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ABSTRAK 
 

Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum proses 
persalinan. Penyebab KPD sebenarnya masih belum jelas akan tetapi ada beberapa 
faktor yang berhubungan salah satunya adalah anemia dan infeksi. Anemia 
didefinisikan sebagai penurunan absolut jumlah sel darah merah yang bersirkulasi 
atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Infeksi merupakan 
proses masuknya mikroorganisme yang dapat menyebabkan peradangan akibat dari 
mikroorganisme yang memperbanyak diri di dalam tubuh. Sebesar 8% dari seluruh 
kehamilan merupakan KPD dan faktor utama yang menyebabkan mortilitas dan 
morbiditas perinatal sehingga perlu intervensi lebih lanjut mengenai solusi untuk 
mengendalikan hal tesebut salah satunya dengan mengenali faktor risiko KPD. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara profil darah 
rutin dengan kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Umum Daerah Batara 
Siang Pangkep. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian observasional 
analitik dengan pendekatan case control. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu 
inpartu yang terdiagnosis KPD sebagai kasus dan yang tidak terdiagnosis KPD 
sebagai kontrol. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
data sekunder dari rekam medis RSUD Batara Siang. Analisis data dilakukan 
dengan teknik univariat dan bivariat dengan menggunakan Uji Chi-Square. Hasil 
penelitian ini didapatkan, ada hubungan signifikan antara hemoglobin (p=0,049) 
dan hematokrit (p=0,049) dengan kejadian KPD. Tidak ada hubungan bermakna 
antara Leukosit (p=0,806), Trombosit (p=0,303), Limfosit (p=0,086), Neutrofil 
(p=1,00), PLR (p=0,323), dan NLR (p=0,549) dengan kejadian KPD. Dari hasil 
penelitian ini didapatkan terdapat hubungan yang signifikan antara profil darah 
rutin hemoglobin dan hematokrit dengan kejadian KPD serta tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara leukosit, trombosit, limfosit, neutrofil, PLR, dan 
NLR dengan kejadian KPD. 

 
Kata Kunci : Profil Darah Rutin, Ketuban Pecah Dini. 
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ABSTRACT 
 

Premature rupture of membranes (PROM) is the rupture of the fetal membranes 
before the onset of labor. The actual cause of PROM is still unclear, but there are 
several related factors, one of which is anemia and infection. Anaemia is a 
condition in which the number of red blood cells or the haemoglobin concentration 
within them is lower than normal. As a result, there will be a decreased capacity of 
the blood to carry oxygen to the body’s tissues. Moreover, infection refers to an 
invasion of the body by harmful microorganisms. The microorganism uses that 
person’s body to sustain itself, reproduce, and colonize. As much as 8% of all 
pregnancies are considered to be PROM. It is also evident that the main factor 
that causes perinatal mortality and morbidity was PROM. Therefore, a quick 
intervention is needed to control mortality and morbidity rate. The major purpose 
of this research was to investigate and understand the relationship between 
routine blood profile and premature rupture of membranes at Batara Siang 
Regional Hospital of Pangkep. The methogological approach used in this study 
was an analytical observational research design with a case control approach. The 
sample of this study was inpartu mothers. The mothers who were diagnosed with 
PROM were taken as main cases, and those who were not diagnosed with PROM 
were taken as controls. The data collection of this study was the secondary 
research data taken from the medical records of Batara Siang Hospital. The data 
analysis was conducted using univariate and bivariate techniques by utilizing the 
Chi-Square Test. The findings of this study indicated that there was a significant 
relationship between hemoglobin (p=0.049) and hematocrit (p=0.049) with the 
occurrences of PROM. In contrast, there was no significant relationship between 
Leukocytes (p = 0.806), Platelets (p = 0.303), Lymphocytes (p = 0.086), 
Neutrophils (p = 1.00), PLR (p = 0.323), and NLR (p = 0.549) and the 
occurrences of PROM. Therefore, from the results of this study, it was apparent 
that there was a significant relationship between the routine blood profile of 
hemoglobin and hematocrit with the occurrences of PROM, and there was no 
significant relationship between leukocytes, platelets, lymphocytes, neutrophils, 
PLR, and NLR and the occurrences of PROM. 

 
Key Words: Routine Blood Profile, Premature Rupture of Membranes
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Kehamilan dan melahirkan merupakan fungsi reproduksi yang sudah 

menjadi kodrat bagi seorang wanita. Islam telah mengajarkan hal tersebut. 

Mengandung dan melahirkan merupakan tanggung jawab penuh bagi seorang 

wanita, akan tetapi pelaksanaan fungsi-fungsi antara pria dan wanita menjadi 

tanggung jawab bersama. Alqur’an mengambarkan kehamilan sebagai sesuatu 

yang amat berat (wahnan’ala wahnin) artinya kelelahan ganda atau (kurhun), 

begitu pula dengan aktivitas melahirkan (Utama dan Prasetyawati, 2020). 

Meskipun demikian, Allah Swt. tidak akan membebani hamba-Nya kecuali 

dengan kesanggupannya 

َّراۤضَُت لاَۚ  اھََعسْوُ َّلاِا سٌفَْن فَُّلكَُت لاَ فِۗوْرُعْمَلْاِب َّنھُُتوَسْكِوَ َّنھُُقزْرِ ھَٗل دِوُْلوْمَلْا ىَلعَوَ  لاَوَ اھَدَِلوَِبٌۢ ةَدلِاوَ

هدَِلوَ ِب ھَّٗلٌ دوُْلوْمَ  

Terjemahnya : 

“....Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara 
yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan 
kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya 
dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya…” (Q.S. Al-
Baqarah (2):233) 
 

Menurut tafsir Jalalin, setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar 

kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. Tidak boleh seorang ibu 

menderita kesengsaraan disebabkan anaknya misalnya dipaksa menyusukan 

padahal ia keberatan dan tidak pula seorang ayah karena anaknya, misalnya 

diberi beban di atas kemampuannya. 

Dalam agama Islam, kehamilan merupakan salah satu bentuk kebesaran 

Allah Swt. dan bukti bahwa Allah Swt. Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan tentang awal penciptaan 

manusia di dalam rahim seorang ibu, yang berawal dari nuthfah (bercampurnya 
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sperma dengan ovum), ‘alaqah (segumpal darah), lalu mudhghah (segumpal 

daging) 

َّرلا دِبْعَ يِبَأ نْعَ وَھُوَ ملسو ھیلع الله ىلصِ الله لُوسُرَ اَنَثَّدحَ : لََق ُ,ھنْعَُ الله يَضِرَ دٍوُعسْمَ نِبِْ الله دِبْعَ نِمحْ

ُث كلذ لَْثمًِ ةَق َّم َلعَ نُوكَُی َّمُثً ةَفطُْن امًوَْی نَیعَِبرَْأ ھِمُِّأ نِطَْب يفُ ھُقلْخَ عُمَجُْی مْكُُدحََأ َّنِا : قُوُْدصْمَلا قُدِاَّصلا

ِب :تٍامَلِكَِ عَبرَْأِب رُمَؤُْیوَ حَوُّْرلا ھِیِْف خُُفنَْیَف كَُلمَلا ھِیَْلِا لُسَرُْی َّمُث ,كلذ لَْثمًِ ةَغضْمُ نُوْكَُی ھِلِجََأوَ ھِِقزْرِ بِْتكَ

َعِب لُمَعَْیَل مْكَُدحََأ َّنِا ُ,هرُیْغَ ھلا لاَ يذَِّلاوََف ٌ.دیعِسَ وَْأ ٌّيقِشَوَ ,ھِلِمَعَوَ اھََنیَْبوَُ ھَنیَْب نُوْكَُی امَ ىّتح ةَِّنجَلا لِھَْأ لِمَ

َّلاِا اھََنیَْبوَُ ھَنیَْب نُوْكَُی امَ ىتح رِاَّنلا لِھَْأ لِمََعِب لُمَعَْیَف بُاَتكِلا ھِیَْلعَ قُِبسَْیَف عٌارَذِ َّلاِا  ھِیَْلعَ قُِبسَْیَف عٌارَذِ

( مٌلِسْمُوَ ُّيرِاخَُبلْا  ُهاوَرَ  اھَُلخُدَیَف ةَِّنجَلا لِمََعِب لُمَعَْیَف بُا ( َتكِلا  

Arti : 

Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu, ia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menceritakan kepada 
kami, dan beliau adalah ash-Shadiq al-Mashduq (yang benar lagi 
dibenarkan perkataannya) : “Sesungguhnya seseorang dari kalian 
dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam 
bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah seperti (masa) itu, 
kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang 
malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan 
diperintahkan dengan empat kalimat : menuliskan rizkinya, ajalnya, 
amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi Dzat yang tiada tuhan selain-Nya, 
sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan 
ahli surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal satu 
hasta, tapi catatan (takdir) mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan 
ahli neraka sehingga akhirnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada 
salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga 
jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal satu hasta, tapi catatan 
(takdir) mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga sehingga 
akhirnya dia masuk surga”. (HR. Bukhari No. 3208 dan Muslim No. 2643) 

 
Hadist tersebut telah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia 

selama berada dalam perut ibu dan bagaimana kemudian Allah Swt. mengutus 

malaikat untuk meniupkan ruh untuk ditentukan bagaimana nasib seseorang 

kelak nanti. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi selama proses 

kehamilan juga akan bergantung pada kondisi kehamilan ibu, sehingga penting 

untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat dihindari segala hal yang 

bisa mengakibatkan kematian ibu dan anak. 
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Berdasarkan   hasil   studi   dari   American College of Obstetricians and 

Gynecologists (2016), sebesar 8% adalah kasus ketuban pecah dini dari seluruh 

kehamilan dan merupakan faktor utama yang menyebabkan mortilitas dan   

morbiditas perinatal. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan (2021), Angka kematian ibu telah melampaui target jangka menengah 

dan target nasional capaian kinerja. Pada tahun 2020, angka kematian ibu di 

Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 86 per 100.000 kelahiran hidup. Di 

Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Kemenkes RI (2018), yakni hasil 

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan pada tahun 2015, 

jumlah AKI yakni 305 per 100.000 kelahiran hidup, namun kondisi ini 

sebenarnya masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) yang 

harus dicapai pada tahun 2015 yakni 102 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini 

berarti AKI di Indonesia masih tinggi dan perlu intervensi lebih lanjut mengenai 

solusi untuk mengendalikan AKI di Indonesia agar bisa mencapai target, atau 

penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak 

program dalam meningkatkan kualitas kesehatan khususnya dalam kesehatan 

ibu dan anak (Ihsanul et al., 2020). 

Berdasarkan Profil Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan dalam Dinkes 

Sulsel (2019), AKI di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebanyak 144 

kasus, yang sebenarnya angka tersebut juga belum mencapai target. Salah satu 

faktor risiko AKI adalah infeksi pada kehamilan, dan 23% dapat disebabkan 

oleh kejadian ketuban pecah dini (Ayu et al.,2019). 

Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum 

proses persalinan (Rahayu et al., 2017 ; Zamilah, 2020). Penyebab KPD 

sebenarnya masih belum jelas akan tetapi ada beberapa faktor yang 

berhubungan dengan KPD yakni distensi uterus yang berlebihan, merokok, 

infeksi, depresi ibu, stress sebelum kehamilan, pola makan yang buruk, 

defisiensi Fe, dan penyakit periodontal merupakan penyebab utama yang 

berkontribusi terhadap faktor terjadinya KPD (Addisu et al., 2020). Anemia 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana jumlah atau kadar hemoglobin dan 

atau hitung eritrosit kurang dari nilai normal. Apabila kadar hemoglobin normal 
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wanita (tidak hamil) ≤ 12 gr%, sedang wanita hamil ≤ 11 gr% dapat dikatakan 

sebagai anemia (Zubaidi & Susilawati, 2018). Anemia merupakan masalah 

kesehatan masyarakat terbesar di dunia terutama bagi kelompok ibu hamil. 

Anemia pada Ibu hamil disebut potential danger to mother and children 

(Potensial membahayakan ibu dan anak). Anemia dapat menyebabkan hipoksia 

pada jaringan, dan anemia defisiensi besi dapat meningkatkan konsentrasi 

norepinefrin serum, menyebabkan stres ibu dan janin. Timbulnya kecemasan 

pada kehamilan akan merangsang sintesis hormon Corticotrophin Releasing 

Hormone (CRH). Adanya peningkatan konsentrasi CRH dapat menyebabkan 

kelahiran prematur, hipertensi pada kehamilan, preeklamsia dan KPD (Pratiwi 

et al., 2018). Pada kadar hemoglobin yang rendah, seseorang mudah terkena 

infeksi berbagai mikroorganisme dan berisiko untuk terjadinya KPD. Hal 

tersebut karena kadar hemoglobin yang rendah akan berpengaruh terhadap 

fungsi imun tubuh seseorang yang mengakibatkan terjadinya penurunan 

kemampuan sel B termasuk menganggu fungsi IgM (Nairz et al., 2020). 

Saat terjadi infeksi, maka akan terjadi inflamasi disertai pengeluaran 

mediator inflamasi, sitokin yang dapat menyebabkan gangguan proses 

kolagenisasi sehingga terjadi gangguan keseimbangan Matriks 

Metalloproteinase (MMP) dan Tissue Inhibitor of Metalloproteinase (TIMP) 

yang menyebabkan kekuatan selaput ketuban berkurang dan selaput tipis dan 

mudah pecah (Prawirohardjo, 2016). 

Risiko komplikasi pada ibu dan janin dapat meningkat akibat dari ketuban 

pecah dini yakni infeksi intrauterin seperti endomyometritis atau 

korioamnionitis yang bisa berujung menjadi sepsis paling sering menjadi 

komplikasi pada ibu, dan komplikasi yang sering terjadi pada janin yaitu 

kelahiran prematur. Neonatus yang lahir dapat mengalami sindrom distres 

pernapasan, oligohidramnion, kompresi tali pusat, necrotizing enterocolitis, 

perdarahan intraventrikel, gangguan neurologi, dan malpresentasi apabila KPD 

ini terjadi lebih awal (POGI, 2016). 

Berdasarkan data rekam medis RSUD Batara Siang Pangkep periode 

Januari 2019 – Juni 2021 kasus ketuban pecah dini merupakan kasus yang 
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jarang terjadi, meskipun demikian KPD tetap menjadi hal yang harus dihindari 

karena komplikasi yang ditimbulkan. Jumlah kunjungan ibu bersalin sebanyak 

3.009 ibu yang mengalami KPD sebanyak 49 ibu (Data rekam medis RSUD 

Batara Siang Pangkep, 2021). 

Sesuai dengan data dari WHO, secara global prevalensi anemia pada ibu 

hamil di seluruh dunia adalah sebesar 41,8%. Prevalensi anemia pada ibu hamil 

diperkirakan di Asia sebesar 48,2%, Afrika 57,1%, Amerika 24,1% dan Eropa 

25,1% (Salmariantity,2012). Sedangkan menurut World Health Statistic data 

prevalensi anemia pada kelompok wanita hamil di Indonesia, pada tahun 2011-

2016 terjadi peningkatan prevalensi dari 39,3 menjadi 40,1% (Kharismawati & 

Pane, 2021). Berdasarkan hasil observasi data medical record RSUD Batara 

Siang Pangkep periode Januari 2019 – Juni 2021 prevalensi anemia pada ibu 

hamil masih cukup tinggi dengan total sebanyak 396 ibu (Data Rekam medis 

RSUD Batara Siang Pangkep, 2021). Berdasarkan observasi tersebut, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Profil Darah 

Rutin dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Umum Daerah 

Batara Siang Pangkep periode Januari 2019 – Juni 2021”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : Apakah terdapat hubungan antara Profil Darah 

Rutin dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Umum Daerah 

Batara Siang Pangkep periode Januari 2019-Juni 2021 ? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak terdapat hubungan antara profil darah rutin dengan kejadian 

ketuban pecah dini. 
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2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara profil darah rutin dengan kejadian ketuban 

pecah dini. 

D. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian 

1. Definisi operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen/bebas 

1. Profil 

darah 

rutin 

Penilaian 

terhadap 

komponen 

sel darah 

yaitu dengan 

menentukan 

jumlah, 

variasi, 

presentase, 

konsentrasi 

dan kualitas 

dari seluruh 

komponen 

darah 

Didapatkan 

dengan melihat 

hasil pemeriksaan 

darah pasien pada 

data rekam medik 

pasien. 

 

Nilai 

Hemoglobin, 

Hematokrit, 

Angka 

Leukosit, 

Angka 

Trombosit, 

NLR, PLR 

 

Kategorik 

Variabel Dependen/terikat 

2. Ketuban 

pecah 

dini 

Ketuban 

pecah dini 

adalah 

keadaan 

Kejadian ketuban 

pecah dini dapat 

dilihat melalui 

- Ketuban 

pecah dini 

Nominal 
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dimana 

selaput 

ketuban 

pecah 

sebelum 

proses 

persalinan. 

data rekam medik 

pasien. 

- Bukan 

Ketuban 

pecah dini 

 

2. Ruang lingkup penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan case control. Penelitian mengenai “Hubungan Profil Darah 

Rutin dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Umum 

Daerah Batara Siang Pangkep periode Januari 2019-Juni 2021” ini 

menggunakan populasi seluruh Ibu inpartu di Rumah Sakit Umum 

Daerah Batara Siang Pangkep periode Januari 2019-Juni 2021. 

 

E. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan penguat penelitian, penulis mengutip beberapa penelitian 

yang relevan : 

1. Mahjabeen et al., (2021), The Prevalence of Premature Rupture of 

Membranes (PROM) in Anemic and Non-anemic Pregnant Women at a 

Tertiary Level Hospital. Menyimpulkan bahwa anemia pada kehamilan 

26% berpeluang mengakibatkan terjadinya KPD preterm, dan 73,5% 

berpeluang mengakibatkan terjadinya KPD aterm. Sekitar 59% ibu 

hamil yang mengalami anemia menderita KPD. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara anemia dan 

KPD. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat 64% ibu hamil anemia 

mengalami KPD, dan 17% mengalami anemia tanpa KPD. 

