25 ug per oral setiap 2 
jam selama 2 kali 
pemberian. 

November 
2013 sampai 
Agustus 2014. 
Sampel dibagi 
dua 
kelompok, 
Kelompok A, 
ialah pasien 
KPD yang 
diberikan 
misoprostol 25 
ug oral, 
kelompok 
B, ialah pasien 
KPD yang 
tidak 
diberikan 
misoprostol 25 
ug oral. 

ug peroral 
dengan yang 
tidak diberikan 
pada ketuban 
pecah 
dini aterm 
dengan skor 
bishop kecil atau 
sama 
dengan (≤) 4. 

3. Gambaran 
Karakteristik Ibu, 
Nilai Bishop Dan 
Cara Terminasi 
Persalinan Pada 
Persalinan Kala 1 
Dengan Induksi 
Pada 
Ketuban Pecah 
Dini Di RSUD 
K.R.M.T 
Wongsonegoro, 
Kota 
Semarang. 

Shinta 
Wurdiana 
Rhomadona 

2019 Manajemen persalinan pada 
KPD dengan 
induksi dapat mengurangi risiko 
morbiditas 
infeksi pada ibu tanpa 
meningkatkan persalinan 
dengan tindakan dan seksio 
cecaria, serta lebih 
sedikit bayi yang pergi ke 
perawatan intensif 
neonatal meskipun tidak ada 
perbedaan yang 
terlihat pada tingkat infeksi 
neonatal. 

Rentan usia ibu kala 1 pada 
persalinan dengan 
induksi antara 22 – 41 tahun 
dengan rata-rata 
usia 30,66 tahun. Ibu yang 
telah mencapai usia 
kehamilan 42 minggu 
memiliki skor bishop <5 
karena proses pematangan 
serviks dapat dipengaruhi 
hormon lain seperti 
estrogen sehingga 
pematangan serviks menjadi 
terhambat untuk terjadi. 
Sebagian besar ibu 
melahirkan 

Sampel yang 
digunakan sangat 
sedikit sekali 
yaitu 30 orang. 

Populasi 
dalam 
penelitian ini 
adalah semua 
ibu bersalinan 
kala 1 dengan  
induksi pada 
Ketuban 
Pecah Dini 
selama bulan 
Maret – April 
2019. 

Ibu bersalin kala 
1 dengan induksi 
pada 
Ketuban Pecah 
Dini rata rata 
berusia 
30,66±5,88, yang 
memiliki 
nilai bishop 
kurang dari 5 
yaitu sebanyak 
19 
orang (63,3%). 
sebagia besar 
cara 
terminasi 
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secara spontan yaitu sebesar 
56,6%. Sisanya 
43,4% melahirkan dengan 
tindakan SC dan 
Vakum ekstrasi karena 
indikasi gagal induksi. 

persalinanya 
dengan spontan 
atau 
pervaginam. 

4. Identifikasi 
Indikasi Induksi 
Persalinan Pada 
Ibu Di 
Ruang Bersalin 
RS Sufina Aziz. 

Elvalini 
Warnelis 
Sinaga 

2020 Induksi persalinan dilakukan 
pada serviks yang sudah atau 
mulai matang 
(ripe atau favourable), yaitu 
kondisi serviks 
sudah lembek, dengan 
pendataran sekurangkurangnya 
50%, dan pembukaan serviks 
satu 
jari. 

Indikasi induksi dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yaitu 
inersia uteri, serotinus, KPD, 
dan Intra Uteri 
Feath Death (IUFD) 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian 
tersebut 
menggunakan 
metode 
kuantitatif 
dimana metode 
ini orientasinya 
terbatas pada 
nilai dan jumlah 
serta 
pengambilan data 
berasal dari nilai 
tertinggi. 

Populasi 
dalam 
penelitian ini 
adalah 
semua ibu 
bersalin 
dengan 
kejadian 
induksi 
persalinan 
Tahun 2019 
sejumlah 193 
kasus. 

Ibu bersalin yang 
mendapatkan 
tindakan induksi 
persalinan akibat 
Ketuban 
Pecah Dini, 
Serotinus, IUFD 
dan Inersia lebih 
banyak 
diakibatkan oleh 
pemberian 
induksi pada saat 
proses persalinan. 

5. Efektivitas 
Pemberian 
Misoprostol 
Pervaginam 
Dengan Oksitosin 
Intravena 
Terhadap 
Kemajuan 
Persalinan Pada 
Ibu Bersalin 
Indikasi KPD Di 
RS Islam Asy-
Syifaa Bandar 
Jaya. 

Reni dan 
Sunarsih. 

2017 Misoprostol digunakan 
untuk induksi persalinan karena 
kemampuannya dalam 
pematangan serviks 
dan memacu kontraksi 
miometrium. 
Sedangkan, oksitosin 
merupakan preparat 
yang sering digunakan untuk 
induksi 
persalinan, tetapi kegagalan 
induksi 
dengan oksitosin sering terjadi 
walaupun 

Lebih efektif 
pemberian misoprostol 
pervaginam dengan 
nilai-rata-rata 4,18 
dibandingkan dengan 
pemberian oksitosin 
intravena dengan nilai 
rata-rata 3,12 dikarenan dari 
faktor paritas ibu 
sebagian besar multipara dan 
pasangan usia 
subur sehingga proses 
pematangan servik 
lebih cepat. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian 
tersebut 
menggunakan 
metode 
kuantitatif 
dimana metode 
ini orientasinya 
terbatas pada 
nilai dan jumlah 
serta 
pengambilan data 
berasal dari nilai 

Populasi 
dalam 
penelitian ini 
adalah 
seluruh ibu 
bersalin 
dengan KPD 
sebanyak 37 
orang. 

Induksi 
persalinan 
dengan 
misoprostol 
pervaginam pada 
ibu bersalin 
indikasi KPD 
nilai minimal 
(nilai terendah) 2 
cm dan nilai 
maksimal 
(nilai tertinggi) 7 
cm dengan nilai 
ratarata kemajuan 
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komplikasi pada janin dan ibu 
kurang, 
karena dapat terkontrol 
dosisnya. 

tertinggi. persalinan 4,18. 
Sedangkan, 
induksi 
persalinan 
dengan oksitosin 
intravena 
mempunyai 
nilai minimal 
(nilai terendah) 1 
cm dan 
nilai maksimal 
(nilai tertinggi) 5 
cm 
dengan nilai  
rata-rata 
kemajuan 
persalinan 3,12. 

6. Keberhasilan 
Terapi 
Konservatif pada 
Persalinan 
Preterm Disertai 
dan Tanpa 
Disertai Ketuban 
Pecah Dini di 
RSD dr. 
Soebandi, 
Jember. 

Nurul 
Furqooniyah, 
dkk. 

2019 Persalinan preterm merupakan 
penyebab terbesar morbiditas 
dan mortalitas neonatal. 
Persalinan preterm dapat 
disertai dengan ketuban pecah 
dini. Persalinan preterm disertai 
dan 
tanpa disertai ketuban pecah 
dini keduanya diberikan terapi 
konservatif untuk menunda 
kelahiran. Pecahnya selaput 
ketuban menyebabkan 
perlindungan bagi janin kurang 
adekuat. 

Keberhasilan terapi 
konservatif pada persalinan 
preterm disertai 
ketuban pecah dini 
ditemukan faktor yang 
mungkin mendasari 
keberhasilan terapi yaitu ibu 
yang rata-rata usia 
kehamilan paling muda dari 
24-28 minggu. Sedangkan, 
keberhasilan terapi pada  
persalinan preterm tanpa 
disertai ketuban pecah dini 
karena pecahnya selaput 
ketuban 
dapat yang memicu 
kelahiran sehingga tingkat 
keberhasilan terapi 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian 
tersebut 
menggunakan 
metode Cross 
Sectional dimana 
cara metode ini 
terbatas hanya 
dilakukan pada 
satu waktu dan 
semuanya 
dikumpulkan 
secara 
bersamaan. 

Sampel yang 
digunakan 
yaitu semua 
kasus 
persalinan 
preterm 
tunggal 
spontan dari 
periode 
Januari 2015 - 
Januari 2017. 

Adanya 
perbedaan 
signifikan 
keberhasilan 
terapi konservatif 
antara persalinan 
preterm disertai 
dan tanpa disertai 
ketuban 
pecah dini pada 
penelitian ini 
menunjukan 
bahwa ketuban 
pecah dini 
sebagai penyakit 
penyerta dari 
persalinan 
preterm 
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konservatif persalinan 
preterm tanpa disertai 
ketuban pecah dini lebih 
tinggi. 

merupakan 
keadaan yang 
berisiko karena 
kemungkinan 
untuk terjadinya 
kegagalan 
pemberian terapi 
konservatif lebih 
besar. 

7. Gambaran 
Karakteristik Ibu 
Bersalin Dengan 
Induksi 
Persalinan di 
RSUD 
Cibinong. 

Dina 
Mariana. 

2017 Gambaran karakteristik ibu 
bersalin dengan induksi 
persalinan meliputi  
umur ibu, paritas, usia 
kehamilan, komplikasi 
persalinan, dan pekerjaan. 

Pada umur 20-35 tahun lebih 
banyak dilakukan induksi 
persalinan daripada umur 
<20 - >35. Usia kehamilan 
37-42 minggu paling banyak 
dilakukan induksi 
dibandingkan dengan usia 
kehamilan 28-36 
minggu. Persalinan anak ke 
2-4 lebih banyak 
dilakukan induksi persalinan 
daripada persalinan anak 1 
dan >4. Sedangkan, pada 
komplikasi KPD paling 
banyak dilakukan induksi 
daripada inersia uteri dan 
IUFD. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian 
tersebut 
menggunakan 
metode penelitain 
deskriptif 
korelatif dimana 
metode ini 
membutuhkan 
waktu yang 
cukup lama untuk 
meneliti variabel 
terikat dan 
variabel bebas. 

Populasi pada 
penelitian ini 
adalah seluruh 
ibu bersalin di 
RSUD 
Cibinong 2013 
sebesar 1125 
orang ibu 
bersalin. 

Gambaran 
karakteristik 
ibu bersalin 
persalinan 
dengan induksi 
persalinan 
dipengaruhi oleh 
umur ibu, paritas, 
usia 
kehamilan, 
komplikasi 
persalinan dan 
pekerjaan. 

8. Penggunaan off-
Label 
Misoprostol pada 
Pasien Obstetri-
Ginekologi di 
Rumah Sakit 
Swasta 
Kabupaten 
Banyumas. 

Michelia 
Prastika 
Sugiri, Bella 
Arrista & 
Didik  
Setiawan 

2021 Misoprostol diindikasikan 
sebagai obat tukak lambung,  
tukak duodenum, dan tukak 
yang disebabkan karena OAINS 
terutama pada pasien yang 
beresiko tinggi mengidap 
komplikasi tukak lambung. 
Pada penelitian ini Misoprostol 
dikategorikan sebagai obat off-

Indikasi KPD pada 
penelitian ini juga 
menggunakan induksi 
Misoprostol. Induksi 
persalinan dengan 
Misoprostol pada kasus KPD  
mayoritas memberikan 
keberhasilan persalinan 
dengan metode persalinan 

Metode 
penelitian yang 
digunakan adalah 
metode penelitian 
deskriptif. 
Kekurangan dari 
metode ini yaitu 
terbatas dalam 
memberikan 

Populasi yang 
digunakan 
sebanyak 422 
orang. 

Terdapat 
penggunaan obat 
off-label pada 
pasien obstetri 
dan ginekologi. 
Off-label indikasi 
obat Misoprostol 
antara lain 
digunakan untuk 
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label indikasi karena 
penggunaannya untuk beberapa 
indikasi. Mayoritas penggunaan 
off-labelMisoprostol adalah 
sebagai induksi persalinan. 

normal. informasi tentang 
pengaruh 
variabel-variabel 
yang diteliti. 

Missed Abortion, 
Abortus 
Incomplete, 
Blighted Ovum, 
dan Induksi  
persalinan pada 
kasus Serotinus, 
KPD, dan IUFD. 

9. Pengaruh 
Pemberian 
Misoprostol 25 
mg Peroral 
Ambulatoir pada 
Tenggat Waktu 
Persalinan 
Wanita Hamil    
> 40 Minggu 
Resiko Rendah. 

Mariana 
Paristiwati 
Trihastuti, 
Bangun 
Trapsila 
Purwaka. 

2015 Prostaglandin adalah obat 
terbaik yang telah diakui untuk 
pematangan cervix, dimana satu 
diantaranya adalah misoprostol 
(analog prostaglandin E1). 
Selain efektifitasnya yang 
tinggi, misoprostol diproduksi 
dalam bentuk tablet yang 
penyimpanannya cukup dalam 
suhu ruang serta mudah 
pemakaiannya. Misoprostol 
yang dipasarkan sebagai obat 
proteksi mukosa 
gastrointestinal digunakan pada 
pematangan cervix dan induksi 
persalinan karena aman, 
bermanfaat dan tidak mahal. 

pemberian misoprostol 
25µgr peroral perambulatoir 
tidak meningkatkan resiko 
terjadinya seksio sesarea. 
Sebaliknya, kehamilan lewat 
waktu (postterm) akan 
meningkatkan resiko 
terjadinya seksio sesarea 
karena kesejahteraan janin 
yang buruk. 

Penelitian ini 
menggunakan 
rancang bangun 
analitik 
eksperimental 
dengan desain 
randomisasi 
secara acak 
buta berganda 
(Double blind 
Randomized 
Controlled 
Trial). 

Populasi yang 
digunakan 
yaitu seluruh 
ibu bersalin. 

