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ABSTRAK 

Nama : Novia Anggraeni 

Nim : 70600116041 

Jurusan  : Pendidikan Dokter 

Judul  : Hubungan Antara Durasi Ketuban Pecah Dini dengan 
Apgar Skor Neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa 
Periode Januari – Desember 2018 

Pembimbing I  : dr. Asriani Sp.PD 

Pembimbing II  : dr. Rauly Ramadhany M.Kes 

 

 

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan kondisi pecahnya selaput ketuban 

sebelum adanya tanda persalinan. Durasi KPD menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kondisi bayi baru lahir, semakin lama perlangsungan KPD maka akan 

menyebabkan hipoksia pada janin yang nantinya dapat dinilai menggunakan Apgar 

skor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

durasi ketuban pecah dini dengan Apgar skor neonatus. Penelitian ini bersifat 

observasional analitik dengan design penelitian Cross-sectional. Populasi penelitian 

ini ialah seluruh ibu yang didiagnosis KPD berdasarkan data rekam medik RSUD 

Syekh Yusuf Gowa periode januari – desember 2018.  

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang memiliki 

beberapa kriteria dan yang memenuhi sebagai sampel sebanyak 112 ibu dengan KPD 

yang kemudian dibagi dalam dua katogori penilain yakni <12 jam dan >12 jam.  

Hasil penelitian menunjukkan ibu dengan durasi KPD <12 jam didapatkan skor apgar 

sedang 12 kasus (10.71%) dan skor apgar normal sebanyak 64 kasus (57.14%), 

sedangkan KPD dengan durasi >12 jam didapatkan skor apgar berat 2 kasus (1.79%), 

skor apgar sedang 24 kasus (21.43%) dan skor apgar normal sebanyak 36 kasus 

(32.14%). Analisis bivariate menggunakan uji Chi-square diperoleh nilai p=0,000 

(𝑝 > 0,05). Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa durasi ketuban pecah dini 

berpengaruh terhadap Apgar skor neonatus. 

Kata kunci:  Durasi KPD, Apgar skor. 
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ABSTRACT 

Nama : Novia Anggraeni 

Nim : 70600116041 

Jurusan  : Pendidikan Dokter 

Judul  : Hubungan Antara Durasi Ketuban Pecah Dini dengan 
Apgar Skor Neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa 
Periode Januari – Desember 2018 

Pembimbing I  : dr. Asriani Sp.PD 

Pembimbing II  : dr. Rauly Ramadhany M.Kes 

 
 

Premature rupture of membranes (PROM) is rupture of the membranes before the 
signs of childbirth. The duration of PROM is one of the factors that can affect the 
condition of the newborn, the longer the PROM will continue to cause hypoxia in the 
fetus which can later be assessed using the Apgar score. This study aims to determine 
whether there is a relationship between the duration of premature rupture of 
membranes with Apgar neonatal scores. This research is an analytic observational 
research with cross-sectional design. The population of this study was all mothers 
diagnosed by PROM based on medical record data of RSUD Syekh Yusuf Gowa in 
the January-December 2018 period. The sampling technique used purposive sampling 
which had several criteria and that fulfilled as many as 112 mothers with PROM 
which were then divided into two categories of assessment. i.e. <12 hours and >12 
hours. The results showed that mothers with PROM duration <12 hours obtained 
moderate Apgar scores 12 cases (10.71%) and normal Apgar scores 64 cases 
(57.14%), whereas PROM with duration> 12 hours obtained severe Apgar scores 2 
cases (1.79%), moderate Apgar score was 24 cases (21.43%) and normal apgar score 
was 36 cases (32.14%). Bivariate analysis using Chi-square test obtained p value = 
0,000 (p> 0.05). The conclusion from this study is duration of premature rupture of 
membranes has an effect on the neonatal Apgar scores.  
Keyword:  Duration of PROM, Apgar scores 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan ibu dan anak di Indonesia menjadi salah satu fokus kesehatan 

utama, termasuk diantaranya ibu hamil yang mencakup mulai dari masa awal 

kehamilan hingga lahirnya bayi (Colti, 2014).  Pada rentan periode ini ada berbagai 

kondisi yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu terjadi yakni perdarahan, 

infkesi, tekanan darah tinggi selama kehamilan, partus lama dan abortus (Depkes RI, 

2015). Kemudian, salah satu penyebab partus lama ialah ketuban pecah dini (KPD).  

Ketuban pecah dini (KPD) adalah suatu kondisi dimana selaput ketuban pecah 

sebelum waktunya melahirkan dan tidak disertai dengan adanya tanda-tanda 

persalinan (Legawati, 2018). Berdasarkan World Health Organization (WHO) 

didapatkan dari semua kelahiran ada sekitar 5-10% kejadian KPD. Dari semua 

kelahiran didapatkan 1% kasus KPD terjadi pada usia kehamilan preterm dan 70%  

kasus KPD terjadi pada kehamilan aterm (WHO, 2014). Kemudian, kasus KPD di 

Indonesia belum ada data yang dilaporkan secara nasional, namun dari beberapa 

rumahsakit menunjukkan angka KPD masih cukup tinggi seperti di RSUP Dr. M. 

Djamil Padang diperoleh 230 kejadian ketuban pecah dini (KPD) dari 2839 

persalinan pada tahun 2011 dan di RSUP Dr. Hasan Sadikin ada 248 kasus KPD dari 

1812 persalinan tahun 2015 (Hanifa, 2017). Kemudian di Sulawesi Selatan belum ada
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data pasti terkait KPD, berdasarkan data di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2018 

didapatkan 219 kasus KPD dari 3494 persalinan. 

Sebanyak 30% kasus KPD merupakan penyebab kelahiran prematur dan 

masalah pernafasan seperti asfiksia yang dapat dinilai dengan Apgar skror yang 

mencakup penilaian terhadap denyut jantung, pernafasan, tonus otot, respon reflex 

dan warna kulit (Saputra,2014). Kondisi asfiksia dapat berujung pada kematian jika 

tidak tertangani, berdasarkan Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2017 menunjukkan angka kemtian neonatus (AKN) sebesar 15 per 

1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2017). Kemudian, berdasarkan Provil Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 menunjukkan total 838 kasus AKN dengan 

peresentasi 5.64 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data ini, Bone menjadi 

kabupaten dengan AKN tertinggi dengan 94 kasus dan kedua ialah Kab.Gowa dengan 

82 kasus di tahun 2016. Masalah pernafsan yang timbul akibat KPD menjadi salah 

satu penyebab AKN sesuai dengan data Kemenkes RI tahun 2012 yakni penyebab 

kematian neonatal 0–6 hari adalah gangguan pernapasan (37%), prematurias (34%), 

sepsis (12%), hipotermi (7%), ikterus (6%) dan kelainan kongenital (1%). Angka 

kematian neonatus yang masih tinggi, menjadi dasar pecapaian Sustainable 

Develompent Goals (SDGs) yang menargetkan pada tahun 2030 setiap negara adalah 

menurunkan angka kematian bayi baru lahir setidaknya serendah 12 per 1000 

kelahiran hidup (You et al, 2015).  
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Kejadian KPD dapat mempengaruhi janin dalam rahim, yang dimana Al-

Quran menyebutkan bahwa Rahim adalah tempat teraman bagi janin. Adapun hal ini 

dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mu’minūn/23: 13.  

فيِ قَرَا رٍ مَكِيْنٍ  ثمَُّ جَعَلْناَ هُ نطُْفةَ    

Terjemahannya :  

“Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam  tempat 

yang kokoh (rahim)” (Q.S Al-Mu’minūn/23: 13). 

 

Tergambar dalam surah ini, bahwa rahim adalah tempat yang aman bagi janin. 

Namun saat terjadi kondisi tertentu di dalam rahim seperti selaput ketuban pecah 

sebelum waktu persalinan maka tempat yang aman ini (rahim) berubah menjadi 

tempat yang membahayakan bagi bayi, hal ini berefek pada kondisi setelah 

kelahirnya yang dapat dinilai pada Apgar skor bayi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menunjukkan angka KPD yang cukup 

tinggi di RSUD Syekh Yusuf Gowa dan kegawat daruratan yang ditumbulkan 

terhadap neonatus akibat KPD pada ibu, berdasarkan data Gowa juga  menjadi 

Kabupaten ke dua tertinggi dengan AKN, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk 

menilai Apgar skor neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa dengan ibu yang 

mengalami ketuban pecah dini dengan menyingkirkan berbagai faktor yang dapat 

mengintervensi nilai Apgar neonatus seperti penyakit ibu (hipertensi, anemia dan 

penyakit jantung), masalah plasenta bayi seperti solusio, polihidramnion, bayi kembar 

dan lainnya.  
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 

durasi ketuban pecah dini (KPD) dengan Apgar skor neonatus di RSUD Syekh Yusuf 

Gowa Tahun 2018 ?  

