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ABSTRAK 

JURUSAN KEBIDANAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

KARYA TULIS ILMIAH, FEBRUARI 2022 

TENRI ANGKA, 70400118013 

Pembimbing I : Ferawati Taherong 

Pembimbing II : Syatirah 

“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi “S” dengan Asfiksia Sedang di 

Labuang Baji Makassar Tgl 17 Januari – 14 Februari Tahun 2022” 

  Asfiksia neonatal merupakan kegagalan bernafas secara spontan dan 

teratur pada saat lahir atau beberapa setelah lahir yang ditandai dengan PaO2 yang 

rendah (hipoksemia), PaCO2 meningkat dan asidosis. 

      Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan asuhan 

kebidanan Bayi baru lahir pada bayi “S” dengan asfiksia sedang di RS Labuang 

Baji Makassar Tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan dan wewenang Bidan dan 

dengan menggunakan pendekatan Manajemen Asuhan kebidanan 7 langkah 

varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP. 

      Hasil dari studi kasus yang telah dilakukan pada bayi “S” asfiksia sedang 

yakni tidak ditemukan kendala dalam menangani masalah asfiksia. Setelah 

dilakukan asuhan dan pengkajian selama empat pekan diperoleh keadaan bayi 

baik tanpa komplikasi. 

     Kesimpulan dari studi kasus dengan melakukan pengkajian berupa 

anamnesis dan pemantauan pada tanggal 17 Januari – 14 Februari 2022. Dalam 

penatalaksanaan asfiksia dilakukan dengan optimalisasi langkah awal resusitasi 

yaitu bayi dikeringkan, dan dihangatkan, posisi bayi diatur sedikit ekstensi, lalu 

dilakukan pengisapan lendir dihidung dan di mulut bayi menggunakan delee, 

dilakukan rangsangan taktil,  dilakukan sampai bayi dengan kondisi membaik dan 

dilakukan pemantauan selama 4 minggu tanpa adanya komplikasi. 

 

 

Kata Kunci : Bayi baru lahir dengan Asfiksia 
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                            BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Secara global 2,5 juta anak meninggal dunia pada tahun 2017. Sekitar 

satu juta bayi baru lahir mati (75%) dalam 24 jam pertama, dan kematian 

terjadi pada minggu pertama kehidupan. Sekitar 7000 kematian bayi setiap 

harinya yaitu sebesar 47% dari seluruh kematian anak dibawah usia 5 

tahun. Salah satu penyebab kematian neonatus pada tahun 2016 yaitu 

karena kelahiran prematur, terkait dengan komplikasi persalinan (asfiksia 

atau kurangnya pernapasan saat lahir), infeksi, dan cacat bawaan (Tasew et 

al., 2018). 

     Dari seluruh kematian bayi, sebanyak 47% meninggal pada masa 

neonatal dan setiap 5 menit terdapat satu neonatus yang meninggal. 

Penyebab kematian neonatal di Indonesia pertama adalah berat badan lahir 

rendah 29% dan penyebab kematian kedua adalah asfiksia sebanyak 27% 

(pengamanan, eunikea., wantania, john j., & wagey, 2016). 

     Faktor-faktor yang menyebabkan asfiksia diantaranya faktor umur ibu, 

faktor tali pusat, dan faktor bayi. Adanya hipoksia dan iskemia jaringan 

menyebabkan perubahan fungsional dan biokimia pada janin. Faktor ini 

yang berperan pada kejadian asfiksia. Sebagai kasus asfiksia pada bayi 

baru lahir merupakan kelanjutan dari asfiksia intrauterin, karena itu 

diagnosa dini pada penderita asfiksia mempunyai arti penting dalam 
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merencanakan resusitasi yang akan dilakukan (Novisye Katiandagho1, 

2015). 

     Upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir yang diakibatkan 

Asfiksia salah satunya dengan cara melakukan suatu pelatihan 

keterampilan resusitasi kepada para tenaga kesehatan agar lebih terampil 

dalam melakukan resusitasi dan menganjurkan kepada masyarakat ataupun 

ibu khususnya agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang 

memiliki kemampuan dan keterampilan (Prihandani, 2020). 