Pemberian 
misoprostol 
25µgr peroral 
perambulatoir 
mempersingkat 
tenggat waktu 
minum obat 
hingga bayi 
lahir, tidak 
mempengaruhi 
nilai Apgar bayi, 
dan tidak 
meningkatkan 
angka kejadian 
seksio sesarea. 

10. Misoprostol 
Untuk Induksi 
Persalinan Pada 
Kehamilan 
Aterm. 

Gede Angga 
Permana 
AW, Putera 
Kemara , I 
Wayan 
Megadhana. 

2016 Pada keadaan serviks yang 
belum matang dan kurang 
mendukung, proses pematangan 
tentulah sangat perlu 
dipertimbangkan sebelum 
melakukan induksi. Misoprostol 
selain memiliki efek 
uterotoniknya juga memiliki 
efekpada serviks yang sangat 
berguna pada serviks denga 

Misoprostol vagina lebih 
efektif untuk menginduksi 
persalinan dibandingkan 
dengan metode konvensional 
menggunakan oksitosin. 

Tidak ada metode 
penelitian yang 
digunakan. 

Bahasa yang 
digunakan 
mudah 
dimengerti. 

penggunaan 
misoprostol dapat 
memberikan 
keuntungan 
dibandingkan 
oksitosin, seperti 
lama induksi 
yang lebih 
singkat, 
kemajuan 
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skor bishop kurang dari 5. persalinan lebih 
cepat serta angka 
kegagalan yang 
lebih rendah. 

 

D. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan 

Perencanaan secara menyeluruh dan rasional terhadap masalah Ketuban Pecah Dini berdasarkan referensi yang telah didapatkan. 

No. Judul Referensi 
Oleh 

(sebutkan 
nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Hubungan 
Ketuban Pecah 
Dini Dengan 
Kejadian  
Persalinan Seksio 
Sesarea Di 
Rumah Sakit  
Daerah Kolonel 
Abundjani 
Bangko 

Helti Lestari 
Sitinjak 

2018 Ibu yang mengalami KPD 
sebelum dilakukan persalinan 
seksio sesarea dilakukan 
penanganan awal terlebih 
dahulu yaitu dengan pemberian 
induksi oksitosin agar ibu bisa 
melahirkan secara normal.  
Tetapi jika induksi persalinan 
gagal barulah tindakan akhir 
yang dilakukan yaitu persalinan 
seksio sesarea. 

Ibu yang didiagnosa KPD 
dengan melahirkan secara 
seksio sesarea lebih besar 
dari pada ibu yang 
didiagnosa KPD tidak 
melahirkan secara seksio 
sesarea. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian 
tersebut 
menggunakan 
metode case 
control dimana 
metode ini rawan 
recall bias 
apalagi pada 
responden yang 
sulit mengingat 
kembali riwayat 
yang telah 
dialami. 

Populasi yang 
digunakan  
dalam 
penelitian ini 
adalah semua 
ibu yang  
bersalin. 

Ada hubungan 
antara KPD 
dengan seksio 
sesarea. 

2. Determinan 
Peningkatan 
Angka Kejadian 
Tindakan Sectio 
Caesarea Pada 

Dian 
Indahwati 
Hapsari,Tuti 
Hendraningsi
h. 

2018 Sectio Caesarea saat ini turut 
berperan dalam menurunkan 
morbiditas dan mortalitas 
ibu dan bayi sejak 
berkembangnya teknik 

Ada hubungan antara umur, 
KPD dan hipertensi dengan 
tindakan sectio caesarea. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian 
tersebut 
menggunakan 

populasi pada 
penelitian ini 
sebanyak 
1450. 

Faktor yang 
paling 
berpengaruh 
dalam tindakan 
persalinan SC 
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Ibu 
Bersalin di 
Rumah Sakit Ade 
Muhammad 
Djoen Kabupaten 
Sintang. 

operasi, sectio caesarea secara 
bermakna memberikan 
kontribusi sebesar 25% 
terhadap penururan AKI di 
Indonesia. 

metode Cross 
Sectional Study 
dimana metode 
ini terbatas dan 
hanya dilakukan 
pada satu waktu 
dan satu kali, 
tidak ada follow 
up untuk mencari 
hubungan antara 
variabel 
independen(fakto
r risiko) dan 
variabel 
dependen (efek) 
semuanya 
diobservasi pada 
waktu yang sama. 

adalah 
hipertensi. 

3. Keberhasilan 
Induksi 
Persalinan 
Berdasarkan 
Paritas. 

Fayakun Nur 
Rohmah. 

2021 Sebelum induksi persalinan 
dilakukan, kesiapan kondisi 
serviks perlu diperhatikan. 
Secara kuantitatif kesiapan  
dengan melihat kematangan 
serviks menggunakan skor 
Bishop. Semakin tinggi skor 
Bishop maka keberhasilan  
induksi persalinan semakin 
tinggi. 

Ada hubungan antara paritas 
dengan keberhasilan induksi. 

Sampel yang 
digunakan 
sebanyak 93 
orang. 

Desain 
penelitian ini 
adalah studi 
kuantitatif 
dengan jenis 
penelitian 
observasional 
analitik yang 
mencari  
hubungan 
antara variabel 
keberhasilan  
induksi 
persalinan 
dengan paritas 
ibu. 

Mayoritas 
kegagalan 
induksi terjadi 
pada ibu 
primigravida. 
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4. Patologi 
Kebidanan. 

Taufan 
Nugroho. 

2012 Induksi merupakan tindakan 
atau langkah untuk memulai 
persalinan yang sebelumnya 
belum terjadi, bisa secara 
mekanik maupun 
kimiawi(farmakologik). 
Indikasi induksi ialah KPD, 
hipertensi, DM, 
korioamnionitis, dan post 
matur. 

Metode induksi mekanik 
meliputi amniotomi, 
stripping, insersi foley 
catheter, laminaria. 
Sedangkan, induksi kimiawi 
meliputi misoprostol tablet, 
dan oksitosin drip. 

Bahasa yang 
digunakan pada 
buku sulit untuk 
dimengerti. 

Materi 
dilengkapi 
dengan 
langkah-
langkah 
persiapan 
induksi. 

Metode induksi 
kimiawi untuk 
induksi dengan 
menggunakan 
misoprostol tidak 
dapat digunakan 
untuk stimulasi 
dan tidak boleh 
digunakan untuk 
induksi 
persalinan 
dengan riwayat 
operasi sesar 
(SC). 

5. Asuhan 
kebidanan 
patologi. 

Nita Norma 
dan Mustika 
Dwi. 

2013 Pada kasus KPD dengan umur 
kehamilan yang kurang bulan 
dan  tidak ada tanda-tanda 
infeksi pengelolaanya bersifat 
konservatif disertai pemberian 
antibiotik yang adekuat sebagai 
profilaksi. 

Pengelolaan konservatif 
dengan pemberian 
kortikosteroid pada 
penderita KPD kehamilan 
kurang bulan agar 
tercapainya pematangan 
paru, jika selama melakukan 
pengelolaan konservatif 
muncul tanda-tanda infeksi, 
maka segera dilakukan 
induksi persalinan tanpa 
memandang umur 
kehamilan. 

Materi induksi 
pada buku 
tersebut kurang 
lengkap. 

Bahasa yang 
digunakan 
pada buku 
tersebut 
mudah 
dimengerti. 

Induksi 
persalinan 
sebagai usaha 
agar persalinan 
berlangsung 
degan jalan 
merangsang 
timbulnya his 
dapat 
menimbulkan 
komplikasi 
seperti emboli air 
ketuban, gawat 
janin sampai 
mati, dan ruptur 
uteri. 
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6. Buku Pintar Ibu 
dan Bayi. 

Nia 
Nurdiansyah. 

2011 Persalinan dengan induksi 
dilakukan untuk pemberian 
stimulasi agar terjadi proses 
persalinan. Proses ini dilakukan 
pada ibu hamil indikasi KPD, 
kehamilan lewat bulan, 
diabetes, infeksi, dan plasenta 
bayi keluar terlebih dahulu.  

Induksi dilakukan dengan 
cara pemberian obat-obatan 
khusus yang berfungsi untuk 
merangsang keluarnya zat 
prostaglandin agar terjadi 
kontraksi pada otot rahim. 
Pemberian obat-obatan ini 
bisa dilakukan secara oral, 
diinfuskan, disemprot pada 
hidung, atau dimasukkan ke 
dalam vagina. 

Materi pada buku 
tersebut tidak 
menjelaskan 
metode-metode 
induksi. 

Bahasa yang 
digunakan 
dalam buku 
tersebut 
mudah 
dimengerti. 

Proses induksi 
menimbulkan 
rasa sakit yang 
intens sehingga 
kondisi ibu dan 
janin harus selalu 
dipantau. Resiko 
dari persalinan 
induksi yaitu 
KPD dan gawat 
janin. 

7. Hubungan Antara 
Partus Lama, 
Induksi 
Oksitosin, Dan  
Anemia Dengan 
Kejadian 
Hemoragik Post 
Partum  
Primer Di RSUD 
Soreang. 

Mira Setiani 2018 Stimulasi dengan oksitosin drip 
dapat merangsang timbulnya 
kontraksi uterus yang belum 
berkontraksi dan meningkatkan  
kekuatan serta frekuensi 
kontraksi pada uterus yang 
sudah berkontraksi. 

Partus lama terbanyak 
disebabkan oleh kontraksi 
uterus yang tidak adekuat, 
selain faktor kontraksi juga 
dapat disebabkan oleh faktor 
janin dan faktor panggul ibu. 

Materi tidak 
lengkap, tidak 
ada pembahasan 
mengenai KPD. 

Sampel yang 
digunakan 
sebanyak 211 
orang. 

Adapun indikasi 
induksi 
persalinan yaitu 
kpd, kehamilan 
lewat waktu, 
oligohidramnion, 
korioamnionitis, 
preeklampsi  
berat, hipertensi 
akibat kehamilan, 
intrauterine fetal 
death (IUFD) dan  
pertumbuhan 
janin terhambat. 

8. Identifikasi Ibu 
Yang Mengalami 
Induksi 
Persalinan 
Di Rumah Sakit 
Permata Bunda 
Kota Kendari. 

Sri Ekawati 2017 Induksi persalinan (induction of 
labour) merupakan tindakan 
merangsang uterus untuk 
mengawali proses persalinan. 
Akselerasi persalinan 
(augmented of labour) 
merupakan tindakan 
merangsang uterus pada proses 
persalinan untuk meningkatkan 
frekuensi durasi dan kekuatan 

Indikasi dari induksi 
persalinan yaitu umur ibu, 
umur kehamilan, indikasi 
ibu dan janin yaitu (KPD, 
serotinus, oligohidramnion 
dan inersia uteri). 
 

Metode 
penelitian yang 
digunakan adalah 
metode penelitian 
deskriptif. 
Kekurangan dari 
metode ini yaitu 
terbatas dalam 
memberikan 
informasi tentang 

Sampel 
penelitian 
adalah semua 
ibu bersalin 
dengan 
induksi 
Persalinan. 

Indikasi 
terbanyak 
dilakukannya SC 
yaitu KPD.S 
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kontraksi uterus (his). pengaruh 
variabel-variabel 
yang diteliti. 

9. Identifikasi Ibu 
Yang Mengalami 
Induksi 
Persalinan 
Di Rumah Sakit 
Permata Bunda 
Kota Kendari. 

Sri Ekawati. 2017 Induksi persalinan merupakan 
tindakan 
merangsang uterus untuk 
mengawali proses persalinan. 
Induksi persalinan 
dilakukan dengan 
menggunakan oksitosin sintesis 
yang pemberiannya dengan 
oksitosin drip. Indikasi 
dilakukannya induksi antara 
lain KPD, serotinus, 
oligohidramnion, inersia uteri. 

Indikasi utama dilakukannya 
induksi yaitu KPD. Kejadian 
KPD dapat menimbulkan 
beberapa masalah bagi ibu 
maupun janin, misalnya 
pada ibu 
menyebabkan infeksi masa 
nifas, partus lama, 
perdarahan post partum, 
bahkan kematian. Resiko 
pada janin kecacatan dan 
kematian janin juga tinggi 
pada ketuban pecah dini 
preterm. 

Metode 
penelitian yang 
digunakan adalah 
metode penelitian 
deskriptif. 
Kekurangan dari 
metode ini yaitu 
terbatas dalam 
memberikan 
informasi tentang 
pengaruh 
variabel-variabel 
yang diteliti. 

Populasi 
dalam 
penelitian ini 
adalah semua 
ibu bersalin 
yang 
diinduksi. 

Indikasi utama 
dilakukannya 
induksi yaitu 
KPD dengan 
umur ibu rata-
rata 20-35 tahun. 
 

10. Patologi Dan 
Fisiologi 
Persalinan. 

Eka 
Nurhayati. 

2019 Induksi persalinan adalah upaya 
memulai persalinan dengan 
cara-cara buatan sebelum atau 
sesudah kehamilan cukup bulan 
dengan jalan merangsang 
timbulnya his. Indikasi induksi 
antara lain KPD, kehamilan 
lewat waktu, oligohidramniom, 
korioamnionitis, dan hipertensi 
dalam kehamilan. 

Induksi persalinan dapat 
dilakukan dengan cara 
pemecahan ketuban, 
pemberian oksitosin, 
pemberian obat misoprostol, 
pemberian hormon 
prostaglandin, pemasangan 
laminaria, dan pemasangan 
balon keteter.  

Hanya beberapa 
materi KPD 
dalam buku 
tersebut. 

Buku ini 
disajikan 
dengan bahasa 
yang mudah 
dimengerti. 

