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Student Reg. No. : 70400117005 

Supervisor I   : Firdayanti 

Supervisor II   : Andi Tihardimanto 

 

“A Midwifery Care for Premature Rapture of Membranes (Literatur Review)” 

 

Premature rupture of membranes (PROM) is a critical problem in obstetrics 

because it causes complications such as premature birth and infectious chorioamnionitis 

complications. Approximately 85% of perinatal morbidity and mortality problems are 

caused by prematurity, and prematurity’s major cause is PROM signified by 30-40% 

incidents. 

 

This paper investigated the issue by reviewing related literature and utilized the 7- 

stage Varney. 

 

According to some research findings, premature rupture of membranes can be 

diagnosed through Anamnesis, physical examinations in laboratories and other 

supplementary examinations. The types of treatments for PROM need to be tailored 

according to the gestational age and other accompanying complications. It is also worth 

noting that premature rupture of membranes puts the patients at higher risk of contracting 

infections such as in the uterus, amniotic sac, cervix or vagina. 

This study concluded that the treatments were found effective for the patient. To 

understand patient’s medical condition, a series of evaluations such as the vital signs, the 

complications that follow, infections, and proper treatments for that patient. 

 

Kesimpulan dari literatur review ini yaitu didapatkannya penegakan diagnosis dan 

penatalaksanaan tersebut sangat bermanfaat bagi klien agar mendapatkan perawatan 

dengan baik. Untuk mengetahui keadaan klien maka harus dilakukan evaluasi untuk 

mendapatkan informasi klien seperti tanda-tanda vital normal, komplikasi yang terjadi 

seperti adanya infeksi atau tidak serta pemberian tindakan yang tepat pada klien tersebut. 

 

 

Keywords: Premature rupture of membranes (PROM), 7-stage Varney 

  

 

 

 

xi 

 



 

 

 

 

 ABSTRAK 

 

JURUSAN KEBIDANAN 

      UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

KARYA TULIS ILMIAH, 03 OKTOBER 2021 

NAMA         : Halimah 

Nim               : 70400117005 

Pembimbing I : Firdayanti 

Pembimbing II : Andi Tihardimanto K 

“Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Ketuban Pecah Dini (Literatur Review)” 

 

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan masalah penting dalam obstetric berkaitan dengan 

penyulit kelahiran prematur dan komplikasi infeksi korioamnionitis. Sekitar 85% masalah 

morbiditas dan mortalitas perinatal disebbakan oleh prematuritas. KPD berhubungan 

dengan penyebab terjadinya prematuritas dengan insiden 30-40%. 

  

Karya tulis ilmiah ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan pengumpulan 

referensi yang kemudian dibuat menjadi literature Review dengan menggunakan 

pendekatan  7 langkah Varney.  

 

Berdasarkan referensi penelitian untuk mendiagnosa ketuban pecah dini yaitu Anamnesis, 

pemeriksaan fisik pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang. 

Penatalaksanaan KPD tergantung pada usia kehamilan pasien serta komplikasi yang 

terjadi. Ketuban pecah dini lebih beresiko terjadi infeksi, seperti infeksi di rahim, kantung 

ketuban, leher rahim, atau vagina. 

 

Kesimpulan dari literatur review ini yaitu didapatkannya penegakan diagnosis dan 

penatalaksanaan tersebut sangat bermanfaat bagi klien agar mendapatkan perawatan 

dengan baik. Untuk mengetahui keadaan klienmaka harus dilakukan evaluasi untuk 

mendapatkan informasi klien seperti tanda-tanda vital normal, komplikasi yang terjadi 

seperti adanya infeksi atau tidak serta pemeberian tindakan yang tepat pada klien 

tersebut. 

 

 

Kata Kunci: Ketuban Pecah Dini (KPD), 7 Langkah Varney 
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BAB I 

 
PENDAHALUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

1. Pengertian ketuban pecah dini 

 

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan masalah penting dalam obstetrik 

berkaitan dengan penyulit kelahiran prematur dan komplikasi infeksi korioamnionitis 

.hingga sepsis yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal dan menyebabkan 

infeksi ibu (Yaze dan Dewi, 2016:76). Pecahnya selaput janin bisa terjadi bila leher 

rahim tertutup atau melebar. Terkadang hal itu bisa terjadi pada kehamilan yang sangat 

awal (sebelum 28 minggu) atau pada trimester ketiga (antara 28 minggu dan 34 

minggu). Faktor resiko yang sangat terkait dengan ketuban pecah dini atau premature 

rupture of membranes (PROM) yaitu infeksi, malpresentasion dari fetus, multiple 

pregnancy and excess amniotic fluid, servical incompetence, trauma Abdomen 

(Gahwagi, 2015:495). 

Masalah KPD berkaitan keluarnya cairan berupa air air dari vagina setelah 

kehamilan berusia 22 minggu, ketuban dinyatakan pecah jika terjadi sebelum proses 

persalinan berlangsung dan pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada kehamilan 

preterm sebelum kehamilan 37 minggu maupun kehamilan aterm (Saifuddin, 2010). 
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Sualma (2009) menyebutkan bahwa hampir semua KPD pada kehamilan preterm 

akan lahir sebelum aterm atau persalinan akan terjadi dalam satu minggu setelah selaput 

ketuban pecah dini. Sekitar 85% masalah morbiditas dan mortalitas perinatal disebabkan 

oleh prematuritas KPD berhubungan dengan penyebab terjadinya prematuritas dengan 

insiden 30-40%. Insidensi KPD lebih tinggi pada wanita dengan serviks 

inkopenten,polihidromnion, malpreentasi janin, kehamilan kembar atau infeksi 

vagina/serviks. Hubungan yang signifikan juga telah diemukan antara keletihan bekerja 

dan  peningkatan resiko KPD sebelum cukup bulan. 

Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012), memperlihatkan bahwa 

54% dari kelahiran tidak mengalami komplikasi selama persalinan. Wanita yang 

mengalami persalinan lama dilaporkan sebesar 35% kelahiran, KPD lebih dari 6 jam 

sebelum kelahiran dialami oleh 15% kelahiran. Perdarahan berlebih sebesar 8% dan 

demam sebesar 8%. Komplikasi lainnya dan kejang dialami juga pada saat persalinan 

(masing-masing 5 dan 2 %). Sementara itu, partus lama dan perdarahan merupakan 

dampak yang bisa ditimbulkan oleh KPD (SDKI, 2012:131- 132). 

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

10% pada semua kehamilan. Pada kehamilan aterm insidensinya bervariasi 6-19%, 

sedangkan pada kehamilan preterm insidensinya 2% dari semua kehamilan. Hampir 

semua KPD pada kehamilan preterm akan lahir sebelu aterm atau persalinan akan 

terjadi dalam satu minggu telah selaput ketuban pecah. 70% KPD terajadi pada 

kehamilan cukup bulan. Sekitar 85% morbiditas dan morbilitas perinatal 



3 
 

 

 

 

disebabkan oleh prematuritas. KPD berhubhungan dengan penyebab kejadian 

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

kehamilan dan persalinan memiliki resiko bagi ibu maupun janin. Pada kasus KPD 

komplikasi yang dapat terjadi yaitiu infeksi dalam persalinan, infeksi masa nifas, partus 

lama, meningkatnya tindakan operatif obstetric atau sescio sesarea (SC), atau akan 

mengarah ke morbiditas dan mortalitas ibu. 

Selain KPD dapat memberi dampak buruk bagi ibu, KPD juga dapat memberi 

resiko pada janin yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah 

pemberian makan neonatal, retinopati premturit, perdarahan intraventrikular, entercolitis 

necroticing, gangguan otak dan resiko cerebral palsy, hiperbilirubienia, anemia, sepsis, 

prolapse funiculi/penutunan talki pusat,hipoksia dan asfiksia sekunder sekunder pusat, 

prolaps uteri, persalinan lama, skor APGAR rendah, enselopati, cerebral palsy, 

perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distress pernafasan), dan oligohidromnion 

(sindrom deformitas janin, hypoplasia paru, deformatis dan pertumbuhan janin 

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

AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan 

masyarakat.Salah satu prioritas utama dalam pembangunan sektor kesehatan 

sebagaimana tercantum dalam program pemerintah nasional serta strategi making 

pregnancy safer (MPS) atau kehamilan yang aman sebagai kelanjutan dari program Safe 

Motherhood dengan tujuan untuk mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian 

ibu dan bayi baru lahir (Arifin, 2015:1). 
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Kematian ibu pada saat ini masih menjadi masalah kesehatan reproduksi yang 

sangat penting di Indonesia. Indikator kesehatan yang menggambarakan tingkat 

kesehatan ibu dan anak adalah AKI dan AKB. Disamping itu AKI merupakan tolak ukur 

untuk menilai keadaan pelayanan obstetrik belum sempurna, sehingga memerlukan 

perbaikan (Kemenkes, 2015). 

Menurut laporan World Health Organization (WHO), AKI di dunia masih tinggi, 

dan Indonesia berada di posisi teratas dengan jumlah kematian ibu tertinggi yang 

disebabkan oleh ketuban pecah dini (KPD) dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 

yang lain. AKI di dunia tahun 2014 yaitu 289.000 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. 

Beberapa negara memiliki AKI cukup tinggi seperti Afrika Sub-Saharan 179.000 jiwa, 

Asia Selatan 69.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. AKI di negara–negara Asia 

Tenggara dimana Indonesia yaitu 190 per 100.000 kelahiran hidup,Vietnam 49 per 

100.000 kelahiran hidup,Thailand 26 per 100.000 kelahiran hidup,Brunei 27 per 

100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014). 

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015 

angka kematian ibu (AKI) di Indonesia sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (KH). 

Salah satu penyumbang tingginya angka kematian ibu secara nasional adalah angka 

kematian ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah sebesar 111,16 per 100.000 kelahiran 

hidup pada tahun 2015, yang diikuti pula dengan tingginya angka kematian ibu (AKI) 

di Kota Semarang yang pada tahun 2016 yaitu 121,5 per 100.000 kelahiran 

hidup.(SDKI, 2015 dalam Pandori, dkk. 2018).  

Di Sulawesi Selatan jumlah kematian ibu yang dilaporkan oleh Dinas kesehatan 

Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2012 jumlah 

kematian ibu sebanyak 160 orang atau 110,26 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan 

pada tahun 2013 menurun menjadi 115 orang atau  
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orang atau 78.38 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 kembali meningkat 

menjadi 138 orang atau 93.20 per 100.000 kelahhiran hidup. 

Sedangkan AKB pada tahun 2011 sebanyak 868 bayi atau 5.90 per 100.000 

kelahiran hidup,pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.056 bayi atau 7.23 per 1000 

kelahiran hidup dengan penyebab utama kematian adalah perdarahan, infeksi, hipertensi, 

preeklampsi-eklampsi, abortus, dan partus lama (Profil Kesehatan Sulsel, 2014:19-27). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas kesehatan kabupaten Gowa, AKI dan 

AKB mengalami penurunan yaitu AKI pada tahun 2012 sebanyak 12 orang atau 106.53 

per 100.000 kelahian hidup. Pada tahun 2013 meenurun menjadi 10 orang atau 80 per 

100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2014 sebanyak 3 orang atau 24 orang per 

100.000 kelahiran hidup. 

Peran bidan dalam penanganan KPD dengan memberikan asuhan kebidanan pada 

ibu bersalin secara tepat, cepat dan komprehensif karena jika ibu bersalin dengan KPD 

tidak mendapat asuhan yang sesuai maka resikonya akan berakibat pada ibu maupun 

janin. Dengan harapan setelah dilakukannya asuhan kebidanan yang cepat dan 

tepat,maka kasus ibu bersalin dengan KPD dapat di tangani dengan baik, sehingga AKI 

di Indonesia dapat dikurangi. 

Berdasarakan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi kasus 

dengan judul”Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Ketuban Pecah Dini (KPD). 
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B. Rumusan Masalah 

 

Ruang lingkup pembahasan Karya Tulis Ilmiah ini meliputi manajemen 

asuhan kebidanan dengan ketuban pecah dini. 

C. Tujuan Penulisan 
 

Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk : 

 
1. Tujuan Umum 

 

Mampu menyusun lieratur Review dan mengetahui penatalaksanaan 

pada ketuban pecah dini. 

2. Tujuan Khusus 
 

Adapun tujuan khusus penulisan literatur review asuhan kebidanan pada 

ketuban pecah dini adalah: 

a. Didapatkannya tanda dan gejala tentang ketuban pecah dini  

b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis tentang ketuban pecah dini. 

c. Didapatkannya informasi komplikasi yang bisa timbul dari berbagai 

referensi pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini. 

d. Didapatkannya informasi dari referensi tentang kondisi emergency 

yang dapat terjadi serta penanganan pada ibu yang mengalami 

ketuban pecah dini. 

e. Didapatkannya simpulan dari berbagai referensi tentang intervensi 

apa saja penatalaksanaan yang tepat pada ibu yang mengalami 

ketuban pecah dini. 
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f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak 

dilanjutkan ke implementasi asuhan ibu yang mengalami 

ketuban pecah dini. 

g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber. 

 

D. Manfaat penulisan 
 

Ada manfaat dari penulisan literature review sebagai berikut: 

 

1. Manfaat institusi 

 

Sebagai bahan pembelajaran dan sumber pengetahuan untuk penulis 

berikutnya 

2. Manfaat bagi praktisi 

 

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir 

program diploma kebidanan Universitas Negeri Alauddin Makssar. 

3. Manfaat ilmiah 

 

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumber informasi,menambah 

pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya. 

4. Manfaat bagi penulis 

 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam 

penerapan Asuhan Kebidanan dengan Ketuban Pecah Dini. 

5. Manfaat bagi pembaca 

 

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca 

tentang Manajemen Asuhan Kebidanan dengan Ketuban Pecah Dini. 

E. Metode Penulisan 

 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, metode yang digunakan adalah 

penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang 

berhubungan dengan ketuban pecah dini. 
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F. Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya 

tulis ilmiah ini terdiri dari bab l pendahuluan yang membahas tentang 

latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.Pada 

bab ll penulis membahas mengenai tinjauan umum ketuban pecah dini, 

serta proses manejemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian 

asuhan kebidanan. Kemudian pada bab lll yaitu Literatur Review, akan 

menguraiakan tentang 7 langkah verney yaitu identifikasi data dasar, 

identifikasi diagnose/masalah actual, identifikasi diagnosa/masalah 

potensial, tindalkan segeran dan kolaborasi, rencana tindakan /intervensi, 

implamentasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP). 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Asuhan Kebidanan Pada Persalinan 

 

1. Pengertian Asuhan Kebidanan 

 

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang 

dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya 

berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan (Yulifah, 2014 : 56). Sedangkan sumber lain 

mengatakan bahwa asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi, kegiatan, dan tanggung 

jawab bidan dalam pelayanan yang diberikan kepada klien atau masalah kebidanan 

(kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi 

wanita, dan pelayanan kesehatan (Soepardan, 2008 : 5). 

Tujuan asuhan kebidanan adalah menjamin kepuasan dan keselamatan ibu dan 

bayinya sepanjang siklus reproduksi, mewujudkan keluarga bahagia dan berkualitas 

melalui pemberdayaan perempuan dan keluarganya dengan menumbuhkan rasa percaya 

diri. Keberhasilan tujuan asuhan kebidanan antara lain dipengaruhi oleh adanya 

keterkaitan penerapan masing-masing komponen yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan tujuan asuhan, baik dari pemberi asuhan, maupun penerima asuhan 

(Soepardan, 2008 : 5-6). 
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2. Persalinan 

 

Persalinan yaitu persalinan dapat didefinisikan secara medis sebagai kontraksi 

uterus yang teratur dan semakin kuat, menciptakan penipisan dan dilatasi serviks di 

sepanjang waktu, yang menimbulkan dorongan kuat untuk melahirkan janin melalui 

jalan lahir melawan resistansi jaringan lunak,otot,dan struktur tulang panggul (Kennedy 

dkk, 2013:2). 

Sumber lain mengemukakan bahwa persalinan adalah serangkaian kejadian yang 

berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan 

disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Kuswanti dan 

Melina, 2014:1). Kelahiran seorang bayi juga merupakan peristiwa sosial bagi ibu dan 

keluarga (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 3). 

           Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan baik di dunia maupun di 

akhirat telah diberikan penjelasan, ketetapan dan perumpamaan. Berikut ayat yang 

menjelaskan tentang setiap melahirkan pasti akan merasakan rasa sakit yang hebat. 

 Firman Allah dalam Q.S Maryam Ayat 23 

 
 

افَاجََاۤءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ   نْسِيًًّ خْلةَِِۚ قَالتَْ يٰليَْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّ النَّ

 

Terjemahnya: 

 

Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon 

kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku 

menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan". 
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Ayat berikut menguraikan kondisi psikologis Maryam ketika hamil. Proses 

kehamilannya dimulai ketika Jibril meniupkan roh ke tubuh Maryam, maka sesudah itu 

dia mengandung. Mengetahui dirinya hamil, lalu dia mengasingkan diri dengan 

kandungannya itu ke tempat yang jauh dari tempatnya menetap selama ini. 

Setelah Jibril menerangkan maksud kedatangannya itu, maka Maryam menjawab, "Aku 

berserah diri kepada ketetapan Allah." Lalu Jibril meniupkan roh Nabi Isa ke Maryam 

sehingga mengakibatkan Maryam mengandung; lalu ia mengasingkan diri dengan 

kandungannya ke suatu tempat yang jauh dari orang banyak untuk menghindari tuduhan 

dan cemoohan dari Bani Israil (kemenag.go.id). 

 Proses persalinan atau melahirkan merupakan momen yang dinantikan sekaligus 

mendebarkan bagi seorang ibu. Di momen ini, seorang ibu berjuang untuk melahirkan 

buah hatinya dengan harapan baik bayi dan sang ibu bisa melewati masa persalinan 

dengan lancar dan selamat. 

Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada orang-orang Muslim dalam menyiapkan 

generasi, termasuk dalam proses mealahirkan. Dianjurkan bagi seorang ibu melantunkan 

doa-doa ketika akan dan sedang melahirkan. 

Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Doa-doa di saat genting adalah, "Ya Allah, aku 

memohon rahmat-Mu, maka jangan Engkau serahkan diriku kepada diriku walau 

sekejap. Perbaikilah urusanku semuanya! Tidak ada sesembahan yang hak, kecuali 

Engkau." 

Saat akan melahirkan dianjurkan untuk membaca doa sebagai berikut. 

"Hanna waladat maryam wa maryamu waladat 'iisaa, ukhruj ayyuhal mauluud, 

biqudratil malikil ma'buud." 

Artinya: "Hanna melahirkan Maryam. Maryam melahirkan Isa AS. Keluarlah wahai 

jabang bayi dengan kekuasaan Maha Raja Yang Maha disembah." 
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3. Sebab-sebab mulainya persalinan 

 

Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti, sehingga 

menimbulkan beberapa teori yang berkaitan dengan mulainya kekuatan his atau 

kontraksi yang merupakan awal dari mulai terjadinya persalinan. 

Teori tersebut antara lain: 

a. Teori penurunan hormon 

 

Satu sampai dua minggu sebelum persalinan terjadi penurunan kadar estrogen dan 

progesteron. Progesteron mengakibatkan relaksasi otot- otot rahim, sedangkan estrogen 

meningkatkan kerentanan otot-otot rahim. Selama kehamilan terjadi keseimbangan 

antara kadar estrogen dan progesteron, tetapi akhir kehamilan terjadi penurunan kadar 

progesteron sehingga timbul his. 

b. Teori distensi rahim 

 

Rahim yang menjadi besar dan meregang akan menyebabkan iskemik oto-otot rahim 

sehingga timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. 

c. Teori iritasi mekanik 
 

Di belakang serviks terletak ganglion servikalis, bila ganglion ini ditekan oleh kepala 

janin, maka akan timbul kontraksi uterus. 

d. Teori plasenta menjadi tua 

 

Akibat plasenta tua, menyebabkan turunnya kadar progesteron yang menyebabkan 

ketegangan pada pembuluh darah, hal ini menimbulkan kontraksi rahim. 

e. Teori prostaglandin 

 

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua menjadi sebab permulaan persalinan karena 

menyebabkan kontraksi pada miometrium pada setiap umur kehamilan. 

f. Teori oxytocin 

 

Pada akhir kehamilan kadar oxytocin bertambah, oleh karena itu timbul kontraksi otot-

otot rahim (Kuswanti dan Melina, 2014 :3-4). 
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4. Tahap-tahap persalinan 
 

Tahap-tahap pada persalinan dibagi menjadi 4 kala yaitu: 

 

a. Kala 1 (kala pembukaan) 

 

Inpartu ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah atau blood show 

karena serviks mulai membuka atau dilatasi dan menipis (effacement). Darah 

berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler kanalis servikalis karena 

pergeseran ketika serviks mendatar dan membuka. 

Kala pembukaan dibagi atas 2 fase yaitu : 

 

1) Fase laten 

 

Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan 

pembukaan serviks secara bertahap. Fase laten berlangsung lambat dari 

pembukaan 1-3 cm, lamanya 7-8 jam. 

2) Fase aktif 

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

a) Periode akselerasi : berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm. 

b) Periode dilatasi maksimal atau steady: selama 2 jam, pembukaan 

berlangsung cepat menjadi 9 cm. 

c) Periode deselarasi: berlangsung lambat, waktu 2 jam pembukaan 

menjadi 10 cm atau lengkap. 

b. Kala II atau kala pengeluara janin 

Pada pengeluaran janin, his terkoordinir, kuat, cepat dan lebih lama kira kira 2-3 

menit sekali. Kepala janin telah turun masuk ruang panggul sehingga terjadilah 

tekanan otot dasar panggul yang secara reflekstoris menimbulkan mengedan. 

Karena tekanan pada rektum, ibu merasa seperti mau buang air besar, dengan 

tanda anus terbuka pada waktu his, kepala janin mulai kelihatan.Vulva membuka 

dan perineum menegang dengan his, mengedan yang terpimpin akan lahirlah 

kepala, diikuti oleh seluruh badan janin.  
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Kala II pada primi 1½ -2 jam dan pada multi ½ -1 jam (Aisyah dan Oktarina, 

2012 : 4). 

c. Kala III atau kala pengeluaran uri 

Setelah bayi lahir, kontraksi rahim istirahat sebentar. Uterus teraba keras dengan 

fundus uteri setinggi pusat dan berisi plasenta yang tebal 2 kali sebelumnya. 

Beberapa saat kemudian, timbul his pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 

5- 10 menit seluruh plasenta terlepas, terdorong kedalam vagina dan akan lahir 

spontan atau dengan sedikit dorongan dari atas simfisis atau fundus uteri seluruh 

proses biasanya berlangsung 5-10 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta 

disertai dengan pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc (Aisyah dan Oktarina, 

2012 : 4). 

d. Kala IV atau kala pengawasan 

Kala selama 1 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengamati keadaan ibu 

terutama terhadap bahaya perdarahan post partum (Mochtar, 2002). Pada saat 

proses persalinan berlangsung, ada beberapa faktor yang harus diamati, diawasi 

oleh tenaga kesehatan (bidan dan dokter) yaitu nyeri, lama pembukaan, lama 

meneran, robekan perineum, lama pelepasan plasenta dan volume perdarahan 

(Aisyah dan Oktarina, 2012 : 5). 

5. Tanda tanda persalinan 

Memasuki proses persalinan terdapat beberapa tanda tanda yang dirasakan oleh 

ibu dan dilihat oleh bidan melalui pemeriksaan  

Tanda-tanda persalinan tersebut antara lain: 
 

a) Rasa sakit oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering dan teratur 

 
b) Keluar lendir bercampur darah (show) yang lebih banyak karena robekan- 

robekan kecil pada serviks 

c) Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya. 
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d) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan pembukaan sudah ada 

(Kuswanti dan Melina, 2014 :9). 

6. Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses terjadinya persalinan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Power  

Power adalah tenaga atau kekuatan yang mendorong janin keluar. Kekuatan 

tersebut meliputi his, kontraksi otot otot perut, kontraksi diafragma dan kasi 

ligamen dengan kerjasama yang baik dan sempurna.  

b. Faktor janin (pasenger) 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap persalinan adalah faktor janin, yang 

meliputi sikap janin, letak, presentasi, bagian terbawah, dan posisi janin. 

c. Presentasi  

Dipakai untuk menentukan bagian janin yang ada dibagian bawah rahim, 

yang dijumpai ketika palpasi atau pemeriksaan dalam. Misalnya presentasi 

kepala, presentasi bokong, presentasi bahu. 

d. Posisi janin  

Menetapkan arah bagian terbawah janin apakah sebelah kanan, kiri, depan, 

atau belakang terhadap sumbu ibu (materal-pelvis). Misalnya pada letak 

belakang kepala (LBK), ubun-ubun kecil (UUK) kiri depan, ubun- ubun kecil 

(UUK) kanan belakang. 

e. Faktor jalan lahir (passage) 

Jalan lahir terdiri atas tulang-tulang panggul (rangka panggul) dan bagian 

lunak (otot-otot, jaringan-jaringan dan ligamen-ligamen). 

f. Faktor psikologi 

Keadaan psikologi ibu mempengaruhi proses persalinan.Ibu bersalin yang 

didampingi oleh suami dan orang-orang yang dicintainya cenderung  
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mengalami proses persalinan yang lebih lancar dibandingkan dengan ibu 

bersalin yang tanpa didampingi suami atau orang-orang yang dicintainya. 

g. Faktor penolong 

Kompetensi yang dimiliki penolong sangat bermanfaat untuk memperlancar 

proses persalinan dan mencegah kematian maternal dan neonatal (Asrinah 

dkk, 2010 : 9-21). 

7. Air Ketuban 

a. Pengertian air ketuban 

    Air ketuban (AK) adalah cairan jernih dengan warna agak kekuningan 

yang menyelimuti janin di dalam rahim selama masa kehamilan berada di 

dalam kantong ketuban dan mempunyai banyak fungsi. Air ketuban yang 

berubah menjadi berwarna kehijauan atau kecoklatan menunjukkan bahwa 

neonatus telah mengeluarkan mekonium menjadi petanda bahwa neonatus 

dalam keadaan stress dan hipoksia (Kosim, 2010 : 1-2). 

b. Fisiologi air ketuban 

Janin bergerak bebas dalam AK sehingga membantu perkembangan 

otot dan tulang. Kantung ketuban terbentuk saat 12 hari setelah pembuahan, 

kemudian segera terisi oleh AK. Saat minggu-minggu awal kehamilan AK 

terutama mengandung air yang berasal dari ibu setelah sekitar 20 minggu 

urin janin membentuk sebagian besar AK yang mengandung nutrien, 

hormon dan antibodi yang melindungi janin dari penyakit.  

Hal yang demikian merupakan hal yang penting bahwa AK dihirup ke 

dalam paru janin untuk membantu paru mengembang sempurna.AK yang 

tertelan membantu pembentukan mekonium keluar saat ketuban pecah. 

Apabila ketuban pecah terjadi selama proses persalinan disebut ketuban 

pecah spontan, apabila terjadi sebelum proses persalinan disebut sebagai 

KPD. 
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B. Tinjauan umum Ketuban Pecah Dini 

 

1. Pengertian ketuban pecah dini 

 

Ketuban pecah dini (KPD) didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban secara 

spontan sebelum terjadinya tanda-tanda persalinan (Prawiroharjo, 2008). Ketuban 

pecah dini merupakan keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. 

Pecahnya selaput ketuban berkaitan dengan perubahan proses biokimia yang 

terjadi dalam kolagen matriks ekstraselular amnion, korion, dan apoptosis 

membran janin (Jannah, 2018).  

Ketuban Pecah Dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum 

persalinan. Ketuban Pecah Dini menyebabkan hubungan langsung antara dunia 

luar dan ruangan dalam rahim, sehingga memudahkan terjadinya infeksi asenden. 

Salah satu fungsi selaput ketuban adalah untuk melindungi atau menjadi 

pembatas dunia luar dan ruangan dalam rahim sehingga mengurangi kemungkinan 

infeksi dalam rahim. Dalam keadaan normal, selaput ketuban pecah dalam proses 

persalinan. Bila Ketuban Pecah Dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu 

disebut Ketuban Pecah Dini pada premature (Sarwono, 2008). 

Masalah KPD berkaitan dengan keluarnya cairan berupa air dari vagina 

setelah kehamilan berusia 22 minggu ketuban dinyatakan pecah jika terjadi 

sebelum proses persalinan berlangusng dan pecahnya selaput ketuban dapat 

terjadi pada kehamilan preterm sebelum kehamilan 37 minggu maupun 

kehamilan aterm (Saifudin, 2010). 

Ada beberapa perhitungan yang mengukur Lag Period, diantaranya 1 jam 

atau 6 jam sebelum intrapartum, dan diatas 6 jam setelah ketuban pecah. Bila 

periode laten terlalu panjang dan ketuban sudah pecah, maka dapat terjadi infeksi 

pada ibu dan juga bayi (Fujiyarti, 2016). 
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2. Etiologi 

 

Adapun penyebab terjadinya ketuban pecah dini menururt (Manuaba, 2007) 

yaitu sebagai berikut: 

a) Multipara dan Grandemultipara 

b) Hidramnion  

c) Kelainan letak sungsang atau lintang 

d) Cephalo pelvic dispropportion (CPD) 

e) Kehamilan ganda 

f) Pendular abdomen (perut gantung) 

Adapun hasil penelitian yang dilakukan (Rahayu dan Sari 2017) mengenai 

penyebab kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin bahwa kejadian KPD 

mayoritas pada ibu multipara, usia ibu 20-35 tahun, umur kehamilan ≥37 

minggu, pembesara uterus normal dan letak janin preskep. 

3. Tanda dan Gejala 

 

Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina, 

aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, berwarna pucat, 

cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena uterus diproduksi sampai 

kelahiran mendatang. Tetapi, bila duduk atau berdiri kepala janin yang sudah 

terletak dibawah biasanya “mengganjal atau menyumbat” kebocoran untuk 

sementara.Sementara itu demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut 

janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi (Sunarti, 2017). 

4. Patofisiologi  

Pecahnya selaput ketuban disebabkan oleh hilangnya elastisitas pada daerah tepi 

robekan selaput ketuban. Hilangnya elastisitas selaput ketuban ini sangat erat 

kaitannya dengan jaringan kolagen, yang dapat terjadi karena penipisan oleh 

infeksi atau rendahnya kadar kolagen.  
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Selaput ketuban pecah karena pada tertentu terjadi perubahan biokimia yang 

menyebabkan selaput ketuban mengalami kelemahan perubahan struktur, jumlah 

sel dan katabolisme kolagen menyebabkan aktivitas kolagen berubah dan 

menyebabkan selaput ketuban pecah.pada daerah disekitar pecahnya selaput 

ketuban diidentifikasi sebagai suatu zona ”restriced zone of exteme altered 

morphologi (ZAM)” (Rangaswamy, 2012). 

Penelitian oleh (Rangaswamy dkk,2012),mendukung konsep paracervical weak 

zone tersebut, menemukan bahwa selaput ketuban di daerah paraservikal akan 

pecah dengan dengan hanya diperlukan 20-50% dari kekuatan yang dibutuhkan 

untuk robekandi area selaput ketuban lainnya. 

Berbagai penelitian mendukung konsep adanya perbedaan zona selaput ketuban, 

khususnya zona disekitar serviks yang secara signifikan lebih lemah 

dibandingkan dengan zona lainnya seiring dengan terjadinya perubahan pada 

susunan biokimia dan histologi paracervical weak zone ini telah muncul sebelum 

terjadinya pecah selaput ketuban dan berperan sebagai initial breakpoint 

(Rangaswamy dkk, 2012). Didapatkan hasil laju ditemukan lebih tinggi pada 

amnion dari pasien dengan ketuban pecah dini dibandingkan pasien tanpa 

ketuban pecah dini dan laju apopsis ditemukan paling tinggi pada daerah sekitar 

serviks dibandingkan darah fundus (Reti dkk, 2007). 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Ketuban Pecah dini 

Menurut (Morgan, 2009),Kejadian Pecah Dini (KPD) dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor meliputi: 

a. Usia 

Karakteristik pada ibu berdasarkan usia sangat berpengaruh terhadap 

kesiapan ibu selama kehamilan maupun menghadapi persalinan. Usia untuk 

reproduksi optimal bagi seorang ibu adalah antara umur 20-35 tahun.  
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Dibawah atau diatas usia tersebut akan meningkatkan resiko kehamilan dan 

persalinan. Usia seseorang sedemikian besarnya akan mempengaruhi sistem 

reproduksi,karena organ-organ reproduksinya sudah mulai berkurang 

kemampuannya dan keelastisannya dalam menerima kehamilan (Sudarto, 

2016). 

b. Sosial Ekonomi 

Pendapatan merupakan faktor yang menetukan kualitas dan kuantitas 

kesehatan di suatu keluarga. Pendapatan biasanya berupa uang yang 

mempengaruhi seseorang dalam mempengaruhi kehidupannya. 

Pendapatan yang meningkat merupakan kondisi yang menunjang bagi 

terlaksana status kesehatan seseorang.Rendahnya merupakan rintangan yang 

menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi fasilitas kesehatan sesuai 

kebutuhan (BPS, 2005). 

c. Paritas  

Wanita yang telah melahirkan beberapa kali dan pernah mengalami KPD 

pada kehamilan sebelumnya serta jarak kelahiran yang terlampau dekat 

diyakini lebih beresiko akan mengalami KPD pada kehamilan berikutnya 

(Helen,2008). Paritas bisa mempengaruhi terjadinya KPD karena selaput 

ketuban lebih tipis sehingga mudah pecah sebelum waktunya. Pernyataan 

teori dari menyatakan semakin banyak paritas,semakin mudah terjadinya 

infeksi amnion karena rusaknya struktur serviks pada persalinan 

sebelumnya. 

d.  Anemia 

Anemia dapat menyebabkan ketuban pecah dini. Anemia pada kehamilan 

dikarenakan kekurangan zat besi. Sehingga menyebabkan ibu pucat, lemas, 

cepat lelah, mata berkunang-kunang serat HB kurang. Hal ini lah yang dapat 

menyebabkan ketuban pecah dini pada ibu hamil yang menderita anemia. 
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e. Perilaku merokok 

Kebiasaan merokok atau lingkungan dengan rokok yang intensitas tinggi 

dapat berpengaruh pada kondisi ibu hamil. Rokok mengandung lebih dari 

2.500 zat kimia yang teridentifikasi termasuk karbonmonoksida, ammonia, 

aseton, sianida hydrogen, dan lain-lain. Merokok pada masa kehamilan dapat 

menyebabkan gangguan-gangguan seperti kehamilan ektopik, ketuban pecah 

dini, dan resiko lahir mati yang lebih tinggi (Sinclair, 2003). 

f. Riwayat KPD 

Pengalaman yang pernah dialami oleh ibu bersalin dengan kejadian ketuban 

pecah dini dapat berpengaruh besar terhadap ibu jika menghadapi kondisi 

kehamilan riwayat KPD sebelumnya beresiko 2-4 kali mengalami ketuban 

pecah dinni kembali. Patogenesis terjadinya KPD secara singkat ialah 

akibat penurunan kandungan kolagen dalam membran sehingga memicu 

terjadinya ketuban pecah dini dan ketuban pecah preterm. 