     Berdasarkan hasil penelitian (Sari, 2016) dalam penelitiannya tahun 

2014-2016 didapatkan 31 bayi yang mengalami asfiksia didapatkan hasil 

faktor penyebab kejadian asfiksia pada bayi baru lahir berdasarkan faktor 

ibu yaitu mayoritas terjadi pada usia ibu 20-35 tahun sebanyak 16 

(51,6%), paritas 10 (32,3%), umur kehamilan 18 (58,1%) dan berdasarkan 

faktor dari bayi yaitu mayoritas terjadi pada berat lahir bayi  >2500 gram 

sebanyak 12 (38,7%), dan jenis persalinan yang mengalami asfiksia pada 

persalinan normal sebanyak 10 (32,3%) (Wiradharma et al., 2016) 

     Data dari Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2015 

jumlah angka kematian bayi 11,7 per 1.000 angka kelahiran. Angka 

kejadian asfiksia di Sulawesi selatan cukup tinggi berdasarkan data dari 

kejadian asfiksia neonatorum pada tahun 2015 sebanyak 392 kasus. 

Sedangkan pada tahun 2016 yaitu terdapat 212 kasus asfiksia neonatorum 

(Data sekunder dinkes provinsi Sulawesi selatan, 2015). 
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     Penelitian yang dilakukan oleh Andi Siti Rahma dan Mahdina Armah 

yang berjudul Analisis faktor risiko kejadian Asfiksia pada bayi baru lahir 

di RSUD Syekh Yusuf Gowa dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Tahun 2013 menunjukkan hasil penelitian dari 104 kasus pasien 

asfiksia, faktor risiko berdasarkan umur ibu (20-35 tahun) sebanyak 

65,39%, berdasarkan usia kehamilan (<37 minggu dan >42 minggu) 

sebanyak 55,76%, berdasarkan persalinan lama (<18 jam untuk multipara 

dan >24 jam primipara) sebanyak 58,60% dan berdasarkan jenis persalinan 

(persalinan dengan tindakan) sebanyak 56,73%. Kesimpulan umur ibu, 

usia kehamilan, lama persalinan dan jenis persalinan tidak memiliki 

hubungan yang signifikan pada kasus asfiksia neonatorum di RSUD Syekh 

Yusuf Gowa dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo. 

     Berdasarkan studi pendahuluan di ruang bersalin dan neonatus RSUD 

Labuang Baji pada tahun 2018 jumlah bayi lahir 820 bayi, bayi yang 

meninggal sebanyak 135 kasus dan kejadian BBLR sebanyak 7 kasus, 

kejadian asfiksia 82 bayi (10%) dan asfiksia yang disebabkan oleh BBLR 

sebanyak 7 kasus. Pada tahun 2019 jumlah bayi baru lahir 180 bayi, bayi 

yang meninggal 42 kasus, kejadian BBLR sebanyak 16 kasus, kejadian 

asfiksia sekitar 42 (23,3%) dan kejadian asfiksia yang disebabkan oleh 

BBLR sebanyak 16 kasus. Pada tahun 2020, jumlah bayi lahir 520, bayi 

yang meninggal 51 kasus dan kejadian BBLR sebanyak 62 kasus, kejadian 

asfiksia sekitar 54 bayi dan kejadian asfiksia yang disebabkan oleh BBLR 
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sebanyak 50 kasus. Hal ini membuktikan bahwa masih tingginya angka 

kejadian asfiksia (Rekam medik RSUD Labuang Baji Makassar, 2021). 

     Hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Leni Murniati, 

Ferawati Taherong Dan Syatirah dengan judul Manajemen Asuhan 

Kebidanan Pada Asfiksia dari penelitian disimpulkan bahwa hasil 

pemeriksaan yang dilakukan pada bayi baru lahir dengan asfiksia ialah 

dilakukannya pemberian asuhan sesuai dengan evidence based yaitu 

dengan membersihkannya jalan napas, rangsangan refleks pernapasan, 

serta mempertahankan suhu tubuh. Kesimpulan dari kasus ini yaitu 

didapatkannya evidence based pada bayi baru lahir dengan asfiksia bahwa 

pentingnya menilai Apgar atau kondisi  bayi yang dilahirkan mengalami 

asfiksia serta melakukan tindakan segera yaitu resusitasi yang dimana 

sebagai bantuan hidup dasar untuk mengembalikkan pernapasan secara 

normal (Murniati & Ferawati Taherong, 2021). 

     Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Riska, Anieq Mumthia 

alkautsar dan Andi Siti Rahma yang berjudul Asuhan kebidanan Intranatal 

Pada Ny “N” dengan persalinan posterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa 17 

juli 2018. Hasil studi kasus yang dilakukan pada Ny “N” dengan 

persalinan postterm, ditemukan hambatan yakni pada bayi dengan Asfiksia 

sedang dan telah dilakukan penanganan sesuai kasus dan telah dilakukan 

pengkajian, pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah 

dilaksanakan pada Ny “N” dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan 

teori dan kasus (eka riska, anieq mumthiah al kausar, 2018). 
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     Asfiksia dapat menyebabkan kerusakan organ berat dan berakibat fatal 

pada bayi baru lahir. Redistribusi sirkulasi yang ditemukan pada pasien 

hipoksia telah memberikan gambaran yang jelas mengapa terjadi disfungsi 

berbagai organ tubuh pada bayi asfiksia. Gangguan fungsi berbagai organ 

pada bayi asfiksia tergantung pada lamanya asfiksia terjadi dan kecepatan 

penanganan, berdasarkan hasil penelitian lanjut Riskesdas, asfiksia 

merupakan penyebab kematian kedua pada bayi setelah infeksi 

(Novitasari, 2015). 

     Bidan dalam pelayanan kebidanan mempunyai peranan penting dalam 

menurunkan angka kematian ibu dan anak dan sebagai ujung tombak 

pemberi asuhan kebidanan. Oleh karena itu, bidan harus mempunyai 

pendekatan manajemen agar dapat mengorganisasikan semua unsur-unsur 

yang terlibat dalam pelayanannya dengan baik dalam rangka masalah 

kesehatan pada bayi di rumah sakit Labuang Baji Makassar. 

     Dari data-data diatas tampak jelas asfiksia masih merupakan salah satu 

masalah kesehatan pada bayi di RS Labuang Baji penanganan holistik 

masih dibutuhkan dengan melalui kolaborasi berbagai profesi  sehingga 

penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir di RSUD Labuang Baji 

Makassar.  
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B. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah meliputi Manajemen 

Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia di RSUD 

Labuang Baji. 

C. Tujuan penulisan 

1. Tujuan Umum 

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan kebidanan Pada Bayi Baru 

Lahir dengan Asfiksia di RS Labuang Baji. 

2. Tujuan khusus 

a. Melaksanakan pengkajian dan analisis data Bayi Baru Lahir 

dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji. 

b. Merumuskan diagnosa/masalah aktual Bayi Baru Lahir dengan 

Asfiksia, di RSUD Labuang Baji. 

c. Dapat mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi 

Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji. 

d. Menetapkan rencana tindakan Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir 

dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji. 

e. Melaksanakan tindakan Asuhan yang disusun Pada Bayi Baru 

Lahir dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji. 

f. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada Bayi Baru 

lahir dengan Asfiksia di RSUD Labuang Baji. 
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g. Mendokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah 

diberikan pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia di RSUD 

Labuang Baji. 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun Manfaat penulisan pada kasus tersebut diatas adalah: 

1. Manfaat institusi 

     Sebagai bahan bagi peneliti berikutnya di bidang kesehatan, dalam 

proses peningkatkan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

terkhususnya asuhan pada bayi baru lahir dengan asfiksia sedang dan 

masukan bagi institusi terkhususnya jurusan DIII Kebidanan dalam 

proses penerapan asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan asfiksia 

sedang. 

2. Manfaat Teoritis 

      Manfaat teoritis pada kasus ini adalah untuk mengembangkan ilmu 

kebidanan terkait pada asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan 

masalah asfiksia. 

3. Manfaat Praktis 

      Adapun sebagai salah satu sumber informasi bagi penuntut 

kebijakan dan pelaksanaan program di RS Labuang Baji Makassar 

dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan penanganan yang 

tepat pada bayi baru lahir dengan asfiksia. 

4. Bagi Instansi Pengambilan Kasus 
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     Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Rumah Sakit 

diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Rumah Sakit 

mengenai Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia sedang, sehingga dapat 

melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada Bayi Baru 

Lahir dengan Asfiksia sedang. 

5. Manfaat Ilmiah 

Sebagai bahan acuan/pedoman bagi institusi jurusan Kebidanan untuk 

penulisan Proposal Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. 

6. Manfaat Bagi Penulis 

    Sebagai pengalaman yang berharga yang dapat meningkatkan dan 

menambah wawasan dan keterampilan dalam penerapan asuhan 

kebidanan pada bayi baru lahir dengan Asfiksia Sedang. 

E. Metode Penulisan 

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu; 

1. Studi Keputusan 

    Penulis mempelajari buku-buku, literature dan media internet yang 

berhubungan dengan Bayi Baru Lahir khususnya bayi dengan Asfiksia. 