C. Hipotesis  

1. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan Apgar skor 

neonatus. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan Apgar skor neonatus. 

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Ketuban Pecah Dini  

a. Definisi : 

Ketuban pecah dini adalah suatu kondisi dimana pecahnya selaput 

ketuban sebelum waktunya melahirkan.yang tanpa ditandai adanya tanda-

tanda persalinan (Prawirohardjo, 2016). 

b. Kriteria Objektif : 

1) < 12 Jam : Durasi KPD cepat       

2) > 12 Jam : Durasi KPD lama 
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2. Apgar Skor Neonatus  

a. Definisi : 

Apgar skor merupakan suatu lembaran penilian yang mencakup 

beberapa hal untuk menilai kondisi bayi baru lahir apakah normal atau 

neonatus mengalami asfiksia (Prawirohardja, 2016). 

b. Kriteria Objektif :  

1) Asfiksia berat                               : Jika nilai APGAR 0-3.  

2) Asfiksia sedang                            : Jika nilai APGAR 4-6. 

3) Bayi normal atau sedikit asfiksia : Jika nilai APGAR 7-10. 

3. Penilaian dalam Apgar Skor 

a. Denyut jantung  

1) Definisi 

Denyut jantung adalah detakan yang dapat didengar 

menggunakan stetoskop, dimana suara tersebut berasal dari proses 

pemompaan dan pengisian jantung. 

2) Kriteria Objektif :  

a) Nilai 0 : Tidak terdengar 

b) Nilai 1 : <100/ menit 

c) Nilai 2 : >100/ menit 

b. Pernafasan 

1) Definisi  
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Pernafasan adalah proses untuk pengankutan O2 menuju paru-

paru yang disebut inspirasi dan pengeluaran CO2 dari paru yang 

disebut ekspirasi, hal ini merupakan mekanisme tubuh untuk 

memenuhi kebutuhan sel. 

2) Kriteria Objektif : 

a) Nilai 0 : Hilang atau tidak ada 

b) Nilai 1 : Lambat/ takteratur/ lemah 

c) Nilai 2 : Normal atau bayi menangis 

c. Tonus otot 

1) Definisi  

Tonus otot adalah proses kontaksi otot yang sedang berlangsung yang 

dapat dinilai pada pergerakan dan perabaan. 

2) Kriteria Objektif : 

a) Nilai 0 : Lemah atau tidak ada gerakan 

b) Nilai 1 : Lengan dan kaki dalam posisi fleksi dengan sedikit gerak 

c) Nilai 2 : Bergerak aktif dan spontan 

d. Respon reflex 

1) Definisi 

Respon reflex adalah gerekan yang terjadi segera setelah adanya 

rangsangan dan hal ini terjadi tanpa sadar.  

2) Kriteria Objektif : 

a) Nilai 0 : Tidak ada respon terhadap stimulasi 
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b) Nilai 1 : Wajah meringis saat distimulasi 

c) Nilai 2 : Meringis, batuk, menangis atau bersin saat stimulasi 

e. Warna kulit  

1) Definisi  

Warna kulit merupakan suatu penilaian untuk mengetahui kondisi 

sirkulasi tubuh.  

2) Kriteria Objektif : 

a) Nilai 0 : Biru seluruh tubuh 

b) Nilai 1 : Badan merah muda, ekstremitas biru 

c) Nilai 2 : Seluruh badan merah muda 

E. Kajian Pustaka  

1. Andini Kartika Sari, Yudhiakuari Sincihu, B. Triagung Ruddy (2018) Tingkat 

Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Lamanya Ketuban Pecah Dini pada 

Persalinan Aterm, memberikan kesimpulan bahwa semakin lama ketuban 

pecah maka semakin rendah skor Apgar yang menggambarkan tingkat asfiksia 

yang semakin buruk.  

2. Nur Rohmawati, Arulita Ika Fibriana (2018) Ketuban Pecah Dini di RS 

Umum Daerah Ungaran, memberikan kesimpulan bahwa ada beberapa faktor 

yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini yakni kelainan letak, paritas 

ibu, riwayat KPD, anemia selama kehamilan, paparan asap rokok, jenis 

pekerjaan ibu dan faktor yang tidak menjadi penyebab dari KPD ini ialah 

kehamilan kembar, genetik maupun riwayat keguguran berulang. 
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3. Hanifa Hafni, Syahredi SA, Finny Fitry Yani (2017) Hubungan antara Lama 

Ketuban Pecah Dini dengan Skor Apgar Neonatus di RSUP Dr. M Djamil 

Padang, memberikan kesimpulan bahwa tidak didapatkan hubungan antara 

lama ketuban pecah dini dan apgar skor neonatus. Hal ini dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor seperti proses persalinan, kelengkapan ANC dan 

komplikasi kehamilan.  

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan Apgar skor 

neonatus di RSUD Syekh Yusuf Gowa periode Januari – Desember 2018. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui nilai Apgar skor pada neonatus dengan ibu yang mengalami 

KPD di RSUD Syekh Yusuf Gowa. 

b. Mengetahui frekuensi kejadian ketuban pecah dini di RSUD Syekh Yusuf 

Gowa. 

c. Mengetahui hubungan durasi KPD dengan denyut jantung neonatus. 

d. Mengetahui hubungan durasi KPD dengan pernapasan neonatus. 

e. Mengetahui hubungan durasi KPD dengan tonus otot neonatus. 

f. Mengetahui hubungan durasi KPD dengan respon reflex neonatus. 

g. Mengetahui hubungan durasi KPD dengan warna kulit neonatus. 
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G. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan, dapat 

menjadi salah satu bahan bacaan yang bermanfaat dan dapat menjadi sumber 

motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar khususnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi 

Pendidikan Dokter. 

2. Bagi praktisi 

Merupakan salah satu sumber informasi bagi Rumah Sakit dalam 

menanggulangi kasus ketuban pecah dini, hal ini merupakan informasi yang 

berharga untuk melakukan program upaya pencegahan. menjadi bahan 

masukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Syekh Yusuf 

Gowa. 

3. Bagi peneliti 

Menjadi pengalaman berharga dalam memperluas wawasan keilmuan 

dalam penelitian serta menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi 

khususnya mengenai hubungan antara ketuban pecah dini dengan Apgar skor 

neonatus. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ketuban Pecah Dini 

1. Definisi 

Ketuban pecah dini (KPD) adalah keadaan dimana selaput ketuban 

pecah dan tidak ada tanda persalinan (Prawirohardjo, 2016). Ketuban pecah 

dini didefinisikan juga sebagai suatu kondisi pecahnya selaput ketuban 

sebelum waktunya tanpa terjadi proses persalinan dan hal ini dapat terjadi 

pada usia kehamilan aterm ataupun preterm (Leveno, 2015).  Ketuban pecah 

dini juga didefinisikan sebagai kondisi pecahnya ketuban secara spontan 1 

jam atau lebih sebelum dimulainya persalinan (Hakimi, 2003). Kemudian 

KPD ini dikategorikan berdasarkan usia kehamilan yakni KPD usia aterm dan 

KPD preterm yakni ketika usia kehamilan <37 minggu (Prawirohardjo, 2016). 

2. Epidemologi  

Menurut WHO, kejadian ketuban pecah dini (KPD) berkisar antara 5-

10% dari semua kelahiran. KPD preterm terjadi 1% dari semua kehamilan dan 

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

merupakan penyebab kelahiran prematur (WHO, 2014). 

Di Indonesia sendiri, untuk data nasional terkait dengan ketuban pecah 

dini (KPD) belum ada data yang secara terperinci terkait angka kejadian kasus 

ini, namun dari beberapa penelitian sebelumnya ada beberapa data yang 
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didaptkan terkait dengan Insiden KPD di Indonesia yakni berkisar 4,5%- 6% 

dari seluruh kehamilan. Ketuban Pecah Dini (KPD) di beberapa Rumah Sakit 

di Indonesia cukup bervariasi yakni diantaranya: di 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. Etiologi dan Faktor Resiko 

Penyebab dari ketuban pecah dini (KPD) belum jelas secara pasti, 

karena ada banyak faktor yang terlibat dalam kasus KPD dan untuk masing-

masing individu yang mengalami kejadian ini biasanya memiliki faktor 

pemicu yang berbeda, adapun faktor resiko yang terlibat dalam KPD yakni: 

(Manuaba, 2012 dan Prawirohardjo, 2016). 

a. Faktor Umum 

Infeksi genitalial selama kehamilan, hal ini dapat menyebabkan 

segmen bawah dari selaputan terinfeksi dan mengalami kerapuhan 

sehingga dapat timbul KPD. Infeksi ini dapat disebabkan oleh karena ibu 

hamil kurang memperhatikan kebersihannya, sedangkan dalam islam 

kebersihan adalah sesuatu yang utama seperti dalam hadis di bawah ini : 

يْمَا نِ   اَ لنَّظَا فةَُ مِنَ الِْْ

Artinya:  

“Kebersihan sebagian dari iman” (HR. Al-Tirmidzi). 