Wanita yang pernah mengalami KPD pada kehamilan menjelang persalinan 

maka pada kehamilan berikutnya akan lebih beresiko dari pada wanita yang 

tidak pernah mengalami KPD sebelumnya karena komposisi membran yang 

semakin menurun pada kehamilan berikutnya. 

g. Serviks yang Inkompetensik 

  

Inkompetensia serviks adalah istilah untuk menyebut kelainan pada otot- otot 

leher atau leher rahim (serviks) yang terlalu lunak dan lemah, sehingga 

sedikit membuka ditengah-tengah kehamilan karena tidak mampu menahan 

desakan janin yang semakin besar.Inkompetensia serviks adalah serviks 

dengan suatu kelainan anatomi yang nyata, disebabkan laserasi sebelumnya 

melalui ostium uteri atau merupakan suatu kelainan kongenital pada serviks 

yang memungkinkan terjadinya dilatasi berlebihan tanpa perasaan nyeri dan 

mules. 
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h. Tekanan intra uterin 

  

Tekanan intra uterin yang meninggi atau meningkat secara berlebihan dapat 

menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini, misalnya : 

1. Trauma  

Berupa hubungan seksual, pemeriksaan dalam, amniosintesis. 

2. Gemeli  

Kehamilan kembar dalam suatu kehamilan dua janin atau lebih. Pada 

kehamilan gameli terjadinya distensi uterus yang berlebihan, sehingga 

menimbulkan adanya ketegangan rahim secara berlebihan. Hal ini terjadi 

karena jumlahnya berlebih, isi rahim yang lebih besar dan kantung 

(selaput ketuban) relative kecil sedangkan dibagian bawah tidak ada yang 

menahan sehingga mengakibatkan selaput ketuban tipis dan mudah pecah 

(Novihandari, 2016). 

6.Komplikasi  

Adapun pengaruh KPD terhadap ibu dan janin menurut (Sunarti, 2017) yaitu: 

 

1. Prognosis ibu 

 

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada ibu yaitu infeksi intrapartal 

dalam persalinan, infeksi puerperalis/masa nifas, dry labour/partus lama, 

perdarahan post partum, meningkatkan tindakan operatif obstetric (khususnya 

SC), morbiditas dan mortalitas maternal. 

2. Prognosis janin 

 

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada janin itu yaitu prematuritas 

(sindrom distes pernapasan, hipotermia, masalah pemberian makanan 

neonatal),retinopati premturit, perdarahan intraventrikular,enterecolitis 

netroticing, gangguan otak dan resiko cerebral palsy, hyperbilirubinemia, 

anemia, sepsis, prolapse funiculi/penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia 

sekunder pusat,prolapse uteri, persalinan lama, skor APGAR rendah,  
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ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intracranial, gagal ginjal, distress 

pernafasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hypoplasia 

paru,deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin, hypoplasia 

paru,defermitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambabat), morbiditas 

dan mortalitas perinatal (Marni dkk, 2016). 

7. Penatalaksanaan 

         KPD termasuk dalam kehamilan berisiko tinggi. Kesalahan dalam 

mengelolah KPD akan membawa akibat meningkatnya angka morbiditas dan 

mortalitas ibu maupun bayinya. Penatalaksanaan KPD masih dilema bagi sebagian 

besar ahli kebidanan. Kasus KPD yang cukup bulan, jika kehamilan segera 

diakhiri, maka akan akan meningkatkan insidensi secsio sesarea, dan apabila 

menunggu persalinan spontan, maka akan meningkatkan insiden 

chorioamnionitis.Kasus KPD yang kurang bulan jika menempuh cara-cara aktif 

harus di pastikan bahwa tidak akan terjadi RDS, dan jika menempuh cara 

koservatif dengan maksud memberikan waktu pematangan paru, harus bisa 

memantau keadaan janin dan infeksi yang akan memperjelek prognosis janin. 

            Oleh Karena itu pada kehamilan kurang bulan perlu evaluasi hati-hati 

untuk menentukan waktu yang optimal untuk persalinan. Pada umur kehamilan 

matang, choriamnionitis yang diikuti dengan sepsis pada janin merupakan sebab 

utama meningkatnya morbiditas dan mortalitas janin. Pada kehamilan cukup 

bulan, infeksi janin langsung berhubungan dengan lama pecahnya selaput ketuban 

atau lamanya periode laten. Pastikan diagnosis terlebih dahulu kemudian tentukan 

umur kehamilan, evaluasi ada tidaknya infeksi maternal ataupun infeksi janin serta 

dalam keadaan inpartu terdapat gawat janin.Penanganan ketuban pecah dini 

dilakukan secara konservatif dan aktif pada penanganan konservatif yaitu rawat di 

rumah sakit (Prawirohardjo, 2009). 
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Penatalaksanaan KPD tergantung pada umur kehamilan tidak di ketahui secara 

pasti segera dilakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk mengetahui umur 

kehamilan dan letak janin. Resiko yang lebih sering pada KPD dengan janin 

kurang bulan adalah RDS dibandingkan dengan sepsis. Oleh Karena itu pada 

kehamilan kurang bulan perlu evaluasi hati-hati untuk menentukan waktu yang 

optimal untuk persalinan. Pada umur kehamilan matang, choriamnionitis yang 

diikuti dengan sepsis pada janin merupakan sebab utama meningkatnya 

morbiditas dan mortalitas janin. 

C. Teori manajemen kebidanan berdasarkan kasus persalinan dengan KPD 

1. Proses manajemen kebidanan  

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh 

bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari 

pengumpulan data, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi (Yulifah, 2014:125). Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan 

masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan 

tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam 

rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang 

berfokuspada klien (Heryani, 2011:111). 

Tujuh langka manajemen kebidanan menurut Helen Varney 

  

Varney (2002) menjelaskan proses manajemen merupakan proses pemecahan 

masalah yang ditemukan oleh perawat dan bidan pada awaltahun 1970 an. 

1. Langkah I pengumpulan data dasar 

Pada langkah ini dikakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data 

yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap.Pada kasus 

KPD, data yang diperlukan untuk dikumpulkan yaitu data subjektif yang 

terdiri dari alasan utama ibu masuk Rumah sakit, riwayat keluhan utama, 

riwayat mensttruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan dan persalinan  
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yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat, riwayat kehamilan sekarang, 

riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat 

sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat 

kebutuhan dasar ibu. Selain itu, data objektif pun termasuk kedalam asuhan 

kebidanan pada ibu dengan KPD yang terdiri pemeriksaan umum ibu, 

pemeriksaan fisik (head to too), pemeriksan dalam, dan pemeriksaan 

inspekulo.  

Terakhir yaitu pemeriksaan penunjang yang sangat membantu dalam 

menegakkan diagnosis yaitu pemeriksaan penunjang yang sangat membantu 

dalam menegakkan diagnosis yaitu pemeriksaan laboratorium uji kertas 

nitrazin yang akan berubah warna menjadi biru gelap. jika pelepasan yang 

keluar adalah cairan amnion, kemudian pemeriksaan ultrasonografi (USG) 

untuk melihat jumlah cairan amnion yang ada di dalam kavum uteri dan 

pemeriksaan darah untuk melihat tanda tanda infeksi yang terjadi pada ibu. 

2. Langkah II (interpretasi Data) 

 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau 

masalah aktual dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar 

atas data data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan, 

diinterpretasukan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang 

speisifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa 

masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh 

membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan 

terhadap klien. Masalah sering bekaitan dengan pengalaman wanita yang 

diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahan. 
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3. Langkah III (Identifikasi Diagnosis Atau Masalah Potensial) 

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain 

berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. 

Langkah ini membutuhkan antisipasi,bila memungkinkan dilakukan 

pencegahan, sambal mengikuti klien, bidan dapat diharapkan bersiap-siap 

bila diagnosis atau masalah potensial ini benar benar terjadi. Pada langkah ini 

penting sekali melakukan asuhan yang aman (Yulifah, 2014:133).  

Tujuan dari langkah ketiga ini adalah untuk mengantisipasi semua 

kemungkinan yang dapat muncul.Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi 

diagnosis dan masalah potensial berdasarkan diagnosis dan masalah yang 

sudah teridentifikasi atau diagnosis dan masalah aktual. Diagnosis potensial 

yang mungkin trerjadi pada ibu yaitu infeksi intrapartal dalam persalinan, 

infeksi masa nifas atau puepiralis, dry labouratau partus lama, perdarahan 

post partum, meningkatnya tindakan operatif obstetric (khususnya sc), 

morbiditas dan mortalitas maternal.  

Pada langkah ketiga ini, bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi 

masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan 

terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah potensial 

yang diidentifikasi sudah tepat. 

4. Langkah IV Tindakan segera 

Tindakan segera merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara 

menetapkan kebutuhan tentang perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter 

untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan 

yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah ke empat ini mencerminkan 

kesinambungan dari proses manajemen kebidanan.Pada kasus persalinan 

dengan KPD. 
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Tindakan antisipasi atau tindakan segera yang harus dilakukan yaitu 

memberikan infus cairan larutan garam fisiologis, larutan glukosa 5-10%, 

induksi uterotonika dan pemberian antibiotik. 

5. Langkah V Perencanaan 

Perencanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh yang ditentukan 

berdasrakan langkah langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan 

manajemen untuk masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau 

diantisipasi. Pada langkah ini informasi data tidak lengkap dapat 

dilengkapi.Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis 

kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi.Setiap rencana asuhan 

haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar 

dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan baagian dari 

pelaksanaan rencana tersebut.  

Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang 

tepat meliputi pengetahuan, teori yang terbaru , evidence based care,serta 

divalidasi dengan asumsi mengenai apa yang diinginkan dan apa perencanaan 

sebaiknya pasien dilibatkan, karena pada akhirnya pengambilan keputusan 

untuk suatu rencana harus disetujui oleh pasien. 

6. Langkah VI Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh dan dilakukan dengan 

efisien dan aman. Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang 

telah diuraikan pada langkah sebelumnya dilaksanakan secara efisien dan 

aman.Perencanaan ini dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian 

oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam situasi ketika bidan 

berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami 

komplikasi.  
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Keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung 

jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh 

tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan menghemat 

biaya serta meningkatkan mutu asuhan klien. Pelaksanaan asuhan kebidanan 

pada ibu bersalin dengan KPD sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

7. Langkah VII Evaluasi 

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita berikan 

kepada pasien. Kita mengacu kepada beberapa pertimbangan yaitu tujuan 

asuhan kebidanan, efektivitas tindakan untuk mengatasi masalah, dan hasil 

asuhan. Hasil yang diharapkan dari manajemen kebidanan pada ibu bersalin 

dengan KPD adalah dapat dilakukan partus secara spontan, komplikasi akibat 

tindakan medik dapat diatasi serta ibu dan janin dalam keadaan baik dan 

sehat. Evaluasi dilakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek 

asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang menguntungkan 

atau menghambat keberhasilan asuhan yang diberikan (Varney dkk, 2002:31). 
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TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING 
 

A. Matriks Langkah 1 

 
 

Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada pasien dengan ketuban pecah dini, semua informasi akurat dan lengkap 

dikumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Didalam langkah ini akan diperoleh berbagai referensi tentang 

definisi, tanda dan gejala, serta faktor-faktor penyebabnya. Untuk memperoleh data dilakukan. 

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan dengan Ketuban Pecah Dini. 
 

No Judul Oleh Tahun General idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 Determinan 

ketuban pecah 

dini di ruang 

cempaka rsud dr 

doris Sylvanus 

Legawati 

dan Riyanti 

2018 Penyebab atau 

etiologi KPD 

Penyebab dari KPD masih 

belum jelas, maka tindakan 

preventive tidak dapat 

dilakukan, kecuali dalam 

usaha menekan terjadinya 

infeksi. 

Jurnal ini tidak 

menjelaskan 

secara detail 

tentang 

peneyebab 

ketuban pecah 

dini 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

yaitu 

deskriptif dan 

analitik, 

menggunakan 

rancangan 

cohort 

retroprospectiv 

penyebab 

KPD masih 

belum jelas 
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2 Faktor risiko ibu 

bersalin yang 

mengalami 

ketuban pecah dini 

di rsud bangkinang 

Nia Aprilla 2017 Definisi KPD Ketuban pecah dini (KPD) 

adalah pecahnya selaput 

ketuban sebelum ada tanda- 

tanda persalinan 

 

Desain 

penelitian  yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah 

deskriptif 

Penelitian ini 

dilakukan dari 

tanggal 09-17 
Juni tahun 2017 

di ruang rekam 

medik  RSUD 

Bangkinang 

dengan sampel 

sebanyak 55 

orang pada tahun 

2016. Data yang 

pecahnya 

selaput 

ketuban pecah 

dini sebelum 

ada tanda 

tanda 

persalinan 

3 Analisis  faktor 

yang berhubungan 

dengan kejadian 

ketuban pecah dini 

di rumah  sakit 

umum daerah dr. 

Adjidarmo 

kabupaten lebak 

Omo Sutomo 

Kadar 

Kuswandi 

2013 Penjelasan 

tentang analisis 

faktor yang 

berhubungan 

dengan KPD 

factor predisposisi yang 

dapat diidentifikasi 

penyebab KPD ialah infeksi, 

golongan darah ibu dan anak 

tidak sesuai, multigrafida, 

merokok, defisiensi gizi 

khususnya vitamin C, servik 

yang tidak inkopeten, 

polihidramnion, riwayat KPD 

sebelumnya, kelainan selaput 

ketuban, tekanan intra uterin 

yang meninggi atau 

overdistesi, trauma, kelainan 

letak.  

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan case 

control 

Populasi 

penelitian   ini 

adalah seluruh 

ibu bersalin  di 

Rumah  Sakit 

Umum Daerah 

Dr. Adjidarmo 

Kabupaten Lebak 

periode Januari 

sampai dengan 

Desember    2013 

berjumlah 4.328 

orang ibu 

bersalin 

KPD 
seringkali 

menimbulkan 

konsekuensi 

yang berimbas 

pada 

morbiditas dan 

mortalitas pada 

ibu  maupun 

bayi terutama 

pada kematian 

perinatal yang 

cukup timggi 
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4 Analisis kejadian 

ketuban pecah dini 

pada ibu bersalin 

di klinik pratama 

melania 

pademangan 

jakarta utara tahun 

2017 

Betty  Nir 

Susanti Atik 

Kridawati Tri 

Budi 

Wahyuni 

Raharjo 

2017 Analisis 

kejadian 

ketuban pecah 

dini 

Pada kasus presentasi janin 

tidak normal (muka, dahi, 

bokong) lebih besar 

mengalami ketuban pecah 

dini sebesar 4% dibandingkan 

dengan yang tidak mengalami 

ketuban pecah dini (KPD) 

(kontrol) sebesar 1,5%. 

Penelitian 

sursvey analitik 

dengan 

rancangan 

penelitian case 

control 

Besar sampel 

sebanyak 297 ibu 

bersalin (kasus : 

99 ibu bersalin 

dan kontrol : 198 

ibu bersalin) 

ketuban pecah 

dini yang dapat 

menjadi 

penyebab 

angka 

kematian ibu 

meningkat 

5 Studi Deskriptif 

Penyebab 

Kejadian Ketuban 

Pecah Dini (KPD) 

pada Ibu Bersalin 

Budi Rahayu, 

Ayu Novita 

Sari 

2017 Penyebab 

Kejadian 

Ketuban Pecah 

Dini (KPD) 

Selaput ketuban mudah 

pecah  dikarenakan 

pembesaran uterus, kontraksi 

rahim, dan gerakan janin. Hal 

ini juga menunjukkan bahwa 

semakin tua umur kehamilan 

akan mengakibatkan 

pembukaan serviks dan 

peregangan selaput ketuban 

 

Penelitian ini 

menggunkan 

rancangan 

deskriptif 

kuantitafif 

dengan 

pendekatan 

waktu 

retrospektif 

Teknik 

pengambilan 

sampel yaitu 

dengan total 

sampling dengan 

jumlah           427 

responden 

sebagian besar 

ibu bersalin 

dengan    KPD 

yaitu antara 

umur 

kehamilan 37- 

42 minggu. 
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6 Hubungan antara 

ketuban pecah dini 

dengan persalinan 

prematur di rumah 

sakit mutiara 

bunda salatiga 

Ni Wayan 

Raina 

Purwahati , 

Eko 

Mardiyanings 

iWulansari 

2017 hubungan 

antara KPD 

dengan 

persaalinan 

prematur 

Ketuban Pecah Dini (KPD) 

merupakan faktor utama 

penyebab infeksi pada 

kehamilan. Berdasarkan hal 

tersebut dapat diperkirakan 

infeksi intauterin akibat KPD 

dapat menyebabkan kelahiran 

prematur 

 

Penelitian  ini 

merupakan 

penelitian 

observasional 

analitik dengan 

menggunakan 

desain cross 

sectional 

Sampel 

penelitian  ini 

ditentukan 

dengan simple 

random 

sampling. 

Instrumen 

penelitian   ini 

menggunakan 

check-list  yang 

terdiri dari KPD, 

Tidak KPD, 

Prematur dan 

Tidak Prematur. 

Saran  untuk 

ibu hamil agar 

secara teratur 

memeriksakan 

kehamilannya 

(ANC)   agar 

ibu dan  bayi 

dalam keadaan 

sehat baik saat 

hamil maupun 

pada     saat 

persalinan, 

sehingga 

dalam 

kehamilan dan 

proses 

persalinannya 

nanti   dapat 

berjalan 

dengan   baik 

dan tidak 

terdapat 

masalah pada 

bayi maupun 

ibunya 
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7 Kejadian Ketubn 

Pecah Dini (KPD) 

kurang bulan 

dengan pada Ibu 

Hamil di Rumah 

Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang 

Afifatul 

Azisyah , 

Sri Wahyuni , 

Hernandia 

Distinarista 

2019 gejala dan tanda 

KPD 

gejala KPD sama seperti 

ketuban pecah sebagai tanda 

melahirkan, yaitu kebocoran 

cairan dari vagina. Air 

ketuban biasa keluar menetes 

bocor,mengalir,atau 

menyembur kuat seperti air 

kencing.  