2. Pratiwi (2018), The Effect Of Anemia On The Incidence Of Premature 

Rupture Of Membrane (PROM) In Kertha Usada Hospital, Singaraja, 
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Bali. Menyimpulkan bahwa anemia pada ibu bersalin memiliki risiko 

tiga kali lebih tinggi untuk mengalami KPD dibandingkan dengan yang 

tidak mengalami anemia. 

3. Dewi et al., (2020), Hubungan Paritas dan Anemia dengan Kejadian 

Ketuban Pecah Dini di RSUD Bangkinang Tahun 2018. Menyimpulkan 

bahwa ada hubungan antara anemia dengan ketuban pecah dini. Ibu 

hamil dengan anemia berpeluang 5 kali mengalami KPD. 

4. Herlinadiyaningsih & Utami (2018), Hubungan Kadar Leukosit 

Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini di BLUD Rumah Sakit dr. 

Doris Sylvanus Palangka Raya Tahun 2018. Menyimpulkan bahwa 

sampel yang mengalami Ketuban Pecah Dini memiliki memiliki kadar 

Leukosit >12.000/mm3 sebanyak 71 sampel (35,1 %). Berdasarkan 

hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa ada 

hubungan antara kadar Leukosit terhadap kejadian Ketuban Pecah Dini 

(p-value = 0,000) 

5. Nakubulwa et al., (2015). Genital infections and risk of premature 

rupture of membranes in Mulago Hospital, Uganda: a case control 

study. Menyimpulkan bahwa Trichomonas Vaginalis, T. vaginalis 

dengan koinfeksi C, trachomatis dan keputihan abnormal ditemukan 

sebagai faktor risiko KPD di rumah sakit Mulago, Uganda. 

6. Toprak, et al., (2017).  Platelet-to-lymphocyte ratio: A new 

inflammatory marker for the diagnosis of preterm premature rupture of 

membranes. Menyimpulkan bahwa PLR dapat digunakan sebagai 

penanda untuk mendiagnosis dini PPROM juga membantu menentukan 

waktu persalinan. Penanda ini merupakan penanda yang hemat biaya 

dan mudah digunakan. 

7. Balciuniene, et al., (2021). Neutrophil–lymphocyte ratio for the 

prediction of histological chorioamnionitis in cases of preterm 

premature rupture of membranes: a case-control study. Menyimpulkan 

bahwa NLR dapat menjadi nilai prediktif untuk mendiagnosis terjadinya 

korioamnionitis histologi dan PPROM. 
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8. Sharami, et al., (2021). The Association Between Platelets/Lymphocyte 

Ratio and Premature Rupture of Membranes. Menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan PLR dengan kejadian PROM dimana nilai PLR 

ditentukan sebagai 142,2 dengan sensitivitas 62,7% dan spesifisitas 

63,3%. 

9. Ibrahim, et al., (2020). Study of Platelet Volume an Platelet Count 

Changes during Pregnancy as a Marker for Prediction of Preterm 

Premature Rupture of Membrane. Menyimpulkan bahwa Mean Platelet 

Volume (MPV) dapat digunakan sebagai indikator yang lebih efisien 

untuk diagnosis dini PPROM daripada jumlah trombosit. MPV adalah 

penanda yang cepat dan mudah diterapkan untuk menentukan pasien 

yang berisiko PPROM. 

10. Zhan F (2019). Blood Routine Test is a Good  Indicator for Predicting 

Premature Rupture of Membranes menyimpulkan bahwa hasil profil 

darah rutin pasien dapat digunakan untuk memprediksi rIsiko dari 

ketuban pecah dini, dan untuk meningkatkan sesnitivitas dan spesitivitas 

beberapa parameter dapat digunakan untuk menghitung risiko. 

11. Pramono,  et al., (2020). Differences of Maternal Leukocyte Count in 

Premtaure Rupture of Membranes and Preterm Premature Rupture of 

Membranes menyimpulkan bahwa pemeriksaan leukosit maternal dapat 

dilakukan pada pasien ketuban pecah dini untuk menentukan ada atau 

tidaknya leukositosis sebagai tanda klinis dari koriomanionitis. 

12. Elbohoty, et al., (2020) Value of Neutrophil Lymphocytic Ratio and 

Platelet Lymphocytic Ratio in Premature Rupture of Membranes for 

Detection of Subclinical Chorioamnionitis menyimpulan bahwa PLR 

dan NLR merupakan pemeriksaan marker yang murah untuk 

mendeteksi korioamnionitis subklinis pada pasien ketuban pecah dini, 

dengan spesifisitas dan akurasi lebih baik daripada CRP dan TLC serta 

sensitivitas yang lebih tinggi pada PLR. 

13. Dundar,  et al., (2017) Platelet Indices in Preterm Premature Rupture 

of Membranes and Their Relation With Adverse Neonatal Outcomes : 
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Plateket Indices in PPROM menyimpulkan bahwa Mean Platelet 

Volume (MPV) dan perhitungan jumlah platelet secara signifikan 

meningkat pada kasus ketuban pecah dini. Selain itu, hitung jumlah 

trombosit dapat dijasikan nilai prediktif untuk terjadinya sindrom 

respirasi neonatal pada kasus ketuban pecah dini. 

14. Kumari, et al., (2020) To Evaluate Maternal Platelet Indices in Preterm 

Premature Rupture of Membranes and Their Relation with Adverse 

Neonatal Outcome menyimpulkan bahwa pemeriksaan hitung 

trombosit, MPV dan Platelet Distribution Width (PDW) merupakaan 

pemeriksaan yang simple, ekonomis dan cepat yang dapat digunakan 

untuk memprediksi keluaran dari ketuban pecah dini. 

15. Ozel A, et al., (2019) How do Platelet-to-Lymphocyte Ratio and 

Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Change in Women with Preterm 

Premature Rupture of Membranes, and Threaten Preterm Labour ? 

menyimpulkan bahwa NLR pada pasien dengan ketuban pecah dini 

meningkat secara signifikan dengan sensitivitas 69.7 % dan spesifisitas 

72.0 %. 

F. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara profil darah 

rutin dengan kejadian ketuban pecah dini. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Untuk mengetahui angka kejadian anemia dan infeksi pada ibu 

dengan  ketuban pecah dini di RSUD Batara Siang Pangkep 

b. Untuk mengetahui angka kejadian ketuban pecah dini di RSUD 

Batara Siang Pangkep 

c. Untuk mengetahui angka hemoglobin, hematokrit, leukosit, 

trombosit, NLR dan PLR pada ibu hamil dengan ketuban pecah dini 

di RSUD Batara Siang Pangkep. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara nilai hemoglobin pada ibu hamil 

dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Batara Siang Pangkep. 
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e. Untuk mengetahui hubungan antara nilai hematokrit pada ibu hamil 

dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Batara Siang Pangkep. 

f. Untuk mengetahui hubungan antara nilai leukosit pada ibu hamil 

dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Batara Siang Pangkep. 

g. Untuk mengetahui hubungan antara nilai NLR pada ibu hamil 

dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Batara Siang Pangkep. 

h. Untuk mengetahui hubungan antara nilai PLR pada ibu hamil 

dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Batara Siang Pangkep. 

i. Untuk mengetahui hubungan antara nilai trombosit pada ibu hamil 

dengan kejadian ketuban pecah dini di RSUD Batara Siang Pangkep. 

G. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa kedokteran maupun 

tenaga kesehatan lainnya mengenai hubungan profil darah rutin 

dengan kejadian ketuban pecah dini sehingga dapat mencegah 

terjadinya kejadian ketuban pecah dini. 

b. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Rumah Sakit 

Memberikan gambaran ibu hamil yang mengalami anemia dan 

infeksi berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di rumah 

sakit sehingga menciptakan kebijakan yang dapat mencegah 

kejadian ketuban pecah dini. 

b. Masyarakat 

Meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama ibu hamil untuk 

rutin melakukan ANC agar terhindar dari risiko ketuban pecah dini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Ketuban Pecah Dini (KPD) 

1. Definisi Ketuban Pecah Dini (KPD) 

Ketuban Pecah Dini (KPD) diartikan sebagai pecahnya ketuban 

secara spontan sebelum timbulnya persalinan. apabila pecahnya selaput 

ketuban secara spontan sebelum proses persalinan setelah usia kehamilan 

37 minggu disebut Premature Rupture of Membrane (PROM) (Jamal dan 

Biswas, 2020 ; Assefa et al., 2018). 

Pecahnya selaput ketuban yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 

minggu. disebut ketuban pecah dini pada usia kehamilan prematur atau 

Preterm Premature Rupture of Membrane (PPROM) (Dayal S et al., 2020 ; 

Assefa et al., 2018). 

2. Epidemiologi Ketuban Pecah Dini 

Berdasarkan WHO (2014), insiden ketuban pecah dini berkisar 

antara 5%-10% dari jumlah kelahiran. Sekitar 1% dari semua kelahiran  

adalah PPROM dan 70% adalah kasus PROM. Terjadinya kelahiran 

premature merupakan akibat dari ketuban pecah dini yang insidennya 

sekitar 30% kasus. 

Insiden ketuban pecah dini di Indonesia sekitar 4,5%-6% dari 

seluruh jumlah kehamilan. Sedangkan di luar negeri, insidennya sekitar 6%-

12%. Beberapa jumlah kasus ketuban pecah dini di Rumah Sakit di 

Indonesia memiliki jumlah yang bervariasi diantaranya ; RS Sardjito 

sebesar 5,3%, RS Hasan Sadikin sebesar 5,05%, RS Cipto Mangunkusumo 

sebesar 11,22%, RS Pringadi sebesar 2,27% dan RS Kariadi yaitu sebesar 

5,10% (Sudarto, 2016). 

3. Klasifikasi Ketuban Pecah Dini 

a. Ketuban pecah dini aterm 
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KPD Aterm adalah pecahnya selaput ketuban yang terjadi secara 

spontan sebeum proses inpartu pada usia kehamilan >37 minggu 

(Karkata I et al., 2015). 

b. Ketuban pecah dini preterm 

KPD Preterm adalah pecahnya selaput ketuban yang terjadi secara 

spontan seblum proses inpartu pada usia kehamilan <37 minggu 

(Karkata I et al., 2015). 

4. Etiologi Ketuban Pecah Dini 

Menurut Manuaba (2010), penyebab ketuban pecah dini sangat 

multifaktorial antara lain: 

a. Serviks inkompeten 

b. Kelainan letak janin dalam rahim seperti letak sungsang dan letak 

lintang 

c. Kemungkinan kesempitan panggul seperti pada disproporsi kepala 

panggul dan bagian terendah belum masuk pintu atas panggul. 

d. Kelainan bawaan dari selaput ketuban. 

e. Ketegangan rahim yang berlebihan pada kehamilan ganda dan 

hidramnion. 

f. Infeksi yang menyebabkan terjadinya proses proteolitik pada selaput 

ketuban sehingga memudahkan ketuban pecah. 

5. Faktor Risiko Ketuban Pecah Dini 

Meskipun belum diketahui secara pasti, ada beberapa faktor predisposisi 

ketuban pecah dini anatara lain : 

a. Infeksi 

Infeksi pada maternal seperti infeksi saluran kemih, 

korioamnionitis, dan infeksi menular seksual menjadi salah stau faktor 

penyebab ketuban pecah dini (Silveira et al., 2015). Mikroorganisme 

dapat mencapai selaput ketuban secara ascending dari vagina, 

penyebaran secara hematogen melalui plasenta, penyebaran infeksi 

intra-abdominal melalui tuba fallopi, penyebaran secara trans-uterin 
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setelah keterpaparan prosedur invasif seperti amniosintesis (Areia et 

al., 2015). 

Telah diketahui bahwa infeksi genital seperti Chlamydia 

trachomatis, Trichomonas vaginalis, candidiasis, syphilis, bacterial 

vaginosis, Neisseria gonorrhoea, dan Streptococus Group B menjadi 

faktor risiko terjadinya ketuban pecah dini (Nakubula et al., 2015). 

Inflamasi yang disebabkan oleh infeksi menghasilkan mediator 

inflamasi, sitokin, yang akan mengaktifkan matriks metalloproteinase  

dan menyebabkan degradasi matriks ekstraseluler (Sukhikh et al., 

2015). 

b. Meregangnya selaput ketuban 

Peregangan uterus terjadi akibat pertambahan isi uterus yang cepat  

seperti kehamilan multipel dan polihidramnion. Polihidramnion 

terjadi bila terdapat akumulasi cairan amnion yang berlebihan, terjadi 

akibat berbagai kondisi termasuk anomali janin, diabetes, hidrops 

fetalis, atau idiopatik. Wanita dengan anomali uterus (contohnya 

uterus bikornuata) juga dapat mengalami overdistensi, karena anomali 

uteri yang memiliki kapasitas lebih kecil. Peregangan uterus akan 

meningkatkan ekspresi COX-2 dan reseptor oksitosin, di mana 

keduanya berkaitan dengan prostaglandin. Peregangan uterus juga 

terkait dengan aktivasi IL-8 dan kemokin CCL-2. Prostaglandin dan 

sitoikin tersebut akan merangsang aktivasi matrix metalloproteinase 

yang akhirnya menyebabkan pecahnya selaput ketuban (Lannon, 

2014). 

c. Paparan asap rokok 

Merokok diketahui menjadi dalah satu faktor resiko ketuban pecah 

dini preterm. Pada suatu penelitian, merokok lebih dari 10 batang 

perhari meningkatkan KPD preterm kurang dari 28 minggu (England 

et al., 2013). Mekanisme rokok menyebabkan KPD preterm dikaitkan 
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dengan peningkatan apoptosis dan stres oksidatif pada selaput ketuban 

(Lannon, 2014). Stress oksidatif yang disebabkan oleh adanya 

Reactive Oxygen Species dalam tubuh yang bisa merubah kekuatan 

dan elastisitas dari kolagen pada membran janin dan mengarah kepada 

PPROM. Beberapa penelitian mengatakan terdapat hubungan antara 

ibu perokok dengan kejadian Ketuban pecah dini (Negara et al., 2017). 

Apabila kadar dari Reactive Oxygen Species sangat tinggi di dalam 

tubuh dapat menyebabkan krusakan kolagen pada membrane 

korioamniotik sehingga dapat terjadi robekan pada membrane 

tersebut, peningkatan ROS juga akan memicu stress oksidatif yang 

mempengaruhi  kekuatan dan elastisitas dari  kolagen pada membran 

janin sehingga menyebabkan ketuban pecah dini (Hassanzadeh et al., 

2016). 

d. Defisiensi zat besi 

Pada kadar hemoglobin yang rendah salah satunya pada anemia 

defisiensi zat besi dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap fungsi 

imun tubuh sehingga seseorang mudah terkena infeksi. Bila infeksi 

terjadi di selaput ketuban maka berpengaruh pada proses kolagenolitik 

dan berisiko untuk terjadinya ruptur ketuban (Cunningham, 2014). 

Tingkat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan zat besi 

selama kehamilan akan menyebabkan kekurangan yang 

mengakibatkan anemia. Dalam mekanisme biologis, anemia 

ditemukan mempengaruhi hasil kehamilan. Penurunan hemoglobin 

atau anemia menyebabkan penurunan jumlah oksigen yang diangkut 

ke jaringan, berpotensi meningkatkan risiko ketuban pecah dini akibat 

hipoksia pada jaringan. Anemia dapat menyebabkan hipoksia pada 

jaringan, dan anemia defisiensi besi dapat meningkatkan konsentrasi 

norepinefrin serum, menyebabkan stres ibu dan janin. Timbulnya 

kecemasan pada kehamilan akan merangsang sintesis hormon 

Corticotrophin Releasing Hormone (CRH). Adanya peningkatan 
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konsentrasi CRH dapat menyebabkan kelahiran prematur, hipertensi 

pada kehamilan, preeklamsia dan KPD. Hubungan antara anemia dan 

infeksi dapat disebabkan oleh meningkatnya kemampuan aktivitas 

fagosit dan meningkatnya bakterisidal, sehingga terjadi penurunan sel 

imun sehingga terjadi proliferasi sel T dan B yang dapat menyebabkan 

infeksi (Patiwi et al., 2018). 

e. Gemelli 

Berdasarkan Manuaba (2010), kehamilan ganda merupakan salah 

satu faktor predisposisi terjadinya ketuban pecah dini. Hal ini 

disebabkan karena pada kehamilan ganda dapat terjadi karena terjadi 

distensi rahim yang berlebihan. hal lain adalah memungkinkan 

terjadinya defisiensi nutrisi karena kebutuhan ibu yang meningkat 

akibat dari kehamilan ganda dan dapat mengakibatkan berkurangnya 

jaringan ikat dan vaskularisasi, hal ini dapat mengakibatkan selaput 

ketuban tidak kuat ketuban akan mudah pecah. 

6. Patofisiologi Ketuban Pecah Dini 

Ada berbagai mekanisme yang menyebabkan selaput ketuban pecah. 

Walaupun ketuban pecah dini aterm dapat terjadi karena proses fisiologis 

yakni melemahnya selaput ketuban disertai dengan kontraksi uterus 

sebelum proses persalinan, namun akibat dari proses patologik juga 

menyebabkan ketuban pecah dini preterm. Infeksi intraamniotik yang 

terjadi pada awal usia kehamilan juga dikaitkan dengan kejadian ketuban 

pecah dini preterm (ACOG, 2018).  Infeksi menjadi penyebab utama 

ketuban pecah dini saat ini. Proses inflamasi akan menghasilkan mediator 

inflamsi, sitokin, yang menyebabkan degradasi matriks ekstraseluler akibat 

aktivasi matriks metalloproteinase (MMP). Nekrosis sel epitel dan lapisan 

kompakta amnion merupakan penyebab langsung pecahnya ketuban. 

Menurunnya kekuatan selaput ketuban karena apoptosis sel epitel amnion 

dan degradasi matriks esktraselular menjadi penyebab ketuban pecah. 

Peningkatkan produksi matriks metalloproteinase (MMP) melalui aktivasi 
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kaskade sitokin juga akan meningkatkan peregangan secara mekanis pada 

selaput ketuban serta peningkatan ekspresi MMP-2, MMP-9, dan CD147 

pada selaput ketuban dengan KPD (Sukhikh et al., 2015). 

Secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan 

yang terus menerus yang pada akhirnya menyebabkan melemahnya 

membran. Hal ini akibat dari peningkatan sitokin lokal, ketidakseimbangan 

interaksi antara matriks metaloproteinase dan penghambat jaringan matriks 

metaloproteinase, peningkatan aktivitas kolagenase dan protease, dan 

faktor lain yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrauterin (Dayal 

et al., 2020). 

Selaput ketuban yang pecah berkaitan dengan proses biokimia yang 

terjadi dalam kolagen matriks ektraseluler amnion, kotion dan apoptosis 

membran janin. Membrane janin dan mukosa rahim bereaksi terhadap 

stimuli peregangan selaput ketuban, infeksi sehingga terjadi pelepasan 

mediator inflamasi seperti prostaglandin, sitokinin, dan protein hormon 

yang merangsang aktivitas "matriks degrading enzyme" (Prawirohardjo, 

2016). 

Antara sintesis dan degradasi ekstraseluler matriks adalah hal yang 

terjadi secara seimbang. Adanya perubahan struktur, jumlah sel, 

katabolisme kolagen akan menyebabkan perubahan aktivitas kolagen yang 

menyebabkan selaput membrane pecah. Matriks metalloproteinase yang 

memediasi degradasi kolagen akan dihambat oleh inhibitor jaringan spesifik 

dan inhibitor protease Tissue inhibitor of metalloproteinase-1. Pada saat 

waktu persalinan telah tiba, degradasi proteolitik meningkat akibat dari 

ketidakseimbangan antara Matriks metalloproteinase dan Tissue inhibitor 

of metalloproteinase-1. Jika terjadi peningkatan Matriks metalloproteinase, 

maka akan terjadi ketuban pecah dini misalnya pada penyakit periodontitis 

(Prawirohardjo, 2016). 

Faktor risiko sangat mempengaruhi mekanisme adalah defesiensi 

mikronutrien seperti vitamin C atau asam askorbat. Asam askorbat 
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berpengaruh terhadap pembetukan kolagen, hal ini karena asam askorbat 

melindungi tubuh terhadap proses degenerative akibat stress oksidatif. 

Selain itu, penting juga untuk memperkuat dan menstabilkan kolagen 

dengan bertindak sebagai kofaktor enzimatik. Defesiensi mikronutrien 

dapat menyebabkan terjadinya KPD premature karena kelemahan kolagen 

dan perdarahan kapiler (Addisu et al., 2020). 
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Gambar 2.1  Patofisiologi ketuban pecah dini 
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7. Diagnosis Ketuban Pecah Dini 

Untuk menegakkan diagnosis terhadap ketuban pecah dini, tentunya 

perlu dilakukan anamnesis secara menyeluruh, pemeriksaan fisis dan juga 

pemeriksaan penunjang. 

a. Anamnesis 

Keluarnya cairan dengan volume yang banyak secara tiba-tiba dari 

vagina atau jalan lahir dengan ciri berbau khas. Hal lain yang perlu 

diperhatikan adalah warna dari cairan tersebut, his teratur atau tidak 

teratur, dan apakah ada pengeluaran lendir darah, perlu diketahui waktu 

dan kuantitas dari cairan yang keluar, usia gestasi dan taksiran 

persalinan, riwayat KPD aterm sebelumnya, dan faktor risiko lainnya 

(Prawirohardhjo, 2016). 

b. Pemeriksaan fisis 

Pada pemeriksaan dengan menggunakan spekulum , makan akan 

tampak cairan bening yang mengalir dari ostium uteri dan apabila 

dilakukan penekanan pada fundus uteri atau pasien diminta untuk 

manuver valsava misalnya dengan batuk dan mengejan, maka cairan 

tersebut akan terkumpul di forniks posterior. Pada pemeriksaan dalam 

vagina (PDV) pada saat proses persalinan, maka didapatkan hasil tidak 

ditemukannya selaput ketuban (Prawirohardjo, 2016). 

c. Pemeriksaan penunjang 

1) Pemeriksaan laboratorium 

Salah satu tes utnuk mendiagnosis ketuban pecah dini adalah tes 

nitrazin (Lakmus test). Secra normal pH cairan vagina adalah 

berkisar antara 4,5-6,0 dan cairan amnion berkisar antara 7,1-7,3. 

Akan terjadi perubahan warna pada kertas lakmus yakni menjadi 

warna biru jika cairan vagina tersebut memiliki pH basa. Namun jika 

kertas lakmus tersebut tetap berwarna merah, hal tersebut 

menandakan jika selaput ketuban masih utuh. Tes nitrazin salah satu 
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tes yang sederhana, cepat dan murah serta cukup untuk 

mendiagnosis ketuban pecah dini. Penyebab tes pH positif palsu bisa 

dikarenakan adanya darah atau air mani, antiseptik alkali, atau 

vaginosis bakteri. Namun juga dapat terjadi negatif palsu apabila 

ketuban pecah dini sudah berlangsung lama. Oleh karena itu perlu 

dikonfirmasi dengan pemeriksaan ultrasonografi (Dayal S et al., 

2020). 

Selain itu, ada beberapa tes yang tersedia, yakni amniotic protein 

tests yang memiliki sensitivitas tinggi untuk diagnosis ketuban 

pecah dini. Jika pemeriksaan diatas masih belum jelas, penggunaan 

indigo carmine dye dengan panduan ultrasound dapat digunakan 

untuk menentukan apakah terjadi ketuban pecah dini yakni dengan 

mengevaluasi apakah cairan yang diwarnai telah melewati vagina 

(menggunakan tampon atau pembalut). Jika tampon atau pembalut 

berwarna biru maka dikatakan hasil positif. (Dayal S et al., 2020). 

Pemeriksaan seperti insulin-like growth factor binding protein 1 

(IGFBP-1) sebagai penanda dari persalinan preterm, kebocoran 

cairan amnion, atau infeksi vagina tidak terbukti memiliki 

sensitivitas yang tinggi. Selain itu, pemeriksaan seperti darah ibu 

dan CRP pada cairan vagina tidak memprediksi infeksi neonatus 

pada ketuban pecah dini preterm (Torbe AI et al., 2010) 

2) Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) 

Pemeriksaan USG berfungsi untuk menilai indeks cairan 

amnion. Jika volumenya berkurang tanpa adanya abnormalitas 

ginjal janin dan tidak ada pertumbuhan janin terhambat (PJT) maka 

dapat didiagnosis ketuban pecah (POGI, 2016). 

8. Penatalaksanaan Ketuban Pecah Dini 

Hal-hal yang terlebih dahulu perlu diperhatikan sebelum menangani 

ketuban pecah dini adalah memastikan diagnosis, menentukan umur 
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kehamilan, mengevaluasi ada tidaknya infeksi maternal maupun infeksi 

janin, nilai kegawatan janin (Prawirohardjo, 2016). 

Penatalaksanaan pasien dengan ketuban pecah dini ditentukan oleh usia 

kehamilan. Pasien dengan KPD aterm (kehamilan 37 minggu atau lebih) 

Diberikan antibiotic profilaksis ampisilin 4 x 500 mg selama 7 hari. 

Terminasi kehamilan dilakuan apabila dalam pemeriksaan kardiotokografi 

terdapat tanda gawat janin, pemeriksaan temperatur rektal meningkat, dan 

setelah observasi 12 jam tidak ada tanda inpartu maka segera dilakukan 

terminasi kehamilan. Apabila terminasi dilakukan, maka evaluasi Pelvic 

Score (PS) 

1) Jika PS lebih atau sama dengan 5, dilakukan induksi dengan 

oksitosin drip. 

2) Jika PS kurang dari 5, dilakukan pematangan servik dengan 

Misoprostol50 µ gr setiap 6 jam per oral maksimal 4 kali pemberian. 

(Negara et al., 2017 ; Prawirohardjo, 2016) 
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Tabel 2.1 Pelvic Score (PS) menurut bishop. 

SKOR 0 1 2 3 

Pembukaan 

serviks (+) 

0 1-2 3-4 5-6 

Pendataran 

serviks 

0-30% 40-50% 60-70% 80% 

Penurunan 

kepala yang 

diukur dri 

bidang 

Hodge 

-3 -2 -1.0 +1 - +2 

Konsistensi 

keras 

Keras Sedang Lunak - 

Posisi 

serviks 

Kebelakang Searah  

sumbu dan 

kahurnya 

Kearah 

depan 

- 

(Negara et al., 2017) 

a. Pasien dengan KPD preterm 

Penanganan di RS dengan diberikan ampisilin 4 x 500 mg selama 7 

hari. Diberikan kortikosteroid deksametason untuk pematangan paru 

jika usia kehamilan <35 minggu dengan dosis 5 mg setiap 6 jam (Negara 

et al., 2017). 

Pada saat dilakukan observasi di kamar bersalin, pasien di tirah 

baring selama 24 jam setelah itu dapat dipindahkan ke ruang obstetric. 

Selama di kamar bersalin, dilakukan observasi temperatur rektal setiap 

3 jam, jika suhu rektal lebih atau sama dengan 37,6 C maka segera 

dilakukan terminasi kehamilan. Pada saat diruang obstetri maka setiap 

6 jam dilakukan pemeriksaan temperatur rektal dan pemeriksaan 

laboratorium beruba pemeriksaan leukosit dan LED setiap 3 hari 

(Negara et al., 2017). 
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Perawatan konservatif dilakukan hingga janin sehat, dan air ketuban 

sudah cukup, pasien dapat dipulangkan setelah 7 hari perawatan dengan 

ketentuan tidak dianjurkan untuk melakukan koitus. Jika pasien masih 

mengalami pengeluaran cairan ketuban maka pertimbangkan untuk 

melakukan pemeriksaan laboratorium untuk menilai kadar leukosit dan 

LED (Negara et al., 2017). 

Secara umum, pasien dengan ketuban pecah dini preterm, ibu harus 

selalu dipantau, dicurigai kemungkinan terjadinya infeksi, pemeriksaan 

ultrasonografi, serta tanda-tanda vital pada ibu. Pemberian 

kortikosteroid terbukti mengurangi mortalitas neonates, respiratory 

distress syndrome, necrotikans enterocolitis, dan perdarahan 

intraventricular. Pemberian magnesium sulfat diberikan saat persalinan 

pada usia kehamilan <32 minggu untuk mencegah terjadinya cerebral 

palsy (Dayal S et al., 2020). 

Regimen antibitotik yang direkomendasikan adalah ampisilin 

intravena (2g setiap 6 jam) dan eritromisin (250 mg setiap 6 jam) selama 

48 jam, diikuti oleh amoksisilin oral (250 mg setiap 8 jam) dan basis 

eritromisin (333 mg setiap 8 jam (Dayal S et al., 2020). 

b. Teriminasi kehamilan 

Terminasi kehamilan dilakukan dengan drip oksitosin. Bila gagal, 

maka dapat dilakukan SC, atau dilakukan pematangan dan induksi 

persalinan dengan Misoprostol 50 µ gr oral tiap 6 jam, maksimal 4 kali 

pemberian bila skor PS tidak memungkinkan (Negara et al., 2017). 

9. Prognosis Ketuban Pecah Dini 

Prognosis pasien KPD yang dapat terjadi diantaranya ialah berat badan lahir 

rendah, dysplasia bronkopulmoner, cedera neurologis berat, kejang, sepsis, 

bahkan sampai kematian (Sorano et al., 2020). 
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10. Komplikasi Ketuban Pecah Dini 

a. Komplikasi pada ibu 

1) Infeksi intrauterin, berupa endomyometritis, maupun 

korioamnionitis yang berujung pada sepsis. 

2) Partus lama 

3) Perdarahan pasca persalinan 

4) Meningkatkan tindakan operatif obstetric 

5) Morbiditas dan mortalitas maternal 

b. Komplikasi pada janin 

1) Persalinan prematur 

Adapun masalah yang dapat terjadi adalah sindrom gawat 

napas, hipotermia, masaiah asupan makanan neonatus, 

prematuritas retinopati, perdarahan intraventrikular, necrotizing 

enterocolitis, gangguan otak (risiko untuk cerebral palsy), 

hiperbilirubinemia. anemia, dan sepsis. Dalam dunia medis, proses 

persalinan dikenal dua istilah, yaitu partus normal/partus biasa dan 

partus abnormal. Partus normal yaitu bayi lahir melalui vagina 

dengan letak belakang kepala/ubun-ubun kecil, tanpa memakai 

alat/pertolongan istimewa, serta tidak melukai ibu maupun bayi 

(kecuali episiotomi), berlangsung dalam waktu kurang dari 24 

jam. Sementara partus abnormal adalah bayi (POGI, 2016) 

2) Prolaps funiculi 

Prolaps tali pusat dapat terjadi akibat dari Preterm Premature 

Rupture of Membrane, sehingga menyebabkan gawat Janin dan 

kematian janin akibat hipoksia (Ekmekci  et al., 2018) 

3) Hipoksia dan asfiksia sekunder 

Mengakibatkan nilai APGAR rendah, asfiksia, infeksi 

respiratori akut , sepsis neonatorum serta kuning pada bayi. 

(Adhikari et al., 2020) 
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Pada umumnya wanita menjalani persalinan secara normal, namun tidak 

sedikit pula yang mengalami masalah baik itu pada saat mengandung 

maupun melahirkan. Salah satu masalah yang terjadi dalam kehamilan 

adalah ketuban pecah dini, Al-Qur’an telah menyebutkan bahwa wanita 

yang sedang hamil akan mengalami berbagai kesulitan. Hal ini tertuang 

dalam penggalan ayat pada Q.S al-Ahqaf (46):15 

اھً۬رۡكُُ ھتَۡعضَوَوَ اھً۬رۡكُُ ھُّمُأُ ھتَۡلمَحَ .....  

Terjemahnya : 

“… Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan 
melahirkannya dengan susah payah (pula)…”. (Q.S al-Ahqaf (46):15) 

Dalil serupa juga terdapat pada Q.S Luqman (31):14 

نیۡمَاعَ ىِفُ ھُلـٰصَِفوَ نٍ۬ھۡوَ ىَٰلعَ اًنھۡوَُ ھُّمُأُ ھتَۡلمَحَ ِ 

Terjemahnya : 

“… Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun…”. (Q.S 
Luqman (31):14) 
 

Menurut tafsir Mustafa Al-Maragi, ayat – ayat diatas menjelaskan 

bahwa seorang ibu telah mengandung dan melahirkan anaknya secara susah 

payah mulai dari mengidam, dan masih banyak kesulitan lainnya yang 

dialami seorang ibu saat hamil, termasuk gangguan fisik maupun psikis. 

Ketika akan melahirkanpun juga masih mengalami susah payah dengan rasa 

sakit yang muncul Ketika akan melahirkan anaknya ke dunia. Semua itu 

menyebabkan wajibnya seorang ibu mendapatkan kemuliaan (Sari, 2015). 

Penting sekali bagi ibu hamil untuk memiliki pengetahuan kesehatan 

akan kehamilannya. Termasuk pada kasus ketuban pecah dini yang bersifat 

multifaktorial. Mulai dari menjaga kebersihan sebelum dan selama 

kehamilan agar terhindar dari infeksi, menjaga makan dan minum untuk 

menyeimbangan gizi dalam tubuh, serta menghindari kebiasan buruk 
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sebelum hamil seperti merokok dan terlalu banyak beraktivitas. Sebab, 

semua hal tersebut memiliki risiko menimbulkan ketuban pecah dini, maka 

dari itu peran ibu hamil sangat penting dalam menjaga kesehatannya dengan 

mengenali berbagai masalah yang dapat menimbulkan gangguan dalam 

kehamilan (Salam, 2021) 

 

B. Profil Darah Rutin 

1. Hemoglobin 

Hemoglobin adalah protein yang terdapat dalam sel eritrosit yang 

berfungsi untuk mengikat oksigen dan akan di edarkan dari paru-paru ke 

jaringan tubuh (Farid et al., 2021). 

Hemoglobin berbentuk seperti lingkaran yang dikelilingi empat bagian 

heme yang berkonjugasi dengan polipeptida. Hemoglobin dapat berikatan 

dengan oksigen dan membentuk oxyhemoglobin di dalam eritrosit dan 

bertanggung jawab memberikan pewarnaan merah pada darah (Barret et al., 

2019 ; Sadikin, 2008). Hemoglobin memiliki fungsi utama mengatur 

pertukaran antara oksigen dan karbondioksida didalam jaringan, selain itu 

hemoglobin juga berguna untuk mempertahankan bentuk dari sel darah 

merah (Hoffbrand, 2016). 

Pada saat kehamilan, pada wanita normal yang tidak memiliki anemia, 

dapat terjadi proses hemodilusi yakni penyesuaian diri ibu hamil untuk 

meringankan beban jantung akibat dari hypervolemia. Hemodilusi terjadi 

akibat adanya ekspansi volume yang berasal dari plasma yang lebih besar 

daripada peningkatan massa hemoglobin dan volume sel darah merah yang 

terjadi pada kehamilan yang normal. CDC mendefinisikan anemia apabila 

Hemoglobin kurang dari 11 g/dL pada trimester pertama dan ketiga dan 

hemoglobin kurang dari 10.5 g/dL pada trimester kedua (Baharutan et al., 

2014). 
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2. Hematokrit 

Hematokrit adalah jumlah perbandingan antara volume seluruh sel darah 

merah yang dibandingkan dengan volume total darah yang nilainya 

dinyatakan dalam persentase (%). Nilai normal hematokrit pada pria adalah 

sebesar 40-48 % dan pada Wanita sebesar 37-43 %. Pada Wanita hamil, 

seseorang dikatakan anemia apabila memiliki nilai hematokrit kurang dari 

33 % pada trimester 1 dan 3, sedangkan pada trimester kedua apabil nilai 

hematokrit kurang dari 32 % (Sadikin, 2008 ; Mahjabeen et al., 2021). Nilai 

hematokrit secara umum dapat digunakan untuk skrining anemia, yang 

dimana nilai hematokrit adalah sekitar tiga kali dari nilai hemoglobin 

(Kiswari, 2014). 

Anemia pada ibu hamil dapat mempengaruhi system imun tubuh. 