 

 



12 
 

 

b. Faktor Sosial 

Sosial ekonomi rendah ini terkait dengan faktor rendahnya vitamin C dan 

ion Cu dalam serum. Dalam masa kehamilan kecukupan nutrisi bagi ibu 

hamil harus tercukupi dan wilayah tinggal juga berpengaruh karena dapat 

memudahkan infeksi. Sudah semestinya suami semestinya mengupayakan 

hal ini sperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al- Baqarah/2: 

233, di bawah ini : 

 وَ عَلىَ الْمَوْ لوُ دِ لهَُ رِزْقهُُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

Terjemahannya:  

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma’ruf”. ( Q.S Al- Baqarah/2: 233) 

 

c. Faktor Genetik 

Faktor genetik turut berpengaruh, namun sampai saat ini belum ada 

penelitian terkait pembuktian hal ini.  

d. Faktor Obstetrik 

Faktor obstetri yang mempengaruhi terjadinya ketuban pecah dini yaitu: 

1) Overdistensi uterus oleh karena kehamilan kembar (gemeli) dan 

polihidramnion,  hal ini akan menyebabkan tingginya tekanan yang 

menimbulkan peregangan sehingga rentan terjadi KPD. 

2) Serviks inkompeten yaitu, ini terkait dengan defek serviks baik dari 

segi fungsi dan strukturnya sehingga kehamilan susah dipertahankan.  

3) Kelainan letak janin, contohnya letak lintang. 



13 
 

 

4. Mekanisme Ketuban Pecah Dini 

Ketuban pecah dini secara umum disebabkan oleh karena kontraksi 

uterus dan peregangan yang terjadi secara berulang. Secara fisiologis diawal 

kehamilan selaput ketuban sangat kuat, hal ini dipengaruhi oleh komponen 

kolagen yang mempertahankan kekuatan membran. Sedangkan pada saat 

mendekati persalinan kolagen akan mengalami degragasi oleh matriks 

metalloproteinase (MMP) yang sebelumnya di awal kehamilan selalu di 

hambat oleh inhibitor jaringan spesifik dan inhibitor protease (TIMP-1) agar 

kolagen tetap dapat mempertahankan kekuatan selaput ketuban. Salah satu 

faktor penyebab terjadinya ketuban pecah dini ialah adanya defisiensi asam 

askorbat sebagai kompenen kolagen, kembali lagi ke fisiologi awal yang 

terjadi pada selaput ketuban yang kekuatannya dipertahankan oleh kolagen. 

Ketika terdapat faktor pemicu, seperti kehamilan kembar ataupun 

polihidramnion maka tekanan uterus meningkat dan terjadilah peregangan 

yang dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini. Kemudian, infeksi 

assenderen dari vagina juga dapat mengenai selaput ketuban yang akan 

menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh dan menyebabkan ketuban pecah 

dini (Prawirahardjo, 2016). 

5. Diagnosis 

Secara prosedural, diagnosis ketuban pecah dini ditegakkan dengan cara:  

a. Anamnesis 
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Didapatkan pasien mengeluhkan merasa basah pada vagina atau 

didapatkan pelepasan cairan secara tiba-tiba dari jalan lahir. Cairan berbau 

khas, dan perlu juga diperhatikan warna keluamya cairan tersebut, his 

belum teratur atau belum ada dan pengeluaran lendir darah tidak ada 

(Prawirahardjo, 2016).  

b. Pemeriksaan fisik  

1) Dilakukan pemeriksaan TTV, hal ini untuk memastikan kondisi umum 

pasien. Apabila didapatkan takikardi ini bisa menandakan ada infeksi 

yang terjadi dan harus dilakukan pemeriksaan lanjutan.  

2) Inspeksi vulva, untuk melihat apakah ada cairan yang keluar dan bila 

ada maka diperhatikan pula warna, jumlah dan baunya. 

3) Palpasi pada perut ibu agar dapat menentukan usia kehamilan, letak 

janin, jumlah janin, presentasi, taksiran berat jani dan menilai 

kontraksi uterus.   

4) Auskultasi pada perut ibu untuk mendengarkan DJJ agar dapat 

menentukan kondisi janin apakah normal, gawat janin atau janin mati 

(Prawirahardjo, 2016). 

c. Pemeriksaan dalam 

Pemeriksaan dalam perlu dipertimbangkan karena jari pemeriksa 

dapat mengakumulasi segmen bawah rahim dengan flora vagina yang 

normal. Pemeriksaan dalam biasanya hanya dilakukan saat penanganan 

kala aktif (terminasi kehamilan) dan pada pemeriksaan ini didapatkan 
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cairan pada vagina dan selaput ketuban sudah tidak ada (Prawirahardjo, 

2016). 

d. Pemeriksaan penunjang Menurut Norwitz (2008), pemeriksaan penunjang 

dalam menegakkan diagnosis ketuban pecah dini antara lain:  

1) Analisis urin dan kultur untuk infeksi saluran kemih.  

2) USG untuk menentukan usia kehamilan dan kondisi janin.  

3) Pemeriksaan serviks atau kultur Chlamydia trachomatis atau Neisseria 

Gonorrhoea untuk menilai apakah terdapat infeksi atau tidak. 

4) Pemeriksaan vagina untuk vaginosis bacterial (VB) dan trikomoniasis.  

5) Pemeriksaan pH dengan kertas nitriazin, pH yang rendah atau asam 

akan menimbulkan warna merah dan pH yang basa tampak warna biru.  

6) Pemeriksaan mikroskopik akan tampak kristalisasi cairan amnion saat 

mengering. 

6. Penatalaksanaan 

Adapun penanganan ketuban pecah dini menurut Prawirahardjo (2016), dapat 

dilakukan dengan 2 hal :  

a. Konservatif  

1) Dilakukan rawat inap dan pemberian Antibiotik (ampisilin 4 x 500 mg 

atau eritromisin) dan juga metronidazole 2 x 500 mg selama 7 hari  

2) Usia kehamilan (<32-34 minggu) maka dirawat selama masih ada 

pelepasan cairan ketuban   
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3) Jika (usia kehamilan 32-37 minggu, belum inpartu, tidak ada infesi 

dan tes busa negatif), maka diberikan deksametason diobservasi tanda 

infesi dan juga kondisi janin. Jika usia kehamilan 37 minggu maka 

dilakukan terminasi.  

4) Jika (usia kehamilan 32-37 minggu, sudah inpartu dan tidak 

didapatkan inefsi) maka diberikan tokolitik (salbutamol), 

deksametason kemudian setelah 24 jam dilakukan induksi. 

5) Jika usia kehamilan 32-37 minggu dan setelah dilakukan penilain 

berupa (suhu, leukosit, tanda-tanda infeksi intra uterin) dan didapatkan 

terjadi infeksi maka berikan antibiotik dan induksi. 

6) Pada usia kehamilan 32-34 minggu berikan steroid berupa 

deksametason dengan dosisi IM 5 mg per 6 jam sebanyak 4 kali, hal 

ini untuk mempersiapkan kematangan paru dan jika memungkinkan 

maka dapat dilakukan pemeriksaan kadar lesitin tiap minggu.  

b. Aktif  

1) Saat usia kehamilan >37 minggu maka lakukan induksi dengan 

oksitosin dan jika gagal maka dapat dilakukan seksio sesarea. Selain 

itu juga dapat diberikan misoprosol 50 mg tiap 6 jam maksimal 4 kali 

pemberian.  

2) Bila didapatkan infeksi maka diberikan antibiotik dan persalian :  
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a) Bila skor pelvik <5, maka dilakukan pematangan serviks, 

kemudian induksi. Jika tidak berhasil, maka dilakukan tindakan 

seksio sesarea. 

b) Bila skor pelvik >5, maka dilakukan induksi persalinan dan partus 

pervaginam. 

7. Komplikasi Ketuban Pecah Dini  

Ketuban pecah dini dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi ibu dan 

bayi, Hal ini dinataranya ialah (Prawirohardjo, 2016 dan Norwitz,2008):  

a. Korioamnionitis 

Korioamnionitis merupakan kondisi terjadinya infeksi bakteri pada korion, 

amnion dan cairan amnion. Hal ini merupakan hal yang harus segera 

ditangani karena jika tidak maka ibu dan janin bisa terkena sepsis  

b. Partus lama.  

c. Meningkatkan tindakan operatif obstetric. 

d. Morbiditas dan mortalitas maternal. 

e. Persalinan Prematur. 