Desain  dalam 

penelitian   ini 

menggunakan 

metode survey 

analitik melalui 

pendekatan 

cross sectiona 

Sempel pada 

penelitian ini ada 

40 responden 

dengan  teknik 

total sempling . 

Data yang di 

peroleh di olah 

statistic 

menggunakan uji 

Lambda 

tanda khas 

KPD adalah 

waktu 

kejadiannya. 

Ketuban pecah 

dini (KPD) 

kurang  bulan 

(dibawah 

minggu ke 37) 

termasyk 

komplikasi 

preterm 

premature 

rupture   of 

membrane(PP 

ROM). 
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B. Langkah 2 Identifikasi Masalah Aktual 

 

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interprestasi yang akurat terhadap data-data yang 

telah dikumpulkan. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan sehingga mengetahui bahwa pasien 

mengalami ketuban pecah dini. 

 

 
No Judul Oleh Tahun General idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 Analisis penyebab 

terjadinya ketuban 

pecah dini pada 

ibu bersalin. 

Eka 

Frelestanty, 

Yunida 

Haryanti 

2019 Pemeriksaan 

dengan kertas 

lakmus 

dapat diketahui bahwa 

peneriksaan dengan kertas 

lakmus mampu mendiagnosa 

terjadinya ketuban pecah dini 

(KPD).  

Metode yang 

dilakukan 

dengan  cara 

kualitatif dan 

kuantitatif 

Jumlah sampel 

yang digunakan 

adalah 20 orang 

yang mempunyai 

gejala KPD 

Dengan gejala 

maka 

pemeriksaan 

dengan kertas 

lakmus  dapat 

menegakkan 

diagnosis KPD 

2 Faktor   yang 

Berhubungan 

Terhadap Kejadian 

Ketuban Pecah 

Dini (KPD)   di 

RSIA    Sitti 

Khadijah     I 

Makassar Tahun 
2019 

Ikrawanty 

Ayu W, 

Melisa 

Febrianti, Ana 

Octaviani 

2019 Diagnosis KPD Ditegakkan dengan 

memperhatikan data hasil 

pengkajian terhadap riwayat 

klien seperti jumlah cairan 

yang hilang karena keluarnya 

sedikit cairan terus menerus 

dan perasaan basah pada 

celana dalamnya 

metode yang 

digunakan 

dengan 

memperhatikan 

data hasil 

pengkajian 

menggunakan 

format 

pengumpulan 

data  yang 

disesuaikan 

dengan variabel 

yang diperlukan 

Diagnosis 

KPD ditegakan 

dengan 

memperhatikan 

data hasil 

pengkajian 

terhadap 

riwayat klien 
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3 Diagnosa Ketuban 

Pecah Dini pada 

Ibu Bersalin di 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Rokan Hulu 2011 

Heny 

Sepduwiana 

2013 Pemeriksaan 

fisik dan 

pemeriksaan 

USG dalam 

penegakkan 

diagnosis KPD 

 

jika anamnesis menunjukkan 

kecenderungan kuat kearah 

KPD, tetapi pemeriksaan 

fisik sulit atau tidak khas 

dalam mengkonfirmasi 

diagnosis, USG dapat 

digunakan untuk membantu 

penegakan diagnosis 

Metode  yang 

digunakan 

disajikan dalam 

bentuk artikel 

Populasi  dalam 

penelitian  ini 

adalah pasien 

yang dicurigai 

mengalami KPD 

Perbandingan 

dalam setiap 

metode untuk 

diagnosis tifus 

maka 

didapatkan 

metode  yang 

lebih efektif 
dan akurat 

yaitu tes 
Tubex dan 

biakan darah 

4 Penerapan metode 

pemeriksaan fisik 

untuk 

mendiagnosa 

terjadinya ketuban 

pecah diini ( KPD) 

pada ibu. 

Ira Ayu 
Melisa 

Febrianti, Ana 

Octaviani 

2019 pemeriksaan 

fisik pada pasien 

dilakukan pemeriksaan 

inspekulo yang dilakukan 

untuk menegakkan diagnosis 

terjadinya ketuban pecah dini 

( KPD) pada pasien 

 

Metode yang 

digunakan 

Penelitian  ini 

hanya 

mengguna-kan 

survey analitik 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

dilakukan secara 

total sampling 

dimana  jumlah 

sampel   sama 

dengan  jumlah 

populasi 

Metode 

pemeriksaan 

inspekulo 

digunakan 

untuk 

menegakkan 

diagnosis 

terjadinya 

ketuban pecah 

dini (KPD) 
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5 Gambaran ketuban 

pecah dini pada 

kehamilan aterm di 

rsup 

Sanglah tahun 

2013 

Angga 

Wiadnya,I 

Gede Ngurah 

Harry Wijaya 

Surya 

2013 Diagnosis KPD pemeriksaan fisik dengan 

melakukan palpasi abdomen, 

pemeriksaan speculum steril 

serta uji laboratorium (uji 

pakis positif, uji kertas 

nitrizin positif, dan 

pemeriksaan specimen untuk 

kultur streptokokus Grup B) 

dapat membantu diagnosis 

KPD  

Penelitian  ini 

merupakan jenis 

penelitian yang 

bersifat 

deskriptif 

retrospektif. 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

dilakukan 

Teknik 

pengambilan 

sampel adalah 

dengan 

purposive 

sampling 

dilakuakn 

pemeriksaan 

fisik  dan 

berapa 

pemeriksaan 

lainnya untuk 

mendoagnosis 

KPD 

6 Diagnosis KPD 

dengan speculum 

pada ibu bersalin 

Hasnia Nur 

Laili 

2018 Diagnosis KPD menempatkan speculum 

(color bebek) ke dalam 

vagina dilakukan untuk 

memeriksa genangan air 

ketuban. Hasnia Nur Laili 

Metode 

penelitian  yang 

di gunakan 

berdasarkan sub 

variabel  dalam 

bentuk table 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah deskriptif 

dilakukan 

untuk 

mendiagnosis 

KPD 
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7 Manfaat vitamin C 

terhadap kejadian 

ketuban pecah dini 

pada ibu bersalin 

Durrotun 

Munnafiah 

jumiyatun 

2019 Resiko 

kekurangan 

vitamin c 

Kadar vitamin c yang rendah 

pada ibu dapat meningkatkan 

resiko resiko terjadinya 

ketuban pecah dini  

Metode  yang 

digunakan dalam 

penelitian 

tersebut 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dimana metode 

ini orientasinya 

terbatas  pada 

nilai dan jumlah 

serta 

pengambilan 

data berasal dari 

nilai tertinggi. 

Menggunakan 

penelitian 

komparatif yang 

mampu 

membedakan 

satu variabel 

atau lebih 

dengan sampel 

yang lebih dari 

satu di analisis 

dalam waktu 

yang berbeda. 

Kadar vitamin 

c yang rendah 

pada ibu dapat 

meningkat 

kan resiko 

terjadinya 

ketuban pecah 

dini. 

8 Analisis ketuban 

pecah dini (KPD) 

di Rumah  Sakit 

Umum Daerah 

Kabupaten 

Sukoharjo 

Rizky Manda 

Beladina 

2016 Diagnosa KPD  menggunakan tes amnicator 

dengan membasahi sampel 

air ketuban dengan pewarna 

pendeteksi pH nitrazine 

kuning 

jurnal ini tidak 

menjelaskan 

secara detail 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah deskriptif 

pemriksaan 

menggunakan 

tes amnicator 

umtuk 

mendiagnosa 

KPD. 
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9 BBLR, 
KPD dan 
Persalinan 

prematur  dengan 

kejadian    sepsis 

Neonatus di Blud 

RS  Benyamin 

Guluh Kabupaten 

Kolaka tahun 2016 

Karma 

Ibrahim 

2016 Analisis 

pertahanan fisik 

terhadap BBLR, 

KPD dan 

Persalinan 

prematur dengan 

kejadian sepsis 

Neonatus  

Bayi kurang bulan 

mempunyai pertahanan fisik 

yang lemah dan fungsi 

imunitas yang imatur, 

sehingga menyebabkan 

rentan terhadap invansi 

bakteri 

Metode 

penelitian yang 

digunakan hanya 

metode observasi 

sehingga  data 

yang di temukan 

kurang akurat 

Populasi dalam 

penelitian       ini 

sebanyak 251 

bayi dan adapun 

sampel dalam 

penelitian       ini 

berjumlah 70 

rekam medik 

bayi. 

Bayi kurang 

bulan 

mempunyai 

pertahanan 

fisik  yang 

lemah 

sehingga 

fungsi 

imunitasnya 

menurun  dan 

bisa terjadi 
sepsis neonatus 
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C. Matriks Langkah III 

 

Pada langkah ini kita mengidentifikasikan masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah 

diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan diharapkan waspada dan 

bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial terjadi. Langkah ini akan menguraikan beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada 

ketuban pecah dini jika tidak ditangani dengan tepat. 

No Judul Oleh Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 
Hubungan Antara 

Kejadian Ketuban 

Pecah Dini (KPD) 

Dengan Tingkat 

Kecemasan Pada 

Ibu Hamil 

Afifatul 

Hernandia 

2019 komplikasi yang 

terjadi 
KPD dapat meningkatkan 

kecemasan yang 

disebabkan karena rasa 

takut dan sakit yang dapat 

meningkatkan pengeluaran 

adrenalin penyebab dari 

kecemasan 

Desain  dalam 

penelitian   ini 

menggunakan 

metode survey 

analitik melalui 

pendekatan 

cross sectional 

Sempel pada 

penelitian  ini 

ada 40 
responden 

dengan  teknik 
total sempling . 

Data yang di 

peroleh di olah 
statistic 

menggunakan 
uji Lambda 

Ketuban pecah 

dini terjadi 

sebelum usia 

37 minggu 

yang  dapat 

menyebabkan 

suatu 

kecemasan 

2 
pengaruh anemia 

terhadap kejadian 

ketuban pecah 

dini di RSUD 

Cibinong tahun 

2013 

Betty Nir 

Susanti 

Atik 

Kridawati 

Tri Budi 

Wahyuni 

Raharjo 

2018 komplikasi 

terhadapKPD 

dapat meningkatkan 

insiden ketuban pecah dini 

melalui  mekanisme 

biologi dan mekanisme 

penyakit 

metode 

penelitian 

menggunakan 

rancangan 

kohort 

retrospektif 

model  binary 

log regression 

digunakan untuk 

melihat variable 

luar   yang 

mempengaruhi 

hubungan 

anemia   dan 
KPD 

anemia pada 
trimester II 

terbukti 

meningkatkan 

kejadian KPD. 
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3 
komplikasi 

ketuban pecah 

dini yang terjadi 

di RSUP Dr.M. 

Djamil Padang 

Juan Habli 

Soufal, 

Ariadi, 

Sofina 

Rusdan 

2016 komplikasi yang 

terjadi 

rentan mengalami masalah 

paru saat lahir, apabila 

ketuban pecah sebelum 

waktunya, janin akan 

kehilangan air ketuban 

yang cukup banyak 

sehingga menghambat 

perkembangan paru 

parunya. 

Metode   yang 

digunakan 

dalam penelitian 

tersebut 

menggunakan 

metode  survei 

analitik dengan 

pendekatan 

kohort historikal 

dimana    cara 

kohort ini 

memiliki 

keterbatasan 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

sistem random 

sampling 

dimana  secara 

sistematik   cara 

ini lebih  teliti 

dan lebih mudah 

diterapkan. 

sebelum usia 

kehamilan  23 

minggu bayi 

membutuhkan 

air ketuban 

agar paruu 
paru dapat 

berkembang 

secara normal. 

4 
komplikasi 

terjadinya KPD di 

rsu Kandou 

Manado 

Suliswaty& 

Heny 

2019 beberapa 

komplikasi yang 

dapat terjadi 

resiko terbesar dari 

kondisi kantung ketuban 

pecah dini adalah infeksi 

pada janin. 

penelitian   ini 

tidak 

menjelaskan 

secra detail 

resikoyang 

terjadi  pada 

ketuban pecah 

dini 

Komplikasi 

pada KPD dapat 

beresiko infeksi 

janin 

Pada pasien 

KPD jika tidak 

dapat 

ditangani 

dengan  baik 

maka dapat 

menimbulkan 

komplikasi 

tersebut 
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5 
Analisis     faktor 

yang berhubun- 

gan    dengan 

kejadian   ketuban 

pecah  dini   di 

rumah       sakit 

umum daerah dr. 

Adjidarmo 

kabupaten    lebak 

tahun 2013 

Kadar 

Kuswandi 

2015 Analisis fakor 

yang terjadi pada 

KPD 

adanya infeksi pada 

selaput yang menyelimuti 

janin beresiko 

menimbulkan  infeksi 

serius pada ibu dan janin, 

seperti pneumonia, 

meningitis hingga sepsis 

Metode  yang 

digunakan 

dalam penelitian 

tersebut 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dimana metode 

ini orientasinya 

terbatas  pada 

nilai dan jumlah 

serta 

pengambilan 

data berasal dari 

nilai tertinggi. 

Menggunakan 

penelitian 

komparatif yang 

mampu 

membedakan 

satu variabel 

atau lebih 

dengan sampel 

yang lebih dari 

satu di analisis 

dalam waktu 

yang berbeda. 

beresiko 

menimbulkan 

infeksi pada 

janin 

6 
Ketuban pecah 

dini di rumah 

sakit umum 

daerah ungaran 

Nur Rohma 

Arulita Ika 

Fibriana 

2018 komplikasi yang 

dapt ditimbulkan 
tali   pusat tertekan atau 

kompresi tali pusat 

kurangnya cairan ketuban 

akibat ketuban pecah dini 

dapat membuat tali puat 

tertekan oleh janin. 

jurnl ini tidak 

menjelaskan 

secara detail 

Metode 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

observatif 

kompresi   tali 

pusat dapat 

menyebabkan 

cedera  otak 

yamg serius 

dan bahkan 

kematian 
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7 
Dampak 

persalinan 

prematur dan 

Ketuban Pecah 

Dini Di RS PKU 

Muhammadiyah 

Bantul. 

Sri lestari 2018 dampak atau 
kompliksi yang 

terjadi 

beresiko mengalami 

kelainan pada saraf dan 

gangguan pernafasan 

Metode  yang 

digunakan 

dalam penelitian 

tersebut 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dimana metode 

ini orientasinya 
terbatas 

Jumlah sampel 

yang digunakan 

sesuai dengan 

kriteria inklusi 

dan dibagi ada 

sampel kasus 

dan ada sampel 

control 

KPD dapat 

terjadi sebelum 

kehamiolan 

berusia 24 

minggu dan 

dapat 

menyebabkan 

kematian janin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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D. Matriks langkah IV 

 

Pada langkah ini bidan ini atau dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat kondisi untuk melakukan 

kolaborasi dan tindakan segera bersama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien. 

No Judul Referensi Oleh Tahun General idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 Ketuban    pecah 
dini dengan 
kehamilan Aterm 
pada ibu bersalin 

Yuni 

marlinda sari 

2019 Tindakan pada 
komplikasi usia 
kehamilan aterm 

yaitu penatalaksanaan 

ketuban pecah dini 

(KPD) difokuskan pada 

induksi persalinan 

dengan oxytocin. 

Dalam penelitian 

ini menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan cross 

sectional 

Sampel 

penelitian ini 

sebanyak   165 

orang  dengan 

menggunakan 

teknik random 

sampling . 

Majemen  aktif 

berkaitan 

dengan 

penurunan 

resiko  infeksi 

maternal, 

penurunan 

kebutuhan 

rawat intensif 

neonatus,   dan 

antibiotik 

postnatal 

2 Ketuban pecah 

dini dengan usia 

kehamilan preterm 

pada ibu bersalin 

di rumah sakit 

islam sunan kudus 

N.L. Safitri 

& dkk 

2017 tindakan pada 

komplikasi yang 

dapat terjadi 

tatalaksana bergantung 

pada usia kehamilan 

Waktu penelitian 

yang 

dilaksanakan di 

rumah sakit 

islam sunan 

kudus pada 

tahun 2017 
hanya selama 2 
bulan. 

Data dalam 

penelitian  ini 

dianalisis secara 

deskriptif 

kuantitatif 

ketuban   pecah 

dini yang terjadi 

pada    usia 

gestasi  <  37 

minggu disebut 

sebagai 

etketuban pecah 

dini preterm 

atau (PPROM). 
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3 Risiko terjadinya 

ketuban pecah dini 

pada kehamilan34- 

36 minggu 

Sudarto dan 

Tunut 

2016 tindakan yang bisa 

diberikan 

berikan antibiotic 

menggunakan kombinasi 

ampicillin 2 gram + 

erythromycin 250bmg 

intravena setiap 6 jam 

selama 48 jam. Diikuti 

dengan amoxicillin 250 

mg + erythromycin 333 

mg setiap 8 jam selama 5 

hari 

Dalam penelitian 

ini menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan cross 

sectional 

Metode 

penelitian  yang 

dilakukan adalah 

penelitian 

deksriptif 

dengan 

menggunakan 

data  sekunder 

yang diperoleh 

dari   catatan 

rekam medis di 

bagian Obstetri 

dan Ginekologi. 

Pengolahan data 

dilakukan secara 

manual dan hasil 

disajikan   dalam 

bentuk tabel dan 

narasi. 

bukti  ilmiah 

menunjukkan 

bahwa induksi 

persalinan lebih 

menguntungkan 

dibandingkan 

expectant 

management 

pada  pasien 

PPROM dengan 

usia kehamilan 

34-36 minggu. 

4 Risiko terjadinya 

ketuban pecah dini 

pada kehamilan24- 

31 minggu di 

rumah sakit 

bantuan lawing 

Zainal Alim, 

Yeni Agus 

Safitri 

2015 tindakan pada 

komplikasi 

koriomnionitas 

pada   penderita 

koriomnionitis, 

persalinan    perlu 

dilakukan segera. Pada 

pasien ini  juga 

disarankan  pemberian 

antibiotic     dan 

kortikosteriod. 