Anemia, yang ditandai dengan penurunan hematokrit dapat menyebabkan 

perubahan dari regulasi system imun termasuk sel T dan sel B. sebagai 

hasilnya, aktivitas fagositosis dan bakterisidal dapat menjadi menurun, 

sehingga dapat memudahkan terjadinya infeksi. Akibatnya, apabila 

terjadinya infeksi dapat menyebabkan peningkatan kemungkinan terkena 

ketuban pecah dini, akibat dari adanya pelepasan sitokin di cairan ketuban 

dan selaput ketuban, sehingga menyebabkan mudahnya selaput ketuban 

untuk pecah (Mahjabeen et al., 2021). 

3. Leukosit 

Leukosit atau yang biasa disebut sel darah putih merupakan sel yang 

berperan dalam sistem imun tubuh (Sherwood, 2018). Leukosit berberan 

utama dalam respon inflamasi dan imun tubuh.  termasuk neutrofil, limfosit 

T dan B, sel pembunuh alami (NK), monosit, eosinofil, dan basofil. Sel ini 

memiliki fungsi spesifik seperti produksi antibodi oleh limfosit B atau 

penghancuran bakteri oleh neutrofil. Neutrofil secara klasik dianggap 

penting untuk pertahanan inang melawan bakteri, juga memainkan peran 

penting dalam pertahanan melawan infeksi virus. Darah mengantarkan 

leukosit ke berbagai jaringan dari sumsum tulang, tempat mereka 

diproduksi. Jumlah leukosit darah normal adalah 4,3-10,8 × 109/L, dengan 
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neutrofil mewakili 45-74% sel, pita 0-4%, limfosit 16-45%, monosit 4-10%, 

eosinofil 0-7%, dan basofil 0-2%. Variasi di antara individu dan di antara 

kelompok etnis yang berbeda dapat menjadi substansial dengan jumlah 

leukosit yang lebih rendah untuk kelompok etnis Afrika-Amerika tertentu 

(Longo et al.,2011). 

Berbagai leukosit berasal dari sel induk umum di sumsum tulang. Tiga 

perempat dari sel berinti sumsum tulang berkomitmen untuk produksi 

leukosit. Pematangan leukosit disumsum berada di bawah kendali regulasi 

sejumlah faktor yang berbeda, yang dikenal sebagai faktor perangsang 

koloni (CSF) dan interleukin (IL). Karena perubahan jumlah dan jenis 

leukosit sering dikaitkan dengan proses penyakit, jumlah sel darah putih 

total (WBC) (sel per L) dan jumlah diferensial sangat informatif (Longo et 

al.,2011). 

4. Neutrophil–lymphocyte ratio (NLR) 

Neutrophil Lymphocyte Ratio (NLR) merupakan salah satu parameter 

pemeriksaan darah yang mudah dilakukan, dan dapat digunakan untuk 

mendeteksi terjadinya inflamasi (Balciuniene, 2021). Jika terjadi inflamasi 

sistemik pada tubuh, leukosit berfungsi sebagai sistem imunitas tubuh 

dengan memperbanyak jumlahnya sedangkan jumlah limfosit akan 

menurun, dengan demikian dapat dikatakan bahwa NLR cenderung berubah 

diberbagai penyakit inflamasi sistemik. Jumlah NLR nilainya selalu 

berubah secara signifikan pada suatu kondisi kehamilan seperti pada 

preeklamsia selain itu jumlah NLR tinggi juga ditemukan pada diabetes 

gestasional, kolestasis intrahepatik, hiperemesis gravidarum, dan 

apendisitis akut kehamilan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa nilai 

NLR menjadi salah satu parameter yang berguna untuk memprediksi 

terjadinya PPROM (Toprak et al., 2017). 

NLR yang tinggi juga menjadi salah satu parameter untuk memprediksi 

terjadinya infeksi bakteri sebab jumlahnya yang meningkat mengikuti 

perkembangan infeksi karena kemokin akan melepaskan neutrofil dan 

memperpanjang siklus hidupnya di system sirkulasi tubuh manusia. Jumlah 
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limfosit akan berkurang sebab terjadinya peningkatan adrenokortikotropik, 

kortisol, katekolamin, dan kortikosteroid (Balciuniene et al., 2021). 

Nilai NLR yang meningkat dapat menjadi parameter untuk mendiagnosis 

infeksi korioamnionitis. Pada kondisi tersebut, nilai batas NLR ditemukan 

5,97 dengan sensitivitas 77% dan spesifisitas 95%. Nilai diagnostik NLR 

lebih baik digunakan dibandingkan CRP dan WBC karena respon inflamasi 

plasenta yang diberikan lebih prediktif. Nilai 6,48 pada NLR menunjukkan 

tanda terjadinya inflamasi plasenta dan berisiko melahirkan prematur 

dengan nilai CRP normal. Kedua nilai ini, dapat membantu prediksi 

prognosis kehamilan. Neutrofil yang belum matang akan lepas dari sumsum 

tulang ke system sirkulasi tubuh akan menimbulkan efek biologis pada 

tubuh yakni demarginasi neutrofil dari lapisan endovaskular, dan tingkat 

apoptosis yang lebih rendah (Balciuniene et al., 2021). 

5. Platelets Lymphocyte Ratio (PLR) 

Peran inflamasi dalam ketuban pecah dini khususnya pada ketuban pecah 

dini preterm belum didefinisikan secara jelas dan masih bersifat 

multifaktorial, terjadinya infeksi memainkan peranan penting terhadap 

pecahnya selaput ketuban. Terdapat hubungan yang signifikan antara 

berbagai penanda inflamasi untuk mengdiagnosis PPROM. Reaksi 

inflamasi yang terjadi akibat dari invasi mikroba dan korioamnionitis akan 

mengeluarkan berbagai sitokin inflamasi seperti peningkatan kadar 

interleukin (IL)-8 pada serum ibu dan tali pusat, IL-6, tumor necrosis factor 

(TNF)-α, IL-8, IL-6, dan IL-1 pada PPROM. PLR menjadi salah satu 

penanda yang banyak digunakan dan mampu memprediksi terjadinya 

inflamasi serta malignancy seperti kanker kolorektal, dan kanker 

endometrium. Pada wanita hamil, PLR biasanya digunakan untuk 

memprediksi diabetes gestasional, pankreatitis akut, preeklamsia, dan 

PPROM. Pada PPROM, PLR tidak menunjukkan adanya perubahan yang 

signifikan antara kelompok oligohidramnion dan indeks cairan ketuban 

normal namun, nilai PLR yang signifikan secara statistik ditemukan pada 

pasien dengan PPROM. Beberapa penelitian menunjukkan adanya 
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hubungan penting antara nilai PLR lebih dari 117,14 dengan terjadinya 

PPROM (Toprak et al.,2017). 

Secara umum, ditemukan bahwa peningkatan nilai PLR secara signifikan 

terkait dengan risiko terjadinya KPD. Inflamasi yang terjadi akan membuat 

megakariosit sehingga terjadi trombositosis. Sedangkan, jumlah limfosit 

menurun karena proses apoptosis. Hingga saat ini, nilai PLR belum telah 

dibatasi untuk mendeteksi PROM dini. Sebaliknya, nilai-nilai ini telah 

diselidiki dengan hasil yang menjanjikan di beberapa kondisi lain, dan bukti 

menunjukkan yang merugikan dampak prognostik PLR pada keganasan dan 

penyakit arteri coroner, diagnosis dini sepsis, penanda independen untuk 

peningkatan risiko kematian pada kanker payudara (Sharami et al., 2021). 

6. Trombosit 

Trombosit atau biasa yang disebut dengan keeping darah merupakan 

salah satu komponen selular dalam darah, selain eritrosit dan leukosit. Di 

dalam darah, trombosit normalnya bernilai 150.000 – 300.000 / mm3. 

Trombosit merupakan fragmen kecil sel yang dilepaskan dari sumsum 

tulang yang dikenal sebagai megakariosit. Trombosit memiliki kemampuan 

sekretorik, karena trombosit memilik organel dan enzim sitosol yang 

menghasilkan energi dan membentuk produk sekretorik. Selain itu, 

trombosit juga memiliki kemampuan kontraksi akibat terdapat banyak aktin 

dan myosin. Kemampuan sekretorik dan kontraksi sangat penting dalam 

proses penghentian perdarahan dari suatu pembuluh darah yang rusak, atau 

biasa disebut sebagai proses hemostasis (Sherwood, 2018). 

Pada kasus KPD biasanya terjadi thrombosis reaktif yang terjadi secara 

sekunder pada kondisi medis ataupun pembedahan. Penyebab paling umum 

KPD di antara beberapa mekanisme yang mungkin adalah infeksi 

intrauterine atau genital. Dalam kasus infeksi intra-amniotik, sitokin 

diproduksi di dalam rahim dan kemudian mencapai sirkulasi ibu. Produksi 

sitokin yang berlebihan, seperti IL-4, IL-6 dan Tumor Nekrosis Faktor, yang 

mempengaruhi karakteristik trombosit dengan mengganggu 

megakariopoiesis dan pelepasan selanjutnya dari sebagian besar trombosit 
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muda dari sumsum tulang. Penting untuk dicatat bahwa infeksi atau 

peradangan di tempat yang jauh dari saluran genital wanita juga dapat 

berkontribusi pada terjadinya KPD karena peningkatan kadar sitokin 

proinflamasi yang bersirkulasi dan trombosit muda (Ibrahim et al., 2020). 

 

C. Hubungan Profil Darah Rutin dengan KPD 

1. Anemia 

a. Definisi anemia 

Anemia didefinisikan sebagai penurunan absolut jumlah sel darah 

merah yang bersirkulasi atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

fisiologis tubuh. Anemia biasanya didiagnosis dengan konsentrasi 

hemoglobin yang rendah ataupun dengan konsentrasi hematokrit yang 

rendah. Menurut Center of Disease Control (CDC) anemia pada 

kehamilan berarti hemoglobin kurang dari 11 g/dl (Hematokrit; {Hct} < 

33%) (Mahjabeen et al.,2021). Selain itu, anemia juga dapat ditegakkan 

dengan pemeriksaan jumlah sel darah merah, Mean Corposcular 

Volume, hitung retikulosit darah, blood film analysis, atau elektroforesis 

Hb (Chaparro et al., 2019). 

Anemia bukanlah suatu keadaan yang spesifik, melainkan dapat 

disebabkan oleh reaksi patologis dan fisiologis. Anemia  ringan hingga 

sedang bisa tidak menimbulkan gejala objektif, namun apabila dalam 

keadaan anemia berat, maka akan muncul gejala-gejala keletihan, 

takipnea, napas pendek saat beraktivitas, takikardia. (Amalia et al., 

2016). 

Dalam masa kehamilan sering sekali terjadi defisiensi zat besi dalam 

tubuh. Zat besi merupakan mineral yang sangat dibutuhkan untuk 

membentuk hemoglobin yang ada pada eritrosit. Selain itu mineral ini 

juga berperan sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein 

yang membawa oksigen ke otot). Masih tingginya angka anemia pada 

ibu hamil sekalipun telah disuplementasi tablet Fe dalam peneliliannya 

karena jumlah tablet Fe yang dikonsumsi oleh ibu hamil rata-rata kurang 
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dari 30 tab maka semakin baik kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi 

tablet Fe maka semakin rendah resiko ibu mengalami anemia Oktaviani 

I et al., 2016). 

Prevalensi anemia yang tinggi dapat membawa akibat negatif berupa 

gangguan dan hambatan pada pertumbuhan, baik sel tubuh maupun sel 

otak dan kekurangan Hb dalam darah mengakibatkan kurangnya 

oksigen yang dibawa/ditransfer ke sel tubuh maupun ke otak. Pada ibu 

hamil dapat mengakibatkan efek buruk pada ibu itu sendiri maupun pada 

bayi yang dilahirkan. Studi di Kualalumpur memperlihatkan terjadinya 

20 % kelahiran prematur bagi ibu yang tingkat kadar hemoglobinnya di 

bawah 6,5gr/dl. Studi lain menunjukkan bahwa risiko kejadian BBLR, 

kelahiran prematur (Oktaviani I et al., 2016). 

b. Etiologi dan faktor risiko anemia 

Kebutuhan fisiologis tubuh bergantung pada usia seseorang, jenis 

kelamin, lingkungan tempat tinggal, perilaku merokok, dan kehamilan. 

Anemia pada kehamilan penyebab paling umumnya adalah kekurangan 

zat besi (Darmawansyih,2017), tetapi defisiensi nutrisi lainnya juga 

berkontribusi (termasuk asam folat, vitamin B12 dan vitamin A). 

Adanya peradangan akut dan kronis, infeksi parasit, dan kelainan 

bawaan atau didapat juga dapat mempengaruhi sintesis hemoglobin dan 

menurunkan produksi eritrosit.. Penurunan produksi atau kelangsungan 

hidup eritrosit tersebut, semuanya dapat menyebabkan  terjadinya 

anemia (WHO, 2011). 

Anemia karena defisiensi zat besi merupakan penyebab utama 

anemia pada ibu hamil dibandingkan dengan defisiensi zat gizi lain. 

Dalam firman Allah Swt. juga menjelaskan tentang anjuran agar 

memperhatikan makanan seperti dalam (Q.S Al-Baqarah ayat 168): 

 

نٌیِْبُّم 	 ٌّوُدعَ 	 مْكَُل 	 ھَّٗنِا 	 نِۗطٰیَّْشلا 	 تِوٰطُخُ 	 اوُْعِبَّتَت 	 لاََّوۖ◌ 	 اًبِّیطَ 	 لاًلٰحَ 	 ضِرَْلاْا 	 ىِف 	 اَّممِ 	 اوُْلكُ 	 سُاَّنلا 	 اھَُّیَآیٰ  
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Terjemahnya : 

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah (2) : 
168). 

 
Berdasarkan tafsir kemenag RI, Wahai manusia! Makanlah dari makanan 

yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara 

memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu 

yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang 

terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu 

manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang 

tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu 

berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah 

mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai 

manusia. 

Seorang ibu hamil tentu membutuhkan asupan nutrisi yang baik untuk 

janinnya. Tidak hanya bergizi, namun juga harus halal dan mampu 

memenuhi kebutuhan ibu dan janinnya. Sebagaimana dari ayat tersebut, 

makanan yang baik adalah makanan yang halal dan baik. Jangan sekali-kali 

kita mencoba makanan yang haram yakni mengukiti Langkah-langkah setan 

karena setan selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam neraka. 

Selain itu sebagai seorang ibu tentu ibu akan mengharapkan anaknya sehat 

dan berkembang dengan penuh keberkahan oleh Allah Swt. 
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c. Diagnosis anemia 

Tabel 2.2 Kadar hemoglobin (g/dL) untuk diagnosis anemia 

Kelompok Umur Normal 
Anemia 

Ringan Sedang Berat 

Anak 6-59 bulan ≥ 11,0 10,0-10,9 7,0-9,9 < 7,0 

Anak 5-11 tahun ≥ 11,5 11,0-11,4 8,0-10,9 < 8,0 

Anak 12-14 tahun ≥ 12,0 11,0-11,9 8,0-10,9 < 8,0 

Wanita tidak hamil 

(≥15 tahun) 
≥ 12,0 11,0-11,9 8,0-10,9 < 8,0 

Wanita hamil ≥ 11,0 10,0-10,9 7,0-9,9 < 7,0 

Laki-laki (≥15 tahun) ≥ 13,0 11,0-12,9 8,0-10,9 < 8,0 

(Chaparro  et al., 2019) 

d. Gejala dan tanda 

Anemia selalu merupakan keadaan tidak normal dan harus dicari 

penyebabnya. Anamnesis, pemeriksaan fisik dan, pemeriksaan 

laboratorium sederhana berguna dalam evaluasi penderita anemia. Gejala 

utama adalah fatigue, nadi teras cepat, gejala dan tanda keadaan 

hiperdinamik (denyut nadi kuat, jantung berdebar, dan roaring in the 

ears). Pada anemia yang lebih berat, dapat timbul letargi, konfusi, dan 

komplikasi yang mengancam jiwa (gagal jantung, angina, aritmia dan atau 

infark miokard) (Amalia A, 2016). Anemia pada kehamilan dapat 

berakibat persalinan prematuritas, abortus, infeksi, mola hidatidosa, 

hiperemesis gravidarum dan ketuban pecah dini (Oktaviani I et al., 2016). 

Untuk kesehatan ibu selama kehamilan maupun pertumbuhan dan 

aktivitas perkembangan janin, maka ibu dalam keadaan hamil harus cukup 

mendapat makanan bagi dirinya sendiri maupun bagi janinnya. Makanan 

yang bisa dikonsumsi baik kualitas maupun kuantitasnya harus ditambah 

dengan zat-zat gizi dan energi agar ibu dan janin dalam keadaan sehat. 

Makanan yang dikonsumsi ibu hamil berguna juga dalam rangka 
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memudahkan kelahirannya dan untuk produksi Air Susu Ibu (ASI) bagi 

bayi yang akan dilahirkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S A’Basa 

(80):24-31 tentang beberapa sumber protein nabati yaitu 

 

 اَنْتَبنَْأَف )٢٦( اÏقشَ ضَرْلأا اَنقَْقشَ َّمُث )٢٥( اÏبصَ ءَامَلْا اَنبَْبصَ اَّنَأ )٢٤( ھِمِاَعطَ ىَلِإ نُاسَنْلإا رِظُنَْیلَْف

اÏبَأوًَ ةھَكِاَفوَ )٣٠( اًبلْغُ قَِئاَدحَوَ )٢٩( لاخَْنوَ اًنوُتیْزَوَ)٢٨( اًبضَْقوَ اًبَنعِوَ)٢٧( اÏبحَ اھَیِف  

Terjemahnya : 

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya(24). 
Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit (25). 
Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya (26). Lalu kami 
tumbuhkan biji-bijian di bumi itu (27). Anggur dan sayur-sayuran (28). 
zaitun dan kurma. Kebun-kebun (yang) lebat (30). Dan buah-buahan 
serta rumput-rumputan (31). (Q.S A’Basa (80):24-31). 

 

e. Hubungan anemia dengan KPD 

Pada kadar hemoglobin yang rendah salah satunya pada anemia 

defisiensi zat besi dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap fungsi imun 

tubuh sehingga seseorang mudah terkena infeksi. Bila infeksi terjadi di 

selaput ketuban maka berpengaruh pada proses kolagenolitik dan 

berisiko untuk terjadinya ruptur ketuban (Cunningham, 2014). 