Masalah yang dapat terjadi pada persalinan prematur diantaranya adalah 

sindrom gawat napas, hipotermia, masaiah asupan makanan neonatus, 

prematuritas retinopati, perdarahan intraventrikular, necrotizing 

enterocolitis, gangguan otak (risiko untuk cerebral palsy), 

hiperbilirubinemia dan sepsis.  
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f. Prolaps funiculii penurunan tali pusat Hal ini bisa menyebabkan gawat 

Janin dan kematian janin akibat hipoksia (sering terjadi pada presentasi 

bokong atau Ietak lintang). 

g. Hipoksia dan asfiksia sekunder Mengakibatkan kompresi tali pusat, 

prolaps uteri, nilai APGAR rendah, ensefalopati, cerebral palsy, 

perdarahan intrakranial. gagal ginjal, dan sndrom gawat napas. 

B. APGAR Skor  

1. Definisi Apgar Skor 

APGAR skor adalah suatu penilaian yang digunakan untuk menilai 

kondisi bayi baru lahir apakah normal atau asfiksia, penilain ini mencakup 

beberapa point penilaian di dalamnya berupa frekuensi jantung, usaha nafas, 

tonus otot, warna kulit dan reaksi terhadap rangsang (prawirohardjo, 2016). 

Pada tahun 1952 Apgar skor ini pertama kali diperkenalkan oleh Viginia  dan 

sampai saat ini penilain bayi baru lahir di seluruh belahan dunia masih 

menggunakan penilaian Apgar untuk menentukan apakah membutuhkan 

resusitasi dan juga untuk menilai keberhasilan resusitasi apabila sudah 

dilakukan sebelumnya. Apgar skor merupakan penilaian yang dilakukan 

setelah 1 menit kelahiran bayi lengkap dan 5 menit berikutnya dinalakukan 

penilaian Apgar kembali (Hassan R., 2007).  Sehingga secara keseluruhan 

penilaian Apgar dilakukan 2 kali hal ini dilakukan karena pada penilaian 

pertama itu digunakan untuk menilai toleransi bayi terhadap proses 

kelahirannya dan penilaian ke dua untuk menilai adaptasi bayi terhadap 
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lingkungan barunya, Apgar skor ini bisa dilakukan lebih dari dua kali jika 

kondisi bayi tidak stabil dengan jarak penilaian per 5 menit dari penilain 

sebelumnya (Abdoerrachman dkk, 2007). 

2. Klasifikasi Apgar Skor 

Tabel 2.1 Penilaian Apgar Skor (Hassan R., 2007). 

Tanda Vital 0 1 2 

Denyut jantung Tidak terdengar  <100/ menit >100/ menit 

Pernafasan  Hilang Lambat / tak 

teratut / lemah  

Normal / bayi 

menangis 

Tonus otot Lemah / tidak 

ada gerakan 

Lengan dan kaki 

dalam posisi 

fleksi dengan 

sedikit gerak 

Bergerak aktif 

dan spontan 

Respon refleks Tidak ada respon 

terhadap 

stimulasi 

Wajah meringis 

saat distimulasi 

Meringis, 

batuk, 

menangis atau 

bersin saat 

stimulasi 

Warna kulit Biru seluruh 

tubuh 

Badan merah 

muda, ekstremitas 

biru 

Seluruh badan 

merah muda 

Pada masing-masing poin penilaian Apgar dapat diberikan skor 0, 1, 2. 

Skor ini disesuaikan dengan kondisi bayi dan lembaran penilaian, kemudian 

setelah melakukan penilaian secara keseluruhan maka skor yang diperoleh di 

total dan kemudia di kelompokkan yakni (Prwairohardjo, 2016) : 

4) Asfiksia berat                               : Jika nilai APGAR 0-3.  

5) Asfiksia sedang                            : Jika nilai APGAR 4-6. 

6) Bayi normal atau sedikit asfiksia : Jika nilai APGAR 7-10. 
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3. Faktor yang Mempengaruhi Apgar Skor 

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi Apgar skor yakni : 

a. Faktor Ibu (Prawirohardjo, 2014) 

1) Hipoksia ibu, hal ini biasanya disebabkan oleh hipoventilasi yang 

kemudian menyebabkan penghantaran O2 ke janin melemah. Jika 

berlangsung lama maka bayi lahir akan memiliki Apgar yang buruk 

karena hipokisa lama. 

2) Penyakit ibu, penyakit yang berpengaruh ialah gangguan vaskuler 

seperti hipertensi, hipotensi ataupun penyakit jantung. Hal ini 

berpengaruh terhadap penyaluran O2 dan nutrisi ke janin. 

3) Sosial ekonomi, ini berkaitan dengan faktor nutrisi ibu yang akan 

mempengaruhi pertumbuhan janin. Jika mengalami hambatan 

pertumbuhan maka saat lahir bayi beresiko BBLR dan akan 

menyebabkan asfiksia. 

b. Faktor Plasenta (Prawirohardjo, 2014). 

1) Struktur, ukuran dan perlekatan plasenta 

2) Solusio plasental, biasanya ini disebabkan oleh trauma yang akan 

menyababkan plasenta terlepas secara parsiala atau total dari 

perlekatannya yang dapat memicu perdarahan pada ibu yang juga akan 

menurunkan suplai nutrisi dan O2 ke janin. 

3) Plasenta Previa, kondisi ini pada saat proses persalinan akan 

membahayakan bagi ibu dan bayi, pada bayi saat terjadi penurunan 
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kepala maka otomatis akan menekan plasenta sehinga akan 

mengganggu transport O2 dan menyebabkan bayi hipoksia. 

c. Faktor Janin (Manuaba, 2007). 

1) Prematur, bayi yang lahir <37 minggu dikategorikan sebagai bayi 

premature. Pada kondisi ini, organ bayi belum berkembang secara 

sempurna khusus nya paru yang akan menyebabkan saat lahir bayi 

akan kekuragan surfaktan yang menyebabkan paru kolpas dan bayi 

kesulitan untuk bernafas. 

2) BBLR, saat berat bayi lahir <2500 gr tanpa memnadang usia gestasi. 

Kondisi ini dapat menimbulkan kondisi asfiksia neonatorum 

3) Kelainan kongenital, hal ini seperti penyakit jantung bawaan yang 

akan mempengaruhi kondisi bayi. 

d. Faktor Persalinan (Manuaba, 2007). 

1) Partus Lama 

2) Partus dengan tindakan, contohnya vakum atau forcep yang akan 

menimbulkan asfiksia neonatorum yang disebabkan oleh tekanan 

langsung pada kepala, hal ini dapat menekan pusat-pusat vital pada 

medula oblongata, aspirasi air ketuban, mekonium, cairan lambung 

dan perdarahan atau edema jaringan pusat saraf pusat. 

C. Hubungan Ketuban Pecah Dini dengan Apgar Skor 

Secara fisiologi, ketuban akan pecah di akhir kala I dan memasuki proses 

persalinan, pecahnya ketuban ini secara normal dikarenakan oleh semakin 
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bertambahnya usia kehamilan seseorang maka uterus juga akan membesar karena 

dipengaruhi oleh pertumbuhan janin dan pecahnya ketuban menjelang proses 

persalinan karena pada akhir trimester ke III, maka komponen kolagen yang 

menyusun selaput ketuban akan mengalami degragasi oleh matriks metalloproteinase 

(MMP) (Prawirohardjo, 2016).  

Selain hal di atas, ada suatu kondisi yang disebut dengan ketuban pecah dini 

(KPD) yang merupakan pecahnya ketuban sebelum terjadinya persalinan 

(Prawirohardjo, 2016). KPD ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti overdistensi 

uterus (gemili ataupun polyhidramnion), infeksi selama kehamilan yang dapat 

merusak selaput ketuban, inkompetensi servik ataupun kelainan letak. Berdasarkan 

penelitian Nur Rohmawati tentang faktor resiko KPD, dijelaskan bahwa belum ada 

satu faktor utama yang menjadi pencetus karena pada masing-masing kasus di dalam 

sampel penelitiannya didapatkan banyak variasi faktor penyebab per kasusnya (Nur 

Rohmawati, 2018). 

Terkait dengan KPD, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi 

bagi neonatus terutama dipengaruhi oleh lamanya KPD. Salah satu komplikasi 

terhadap neonatus akibat KPD ialah Asfiksia neonatorum yakni bayi tidak segera 

bernafas secara spontan dan teratur setelah kelahirannya (Hanifa, 2017). Asfiksia 

neonatorum terjadi akibat kondisi hipoksia yang dialami bayi yang dapat timbul pada 

saat kehamilan ataupun segera setalah bayi lahir (Andini, 2014).  