Proses induksi 
dilakukan untuk 
merangsang 
kontraksi rahim 
sebelum 
kontraksi alami 
terjadi agar 
proses persalinan 
cepat terjadi. 
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E. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan 
Mengidentifikasi pelaksanaan dari semua rencana terkait masalah Ketuban Pecah Dini berdasarkan referensi yang telah didapatkan. 

No. Judul Referensi 
Oleh 

(sebutkan 
nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Patologi 
kebidanan 

Taufan 
Nugroho 

2012 Penatalaksanaan KPD ada dua 
cara yaitu secara konservatif 
dan aktif. 

Pada konservatif diberikan 
antibiotika apabila ketuban 
pecah > 6 jam. Pada usia 
kehamilan 32-34 minggu 
akan dirawat di rumah sakit 
sampai air ketuban tidak 
keluar lagi apabila masih 
keluar air ketuban maka 
akan dipertimbangkan untuk 
dilakukan terminasi. 
Sedangkan penatalaksanaan 
secara aktif kehamilan > 35 
minggu akan dilakukan 
induksi oksitosin apabila 
gagal akan dilakukan seksio 
sesaria. 

Buku ini 
disajikan dengan 
bahasa yang sulit 
dimengerti. 

Terdapat 
banyak materi 
KPD dalam 
buku tersebut. 

Penatalaksanaan 
dari KPD yaitu 
secara 
konservatif 
diberikan 
antibiotika dan 
secara aktif akan 
dilakukan induksi 
oksitosin apabila 
gagal akan 
dilakukan seksio 
sesaria. 

2. Asuhan 
Kebidanan 
Patologi. 

Nita Norma 
dan Mustika 
Dwi. 

2013 Penatalaksanaan KPD 
tergantung pada umur 
kehamilan. Pada umur 
kehamilan 34 minggu atau lebih 
atau lebih biasanya paru-paru 
sudah matang, korioamnionitis 
yang diikuti dengan sepsi pada 
janin merupakan sebab utama 
meningginya morbiditas dan 
mortalitas janin. Pada 
kehamilan cukup bulan, infeksi 

Sekitar 70-80% kehamilan 
genap bulan akan 
melahirkan dalam waktu 24 
jam setelah kulit ketuban 
pecah, bila dalam 24 jam 
setelah kulit ketuban pecah 
belum ada tanda-tanda 
persalinan maka dilakukan 
induksi persalinan dan bila 
gagal akan dilakukan bedah 
sesar. Pada kehamilan 

Tidak 
menjelaskan 
secara detail cara 
induksi 
persalinan pada 
KPD. 

Buku ini 
disajikan 
dengan bahasa 
yang mudah 
dimengerti. 

Kegagalan dari 
induksi 
persalinan 
biasanya 
diselesaikan 
dengan tindakan 
bedah sesar. 
Seperti halnya 
pada pengelolaan 
KPD yang cukup 
bulan. Tindakan 
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janin langsung berhubungan 
dengan lama pecahnya selaput 
ketuban atau lamanya perode 
laten. 

kurang bulan tidak dijumpai 
tanda-tanda infeksi 
pengelolaannya bersifat 
koservatif disertai pemberian 
antibiotika yang adekuat 
sebagai profilaksi. 

bedah sesar 
dilakukan bukan 
hanya karena 
infeksi 
intrauterine tetapi 
ada indikasi 
lainnya misal 
kelainan letak, 
gawat janin dan 
partus tak maju. 

3. Asuhan 
Kebidanan 
Patologi. 

Marmi, dkk. 2016 Penatalaksanaan KPD 
tergantung pada umur 
kehamilan dan tanda infeksi 
intrauterin. Tindakan 
konservatif (mempertahankan 
kehamilan) diantaranya 
pemberian antibiotika dan 
cegah infeksi (tidak melakukan 
pemeriksaan dalam), tokolosis, 
pematangan paru, amnioinfusi, 
epitalisasi, fetal dan maternal 
monitoring. Tindakan aktif 
(terminasi/pengakhiri 
kehamilan) yaitu dengan 
section sesarea, ataupun partus 
pervaginam. 

Usia kehamilan < 37 minggu 
dilakukan penanganan 
konservatif dengan 
mempertahankan kehamilan 
sampai usia kehamilan 
matur. Untuk usia kehamilan 
37 minggu atau lebih 
lakukan terminasi. 
Sedangkan KPD dengan 
infeksi kehamilan < 37 
ataupun > 37 minggu 
berikan antibiotika jika 
serviks matang lakukan 
induksi persalinan dengan 
oksitosin, jika serviks tidak 
matang lakukan SC. 

Hanya beberapa 
materi KPD 
dalam buku 
tersebut. 

Buku ini 
disajikan 
dengan bahasa 
yang mudah 
dimengerti. 

Tindakan 
terminasi 
dilakukan jika 
terdapat tanda-
tanda 
korioamnionitis, 
terdapat tanda-
tanda kompresi 
tali pusat/janin 
dan pertimbangan 
antara usia 
kehamilan, 
lamanya ketuban 
pecah dan risiko 
menunda 
persalinan. 

4. Ilmu Kebidanan Sarwono 
Prawirohardj
o 

2016 Bila terdapat persalinan dalam 
kala atif, korioamnionitis, 
gawat janin, persalinan 
diterminasi. Bila KPD pada 
kehamilan prematur, diperlukan 
penatalaksanaan yang 
komprehensif. Secara umum 
penatalaksanaan pasien KPD 
yang tidak dalam persalinan 

Penatalaksanaan secara 
konservatif jika umur 
kehamilan < 32-34 minggu, 
dirawat selama air ketuban 
masih keluar, atau sampai air 
ketuban tidak lagi keluar. 
Jika usia kehamilan 32-37 
minggu, tidak ada infeksi, 
observasi tanda-tanda infeksi 

Buku ini 
menggunakan 
bahasa yang sulit 
dimengerti. 

Mampu 
menjelaskan 
secara detail 
pada buku 
tersebut. 

Penatalaksanaan 
pada KPD harus 
secara tepat 
dengan cara 
memastikan 
diagnosis, umur 
kehamilan, 
evaluasi ada 
tidaknya infeksi 
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serta tidak ada infeksi dan 
gawat janin, 
penatalaksanaannya bergantung 
pada usia kehamilan. 

dan kesejahteraan janin dan 
lakukan terminasi pada 
kehamilan 37 minggu 
apabila ada infeksi, beri 
antibiotika dan lakukan 
induksi. Sedangkan 
penatalaksanaan aktif 
kehamilan > 37 minggu , 
induksi dengan oksitosin bila 
gagal dilakukan seksio 
sesarea. 

maternal ataupun 
infeksi janin, 
apakah dalam 
keadaan inpartu 
dan terdapat 
gawat janin.  

5. Tata Laksana Ibu 
Bersalin Dengan 
Ketuban Pecah 
Dini Di Rumah 
Sakit Permata 
Bunda 
Purwodadi. 

Sri Untari 
dan Tio 
Setiowati. 

2016 KPD merupakan masalah 
penting dalam obstetri berkaitan 
dengan penyulit kelahiran 
prematur dan menyebabkan 
terjadinya infeksi pada ibu. 
Akibat terjadinya KPD yaitu 
dapat menyebabkan kejadian 
infeksi intrapartum 
(karioamnionitis) ascendens 
dari vagina intrauterine dan 
persalinan preterm. 

Penatalaksaan pasien dengan 
KPD harus 
mempertimbangkan adanya 
infeksi, berat badan janin 
serta presentasi janin untuk 
menentukan tindakan apa 
yang akan diambil untuk 
melahirkan bayi dengan 
selamat. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
adalah 
menggunakan 
metode penelitian 
kualitatif yang 
dimana karakter 
peneliti sangat 
berpengaruh pada 
hasil penelitian, 
bisa saja 
informasi yang 
sama berujung 
pada kesimpulan 
yang berbeda 
karena karakter 
peneliti berbeda. 

Teknik 
pengumpulan 
data 
menggunakan 
metode 
pengamatan 
secara 
langsung 
terhadap klien 
yang 
bersalin 
dengan 
ketuban pecah 
dini. 

Penatalaksaan 
pasien dengan 
KPD yang akan 
dilakukan operasi 
sesar perlu 
dilakukan 
persiapan yang 
dimulai dari pre 
tindakan, 
tindakan, serta 
post tindakan 
yang tujuannya 
untuk dapat 
melakukan 
asuhan yang tepat 
agar ibu dan bayi 
lahir dengan 
sehat dan 
selamat. 

6. Hubungan 
Ketuban Pecah 
Dini Dengan 
Kejadian 
Persalinan Seksio 

Helti Lestari 
Sitinjak. 

2018 Salah satu faktor indikasi seksio 
sesarea adalah KPD dan 8-10% 
perempuan hamil mengalami 
KPD dan kondisi ini dikaitkan 
dengan peningkatan risiko 

Dari hasil penelitian ibu 
yang tidak mengalami KPD 
lebih banyak dilakukan 
seksio sesarea dibandingkan 
ibu yang mengalami KPD. 

Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian 
tersebut 
menggunakan 

Populasi yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
adalah semua 

Ibu yang 
mengalami KPD 
sebelum 
dilakukan 
persalinan seksio 
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Sesarea Di 
Rumah Sakit 
Daerah Kolonel 
Abundjani 
Bangko. 

infeksi intrauterin, prolaps tali 
pusat, gawat janin, dan 
kompresi tali umbilikal. 

Karena seksio sesarea adalah 
tindakan akhir yang 
dilakukan pada KPD apabila 
induksi gagal. 

metode 
kuantitatif 
dimana metode 
ini orientasinya 
terbatas pada 
nilai dan jumlah 
serta 
pengambilan data 
berasal dari nilai 
tertinggi. 

ibu yang 
bersalin 
dengan KPD 
dan tidak 
KPD. 

sesarea 
dilakukan 
penanganan awal 
terlebih dahulu 
yaitu dengan 
pemberian 
induksi oksitosin, 
apabila gagal 
dilakukan seksio 
sesarea. 

7. Patologi Dan 
Fisiologi 
Persalinan. 

Eka 
Nurhayati. 

2019 Induksi persalinan adalah upaya 
memulai persalinan dengan 
cara-cara buatan sebelum atau 
sesudah kehamilan cukup bulan 
dengan jalan merangsang 
timbulnya his. Indikasi induksi 
antara lain KPD, kehamilan 
lewat waktu, oligohidramniom, 
korioamnionitis, dan hipertensi 
dalam kehamilan. 

Induksi persalinan dapat 
dilakukan dengan cara 
pemecahan ketuban, 
pemberian oksitosin, 
pemberian obat misoprostol, 
pemberian hormon 
prostaglandin, pemasangan 
laminaria, dan pemasangan 
balon keteter. 

Hanya beberapa 
materi KPD 
dalam buku 
tersebut. 

Buku ini 
disajikan 
dengan bahasa 
yang mudah 
dimengerti. 

Proses induksi 
dilakukan untuk 
merangsang 
kontraksi rahim 
sebelum 
kontraksi alami 
terjadi agar 
proses persalinan 
cepat terjadi. 

8. Asuhan 
kebidanan 
patologi. 

Nita Norma 
dan Mustika 
Dwi. 

2013 Pada kasus KPD dengan umur 
kehamilan yang kurang bulan 
dan  tidak ada tanda-tanda 
infeksi pengelolaanya bersifat 
konservatif disertai pemberian 
antibiotik yang adekuat sebagai 
profilaksi. 

Induksi dilakukan dengan 
cara pemberian obat-obatan 
khusus yang berfungsi untuk 
merangsang keluarnya zat 
prostaglandin agar terjadi 
kontraksi pada otot rahim. 
Pemberian obat-obatan ini 
bisa dilakukan secara oral, 
diinfuskan, disemprot pada 
hidung, atau dimasukkan ke 
dalam vagina. 

Materi induksi 
pada buku 
tersebut kurang 
lengkap. 

Bahasa yang 
digunakan 
pada buku 
tersebut 
mudah 
dimengerti. 

Induksi 
persalinan 
sebagai usaha 
agar persalinan 
berlangsung 
degan jalan 
merangsang 
timbulnya his 
dapat 
menimbulkan 
komplikasi 
seperti emboli air 
ketuban, gawat 
janin sampai 
mati, dan ruptur 
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uteri. 

9. Indikasi Seksio 
Sesarea di RSUP 
Prof. Dr. R. D. 
Kandou Manado. 

Edwin D. 
Pamilangan, 
dkk. 

2020 Persalinan seksio sesarea adalah 
proses persalinan dengan 
sayatan pada dinding 
perut (laparotomi) dan dinding 
rahim. Indikasi non medis 
dipengaruhi oleh usia, 
pendidikan, sosial budaya, dan 
sosial ekonomi. Adapun 
indikasi medis dilakukannya 
tindakan seksio sesarea yaitu 
karena partus lama, gawat 
janin, preeklamsia, eklamsia, 
plasenta previa, kehamilan 
kembar, solusio plasenta, 
panggul sempit, dan indikasi 
seksio sesarea 
sebelumnya. 

Indikasi yang paling 
dominan terjadinya seksio 
sesarea yaitu dari faktor ibu 
yang paling banyak 
disebabkan oleh riwayat 
seksio sesarea sebelumnya. 
Indikasi janin paling banyak 
disebabkan oleh gawat janin. 
Sedangkan indikasi 
gabungan paling banyak 
disebabkan oleh preeklamsi 
berat dan gawat janin. 

Metode 
penelitian yang 
digunakan adalah 
metode penelitian 
deskriptif dengan 
pendekatan 
waktu secara 
retrospektif yaitu 
pengumpulan 
data yang dimulai 
dari akibat 
kemudian 
diidentifikasi 
terjadinya faktor 
resiko pada 
waktu yang lalu. 