2. Studi Kasus 

     Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 

proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 

langkah yang meliputi: identifikasi data dasa, identifikasi 

diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, 

tindakan emergency/kolaborasi. 
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Rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan 

kebidanan yang diberikan. 

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik antara 

lain: 

a. Anamnesa 

Penulis menggunakan Tanya jawab atau diskusi yang dilakukan 

dengan klien, keluarga dan Bidan yang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan. 

b. Pemeriksaan fisik 

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala hingga kaki dengan 

cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. 

1). Inspeksi, merupakan proses observasi dengan menggunakan 

mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik 

yang berhubungan dengan status fisik. 

2). Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan dan 

rabaaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri 

jaringan atau organ. 

3). Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk. 

4). Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan 

stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, 

paru-paru, bunyi usus serta untuk mengatur tekanan darah 

sedangkan lennec digunakan untuk mendengar denyut 

jantung bayi (DJB). 
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            3.  Studi Dokumentasi 

    Membaca dan mempelajari status kesehatan yang berhubungan 

dengan keadaan klien yang bersumber dari catatan perawatan maupun 

dari sumber lain yang menunjang yaitu laboratorium. 

4. Diskusi 

     Diskusi dengan tenaga kesehatan yaitu bidan atau dokter yang 

menangani langsung klien tersebut dan dosen pembimbing proposal 

karya tulis ilmiah. 

F. Sistematis penulisan 

Adapun sistematis yang digunakan untuk proposal karya tulis ilmiah ini 

terdiri dari: 

  Pada Bab 1 yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar 

belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

metode penulisan serta sistematis penulisan. 

  Pada bab II, membahas tentang tinjauan umum asfiksia (pengertian 

bayi baru lahir, ciri-ciri, perubahan-perubahan, penilaian APGAR SCORE, 

refleks-refleks fisiologis, inisiasi menyusui dini, bounding attachment, 

rawat gabung, pengertian asfiksia, karakteristik, gejala dan tanda, etiologi 

penyebab, patofisiologi, manifestasi klinis diagnosis, penilaian, persiapan 

resusitasi, penatalaksanaan, pandangan islam tentang bayi baru lahir dan 

yang terakhir membahas tentang proses manajemen asuhan kebidanan 

(pengertian manajemen asuhan kebidanan dan proses manajemen asuhan 

kebidanan). 
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      Pada BAB III, membahas tentang langkah I pengkajian dan analisa 

data dasar, langkah II merumuskan diagnose/masalah aktual, langkah III 

antisipasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV tindakan segera dan 

kolaborasi, langkah V rencana tindakan asuhan kebidanan, langkah VI 

pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan dan langkah VII evaluasi asuhan 

kebidanan. 

           Pada BAB IV, menjelaskan maka hasil penelitian. Pembahasan 

membahas kesenjangan antara teori dan hasil penelitian serta menjawab 

tujuan penelitian. Teori yang dikemukakan bahwa teori (jurnal dan text 

book) yang sudah termuat dalam BAB II. 

            PADA BAB V, bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan yang disusun 

untuk menjawab tujuan penelitian kasus asfiksia dan saran sebagai 

implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penggunaan praktis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir 

1. Pengertian bayi baru lahir 

     Bayi Baru Lahir (Neonatus) adalah bayi yang baru lahir mengalami 

proses kelahiran berusia 0-28 hari, BBL memerlukan penyesuaian 

fisiologi berupa maturase, adaptasi (menyesuaikan diri dari kehidupan 

intrauterin ke kehidupan (ekstrauterin) dan toleransi bagi BBL untuk 

dapat hidup dengan baik (marmi k, 2015). 

     Bayi baru lahir normal adalah bayi yang baru lahir pada usia 

kehamilan genap 38 - 42 minggu, dengan presentasi belakang kepala 

atau letak sungsang yang melewati vagina tanpa memakai alat (Tando, 

2016) 

Bayi Baru Lahir Normal adalah bayi yang lahir cukup bulan, 38 - 

42 minggu dengan berat badan sekitar 2500 - 3000 gram dan panjang 

48 -52 cm (jenny js sondakh, 2017). 