Asfiksia sendiri dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti kelainan 

kongenital bayi, aspirasi mekonium ataupun kondisi ibu. Asfiksia neonatorum dapat 
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dinilai dengan menggunakan Apgar skor yang mencakup beberapa komponen yakni 

denyut jantung, frekuensi nafas, tonus otot, respon reflex dan warna kulit bayi 

(Saputra, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang dilakuakn oleh Andini Kartika, dkk. Didapatkan 

bahwa ada hubungan antara lamanya ketuban pecah dini dengan Apgar skor 

neonatus. Dimana, dijelaskan bahwa, bayi yang lahir dengan ibu yang menagalami 

KPD >12 jam memiliki Apgar yang rendah <7, sedangkan untuk yang lahir dengan 

ibu KPD <12  jam maka Apgar skor nya rata-rata >7 yang tergolong dalam asfiksia 

ringan atau normal (Andini, 2014). Dan untuk penelitian yang dilakukan oleh Hanifa, 

dkk. yang dilakukan di RSUP. Dr. M Djamil Padang yang dimana dari 164 sampel 

ibu dengan KPD didapatkan Apgar <7 pada 9 neonatus dan selebihnya Apgar skor 

nya ialah >7 (Hanifa Hafni, 2017).  

Kejadian KPD ini dimulai saat selaput ketuban robek yang bisa terjadi karena 

struktur membrane rapuh ataupun peregangan yang terjadi selama proses kehamilan. 

KPD yang terjadi ini akan menyebabkan terjadinya pelepasan cairan amnion secara 

terus menerus yang nantinya akan menyebabkan oligohidramnion, semakin banyak 

cairan yang hilang maka akan memperberat tingkat oligohidramnion (Hassan, 2007). 

Hal ini akan menyebabkan tali pusat yang menghubungkan ibu dan bayi akan 

tertekan, yang kemudian menyebabkan penghantaran O2 terhambat ke bayi. Hal 

inilah yang akan menyebabkan terjadinya kondisi asfiksia atau hipoksia, sebelum 

bayi dilahirkan dan bayi mengalami asfiksia hal inilah yang akan menyebabkan 

kondisi takikardi karena merupakan usaha tubuh untuk mekompensasi kondisi 
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tersebut dalam memenuhi kebutuhan pasokan O2 terutama organ vital  dan jika proses 

ini terus berlanjut maka denyut jantung janin akan perlahan menurun atau disebut 

juga bradikardi yang nantinya kondisi ini dapat dinilai pada Apgar skor, pada 

penilaian Apgar juga dilakukan penilaian pernafasan dan tonus otot, biasanya pada 

bayi hipoksia tidak memiliki usaha nafas ataupun bernafas tapi lemah namun ini 

berdasarkan berapa lama hipoksia yang dialami, begitu pula dengan tonus otot bayi. 

Hal ini terkait karena adanya kondisi hipoksia maka suplai O2 rendah dan tidak ada 

yang dapat digunakan untuk metabolisme sel sehingga energi kurang atau tidak ada 

energi yang dapat digunakan dalam usaha nafas bayi maupun tonus otot bayi. 

Kemudia, penilaian Apgar juga mencakup penilaian warna kulit,kondisi hipoksia bayi 

berat ataupun ringan dapat dinilai berdasarkan perubahan warna kulit. Hal ini karena 

Hemoglobin yang terdapat dalam eritrosit bertugas untuk mengangkut O2 yang 

dimana ketika Hb dan O2 ini berikatan maka akan nampak berwarna merah 

(Sherwood, 2014). 

Semakin lama periode laten, semakin lama pula kala satu persalinan dan 

semakin besar insidensi infeksi. Janin bisa terinfeksi sekalipun tidak terlihat tanda-

tanda sepsis pada ibu. Tempat paling sering mengalami infeksi adalah traktus 

respiratorius. Kebanyakan pneumonia yang terjadi dalam 2 minggu pertama 

kehidupan berasal dari dalam Rahim, setelah terjadi persalinan dan ditemukan tanda 

infeksi biasanya bayi memiliki nilai Apgar dibawah 7 (Prawirohardjo, 2016) 
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D. Kerangka Teori 

                  Bagan 2.1 Kerangka Teori 
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Keterangan : 

                 : Diteliti 

                 : Tidak diteliti 

E. Kerangka Konsep 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitafif, dimana 

penelitian ini berlandaskan pada pengujian teori-teori yang telah ada dengan 

melakukan pengukuran variable-variabel dengan angka, kemudian melakukan 

analisis data dengan prosedur analitik.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, 

penelitian ini akan berlangsung selama selama satu bulan yakni tanggal 27 

Desember 2019 sampai 27 Januari 2020. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik  dengan 

pendekatan cross sectional.  Dalam pendekatan cross sectional,  pengukuran variable 

dependen yakni (Apgar skor neonatus) dan variable independen yakni (durasi ketuban 

pecah dini) dilakukan observasi simultan pada waktu yang sama dan dilakukan hanya 

satu kali. 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu 

bersalin yang mengalami ketuban pecah dini di RSUD Syekh Yusuf Gowa 

pada 01 Januari hingga 31 Desember 2018 sebanyak 219 orang. 

2. Sampel  

Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik purposive 

sampling di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada 01 Januari hingga 31 Desember 

2018 sebanyak 112 orang. Dalam hal ini, sampel yang dipilih memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, ada dua golongan kriteria yakni 

kriteria inklusi dan ekslusi.  

b. Kriteria Inklusi 

1) Ibu bersalin yang mengalami ketubah pecah dini di RSUD Syekh 

Yusuf Gowa pada 01 Januari – 31 Desember 2018. 

2) Ibu melahirkan dengan persalinan spontan pervaginam tanpa tindakan 

(vakum atau forsep), kehamilan cukup bulan (aterm) dan bayi dengan 

berat badan normal (2500-4000 gram).  

c. Kriteria Eksklusi 

1) Ibu yang mengalami KPD dengan kehamilan ganda (gamelli). 

2) Bayi yang dilahirkan ibu dengan KPD mengalami kelainan kongenital. 

3) Ibu dengan penyakit vaskuler : Penyakit jantung dan Hipertensi 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder diperoleh melalui rekam medik di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tanggal 

1 Januari – 31 Desember 2018. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sebagai kebutuhan uatama dalam penelitian ini dilakukan 

dengan melakukan pengajuan surat permohonan kepada pihak RSUD Syekh Yusuf 

Gowa, kemudian setelah mendapatkan izin dan surat pengantar ke bagian rekam 

medik, ruang persalinan dan ruang perawatan bayi. Setelah itu barulah dilakukan 

pengamatan dan pencatatan data ke dalam tabel observasi berdasarkan data dari 

rekam medik. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaran 

Apgar skor dan tabel- tabel tertentu untuk mencatat data yang dibutuhkan dari rekam 

medik. 

G. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan data 

Tahap pengolahan data yaitu : 

a. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari rekam medik. 

b. Pengeditan Data 
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Pengeditan data dilakukan dengan mempertimbangkan, memilih dan 

memasukkan data yang penting dan benar-benar diperlukan.  

c. Pengkodean data 

Setelah melalui proses editing, data yang telah terkumpul dan dikoreksi 

ketepatan dan kelengkapannya kemudian diberi kode tertentu oleh peneliti 

secara manual. 

d. Pemasukan Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan 

SPSS. 

e. Pembersihan data 

Merupakan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan apakah ada 

kesalahan atau tidak. 

f. Penyajian Data 

Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 

2. Analisis data 

Analisis data bivariat yang dilakukan untuk menganalisis hubungan 

dua variable. Kemudian, untuk pengujian hipotesis digunakan metode uji chi 

square untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel dependen 

dan variabel independen pada tingkat kepercayaan 95%. Jika probabilitas 

value (p) < 0,05, hipotesis null ditolak maka terdapat hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independen. Apabila value (p) > 0,05, 
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hipotesis null diterima maka tidak terdapat hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen. 

 

 

H. Alur Penelitian 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

 

I. Etika Penelitian 

Hal-hal yang terkait dengan etika penelitian dalam penelitiam ini adalah: 

1. Menyertakan surat pengajuan untuk pengambilan data yang ditujukan kepada 

pihak terkait sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian. 

2. Menjaga kerahasiaan identitas pasien yang digunakan sebagai sampel 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang 

dilakukan. 

3. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek penelitian. 

Kesimpulan  Analisis Data 

Persiapan  Rekam Medik Pengumpulan data 

berdasarkan 

 Kejadian ibu dengan  

ketuban pecah dini 

 APGAR skor bayi  
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4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 

pengumpulan data. 

5. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak 

yang terkait sesuai dengan manfaat penelitian yang terlah disebutkan 

sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di RSUD Syekh 

Yusuf Gowa untuk data pada periode Januari – Desember 2018, didapatkan 

jumlah persalinan dengan kejaidan KPD yakni sebanyak 219 kasus, namun tidak 

semua kasus KPD dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini hanyalah yang memenuhi kriteria retriksi yang telah 

ditentukan dalam penelitian ini dan yang memenuhi kriteria yakni 112 sampel.   