Populasi yang 
digunakan 
ialah seluruh 
ibu bersalin 
dengan seksio 
tahun 2017 
dan 2018. 

Pada persalinan 
seksio sesarea, 
indikasi ibu 
terbanyak ialah 
riwayat seksio 
sesarea. Indikasi 
janin terbanyak 
ialah gawat janin. 
Dan indikasi 
gabungan 
terbanyak ialah 
preeklamsi berat 
dan gawat janin. 

10. Buku Pintar Ibu 
dan Bayi. 

Nia 
Nurdiansyah. 

2011 Persalinan dengan induksi 
dilakukan untuk pemberian 
stimulasi agar terjadi proses 
persalinan. Proses ini dilakukan 
pada ibu hamil indikasi KPD, 
kehamilan lewat bulan, 
diabetes, infeksi, dan plasenta 
bayi keluar terlebih dahulu. 

Induksi dilakukan dengan 
cara pemberian obat-obatan 
khusus yang berfungsi untuk 
merangsang keluarnya zat 
prostaglandin agar terjadi 
kontraksi pada otot rahim. 
Pemberian obat-obatan ini 
bisa dilakukan secara oral, 
diinfuskan, disemprot pada 
hidung, atau dimasukkan ke 
dalam vagina. 

Materi pada buku 
tersebut tidak 
menjelaskan 
metode-metode 
induksi. 

Bahasa yang 
digunakan 
dalam buku 
tersebut 
mudah 
dimengerti. 

Proses induksi 
menimbulkan 
rasa sakit yang 
intens sehingga 
kondisi ibu dan 
janin harus selalu 
dipantau. Resiko 
dari persalinan 
induksi yaitu 
KPD dan gawat 
janin 
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F. Langkah VII : Evaluasi 
Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan Ketuban Pecah Dini berdasarkan referensi yang telah didapatkan. 

No. Judul Referensi 
Oleh 

(sebutkan 
nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Patologi 
Kebidanan. 

Taufan 
Nugroho 

2012 Evaluasi tanda-tanda infeksi. Evaluasi dan nilai tanda-
tanda infeksi seperti suhu, 
lekosit, tanda-tanda infeksi 
intrauterine dan keadaan 
umum ibu dengan KPD. 

Buku ini 
menggunakan 
bahasa yang sulit 
dimengerti. 

Mampu 
menjelaskan 
secara detail 
pada buku 
tersebut. 

Evaluasi air 
ketuban, tanda-
tanda infeksi dan 
keadaan umum 
ibu dengan KPD. 

2. Asuhan 
Kebidanan 
Patologi. 

Nita Norma 
dan Mustika 
Dwi. 

2013 Evaluasi keadaan umum ibu 
dan denyut jantung janin. 

Memantau keadaan umum 
ibu, denyut jantung janin 
(djj), tanda-tanda infeksi dan 
menghindari pemeriksaan 
prevaginal. 

Buku ini 
menggunakan 
bahasa yang sulit 
dimengerti. 

Terdapat 
banyak materi 
KPD dalam 
buku tersebut. 

Evaluasi terapi 
untuk ibu KPD 
dengan infeksi 
atau tidak ada 
gejala infeksi, 
memantau ddj 
baik atau tidak 
terjadi gawat 
janin, dan 
keadaan umum 
ibu 

3. Evaluasi 
Penggunaan 
Antibiotik Pada 
Pasien Bedah 
Sesar Di Rumah 
Sakit PKU 
Muhammadiyah 
Bantul 
Yogyakarta. 

Haafizah 
Dania, 
Faridah 
Baroroh, 
Moch Saiful 
Bachri. 

2016 Evaluasi penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik pada  
proses bedah sesar diberikan 
untuk profilaksis dan terapi 
pascabedah. 

Metode 
penelitian yang 
digunakan adalah 
metode penelitian 
deskriptif dengan 
pendekatan 
waktu secara 
retrospektif yaitu 
pengumpulan 

Sampel 
penelitian 
adalah semua 
pasien bedah 
sesar. 

Tepat obat, tepat 
dosis, dan tepat 
indikasi adalah 
ketika obat yang 
diberikan sesuai 
dengan pedoman 
terapi. 
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data yang dimulai 
dari akibat 
kemudian 
diidentifikasi 
terjadinya faktor 
resiko pada 
waktu yang lalu. 

4. Perbandingan 
Efektivitas 
Misoprostol 
Sublingual 25 
mcg, Pervaginam 
25 mcg Dan 
Drips Oksitosin 5 
IU Untuk Induksi 
Persalinan. 

Esa Lestary, 
dkk. 

2013 Induksi persalinan terjadi antara 
10%-20% dari seluruh 
persalinan dengan berbagai 
indikasi baik ibu maupun 
janin, beberapa penelitian 
menyebutkan misoprostol 
sublingual lebih efektif 
dibandingkan misoprostol oral 
dengan menggunakan 
prostaglandin menunjukkan 
hasil yang lebih baik pada 
pematangan serviks dibanding 
penggunaan oksitosin. 

Lama persalinan pada 
misoprostol sublingual 25 
mcg lebih cepat yaitu 
9,9±1,62 jam, dibandingkan 
misoprostol pervaginam 25 
mcg 12,63±3,44 jam dan 
drips oksitosin 5 IU 
intravena 13,87±3,28 jam. 

Sampel yang 
digunakan hanya 
90 orang. 

Populasi 
penelitian 
adalah semua 
ibu hamil 
aterm dan ibu 
hamil dengan 
usia 
kehamilan 38-
42 minggu. 

Keefektifan 
misoprostol 
sublingual 25 
mcg tidak 
berbeda 
dibandingkan 
misoprostol 
pervaginam 25 
mcg dan drips 
oksitosin 5 IU. 
Lama waktu 
induksi sampai 
pembukaan 
lengkap pada 
kelompok 
misoprostol 
sublingual 25 
mcg lebih cepat 
dibandingkan 
misoprostol 
pervaginam 25 
mcg dan drips 
oksitosin 5 IU 
intravena. 

5. Perbandingan 
Efektivitas 
Misoprostol 
Dosis 50 mcg 

Haafizah 
Dania, dkk. 

2014 Misoprostol yang merupakan 
suatu analog prostaglandin E1, 
telah digunakan dalam 
pematangan serviks pada masa 

Keberhasilan induksi pada 
kelompok misoprostol 50 
mcg menurun dibandingkan 
dengan kelompok 

Metode 
penelitian ini 
menggunakan 
metode non 

Sampel yang 
digunakan 
adalah semua 
ibu bersalin  

Keberhasilan 
misoprostol 50 
mcg menurun 
dibandingkan 
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Dan 100 mcg 
Terhadap 
Keberhasilan 
Kelahiran Induksi 
Di RSU PKU 
Muhammadiyah 
Yogyakarta. 

kehamilan dan induksi 
persalinan. Namun sampai 
saat ini dosis dan rute 
pemberian misoprostol untuk 
induksi bermacam-macam. 
Belum ada pedoman tetap 
mengenai cara pemberian dan 
dosis misoprostol yang 
diberikan. 

misoprostol 100 mcg, 
dimana keberhasilan induksi 
misoprostol 50 mcg 
sebanyak 56 orang 
dari 69 orang (81,16%) 
sedangkan keberhasilan 
induksi pada kelompok 
misoprostol 100 mcg 
sebanyak 39 orang dari 40 
orang (97,50%). 

eksperimental 
dengan 
rancangan 
historical cohort. 
Keterbatasan 
metode ini adalah 
tidak 
semua data yang 
diinginkan 
terdapat dalam 
catatan medik 
dan kemampuan 
tenaga medis 
(dokter) tidak 
sama. 

yang 
melahirkan 
dengan proses 
induksi 
misoprostol. 
 

dengan 
misoprostol 100 
mcg. 

6. Karakteristik Ibu 
Bersalin Dengan 
Tindakan Induksi 
Di RSUD 
Cibinong. 

Arini 
Kusmintarti 
dan Yulia 
Erwita. 

2011 Induksi yang digunakan yaitu 
pemberian oksitosin. 
Mekanisme kerja bahan ini 
dalam memudahkan kontraksi 
otot polos dan meningkat 
reseptor-reseptor pada selaput 
sel-sel miometrium. Faktor 
utama ibu yang mengalami 
induksi yaitu KPD dan inertia 
uteri. 

Karakteristik ibu bersalin 
dengan tindakan induksi 
terdapat 68 (31,48%) yang 
mengalami tindakan induksi 
dengan klasifikasi KPD dan 
inertia uteri 68 (31.48%), 
terdapat 170 (78,7%) yang 
usia kehamilan > 35 minggu, 
terdapat 93 (43%) yang 
memiliki paritas 2 – 3, 
terdapat 172 (79.6%) yang 
berusia 
21 – 35 tahun, dan terdapat 
cara induksi dengan infus 
oksitosin sebanyak 182 
(84.2%). 

Metode 
penelitian yang 
digunakan adalah 
metode penelitian 
deskriptif. 
Kekurangan dari 
metode ini yaitu 
terbatas dalam 
memberikan 
informasi tentang 
pengaruh 
variabel-variabel 
yang diteliti. 

Populasi pada 
penelitian ini 
adalah semua 
ibu bersalin 
dengan 
tindakan 
induksi. 

Karateristik ibu 
bersalin dengan 
tindakan 
induksi sebagian 
besar mengalami 
indikasi induksi 
KPD dan inertia 
uteri, kebanyakan 
ibu berusia 
produktif, paritas 
1 – 3, dengan 
usia 
kehamilan aterm, 
dan cara induksi 
sebagian besar 
menggunakan 
infus oksitosin. 
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7. Evaluasi 
Penggunaan 
Antibiotik 
Profilaksis pada 
Operasi Sesar  
di Rumah Sakit 
Swasta 
Purwokerto. 

Much Ilham 
Novalisa Aji 
Wibowo, 
Tyas Dwi 
Utamiasih, 
Dina Ratna 
Juwita. 

2019 Evaluasi penggunaan antibiotik 
profilaksis 

Hasil yang didapatkan yaitu  
penggunaan antibiotik 
profilaksis 100% sesuai 
dengan formularium dan 
PPAPC 2016 yaitu 
menggunakan antibiotik  
ceftriaxone. 

Metode 
penelitian yang 
digunakan adalah 
metode penelitian 
deskriptif dengan 
pendekatan 
waktu secara 
retrospektif yaitu 
pengumpulan 
data yang dimulai 
dari akibat 
kemudian 
diidentifikasi 
terjadinya faktor 
resiko pada 
waktu yang lalu. 

Sampel yang 
digunakan 
sebanyak 232 
sampel. 

Penggunaan 
antibiotik yang 
rasional 
diharapkan 
memberikan 
dampak positif 
antara lain 
mengurangi 
mortalitas. 

8. Ilmu Kebidanan Sarwono 
Prawirohardj
o 

2016 Pada ibu dengan KPD diperiksa 
tanda-tanda kemungkinan 
terjadi infeksi, usia kehamilan, 
air ketuban berbau dan keruh 
atau tidak, dan kontraksi yang 
teratur. 

Pengawasan ketat dan 
evaluasi terhadap ibu KPD 
dengan kemungkinan terjadi 
infeksi intrapartum, janin 
yang mengalami takikardia, 
dan gangguan lainnya. 

Buku ini 
disajikan dengan 
bahasa yang sulit 
dimengerti. 

Terdapat 
banyak materi 
KPD. 

Evaluasi keadaan 
ibu dengan KPD, 
TTV dalam batas 
normal, tidak 
terjadi infeksi 
intrapartum pada 
ibu, dan 
takikardia pada 
janin. 

9. Determinan 
Persalinan Seksio 
Sesarea 
Di RSUD Wates 
Kulon Progo. 

Maryani. 2016 Persalinan SC adalah persalinan 
melalui sayatan pada dinding 
abdomen dan 
uterus yang diambil masih utuh 
dengan berat janin lebih 1000 
gr atau umur 
kehamilan lebih 28 minggu. 
Faktor persalinan SC yaitu 
DKP, gawat janin, letak janin, 
plasenta previa, induksi gagal, 

Faktor terbanyak 
dilakukannya SC yaitu 
disproporsi kepala janin dari 
faktor ibu, gawat janin dari 
faktor janin, induksi gagal 
dari faktor lainnya. 

Metode 
penelitian yang 
digunakan adalah 
metode penelitian 
deskriptif dengan 
pendekatan 
waktu secara 
retrospektif yaitu 
pengumpulan 
data yang dimulai 

Sampel 
pada 
penelitian ini 
berjumlah 262 
responden. 

Determinan 
persalinan SC 
tertinggi pada 
faktor ibu yaitu 
DKP 41,2% 
(108), faktor 
janin yaitu gawat 
janin 21% (55) 
dan faktor lainya 
yaitu induksi 
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preeklamsia/eklamsia, riwayat 
obstetrik, partus lama dan 
stenosis vagina/Serviks. 

dari akibat 
kemudian 
diidentifikasi 
terjadinya faktor 
resiko pada 
waktu yang lalu. 

gagal 5,3% (14). 

10. Evaluasi 
Penggunaan dan 
Efektivitas 
Antibiotik 
Profilaksis pada 
Pasien Bedah 
Sesar di Rumah 
Sakit Surakarta 

Nurul 
Mutmainah, 
Puri Setyati, 
Niken 
Handasari 

2014 Evaluasi pengunaan antibiotik 
profilaksis pada pasien bedah 
sesar 

Antibiotik profilaksis hanya 
diberikan pada kasus 
persalinan dengan faktor 
risiko infeksi seperti kasus 
KPD dengan lama ketuban  
pecah melewati 18 jam, 
febris, adanya koloni kuman 
Streptococcus Grup Beta,  
dan persalinan kurang dari 
37 minggu. 