Tingkat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan zat besi 

selama kehamilan akan menyebabkan kekurangan yang mengakibatkan 

anemia. Dalam mekanisme biologis, anemia ditemukan mempengaruhi 

hasil kehamilan. Penurunan hemoglobin atau anemia menyebabkan 

penurunan jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan, berpotensi 

meningkatkan risiko ketuban pecah dini akibat hipoksia pada jaringan. 

Anemia dapat menyebabkan hipoksia pada jaringan, dan anemia 

defisiensi besi dapat meningkatkan konsentrasi norepinefrin serum, 

menyebabkan stres ibu dan janin. Timbulnya kecemasan pada 

kehamilan akan merangsang sintesis hormon Corticotrophin Releasing 

Hormone (CRH). Adanya peningkatan konsentrasi CRH dapat 

menyebabkan kelahiran prematur, hipertensi pada kehamilan, 
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preeklamsia dan KPD. Hubungan antara anemia dan infeksi dapat 

disebabkan oleh meningkatnya kemampuan aktivitas fagosit dan 

meningkatnya bakterisidal, sehingga terjadi penurunan sel imun 

sehingga terjadi proliferasi sel T dan B yang dapat menyebabkan infeksi 

(Pratiwi et al., 2018). 

Anemia pada ibu hamil dapat mempengaruhi system imun tubuh. 

Anemia, yang ditandai dengan penurunan hematokrit dapat 

menyebabkan perubahan dari regulasi system imun termasuk sel T dan 

sel B. sebagai hasilnya, aktivitas fagositosis dan bakterisidal dapat 

menjadi menurun, sehingga dapat memudahkan terjadinya infeksi. 

Akibatnya, apabila terjadinya infeksi dapat menyebabkan peningkatan 

kemungkinan terkena ketuban pecah dini, akibat dari adanya pelepasan 

sitokin di cairan ketuban dan selaput ketuban, sehingga menyebabkan 

mudahnya selaput ketuban untuk pecah (Mahjabeen et al., 2021). 

2. Infeksi 

a. Definisi Infeksi 

Infeksi merupakan proses masuknya mikroorganisme baik berupa 

virus, bakteri, jamur ataupun mikroorganisme lainnya yang dapat 

menyebabkan peradangan akibat dari mikroorganisme yang 

memperbanyak diri di dalam tubuh (Dorland, 2012). 

Mikroorganisme bertahan hidup dengan cara berkembang biak pada 

suatu host yang sesuai dan dapat berpindah atau menyebar pada host 

yang lain. Akibat dari penyebaran ini sangat merugikan, bagi orang 

dalam kondisi sehat, yang akan menjadi sakit dan bagi orang yang sakit 

dapat memperberat penyakitnya. Secara garis besarnya, 

mikroorgansime dapat bertransmisi ke host dengan du acara, yakni 

dengan transmisi secara langsung, ataupun secara tidak langsung. Secara 

tidak langsung, mikroorganisme membutuhkan media perantara yang 

berupa air, udara, makanan atau minuman, barang atau bahan yang 

terinfeksi ataupun vector yang lainnya seperti serangga (Putro HB, 

2014). 
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b. Hubungan infeksi dengan KPD 

Infeksi pada maternal seperti infeksi saluran kemih, 

korioamnionitis, dan infeksi menular seksual menjadi salah stau faktor 

penyebab ketuban pecah dini (Silveira et al., 2015). Mikroorganisme 

dapat mencapai selaput ketuban secara ascending dari vagina, 

penyebaran secara hematogen melalui plasenta, penyebaran infeksi 

intra-abdominal melalui tuba fallopi, penyebaran secara trans-uterin 

setelah keterpaparan prosedur invasif seperti amniosintesis (Areia et 

al., 2015). 

Telah diketahui bahwa infeksi genital seperti Chlamydia 

trachomatis, Trichomonas vaginalis, candidiasis, syphilis, bacterial 

vaginosis, Neisseria gonorrhoea, dan Streptococus Group B menjadi 

faktor risiko terjadinya ketuban pecah dini (Nakubula et al., 2015). 

Inflamasi yang disebabkan oleh infeksi menghasilkan mediator 

inflamasi, sitokin, yang akan mengaktifkan matriks metalloproteinase  

dan menyebabkan degradasi matriks ekstraseluler (Sukhikh et al., 

2015). 

  



 

39 
 

D. Kerangka teori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Kerangka Teori Penelitian 
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E. Kerangka konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 

desain penelitian case control. Observasional karena peneliti hanya 

mengobservasi subjek tanpa memberi paparan atau intervensi. Analitik 

karena peneliti menghubungkan dua variabel, apakah terdapat pengaruh 

antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan 

desain case control karena peneliti memulai dengan menentukan kelompok 

sakit (kasus) dan kelompok tidak sakit (kontrol) (Rahayu dan Sari, 2017). 

2. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di bagian Rekam Medis di Rumah Sakit Umum 

Daerah Batara Siang Pangkep periode Januari 2019-Juni 2021 pada bulan 

Oktober – Desember 2021. 

B. Pendekatan penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan restrospektif yakni penelitian yang 

pendekatannya melihat kebelakang, dengan seperti itu pengumpulan data yang 

dilakukan dimulai dari akibat tertentu yang telah terjadi (Notoatmodjo, 2012). 

Data didapatkan dari rekam medis pasien atau data sekunder. 

C. Subjek Penelitian, dan teknik sampling 
1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari 

penelitian ini adalah semua ibu inpartu di Rumah Sakit Umum Daerah 

Batara Siang Pangkep periode Januari 2019-Juni 2021. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian populasi yang terjangkau yang akan 

digunakan sebagai subjek penelitian, yang diperoleh melalui sampling. 

Adapun sampel dari penelitian ini terdiri dari sampel kasus dan sampel 

kontrol yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel kasus dalam 

penelitian ini yaitu Ibu inpartu yang terdiagnosis ketuban pecah dini di 

Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Pangkep periode Januari 2019-

Juni 2021 serta tercatat dalam buku register yang berjumlah 49 ibu. 

Sedangkan sampel kontrol dalam penelitian ini yakni ibu inpartu di Rumah 

Sakit Umum Daerah Batara Siang Pangkep yang tidak mengalami ketuban 

pecah dini berdasarkan hasil diagnosis yang tertulis di medical record. 

Besar sampel minimal dihitung  dengan rumus besar Slovin, dengan 

rumus : 

n =  
!

"#!	(&!) 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d  = Tingkat Signifikasi (p) 

n =  
()

"#()(*,"!) 

n = 32,8 sampel dibulatkan menjadi 33 sampel. 

3. Teknik sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik Non Probability Sampling 

dengan teknik Purposive Sampling dimana penentuan sampel disesuaikan 

dengan kriteria inklusi dan eksklusi berdasarkan tujuan penelitian. Adapun 

yang memenuhi syarat digunakan sebagai sampel yaitu: 
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a. Kriteria Inklusi 

1) Kelompok kasus : 

a. Ibu inpartu yang terdiagnosis ketuban pecah dini. 

b. Janin tunggal hidup 

c. Terdapat data kadar hemoglobin, hematokrit, trombosit, PLR, 

NLR, dan leukosit di rekam medis pasien. 

2) Kelompok kontrol : 

a. Ibu inpartu yang tidak terdiagnosis ketuban pecah dini. 

b. Janin tunggal hidup 

c. Terdapat data kadar hemoglobin, hematokrit, trombosit, PLR, 

NLR, dan leukosit di rekam medis pasien 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Kelompok kasus : 

a. Ibu dengan kehamilan ganda/gemelli 

2) Kelompok kontrol : 

- 

D. Variabel penelitian 
1. Variabel independen/ bebas  : Profil darah rutin dengan melihat data kadar 

hemoglobin, hematokrit, trombosit, PLR, NLR, dan leukosit. 

2. Variable dependen / terikat : Kejadian ketuban pecah dini 

3. Variable perancu: 

a. Ibu dengan kehamilan ganda/gemelli 

E. Jenis dan sumber data penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari 

rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Pangkep 

periode Januari 2019-Juni 2021. 
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F. Instrument penelitian 
1. Alat 

a. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu program komputer 

pengolah statistik SPSS 

b. Alat dokumentasi 

2. Bahan 

Bahan penelitian ini adalah rekam medik pasien di Rumah Sakit Umum 

Daerah Batara Siang Pangkep pada bulan Januari 2019 sampai dengan Juni 

2021. 
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G. Alur penelitian 
  

Populasi 
Populasi dari penelitian ini adalah semua ibu inpartu di Rumah Sakit Umum 

Daerah Batara Siang Pangkep periode Januari 2019-Juni. 
 

Sampel 
Adapun sampel dari penelitian ini terdiri dari sampel kasus yakni kasus 
ketuban pecah dini dan sampel kontrol yang bukan ketuban pecah dini 

yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 

Penyajian data dalam bentuk tabel 

Pengolahan data 

Analisis data : 
analisis univariat, analisis bivariat.  

Sampel Kasus : 
Kriteria inklusi :  
a. Ibu inpartu yang terdiagnosis ketuban 

pecah dini. 
b. Janin tunggal hidup 
c. Terdapat data kadar hemoglobin, 

hematokrit, trombosit, PLR, NLR, dan 
leukosit di rekam medis pasien 

Kriteri eksklusi : 
a. Ibu dengan kehamilan ganda/gemelli 

 
 

Sampel Kontrol : 
Kriteria inklusi :  
a. Ibu inpartu yang tidak terdiagnosis 

ketuban pecah dini. 
b. Janin tunggal hidup 
c. Terdapat data data kadar hemoglobin, 

hematokrit, trombosit, PLR, NLR, dan 
leukosit di rekam medis pasien 

Kriteria eksklusi : 
- 
 

Pengambilan data sekunder (data rekam medis) 

Hasil dan kesimpulan 
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H. Analisis data 
1. Analisis Univariat 

Analisis univariat ditujukan guna menjelaskan masing-masing frekuensi 

distribusi, seperti gambaran karakteristik responden, variabel dependen dan 

variabel independen. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji chi square untuk 

membandingkan dua sample dari dua populasi yang berbeda. 

I. Langkah pengolahan data 
1. Editing 

Pada langkah ini dilakukan pengecekan kembali kebenaran data yang telah 

diperoleh atau dikumpulkan. 

2. Coding 

Coding dilakukan untuk memudahkan dalam pengelolaan data. Dalam 

langkah ini dilakukan pemberian kode pada data dengan cara memberi 

angka pada variabel penelitian. 

3. Tabulating 

Tabulasi ini dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan tujuan 

dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang telah diberi kode sehingga 

mempermudah dalam palaksanaan analisis data. 

J. Etik penelitian 
1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai 

permohonan izin penelitian. 

3. Menjaga kerahasiaan data yang didapat dari responden yang digunakan 

hanya untuk keperluan penelitian. 

4. Tidak memanipulasi data rekam medis pasien.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil 

1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden 
Tabel 4.1 Berdasarkan Gravida, Partus dan Abortus 

Variable penelitian 
KPD Bukan KPD 

N % N % 

Gravida 
Primigravida 11 32,4 6 17,6 

Multigravida 23 67,6 28 82,4 

Partus 

Nullipara 12 35,3 8 23,6 

Primipara 9 26,5 13 38,2 

Multipara 13 38,2 13 38,2 

Abortus 

Tidak pernah abortus 25 73,5 20 58,8 

Abortus satu kali 7 20,6 11 32,4 

Abortus lebih satu kali 2 5,9 3 8,8 

Sumber : Data Sekunder RSBS, 2019-2021 
 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas diketahui bahwa 

karakteristik responden pada pasien KPD berdasarkan status gravida mayoritas 

berstatus multigravida yakni sebanyak 23 (67,6%) responden. Karakteristik 

responden berdasarkan status partus mayoritas responden berstatus multipara yakni 

sebanyak 13 (38,2 %) responden. Kemudian karakteristik responden berdasarkan 

status abortus mayoritas responden berstatus tidak pernah abortus yakni sebanyak 

25 (73,5 %) responden. Pada pasien bukan KPD berdasarkan status gravida 

mayoritas berstatus multigravida yakni sebanyak 28 (82,4 %) responden. 

Karakteristik responden berdasarkan status partus mayoritas responden berstatus 

primipara dan multipara yakni sebanyak 13 (38,2 %) responden. Dan karakteristik 
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responden berdasarkan status abortus mayoritas responden berstatus tidak pernah 

abortus yakni sebanyak 20 (58,8 %) responden. 

Tabel 4.2 Berdasarkan Usia 

Variable penelitian 
KPD Bukan KPD 

N % N % 

Usia 

<20 tahun 4 11,8 0 0 

20-29 tahun 12 35,3 14 41,1 

30-39 tahun 16 47 18 53 

>40 tahun 2 5,9 2 5,9 

Sumber : Data Sekunder RSBS, 2019-2021 
 

Berdasarkan data di atas didapatkan bahwa pada pasien KPD, didapatkan 

umur pasien termuda 15 tahun sedangkan umur yang tertua 43 tahun dengan umur 

rata-rata pasien 29,1 tahun serta mayoritas pasien didapatkan berusia diantara 30 – 

39 tahun yakni sebanyak 16 (47 %) responden, Kemudian pada pasien bukan KPD, 

didapatkan umur pasien termuda 20 tahun sedangkan umur yang tertua 49 tahun 

dengan umur rata-rata pasien 31,9 tahun serta mayoritas pasien didapatkan berusia 

diantara 30 – 39 tahun yakni sebanyak 18 (53 %) responden, 

 

Tabel 4.3 Berdasarkan Pekerjaan 

Variable Penelitian 
KPD Bukan KPD 

N % N % 

Pekerjaan 

IRT 28 82,4 28 82,4 

PNS 2 5,9 3 8,8 

Honorer 3 8,8 3 8,8 

Wiraswasta 1 2,9 0 0 

Sumber : Data Sekunder RSBS, 2019-2021 
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Berdasarkan tabel 4.3. di atas didapatkan bahwa pada pasien KPD, 

mayoritas pasien bekerja sebagai ibu rumah tangga yakni sebanyak 28 (82,4 %) 

responden, Pada pasien bukan KPD juga mayoritas pasien bekerja sebagai ibu 

rumah tangga yakni sebanyak 28 (82,4 %) responden. 

 
Tabel 4.5. Profil Sebaran Darah Rutin 

 

Variabel penelitian 
KPD Bukan KPD 

N % N % 

Hemoglobin 

Tidak Anemia (>11) 16 47 23 67,6 
Anemia Ringan (10 – 11) 10 29,5 7 20,6 
Anemia Sedang (7 – 10) 8 23,5 4 11,8 

Anemia Berat (<7) 0 0 0 0 

Hematokrit Normal (> 33) 16 47 24 70,5 
Rendah (<33) 18 53 10 29,5 

Leukosit 
Leukopenia (<4) 0 0 0 0 
Normal (4 – 10) 14 41,1 15 44,1 

Leukositosis (>10) 20 58,9 19 55,9 

Trombosit 
Trombositopenia (<150) 1 2,9 0 0 

Normal (150 – 400) 32 94,2 31 91,2 
Trombositosis (>400) 1 2,9 3 8,8 

Limfosit 
Limfopenia (<14 %) 12 35,3 5 14,7 

Normal (14 % - 53,5 %) 22 64,7 29 85,3 
Limfositosis (> 53,5 %) 0 0 0 0 

Neutrofil 
Neutropenia (< 50 %) 0 0 0 0 

Normal (50 %  – 70 %) 5 14,7 6 17,6 
Neutrofilia (≥ 70 %) 29 85,3 28 82,4 

PLR Normal (< 117,14) 4 11,76 7 20,6 
Meningkat (≥ 117,14) 30 88,24 27 69,4 

NLR Normal (< 3,13) 6 17,6 8 23,5 
Meningkat (≥ 3,13) 28 82,4 26 76,5 

Sumber : Data Sekunder RSBS, 2019-2021 
 

Berdasarkan data di atas didapatkan bahwa pada pasien KPD, mayoritas 

pasien dari nilai hemoglobin berstatus tidak anemia yakni sebanyak 16 (47 %) 

dengan nilai rerata 10,92 mg/dL. Dari nilai hematokrit, mayoritas pasien berstatus 
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anemia yakni sebanyak 18 (53 %) dengan nilai rerata 34,3 %. Dari nilai leukosit, 

mayoritas pasien berstatus leukositosis yakni sebanyak 20 (58,9 %) dengan nilai 

rerata 12.289/uL. Dari nilai trombosit, mayoritas pasien berstatus normal yakni 

sebanyak 32 (94,2 %) dengan nilai rerata 271.882/uL. Dari nilai limfosit, mayoritas 

pasien didapatkan nilai normal yakni 22 (64,7 %) dengan nilai rerata 16,48 %. Dari 

nilai neutrophil, mayoritas pasien didapatkan neutrophil meningkat yakni 29 (85,3 

%) dengan nilai rerata 76,86 %. Dari nilai PLR, mayoritas pasien didapatkan PLR 

meningkat yakni 30 (88,24 %). Dari nilai NLR, mayoritas pasien didapatkan NLR 

> 3,13 yakni 28 (82,4%) dengan nilai rerata 5,87. 

Pasien bukan KPD, mayoritas pasien dari nilai hemoglobin berstatus tidak 

anemia yakni sebanyak 23 (67,6 %) dengan nilai rerata 11,9 mg/dL. Dari nilai 

hematokrit, mayoritas pasien berstatus tidak anemia yakni sebanyak 24 (70,5 %) 

dengan nilai rerata 36,5 %. Dari nilai leukosit, mayoritas pasien berstatus 

leukositosis yakni sebanyak 19 (55,9 %) dengan nilai rerata 11.276 /uL. Dari nilai 

trombosit, mayoritas pasien berstatus normal yakni sebanyak 31 (91,2 %) dengan 

nilai rerata 291.976 /uL. Dari nilai limfosit, mayoritas pasien didapatkan nilai 

normal yakni 29 (85,3 %) dengan nilai rerata 17,82 %. Dari nilai neutrophil, 

mayoritas pasien didapatkan neutrofilia yakni 28 (82,4 %) dengan nilai rerata 75,02 

%. Dari nilai PLR, mayoritas pasien didapatkan PLR meningkat yakni 27 (69,4 %). 