Populasi dalam 

penelitian    ini 

jumlahnya hanya 

sedikit yaitu 81 

orang serta hasil 

pengamatan 

tersebut  tidak 

dibandingkan 

dengan   teori 

yang ada 

Menggunakan 

penelitian 

analitik  dengan 

pendekatan 

Cross Sectional 

Study . 

persalinan pada 

usia gestasi 

kurang dari 32 

minggu 

memiliki resiko 

yang tinggi bagi 

janin. 
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5 Resiko ibu 
bersalin yang 

mengalami 

ketuban pecah dini 

di rsud bangkinang 

tahun 2017 

Malik Niar 2017 penanganan yang 

dapat dilakukan 

bayi terlahir prematur 

disebbakan KPD, harus 

dirawat di ruang NICU 

atau neonatal intensive 

care unit , yakni ruangan 

khusus bagi bayi yang 

baru lahir dan mengalami 

masalah kesehatan 

Dalam penelitian 

ini menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan cross 

sectional 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

dilakukan secara 

total sampling 

dimana  jumlah 

sampel   sama 

dengan  jumlah 

populasi 

KPD dapat 

menyebab 

terjadinya 

kelahiran 

prematur 

6 penatalaksaan 

ketuban pecah dini 

pada perempuan 

hami usia 37 tahun 

Kadar & dkk 2013 Penatalaksanaan 

yang bisa dilakukan 
dilakukan observasi 

tanda vital ibu, observasi 

DJJ, His, pemberian 

cairan maintenance RL 

20 tetes/ menit, injeksi 

ampocilin 1 g/ 8 jam IV 

dan direncenakan untuk 

terminasi per vaginam. 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan case 

control 

Pengumpulan 

data dilakukan 

dengan  cara 

menelaah data 
skunder pada 

buku register ibu 

hamil di ruang 

bersalin, dengan 

menggunakan 

format 

pengumpulan 

data yang 

disesuaikan 

dengan variabel 

yang diperlukan 

bila KP terjadi 

pada kehamilan 

prematur 

diperlukan 

penatalaksanaan 

yang 

komprehensif 
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7 hubungan antara 

ketuban pecah dini 

dengan kejadian 

asfiksia pada bayi 

barunlahir di 

RSUD Dr. R 

Koesma Tuban 

tahun 2009 

Muntari 2018 tindakan yang dapat 

diberikan 

melakukan pengawasan 

antenatal yang adekut 

dan melakukan koreksi 

sedini mungkin terhadap 

seiap kelainan yang 

terjadi 

Metode  yang 

digunakan dalam 

penelitian 

tersebut 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dimana metode 

ini orientasinya 

terbatas  pada 

nilai dan jumlah 

serta 

pengambilan 

data berasal dari 

nilai tertinggi. 

Jumlah sampel 

yang digunakan 

sesuai dengan 

kriteria inklusi 

dan dibagi ada 

sampel kasus 

dan ada sampel 

kontrol. 

kurangnya 

asupan kalori 

dan nutrisi saat 

hamil  dapat 

mengakibatkan 

terjadinya 

Asfiksia 
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E. Langkah V Perencanaan 
 

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan 

kelanjutan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau antisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang 

tidak lengkap dapat dilengkapi. Pada langkah ini akan diuraikan beberapa referensi yang mencakup penatalaksanaan pada kasus 

KPD. 

 

 
No Judul Oleh Tahun General idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 Analisis 

penatalaksanaan 

Asuhan kebidanan 

pada Ny Y 

G3P2A0  dengan 

ketuban pecah dini 

di BPM Bidan R 

kabupaten 

Purwakarta Tahun 

2017. 

Iis 

Trisnawati 

Dumilah 

Mardianti 

2019 Penatalaksanaan 

KPD 

dilakukan dengan cara 

akselerasi persalinan 

dengan oxytocin. 

Metode 

penelitian 

deskriptif 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

retrospektif 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

total  sampling 

yaitu semua ibu 

bersalin dengan 

ketuban   pecah 

dini di  RSUD 

Ade Muhammad 

Djoen   Sintang 

sebanyak 120 

orang 

ketidaksesuaian 

asuhan  pada 

masa nifas dan 

bayi baru lahir 

meningkatkan 

resiko infksi 

pada bayi dan 

meningkatkan 

resiko 

terjadinya 

komplikasi pada 

masa nifas 
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2 asuhan  kebidanan 

pada Ny. S dengan 

post seksio sesarea 

dan mengalami 

ketuban peah dini 

(KPD) di Rumah 

sakit   Marinir 

Cilandak   Jakarta 

Selatan 

Syifa Saras 

Arani 
2020 penatalaksanaan 

KPD 

dilakukan dengan 
observasi, terauptik, 

edukasi, dan kolaborasi 

dengan tenaga medis 

lainnya. 

Metode yang 

digunakan 

dalam penelitian 

tersebut 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dimana metode 

ini orientasinya 

terbatas  pada 

nilai dan jumlah 

serta 

pengambilan 

data berasal dari 

nilai tertinggi 

populasi  yang 

digunakan 

adalah semua 

ibu bersalin 

sebanyak 241 

orang dengan 

jumlah sampel 

sebanyak        93 

orang dipilih 

menggunakan 

systematic 

random 

sampling 

rencana 

tindakan sesuai 

dengan kondisi 

klien yang 

mengalami 

sectio sesarea 

3 asuhan kebidanan 

intranatal pada Ny 

M dengan ketuban 

pecah      dini      di 

RSUD       SYEKH 

YUSUF kabupaten 

Gowa tahun 2018 

Wiwi 

Agustina 

2018 penanganan yang 

dilakukan 
ajarkan teknik relaksasi 

dan pengaturan nafas 

pada saat kontraksi, 

menganjurkan ibu 

menarik nafas melalui 

hidung dan hembuskan 

melalui mulut seperti 

meniup niup selama 

timbul kontraksi. 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

deskriptif 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

retrospektif 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

total  sampling 

yaitu semua ibu 

bersalin dengan 

ketubanpecah 

dini di RSU 

Assalam, 

Gemolong, 

Sragen 

untuk 

mengurangi 

rasa sakit saat 

kontraksi 
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4 KPD dengan 

kehamilan Aterm 

ketut surya 

Ryan 

Saktika 

Evert 

Solomon 

2017 penanganan yang 

dilakukan 

Diberikan antibiotika 

prafilaksis, Ampisilin 4 

x 500 mg selama 7 hari 

Metode yang 

dilakukan 

dengan  cara 

meneliti suatu 

permasalahan 

melalui suatu 

kasus KPD 

Sampel yang 

digunakan ini 

adalah pasien 

dengan KPD 

untuk mencegah 

terjadinya 

infeksi pada 

janin 

5 Korelasi 

karakteristik 

dengan penyebab 

ketuban pecah dini 

pada ibu bersalin di 

rsu denisa gresik 

Renny Novi 

Puspitasari 

2019 Penatalaksanaan 

ketuban pecah dini 
pada umur  kehamilan 

24-32  minggu yang 

menyebabkan 

menunggu berat janin 

cukup,     perlu 

dipertimbangkan  untuk 

melakukan induksi 

persalinan, dengan 

kemungkinan  janin 

tidak dapat diselamatk 

an 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode analitik 

dengan 

menggunakan 

simple random 

sampling 

Sampel telah 

diambil 

sejumlah  59 

responden dari 
143 populasi, 

mulai dari Maret 

2017 hingga 

Maret 2018 

Resiko infeksi 

ibu dan   bayi 

meningkat pada 

ketuban  pecah 

dini. Pada ibu 

terjadi 

korioamnionitis. 

Pada bayi dapat 

terjadi 

septikemia 

pneumonia, 

omfalitis 



50  

 

 

6 Hubungan Kpd 

Dan kehamilan 

aterm Di Blud Rs 

Benyamin Guluh 

Kabupaten Kolaka 

Tahun 2016 

Ibrahim 2016 Penaganan yang 

bisa dilakukan 

Dilakukan pemeriksaan 

"admision test" bila 

hasilnya patologis 

dilakukan terminasi 

kehamilan 

Metode 

penelitianini 

adalah penelitian 

observasional 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Teknik 

pengambilan 

sampel  dalam 

penelitian ini 

adalah dengan 

menggunakan 

metode Simple 

Random 

Sampling 

KDP  dan 

kehamilan dapat 

menyebabkan 

infeksi pada 

janin dan ibu 

7 KPD Dengan 

Kehamilan Pre 

Term 

Nursasmita 2018 tindakan yang bisa 

dilakukan 

diberikan kortikosteroid 

(untuk UK kurang dari 

35 minggu) : 

Deksametason 5 mg 

setiap 6 jam 

Metode 

penelitianini 

adalah penelitian 

observasional 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Populasi dalam 

penelitian      ini 

sebanyak 251 

bayi, dan adapun 

sampel dalam 

penelitian      ini 

berjumlah 70 

rekam medik 

bayi 

Untuk 

merangsang 

maturasi paru 
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F. Matriks Langkah VI Pelaksanaan 
 

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada 

klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan pasien serta kerjasama dengan tim kesehatan 

lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan 

No Judul Oleh Tahun General idea Hasil Kelemahan Kelebihan perbandingan 

1 
Tehnik 

pemeriksaan 

penunjang 

Ratna 

Hidayati 

2019 Pemeriksaan 

penunjang 

Untuk memastikan cairan 

yang keluar merupakan 

cairan amnion dapat 

dilakukan beberapa 

pemeriksaan penunjang, 

seperti uji nitrazine, fern 

test, dan alfa mikroglobulin- 

1. Pemeriksaan penunjang 

lain adalah  USG  untuk 

memeriksa 

oligohidramnion,   usia 

kehamilan, dan kondisi 

fetus 

Belum 

menjelaskan 

secara lengkap 

tujuan 

pemeriksaan 

penunjang untuk 

klien 

Mampu 

menguraikan 

penjelasan 

mengenai 

pemeriksaan 

penunjang serta 

data-data yang 

bisa didapatkan 

pada klien 

Pemeriksaan 

penunjang  lain 

adalah USG 

untuk 

memeriksa 

oligohidramnio 

n,  usia 
kehamilan, dan 
kondisi fetus 
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2 
Analisis   faktor 

yang  berhubungan 

dengan   kejadian 

ketuban pecah dini 

di rumah  sakit 

umum  daerah  dr. 

Adjidarmo 

kabupaten lebak 

Omo Suto 

mo, Kadar 

Kuswandi 

2015 Pemeriksaan 

fisik 

pemeriksaan fisik dengan 

melakukan palpasi abdomen 

pemeriksaan speculum steril 

serta uji laboratorium (uji 

pakis positif, uji kertas 

nitrizin positif, dan 

pemeriksaan specimen 

untuk kultur streptokokus 

Grup B) dapat membantu 

diagnosis KPD 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan case 

control 

Pengumpulan 

data dilakukan 

dengan  cara 

menelaah data 
skunder  pada 

buku register ibu 

hamil di ruang 

bersalin, dengan 

menggunakan 

format 

pengumpulan 

data  yang 

disesuaikan 

dengan variabel 

yang diperlukan 

Diagnosis KPD 

ditegakan 

dengan 

memperhatikan 

data hasil 

pengkajian 

terhadap 

riwayat klien. 

3 
Buku ajar Ketuban 

Pecah Dini 

Ryan 

Saktika 

2019 pemeriksaan 

laboratorium 
Pemeriksaan 

laboratorium  akan 

menghasilkan data-data 

yang membantu 

menegakkan diagnosis 

Belum 

menjelaskan 

secara lengkap 

tentang 

pemeriksaan 

laboratorium 

Menguraikan 

tentang tujuan 

dari pemeriksaan 

laboratorium 

bagi pasien yang 

mengalami KPD 

Pemeriksaan 

laboratorium 

mempunyai 

peranan untuk 

menegakkan 

diagnosis KPD 
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4 
Tehnik 

pemeriksaan fisik 

Ratna 

Hidayanti 

2019 pemeriksaan 

fisik 

Pemeriksaan  fisik 

bertujuan sebagai 

tindakan yang dapat 

mengumpulkan data-data 

berupa   data 

subjektif/peryataan klien, 
serta data keluarga 

Belum 

menjelaskan 

secara lengkap 

tujuan 

pemeriksaan 

fisik untuk klien 

Mampu 

menguraikan 

penjelasan 

mengenai 

pemeriksaan 

fisik serta data- 

data yang bisa 

didapatkan pada 

klien 

Pemeriksaan 

fisik merupakan 

tindakan 

berkelanjutan 

untuk 

mengidentifikas 

i berbagai 

macam  data 

yang 

dibutuhkan para 

tenaga 
kesehatan 

5 
Hubungan antara 

ketuban pecah dini 

dengan persalinan 

prematur di rumah 

sakit mutiara bunda 

salatiga 

Ni Wayan 

Raina 

Purwahati , 

Eko 

Mardiyanin 

gsih  , 

Wulansari 

2015 Pencegahan 

postnatal 

Pencegahan postnatal 

berupa resusitasi dan 

perawatan bayi prematur, 

pemberian nutrisi yang 

adekuat dan penjelasan pada 

orang tua penderita tentang 

perannya dalam mencegah 

terjadinya gangguan tumbuh 

kembang pada bayi 

prematur 

Penelitian   ini 

merupakan 

penelitian 

observasional 

analitik dengan 

menggunakan 

desain  cross 

sectional 

Desain penelitian 

analitik 

observasional 

dengan cross 

sectional dengan 

sampel  78 

responde 

Untuk 

mengurangi 

morbiditas  dan 

mortalitas pada 

kelahiran 

prematur 

diperlukan 

tindakan 

resusitasi 

dengan 

menggunakan 

peralatan 

resusitasi 

dengan benar 

pada bayi baru 

lahir 
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6 
Teknik 

pemeriksaan fisik 

Renny Novi 

Puspitasari 

2019 Penatalaksanaan 

ketuban pecah 

dini 

Penatalaksanaa KPD 

menurut Manuaba (2009) 

tentang penatalaksanaan 

KPD adalah : 

pada umur kehamilan 24-32 

minggu yang menyebabkan 

menunggu berat janin 

cukup, perlu 

dipertimbangkan         untuk 

melakukan induksi 
persalinan, dengan 

kemungkinan janin tidak 

dapat diselamatkan 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode analitik 

dengan 

menggunakan 

simple random 

sampling 

Sampel telah 

diambil sejumlah 

59       responden 
dari 143 
populasi, mulai 

dari Maret 2017 

hingga Maret 

2018 

Resiko infeksi 

ibu dan   bayi 

meningkat pada 

ketuban  pecah 

dini. Pada ibu 

terjadi 

korioamnionitis. 

Pada bayi dapat 

terjadi 

septikemia 

pneumonia, 

omfalitis 

7 
Hubungan antara 

Kejadian Ketuban 

Pecah Dini (KPD) 

dengan Tingkat 

Kecemasan pada 

Ibu Hamil di 

Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung 

Semarang 

Afifatul 

Azisyah, Sri 

Wahyuni, 

Hernandia 

Distinarista 

2019 penatalaksanaan 

yang bisa 

diberikan 

tatalaksana Non 

Farmakologi yaitu terapi 

kognitif-perilku dan terapi 

suportif 

Desain   dalam 

penelitian    ini 

menggunakan 

metode  survey 

analitik melalui 

pendekatan cross 

sectional 

sampel pada 

penelitian ini ada 

40 responden 

dengan teknik 

total sempling . 

Data  yang di 

peroleh di olah 

statistic 

menggunakan uji 

Lambda. 

Kecemasan 

adalah suatu 

kondisi 

emosional 

seseorang yang 

tidak 

menyenangkan 

yang di tandai 

dengan  rasa 
takut dan 
khawatir pada 
diri individu. 
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G. Langkah VII Evaluasi 
 

Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan pasien pada akseptor KB IUD dengan spotting berdasarkan referensi yang telah 

didapatkan 

 

No Judul Oleh Tahun General idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1 Evaluasi     dosis 
antibiotik pada 

pasien KPD di 

Instalasi Rawat 

Inap RSI Sultan 

Agung Semarang 

dan RSUD 

Tugurejo 

Adilina Taufikarani 2018 Adilina 
Taufikarani  
Evaluasi dosis 
antibiotic 

berdasarkan hasil 
evaluasi  maka 

didapatkan 

kesimpulan bahwa 

antibiotik yang 
diberikan terhadap 

KPD kurang efektif 

Metode yang 
digunakan yaitu 

non eksperimental 

karena tidak 

adanya perlakuan 

terhadap subjek uji 

Populasi  adalah 

seluruh subyek 

penelitian dan 

sampel     yaitu 

pasien anak yang 

menderita      tifus 

yang tercatat pada 

rekam    medis 

Instalasi   Rawat 

Inap RSI Sultan 

Agung Semarang 

dan  RSUD 

Tugurejo 

Penggunaan 

antibiotik yang 

rasional 

diharapkan 

memberikan 

dampak positif 

antara lain 

mengurangi 

mortalitas, 

kerugian 

ekonomi, dan 

mengurangi 

angka 

kejadiann 

resistensi 

bakteri 

terhadap 

antibiotic 
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2 Analiasa 

Terhadap Kejadian 

Ketuban Pecah 

Dini (KPD) di 

RSIA Sitti 

Khadijah  I 

Makassar Tahun 

2019 

Ikrawanty Ayu W, 

Melisa Febrianti, 

Ana Octaviani 

2019 Analisa yang 

berhubungan 

dengan KPD 

dari hasil penelitian 

dapat dianalisa bahwa 

usia dapat 

mempengaruhi KPD 

hal ini berdasarkan 

banyaknya ibu yang 

mengalami KPD 

sebanyak 12 (44%) hal 

ini menunjukkan usia 

ibu yang <20 tahun 

termasuk usia rentan 

untuk melahirkan 

sehingga mengalami 

ketuban pecah dini ( 

KPD). Sedangkan usia 

>35 tahun tergolong 

usia yang terlalu tua 

untuk melahirkan 

khususnya pada ibu 

primi (tua) dan 

beresiko tinggi 

mengalami ketuban 

pecah dini (KPD). 