Metode 
penelitian yang 
digunakan adalah 
metode penelitian 
deskriptif dengan 
pendekatan 
waktu secara 
retrospektif yaitu 
pengumpulan 
data yang dimulai 
dari akibat 
kemudian 
diidentifikasi 
terjadinya faktor 
resiko pada 
waktu yang lalu. 

Populasi yaitu 
seluruh ibu 
bersalin 
dengan bedah 
sesar. 

Pemberian obat 
antibiotik 
menunjukkan 
terbukti efektif. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan Hasil Telah Evidance Based Asuhan 7 Langkah Varney 

Langkah I : Identifikasi data dasar 

Referensi 1 : Didapatkan umur ibu yang kurang dari 20 tahun termasuk 

umur terlalu muda dengan keadaan uterus yang kurang matur 

untuk melahirkan sehingga rentan mengalami ketuban pecah 

dini, sedangkan umur lebih dari 35 tahun tergolong umur 

yang terlalu tua untuk melahirkan khususnya pada ibu primi 

(tua) dan berisiko tinggi mengalami ketuban pecah dini. 

Maka persamaanya yaitu umur ibu yang < 20 tahun termasuk 

umur terlalu muda dengan keadaan uterus kurang matur 

untuk melahirkan sedangkan umur > 35 tahun tergolong 

umur yang terlalu tua untuk melahirkan sehingga rentan 

mengalami KPD. Perbedaannya yaitu pada umur 20-35 tahun 

resiko mengalami KPD sangat kecil. 

Referensi 2: Didapatkan kategori paritas primipara atau seorang 

perempuan yang telah melahirkan janin satu kali tanpa 

memandang anak tersebut hidup atau meninggal lebih banyak 

mengalami kejadian ketuban pecah dini dari pada multipara 

dan grandemultipara. Maka persamaannya yaitu KPD bisa 

terjadi pada semua ibu hamil. Perbedaannya yaitu paritas 
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primipara lebih dominan menglami KPD dibandingkan 

multipara dan grandemultipara. 

Referensi 3 : Didapatkan Anemia merupakan salah satu faktor predisposisi 

terjadinya KPD. Pada ibu dengan anemia, kadar hemoglobin 

sebagai pembawa zat besi dalam darah berkurang, yang 

mengakibatkan rapuhnya beberapa daerah dari selaput 

ketuban, sehingga terjadi kebocoran pada daerah tersebut. 

Sedangkan paritas merupakan salah satu faktor yang 

mengakibatkan KPD karena peningkatan paritas yang 

memungkinkan kerusakan serviks selama proses kelahiran 

sebelumnya. 

Referensi 4 : Didapatkan KPD merupakan komplikasi yang berhubungan 

dengan kehamilan kurang bulan, dan mempunyai kontribusi 

yang besar pada angka kematian perinatal pada bayi yang 

kurang bulan. Pengelolaan KPD pada kehamilan kurang dari 

34 minggu sangat komplek, bertujuan untuk menghilangkan 

kemungkinan terjadinya prematuritas dan RDS. Sedangkan 

pada kehamilan > 35 minggu akan dilakukan induksi 

oksitison , bila gagal akan dilakukan seksio sesarea. Maka 

persamaannya yaitu KPD merupakan komplikasi yang terjadi 

pada kehamilan dan mempunyai kontribusi besar pada angka 

kematian perinatal pada bayi yang kurang bulan. 
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Perbedaannya yaitu pengelolaan KPD pada usia kehamilan < 

34 minggu lebih komplek. 

Referensi 5 : Didapatkan ibu yang memiliki pola seksual tidak tepat 

berisiko mengalami KPD sebanyak 10 kali. Ibu hamil yang 

melakukan hubungan seksual saat trimester III dengan 

frekuensi berlebihan akan berisiko mengalami ketuban pecah 

dini karena sperma yang dihasilkan setiap kali berhubungan 

intim mengandung prostaglandin sehingga akan terus 

merangsang kontraksi, ini dengan demikian semakin sering 

berhubungan intim maka akan semakin besar kontraksi yang 

ditimbulkan sehingga berakibat pecahnya ketuban sebelum 

waktunya. Maka persamaanya yaitu ibu hamil yang sudah 

memasuki trimester 3 lebih berisiko mengalami KPD dengan 

pola seksual yang tidak tepat dan sering dilakukan. 

Perbedaannya yaitu ibu hamil yang memiliki pola seksual 

yang tepat berisiko kecil mengalami KPD. 

Referensi 6 : Didapatkan asap rokok merupakan polutan bagi manusia 

maupun lingkungan sekitarnya. Asap rokok membuat lebih 

berbahaya terhadap perokok pasif daripada perokok aktif. 

Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan 

terhirup oleh perokok pasif, sebanyak empat kali lebih 

banyak mengandung tar dan nikotin, 5 kali lebih banyak 

mengandung karbon monoksida yaitu merupakan radikal 
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bebas yang dapat menimbulkan kerusakan tubuh. Maka 

persamaannya yaitu wanita hamil yang terpapar asap rokok 

seringkali mengalami berbagai macam gangguan selama 

kehamilan salah satunya KPD. Perbedaannya yaitu ibu hamil 

yang tidak terpapar asap rokok memiliki peluang sangat 

sedikit untuk mengalami KPD. 

Referensi 7 : Didapatkan asap rokok merupakan polutan bagi manusia 

maupun lingkungan sekitarnya. Asap rokok membuat lebih 

berbahaya terhadap perokok pasif daripada perokok aktif. 

Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan 

terhirup oleh perokok pasif, sebanyak empat kali lebih 

banyak mengandung tar dan nikotin, 5 kali lebih banyak 

mengandung karbon monoksida yaitu merupakan radikal 

bebas yang dapat menimbulkan kerusakan tubuh. Ketuban 

pecah dini disebabkan karena berkurangnya kekuatan 

membran atau meningkatnya tekanan intrauterin atau oleh 

kedua faktor tersebut. Berkurangnya kekuatan membran 

diantaranya disebabkan oleh rokok. Rokok mengandung 

nikotin yang dapat mempengaruhi kekuatan membrane 

ketuban. Persamaannya yaitu ibu hamil yang sering terpapar 

asap rokok akan mengalami KPD karena berkurangnya 

kekuatan membran yang disebabkan oleh asap rokok. 
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Perbedaanya yaitu ibu hamil yang tidak terpapar asap rokok 

tidak mengalami KPD. 

Referensi 8 : Didapatkan hampir seluruh ibu bersalin mengalami ketuban 

pecah dini terjadi pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu. 

Dimana hampir setengah ibu bersalin mengalami ketuban 

pecah dini berumur 26-30 tahun. Dimana usia tersebut masih 

dalam batas aman untuk berlangsungnya kehamilan dan 

persalinan. Persamannya yaitu KPD dominan terjadi pada ibu 

hamil usia kehamilan lebih dari 37 minggu dengan umur 26-

30 tahun. Perbedaanya yaitu kejadian ketuban pecah dini 

dapat terjadi karena pada usia kehamilan lebih dari 37 

minggu terjadi pembesaran uterus, kontraksi rahim, dan 

gerakan janin sehingga menyebabkan ketuban mudah pecah.  

Referensi 9 : Didapatkan ibu yang memiliki umur beresiko disebabkan 

karena adanya umur perkawinan yang sangat muda (< 20 

tahun) sebagai akibat dari tingkat pendidikan dan 

pengetahuan yang rendah maupun social ekonomi yang 

rendah, sehingga mereka tidak mengetahui dampak yang 

lahir dari sebuah perkawinan umur muda. Umur yang 

beresiko ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

ibu tentang batasan umur reproduksi yang sehat, sehingga 

dalam umur > 35 tahun mereka tidak berusaha untuk 

menghentikan kehamilan melalui program keluarga 
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berencana. Selain itu, juga disebabkan karena umur 

perkawinan yang terlalu tua sebagai akibat kesibukan bekerja 

yang membuat mereka kurang memikirkan tentang 

pernikahan dan menikah dalam umur lanjut. Hal ini 

berdampak pada masih adanya keinginan untuk memiliki 

anak pada umur > 35 tahun disebabkan karena belum punya 

anak sama sekali ataupun karena belum merasa cukup dengan 

jumlah anak yang ada. Persamaannya yaitu umur ibu yang 

beresiko mengalami KPD yaitu umur < 20 - > 35 tahun. 

Perbedaannya yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang 

batasan umur reproduksi sehat dan tidak mengetahui dampak 

yang terlahir dari sebuah perkawinan umur muda dan terlalu 

tua. 

Referensi 10 : Didapatkan ketuban pecah dini bisa terjadi karena hubungan 

seksual yang tidak hati-hati selama masa kehamilan dan juga 

bisa terjadi bila didalam melakukan hubungan seksual tidak 

mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin yang sedang 

dikandung, serta tidak mengetahui posisi yang benar saat 

melakukan hubungan seksual. Persamaannya yaitu posisi 

yang kurang tepat pada saat hubungan seksual akan 

mengalami KPD. Perbedaannya yaitu ibu yang jarang 

melakukan hubungan seksual dengan polsa seksual yang 

tepat tidak mengalaami KPD. 
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Langkah II : Identifikasi Diagnosa Aktual 

Referensi 1 : Didapatkan Usia kehamilan adalah lamanya kehamilan mulai 

dari ovulasi sampai partus kirakira 280 (40 minggu dan tidak 

lebih dari 300 hari (43 minggu). Pada umumnya ibu dengan 

preterm lebih, cenderung mengalami ketuban pecah dini 

dikarenakan masih lemahnya kekuatan selaput ketuban yang 

berhubungan dengan perbesaran dan usia uterus, kontraksi 

rahim dan gerakan janin. Tetapi dari hasil uji statistic yang 

telah dilakukan, diperoleh hasil ibu dengan usia kehamilan 

aterm juga mengalami ketuban pecah dini. Hal ini dapat 

disebabkan oleh Faktor lain seperti pola pekerjaan ibu hamil 

yang terlalu berat dapat berakibat pada kelelahan dan akan 

menyebabkan lemahnya korion amnion sehingga timbul 

ketuban pecah dini. Persamaannya yaitu pada umumnya ibu 

dengan preterm lebih, cenderung mengalami ketuban pecah 

dini dikarenakan masih lemahnya kekuatan selaput ketuban. 

Perbedaannya pada pekerjaan, ibu hamil yang tidak bekerja 

sangat sedikit mengalami KPD. 

Referensi 2 : Didapatkan pada umumnya ibu dengan preterm lebih, 

cenderung mengalami ketuban pecah dini dikarenakan masih 
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lemahnya kekuatan selaput ketuban yang berhubungan 

dengan perbesaran dan usia uterus, kontraksi rahim dan 

gerakan janin. Tetapi dari hasil uji statistic yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil ibu dengan usia kehamilan aterm 

juga mengalami ketuban pecah dini. Hal ini dapat disebabkan 

oleh faktor lain seperti pola pekerjaan ibu hamil yang terlalu 

berat dapat berakibat pada kelelahan dan akan menyebabkan 

lemahnya korion amnion sehingga timbul ketuban pecah dini. 

Persamaannya yaitu ibu dengan preterm lebih cenderung 

mengalami KPD dikarenakan masih lemahnya kekuatan 

selaput ketuban. Perbedaannya yaitu ibu aterm juga 

mengalami KPD karena faktor pekerjaan yang terlalu berat 

dan mengakibatkan kelelahan yang dapat membuat korion 

amnion melemah sehingga dapat menimbulkan KPD. 

Referensi 3 : Didapatkan anamnesa dilakukan untuk mengetahui apakah 

ada pengeluaran cairan, berbau,dan belum ada pengeluaran 

lendir dan darah. Pada pemeriksaan spekulum dapat diketahui 

apakah keluar cairan atau tidak. Pemeriksaan dalam didapat 

cairan didalam vagina dan selaput ketuban sudah tidak ada 

lagi. Sedangkan pada pemeriksaan laboratorium akan 

diperiksa air ketuban ibu menggunakan tes lakmus. 

Selanjutnya pemeriksaan USG untuk melihat jumlah air 

ketuban yang tersisa. Persamaannya yaitu diagnosis KPD 
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ditegakkan dengan cara anamnesa pasien merasakan basa 

pada vagina atau cairan yang keluar, berbau, warna dari 

cairan dan pemeriksaan USG. Namun memiliki perbedaan 

diagnosa melalui pemeriksaan cairan amnion. 

Referensi 4 : Didapatkan pecah ketuban ketuban dini terjadi ketika air 

ketuban yang belum siap menuju persalinan pecah yang 

biasanya terjadi pada usia kehamilan 37 minggu atau 

sebelumnya. Air ketuban yang membantu janin tumbuh dan 

berkembang, jika sudah pecah dan tidak diikuti dengan 

keluarnya janin atau persalinan, tentu akan membahayakan 

janin karena tidak memiliki pelindung dan tempat bergerak 

lagi. Dalam jangka waktu tertentu, hal ini juga akan 

mengganggu dan mengancam keselamatan ibu hamil selama 

masa persalinan nantinya. Maka persamaannya yaitu bila 

KPD terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut 

ketuban pecah dini pada kehamilan premature. Perbedaannya 

yaitu dalam hal pemeriksaan menggunakan tes lakmus. 

Referensi 5 : Didapatkan tes cairan ketuban dilakukan dengan cara 

kultur/gram, fetal fibronectin, glukosa, leukosit esterase dan 

sitokin. Normal pH cairan ketuban 7,0-7,5, dan apabila uji 

kertas lakmus/nitrazin test berwarna biru(basa) maka cairan 

tersebut adalah air ketuban. Persamaannya yaitu tes cairan 
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ketuban  untuk mengetahui cairan tersebut air ketuban atau 

tidak. Perbedaannya yaitu dalam pemeriksaan penunjang. 