1. Uji Univariate 

Analisis univariate dilakukan untuk mengetahui sebaran apgar skor. Diperoleh 

hasil analisis univariate menggunakan distribusi frekuensi sebagai berikut :  

Tabel 4.1 Apgar Skor Neonatus pada Ibu yang Mengalami Ketuban Pecah 

Dini 

Apgar Skor Frekuensi Persen Persen Valid 

Berat 7 6.25% 6.25% 

Sedang 28 25.00% 25.00% 

Normal 77 68.75% 68.75% 

Total 112 100.00% 100.00% 

Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa dari 112 bayi dari ibu 

yang mengalami KPD, didapatkan apgar skor neonatus dalam kategori normal 

sebanyak 77 bayi (68,75%), sedangkan frekuensi terendah pada ibu yang 

mengalami ketuban pecah dini memiliki skor apgar berkategori berat 
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sebanyak 7 bayi (6,25%), sisanya memiliki skor apgar pada kategori sedang 

sebanyak 28 bayi (25,00%).  

Tabel 4.2 Frekuensi Durasi Ketuban Pecah Dini pada Ibu 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa dari 112 ibu yang 

mengalami KPD, didapatkan ibu KPD dengan durasi <12 jam sebanyak 76 

(67.86%) ibu dan sisanya ibu dengan durasi >12 jam sebanyak 36 orang 

(32.14%). 

2. Uji Bivariate  

Uji Bivariate ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Diperoleh hasil uji bivariate 

menggunakan uji chi square sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hubungan Durasi KPD dengan Apgar Skor Neonatus 

  Apgar Skor  

    Total 
 

P-Value 
Durasi 

KPD 

      Berat      Sedang    Normal 

     F % F %     F     % F % 

< 12 Jam     0 0.00%    12 10.71%     64 57.14% 76 67.86% 

0.000 > 12 Jam     2 1.79%    24 21.43%     10 8.93% 36 32.14% 

Total    2 1.79%    36 32.14%     74 66.07%  112 100.00% 

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hubungan antara durasi ketuban pecah 

dini dengan Apgar Skor neonatus. Durasi ketuban pecah dini terbagi menjadi 

Durasi KPD  Frekuensi Persen Persen Valid 

< 12 Jam  76 67.86% 67.86% 

     > 12 Jam  36 32.14% 32.14% 

Total 112 100.00% 100.00% 
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2 kategori yaitu kurang dari 12 jam dan lebih dari 12 jam, sedangkan Apgar 

Skor terbagi menjadi 3 kategori yaitu, berat, sedang, dan normal. Pada tabel 

ditunjukkan ibu yang mengalami ketuban pecah dini selama kurang dari 12 

jam memiliki apgar skor normal sebanyak 64 ibu (57,14%), sedangkan jika 

ibu mengalami ketuban pecah dini lebih dari 12 jam memiliki apgar skor 

kategori sedang sebanyak 24 bayi (21,43%). Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,000. Nilai p-

value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

durasi ketuban pecah dini dengan apgar skor.  

Tabel 4.4 Hubungan Durasi KPD dengan Denyut Jantung Neonatus 

  Denyut Jantung 
          

Total 
 

P-Value 
Durasi 

KPD 

Hilang atau 

Tidak Ada 
<100/menit >100/menit 

F % F % F % F % 

< 12 Jam 0 0.00% 0 0.00% 76 67.86% 76 67.86% 

0.038 > 12 Jam 0 0.00% 2 1.79% 34 30.36% 36 32.14% 

Total 0 0.00% 2 1.79% 110 98.21% 112 100.00% 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hubungan antara durasi ketuban 

pecah dini dengan denyut jantung. Denyut jantung terbagi menjadi 3 kategori 

yaitu, hilang atau tidak ada, <100/menit dan >100/menit, sedangkan durasi 

ketuban pecah dini terbagi menjadi 2 kategori yaitu kurang dari 12 jam dan 

lebih dari 12 jam. Ditunjukkan bahwa ibu yang mengalami ketuban pecah dini 

<12 jam mengakibatkan denyut jantung bayi >100/menit sebanyak 76 bayi 

(67,86%). Sedangkan ibu dengan durasi KPD >12 jam didapatkan denyut 

jantung bayi <100x/menit sebanyak 2 bayi (1.79%) dan denyut jantung bayi 
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>100x/menit sebnayak 34 bayi (30.36%). Dari hasil pengujian menggunakan 

uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,038. Nilai p-value tersebut 

lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara durasi 

ketuban pecah dini dengan denyut jantung neonatus.  

Tabel 4.5 Hubungan Durasi KPD dengan Pernapasan Neonatus 

  Pernapasan  

Total 

 

 

P-Value 
Durasi 

KPD 

Hilang atau 

Tidak Ada 

Lambat/Tak 

teratur/Lemah 
Normal 

F %    F %    F %   F % 

< 12 Jam 0 0.00% 44 39.29% 32 28.57%   76 67.86% 

0.000 > 12 Jam 2 1.79% 34 30.36% 0 0.00%   36 32.14% 

Total 2 1.79% 78 69.64% 32 28.57% 112 100.00% 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hubungan antara ketuban pecah 

dini dengan pernafasan. Pernafasan terbagi menjadi 3 kategori yaitu, hilang 

atau tidak ada, lambat/tak teratur, dan normal, sedangkan durasi ketuban 

pecah dini terbagi menjadi 2 kategori yaitu kurang dari 12 jam dan lebih dari 

12 jam. Diperoleh hasil bahwa durasi ketuban pecah dini yang dialami ibu 

<12 jam mengakibatkan pernafasan lambat tak teratur sebanyak 44 bayi 

(39,29%) dan bayi dengan pernafasan normal sebanyak 32 bayi (28.57%). 

Selain itu jika ibu mengalami ketuban pecah dini >12 jam mengakibatkan 

bayi bernafas lambat tak teratur sebanyak 34 bayi (30,36%). Berdasarkan 

hasil pengujian menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 

0,000. Nilai p-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan pernafasan neonatus.  
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Tabel 4.6 Hubungan Durasi Ketuban Pecah dini dengan Tonus Otot Neonatus 

  Tonus Otot  

Total 
 

P-Value 
Durasi 

KPD 

Lemah Sedikit Gerak Bergerak Aktif 

F %    F % F %      F   % 

< 12 Jam 0 0.00% 16 14.29% 60 53.57%    76 67.86% 

0.000 > 12 Jam 0 0.00% 30 26.79% 6 5.36%    36 32.14% 

Total 0 0.00% 46 41.07% 66 58.93%   112 100.00% 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hubungan antara durasi ketuban 

pecah dini dengan Tonus Otot. Variabel Tonus Otot terbagi menjadi 3 

kategori yaitu, lemah, sedikit gerak, dan bergerak aktif, sedangkan durasi 

ketuban pecah dini terbagi menjadi 2 kategori yaitu kurang dari 12 jam dan 

lebih dari 12 jam. Pada tabel ditunjukkan ibu yang mengalami ketuban pecah 

dini <12 jam mengakibatkan tonus otot bayi bergerak aktif sebanyak 60 bayi 

(53,57%) dan bayi dengan sedikit gerak sebanayk 16 (14.29%), sedangkan 

jika ibu mengalami ketuban pecah dini >12 jam mengakibatkan tonus otot 

bayi sedikit bergerak sebanyak 30 bayi (26,79%). Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,000. Nilai p-

value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

durasi ketuban pecah dini dengan tonus otot Neonatus 
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Tabel 4.7 Hubungan Durasi Ketuban Pecah Dini dengan Respon Reflex 

  Respon Reflex 
           

 Total 
 

P-Value 
Durasi 

KPD 

Tidak ada 

respon 

Wajah 

meringis 

Meringis, batuk, 

menangis 

F %    F %  F %   F % 

< 12 Jam 3 2.68%   10 8.93%  63 56.25%   76 67.86% 

0.000 > 12 Jam 14 12.50%   15 13.39%   7 6.25%   36 32.14% 

Total 17 15.18%   25 22.32%  70 62.50% 112 100.00% 

Berdasarkan tabel 4.7 ditunjukkan hubungan antara durasi ketuban 

pecah dini degan respon reflex. Respon Reflex terbagi menjadi 3 kategori, 

yaitu Tidak ada respon, wajah meringis, dan meringis, batuk atau menangis, 

sedangkan durasi ketuban pecah dini terbagi menjadi 2 kategori yaitu kurang 

dari 12 jam dan lebih dari 12 jam. Diperoleh hasil bahwa apabila ibu 

mengalami ketuban pecah dini <12 jam mengakibakan respon reflex meringis, 

batuk, dan menangsi pada bayi sebanyak 63 bayi (56,25%), selain itu jika ibu 

mengalami ketuban pecah dini >12 jam mengakibatkan reflek wajah bayi 

meringis sebanyak 15 bayi (13,39%). Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,000. Nilai p-

value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

durasi ketuban pecah dini. 