Penelitian   ini 

menggunakan 

Metode penelitian 

analitik dengan 

menggunakan 

pendekatan  Cross 

Section 

jumlah  sampel 

275 orang dengan 

menggunakan 

teknik Random 

sampling.   Dari 

hasil uji statistik 

dengan 

menggunakan uji 

Chi-Square 

Dengan adanya 

evaluasi maka 

tim kesehatan 

dapat 

mengetahui 

gambaran 

keadaan umum 

klien 

3 Asuhan kebidanan 

pada KPD di 

RSUD dr. Wahidin 

Sudiro Husodo 

Mojokerto 

Dwi Khofida Sari 2016 Asuhan yang 
bisa diberikan 

melakukan pendekatan 
kepada ibu dan 

keluarga, memantau 
TTV, menjaga pasien 

tetap bersih dan 
kering, memantau his 

tiap 30 menit, 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian yaitu 

studi kasus 

Subyek        yaitu 
pasien yang 
masih dalam 

perawatan di 

rumah sakit 

Dengan adanya 
evaluasi maka 

tim kesehatan 
dapat 

mengetahui 
gambaran 

keadaan umum 
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     pemberian drip 

oksitosin tiap 2,5 unit 

oksitosin dalam infus 

RL 1 flash (500 ml) 10 

tetes/menit 

  klien 

4 Evaluasi 

penggunaan 

antibiotik   pada 

pasien KPD  di 

Kabupaten  Garut 

pada  Januari- 

Desember 

Tita Puspita 2019 Evaluasi 

penggunaan 

antibiotik 

Pada pasien tepat 

indikasi, tepat dosis 

ampicillin 2 gram + 

erythromycin 250 mg 

intravena setiap 6 jam 

selama 48 jam. 

Metode  yang 

digunakan 

berdasarkan  data- 

data yang sudah 

ada tanpa adanya 

intervensi terhadap 

subyek uji 

Sampel  yang 

digunakan adalah 

pasien KPD yang 

terdiagnosis 

mengalami KPD 

yang ditunjang 

dengan 

pemeriksaan fisik 

dan pemeriksaan 

Laboratorium 

Tepat   obat, 

tepat dosis, dan 

tepat indikasi 

adalah  ketika 

obat   yang 

diberikan 

sesuai. 

5 Evaluasi 

pemberian 

antibiotik  pada 

pasien KPD  di 

Instalasi  Rawat 

Inap Rumah Sakit 

Azra Kota Bogor 

Lusi Indriani 
 

2020 Evaluasi 

pemberian 

antibiotik 

Berdasarkan hasil 
evaluasi     pada 

kehamilan 32 minggu 

dilakukan  tindakan 

konservatif,yaitu 

pemberian antibiotik 

selama  5 hari  dan 

glukokortikosteroid 

seperti deksametason 

3x5 mg selama 2 hari. 

Metode yang 

digunakan dengan 

observasional non- 

eksprimental 

Populasi dalam 

penelitian adalah 

seluruh pasien 

KPD dan 

menjalani 

pengobatan 

antibiotic. 

Pemberian 

antibiotik 

menunjukkan 

terbukti efektif 

terhadap 

pencegahan 

infeksi. 
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6 
Tingkat 
kecemadan ibu 
terhadap KPD 

Ayatul Husna 2016 Evaluasi 
kembali 
pengetahuan ibu 
tentang KPD 

Terlaksannya 
pemberian  dukungan 
dan pemahaman yang 
diberikan suami dan 
keluarga kepada ibu 
terutama   memberi 
dukungan psikologis. 

Jenis penelitian 
yang digunakan 
dalam  penelitian 
ini yaitu penelitian 
survei   analitik, 
dengan 
menggunakan 
pendekatan cross 
sectional 

Populasi     dalam 
penelitian ini 
adalah ibu yang 
mengalami KPD 
di Puskesmas 
Gedong Tengen 
Yogyakarta pada 
bulan April 2017 

tingkat 
kecemadan ibu 
berkurang 

7 Tinjauan  pola 

penggunaan 

antibiotik   di 

RSUP dr. Kariadi 

Semarang Tahun 

2009 

Truly Dian 

Anggraini 

2013 Evaluasi 

pemberian 

antibiotik 

Berdasarkan hasil 
evaluasi   maka 

didapatkan 

antibiotik   yang 

efektif  terhadap 

pasien KPD  yaitu 

antibiotik seperti 

ampicillin    dan 

erythromycin 

mampu mencegah 

terjadinya infeksi 

Metode penelitian 

yang digunakan 

yaitu non- 
eksprimental 

dengan 

pengambilan data 

dari catatan rekam 

medic 

Populasi dalam 

penelitian yaitu 

pasien KPD 

pemberian 

antibiotik pada 

pasien dengan 

yang tercantum 

pada standar 

prosedur 

operasional 

yaitu jauh lebih 

singkat 
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8 Evaluasi 

penggunaan 

antibiotik pada 

pasien KPD   

Sri Rahayu 2019 Evaluasi 

penggunaan 

antibiotik 

Pada pasien tepat 

indikasi, tepat 

dosis ampicillin 2 

gram + 

erythromycin 250 

mg intravena setiap 

6 jam selama 48 

jam. 

Metodeyang 

digunakan 

berdasarkandata- 

data yangsudah 

ada tanpa 

adanya 

intervensi 

terhadap subyek 

uji 

Sampel yang 

digunakan 

adalah pasien 

KPD yang 

terdiagnosis 

mengalamiKPD 

yang ditunjang 

dengan 

pemeriksaan 

fisik dan 

pemeriksaan 

Laboratorium 

Tepat obat, 

tepat dosis, 

dan tepat 

indikasi 

adalah 

ketika  obat 

yang 

diberikan 

sesuai. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan Hasil Telaah Evidence Based asuhan 7 langkah

 Varney berdasarkan Hasil penulusuran Referensi 

1. Langkah 1: Identifikasi Data Dasar 
 

Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada ketuban pecah 

dini, semua informasi akurat dan lengkap dikumpulkan dari semua sumber yang 

berkaitan dengan kondisi klien. Didalam langkah ini akan diperoleh berbagai 

referensi tentang definisi, tanda dan gejala, serta faktor-faktor penyebabnya. 

Berdasarkan dari referensi matriks langkah I diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa definisi, tanda dan gejala dan faktor penyebab ketuban pecah dini. 

Menurut penelitian Legawati dan Riyanti (2018), Penyebab Ketuban Pecah 

Dini (KPD) adalah multi faktor dan faktor risiko yang berhubungan dengan ini 

adalah infeksi intra amniotik, abrupsi plasenta dan prosedur invasiv uterin 

(amniocentesis, Cardosentesis, Choriotic Villus Sampling and Cervikal Carelage), 

penyebab dari KPD masih belum jelas, maka tindakan preventive tidak dapat 

dilakukan, kecuali dalam usaha menekan terjadinya infeksi. 

Menurut penelitian Nia Aprilia (2017) Ketuban pecah dini (KPD) adalah 

pecahnya selaput ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan, dimana pada kasus 

ketuban pecah dini (KPD) banyak ditemukan pada ibu yang mempunyai riwayat 

KPD Wanita yang mengalami KPD pada kehamilan sebelumnya, maka pada 

kehamilan berikutnya akan lebih berisiko mengalaminya kembali antara 3-4 kali 

dari pada wanita yang tidak mengalami KPD sebelumnya, karena komposisi 

membran yang menjadi mudah rapuh dan kandungan kolagen yang semakin 

menurun pada kehamilan berikutnya. 

 

 



61  
Menurut penelitian Omo Sutomo Kadar Kuswandi (2013) factor predisposisi 

yang dapat diidentifikasi penyebab KPD ialah infeksi, golongan darah ibu dan 

anak tidak sesuai, multigrafida, merokok, defisiensi gizi khususnya vitamin C, 

servik yang tidak inkopeten, polihidramnion, riwayat KPD sebelumnya, kelainan 

selaput ketuban, tekanan intra uterin yang meninggi atau overdistesi, trauma, 

kelainan letak. Insiden KPD bervariasi, pada kehamilan aterm insidenya antara 1- 

19 %, sedangkan pada kehamilan aterm insidenya sebesar 2 % dari semua 

kehamilan. 

Menurut penelitian Betty Nir  Susanti & dkk (2017) Pada kasus presentasi 

janin tidak normal (muka, dahi, bokong) lebih besar mengalami ketuban pecah 

dini sebesar 4% dibandingkan dengan yang tidak mengalami ketuban pecah dini 

(KPD) (kontrol) sebesar 1,5%. Hasil uji statistik diperoleh p value 0.227 dengan 

menggunakan alpha 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa presentasi 

janin tidak berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini (KPD). 

Menurut penelitian Budi Rahayu, Ayu Novita Sari (2017) umur kehamilan 37- 

42 minggu Saat mendekati persalinan terjadi peningkatan matrix 

metalloproteinase yang cenderung menyebabkan KPD dan pada trimester akhir 

akan menyebabkan selaput ketuban mudah pecah dikarenakan pembesaran 

Selaput ketuban mudah pecah dikarenakan pembesaran uterus, kontraksi rahim, 

dan gerakan janin. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin tua umur kehamilan 

akan mengakibatkan pembukaan serviks dan peregangan selaput ketuban yang 

berpengaruh terhadap selaput ketuban sehingga semakin melemah dan mudah 

pecah. 

Menurut penelitian Ni Wayan Raina Purwahati & dkk (2017) Ketuban Pecah 

Dini (KPD) merupakan faktor utama penyebab infeksi pada kehamilan. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diperkirakan infeksi intauterin akibat KPD dapat 

menyebabkan kelahiran prematur. Dalam kepustakaan disebutkan bahwa usaha 

untuk menghindari ketuban pecah dini adalah menghindari kerja berat dan 
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hubungan seksual pada bulan-bulan terakhir kehamilan, menjaga kebersihan 

umum/alat reproduksi karena pecahnya kulit ketuban kadang-kadang didahului 

cervicitis atau amnionitis. 

Menurut penelitian Afifatul Azisyah & dkk  (2019) gejala KPD sama seperti 

ketuban pecah sebagai tanda melahirkan, yaitu kebocoran cairan dari vagina. Air 

ketuban biasa keluar menetes bocor, mengalir, atau menyembur kuat seperti air 

kencing. Ketuban pecah dini merupakan sumber persalinan prematuritas. Selain 

itu dapat dijumpai juga sebagai sumber infeksi puerperalis (nifas), peritonitis, 

septicemia, dan partus kering atau dry labor (Manuaba, 2010). Infeksi dalam 

rahim membahayakan ibu dan janin yang akan menyebabkan penyulit pada 

persalinan bahkan kematian. Infeksi pada ibu bisa terjadi pada masa antenatal, 

intranatal dan postnatal. Salah satu penyebab infeksi adalah infeksi pada masa 

nifas yang dapat terjadi karena pertolongan persalinan yang tidak bersih dan 

aman, partus lama, ketuban pecah dini atau sebelum waktunya dan sebagainya 

(Prawiroharjo, 2008).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya hasil penelitian diatas yang 

membahas tentang ketuban pecah dini (KPD) mulai dari pengertian, tanda dan 

gejala serta faktor penyebab terjadinya ketuban pecah dini (KPD) bebebrapa 

faktor penyebab terjadinya ketuban pecah dini (KPD) penyebab dari KPD masih 

belum jelas, maka tindakan preventive tidak dapat dilakukan, kecuali dalam usaha 

menekan terjadinya infeksi.Dari hasil penelitian yang terdapat yang terdapat di 

atas beberapa hasil penelitian yang tidak sesuai dengan penelitian lainnya, dari hal 

ini tindakan yang perlu dilakukan bidan ataupun  tenaga kesehatan lainnya yaitu 

membrikan edukasi lebih mendalam mengenai ketuban pecah dini (KPD) 

sehingga masyarakat lebih memahami mengenai ketuban pecah dini (KPD) dan 

dapat melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya ketuban pecah dini 

(KPD). 
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2. Langkah II: Perumusan Diagnosis/Masalah Aktual 

  

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah 

berdasarkan interprestasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. 

Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan 

sehingga mengetahui bahwa ketuban pecah dini (KPD).Dikemukakan setiap 

referensi yang ditemukan dan disimpulkan perbedaan dan persamaan dari setiap 

data diagnosis dari sumber referensi yang satu dengan referensi yang lainnya.  

Menurut penelitian Eka Frelestanty, Yunida Haryanti (2019) dapat diketahui 

bahwa pemeriksaan dengan kertas lakmus mampu mendiagnosa terjadinya 

ketuban pecah dini (KPD). Pemeriksaan secara langsung cairan ketuban dapat 

dilakukan setelah pemasangan speculum steril dan menggunakan kertas 

lakmus/nitrazin test. Lakmus adalah suatu kertas dari bahan kimia yang akan 

berubah warna jika dicelupkan kedalam cairan asam/basa. Ada dua macam kertas 

lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Tes lakmus (tes nitrazin): jika 

kertas lakmus merah berubah menjadi biru menunjukkan adanya air ketuban 

(alkalis) karena ph air ketuban 7,0-7,5. Jika merah (asam) adalah air 

kencing/secret vagina ibu hamil ph 4,5-5,5. 

 Menurut penelitian Ikrawanty Ayu W & dkk (2019) diagnosis KPD ditegakkan 

dengan memperhatikan data hasil pengkajian terhadap riwayat klien seperti jumlah 

cairan yang hilang karena keluarnya sedikit cairan terus menerus dan perasaan 

basah pada celana dalamnya.Dalam anamnesis, pasien ketuban pecah dini (KPD) 

mengeluhkan sensasi basah dari vagina dan terasa sulit untuk berhenti berkemih. 

Perlu ditanyakan keberadaan darah yang ikut keluar dari vagina, riwayat 

berhubungan seks, serta demam. 

 Menurut penelitian Heny Sepduwiana (2013) pemeriksaan fisik dilakukan 

untuk dengan memeriksakan bagian dalam mulut rahim guna memastikan jika  

ketuban benar-benar sudah pecah. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan USG dalam  
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penegakkan diagnosis KPD jika anamnesis menunjukkan kecenderungan kuat 

kearah KPD, tetapi pemeriksaan fisik sulit atau tidak khas dalam mengkonfirmasi 

diagnosis, USG dapat digunakan untuk membantu penegakan diagnosis. USG 

dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi janin dan rahim, serta melihat jumlah 

air ketuban yang masih tersisa. 

Menurut penelitian Ira Ayu Melisa & dkk (2019) dilakukan pemeriksaan 

inspekulo yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis terjadinya ketuban pecah 

dini pada pasien. Pemeriksaan inspekulo adalah pemeriksaan fisik utama yang 

dilakukan untuk menegevaluasi ketuban pecah dini (KPD), pada pemeriksaan 

inspekulo dilakukan penilaian dilatasi dan pendataran serviks, serta adanya cairan 

yang terkumpul di vagina atau keluar dari serviks pada saat pasien batuk, uterus 

ditekan, atau saat gerakan fetus.  

 Menurut penelitian Angga Wiadnya & dkk (2013) penegakan diagnosis  

ketuban pecah dini (KPD) di tujukan untuk menentukan tatalaksana obstetri 

sesuai usia gestasi. Pemeriksaan fisik dengan melakukan palpasi abdomen, 

pemeriksaan speculum steril serta uji laboratorium (uji pakis positif, uji kertas 

nitrizin positif, dan pemeriksaan  specimen untuk kultur streptokokus Grup B) 

dapat membantu diagnosis KPD.  

 Menurut penelitian Hasnia Nur Laili (2018) dalam menetukan diagnosis KPD 

pemeriksaan penunjang pertama dilakukan dengan menempatkan speculum (color 

bebek) ke dalam vagina dilakukan untuk memeriksa genangan air ketuban di 

dalamnya. Kemudian, dokter akan mengambil sampel air ketuban, dan memeriksa 

ada atau tidaknya infeksi yang disebbakan oleh ketuban pecah dini (KPD). 

 Menurut penelitian Durrotun Munnafiah jumiyatun (2019) Kadar vitamin c 

yang rendah pada ibu dapat meningkatkan resiko resiko terjadinya ketuban pecah 

dini sehingga asupan vitamin c pada ibu hamil harus terpenuhi. 

 Menurut penelitian Rizky Manda Beladina (2016) diagnosis KPD 

menggunakan tes amnicator dengan membasahi sampel air ketuban dengan 
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pewarna pendeteksi pH nitrazine kuning. Jika cairan bukan air ketuban, maka 

cairan tersebut akan akan berubah dari warna kuning menjadi biru-kuning atau 

biru tua. Kemudian dokter akan mengambil langkah yang tepat untuk 

mengatasinya. 

 Menurut penelitian Karma Ibrahim (2016) Bayi kurang bulan mempunyai 

pertahanan fisik yang lemah dan fungsi imunitas yang imatur, sehingga 

menyebabkan rentan terhadap invansi bakteri Analisis pertahanan fisik terhadap 

BBLR, KPD dan Persalinan prematur dengan  kejadian sepsis . sehingga sangat 

rentan terjadinya ketuban pecah dini. 

‘Pada pembahasan diatas dari beberapa penelitian dari jurnal dapat 

disimpulkan bahwa untuk menegakkan diagnosis ketuban pecah dini (KPD) dapat 

dilakukan dengan memeperhatikan data hasil pengkajian terhadap riwayat klien 

seperti jumlah cairan yang hilang karena keluarnya cairan terus menerus dan 

perasaan basah pada celana dalamnya dan tidak disertai his serta dapat dilakukan 

dengan pemriksaan fisik  pemeriksaan dengan USG dan pemriksaan penunjang 

lainnya. 