Dari nilai NLR, mayoritas pasien didapatkan NLR > 3,13 yakni 26 (76,5 %) dengan 

nilai rerata 4,81. 

2. Analisis Bivariat 
Analisis yang akan digunakan adalah analisis uji chi square. Analisis ini 

digunakan karena data yang disajikan berbentuk kategorik dan numerik. Hasil 

dari uji chi square disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.6. Hubungan Profil Darah Rutin dengan KPD 

Variabel penelitian 
KPD Bukan KPD Nilai	

P	N % N % 

Hemoglobin 

Tidak Anemia (>11) 16 47 23 67,6 

0.049	Anemia Ringan (10 – 11) 10 29,5 7 20,6 
Anemia Sedang (7 – 10) 8 23,5 4 11,8 

Anemia Berat (<7) 0 0 0 0 

Hematokrit Normal (> 33) 16 47 24 70,5 0.049	
Rendah (<33) 18 53 10 29,5 

Leukosit 
Leukopenia (<4) 0 0 0 0 

0,806	Normal (4 – 10) 14 41,1 15 44,1 
Leukositosis (>10) 20 58,9 19 55,9 

Trombosit 
Trombositopenia (<150) 1 2,9 0 0 

0,303	Normal (150 – 400) 32 94,2 31 91,2 
Trombositosis (>400) 1 2,9 3 8,8 

Limfosit 
Limfopenia (<14 %) 12 35,3 5 14,7 

0,086	Normal (14 % - 53,5 %) 22 64,7 29 85,3 
Limfositosis (> 53,5 %) 0 0 0 0 

Neutrofil 
Neutropenia (< 50 %) 0 0 0 0 

1,00	Normal (50 %  – 70 %) 5 14,7 6 17,6 
Neutrofilia (≥ 70 %) 29 85,3 28 82,4 

PLR Normal (< 117,14) 4 11,76 7 20,6 0,323	
Meningkat (≥ 117,14) 30 88,24 27 69,4 

NLR Normal (< 3,13) 6 17,6 8 23,5 0,549	
Meningkat (≥ 3,13) 28 82,4 26 76,5 

Sumber : Data Sekunder RSBS, 2019-2021 
 

Berdasarkan tabel 4.6. disajikan nilai P untuk setiap komponen profil darah 

rutin yang dibandingkan antara KPD dan bukan KPD. Dari data diatas 

diketahui bahwa hanya pada nilai hemoglobin dan hematokrit yang memiliki 

hubungan signifikan antara profil darah rutin dengan ketuban pecah dini. Hal 

tersebut karena nilai P untuk hemoglobin  dan hematokrit sebesar 0,049 yang 

lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu nilai p <0,05. 
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B. Pembahasan 

1. Pembahasan Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan nilai p untuk profil 

darah rutin hemoglobin dan hematokrit sebesar 0,049 yang lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 5 % (0.05), hal ini menunjukkan secara statistik terdapat 

hubungan yang signifikan antara profil darah rutin hemoglobin dan 

hematokrit dengan kejadian ketuban pecah dini. Sedangkan nilai p untuk 

nilai p untuk leukosit 0,806, nilai p untuk trombosit 0,303, nilai p untuk 

limfosit 0,086, nilai p untuk neutrofil 1,000 nilai p untuk PLR 0,383 dan 

nilai p untuk NLR 0,549 yang berarti nilainya lebih besar dari tingkat 

signifikansi 5 % (0.05), hal ini menunjukkan seacara statistik tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara profil darah rutin leukosit, trombosit, 

limfosit, neutrophil dan NLR dengan kejadian ketuban pecah dini. 

Berdasarkan data rekam medis, didapatkan bahwa dari riwayat 

kehamilan dan persalinan baik pada KPD maupun bukan KPD mayoritas 

adalah pasien multigravida, multipara dan tidak pernah abortus sebelumnya, 

dengan usia terbanyak yakni usia diantara 20-30 tahun, pekerjaan sebagai 

ibu rumah tangga dengan asuransi menggunakan BPJS PBI. Dari hasil 

pemeriksaan darah rutin juga didapatkan bahwa pada pasien KPD dari data 

didapatkan lebih banyak pasien yang anemia dibandingkan yang tidak 

anemia dilihat dari nilai hematokrit dan hemoglobinnya, sedangkan pada 

pasien bukan KPD pasien yang tidak anemia lebih banyak daripada yang 

anemia. Pada parameter infeksi profil darah rutin seperti leukosit, trombosit, 

limfosit, neutrophil, PLR dan NLR didapatkan hasil mayoritas leukositosis, 

neutrophil meningkat, NLR meningkat, dengan nilai trombosit, limfosit dan 

PLR normal. 

Peneliti melakukan pemeriksaan profil darah rutin pada ibu hamil 

dengan melihat rekam medik pasien yang terdiagnosis ketuban pecah dini 

dan juga rekam medik pasien yang tidak terdiagnosis keruban pecah dini 

serta mengumpulkan data mengenai riwayat kehamilan dan persalinan 

pasien, usia pasien, pekerjaan pasien, serta asuransi pasien. Setelah itu 
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masing masing variabel profil darah rutin dengan ketuban pecah dini 

dihubungkan dengan menggunakan analisis uji chi square untuk melihat 

adanya perbedaan hasil antara profil darah rutin pada pasien KPD dan bukan 

KPD. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada profil darah rutin 

hemoglobin dan hematokrit didapatkan ada hubungan yang signifikan 

terhadap kejadian ketuban pecah dini. Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al., (2018), bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara anemia yang didapatkan dari pemeriksaan 

hemoglobin dengan kejadian ketuban pecah dini, serta terdapat risiko yang 

lebih tinggi untuk terjadinya KPD pada pasien dengan anemia dibandingkan 

tidak anemia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian dari Mahjabeen et al., (2021) yang juga menunjukkan hasil 

terdapat hubungan yang signifikan antara anemia yang didapatkan dari 

pemeriksaan hemoglobin dengan kejadian ketuban pecah dini. Hal ini 

dijelaskan sebab anemia pada ibu hamil dapat mempengaruhi sistem imun 

tubuh. Anemia, yang ditandai dengan penurunan hematokrit dapat 

menyebabkan perubahan dari regulasi sistem imun termasuk sel T dan sel 

B. Sebagai hasilnya, aktivitas fagositosis dan bakterisidal dapat menjadi 

turun, sehingga dapat memudahkan terjadinya infeksi. Akibatnya, apabila 

terjadinya infeksi dapat menyebabkan peningkatan kemungkinan terkena 

ketuban pecah dini, akibat dari adanya pelepasan sitokin dicairan ketuban 

dan selaput ketuban, sehingga menyebabkan mudahnya selaput ketuban 

untuk pecah. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Pramita et al., 

(2017) yang menunjukkan bahwa kejadian KPD dan anemia berdasarkan 

hasil uji chi square menunjukkan nilai signifikansi 0,036 dengan OR = 

2,524 yang berarti ada hubungan anemia dalam kehamilan terhadap 

kejadian ketuban pecah dini dengan ibu hamil dengan anemia mempunyai 

risiko 2,524 kali lebih besar untuk mengalami ketuban pecah dini. Selain 

itu, Utami & Elytasari (2020), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 
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antara anemia dengan kejadian Ketuban Pecah Dini berdasarkan hasil uji 

statistik Chi square nilai p value sebesar 0,010 < taraf signifikansi (0,05) 

maka H0 ditolak, dan diperoleh nilai OR sebesar 5,250 yang berarti 

kelompok ibu dengan status anemia memiliki peluang 5,250 kali lebih besar 

untuk terjadi ketuban pecah dini dibandingkan dengan kelompok ibu yang 

tidak memiliki status anemia. Kemudian Usman (2017), juga menyatakan 

terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian ketuban pecah dini 

dimana berdasarkan uji statistik didapatkan nilai P 0,040 serta nilai OR 

3,541 yang artinya ibu hamil dengan anemia berpeluang 3,541 kali lebih 

besar untuk mengalami ketuban pecah dini. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan teori yang menyatakan bahwa anemia pada ibu hamil akan 

mempengaruhi system imun tubuh sehingga kan mudah terjadi infeksi dan 

bila infeksi terjadi di selaput ketuban maka berpengaruh pada proses 

kolagenolitik dan berisiko untuk terjadinya ruptur ketuban (Cunningham, 

2014). 

Asupan makanan adalah kebiasaan seseorang dalam mengonsumsi 

jumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi dalam 

waktu yang cukup lama. Terjadinya anemia pada ibu hamil sangat 

berpengaruh terhadap pola makan. Anemia pada kehamilan penyebab 

paling umumnya adalah kekurangan zat besi (Darmawansyih,2017), tetapi 

defisiensi nutrisi lainnya juga berkontribusi seperti asam folat. Asam folat 

ditemukan pada makanan seperti sayuran berdaun hijau, buah-buahan, 

kacang-kacangan dan biji-bijian. 

Allah Swt. berfirmann dalam Q.S Abasa (80):24-28 berkaitan 

dengan sumber zat gizi dari biji-bijian adalah sebagai berikut: 

اَنْتَبنَْأَف ) ٢٦ ( ا Ïقشَ ضَرْلأا اَنقَْقشَ َّمُث ) ٢٥ ( اÏبصَ ءَامَلْا اَنبَْبصَ اَّنَأ ) ٢٤ ( ھِمِاَعطَ ىَلِإ نُاسَنْلإا رِظُنَْیلَْف  
٢٨ ٢٧)  اًبضَْقوَ اًبَنعِوَ ( اÏبحَ اھَیِف  

Terjemahnya : 

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 
Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit), 
kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, Lalu kami 



 

55 
 

tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran.” (Q.S 
Abasa (80):24-28) 

 
Menurut tafsir Al-Mishbah sesungguhnya kami benar-benar telah 

mencurahkan air (dari langit). Lalu: sesungguhnya telah aku turunkan 

bantuan dari langit. Allah Ta’Ala: kemudian kami belah bumi dengan 

tumbuhtumbuhan. Dan Allah berfirman: lalu kami tumbuhkan biji-bijian 

dibumi itu.yaitu biji tanaman dan semuanya itu tidak dikeluarkan dari bumi 

dari biji-bijian seperti biji gandum dan lainnya yang seperti itu. dan Allah 

berfirman : (Anggur),lalu: dimuliakan anggur (dan sayur-sayuran) yaitu 

dengan sayur : buah kurma dan orang makkah menanamkannya tumbuhan 

pohon. Karena Allah telah memberikan kecukupan makanan sehingga 

manusia terhindar dari rasa lapar dan menganugerahkan perasaan aman dan 

tenteram, maka seyogyanya manusia beribadah kepada Allah Swt. demikian 

tugas manusia sebagai hamba Allah. kegiatan beribadah secara luas 

melibatkan aktivitas jasmani, nafsani, dan rohani dan aktifitas fisik, mental 

dan spiritual, yang semuanya itu memerlukan energi yang didapatkan dari 

makanan dan minuman. 

Berdasarkan hasil analisa statistik pada profil darah rutin leukosit, 

tidak didapatkan adanya hubungan yang signifikan terhadap kejadian 

ketuban pecah dini dengan nilai p yakni 0,372. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Karo et al., (2019) di RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara jumlah leukosit yang berlebih dengan kejadian ketuban 

pecah dini setelah dilakukan uji nalisis dengan uji Chi-Square dan didapatkan 

nilai p = 0,680 (p>0,05). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan 

Herlinadiyaningsih (2018), yang menyatakan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kadar leukosit dengan kejadian Ketuban Pecah Dini di 

ruang Cempaka BLUD Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus Palangka Raya 

berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji Chi Square didapatkan p-

value 0,000, yang berarti ˂ 0,05. Penelitian tersebut menggunakan sampel 

sebanyak 202 dimana 71 diantaranya mengalami KPD dengan leukositosis. 
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Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyebab leukositosis pada wanita 

hamil antara lain infeksi virus, infeksi bakteri, dan infeksi protozoa. Infeksi 

merupakan salah satu faktor predisposisi KPD yang menyebabkan 

terjadinya biomekanik pada selaput ketuban dalam bentuk preteolitik sel 

sehingga memudahkan ketuban pecah. Demikian juga pada Margono et al., 

(2021) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna bermakna 

antara KPD dengan peningkatan kadar leukosit dengan nilai p 0,036 yang 

berarti ˂ 0,05. 

Penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara 

profil darah rutin leukosit dengan kejadian ketuban pecah dini. Namun, pada 

penelitian ini ibu hamil yang terdiagnosis KPD disertai leukositosis adalah 

sebanyak 20 dari 34 sampel karena berdasarkan teori dapat dijelaskan 

bahwa peningkatan leukosit di dalam darah dapat menunjukkan adanya 

infeksi. Apabila terjadi infeksi maka akan menyebabkan proses biomekanik 

pada selaput ketuban dalam bentuk proteolitik sehingga akan membuat 

selaput ketuban mudah pecah (Cunningham, 2014). Apabila terjafi infeksi 

maka bakteri dapat menyebar ke rahim dan cairan ketuban yang kemudian 

mengeluarkan enzim yang dapat mendegradasi matriks ekstraseluler dan 

secara signifikan mengurangi kekuatan tarik dan elastisitas membran 

ketuban (Negara et al., 2017). 

Hasil penelitian ini juga didapatkan hasil yang tidak signifikan antara 

profil darah rutin trombosit dengan kejadian ketuban pecah dini. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumar  et al., (2020) yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai 

trombosit pada pasien ketuban pecah dini dibandingkan dengan kontrol, dari 

penelitian tersebut didapatkan nilai rerata trombosit untuk KPD adalah 

sebesar 224,2 x 103 / mm3 dibandingkan dengan nilai rerata trombosit untuk 

kontrol sebesar 232 x 103 / mm3 dengan p-value 0,3. Hal ini dapat dijelaskan 

karena kehamilan merupakan keadaan hiperkoagulasi, dimana trombosit 

bertugas menjaga keseimbangan antara protrombotik dan perkembangan 

plasenta, sehingga trombosit akan menyesuaikan dengan menambah 
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volume dari trombosit serta menambah sintesis dari trombosit. Hal ini dapat 

menambah jumlah trombosit akan tetapi tidak akan meningkat terlalu tinggi 

hingga terjadi trombositosis. Namun penelitian ini berlawanan Ibrahim & 

Ahmed (2020), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara hitung jumlah trombosit dengan kejadian ketuban pecah dini dengan 

nilai signifikansi p = 0, 001. Hal ini dapat dijelaskan karena pada kasus KPD 

biasanya terjadi thrombosis reaktif yang terjadi secara sekunder pada 

kondisi medis ataupun pembedahan. Penyebab paling umum KPD di antara 

beberapa mekanisme yang mungkin adalah infeksi intrauterine atau genital. 

Dalam kasus infeksi intra-amniotik, sitokin diproduksi di dalam rahim dan 

kemudian mencapai sirkulasi ibu. Produksi sitokin yang berlebihan, seperti 

IL-4, IL-6 dan Tumor Necrosis Factor, yang mempengaruhi karakteristik 

trombosit dengan mengganggu megakariopoiesis dan pelepasan selanjutnya 

dari sebagian besar trombosit muda dari sumsum tulang. Penting untuk 

dicatat bahwa infeksi atau peradangan di tempat yang jauh dari saluran 

genital wanita juga dapat berkontribusi pada terjadinya KPD karena 

peningkatan kadar sitokin proinflamasi yang bersirkulasi dan trombosit 

muda (Ibrahim & Ahmed, 2020). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan limfosit didapatkan hasil tidak 

signifikan secara statistik yang mana hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Rahmaniar  et al., (2018) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan secara statistik antara limfosit dengan kejadian ketuban 

pecah dini, namun hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kim  et al., (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan secara statistik antara limfosit dengan kejadian ketuban pecah 

dini. Hal ini dapat dijelaskan karena pada infeksi yang bersifat akut, 

pertahanan tubuh yang digunakan pertama kali adalah pertahanan tubuh non 

spesifik. Apabila dengan pertahanan tubuh non spesifik tidak tertangani 

maka akan digunakan pertahanan tubuh spesifik, sehingga pada infeksi yang 

bersifat akut jarang terjadi limfositosis. 
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Berdasarkan uji analisis statistik pemeriksaan profil darah rutin 

neutrofil dan NLR dengan kejadian ketuban pecah dini didapatkan hasil 

yang tidak signifikan dengan nilai p pada neutrofil 1,00 dan NLR 0,549 

yang berarti < 0,05. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Zakirah et al., 

(2020), yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara 

neutrofil dengan kejadian KPD dengan nilai p 0,975. Berdasarkan penelitian 

Zhan et al., (2018), menyatakan bahwa kombinasi antara nilai WBC dan 

neutrofil secara signifikan dapat memprediksi terjadinya KPD dengan 

sensitivitas 73% dan spesifisitas 81%.  Sedangkan NLR pada penelitian 

Dundar et al., (2017) yang menyatakan bahwa NLR tidak memiliki 

hubungan yang signifikan untuk mendeteksi kejadian KPD dengan nilai p 

0,17 yang berarti 0,05. Menurut penelitian Lee et al., (2021), NLR dengan 

nilai p 0,001 menggunakan kruskal-wallis test dan nilai p 0,000019 dengan 

uji Spearman digunakan sebagai penanda inflamasi pada Acute Histologic 

Chorioamnionitis (Acute-HCA) yang secara signifikan nilainya akan 

meningkat sebelum terjadinya KPD. 

Berdasarkan penelitian Toprak et al.,(2017), menyatakan bahwa 

jumlah neutrofil secara signifikan akan meningkat pada pasien dengan KPD 

prematur dibandingkan dengan pasien kontrol dengan nilai p <0,001 

berdasarkan uji Mann Whitney. Hal tersebut karena pada kondisi inflamasi 

sistemik, neutrofil akan berdiferensiasi sebagai respon imun sehingga 

jumlahnya akan meningkat sedangkan jumlah limfosit menurun. Jumlah 

NLR cenderung akan berubah pada penyakit inflamasi sistemik. Dan dapat 

dijadikan nilai prognostik dan prediktif pada kanker seperti kanker 

kolorektal, kanker paru-paru, dan karsinoma hepatoseluler. NLR juga secara 

signifikan akan berubah pada kondisi kehamilan seperti preeklamsia. Nilai 

NLR juga berubah pada kondisi diabetes gestasional, kolestasis 

intrahepatik, hiperemesis gravidarum, dan apendisitis pada kehamilan. 