Referensi 6 : Didapatkan mendiagnosis KPD dengan cara anamnesa pasien 

untuk mengetahui penderita merasa basah pada vagina atau 

mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba, warna dan 

bau dari cairan tersebut, serta dilakukannya pemeriksaan 

dalam untuk mengetahui apakah masih  didapati cairan dan 

selaput ketuban atau tidak. Persamaannya yaitu diagnosis 

KPD dengan cara anamnesa pasien untuk mengetahui 

penderita merasa basah pada vagina atau mengeluarkan 

cairan yang banyak secara tiba-tiba, warna dan bau dari 

cairan tersebut serta pemeriksaan inspeksi dan pemeriksaan 

dengan speculum. Namun memiliki perbedaan diagnosa 

melalui pemeriksaan penunjang. 

Referensi 7 : Didapatkan pecahnya selaput ketuban dengan adanya cairan 

ketuban keluar dari vagina. Jika tidak ada dapat dicoba 

dengan menggerakkan sedikit bagian terbawah janin atau 

meminta pasien batuk atau mengedan. Dapat dilakukan juga 

dengan menggunakan tes lakmus (Nitrazen test) apabila air 

ketuban akan berubah dari merah menjadi biru. Pemeriksaan 

USG juga bisa dilakukan untuk menentukan usia kehamilan. 

Persamaannya yaitu tes cairan ketuban  untuk mengetahui 
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cairan tersebut air ketuban atau tidak. Perbedaannya yaitu 

dalam hal pemeriksaan penunjang. 

Referensi 8 : Didapatkan evaluasi yang dilakukan pada kehamilan dengan 

KPD meliputi evaluasi terhadap faktor risiko, evaluasi 

dengan USG, dan melakukan pemeriksaan terhadap tingkat 

infeksi. Infeksi yang mungkin terjadi dievaluasi dengan 

amniosentesis, USG, kultur beta-streptokokus, menilai 

kematangan paru janin, dan percobaan indigokarmin untuk 

memastikan apakah benar KPD dengana cairan terdapat 

dalam vagina. Persamaannya yaitu KPD dilihat dari usia 

kehamilan. Perbedannya yaitu berbeda dalam hal 

pemeriksaan pada tingkat infeksi. 

Referensi 9 : Didapatkan KPD seringkali menimbulkan konsekuensi yang 

berimbas pada morbiditas dan mortalitas pada ibu maupun 

bayi, terutama pada kematian perinatal yang cukup tinggi 

yaitu prematuritas, respiratory distress syndrome, perdarahan 

intraventrikel, sepsis, hipoplasia paru dan deformitas skeletal. 

Persamaanya yaitu KPD dilihat dari usia kehamilan dan 

pecah sebelum ada tanda-tanda persalinan. Perbedaannya 

yaitu pada keadaan dan tanda-tanda yang menjadi pendukung 

diagnosis. 

Referensi 10 : Didapatkan diagnosis KPD ditegakkan dengan cara anamnesa 

pasien merasakan basa pada vagina atau cairan yang keluar, 
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berbau, warna dari cairan tersebut. Menentukan usia 

kehamilan dari HPHT dan USG. Kemudian dari inspeksi 

didapatkannya pecahnya selaput ketuban dengan adanya 

cairan ketuban keluar dari vagina. Pemeriksaan dengan 

spekulum pad KPD akan tampak keluar cairan dari orifisium 

uteri eksternum, kalau belum juga tampak keluar, fundus 

uteri ditekan, penderita diminta batuk, mengejan, atau bagian 

terendah digoyangkan, akan tampak keluar cairan dari ostium 

uteri dan terkumpul pada fornik anterior. Persamaannya yaitu 

diagnosis KPD dengan cara anamnesa pasien untuk 

mengetahui penderita merasa basah pada vagina atau 

mengeluarkan cairan yang banyak secara tiba-tiba, warna dan 

bau dari cairan tersebut serta pemeriksaan inspeksi dan 

pemeriksaan dengan spekulum. Perbedaanya yaitu pada 

pemeriksaan penunjang.  

Langkah III : Identifikasi Diagnosa Potensial 

Referensi 1 : KPD merupakan komplikasi langsung dalam kehamilan yang 

mengganggu kesehatan ibu dan juga pertumbuhan janin 

dalam kandungan sehingga meningkatkan risiko kelahiran 

BBLR. 

    Referensi 2 : Didapatkan terjadinya masalah pada kehamilan dapat 

menyebabkan bayi yang dilahirkan tidak sesuai dengan umur 

kehamilan pada umumnya, terdapat ibu hamil yang 
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melahirkan dengan umur kehamilan <37 atau >42 minggu 

namun ada juga ibu hamil yang melahirkan sesuai tafsiran 

kehamilan pada rentan usia 37-42 minggu. 

Referensi 3 : Didapatkan KPD mempengaruhi asfiksia karena terjadinya 

oligohidramnion yang menekan tali pusat sehingga tali pusat 

mengalami penyempitan dan aliran darah yang membawa 

oksigen ibu ke bayi terhambat sehingga menimbulkan 

asfiksia neonatorum atau hipoksia. 

Referensi 4 : Didapatkan usia ibu yang ≤ 20 tahun, termasuk usia yang 

terlalu muda dengan keadaan uterus yang kurang matur untuk 

melahirkan sehingga rentan mengalami ketuban pecah dini. 

Hal ini memungkinkan adanya faktor lain yang menyebabkan 

ketuban pecah dini, seperti infeksi, riwayat KPD sebelumnya, 

serviks inkompeten atau tekanan uterus berlebihan. 

Referensi 5 : Didapatkan SC dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu KPD, 

hipertensi, BBLR, sumber biaya melahirkan. Hipertensi 

merupakan faktor utama kejadian SC. Sedangkan, yang tidak 

berhubungan dengan SC yaitu sumber biaya persalinan. 

Referensi 6 : Didapatkan ibu yang mengalami KPD mempunyai peluang 

untuk melahirkan bayi asfiksia sebesar 6 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami KPD. 

Asfiksia Neonatorum merupakan keadaan bayi baru lahir 

tidak segera bernafas secara spontan dan teratur setelah 
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dilahirkan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kejadian Asfiksia adalah KPD. 

Referensi 7 : Didapatkan terjadinya KPD disebabkan oleh karena 

berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan 

intrauterin atau oleh kedua faktor tersebut. Fase laten pada 

ketuban pecah dini merupakan lamanya waktu sejak ketuban 

pecah sampai terjadi proses persalinan. Semakin panjang fase 

laten, semakin besar kemungkinan pengaruh terhadap nilai 

apgar dan akan semakin besar kemungkinan terjadinya 

infeksi yang berasal dari traktus urogenital bawah. 

Referensi 8 : Didapatkan Riwayat kejadian KPD sebelumnya 

menunjukkan bahwa wanita yang telah melahirkan beberapa 

kali dan mengalami KPD pada kehamilan berikutnya. 

Keadaan yang dapat menganggu kesehatan ibu dan janin 

dalam kandungan juga dapat meningkatkan resiko kelahiran 

dengan KPD. 

Referensi 9 : Didapatkan Semakin lama periode laten maka akan semakin 

lama pula kala satu persalinan yang nantinya durasi KPD ini 

akan mempengaruhi banyaknya pelepasan cairan amnion 

yang dapat menyebabkan volume amnion semakin berkurang 

sehingga terjadinya oligohidramnion, jika terus berlanjut 

maka akan terjadi kompresi tali pusat yang akan menurunkan 

suplei oksigen menuju janin, sehingga bayi mengalami 
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hipoksia, kemudian ketika bayi lahir hal ini dapat 

mempengaruhi APGAR skor. 

Referensi 10 : Didapatkan 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. 

Langakah IV : Identifikasi Perlunya Tindakan Segera / Kolaborasi 

Referensi 1 : Keefektivan induksi misoprostol vaginal sebesar 87,50%. 

Sedangkan pada induksi per oral sebesar 80,70%. Lama waktu 

induksi sampai pembukaan lengkap pada kelompok 

misoprostol vaginal tidak berbeda dengan oral yaitu sebesar 

10,00 ± 4,86 jam dan 9,76 ± 4,56 jam. Persamaannya yaitu 

induksi misoprostol lebih efektif dibandingkan dengan induksi 

per oral. Perbedaanya yaitu lama waktu induksi oral lebih 

cepat dibandingkan degan induksi pervaginal. 

Referensi 2 : Bila KPD terjadi pada umur kehamilan aterm maka sebaiknya 

dilakukan terminasi kehamilan. Pilihan pervaginam maupun 

bedah seksio sesaria tergantung kondisi ibu, janin dan 

kehamilan. Pematangan serviks dengan misoprostol 25 ug per 
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vaginam setiap 6 jam selama 2 kali pemberian bila skor bishop 

≤ 5 atau misoprostol 20-25 ug per oral setiap 2 jam selama 2 

kali pemberian. Persamaannya yaitu pematangan serviks 

menggunakan misoprostol 25 ug prevaginal diberikan setiap 6 

jam selama 2 kali sedangkan misoprostol 20-25 ug per oral 

setiap 2 jam selama 2 kali pemberian. Perbedaanya yaitu 

tindakan seksio sesarea dilakukan apabila induksi yang 

dilakukan gagal. 

Referensi 3 : Rentan usia ibu kala 1 pada persalinan dengan induksi antara 

22 – 41 tahun dengan rata-rata usia 30,66 tahun, sebagian besar 

ibu kala 1 dengan persalinan induksi memiliki nilai bishop 

kurang dari 5. Dan mayoritas ibu melahirkan secara spontan. 

Sisanya melahirkan dengan tindakan SC dan Vakum ekstrasi 

karena indikasi gagal induksi. Menurut teori, drip oksitosin 

akan lebih efektif menstimulasi kontraksi uterus apabila 

serviks telah matang. Pada pasien yang gagal induksi 

kemudian dilakukan persalinan SC dan Vakum ekstraksi 

dimungkinkan karena nilai bishop yang < 5. Persamaannya 

yaitu drip oksitosim lebih efektif diberikan pada ibu dengan 

nilai bishop < 5. Perbedaannya yaitu pasien yang telah 

diberikan induksi dan gagal akan dilakukan SC dan vakum 

ekstraksi karena nilai bishop < 5. 
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Referensi 4 : Indikasi induksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu inersia 

uteri, serotinus, KPD, dan Intra Uteri Feath Death (IUFD).  

Sebaiknya induksi partus dilakukan pada serviks yang sudah 

atau mulai matang (ripe atau favourable), yaitu kondisi serviks 

sudah lembek, dengan pendataran sekurangkurangnya 50%, 

dan pembukaan serviks satu jari. Persamaannya yaitu ibu 

bersalin yang mendapatkan tindakan induksi persalinan akibat 

KPD, Serotinus, IUFD dan Inersia lebih banyak diakibatkan 

oleh pemberian induksi pada saat proses persalinan. 

Perbedaannya yaitu induksi dilakukan pada serviks yang sudah 

atau mulai matang. 

Referensi 5 : Lebih efektif pemberian misoprostol pervaginam dengan nilai-

rata-rata 4,18 dibandingkan dengan pemberian oksitosin 

intravena dengan nilai rata-rata 3,12 dikarenan dari faktor 

paritas ibu sebagian besar multipara dan pasangan usia subur 

sehingga proses pematangan servik lebih cepat. Persamaannya 

yaitu induksi persalinan dengan misoprostol pervaginam pada 

ibu bersalin indikasi KPD nilai minimal (nilai terendah) 2 cm 

dan nilai maksimal (nilai tertinggi) 7 cm dengan nilai ratarata 

kemajuan persalinan 4,18. Perbedaannya yaitu induksi 

persalinan dengan oksitosin intravena mempunyai nilai 

minimal (nilai terendah) 1 cm dan nilai maksimal (nilai 
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tertinggi) 5 cm dengan nilai  rata-rata kemajuan persalinan 

3,12. 

Referensi 6 : Keberhasilan terapi konservatif pada persalinan preterm 

disertai ketuban pecah dini ditemukan faktor yang mungkin 

mendasari keberhasilan terapi yaitu ibu yang rata-rata usia 

kehamilan paling muda dari 24-28 minggu. Sedangkan, 

keberhasilan terapi pada  persalinan preterm tanpa disertai 

ketuban pecah dini karena pecahnya selaput ketuban dapat 

yang memicu kelahiran sehingga tingkat keberhasilan terapi 

konservatif persalinan preterm tanpa disertai ketuban pecah 

dini lebih tinggi. Persamaannya yaitu adanya perbedaan 

signifikan keberhasilan terapi konservatif antara persalinan 

preterm disertai dan tanpa disertai ketuban pecah dini pada 

penelitian ini menunjukan bahwa ketuban pecah dini sebagai 

penyakit penyerta dari persalinan preterm merupakan keadaan 

yang berisiko karena kemungkinan untuk terjadinya kegagalan 

pemberian terapi lebih besar. Perbedaaannya yaitu 

keberhasilan terapi konservatif pada persalinan preterm disertai 

ketuban pecah dini ditemukan faktor yang mungkin mendasari 

keberhasilan terapi yaitu ibu yang rata-rata usia kehamilan 

paling muda dari 24-28 minggu. 

Referensi 7 : Pada umur 20-35 tahun lebih banyak dilakukan induksi 

persalinan daripada umur <20 - >35. Usia kehamilan 37-42 
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minggu paling banyak dilakukan induksi dibandingkan dengan 

usia kehamilan 28-36 minggu. Persalinan anak ke 2-4 lebih 

banyak dilakukan induksi persalinan daripada persalinan anak 

1 dan >4. Sedangkan, pada komplikasi KPD paling banyak 

dilakukan induksi daripada inersia uteri dan IUFD. 