3. Langkah III: Perumusan Diagnosis/Masalah Potensial 

Pada langkah ini kita mengidentifikasikan masalah potensial atau diagnosa 

potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah 

ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. 

Bidan diharapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial 

terjadi. Langkah ini akan menguraikan beberapa komplikasi yang dapat terjadi 

pada ketubanpecah dini jika tidak ditangani dengan tepat. 

Menurut penelitian Afifatul Hernandia  (2019) komplikasi yang terjadi KPD 

dapat meningkatkan  kecemasan yang disebabkan karena rasa takut dan sakit yang 

dapat meningkatkan pengeluaran adrenalin penyebab dari kecemasan juga dapat 

berdampak pada janin dan psikologis ibu.  
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 Menurut penelitian Betty & dkk (2018) ketuban pecah dini (KPD) 

menimbulkan komplikasi morbiditas dan mortalitas maternal maupun periatal. 

Anemia kehamilan dengan kadar hemeglobin < 11 gr/dl dapat meningkatkan 

komplikasi terhadap KPD dapat meningkatkan insiden ketuban pecah dini  melalui 

mekanisme biologi dan mekanisme penyakit. 

Menurut penelitian Juan Habli Soufal, Ariadi & dkk (2016) komplikasi yang 

terjadi pada ketuban pecah dini rentan mengalami masalah paru saat lahir, apabila 

ketuban pecah sebelum waktunya, janin akan kehilangan air ketuban yang cukup 

banyak sehingga menghambat  perkembangan paru- parunya. Komplikasi janin 

terkait ketuban pecah dini (KPD) dapat juga menyebabkan kematian 

janin.Menurut penelitian Suliswaty& Heny (2019) beberapa komplikasi yang dapat 

terjadi dari kondisi kantung ketuban pecah dini adalah infeksi  pada janin yang 

dapat menyebabkan kematian janin, sindom distres napas, infeksi polimikrobial 

intraamnion, perdarahan intraventrukular, hipoplasia pulmonal, prolaps, prolaps 

tali pusat, dan malpresentasi janin.  

Menurut penelitian Kadar Kuswandi (2015) analisis fakor yang terjadi pada 

KPD adanya infeksi pada selaput yang menyelimuti janin beresiko menimbulkan 

infeksi  serius pada ibu dan janin, seperti pneumonia, meningitis hingga sepsis, 

prolapse funiculi/penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder 

pusat,paru,deformitas ekstremitas dan menghambat perkembangan janin.  

Menurut penelitian Nur Rohma Arulita Ika  Fibriana (2018) komplikasi yang 

ditimbulkan kurangnya cairan ketuban pecah dini dapat membuat tali pusat 

tertekan oleh janin. Pada beberapa kasus, tali pusat bahkan keluar dari rahim dan 

turun menuju vagina. Kompresi tali pusat dapat menyebabkan cedera otak serius 

dan bahkan kematian yang meningkatkan mortalitas dan morbiditas perinatal.  

Menurut penelitian Sri lestari (2018) bayi yang terlahir prematur beresiko 

mengalami kelainan pada saraf, gangguan pernafasan. Ketuban pecah dini (KPD) 

dapat terjadi sebelum kehamilan berusia 24 minggu janin. Bayi yang terlahir 
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sebelum minggu ke 24 dan berhasil bertahan hidup, beresiko mengalami 

gangguan perkembangan , penyakit paru kronis , hidrosefalus, dan lumpuh otak. 

Dari hasil berbagai penelitian diatas didapatkan bahwa ketuban pecah dini 

(KPD) dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang mungkin dapat terjadi 

sesuai dengan kondisi yang dialami pasien. Ketuban pecah dini (KPD) dapat 

menyebabkan  beberapa komplikasi seperti meningkatkan  kecemasan yang 

disebabkan karena rasa takut dan sakit yang dapat meningkatkan pengeluaran 

adrenalin, rentan mengalami masalah paru saat lahir, apabila ketuban pecah 

sebelum waktunya, janin akan kehilangan air ketuban yang cukup banyak 

sehingga menghambat  perkembangan paru  parunya, kematian janin, sindom distres 

napas, infeksi polimikrobial intraamnion, perdarahan intraventrukular, hipoplasia 

pulmonal, prolaps, prolaps tali pusat, dan malpresentasi janin. Bahkan  kematian 

yang meningkatkan mortalitas dan morbiditas perinatal.  

4. Langkah IV: Tindakan Emergency/Kolaborasi 

 

Dari beberapa referensi matriks langkah IV diatas maka didapatkan tindakan 

emergency atau kolaborasi dengan dokter jika terjadi komplikasi pada pasien. 

Menurut penelitian Yuni marlinda sari (2019) Tindakan pada komplikasi usia 

kehamilan aterm yaitu penatalaksanaan ketuban pecah dini (KPD) difokuskan 

pada induksi  persalinan dengan oxytocin. Pemberian oksitosin untuk 

merangsang kontraksi atau his. Oksitosin diberikan dengan mencampur 2,5-5 unit 

oksitosin dalam 500 ml cairan kristaloid. Pemberian oksitosin intravena dimulai 

dengan 8 tetes permenit dan ditambhkan 4 tpm tiap 30 menit dengan dosis 

maksimal 20 tetes per menit. 

Menurut penelitian N.L.Safitri & dkk  (2017) tindakan pada komplikasi yang 

dapat dilakukan jika ketuban pecah dini terjadi saat usia kehamilan preterm yaitu 

mengkonfirmasi cairan ketuban, USG untuk memastikan usia kehamilan 

kehamilan dan  jumlah cairan amnion, konfirmasi ada tidaknya infeksi, serta 
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terapi konsefvatif dengan pemberian uterorelaksan untuk menunda proses 

persalinan, pemebrian antibiotik sebagai profilaksis, dan kortokosteroid untuk 

pematangan paru janin.  

Menurut penelitian Sudarto dan Tunut (2016) tindakan yang bisa diberikan 

Risiko terjadinya ketuban pecah dini pada kehamilan 34- 36 minggu berikan 

antibiotic menggunakan kombinasi ampicillin 2 gram + erythromycin 250 mg 

intravena setiap 6 jam selama 48 jam. Diikuti dengan amoxicillin 250 mg + 

erythromycin 333 mg setiap 8 jam selama 5 hari. Penatalaksanaan KPD diusia 

kehamilan > 35 minggu lakukan induksi, bila gagal dilakukan seksio cesarea. 

Untuk mencegah terjadinyan infeksi. 

Menurut penelitian Zainal Alim, Yeni Agus Safitri (2015) tindakan pada 

komplikasi koriomnionitas pada penderita  koriomnionitis, persalinan perlu 

dilakukan segera. Pada pasien ini juga disarankan pemberian  antibiotic dan 

kortikosteriod untuk mempercepat pematangan paru paru janin, agar dapat 

secepatnya dilahirkan. Untuk mencegah infeksi, dokter juga akan memberikan 

antibiotik. Setelah janin dirasa sudah siap untuk dilahirkan, baru dokter akan 

melakukan prosedur induksi.  

Menurut penelitian Niar Malik (2017) beresiko mengalami gangguan 

pernafsan  penanganan yang dapat dilakukan bayi terlahir prematur disebabkan 

KPD, harus dirawat di ruang NICU atau neonatal intensive care unit, yakni 

ruangan khusus bagi bayi yang baru lahir dan mengalami masalah kesehatan. 

Menurut penelitian Kadar & dkk (2013) penatalaksaan ketuban pecah dini 

pada perempuan hamil usia 37 tahun Penatalaksanaan yang bisa dilakukan 

dilakukan observasi tanda vital ibu, observasi DJJ, His, pemberian cairan 

maintenance RL 20 tetes/menit, injeksi ampicilin 1 g/ 8 jam IV dan direncanakan 

untuk terminasi per vaginam. 

Menurut penelitian Muntari (2018) hubungan antara ketuban pecah dini 

dengan kejadian asfiksia ketuban pecahn dini mempengaruhi asfiksia karena 
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terjadinya oligohidromnion yang menekan tali pusat sehingga talipusat 

mengalami penyempitan dan aliran drah yang membawa oksigen ibu ke bayi 

terhambat sehingga menimbulkan asfiksia neonatorum atau hipoksia pada janin, 

tindakan yang dapat diberikan melakukan pengawasan antenatal yang adekut dan 

melakukan koreksi sedini mungkin terhadap seiap kelainan yang terjadi. 

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulakan bahwa dalam melakukan 

penanganan atau tindakan yang berkaitan dengan ketuban pecah dini (KPD) bidan 

dapat menjadi pendiagnosa dasar dalam kasus ketuban pecah dini (KPD) dapat 

dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya. 

Kemudian melakukan tindakan atau penanganan kolaborasi dengan tenaga 

kesehatan lainnya sesuai tindakan klinis yang dialami pasien. 

Induksi persalinan adalah upaya untuk melahirkan pervaginam dengan 

merangsang timbulnya his bagi ibu hamil yang belum inpartu sehingga terjadi 

persalinan.Tindakan diatas diberikan pada pasien yang mengarah mengalami 

komplikasi, tindakan segera/emergency merupakan tindakan untuk menangani 

pasien secara cepat dan tepat sebelum mengancam jiwa pasien. 



70 
 

 

 

 

 

5. Langkah V: Rencana Tindakan 

 

  Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan 

langkah- langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan terhadap 

diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau antisipasi, pada langkah 

ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Pada 

langkah ini akan diuraikan beberapa referensi yang mencakup 

penatalaksanaan pada kasus ketuban pecah dini (KPD). 

  Berdasarkan dengan referensi matriks langkah V diatas maka didapatkan 

beberapa penatalaksanaan pada kasus ketubn pecah dini (KPD), semua 

rencana asuhan yang dilakukan tersebut berdasarkan pengetahuan, teori yang 

berkaitan dan terbaru. Penatalaksanaan pada pasien KPD adalah dilakukan 

dengan observasi, terauptik, edukasi, dan kolaborasi dengan tenaga medis 

lainnya. 

   Menurut penelitian Iis Trisnawati Dumilah Mardianti (2019) 

Penatalaksanaan KPD dilakukan dengan cara akselerasi persalinan    dengan 

oxytocin namun waktu keputusan penatalaksanaan lambat. Masih adanya 

tindakan yang menyebabkan resiko infeksi pada ibu meningkat dan asuhan 

persalinan tidak sesuai standar. 

 Menurut penelitian Syifa Saras Arani 2020 penatalaksanaan KPD 

dilakukan dengan observasi keadaan pasien, melakukan komunikasi terauptik 

kepada pasien untuk mendorong dan menganjurkan kerja sama antara bidan 

dan pasien melalui hubungan bidan dan pasien. Komunikasi terauptik 

membantu pasien untuk  memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan 

fikiran serta dapat mengambil tindakan yang efektif untuk pasien. 

Membrikan edukasi kepada pasien tentang kasus yang dialaminya dan 

melakukan kolaborasi dengan tenaga medis   lainnya. 
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       Menurut penelitian ketut surya Ryan Saktika Evert Solomon 2017 

penatalaksanaan yang dilakukan pada kehamilan Aterm dengan ketuban 

pecah dini yaitu memperlambat kelahiran bayi lahir dan melakukan persiapan 

pematangan paru  bayi jika kelahiran tak bisa dihindari. 

Diberikan  antibiotik profilaksis, Ampisilin 4 x 500 mg selama 7 hari untuk 

mencegah terjadinya infeksi pada pasien dan janin. 

       Menurut penelitian Renny Novi Puspitasari (2019) penatalaksanaan 

ketuban pecah dini pada umur kehamilan  24-32minggu yang  menyebabkan 

menunggu berat janin cukup, perlu dipertimbangkan untuk  melakukan induksi 

persalinan, dengan  kemungkinan janin  tidak dapat diselamatkan. 

    Menurut penelitian Ibrahim (2016) hubungan ketuban pecah dini dan 

kehamilan Aterm Penanganan yang bisa dilakukan Dilakukan pemeriksaan 

"admision test" bila  hasilnya patologis dilakukan terminasi kehamilan dengan 

melakukan persalinan induksi untuk mempercepat proses persalinan. Hal 

yang perlu digaris bawahi, prosedur induksi tidak boleh dilakukan 

sembarangan, sebab banyak resiko yang bisa terjadi pada pasien nantinya. 

    Menurut penelitian Nursasmita (2018) tindakan yang bisa dilakukan 

diberikan kortikosteroid (untuk UK kurang dari 35 minggu) :  Deksametason 

5 mg setiap 6 jam untuk mengurangi angka motalitas dan morbiditas.  

    Dari hasil penelitian diatas perencanaan atau intervensi dapat dilakukan 

dengan memperhatikan kondisi pasien dan usia kehamilan pasien. 

Penanganan yang bisa di lakukan bidan dan tenaga medis lainnya tergantung 

keadaan klinis pasien apakah usia kehamilan preterm atau aterm. Untuk 

pencegahan dan penanganan ketuban pecah dini diperlukan kesadaran pasien. 

Dan tenaga kesehatan memberikan edukasi lebih menyeluruh tentang 

ketuban pecah dini (KPD) sehingga ibu lebih mengerti tentang ketuban pecah 

dini (KPD).  
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6. Langkah VI: Implementasi  

   Berdasarkan dengan referensi diatas maka didapatkan beberapa 

implementasi yang dapat diberikan pada klien dengan ketuban pecah dini 

(KPD) yaitu pemeriksaan kepada klien dan menjelaskan hal-hal yang 

dianggap penting, agar klien dapat mengetahui keadaannya serta 

penatalaksanaan untuk mencegah munculnya komplikasi. Implementasi 

berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan 

laboratorium, dan pemberian antibiotik bagi klien yang mengalami ketuban 

pecah dini. 

  Menurut peneilitian Ratna Hidayati Pemeriksaan penunjang Untuk 

memastikan cairan yang keluar merupakan cairan amnion dapat dilakukan 

beberapa pemeriksaan penunjang, seperti uji nitrazine, fern test, dan alfa 

mikroglobulin-1. Pemeriksaan penunjang lain adalah USG untuk memeriksa 

2oligohidramnion, usia kehamilan, dan kondisi fetus. 

  Menurut penelitian Omo Sutomo & dkk pemeriksaan fisik dengan 

melakukan palpasi abdomen pemeriksaan speculum steril serta uji 

laboratorium (uji pakis positif, uji kertas nitrizin positif, dan pemeriksaan 

specimen untuk kultur streptokokus Grup B) dapat membantu diagnosis 

KPD. 

  Menurut penelitian Ryan Saktika 2019 dalam Buku ajar Ketuban Pecah 

Dini berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetric dan 

pemeriksaan penunjang lainnya akan  menghasilkan data-data yang membantu 

menegakkan diagnosis ketuban pecah dini (KPD).  

   Menurut penelitian Ratna Hidayanti 2019 pemeriksaan inspekulo adalah 

pemeriksaan fisik utama yang dilakukan untuk mengevaluasi ketuban pecah 

dini (KPD). Pada pemeriksaan ini dilakukan penilaian dilatasi dan 

pendataran serviks, yang bertujuan sebagai tindakan yang dapat 
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mengumpulkan data data berupa data subjektif atau pernyataan klien, serta 

data keluarga.  

      Menurut penelitian Ni Wayan Raina & dkk (2015) bayi yang lahir 

prematur memiliki resiko kematian yang lebih tinggi, resiko penyakit, 

disabilitas dalam hal motorik jangka panjang, kognitif, visual, pendengaran, 

sikap, emosi sosial, kesehatan, dan masalah pertumbuhan  jika dibandingkan 

bayi normal. Pencegahan postnatal berupa resusitasi dan perawatan bayi 

prematur, pemberian nutrisi yang adekuat dan penjelasan pada orang tua 

penderita tentang perannya dalam mencegah terjadinya gangguan tumbuh   

kembang pada bayi prematur. 

Menurut penelitian Renny Novi Puspitasari Penatalaksanaan ketuban pecah 

dini.Pada pasien yang belum aterm, penatalaksanaan bergantung pada klinis 

masing masing pasien. Menurut Manuaba (2009) tentang penatalaksanaan 

KPD pada umur kehamilan 24-32 minggu yang menyebabkan menunggu 

berat janin cukup, perlu dipertimbangkan untuk melakukan induksi 

persalinan, dengan kemungkinan janin tidak  dapat diselamatkan. 

      Menurut penelitian Afifatul Azisyah, Sri Wahyuni, Hernandia 

Distinarista 2019 tatalaksana Non  Farmakologi yaitu terapi  kognitif-perilku 

dan terapi suportif. Memberikan edukasi tentang ketuban pecah dini kepada 

pasien dan menganjurkan kepada keluaraga pasien agar mensupport pasien 

tiap saat.   

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah ditemukan dari beberapa 

penelitian ataupun buku dapat disimpilkan bahwa implementasi yang baik 

dapat dilakukan dengan cara pendidikan kesehatan mengenai keluhan, 

pemeriksaan fisik, pemriksaan penunjang maupun kolaborasi serta 

melakukan rujukan, untuk lebih mempertegas mengenai diagnosa ketuban 

pecah dini, agar dapat dilakukan penanganan yang sesuai dan dilakukan 

dengan baik. 
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7. Langkah VII: Evaluasi 

 

   Berdasarkan dari referensi di matriks langkah VII diatas maka 

didapatkan evaluasi yang telah dilakukan dalam pengkajian pada pasien yang 

mengalami ketuban pecah dini yaitu evaluasi pemberian antibiotik 

berdasarkan tepat dosis, tepat indikasi, tepat antibiotik, pemeriksaan 

laboratorium, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik dan evaluasi tanda-

tanda vital.  

Menurut penelitian Adilina Taufik arani 2018 Evaluasi dosis antibiotik 

pada pasien KPD di Instalasi Rawat Inap RSI Sultan Agung Semarang  dan 

RSUD Tugurejo Evaluasi dosis antibiotic berdasarkan hasil Evaluasi maka 

didapatkan kesimpulan bahwa antibiotik yang diberika terhadap KPD kurang 

efektif. 