Tabel 4.8 Hubungan Durasi Ketuban Pecah Dini dengan Warna Kulit 

Neonatus 

  Warna Kulit Neonatus 
 

Total 

 

 

P-Value Durasi 

KPD 

Biru seluruh 

tubuh 

Badan merah 

muda 

Seluruh badan 

merah muda 

F % F % F % F % 
 

< 12 Jam 0 0.00% 0 0.00% 76 67.86% 76 67.86% 

0.000  > 12 Jam 2 1.79% 24 21.43% 10 8.93% 36 32.14% 

Total 2 1.79% 24 21.43% 86 76.79% 112 100.00% 
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh hubungan antara durasi ketuban 

pecah dini dengan warna kulit. Variabel warna kulit terbagi menjadi 3 

kategori yaitu, lemah, sedikit gerak, dan bergerak aktif, sedangkan durasi 

ketuban pecah dini terbagi menjadi 2 kategori yaitu kurang dari 12 jam dan 

lebih dari 12 jam. Ibu dengan ketuban pecah dini <12 jam mengakibatkan 

warna kulit bayi seluruh badan merah muda sebanyak 76 bayi (67,86%), 

sedangkan jika ibu dengan ketuban pecah dini >12 jam mengakibatkan badan 

bayi merah muda sebanyak 24 bayi (21,43%). Hasil pengujian menggunakan 

uji chi square diperoleh nilai p-value sebesar 0,000. Nilai p-value yang 

diperoleh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

durasi ketuban pecah dini dengan warna kulit neonatus. 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa 

memperoleh hasil sebesar 219 ibu yang mengalami KPD dari 3494 ibu yang 

melahirkan selama periode Januari – Desember 2018. Dalam penelitian yang 

dilakukan, sampel yang diambil haruslah memenuhi beberapa kriteria inklusi 

yakni Ibu yang mengalami KPD dengan persalinan spontan pervaginam tanpa 

tindakan (vakum atau forsep), kehamilan cukup bulan (aterm) dan bayi dengan 

berat badan normal (2500-4000 gram). Adapun kriteria ekslusi yakni Ibu yang 

mengalami KPD dengan kehamilan ganda (gamelli), bayi lahir dengan kelainan 
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kongenital, ibu dengan penyakit vaskuler (Penyakit jantung dan Hipertensi). Dari 

kriteria ini, didapatkan sampel  sebesar 112 yang memenuhi kriteria retriksi.  

Pada table 4.1 dapat dilihat nilai Apgar skor neonatus dari 112 sampel ibu 

yang mengalami KPD, dimana terdapat 77 bayi dengan Apgar skor normal, 

kemudian 28 bayi dengan Apgar skor sedang dan 7 bayi dengan Apgar skor 

buruk. Hal ini erat kaitannya dengan durasi KPD yang akan mempengaruhi 

kondisi janin. 

Pada table 4.2 dapat dilihat bahwa dari total 112 ibu yang mengalami 

KPD yang kemudian digolongkan berdasarkan durasi perlangsungannya yakni ibu 

dengan KPD <12 Jam lebih banyak dari ibu dengan KPD >12 jam. Ibu hamil 

yang mengalami KPD < 12 jam sebanyak 76 orang (67.86%) dan >12 jam 

terdapat 36 ibu dengan KPD (32.14%). Ketuban pecah dini merupakan salah satu 

permasalahan obstetrik yang dapat menjadi penyulit selama proses persalinan, 

KPD ini dapat menjadi penyebab terjadinya kelahiran prematur maupun infeksi 

khorioamnionitis yang nantinya dapat menjadi sepsis yang dapat menjadi 

penyebab meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas bayi. (Prawirohardjo, 

2016). 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat  ibu KPD  dengan durasi <12 jam berjumlah 76 

orang didapatkan bayi dengan nilai Apgar baik yang lebih sering daripada nilai 

Apgar sedang, dimana terdapat 64 bayi (57,14 %) dengan Apgar skor normal, 12 

bayi (10,71%) dengan Apgar skor sedang. Kemudian ibu KPD dengan durasi >12 

jam berjumlah 36 orang dimana terdapat 10 bayi (8,93%) dengan Apgar skor 
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normal, 24 bayi (21,43%) dengan Apgar skor sedang dan 2 bayi (1,79%) dengan 

Apgar skor buruk. Hal ini menunjukkan KPD dengan >12 jam kebanyakan bayi 

memiliki Apgar skor sedang dan adapun yang Apgar skor nya buruk, hal ini 

sesuai dengan teori yakni semakin lama periode laten maka akan semakin lama 

pula kala satu persalinan yang nantinya durasi KPD ini akan mempengaruhi 

banyaknya pelepasan cairan amnion yang akan menyebkan terjadinya 

oligohidramnion yang nantinya akan terjadi kompresi tali pusat sehingga suplei 

oksigen menuju janin akan menurun yang kemudian dapat menyebabkan bayi 

hipoksia dan nantinya ketika lahir hal ini dapat mempengaruhi Apgar skor 

(Hassan, 2007, Prawirohardjo, 2008. Hanifa Hafni, dkk. 2017). Hasil penelitian 

ini sejalan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Endale 2016 yang 

melakukan peneilitian tentang durasi KPD, dimana Endale membagi durasi KPD 

menjadi dua yakni <12 jam dan >12 jam, kemudian didapatkan hasil bahwa bayi 

yang lahir dari ibu yang mengalami KPD >12 jam beresiko 12 kali lebih besar 

untuk mengalami kondisi yang buruk bagi bayi darpada bayi yang lahir dengan 

durasi KPD <12 jam yakni diantaranya ialah nilai APGAR neonatus yang lebih 

buruk, salah satu kondisi yang kurang baik yakni tingkat asfiksia bayi yang berat 

(Endale et al, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Meisha (2010) di RS Bhakti 

Yudha Depok terdapat hubungan antara ketuban pecah dini dengan skor Apgar 

neonatus dengan nilai p 0,011 (p<0,05) yang membuktikan adanya hubungan 

kedua variable (Meisha, 2010). 
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Dari tabel 4.4 dapat dilihat ibu KPD dengan durasi <12 jam didapatkan 

bayi dengan denyut jantung >100x/menit sebanyak 76 bayi (67.86%), sedangkan 

pada ibu dengan KPD >12 jam didapatkan bayi dengan denyut jantung 

>100/menit sebanyak 34 bayi (30.36%). Hal ini sesuai dengan teori bahwa saat 

terjadi penurunan suplai oksisgen ke janin yang diakibatkan oleh KPD maka akan 

terjadi kondisi gawat janin yakni merupakan suatu hal yang dapat dinilai dengan 

pengukuran denyut jantung. Hal ini merupakan suatu kompensasi tubuh oleh 

adanya penurunan kadar O2 dan meningkatnya kadar CO2 , sehingga jantung akan 

memompa lebih kuat agar dapat menyuplai  oksigen menuju ke organ-organ vital 

seperti otak. (Sherwood, 2014 dan Andini, 2018). 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat ibu KPD dengan durasi <12 jam didapatkan 

bayi dengan pernapasan normal/bayi menangis sebanyak 32 bayi (28.57%) dan 

bayi dengan pernapasan lambat/ tak teratur/ lemah sebanyak 44 bayi (39.29%). 

Kemudian, ibu KPD dengan durasi >12 jam didapatkan bayi dengan pernafasan 

lambat/ tak teratur sebanyak 34 bayi (30.36%) dan bayi dengan tidak bernapas 

sebanyak 2 bayi (1.79%). Hal ini sesuai dengan teori yakni ketika tubuh 

mengalami penurunan pasokan oksigen maka tubuh akan berkompensasi dengan 

meningkatkan usaha pernafasan agar memperoleh suplei O2 yang cukup yang 

akan menyebabkan terjadinya retraksi dinding dada dan otot-otot bantuan 

pernafasan lainnya. Kemudian saat terjadi KPD, sesaat setelah bayi lahir maka 

suplai O2 akan terputus dari ibu, sehingga bayi harus melakukan usaha napas 

dengan sendirinya. Saat terjadi hipoksi selama dalam kandungan, maka ketika 
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bayi lahir akan terjadi usaha nafas yang meningkat. Namun, saat kondisi hipoksia 

janin terjadi cukup lama, hal ini menyebabkan penurunan energy akibat kurang 

nya suplai O2 yang digunakan untuk metabolisme, yang nantinya kondisi ini akan 

menyebabkan bayi baru lahir akan bernapas dengan lemah. (Sherwood, 2014 dan 

Andini, 2018). 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat ibu KPD dengan durasi <12 jam didapatkan 

bayi dengan tonus otot bergerak aktif sebanyak 60 bayi (53.57%) dan bayi dengan 

tonus otot sedikit gerak sebanyak 16 bayi (14.29%). Kemudian, untuk ibu KPD 

dengan durasi >12 jam didapatkan bayi dengan tonus otot bergerak aktif sebanyak 

6 bayi (5.36%) dan bayi dengan tonus otot yang sedikit gerak sebanyak 30 bayi 

(26.79%). Hal ini sesuai dengan teori yakni, ketika tubuh kekurangan suplai 

oksigen maka sel tidak dapat melakukan metabolisme untuk menghasilkan 

energy. Inilah yang akan menyebabkan pada kondisi KPD yang menyebabkan 

pasokan O2 menurun untuk janin yang akan menyebabkan tonus otot bayi 

memiliki sedikit gerak. 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat ibu KPD dengan durasi <12 jam didapatkan 

bayi dengan respon reflex menangis sebanyak 63 bayi (56.25%), bayi dengan 

respon reflex wajah meringis sebanyak 10 bayi (8.93%) dan bayi dengan respon 

reflex tidak ada sebanyak 3 bayi (2.68%). Kemudian, ibu KPD dengan durasi >12 

jam didapatkan bayi dengan respon reflex menangis sebanyak 7 bayi (6.25%), 

bayi dengan respon reflex meringis sebanyak 15 bayi (13.39%) dan bayi dengan 

respon reflex tidak ada sebanyak 14 bayi (12.50%).  
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Dari tabel 4.8 dapat dilihat ibu KPD dengan durasi <12 jam didapatkan 

bayi dengan warna kulit seluruh badan merah muda sebanyak 76 bayi (67.86%). 