2. Ciri-ciri bayi baru lahir normal 

a. Lahir aterm antara 38 - 42 minggu. 

b. Berat badan 2500 - 4000 gram. 

c. Panjang lahir 48 - 52 cm. 

d. Lingkar dada 30 - 38cm. 

e. Lingkar kepala 33 - 35cm. 

f. Lingkar lengan 11 - 12 cm. 
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g. Frekuensi denyut jantung 120 - 160 kali permenit. 

h. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan yang 

cukup. 

i. Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah 

sempurna. 

j. Kuku agak panjang dan lemas. 

k. Nilai APGAR >7, gerakan aktif, bayi langsung menangis kuat. 

l. Genetalia pada laki-laki kematangan ditandai dengan testis yang 

berada pada skrotum dan penis yang berlubang sedangkan 

genetalia pada perempuan kematangan ditandai dengan vagina dan 

uterus yang berlubang labia mayora menutupi labia minora. 

m. Refleks rooting (mencari puting susu) terbentuk dengan baik. 

n. Refleks sucking sudah terbentuk dengan baik. 

o. Refleks grasping sudah baik. 

p. Eliminasi baik. 

q. Urin dan mekonium keluar dalam 24 jam pertama (Sioto, 2013) 

3. Perubahan perubahan pada Bayi Baru Lahir 

a. Perubahan metabolisme karbohidrat 

     Dalam waktu  2 jam setelah  lahir  akan terjadi penurunan kadar 

gula darah, untuk menambah energi pada jam jam pertama setelah 

lahir diambil dari hasil metabolisme asam lemak, bila karena 

sesuatu hal misalnya bayi mengalami hipotermi, metabolisme asam 

lemak tidak dapat memenuhi kebutuhan pada neonatus maka 
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kemungkinan besar bayi akan menderita hipoglikemia, misal pada 

bayi BBLR, bayi dari ibu yang menderita DM dan lain-lainnya 

(Sari, 2014: 240). 

b. Perubahan suhu tubuh 

     ketika bayi baru lahir berada pada suhu lingkungan yang lebih 

rendah dari suhu di dalam Rahim ibu. Apabila bayi dibiarkan 

dalam suhu 25
o
C, Sedangkan produksi panas yang dihasilkan 

tubuh bayi hanya 1/10 nya. Keadaan ini menyebabkan penurunan 

suhu tubuh sebanyak dalam waktu 15 menit akibat suhu yang 

rendah metabolisme jaringan meningkat dan kebutuhan oksigen 

pun meningkat (Kusuma Wardani et al., 2019). 

1). Perubahan pernapasan  

Selama dalam uterus, janin mendapatkan O2 dari pertukaran 

gas melalui plasenta. Setelah lahir pertukaran gas harus 

melalui paru-paru bayi. 

Rangsangan untuk gerakan pernapasan pertama ialah: 

(1). Tekanan mekanik. 

  (2). Penurunan O2 dan kenaikan CO2 merangsang 

kemoreseptor yang terletak di sinus karotis. 

(3). Rangsangan dingin di daerah muka dapat merangsang 

permukaan gerakan napas (Sari, 2014:241). 

2). Perubahan struktur  
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Dengan berkembangnya paru-paru mengakibatkan tekanan 

O2 meningkat tekanan CO2 menurun. Hal ini mengakibatkan 

turunnya resistensi pembuluh darah paru-paru sebagian 

sehingga aliran darah ke pembuluh darah tersebut meningkat. 

Hal ini menyebabkan darah dari arteri pulmonalis mengalir ke 

paru-paru dan duktus arteriosus menutup. Dan menciutnya 

arteri dan vena umbilikalis kemudian tali pusat dipotong 

sehingga aliran darah dari plasenta melalui vena cava inferior 

dan foramen ovale antirium kiri terhenti sirkulasi darah bayi 

sekarang berubah menjadi seperti semula (afroh, f. judah, 

2012). 

Dalam Al-Qur‟an Allah telah menjelaskan tentang rahasia dibalik 

penciptaan bayi baik dalam kandungan maupun luar kandungan yaitu sebagai 

berikut: Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Mukminun Ayat: 12-14 

 

Terjemahnya: 

“Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) 

dari tanah. Kemudian, kami menjadikannya air mani (yang disimpan) 

dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu kami 

jadikan sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan 

segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 

belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami 

menjadikannya makhluk yang ( berbentuk ) lain. Maha suci Allah, 

pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sunggu kamu pasti 
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mati. Kemudian sungguh kamu akan di bangkitkan (dari kuburmu) 

pada hari kiamat”. (Kementrian Agama Ri, 2014). 
 