Berdasarkan uji analisis statistik pemeriksaan profil darah rutin PLR 

dengan kejadian ketuban pecah dini didapatkan hasil yang tidak signifikan 

secara statistik yang mana penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
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dilakukan Ozel  et al., (2019), yang mana didapatkan hasil rerata PLR pada 

pasien KPD adalah sebesar 149,5 dibandingkan dengan pasien kontrol 

sebesar 131,3 dengan nilai p = 0,4 sehingga disimpulkan tidak didapatkan 

hubungan yang signifikan secara statistic antara PLR dengan KPD. Akan 

tetapi, hasil dari penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian dari 

Sharami et al., (2021) , yang mana didapatkan hasil rerata PLR pada pasien 

KPD adalah sebesar 265,5 dibandingkan dengan pasien kontrol sebesar 

226,3 dengan nilai p = 0,0001 sehingga disimpulkan didapatkan hubungan 

yang signifikan secara statistik antara PLR dengan KPD. Hal ini dapat 

dijelaskan sebab aktivasi trombosit telah sejak lama diperhatikan dalam 

patofisiologi pada kasus infeksi, inflamasi serta keganasan, sehingga 

mengakibatkan nilai PLR dapat meningkat. Peningkatan nilai PLR secara 

signifikan terkait dengan risiko terjadinya KPD. Inflamasi yang terjadi akan 

membuat megakariosit sehingga terjadi trombositosis. Sedangkan, jumlah 

limfosit menurun karena proses apoptosis. Hingga saat ini, nilai PLR belum 

dapat dijadikan pendetesi KPD prematur. Nilai PLR biasanya digunakan 

untuk menunjukkan prognosis dari kondisi lain seperti penyakit keganasan, 

penyakit arteri coroner, sepsis, dan kanker payudara (Sharami et al., 2021). 

Penelitian ini tidak didapatkan hubungan yang signifikan antara 

profil darah rutin leukosit, trombosit, limfosit, NLR, dan PLR dengan 

ketuban pecah dini yang kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor lain 

seperti pada penelitian Maryuni & Kurniasih (2017),  umur merupakan salah 

satu faktor risiko dari terjadinya KPD. Dalam Islam batasan usia pernikahan 

disebut baligh yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan 

seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-

laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, 

yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Sehingga untuk 

merencanakan suatu kehamilan pasangan suami istri dengan usia muda 

dibawah 20 tahun harus melakukan musyawarah tentang kapan, berapa 

jumlah serta jarak anak, keputusan yang diambil adalah keputusan bersama 

bukan keputusan suami sepihak meskipun suami sebagai kepala rumah 
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tangga serta memiliki hak untuk menentukan berapa jumlah anak yang 

diinginkan. 

يِْنسِحْمُلْا 	 ُّبحُِی 	 َّٰ̆ 	 َّنِا 	 اوُْنسِحَْاوَ 	 ةِكَُلھَّْتلا 	 ىَلِا 	 مْكُیْدِیَْاِب 	 اوُْقلُْت 	 لاَوَ 	 ِّٰ̆ 	 لِیِْبسَ 	 يِْف 	 اوُْقفِنَْاوَ  
 

Terjemahnya : 

”Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 
berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang 
yang berbuat baik.”(QS. Al-Baqarah (2):195). 

 

Ayat tersebut menyampaikan bahwa islam juga membolehkan 

pasanngan yang ingin menunda kehamilan dikarenakan alasan medis 

misalnya pada ibu yang berumur < 20 tahun memiliki kondisi uterus yang 

belum matang untuk melahirkan sehingga akan berisiko mengalami KPD. 

Ibu yang berumur > 35 tahun tergolong terlalu tua untuk melahirkan 

dikarenakan uterus yang fungsi dari jaringannya sudah menurun bagi 

plasenta untuk berimplantasi. Kondisi ini akan cenderung memudahkan 

terjadinya placenta previa atau placenta tidak berimplantasi pada tempatnya. 

Selain itu, kapasitas panggul dan ototnya juga sudah menurun fungsinya 

sehingga dapat menimbulkan komplikasi seperti perdarahan. Demikian juga 

pada fungsi hormon ibu dengan usia > 35 tahun sudah tidak optimal 

sehingga risiko terjadinya keguguran, ketuban pecah dini, dan kematian 

janin dalam rahim juga meningkat. Selain itu, paritas juga kemungkinan 

menjadi faktor risiko dari KPD. Hal ini karena berdasarkan teori bahwa ibu 

yang telah melahirkan lebih dari dua kali memiliki uterus yang sudah lemah 

sehingga harus lebih berhati-hati. Multiparitas menjadi salah satu penyebab 

umum terjadinya KPD, hal ini disebabkan pada wanita yang multiparitas 

sering dijumpai inkompetensi serviks sehingga tidak memiliki ketahanan 

akan infeksi untuk selaput ketuban. 

Pendidikan pada ibu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya 

KPD dan mempengaruhi angka mortalitas maternal. Tingkat pendidikan 

akan mempengaruhi kesadaran akan kesehatan kehamilannya dengan rutin 
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melakukan ANC, memelihara gizinya, serta mampu mendeteksi secara dini 

tanda bahaya kehamilan.  Kewajiban menuntut ilmu ini juga telah dijelaskan 

oleh Rasulullah Saw melalui sebuah hadist, dimana Rasulullah Saw 

bersadba : 

ةٍمَلِسْمُوَ مٍلِسْمُ لِّكُ ىَلعٌَ ةضَیْرَِف مِلْعِلْا بَُلطَ  

Arti : 
“mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki laki maupun 
perempuan" (HR. Ibnu Majah). 

Ibu dengan pendidikan tinggi Ketika terkeda KPD akan segara datang 

ke pelayanan kesehatan karena mengetahui bahwa kondisi tersebut akan 

mempengaruhi kondisi bayinya dan petugas kesehatan akan lebih mudah 

membertahui untuk mengantisipasi risiko tinggi dan komplikasinya. 

Selain itu juga ada faktor nutrisi, kekurangan gizi akan mengakibatkan 

gangguan dan struktur kolagen yang juga akan mengakibatkan pecahnya 

selaput ketuban. Kekurangan mikronutrien seperti Vitamin C yang 

merupakan kofaktor dari pembentukan kolagen akan membuat struktur 

kolagen terbentuk secara tidak sempurna hal ini karena vitamin C memiliki 

peran untuk mensintesis dan mendegradasi kolagen untuk memelihara 

elastisitas selaput ketuban. Apabila terjadi defesiensi vitamin C selama 

kehamilan maka akan menyebabkan ketuban pecah dini. Vitamin C adalah 

suatu kofaktor untuk lysyl hidroksilase, enzim penting yang terlibat dalam 

sintesis kolagen, dan defisiensi vitamin C mempengaruhi produski matrik 

ekstraseluler, penelitian epidemiologi dan intervensi gizi tidak menetapkan 

bahwa vitamin C mempengaruhi risiko PPROM sebagai akibat langsung 

dari konten mtrik ekstaseluler dari membran janin. Namun, penelitian dari 

membran PROM mengungkapkan suatu pengurangan asam askorbat dan 

konsentrasi kolagen pada pecah ketuban preterm dibandingkan dengan 

membran waktu persalinan normal (Negara et al., 2017). 

Merokok diketahui menjadi dalah satu faktor resiko ketuban pecah 

dini preterm. Pada suatu penelitian, merokok lebih dari 10 batang perhari 

meningkatkan KPD preterm kurang dari 28 minggu (England et al., 2013). 
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Mekanisme rokok menyebabkan KPD preterm dikaitkan dengan 

peningkatan apoptosis dan stres oksidatif pada selaput ketuban (Lannon, 

2014). Stress oksidatif yang disebabkan oleh adanya Reactive Oxygen 

Species dalam tubuh yang bisa merubah kekuatan dan elastisitas dari 

kolagen pada membran janin dan mengarah kepada PPROM. Beberapa 

penelitian mengatakan terdapat hubungan antara ibu perokok dengan 

kejadian Ketuban pecah dini (Negara et al., 2017). Apabila kadar dari 

Reactive Oxygen Species sangat tinggi di dalam tubuh dapat menyebabkan 

krusakan kolagen pada membrane korioamniotik sehingga dapat terjadi 

robekan pada membrane tersebut, peningkatan ROS juga akan memicu 

stress oksidatif yang mempengaruhi  kekuatan dan elastisitas dari  kolagen 

pada membran janin sehingga menyebabkan ketuban pecah dini 

(Hassanzadeh et al., 2016). 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan seperti 

kurangnya ketersediaan data dalam rekam medik. Keterbatasan lain dari 

penelitian ini adalah banyak faktor yang dapat mempengaruhi ketuban pecah dini 

tapi tidak dilakukan penilaian dalam penelitian ini yang kemungkinan dapat 

mempengaruhi hasil dari penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Hubungan Profil Darah 

Rutin dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Batara Siang Pangkep 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan yang bermakna antara hemoglobin dengan 

kejadian ketuban pecah dini. 

2. Terdapat hubungan yang bermakna antara hematokrit dengan 

kejadian ketuban pecah dini. 

3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara leukosit dengan 

kejadian ketuban pecah dini. 

4. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara trombosit dengan 

kejadian ketuban pecah dini. 

5. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara limfosit dengan 

kejadian ketuban pecah dini. 

6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara neutrofil dengan 

kejadian ketuban pecah dini. 

7. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara PLR dengan 

kejadian ketuban pecah dini. 

8. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara NLR dengan 

kejadian ketuban pecah dini. 

B. Saran 

Saran yang diajukan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pihak Rumah Sakit 

Diharapkan pihak Rumah Sakit untuk meningkatkan sistem 

pencatatan dalam rekam medik pasien dengan menuliskan secara 

lengkap isi rekam medik yang berkaitan dengan pasien. Dengan tujuan 
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agar memudahkan peneliti lain kedepannya dalam melakukan 

penelitian melalui rekam medik. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan profil 

darah rutin dengan kejadian ketuban pecah dini dengan memperhatikan 

variabel lain yang menjadi faktor terjadinya ketuban pecah dini 

sehingga didapatkan keterikatan langsung antara profil darah rutin 

dengan ketuban pecah dini. 

 
  



 

65 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

ACOG Committe on Practice Bulletins-Obstetric. ACOG practice bulletin no. 188: 
“Premature rupture of membranes”. Obstetrics & Gynecology, 131(1): (2018). 
e1-e14. 

Addisu, D., Melkie, A., Biru, S. “Prevalence of Preterm Premature Rupture of 
Membrane and Its Associated Factors among Pregnant Women Admitted in 
Debre Tabor General Hospital, North West Ethiopia: Institutional-Based 
Cross-Sectional Study”. Hindawi. Obstetrics and Gynecology International. 
(2020) 

Adhikari S, Tanira S, Sultana A, Wazed F, Chowdhury SB. “Fetal Outcome in 
Premature Rupture of Membrane – A Study Conducted in a Tertiary Level 
Hospital in Bangladesh”. Mediscope The Journal of GMP. 2020 ; 7 (2) : 108 
– 112. 

Ahmed, MH, Ghatge, MS, & Safo, MK. “Hemoglobin: Struktur, Fungsi dan 
Alostery”. Sub-seluler biokimia , 94 (2020) , 345-382. 

Allen, L. H. “Biological mechanisms that might underlie iron’s effects on fetal 
growth and preterm birth”. Journal of Nutrition, 131(2) (2001) 581S-589S. 

Amalia A., Agustyas Tjiptaningrum. “Diagnosis dan Tatalaksana Anemia 
Defisiensi Besi”. Bagian Patologi Klinik Fk Unlam. Majority. Volume 5 I 
Nomor 5, 2016 

Areia A.L., Moura P. Amniotic Membrane in Health and Disease: An Obstetrical 
Perspective. In: Mamede A., Botelho M. (eds) Amniotic Membrane. Springer, 
Dordrecht, 2015 

Assefa, N. E., Berhe, H., Girma, F., Berhe, K., Berhe, Y. Z., Gebreheat, G., Werid, 
W. M., Berhe, A., Rufae, H. B., & Welu, G. “Risk factors of premature rupture 
of membranes in public hospitals at Mekele city, Tigray, a case control study”. 
Research Article BMC Pregnancy and Childbirth (2018) 18:386 

Ayu, I.W., Febrianti, M., Octaviani, A. “Faktor yang Berhubungan Terhadap 
Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah I Makassar Tahun 
2019.” Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia. Vol 3, No.1 (2019) 

Balciuniene, G., Budre, G.K., Gulbiniene, V., Irena Dumalakiene, I., Viliene, R., 
Pilypiene, I., Drasutiene, G.S., Ramasauskaite, D. “Neutrophil–lymphocyte 
ratio for the prediction of histological chorioamnionitis in cases of preterm 
premature rupture of membranes: a case-control study”. BMC Pregnancy and 
Childbirth (2021) 21:656 



 

66 
 

Beckman, C. R. B., Ling, F. W., Barzansky, B. M., Herbet, W. N. P., Laube, D. W., 
Smith, R. P. Obstetrics & Gynecology 6th Edition. Philladelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins, 2010 

Blumenfeld Y. J., Lee H. C, Gould J. B., Langen E. S., Jafari A.. El-Sayed Y. Y. 
“The Effect of Preterm Premature Rupture of Membranes on Neonatal 
Mortality Rates”. Obstetrics & Gynecology. 116(6): (2010) 1381-1386 

Caughey, A. B., Robinson, J. N., & Norwitz, E. R. “Contemporary diagnosis and 
management of preterm premature rupture of membranes”. Reviews in 
obstetrics & gynecology, 1(1), (2008) 11–22. 

Chaparro CM, Suchdev PS. Anemia Epidemiology, Patophysiology, and Etiology 
in Low and Middle Income Countries. (2019) : 8 .1450(1): 15-31. 

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap, L., & 
Wenstrom, K. D. “Williams Obstetrics 24th Edition”. New York: The 
McGraw-Hill Companies, 2014 

Dayal S, Hong PL. “Premature Rupture Of Membranes”. StatPearls Publishing, 
2020. 

Darmawansyih. “Hubungan Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe Terhadap Kejadian 
Anemia Pada Ibu Hamil Di Kecamatan Patallassang Kabupaten Gowa Tahun 
2016”. Alami Journal. Vol. 1 No. 1, (2017) hal: 51-59 

Depkes RI.  Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Depkes RI, 2012. 

Dewi, R.S., Apriyanti, F., Harmia, E. “Hubungan Paritas dan Anemia dengan 
Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Bangkinang Tahun 2018”. Jurnal 
Kesehatan Tambusai. Vol.1 No.2, (2020). 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 202. Makassar : Dinkes Sulsel, 2021 

Dorland. Kamus Kedokteran Dorland, Alih Bahasa : Retna Nearly Elsaria. Jakarta 
: ECG. 2012 

Dundar B, Cakmak BD, Ozgen G, Tasgoz FN. “Platelet Indices in Preterm 
Premature Rupture of Membranes and Their Relation With Adverse Neonatal 
Outcomes : Plateket Indices in PPROM”. Journal of Obstetrics and 
Gynaecology Research. (2017) : 44(1). 

Ekmekci E , Gencdal S. “Umbilical Cord Prolapse In Case of Preterm Premature 
Rupture of Membranes : When to be More Cautious ?”. Adiyaman Universitesi 
Saglik Bilimleri Dergisi. 2018; 24(2) :948 – 956. 

Elbohoty SB, Elshwaikh S, Harras H, Elsokary A. Value of Neutrophil 



 

67 
 

Lymphocytic Ratio and Platelet Lymphocytic Ratio in Premature Rupture of 
Membranes for Detection of Subclinical Chorioamnionitis. World Journal of 
Gynecology and Women’s Health.  (2020) : 3(3). 

England, M., Benjamin, A., & Abenhaim, H. “Increased Risk of Preterm Premature 
Rupture of Membranes at Early Gestational Ages among Maternal Cigarette 
Smokers”. American Journal of Perinatology. 30(10): (2013) h:821–826. 

Faatih Mukhlissul., Kambang S., Ida S., Ratih RP.,Frans D., Ully A.N. 
“Penggunaan  Alat  Pengukur  Hemoglobin  di  Puskesmas,  Polindes  dan 
Pustu”. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 1, 
No. 1, (2017). 

Farid Y, Bowman NS, Lecat P. “Biochemistry, Hemoglobin Synthesis”. StatPearls 
Publishing, 2021. 

Gandasoebrata, R. “Penuntun Laboratorium Klinik”. Jakarta: Dian Rakyat. 2010 

Guyton, A.C., Hall, J. E. “Buku ajar fisiologi kedokteran”. edisi 12. Jakarta: EGC, 
2011 

Hackenhaar, A. A., Albernaz, E. P., Fonseca, T. M. V. da. “Preterm premature 
rupture of the fetal membranes: association with sociodemographic factors and 
maternal genitourinary infections”. Jornal de Pediatria, 90(2) (2014). h: 197–
202. 

Hassanzadeh, A., Paknahad, Z., & Khoigani, M. "The relationship between macro- 
and micro-nutrients intake and risk of preterm premature rupture of 
membranes in pregnant women of Isfahan". Advanced Biomedical Research 
5, no. 1 (2016): h. 155. 

Herlinadiyaningsih., Utami, D. “Hubungan Kadar Leukosit terhadap Kejadian 
Ketuban Pecah Dini di BLUD Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus Palangka Raya 
Tahun 2018”. Avicenna Journal of Health Research. Vol 1 No 2. (2018) h:27 
– 37. 

Huda, Nurul. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketuban Pecah Dini di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta. Surakarta”. Skripsi.  : Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013. 

Ibrahim, S.A, Farag, A.M. Study of Platelet Volume an Platelet Count Changes 
during Pr.egnancy as a Marker for Prediction of Preterm Premature Rupture 
of Membrane. Med J. Cairo Univ. 88 (2) (2020) h.: 567 – 571. 