Persamaannya yaitu gambaran karakteristik ibu bersalin 

persalinan dengan induksi persalinan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu umur ibu, paritas, usia kehamilan, 

komplikasi persalinan dan pekerjaan. Perbedaannya yaitu pada 

umur 20-35 tahun lebih banyak dilakukan induksi persalinan 

daripada umur <20 - >35. 

Referensi 8 : Misoprostol diindikasikan sebagai obat tukak lambung, tukak 

duodenum, dan tukak yang disebabkan karena OAINS 

terutama pada pasien yang beresiko tinggi mengidap 

komplikasi tukak lambung. Pada penelitian ini Misoprostol 

dikategorikan sebagai obat off-label indikasi karena 

penggunaannya untuk beberapa indikasi. Mayoritas 

penggunaan off-labelMisoprostol adalah sebagai induksi 

persalinan. 

Referensi 9 : Prostaglandin adalah obat terbaik yang telah diakui untuk 

pematangan cervix, dimana satu diantaranya adalah 

misoprostol (analog prostaglandin E1). Selain efektifitasnya 

yang tinggi, misoprostol diproduksi dalam bentuk tablet yang 
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penyimpanannya cukup dalam suhu ruang serta mudah 

pemakaiannya. Misoprostol yang dipasarkan sebagai obat 

proteksi mukosa gastrointestinal digunakan pada pematangan 

cervix dan induksi persalinan karena aman, bermanfaat dan 

tidak mahal. 

Referensi 10 : Pada keadaan serviks yang belum matang dan kurang 

mendukung, proses pematangan tentulah sangat perlu 

dipertimbangkan sebelum melakukan induksi. Misoprostol 

selain memiliki efek uterotoniknya juga memiliki efekpada 

serviks yang sangat berguna pada serviks denga skor bishop 

kurang dari 5. 

Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan 

Referensi 1 : Ibu yang mengalami KPD sebelum dilakukan persalinan 

seksio sesarea dilakukan penanganan awal terlebih dahulu 

yaitu dengan pemberian induksi oksitosin agar ibu bisa 

melahirkan secara normal. Tetapi jika induksi persalinan gagal 

barulah tindakan akhir yang dilakukan yaitu persalinan seksio 

sesarea. 

Referensi 2 : Sectio Caesarea saat ini turut berperan dalam menurunkan 

morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi sejak berkembangnya 

teknik operasi, sectio caesarea secara bermakna memberikan 

kontribusi sebesar 25% terhadap penururan AKI di Indonesia. 
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Referensi 3 : Sebelum induksi persalinan dilakukan, kesiapan kondisi 

serviks perlu diperhatikan. Secara kuantitatif kesiapan dengan 

melihat kematangan serviks menggunakan skor Bishop. 

Semakin tinggi skor Bishop maka keberhasilan induksi 

persalinan semakin tinggi. 

Referensi 4 : Perencanaan induksi persalinan pada KPD dilakukan apabila 

tidak terjadi kemajuan persalinan. Metode yang digunakan 

yaitu metode induksi mekanik dan metode induksi kimiawi. 

Pada metode induksi kimiawi untuk induksi dengan 

menggunakan misoprostol tidak dapat digunakan untuk 

stimulasi dan tidak boleh digunakan untuk induksi persalinan 

dengan riwayat operasi sesar (SC). Persamaannya yaitu induksi 

dilakukan pada ibu apabila tidak terjadi kemajuan persalinan. 

Perbedaannya yaitu metode induksi kimiawi untuk induksi 

dengan menggunakan misoprostol tidak dapat digunakan untuk 

stimulasi dan tidak boleh digunakan untuk induksi persalinan 

dengan riwayat operasi sesar (SC).  

Referensi 5 : Pada pengelolaan konservatif dengan pemberian kortikosteroid 

pada penderita KPD kehamilan kurang bulan agar tercapainya 

pematangan paru, jika selama melakukan pengelolaan 

konservatif muncul tanda-tanda infeksi, maka segera dilakukan 

induksi persalinan tanpa memandang umur kehamilan. 

Persamaannya yaitu induksi persalinan dilakukan sebagai 
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usaha agar persalinan berlangsung dengan jalan merangsang 

timbulnya his. Perbedaannya yaitu pada KPD kurang bulan 

diberikan kortikosteroid untuk pematangan paru pada 

pengelolahan konservatif apabila dalam proses pemberian 

ditemukan tanda-tanda infeksi maka akan dilakukan induksi 

persalinan. 

Referensi 6 : Induksi dilakukan dengan cara pemberian obat-obatan khusus 

yang berfungsi untuk merangsang keluarnya zat prostaglandin 

agar terjadi kontraksi pada otot rahim. Pemberian obat-obatan 

ini bisa dilakukan secara oral, diinfuskan, disemprot pada 

hidung, atau dimasukkan ke dalam vagina. Persamaannya yaitu 

proses induksi menimbulkan rasa sakit yang intens sehingga 

kondisi ibu dan janin harus selalu dipantau. Perbedaannya 

yaitu indikasi induksi persalinan mayoritas pada  KPD dan 

gawat janin.  

Referensi 7 : Stimulasi dengan oksitosin drip dapat merangsang timbulnya 

kontraksi uterus yang belum berkontraksi dan meningkatkan 

kekuatan serta frekuensi kontraksi pada uterus yang sudah 

berkontraksi. 

Referensi 8 : Induksi persalinan (induction of labour) merupakan tindakan 

merangsang uterus untuk mengawali proses persalinan. 

Akselerasi persalinan (augmented of labour) merupakan 

tindakan merangsang uterus pada proses persalinan untuk 
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meningkatkan frekuensi durasi dan kekuatan kontraksi uterus 

(his). 

Referensi 9 : Induksi persalinan merupakan tindakan merangsang uterus 

untuk mengawali proses persalinan. Induksi persalinan 

dilakukan dengan menggunakan oksitosin sintesis yang 

pemberiannya dengan oksitosin drip. Indikasi utama 

dilakukannya induksi yaitu KPD. Kejadian KPD dapat 

menimbulkan beberapa masalah bagi ibu maupun janin, 

misalnya pada ibu menyebabkan infeksi masa nifas, partus 

lama, perdarahan post partum, bahkan kematian. Resiko pada 

janin kecacatan dan kematian janin juga tinggi pada ketuban 

pecah dini preterm. Persamaannya yaitu induksi persalinan 

dilakukan untuk merangsang uterus untuk proses persalinan 

cepat terjadi. Perbedaannya yaitu indikasi utama dilakukannya 

induksi yaitu KPD dengan umur ibu rata-rata 20-35 tahun. 

Referensi 10 : Proses induksi dilakukan untuk merangsang kontraksi rahim 

sebelum kontraksi alami terjadi agar proses persalinan cepat 

terjadi. Induksi persalinan dapat dilakukan dengan cara 

pemecahan ketuban, pemberian oksitosin, pemberian obat 

misoprostol, pemberian hormon prostaglandin, pemasangan 

laminaria, dan pemasangan balon keteter. Persamaannya yaitu 

proses induksi dilakukan untuk merangsang kontraksi rahim 

sebelum kontraksi alami terjadi agar proses persalinan cepat 
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terjadi. Perbedaannya yaitu induksi dapat dilakukan dengan 

berbagai metode. 

    Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan 

kehidupan baik di dunia maupun di akhirat telah diberikan 

penjelasan, ketetapan dan perumpamaan. Dijelaskan dalam 

Firman Allah dalam QS. Ar- Ra’d/13: 8   sebagai berikut : 

ُ ٱ ğĬ    ŖُžِŤَĻ ĵŲََو ٰƳَŵ
ُ
Ġȁُ Ůُųِۡ أ

َ
ƕ ĵŲَ űَُŰšۡȬَمُ ٱĵńَۡر

َ ۡ
Ɓ   ُهŉَŶŠِ ٍء ۡƾَ ĠȤَُدَادُۚ وŌَۡĻ ĵŲََۥو  

  ŉَŪۡųِِķ̉ارٍ 

Terjemahnya : 

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, 

dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang 

bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya”. 

Dari ayat ini dapat disimpulkan : Dan sebagaimana 

Allah mengetahui janin yang dikandung oleh setiap wanita 

dalam rahimnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi 

dalam kandungan. Sehingga tidak seorang pun yang telah telah 

ditetapkan berumur Panjang, kecuali telah ditetapkan Allah 

lebih dahulu dan tertulis di Lohmahfuz, tidak akan betambah 

dan tidak akan berkurang (Shihab, 2002: 672). 
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Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan  

Referensi 1 : Penatalaksanaan dari KPD yaitu secara konservatif diberikan 

antibiotika dan secara aktif akan dilakukan induksi oksitosin. 

Pada konservatif diberikan antibiotika apabila ketuban pecah > 

6 jam. Sedangkan penatalaksanaan secara aktif kehamilan > 35 

minggu akan dilakukan induksi oksitosin apabila gagal akan 

dilakukan seksio sesaria. Persamaannya yaitu penatalaksanaan 

KPD yaitu secara konservatif diberikan antibiotika. 

Perbedaannya yaitu pada aktif akan dilakukan induksi 

oksitosin apabila gagal akan dilakukan seksio sesaria. 

Referensi 2 : Penatalaksanaan KPD tergantung pada umur kehamilan. 

Sekitar 70-80% kehamilan genap bulan akan melahirkan dalam 

waktu 24 jam setelah kulit ketuban pecah, bila dalam 24 jam 

setelah kulit ketuban pecah belum ada tanda-tanda persalinan 

maka dilakukan induksi persalinan dan bila gagal akan 

dilakukan bedah sesar. Pada kehamilan kurang bulan tidak 

dijumpai tanda-tanda infeksi pengelolaannya bersifat 

koservatif disertai pemberian antibiotika yang adekuat sebagai 

profilaksi. Persamaannya yaitu kegagalan dari induksi 

persalinan biasanya diselesaikan dengan tindakan bedah sesar. 

Seperti halnya pada pengelolaan KPD yang cukup bulan. 

Tindakan bedah sesar dilakukan bukan hanya karena infeksi 

intrauterine tetapi ada indikasi lainnya misal kelainan letak, 
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gawat janin dan partus tak maju. Perbedaannya yaitu pada 

kehamilan kurang bulan dan tidan ada tanda-tanda infeksi akan 

diberikan antibiotika yang adekuat sebagai profilaksi. 

Referensi 3 : Usia kehamilan < 37 minggu dilakukan penanganan 

konservatif dengan mempertahankan kehamilan sampai usia 

kehamilan matur. Untuk usia kehamilan 37 minggu atau lebih 

lakukan terminasi. Sedangkan KPD dengan infeksi kehamilan 

< 37 ataupun > 37 minggu berikan antibiotika jika serviks 

matang lakukan induksi persalinan dengan oksitosin, jika 

serviks tidak matang lakukan SC. Persamaan yaitu tindakan 

terminasi dilakukan jika terdapat tanda-tanda korioamnionitis, 

terdapat tanda-tanda kompresi tali pusat/janin dan 

pertimbangan antara usia kehamilan, lamanya ketuban pecah 

dan risiko menunda persalinan. Perbedaannya pada KPD < 37 

minggu akan dilakukan penanganan konservatif dengan 

mempertahankan kehamilan sampai usia kehamilan matur 

apabila tidak ada infeksi. 

Referensi 4 : Penatalaksanaan secara konservatif jika umur kehamilan < 32-

34 minggu, dirawat selama air ketuban masih keluar, atau 

sampai air ketuban tidak lagi keluar. Jika usia kehamilan 32-37 

minggu, tidak ada infeksi, observasi tanda-tanda infeksi dan 

kesejahteraan janin dan lakukan terminasi pada kehamilan 37 

minggu apabila ada infeksi, beri antibiotika dan lakukan 
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induksi. Sedangkan penatalaksanaan aktif kehamilan > 37 

minggu , induksi dengan oksitosin bila gagal dilakukan seksio 

sesarea. Persamaannya yaitu penatalaksanaan pada KPD harus 

secara tepat dengan cara memastikan diagnosis, umur 

kehamilan, evaluasi ada tidaknya infeksi maternal ataupun 

infeksi janin, apakah dalam keadaan inpartu dan terdapat 

gawat janin. Perbedaannya pada referensi ini tidak dilakukan 

induksi apabila belum terjadi kematangan serviks. 

Referensi 5 : Penatalaksaan pasien dengan KPD yang akan dilakukan 

operasi sesar perlu dilakukan persiapan yang dimulai dari pre 

tindakan, tindakan, serta post tindakan yang tujuannya untuk 

dapat melakukan asuhan yang tepat agar ibu dan bayi lahir 

dengan sehat dan selamat. Persamaannya yaitu ibu yang akan 

melakukan operasi sesar perlu melakukan persiapan-persiapan 

yang tujuannya agar ibu dan bayi lahir dengan sehat dan 

selamat. Perbedaannya yaitu penatalaksaan pasien dengan 

KPD harus mempertimbangkan adanya infeksi, berat badan 

janin serta presentasi janin untuk menentukan tindakan apa 

yang akan diambil untuk melahirkan bayi dengan selamat. 

Referensi 6 : Ibu yang mengalami KPD sebelum dilakukan persalinan 

seksio sesarea dilakukan penanganan awal terlebih dahulu 

yaitu dengan pemberian induksi oksitosin, apabila gagal 

dilakukan seksio sesarea. . Karena seksio sesarea adalah 
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tindakan akhir yang dilakukan pada KPD apabila induksi 

gagal. Persamaannya yaitu Ibu yang mengalami KPD sebelum 

dilakukan persalinan seksio sesarea dilakukan penanganan 

awal terlebih dahulu yaitu dengan pemberian induksi oksitosin, 

apabila gagal dilakukan seksio sesarea. Perbedaannya yaitu ibu 

yang mengalami seksio sesarea adalah ibu yang sudah 

diberikan induksi tapi gagal. 