     Dalam teori ilmu kebidanan proses penciptaan manusia dimulai dengan 

fertilisasi ovum oleh sperma yang dimana dalam beberapa jam setelah ovulasi 

fertilisasi akan terjadi di ampula tuba. Berkat kekuasaan Allah swt maka terjadi 

konsepsi dan di lanjutkan dengan proses perkembangan konseptus, dimana 

perkembangan konseptus terjadi sangat cepat yaitu zigot mengalami 

pembelahan menjadi morula (terdiri atas 16 sel blastomer), kemudian menjadi 

blastokis (terdapat cairan ditengah) yang mencapai uterus, dan kemudian sel-

sel mengelompok, berkembang menjadi embrio (sampai minggu ke-7). Namun 

konseptus bisa saja sempurna pembentukannya dan bisa saja tidak sempurna, 

kebesaran dan penciptaan Allah swt lah yang memungkinkan diferensiasi 

jaringan yang mengagumkan yang membuat organ terbentuk secara sempurna. 

Setelah minggu ke -10 hasil konsepsi disebut Janin. (Prawihardjo, 2018 : 157). 

     Al-A‟masy telah meriwayatkan dari Al-Minhal Ibnu Amr, dari Abu 

Yahya, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dari suatu 

saripati (berasal) dari tanah. Yakni dari saripati air Mujahid mengatakan 

sehubungan dengan makna Min sulalatin, artinya dari air mani anak adam. 

Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya manusia pertama dinamakan Adam 

karena ia diciptakan dari tanah liat. Qatadah mengatakan bahwa Adam 

diciptakan dari tanah liat. Dan Allah swt berfirman dalam Qs. An-nahl ayat: 78 

 

 َ مۡعَ وَالََۡبصۡه ًٔا ۙ وَّ جَعَلَ مـَكُُُ امسَّ ههتِكُُۡ لََ تعَۡلمَُوۡنَ شَيۡـــ نۡۢۡ بطُُوۡنِ اُمَّ ُ اَخۡرَجَكُُۡ مِّ دَةَ  وَالّلّه
ِٕ
 معََلَّكُُۡ  ۙ وَالََۡفـۡ

۷۸تشَۡكُرُوۡن  
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Terjemahnya: 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar 

kamu bersyukur”. (Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 

2016:78).  
 
 
Berdasarkan dari penjelasan ayat diatas, ayat tersebut sebagai pemaparan 

contoh sederhana dalam kehidupan manusia yang tidak dapat terjangkau oleh 

manusia. 

Wahai manusia, hanya Allah yang menciptakan kalian dengan menciptakan 

bapak kalian Adam AS dari tanah, kemudian menciptakan kalian dari sperma 

(mani) lalu segumpal darah (darah yang mengental), dan mengeluarkan kalian 

sebagai anak (At-Thiflu digunakan untuk menamai satu anak atau lebih), yaitu 

setiap kalian keluar sebagai seorang anak. Kemudian kalian mencapai tahap 

yang pertumbuhan yang kuat, yaitu tahap penyempurnaan kekuatan dan akal 

dari umur 30 sampai 40 tahun. Lalu kalian mencapai umur tua di masa tua 

(umur setelah 60 tahun). Di antara kalian ada yang mati sebelum dua tahapan 

itu atau salah satu darinya. Allah melakukan yang demikian itu supaya kalian 

bisa mencapai batas waktu, yaitu waktu kematian dan supaya kalian berangan-

angan dan berpikir tentang bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Tuhan dalam hal 

itu (Tafsir al-Wajiz). 

4. Penilaian APGAR SCORE Bayi Baru Lahir 

Penilaian keadaan umum bayi dinilai 1 menit setelah bayi lahir dengan 

penggunaan nilai APGAR. Penilaian ini perlu untuk menilai apakah bayi 

menderita asfiksia atau tidak. Adapun penilaian meliputi. 
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Tabel 2.1 

Penilaian APGAR SCORE Pada Bayi Baru Lahir 

 

Keterangan 0 1 2 

A 
Appearance 

(Warna kulit) 

Seluruh tubuh 

biru/pucat 

Tubuh 

kemerahan, 

ekstremitas biru 

Seluruh tubuh 

kemerahan 

P 
Pulse (detak 

jantung) 
Tidak ada <100x/menit >100x/menit 

G 
Grimace 

(refleks) 
Tidak bereaksi Gerakan sedikit Reaksi melawan 

A 
Activity (Tonus 

otot) 
Lumpuh 

Ekstremitas 

fleksi sedikit 
Gerakan aktif 

R 
Respiration 

(usaha bernapas) 
Tidak ada Lambat Menangis kuat 

Sumber: (Sondakh, 2016: 32). 