 Menurut penelitian Ikrawanty Ayu W, Melisa Febrianti, Ana Octaviani 

Analisa yang berhubungan dengan KPD dari hasil penelitian dapat dianalisa 

bahwa usia dapat mempengaruhi KPD hal ini berdasarkan banyaknya ibu 

yang mengalami KPD sebanyak 12 (44%) hal ini menunjukkan usia ibu yang 

<20 tahun termasuk usia rentan untuk melahirkan sehingga mengalami 

ketuban pecah dini ( KPD). Sedangkan usia >35 tahun tergolong usia yang 

terlalu tua untuk melahirkan khususnya pada ibu primi (tua) dan beresiko 

tinggi mengalami ketuban   pecah dini (KPD). 

 Menurut penelitian Dwi Khofida Sari (2016) Asuhan yang bisa 

diberikan melakukan pendekatan kepada ibu dan keluarga, memantau TTV, 

menjaga pasien tetap bersih dan kering, memantau his tiap 30 menit, 

pemberian drip oksitosin tiap 2,5 unit oksitosin dalam infus RL 1 flash (500 

ml) 10 tetes/menit. 
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 Menurut penelitian Tita Puspita 2019 Evaluasi penggunaan antibiotik 

Pada pasien tepat indikasi, tepat dosis ampicillin 2 gram + erythromycin 250 

mg intravena setiap 6 jam selama 48 jam. 

 Menurut penelitian Lusi Indriani 2020 Evaluasi pemberian antibiotik 

Berdasarkan hasil evaluasi pada  kehamilan 32 minggu dilakukan tindakan 

konservatif, yaitu pemberian antibiotik        selama 5 hari dan  glukokortikosteroid  

seperti deksametason 3x5 mg selama 2 hari.  

 Menurut penelitian Ayatul Husna 2016  Evaluasi kembali pengetahuan 

ibu tentang KPD Terlaksannya pemberian dukungan dan pemahaman yang 

diberikan suami dan keluarga kepada ibu  terutama memberi  dukungan 

psikologis. 

 Menurut penelitian Truly Dian Anggraini Evaluasi pemberian antibiotik 

Berdasarkan hasil evaluasi maka  didapatkan antibiotik  yang  efektif terhadap 

pasien KPD yaitu antibiotik seperti ampicillin dan  erythromycin mampu 

mencegah     terjadinya infeksi. 

Berdasarkan hasil evaluasi maka didapatkan antibiotik yang efektif 

terhadap   ketuban pecah dini (KPD) yaitu antibiotik seperti ampicilin dan 

erythromycin mampu mencegah terjadinya infeksi (Truly Dian Anggraini, 

2013). Evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien tepat indikasi, tepat dosis 

ampicillin 2 gram + erythromycin 250 mg intravena setiap 6 jam selama 48 

jam ( Tita Puspita, 2019). 

  Evaluasi tanda tanda vital pada ketuban pecah dini masih dalam batas 

normal asuhan yang diberikan melakukan pendekatan kepada ibu dan 

keluarga, memantau TTV, menjaga pasien tetap bersih dan kering, memantau 

his tiap 30 menit pemberian drip oksitosin tiap 2,5 unit oksitosin dalam infus 

RL 1 flash (500 ml) 10 tetes/menit (Dwi Khofida Sari, 2016). 

 



76 
 

 

   Berdasarkan referensi diatas maka hal-hal yang harus dievaluasi pada 

pasien KPD yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan laboratorium, 

komplikasi KPD dan penggunaan antibiotik. Pemeriksaan tanda-tanda vital 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keadaan pasien selama mendapatkan 

perawatan seperti tanda- tanda vital dalam batas normal atau tidak dalam 

batas normal. 

  Pemeriksaan laboratorium berguna dalam menegakkan diagnosa pasien 

yang mengalami ketuban pecah dini. Pada pemeriksaan Ultrasonografi 

(USG) dimaksudkan untuk melihat jumlah cairan ketuban dalam kavum 

uteri. Dikenal tiga cara pengukuran cairan ketuban, yaitu secara subyektif, 

semikuantitatif (pengukuran satu kantong), dan  

pengukuran empat kuadran menurut Phelan. Evaluasi komplikasi sangat 

bermaanfaat agar petugas kesehatan dapat mengetahui tingkat efektifitas 

selama mendapatkan perawatan secara intensif. Komplikasi ketuban pecah 

dini sangat berbahaya bagi ibu dan janin jika terlambat mendapatkan 

penanganan segera. Penggunaan antibiotik pada ketuban pecah dini perlu 

dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat kesembuhan klien seperti tepat 

indikasi, dosis dan tepat antibiotik.  

B. Implikasi kebidanan 

 

        Ketuban pecah dini (KPD) merupakan keadaan pecahnya selaput 

ketuban sebelum persalinan. Pecahnya selaput ketuban berkaitan dengan 

perubahan proses biokimia yang terjadi dalam kolagen matriks ekstraselular 

amnion, korion, dan apoptosis membran janin (Jannah, 2018). Ketuban 

Pecah Dini menyebabkan hubungsan langsung antara dunia luar dan ruangan 

dalam rahim, sehingga memudahkan terjadinya infeksi asenden. Masalah 

KPD berkaitan dengan keluarnya cairan berupa air dari vagina setelah 

kehamilan berusia 22 minggu, ketuban dinyatakan pecah jika terjadi sebelum 
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proses persalinan berlangusng dan pecahnya selaput ketuban dapat terjadi 

pada kehamilan preterm sebelum kehamilan 37 minggu maupun kehamilan 

aterm (Saifudin, 2010). 

Faktor penyebab pasti ketuban pecah dini (KPD) sampai saat ini belum 

diketahui secra pasti. Adapun penyebab terjadinya ketuban pecah dini 

menururt (Manuaba, 2007) yaitu sebagai berikut: 

a. Multipara dan Grandemultipara 
 

b. Hidramnion 

 

c. Kelainan letak sungsang atau lintang 

 

d. Cephalo Pelvic Dispropportion (CPD) 

 

e. Kehamilan ganda 

 

f. Pendular abdomen (perut gantung). 

 
Adapun hasil penelitian yang dilakukan (Rahayu dan Sari 2017) 

mengenai penyebab kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin 

bahwa kejadian KPD mayoritas pada ibu multipara, usia ibu 20-35 

tahun, umur kehamilan ≥37 minggu, pembesara uterus normal dan 

letak janin preskep.Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan 

ketuban merembes melalui vagina, aroma air ketuban berbau amis 

dan tidak seperti bau amoniak, berwarna pucat, cairan ini tidak akan 

berhenti atau kering karena uterus diproduksi sampai kelahiran 

mendatang. Tetapi, bila duduk atau berdiri kepala janin yang sudah 

terletak dibawah biasanya “mengganjal atau menyumbat” kebocoran 

untuk sementara. Sementara itu demam, bercak vagina yang banyak, 

nyeri perut, denyut janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda 

infeksi yang terjadi (Sunarti, 2017). 
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Adapun pengaruh KPD terhadap ibu dan janin menurut (Sunarti, 2017) 

yaitu 
  

a. Prognosis ibu 

 

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada ibu yaitu infeksi intrapartal 

dalam persalinan, infeksi puerperalis/masa nifas, dry labour/partus lama, 

perdarahan post partum, meningkatkan tindakan operatif obstetric 

(khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal. 

b. Prognosis janin 

 

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada janin itu yaitu prematuritas 

(sindrom distes pernapasan, hipotermia, masalah pemberian makanan 

neonatal), retinopati premturit, perdarahan intraventrikular,enterecolitis 

netroticing, gangguan otak dan resiko cerebral palsy, hyperbilirubinemia, 

anemia, sepsis, prolapse funiculi/penurunan tali pusat, hipoksia dan 

asfiksia sekunder pusat,prolapse uteri, persalinan lama, skor APGAR 

rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intracranial, gagal ginjal, 

distress pernafasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, 

hypoplasia paru,deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin, 

hypoplasia paru, defermitas ekstremitas dan pertumbuhan janin 

terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marni dkk, 2016). 

   Pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan untuk menentukan 

apakah cairan tersebut berasal dari ketuban pecah atau bukan adalah 

dengan melihat langsung menggunakan bantuan speculum , alat untuk 

memeriksa mulut rahim. Lam Sedangkan secara laboratorik, cairan 

ketuban tersebut bisa ditentukan dengan tes kertas nitrazin atau lebih 

dikenal dengan kertas lakmus. Warna kertas lakmus akan berubah 

menjadi biru apabila cairan ketuban. 

Penangananan ketuban pecah dini dilakukan selama ini oleh para 

ahli dalam menghadapai kasuus ketuban pecah dini adalah dengan 



79 
 

memperlambat bayi lahir dan melakukan persiapan pematangan paru bayi 

jika kelahiran tak bisa dihindari. Mencegah ketuban pecah dini mengingat 

ada begitu banyak resiko yang bisa muncul akibat ketuban pecah dini, 

setiap ibu hamil perlu mewaspadai kondisi tersebut. Beberapa kelompok 

ibu hamil bahkan sangat dianjurkan untuk dapat mewaspadai ketuban 

pecah dini, seperti, Ibu hamil dengan gizi yang kurang baik, Ibu hamil 

perokok, Ibu dengan penyakit infeksi menular seksual. 

Mempunyai riwayat pecah ketuban pada kehamilan sebelumnya 

dan adanya perdarahan pervagina selama kehamilan.Bagi kelompok 

tersebut, alangkah baiknya konsultasi ke dokter untuk mendfapat nasihat 

dalam merawat kehamilan dan pengobatan bila ada infeksi penyakit 

menular seksual. Bagi seseorang yang mengalami ketuban pecah berulang 

akibat mulut rahim lemah, akan dilakukan penjahitan mulut rahim saat 

usia kehamilan 4-5 bulan dan jahitan akan dibuka jika waktu persalinan 

tiba. Sebaiknya, bagi kelompok yang beresiko harus melakukan koreksi 

demi mencegha ketuban pecah awal. 

   Sedangkan bagi yang mempunyai riwayat mulut rahim lemah 

sebaiknya kurangi aktivitas yang berlebihan saat kehamilan memasuki 

usia 9 bulan, bila perlu mengambil cuti hamil sejak sebulan terakhir. 

Dengan adanya pengenalan faktor resiko ketuban pecah dini, diharapkan 

dapat menekan kejadian bayi lahir secara prematur dan menekan angka 

kesakitan dan kematian bayi. Tidak ada hal khusus yang dapat dilakukan 

untuk mencegah ketuban pecah dini (KPD). 
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BAB V 

PENUTUP 

Setelah mempelajari berbagai macam teori yang didapatkan dari referensi seperti 

jurnal maupun buku mengenai kasus ketuban pecah dini (KPD), sehingga penulis 

menghubungkan dengan teori dan konsep asuhan kebidanan dengan ketuban 

pecah dini (KPD) maka dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu: 

A. Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan referensi maka untuk melakukan pendekatan manajemen asuhan 

kebidanan yang dimulai dengan mendapatkan data subjektif dan objektif dari 

tanda dan gejala, faktor penyebab berbagai referensi tentang pasien yang 

mengalami ketuban pecah dini (KPD). Dari referensi didapatkan tanda dan 

gejala ketuban pecah dini atau KPD yaitu keluarnya cairan ketuban merembes 

melalui vagina, aroma air ketuban berbau amis adanya semburan cairan yang 

mendadak dari vagina yang terus menerus, panggul terasa tertekan, keputihan 

atau vagina terasa lebih basah, demam, bercak vagina yang banyak, nyeri 

perut, denyut janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang 

terjadi. Faktor penyebab KPD masih belum jelas, namun ada beberapa kondisi 

yang beresiko menimbulkan ketuban pecah dini yaitu infeksi pada rahim, 

mulut rahimm, atau vagina, mengalami perdarahan melalui vagina pada 

trimester kedua dan ketiga kehamilan, ibu hamil dengan berat badan yang 

kurang, atau mengalami kekurangan gizi, sedang hamil anak kembar, jarak 

antar kehamilan kurang dari 6 bulan, merokok atau menggunakan NAPZA 

pada saat hamil, pernah mengalani operasi atau biopsi pada mulut rahim dan 

pernah mengalami ketuban pecah dini atau KPD pada kehamilan sebelumnya. 

2. Berdasarkan hasil referensi yang didapatkan bahwa pemeriksaan yang 

dilakukan mendiagnosis ketuban pecah dini yaitu Diagnosis KPD ditegakan 
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dengan memperhatikan data hasil pengkajian terhadap riwayat klien seperti 

jumlah cairan yang hilang karena keluarnya sedikit cairan terus menerus dan 

perasaan basah pada celana dalamnya, warna dan bau cairan harus di 

perhatikan. Disamping itu pemeriksaan fisik dengan melakukan palpasi 

abdomen, pemeriksaan speculum steril serta uji laboratorium (uji pakis 

positif, uji kertas nitrizin positif, dan pemeriksaan specimen untuk kultur 

streptokokus Grup B) dapat membantu diagnosis KPD. 

3. Masalah potensial yang bisa terjadi pada ketuban pecah dini (KPD) 

berdasarakan hasil referensi yaitu Pada ketuban pecah dini preterm terjadi 

risiko baik pada janin maupun pada ibu. Komplikasi maternal meliputi infeksi 

intrauterin, retensio plasenta, dan solusio plasenta; juga dilaporkan ada 

beberapa kasus sepsis dan kematian maternal. Pada kehamilan preterm angka 

insiden korioamnionitis sekitar 13-60% dan solusio plasenta terjadi pada 4-

12% kehamilan dengan ketuban pecah dini. Komplikasi tersebut dapat terjadi 

jika pasien tidak mendapatkan perawatan secara intensif dan tindakan segera 

jika mengalami diantara komplikasi diatas. 

4. Tindakan segera dan kolaborasi dengan dokter berdasarkan referensi diatas 

yaitu melakukan ekstraksi vakum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mempercepat persalinan pada keadaan tertentu terutama pada KPD ketika 

telah terlihat adanya gawat janin, dan waktu persalinan kala yang terlalu lama. 

Terminasi juga dapat dilakukan persalinan dengan cara seksio sesarea yaitu 

pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan 

dinding rahim. Hal ini dilakukan dengan indikasi disproporsi sepalopelvik, 

gawat janin, plasenta previa, pernah seksio sesarea sebelumnya. 

5. Rencana tindakan pada ketuban pecah dini yaitu pastikan diagnosis, tentukan 

umur kehamilan, evaluasi ada tidaknya infeksi maternal ataupun infeksi janin, 

apakah dalam keadaan inpartu dan terdapat kegawatan janin. Riwayat 

keluarnya air ketuban berupa cairan jernih keluar dari vagina yang kadang-
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kadang yang disertai tanda-tanda lain dari persalinan.Bila air ketuban normal 

agaknya ketuban pecah dapat diragukan serviks. Penderita dengan KPD harus 

masuk rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Jika pada perawatan air 

ketuban berhenti keluar, pasien dapat pulang untuk rawat jalan. Bila terdapat 

persalinan dalam kala aktif, korioamnionitis, gawat janin, persalinan 

diterminasi. Bila ketuban pecah dini pada kehamilan premature, diperlukan 

penatalaksanaan yang komprehensif. Secara umum penatalaksanaan pasien 

KPD yang tidak dalam persalinan serta tidak ada infeksi dan gawat janin, 

penatalaksanaannya tergantung pada usia kehamilan. Cara persalinan pada 

kasus KPD, persalinan dapat diselesaikan dengan partus spontan, ekstraksi 

vakum, dan seksio sesarea. Rencana tersebut berguna untuk pasien agar dapat 

terhindar dari berbagai komplikasi yang dapat mengancam jiwa. 

6. Tindakan yang dilakukan pada pasien ketuban pecah dini sesuai dengan 

intervensi yaitu Bidan diharapkan dapat melakukan penatalaksanaan ketuban 

pecah dini dengan berdasar atas diagnosa pasti dari hasil pemeriksaan. Jika 

umur kehamilan tidak diketahui secara pasti dapat dilakukan pemeriksaan 

Ultrasonografi. 

7. Tindakan evaluasi pada kasus ketuban pecah dini (KPD) untuk mengetahui 

keadaan pasien dengan maksimal serta komplikasi-komplikasi yamg mungkin 

terjadi dapat teratasi. Kondisi klien baik dan tidak mengalami komplikasi 

serta kembali normal. 
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B.  SARAN 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran 

antara lain: 

1. Bagi peneliti 

 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih 

efektif, dengan melakukan penelitian dengan metode surveilance yang 

bersifat sosial dan tidak mengandalkan data dari rekam medik Rumah Sakit. 

Selanjutnya peneliti juga mendapatkan hasil penelitian yang langsung 

observasional pasien yang mengalami ketuban pecah dini agar hasilnya lebih 

efektif dan benar tentang mendiagnosis, pemberian tindakan dan 

penatalaksanaan untuk pasien tersebut. 

2. Untuk Bidan 

 

a. Dalam melakukan tugas sebagai bidan untuk memberikan tindakan perlu 

diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan kepada klien dan harus 

dengan persetujuan klien. 

b. Sebagai bidan dalam melakukan tindakan perlu membina hubungan yang 

baik antara klien ataupun keluarga sehingga tercapai tujuan yang 

diinginkan. 

c. Profesi bidan harus mampu mengambil suatu keputusan klinik untuk 

menghindari keterlambatan dalam merujuk sehingga dapat mencegah 

terjadinya komplikasi yang mengancam jiwa klien. 

3. Untuk Institusi 

 

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya penerapan 

manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan 

dikembangkan, mengingat bahwa proses sangat bermanfaat dalam membina 

tenaga bidan guna menciptakan tenaga kesehatan yang berpotensi dan 

professional. 
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