Referensi 7 : Induksi persalinan adalah upaya memulai persalinan dengan 

cara-cara buatan sebelum atau sesudah kehamilan cukup bulan 

dengan jalan merangsang timbulnya his. Indikasi induksi 

antara lain KPD, kehamilan lewat waktu, oligohidramniom, 

korioamnionitis, dan hipertensi dalam kehamilan. 

Referensi 8 : Pada kasus KPD dengan umur kehamilan yang kurang bulan 

dan  tidak ada tanda-tanda infeksi pengelolaanya bersifat 

konservatif disertai pemberian antibiotik yang adekuat sebagai 

profilaksi. 

Referensi 9 : Indikasi yang paling dominan terjadinya seksio sesarea yaitu 

dari faktor ibu yang paling banyak disebabkan oleh riwayat 

seksio sesarea sebelumnya. Indikasi janin paling banyak 

disebabkan oleh gawat janin. Sedangkan indikasi gabungan 

paling banyak disebabkan oleh preeklamsi berat dan gawat 

janin. Persamaannya yaitu Pada persalinan seksio sesarea, 

indikasi ibu terbanyak ialah riwayat seksio sesarea. Indikasi 
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janin terbanyak ialah gawat janin. Perbedaannya pada indikasi 

gabungan terbanyak ialah preeklamsi berat dan gawat janin. 

Referensi 10 : Persalinan dengan induksi dilakukan untuk pemberian 

stimulasi agar terjadi proses persalinan. Proses ini dilakukan 

pada ibu hamil indikasi KPD, kehamilan lewat bulan, diabetes, 

infeksi, dan plasenta bayi keluar terlebih dahulu. 

Langkah VII : Evaluasi 

Referensi 1 : Evaluasi dan nilai tanda-tanda infeksi seperti suhu, lekosit, 

tanda-tanda infeksi intrauterine dan keadaan umum ibu dengan 

KPD. Persamaannya yaitu pada KPD di evaluasi tanda-tanda 

infeksi, suhu, lekosit untuk mengetahui keberhasilan induksi, 

bila gagal akan dilakukan seksio sesarea. Perbedaannya yaitu 

pada usia kehamilan 32-34 apabila air ketuban masih keluar 

akan dirawat sampai air ketuban tidak keluar lagi sedangkan 

pada usia kehamilan >35 minggu akan diberikan induksi 

oksitosin apabila gagal akan dilakukan seksio sesarea. 

Referensi 2 : Evaluasi terapi untuk ibu KPD dengan infeksi atau tidak ada 

gejala infeksi, memantau ddj baik atau tidak terjadi gawat 

janin, dan keadaan umum ibu. Maka dapat disimpulkan yaitu 

ibu dengan KPD tanpa infeksi atau dengan infeksi harus 

dipantau agar dapat diberikan terapi yang sesuai dengan 

kondisi ibu. Persamaan yaitu evaluasi terapi untuk ibu KPD 

dengan infeksi atau tidak ada gejala infeksi, memantau ddj 
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baik atau tidak terjadi gawat janin, dan keadaan umum ibu. 

Perbedaannya yaitu KPD yang kurang bulan apabila akan 

menempuh cara-cara aktif harus dipastikan tidak akan terjadi 

RDS, dan cara konservatif untuk pematangan paru harus 

memantau keadaan janin. 

Referensi 3 : Evaluasi Penggunaan antibiotik pada proses bedah sesar 

diberikan untuk profilaksis dan terapi pascabedah. 

Referensi 4 : Evaluasi jenis induksi persalinan yang digunakan pada KPD 

dengan jenis induksi misoprostol  sublingual 25 mcg, 

misoprostol pervaginam 25 mcg dan drips oksitosin 5 IU. 

Keefektifan misoprostol sublingual 25 mcg tidak berbeda 

dibandingkan misoprostol pervaginam 25 mcg dan drips 

oksitosin 5 IU. Namun berbeda pada lama waktu induksi 

sampai pembukaan lengkap pada kelompok misoprostol 

sublingual 25 mcg lebih cepat dibandingkan misoprostol 

pervaginam 25 mcg dan drips oksitosin 5 IU intravena. 

Persamaannya yaitu keefektifan misoprostol sublingual 25 mcg 

tidak berbeda dibandingkan misoprostol pervaginam 25 mcg 

dan drips oksitosin 5 IU. Namun berbeda pada lama waktu 

induksi sampai pembukaan lengkap pada kelompok 

misoprostol sublingual 25 mcg lebih cepat dibandingkan 

misoprostol pervaginam 25 mcg dan drips oksitosin 5 IU 

intravena. 
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Referensi 5 : Evaluasi keberhasilan induksi pada kelompok misoprostol 50 

mcg menurun dibandingkan dengan kelompok misoprostol 100 

mcg, dimana keberhasilan induksi misoprostol 50 mcg 

sebanyak 56 orang dari 69 orang (81,16%) sedangkan 

keberhasilan induksi pada kelompok misoprostol 100 mcg 

sebanyak 39 orang dari 40 orang (97,50%). Persamaannya 

yaitu keberhasilan induksi dengan menggunakan misoprostol 

50 mcg menurun. Perbedaannya pada misoprostol 100 mcg 

keberhasilan induksi meningkat. 

Referensi 6 : Induksi yang digunakan yaitu pemberian oksitosin Karateristik 

ibu bersalin dengan tindakan induksi sebagian besar 

mengalami indikasi induksi  KPD dan inertia uteri, 

kebanyakan ibu berusia produktif, paritas 1 – 3, dengan usia 

kehamilan aterm, dan cara induksi sebagian besar 

menggunakan infus oksitosin. Persamaan yaitu ibu yang 

mengalami KPD sebelum dilakukan persalinan seksio sesarea 

dilakukan penanganan awal terlebih dahulu yaitu dengan 

pemberian induksi oksitosin, apabila gagal dilakukan seksio 

sesarea. Perbedaannya yaitu ibu yang tidak mengalami KPD 

lebih banyak dilakukan seksio sesarea dibandingkan ibu yang 

mengalami KPD. 
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Referensi 7 : Evaluasi Hasil yang didapatkan yaitu penggunaan antibiotik 

profilaksis 100% sesuai dengan formularium dan PPAPC 2016 

yaitu menggunakan antibiotik ceftriaxone. 

Referensi 8 : Pengawasan ketat dan evaluasi terhadap ibu yang mengalami 

KPD dengan kemungkinan terjadi infeksi intrapartum, janin 

yang mengalami takikardia, dan gangguan lainnya. Maka dapat 

disimpulkan persamaan dan perbedaannya yaitu evaluasi 

keadaan ibu dengan KPD, TTV dalam batas normal, tidak 

terjadi infeksi intrapartum pada ibu, dan takikardia pada janin. 

Referensi 9 : Pada referensi ini evaluasi ibu dengan KPD dan lakukan seksio 

sesarea. Faktor terbanyak dilakukannya seksio sesarea yaitu 

DKP dari faktor ibu, gawat janin dari faktor janin, induksi 

gagal dari faktor lainnya. Persamaannya yaitu determinan 

persalinan SC tertinggi pada faktor Ibu yaitu DKP. Namun 

pada faktor janin yaitu gawat janin dan faktor lainya yaitu 

induksi gagal. Pebedaannya yaitu seksio sesarea dilakukan 

karena induksi yang dilakukan gagal. 

Referensi 10 : Antibiotik profilaksis hanya diberikan pada kasus persalinan 

dengan faktor risiko infeksi seperti kasus KPD dengan lama 

ketuban pecah melewati 18 jam, febris, adanya koloni kuman 

Streptococcus Grup Beta, dan persalinan kurang dari 37 

minggu. 

 



114 
 

 
 

B. Implikasi Kebidanan 

 Ketuban pecah dini (KPD) yaitu pecahnya selaput ketuban sebelum 

waktunya atau sebelum ada tanda” proses persalinan. Sedangkan KPD 

preterm yaitu KPD sebelum usia kehamilan 37 minggu. Umur ibu yang 

rentan terjadi KPD yaitu < 20- >30 tahun. Umur ibu yang < 20 tahun, 

termasuk umur terlalu muda untuk melahirkan dengan keadaan uterus 

yang kurang matur sehingga rentan mengalami ketuban pecah dini. 

Sedangkan umur > 35 tahun tergolong umur yang terlalu tua untuk 

melahirkan khususnya pada ibu primi (tua) dan berisiko tinggi mengalami 

ketuban pecah dini. Pada setiap kelahiran dengan KPD, harus ada paling 

sedikit 2 orang bidan dan dokter Obgyn di kamar bersalin yang tugasnya 

khusus bertanggung jawab untuk penanganan pertama pada ibu dengan 

KPD dan dapat melakukan langkah awal penanganan KPD, termasuk 

pemberian induksi persalinan dengan menggunakan misoprostol dan 

oksitosin. Ibu yang membutuhkan induksi persalinan adalah ibu yang 

mengalami ketuban pecah sebelum usia kehamilan 34 minggu dan setelah 

34 minggu dengan beberapa faktor yang mengharuskan ibu di induksi dan 

terdapat infeksi yang membahayakan keselamatan ibu dan janin. Apabila 

proses induksi yang dilakukan gagal akan dilakukan seksio sesarea. 

 Ibu dengan KPD memiliki risiko melahirkan bayi prematur. Maka dari 

itu pengelolaan pada KPD ada 2 cara yaitu secara konservatif dan aktif.  

Usia kehamilan < 37 minggu dilakukan penanganan konservatif dengan 

mempertahankan kehamilan sampai usia kehamilan matur. Sedangkan 
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pengelolaan secara aktif untuk usia kehamilan 37 minggu atau lebih akan 

dilakukan terminasi. Sedangkan KPD dengan infeksi kehamilan < 37 

ataupun > 37 minggu akan di berikan antibiotika jika serviks matang akan 

di lakukan induksi persalinan dengan oksitosin, jika serviks tidak matang 

maka akan di lakukan seksio sesarea. Pengelolaan KPD pada kehamilan 

kurang dari 34 minggu sangat komplek, bertujuan untuk menghilangkan 

kemungkinan terjadinya prematuris dan RDS (respiration distress 

syndrome), mengurangi resiko infeksi dan  korioamnionitis akibat 

kejadian KPD, keluarnya tali pusar, dan kematian janin. Sedangkan pada 

kehamilan > 37 minggu , akan diberikan induksi dengan oksitosin apabila 

induksi yang diberikan gagal maka akan dilakukan seksio sesarea. 
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BAB V 

PENUTUP 

 Setelah melakukan penulisan literatur review dengan KPD serta 

menghubungkan dengan teori dan Avidance Based maka penulis dapat 

menarik kesimpulan dan saran yaitu : 

A. Kesimpulan 

1. Telah dilakukan identifikasi data dasar pada ibu dengan KPD 

berdasarkan referensi maka didapatkan data dasar dengan usia 

kehamilan ± < 37 minggu dan terjadi pada kelompok usia <20-

>35 tahun. 

2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah aktual 

pada ibu dengan KPD berdasarkan referensi maka didapatkan 

diagnosa aktual dilihat dari pemeriksaan antenatal,  

pemeriksaan fisik, penentuan cairan ketuban dilakukan dengan 

tes lakmus (Nitrazin test), dan pemeriksaan ultrasonografi 

(USG). 

3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa / masalah 

potensial pada ibu dengan KPD berdasarkan referensi maka 

didapatkan diagnosa potensial di antisipasi terjadinya gangguan 

pernafasan bayi, infeksi dan  korioamnionitis akibat kejadian 

KPD, keluarnya tali pusar, dan kematian janin. 

 



117 
 

 
 

4. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan segera dan 

kolaborasi pada ibu dengan KPD berdasarkan referensi yang 

didapatkan maka tindakan segera dilakukan untuk mencegah 

infeksi dan mempercepat persalinan dengan induksi. 

5. Telah dilakukan pengidentifikasian rencana asuhan (intervensi) 

pada ibu dengan KPD berdasarkan referensi maka didapatkan 

rencana asuhan yaitu perencanaan induksi persalinan serta 

menilai kondisi ibu dan janin. 

6. Telah dilakukan pengidentifikasian tindakan asuhan pada ibu 

dengan KPD berdasarkan referensi maka didapatkan tindakan 

asuhan sesuai dengan intervensi yaitu melaksanakan pemberian 

induksi persalinan, apabila induksi yang diberikan gagal maka 

akan dilakukan seksio sesarea. 

7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada ibu dengan 

KPD berdasarkan referensi maka didapatkan hal-hal yang harus 

di evaluasi yaitu keberhasilan induksi, tanda-tanda infeksi, 

denyut jantung janin, tanda-tanda vital, his, dan menghindari 

pemeriksaan prevaginal. 
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B. Saran 

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dengan adanya 

masalah persalinan dengan KPD yang akan berdampak pada 

buruknya keadaan ibu dan janin, maka perlu diberikan tindakan 

yang tepat dan segera untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oleh 

karena itu, Adapun saran dari penulis sebagai berikut : 

1. Untuk mencegah terjadinya masalah KPD maka perlu 

peningkatan kualitas pelayanan ANC dan pertolongan yang 

cepat dan tepat, sehingga dapat segera di antisipasi 

kemungkinan masalah lain yang dapat terjadi. 

2. Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui penyulit-

penyulit yang dapat terjadi pada persalinan serta memberikan 

tindakan yang efektif dan efesien. 
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