 

Nilai Apgar: 

7-10 = bayi normal. 

4-6 = asfiksia sedang-ringan. 

0-3 = bayi menderita asfiksia berat. 

Bila nilai APGAR dalam 2 menit tidak mencapai 7, maka harus 

dilakukan tindakan resusitasi lebih lanjut karena jika bayi menderita 

lebih dari 5 menit kemungkinan terjadi gejala-gejala neurologik lanjut 

kemungkinan hari akan lebih besar, maka penilaian APGAR selain 

dilakukan pada menit pertama juga dilakukan pada menit ke 5 setelah 

bayi lahir (Lestari & Putri, 2019). 
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5. Penilaian Bayi Baru Lahir 

a. Kepala  

1) Ubun-ubun. Ukuran bervariasi dan standar. Ubun-ubun 

merupakan titik lembek pada bagian atas kepala bayi ditempat 

tulang tengkorak yang belum sepenuhnya bertemu. 

2) Sutura, molase, perubahan bentuk kepala janin 

(molding/molase) 

0 : sutura terpisah 

1 : sutura (pertemuan dua tulang tengkorak) yang        

tepat/bersesuaian. 

2 : sutura tumpang tindih dan tidak dapat diperbaiki 

3 : sutura tumpang tindih dan tidak dapat diperbaiki. 

3) Penonjolan atau daerah cekung. Periksa adanya kelainan baik 

karena trauma persalinan (kaput suksedaneum, 

cephalohematom) atau adanya cacat kongenital (hidrosefalus). 

4) Ukuran lingkar kepala untuk mengukur ukuran frontal oksipital 

kepala bayi. 

b. Telinga 

Untuk memeriksa telinga bayi, tatap wajah bayi. 

Bayangkan sebuah garis melintasi kedua matanya, normalnya 

beberapa bagian telinga harus berada diatas garis ini. 

c. Mata  
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Lihat kedua mata bayi, perhatikan apakah kedua matanya 

tampak normal dan apakah bergerak bersama, lakukan 

pemeriksaan dengan melakukan penyinaran pada pupil bayi, 

normalnya, jika disinari pupil akan mengecil. 

d. Hidung dan mulut 

Yang pertama kita lihat apakah bayi dapat bernapas dengan  

mudah melalui hidung atau ada hambatan, kemudian lakukan 

pemeriksaan pada bibir dan langit-langit, reflex isap, dinilai dengan 

mengamati pada saat bayi menyusu atau dengan cara menekan 

sedikit pipi bayi untuk membuka mulut bayi kemudian masukkan 

jari tangan anda untuk merasakan isapan bayi. Perhatikan adanya 

kelainan kongenital seperti labiopalatoskizis. 

e. Leher 

Periksa leher apakah ada pembengkakan atau benjolan, 

pastikan untuk melihat tiroid (gumpalan di depan tenggorokan 

bengkak). Hal ini merupakan masalah pada bayi baru lahir. 

f. Dada  

Pada daerah yang diperiksa adalah bentuk dada, puting, 

bunyi napas, bunyi jantung, (dilakukan pemeriksaan dengan  

menggunakan stetoskop). 

g. Bahu, lengan dan tangan 

Yang dilakukan adalah melihat gerakan bayi apakah aktif 

atau tidak, kemudian menghitung jumlah jari bayi. 
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h. Perut  

Pada perut yang perlu dilakukan pemeriksaan, yaitu bentuk 

perut bayi, lingkar perut, penonjolan sekitar tali pusat, kemudian  

pada saat bayi menangis, perdarahan pada tali pusat, dinding perut 

lembek (pada saat bayi tidak menangis) dan benjolan yang terdapat 

pada perut bayi. 

i. Alat kelamin 

     Hal yang perlu diperhatikan: 

1) Bayi laki-laki, normalnya ada dua testis dalam skrotum. 

Kemudian pada ujung penis terdapat lubang. 