Ihsanul. Y., Palancoi, N.A., Nurdin, A. “Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC 
Dengan Onset Perdarahan Postpartum Di Rsud Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 
Tahun 2018”.  Alami Journal. Vol 4 No 2, (2020) hal 10 – 17. 



 

68 
 

Jamal, M., & Biswas, R.K. “Prelabour Rupture of Membrane : Maternal and Foetal 
Outcomes”. Chattogram Maa-O-Shishu Hospital Medical College Journal. 
Department of Obstetrics and Gynaecology. 19(2), (2020) 23–27. 

Karo, I. L. K., Ngo, N. F., Yadi. “Hubungan Leukositosis dan Bakteriuria dengan 
Ketuban Pecah Dini di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda”. Jurnal 
Kebidanan Mutiara Mahakam. Vol 7 No 20 (2019) h;92-98. 

Karkata, I.M.K. Ketuban Pecah Dini.  “Panduan Praktek Klinis SMF Obstetri dan 
Ginekologi FK Unud / RS Sanglah Denpasar”. Bagian/SMF Obstetri dan 
Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah. 
Denpasar. (2015). h.54-60. 

Kementerian Kesehatan RI., Riset Kesehatan Dasar: RISKESDAS. “Profil 
Kesehatan Indonesia”. Jakarta: Balitbang Kemenkes RI; 2018. 

Kementerian Kesehatan RI. “Buku Ajar Kesehatan Ibu dan Anak”. Jakarta: Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan; 2014. 

Kementerian Agama RI. "Tafsir Ilmi: Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-
Qur’an dan Sains". Jakarta: Kemenag RI, 2012. 

Kharismawati, Pane, A.P. Hubungan Usia Kehamilan dan Kadar Hemoglobin pada 
Penderita Ketuban Pecah Dini di RSU Sylviani Binjai Tahun 2019. Ibnu Sina: 
Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam 
Sumatera Utara 20 (1), (2021) 

Kiswari, R. Hematologi dan Transfusi. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2014 

Kumari U, Choudhary K, Mital P  et al., “To Evaluate Maternal Platelet Indices in 
Preterm Premature Rupture of Membranes and Their Relation with Adverse 
Neonatal Outcome”. Scholars International Journal of Obstetrics and 
Gynecology. 2020 ; 3(3) : 98-105 

Lannon, S. M. R., Vanderhoeven, J. P., Eschenbach, D. A., Gravett, M. G., Waldorf, 
K. M. A. “Synergy and Interactions Among Biological Pathways Leading to 
Preterm Premature Rupture of Membranes”. Reproductive Sciences, 21(10): 
(2014). 1215–1227. 

Lee, J.H., Park, C.W., Moon, K.V, Park, J.S., Jun, J.K. “Neutrophil to Lymphocyte 
Ratio in Maternal Blood A Clue to Suspect Amnionitis”. Journal Clinical 
Medicine. (2021) 10;2763 

Lone, F., Qureshi, R., & Emmanuel, F. “Maternal anaemia and its impact on 
perinatal outcome in a tertiary care hospital in Pakistan”. Eastern 
Mediterranean Health Journal, 10(6), (2004). 801-807. 

Longo, D. L., Kasper, D. L., Jameson, J. L, Fauci, A. S., Loscalzo, J., Hauser S. 



 

69 
 

Harrison's Principles Of Internal Medicine, 18th ed. New York: McGrawHill; 
2011: 1901 

Mahjabeen, N., Nasreen, S.Z.A., Shahreen, S. “The Prevalence of Premature 
Rupture of Membranes (PROM) in Anemic and Non-anemic Pregnant Women 
at a Tertiary Level Hospital”. European Journal of Medical and Health 
Sciences  Vol. 3 Issues 4 (2021) 

Maryuni & Kurniasih D. “Risk Factors of Premature Rupture of Membrane”. 
Kesmas: National Public Health Journal. 11 (3): (2017) p;133-137 

Manuaba, I. A. C., Manuaba. I. B. G. F., Manuaba, I. B. G. “Ilmu kebidanan”, 
penyakit kandungan dan KB untuk pendidikan bidan Edisi 2. Jakarta : EGC, 
2010 

Murray, Robert K., Peter L., Mallow J., Peter A., & Margaret L. R., Joe V. 2015. 
“Harper’s Ilustrated Biochemistry”. 30 ed. New York: The McGraw-Hill 
Education 

Nairz M, Weiss G. “Iron in Infection and Immunity”. Molecular Aspects of 
Medicine, 75 (2020): 100864. 

Nakubulwa, S., Kaye, D. K., Bwanga, F., Tumwesigye, N. M., Mirembe, F. M. 
“Genital infections and risk of premature rupture of membranes in Mulago 
Hospital, Uganda: a case control study”. BMC Research Notes, 8(1) (2015) 
h:221-229 

Natsir, F., Rismayana., Wahyuntari, E. “Hubungan Paritas Dan Anemia Dengan 
Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) Pada Ibu Bersalin Di RSUD 
Panembahan Senopati Bantul”. The Indonesian Journal of Health Promotion 
1(2) (2019) h:222-224 

Negara, K. S., Mulyana, R. S., & Pangkahila, E. S. Buku Ajar Ketuban Pecah Dini. 
Denpasar: Fakultas Kedokteran UNUD, 2017. 

Norwitz, E, John. S.. “At A Glance Obstetri & Ginekologi”. Terjemahan Oleh: Diba 
A. Eriangga, Jakarta, Indonesia, hal 114-115, 2008 

Notoatmodjo S. “Metodologi Penelitian Kesehatan”. Jakarta: Rineka Cipta, 2012 

Oktaviani I., Linda Makalew, Sesca D Solang. “Profil Haemoglobin Pada Ibu 
Hamil Dilihat Dari Beberapa Faktor Pendukung”. Jurnal Ilmiah Bidan 4(1) 
(2016) h:2339-1731 

Ozel A, Davutoglu EA, Yurtkal A, Madazli R. “How do platelet-to-lymphocyte 
ratio and neutrophil-to- lymphocyte ratio change in women with preterm 
premature rupture of membranes, and threaten preterm labour?” J Obstet 
Gynaecol. 40(2): (2020) p;195- 9. 



 

70 
 

Pagana KD, Pagana TJ, Pagana TN. “Mosby’s Diagnostic & Laboratory Test 
Reference”. 14th ed. St. Louis, Mo: Elsevier; 2019. 

POGI. "Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Ketuban Pecah Dini". Jakarta: 
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2016. 

Pramita, R.D., Duhita, F., Wulandari, D., Hubungan Anemia dalam Kehamilan 
terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini. Skripsi. 2017. 

Pratiwi, P.I., Emilia, O., Kartini, F. 2018. “The Effect Of Anemia On The Incidence 
Of Premature Rupture Of Membrane (Prom) In Kertha Usada Hospital, 
Singaraja, Bali”. Belitung Nursing Journal.;4(3) (2018) h:336-342 

Pramono BA, Wiyati PS, Dewantiningrum J. Differences of Maternal Leukocyte 
Count in Premtaure Rupture of Membranes and Preterm Premature Rupture of 
Membranes. Bali Medical Journal. (2020) 9(3) : 868-871 

Prawirohardjo, Sarwono. "Ilmu Kebidanan". Edisi ke-3. Jakarta: Yayasan Bina 
Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2016 

Putro, H. B. Hubungan Tingkat Pendidikan Petugas Pemulasaran Jenazah dengan 
Pengetahuan Infeksi dari Kamar Jenazah. Skripsi. Universitas Diponegoro 
Semarang, 2014. 

Rahayu Budi., Ayu Novita Sari. “Studi Deskriptif Penyebab Kejadian Ketuban 
Pecah Dini (KPD) pada Ibu Bersalin”. Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia. 
Vol. 5, No. 2, (2017) h:134-138 

Rahmaniar, H., Pramono, M.B.A., Dewantiningrum, J., Kristanto, H., Arkhaesi, N. 
Hubungan Gambaran Hitung Jenis Leukosit Maternal dengan Korioamnionitis 
pada Ketuban Pecah Dini (Studi pada usia kehamilan 28-42 Minggu). Medical 
Hospitalia. Vol 5(1). (2018) p;5-10 

Rohmawati, N., Fibriana, A.I. “Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Umum Daerah 
Ungaran”. Higeia Journal Of Public Health  Research And Development 2 (1) 
(2018) 

Sadikin, M. Biokimia Darah . Widya Medika : Jakarta, 2008. 

Sae-Lin, P., Wanitpongpan, P. “Incidence and risk factors of preterm premature 
rupture of membranes in singleton pregnancies at Siriraj Hospital”. Journal of 
Obstetrics and Gynaecology Research. 11 (2018) h: 39-45 

Salmariantity. “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Anemia pada Ibu Hamil 
di Wilayah Kerja Puskesmas Gajah Mada Tembilahan Kabupaten Indragiri 
Hilir tahun 2012”. Skripsi. Jakarta: FK UI, 2012 

Sari, Purnama. “Nilai Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Surah Al-



 

71 
 

Ahqaf Ayat 15”. Skripsi. Padangsimpuan ; Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan IAIN, 2015 

Schechter AN,. “Hemoglobin research and the origins of molecular medicine”. 
Blood 112 (2008) h: 3927-3938, 

Sharami, S. H., Biazar, G., Farzi, F., Atrkarroushan, Z., Ahmadi, M., Chaibakhsh, 
Y., Habibi, M. R., et al .“The Association Between Platelets/Lymphocyte 
Ratio and Premature Rupture of Membranes”. International Journal of 
Women’s Health and Reproduction Sciences Vol. 9, No. 1, (2021) 80–83. 

Sherwood L. Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem Edisi 9. Jakarta : EGC. 2018 

Shihab, Quraish. “Tafsir Al-Mishbah Volume 8 Pesan Kesan, dan Keserasian Al-
quran”. Jakarta : Lentera Hati, 2009 

Silveira, M. L., Caminha, Nd. O., Sousa, R. Ad., Pessoa S. M. F., Gurgel, Ed. P. P., 
Cavalcante D. M. P. “Neonatal outcome in pregnancies that presented 
premature rupture of membranes”. Northeast Network Nursing Journal, 15(3): 
(2014) h491-9. 

Sorano S, Fukuoka M, Kawakami K, Momohara Y. “Prognosis of Preterm 
Premature Rupture of Membranes Between 20 and 24 Weeks of Gestation : A 
Retrospective Cohort Study”. European Journal of Obstetric & Gynecology 
and Reproductive Biology, 5 (2020) 100102 

Sudarto, T. “Risiko Terjadinya Ketuban Pecah Dini pada Ibu Hamil dengan Infeksi 
Menular Seksual”. Jurnal Vokasi Kesehatan, 2(2) (2016) h:330-335 

Sukhikh, G. T., Kan, N. E., Tyutyunnik, V. L., Sannikova, M. V., Dubova, E. A., 
Pavlov, K. A., et al. “The role of extracellular inducer of matrix 
metalloproteinases in premature rupture of membranes”. The Journal of 
Maternal Fetal & Neonatal Medicine, 29(4) (2015) h: 656–659 

Toprak, Z., Bozkurt, M., Çakmak, B.D., Özçimen, E.E., Silahlı, M., et al. “Platelet-
to-lymphocyte ratio: A new inflammatory marker for the diagnosis of preterm 
premature rupture of membranes”. Journal of the Turkish-German 
Gynecological Association published by Galenos Publishing House. 18 (2017) 
h: 122-6. 

Torbé, A.I., Kowalski, K.” Maternal serum and vaginal fluid C-reactive protein 
levels do not17 predict early-onset neonatal infection in preterm premature 
rupture of membranes”. J Perinatol. 30(10) (2010) h:655-9. doi: 
10.1038/jp.2010.22. 

Utama, F., Prasetyawati, E. “Prenatal Dalam Pendidikan Islam (Studi Pola Asuh 
Orang Tua, Dan Materi Pembelajaran Perspektif Pendidikan Islam Terhadap 
Anak Dalam Kandungan Masa Prenatal”. AL-MURABBI: Jurnal Studi 



 

72 
 

Kependidikan dan Keislaman Vol. 7, No. 1 (2020). 

Utami, R., & Elytasari. “Hubungan Anemia pada Ibu Melahirkan dengan Kejadian 
Ketuban Pecah Dini”. Jurnal Zona Kebidanan. Vol. 11 No. 1 (2020). 

Usman., I. “Hubungan Paritas, Anemia, dan Usia Terhadap Kejadian Ketuban 
Pecah Dini di RSUD Raden Mattaher Kota Jambi 2017”. Scientia Journal. 
Vol. 6 No. 01 (2017). 

Vogel I, Grønbaek H, Thorsen P, Flyvbjerg A. “Insulin-like growth factor binding 
protein 117 IGFBP-1) in vaginal fluid in pregnancy”. In Vivo. (1): (2004) 37-
41. 

WHO. “Levels and Trend Maternal Mortality Rate”. Geneva, 7(13): (2014) 125-
126 

Wirawan, R. “Pemeriksaan laboratorium hematologi”. Jakarta: FKUI, 2011 

World Health Organization. “Haemoglobin concentrations for the diagnosis of 
anaemia and assessment of severity”. World Health 
Organization. (2011).  https://apps.who.int/iris/handle/10665/85839 

Zamilah Ratna., Nani Aisyiyah., Ari Waluyo. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) Pada Ibu Bersalin Di RS. Betha Medika”. 
Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan Vol.10 No. 2 (2020) 

Zhan F  “Blood Routine Test is a Good  Indicator for Predicting Premature Rupture 
of Membranes”. J Clin Lab Anal. (2019) ; 33(2) 

Zhang, Q., Annath, C.V., Li, Z., & Shmulian, J.C. “Maternal anaemia and preterm 
birth: A prospective cohort study”. International Journal of Epidemiology. 
Published by Oxford University Press on behalf of the International 
Epidemiological Association (2009) ;38:1380–1389 

Zakirah S.C et al.. “Premature Rupture of Membrane Outcome Determinants In 
Reproductive Age Women “. Journal of Maternal And Child Health. 2020 : 
5(4). 

Zubaidi., Susilawati. “Perbandingan Hasil Pemeriksaan Hemoglobin Pada Ibu 
Hamil Dengan Beberapa Metode”. Maternal And Neonatal Health Journal. 
Ocean Learning Center vol 2 no 1  (2018) 



 

73 
 

LAMPIRAN 1 
LAMPIRAN 

Lembar Pengamatan Penelitian 
 

 

Nomor Nama Usia Pekerjaan Riwayat 
Kehamilan 

Riwayat 
Persalinan 

Pemeriksaan Laboratorium 

Hb Hct AL AT Limfosit Neutrofil PLR NLR 
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LAMPIRAN 2 
 
Analisis Chi-square 

 
KPD * Hemoglobin 
Crosstab 

Count 
 Hemoglobin Total 

1.00 2.00 

KPD KPD 16 18 34 

Bukan KPD 24 10 34 

Total 40 28 68 

 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.886a 1 .049   
Continuity Correctionb 2.975 1 .085   
Likelihood Ratio 3.929 1 .047   
Fisher's Exact Test    .084 .042 

Linear-by-Linear 

Association 

3.829 1 .050   

N of Valid Cases 68     
 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
KPD * Hematokrit 
Crosstab 

Count 
 Hematokrit Total 

1.00 2.00 

KPD KPD 16 18 34 

Bukan KPD 24 10 34 

Total 40 28 68 
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Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.886a 1 .049   
Continuity Correctionb 2.975 1 .085   
Likelihood Ratio 3.929 1 .047   
Fisher's Exact Test    .084 .042 

Linear-by-Linear 

Association 

3.829 1 .050   

N of Valid Cases 68     
 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
KPD * Leukosit 
Crosstab 

Count 
 Leukosit Total 

1.00 2.00 

KPD KPD 14 20 34 

Bukan KPD 15 19 34 

Total 29 39 68 

 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .060a 1 .806   
Continuity Correctionb .000 1 1.000   
Likelihood Ratio .060 1 .806   
Fisher's Exact Test    1.000 .500 

Linear-by-Linear 

Association 

.059 1 .808   

N of Valid Cases 68     
 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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KPD * Trombosit 
Crosstab 

Count 
 Trombosit Total 

1 2 

KPD KPD 33 1 34 

Bukan KPD 31 3 34 

Total 64 4 68 

 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.063a 1 .303   
Continuity Correctionb .266 1 .606   
Likelihood Ratio 1.109 1 .292   
Fisher's Exact Test    .614 .307 

Linear-by-Linear 

Association 

1.047 1 .306   

N of Valid Cases 68     
 
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
KPD * Limfosit 
Crosstab 

Count 
 Limfosit Total 

1.00 2.00 

KPD KPD 23 11 34 

Bukan KPD 29 5 34 

Total 52 16 68 
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Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.942a 1 .086   
Continuity Correctionb 2.043 1 .153   
Likelihood Ratio 3.000 1 .083   
Fisher's Exact Test    .152 .076 

Linear-by-Linear 

Association 

2.899 1 .089   

N of Valid Cases 68     
 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
KPD * Neutrofil 
Crosstab 

Count 
 Neutrofil Total 

1.00 2.00 

KPD KPD 6 28 34 

Bukan KPD 6 28 34 

Total 12 56 68 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .000a 1 1.000   
Continuity Correctionb .000 1 1.000   
Likelihood Ratio .000 1 1.000   
Fisher's Exact Test    1.000 .624 

Linear-by-Linear 

Association 

.000 1 1.000   

N of Valid Cases 68     
 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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KPD * PLR 
Crosstab 

Count 
 PLR Total 

1.00 

KPD KPD 34 34 

Bukan KPD 34 34 

Total 68 68 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .976a 1 .323   
Continuity Correctionb .434 1 .510   
Likelihood Ratio .987 1 .321   
Fisher's Exact Test    .512 .256 

Linear-by-Linear 

Association 

.962 1 .327   

N of Valid Cases 68     
 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
 
KPD * NLR 
Crosstab 

Count 
 NLR Total 

1.00 2.00 

KPD KPD 6 28 34 

Bukan KPD 8 26 34 

Total 14 54 68 
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Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .360a 1 .549   
Continuity Correctionb .090 1 .764   
Likelihood Ratio .361 1 .548   
Fisher's Exact Test    .765 .383 

Linear-by-Linear 

Association 

.354 1 .552   

N of Valid Cases 68     
 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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