Sedangkan ibu KPD dengan durasi >12 jam didapatkan bayi dengan warna kulit 

seluruh badan merah muda sebanyak 10 bayi (8.93%), bayi dengan badan merah 

muda dan ekstremitas biru sebanyak 24 bayi (21.43%) dan bayi dengan warna 

kulit biru seluruh tubuh sebanyak 2 bayi (1.79%). Hal ini sesuai dengan teori, saat 

terjadi KPD maka pasokan O2 menuju janin akan menurun sehingga tubuh akan 

berkompensasi dengan cara jantung akan memompa lebih cepat namun dengan 

beberapa organ target vital utama seperti otak, sehingga area-area perifer terutama 

yang paling jauh dari jantung seperti ujung-ujung jari akan mengalami sianosis 

atau kebiruan (Sherwood, 2014). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan ketuban 

pecah dini dengan Apgar Skor neonatur di RSUD Syekh Yusuf Gowa periode 

Januari – Desember 2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai Apgar pada bayi dengan ibu yang mengalami KPD memiliki presentasi 

rata-rata Apgar skor yang baik yakni sebanyak 77 bayi (68.75%). 

2. Jumlah ibu yang mengalami KPD selama tahun 2018 di RSUD Syekh Yusuf 

Gowa sebanyak 219, kemudian yang memenuhi syarat menjadi sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 112 orang. Ibu KPD dengan durasi <12 jam sebanyak 

76 orang dan ibu KPD dengan durasi >12 jam sebanyak 36 orang. 

3. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan Apgar Skor neonatus 

yakni setelah dilakukan menggunakan uji chi square diperoleh nilai p-value 

sebesar 0,000. Nilai p-value < 0,05. 

4. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan denyut jantung 

neonatus setelah dilakukan uji chi square dan memperoleh nilai p-value <0,05. 

5. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan pernapasan neonatus 

setelah dilakukan uji chi square dan memperoleh nilai p-value <0,05. 

6. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan tonus otot neonatus 

setelah dilakukan uji chi square dan memperoleh nilai p-value < 0,05. 
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7. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan respon reflex 

neonatus setelah dilakukan uji chi square dengan nilai p-value < 0.05. 

8. Ada hubungan antara durasi ketuban pecah dini dengan warna kulit neonatus 

setelah dilakukan uji chi square dan memperoleh nilai p-value < 0,05. 

B. Saran 

1. Bagi RSUD Syekh Yusuf Gowa  

a. Perlu dilakukan Penanganan aktif bagi ibu dengan ketuban pecah dini <12 

jam agar dapat mengurangi komplikasi lanjutan bagi ibu maupun bayi. 

b. Meningkatkan kinerja dalam hal resusitasi neonatus dan penanganan 

Asfiksia Neonatorum. 

c. Pada bagian rekam medik sebaiknya penyusunan status pasien lebih ditata 

dan dilengkapi agar dapat mempermudah pengambilan data pada saat 

dilakukan penelitian. 

2. Bagi Peneliti  

Diharapkan bagi peneliti agar segala ilmu yang diperoleh selama 

proses penelitian berlangsung dapat dipahami dan diaplikasikan dalam 

melakukan penatalaksanaan saat mendapingi kasus. 

3. Bagi Institusi  

Meningkatkan layanan administrasi terkait proses penelitian agar dapat 

berjalan dengan cepat dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi pustaka 

yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan terkait 

pengaruh durasi KPD terhadap Apgar Skor.  
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Lampiran 1: Output SPSS 

1. Uji Univariate  

Apgar Skor 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Berat 7 6.3 6.3 6.3 

Sedang 28 25.0 25.0 31.3 

Normal 77 68.8 68.8 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

 

2. Uji Bivariate  

Crosstab 

 

Denyut Jantung 

Total <100/menit >100/menit 

Ketuban Pecah Dini <12 jam Count 0 76 76 

% of Total 0.0% 67.9% 67.9% 

>12 jam Count 2 34 36 

% of Total 1.8% 30.4% 32.1% 

Total Count 2 110 112 

% of Total 1.8% 98.2% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.299a 1 .038   

Continuity Correctionb 1.715 1 .190   

Likelihood Ratio 4.617 1 .032   

Fisher's Exact Test    .101 .101 

Linear-by-Linear Association 4.261 1 .039   

N of Valid Cases 112     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .64. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Crosstab 

 

Pernafasan 

Total tidak bernafas Lemah Aktif 

Ketuban Pecah Dini <12 jam Count 0 44 32 76 

% of Total 0.0% 39.3% 28.6% 67.9% 

>12 jam Count 2 34 0 36 

% of Total 1.8% 30.4% 0.0% 32.1% 

Total Count 2 78 32 112 

% of Total 1.8% 69.6% 28.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24.066a 2 .000 

Likelihood Ratio 33.814 2 .000 

Linear-by-Linear Association 23.723 1 .000 

N of Valid Cases 112   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .64. 



52 
 

 

 

Crosstab 

 

Tonus Otot 

Total Sedikit Gerak Bergerak Aktif 

Ketuban Pecah Dini <12 jam Count 16 60 76 

% of Total 14.3% 53.6% 67.9% 

>12 jam Count 30 6 36 

% of Total 26.8% 5.4% 32.1% 

Total Count 46 66 112 

% of Total 41.1% 58.9% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 39.151a 1 .000   

Continuity Correctionb 36.620 1 .000   

Likelihood Ratio 41.007 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 38.801 1 .000   

N of Valid Cases 112     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.79. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Crosstab 

 

Respon Reflex 

Total 

Tidak ada 

respon Wajah meringis 

Meringis, batuk, 

menangis 

Ketuban Pecah Dini <12 jam Count 3 10 63 76 

% of Total 2.7% 8.9% 56.3% 67.9% 

>12 jam Count 14 15 7 36 

% of Total 12.5% 13.4% 6.3% 32.1% 

Total Count 17 25 70 112 

% of Total 15.2% 22.3% 62.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 44.280a 2 .000 

Likelihood Ratio 45.653 2 .000 

Linear-by-Linear Association 42.395 1 .000 

N of Valid Cases 112   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5.46. 

 

Crosstab 

 

Warna Kulit 

Total 

Biru seluruh 

tubuh 

Badan merah 

muda 

Seluruh badan 

merah muda 

Ketuban Pecah Dini <12 jam Count 0 23 53 76 

% of Total 0.0% 20.5% 47.3% 67.9% 

>12 jam Count 4 29 3 36 

% of Total 3.6% 25.9% 2.7% 32.1% 

Total Count 4 52 56 112 

% of Total 3.6% 46.4% 50.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 40.174a 2 .000 

Likelihood Ratio 45.869 2 .000 

Linear-by-Linear Association 39.765 1 .000 

N of Valid Cases 112   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.29. 

 

Ketuban Pecah Dini * Apgar Skor Crosstabulation 

 

Apgar Skor 

Total Berat Sedang Normal 

Ketuban Pecah Dini <12 jam Count 0 12 64 76 

% of Total 0.0% 10.7% 57.1% 67.9% 

>12 jam Count 2 24 10 36 

% of Total 1.8% 21.4% 8.9% 32.1% 

Total Count 2 36 74 112 

% of Total 1.8% 32.1% 66.1% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35.669a 2 .000 

Likelihood Ratio 36.217 2 .000 

Linear-by-Linear Association 35.065 1 .000 

N of Valid Cases 112   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .64. 
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Lampiran 2: Etik Penelitian 
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 Lampiran 3: Balit Banda 
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Lampiran 4: Surat Izin Penelitian  
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Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian 
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