2) Bayi perempuan, normalnya labia mayora menutupi labia 

minora, pada vagina terdapat lubang dan mempunyai klitoris. 

j. Pinggul, tungkai dan kaki 

     Untuk memeriksa pinggul, pegang tungkai kaki bayi. Tekan 

pangkal paha dengan lembut ke sisi luar, dengarkan dan rasakan 

adakah bunyi “klik” ketika anda menggerakkan kakinya. Jika 

mendengar bunyi “klik” segera laporkan ke dokter anak untuk 

dilakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, lakukan gerakan 

dengan lembut setiap kaki naik dan turun, kembali dengarkan dan 

rasakan suara „klik‟ ketika anda menggerakannya. Pada 

pemeriksaan pinggul dan kaki yang perlu diperiksa adalah gerakan, 

bentuk simetris, dan panjang kedua kaki harus sama, serta jumlah 

jari. 
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k. Punggung dan anus 

     Pada bagian ini yang diperiksa adalah pembengkakan ataupun 

ada cekungan pada punggung bayi dengan cara membalikkan 

badan bayi dan melihat punggungnya, kemudian jari anda 

menuruni punggung bayi untuk merasakan benjolan pada tulang 

punggungnya. Pada anus diperiksa lubangnya apakah telah 

mengeluarkan mekonium/cairan. 

l. Kulit 

     Pada kulit yang perlu diperhatikan verniks (cairan keputih-

putihan, keabu-abuan, kekuning-kuningan, berminyak, dan 

berlendir yang berfungsi melindungi kulit bayi agar tidak 

tenggelam oleh air ketuban selama ia berada didalam Rahim), 

warna, pembengkakan atau bercak hitam, dan tanda lahir (ai yeyeh 

rukiah & lia yulianti, 2013). 

6. Refleks - refleks fisiologi bayi baru lahir 

Refleks adalah suatu gerakan yang terjadi secara otomatis dan spontan 

tanpa disadari pada bayi normal, dibawah ini akan dijelaskan beberapa 

penampilan dan perilaku bayi, secara spontan karena adanya 

rangsangan atau bukan. 

a. Tonic neck refleks, yaitu gerakan spontan otot kuduk pada bayi 

normal, bila ditengkurapkan akan secara spontan memiringkan 

kepalanya. 
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b. Rooting refleks, yaitu biasanya jarinya menyentuh daerah sekitar 

mulut bayi maka ia akan membuka mulutnya dan memiringkan 

kepalanya kearah datangnya jari. 

c. Grasping refleks, refleks yang timbul diluar kemauan, kesadaran 

bayi, contoh bila bayi diangkat atau renggut secara kasar dari 

gendongan kemudian seolah-olah bayi melakukan gerakan yang 

mengangkat tubuhnya pada orang yang mendekapnya. 

d. Startle reflek, reaksi emosional berupa hentakan dan gerakan 

seperti mengejang pada lengan dan tangan sering diikuti dengan 

tangis. 

e. Refleks rooting, yaitu bayi menoleh ke arah sentuhan di pipinya 

atau dekat mulut, berusaha untuk mengisap. 

f. Refleks menghisap (sucking), yaitu areola puting susu tertekan 

gusi bayi, lidah, dan langit-langit sehingga sinus laktiferus tertekan 

dan mengeluarkan ASI. 

g. Refleks menelan (swallowing), dimana ASI di mulut bayi 

mendesak otot di daerah mulut dan faring sehingga mengaktifkan 

refleks menelan dan mendorong ASI ke daerah lambung (Rukiyah 

dkk, 2013). 

7. Cara memotong tali pusat 

Setelah bayi lahir dan kondisi ibu baik dan stabil maka dilakukan 

pengikatan tali pusat. Yang pertama dilakukan adalah mencelupkan 

tangan yang masih menggunakan sarung tangan kedalam klorin 0,5% 
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untuk membersihkan dari darah dan secret lainnya. Kemudian bilas 

dengan air DTT, lalu keringkan dengan handuk bersih dan dinding 

perut bayi (pusat). Gunakan benang atau klem plastik DTT/steril.Kunci 

ikatan tali pusat dengan simpul mati atau kuncikan penjepit plastik tali 

pusat.Lingkaran benang disekeliling punting tali pusat dan ikat untuk 

kedua kalinya dengan simpul mati bagian berlawanan. Lepaskan klem 

penjepit tali pusat dan letakkan dalam klorin 0,5%. Kemudian selimuti 

bayi kembali dengan menggunakan kain yang bersih dan kering (isemi 

sukarni k dan wahyu p, 2013). 

8. Inisiasi Menyusui Dini Pada Bayi Baru Lahir 

Inisiasi menyusui dini (IMD) adalah tahapan paling penting untuk 

dilakukan ibu dan bayi setelah persalinan. IMD adalah proses 

pemberian ASI sesegera mungkin pada si kecil dalam 30-60 menit 

setelah kelahirannya. IMD dapat memudahkan proses menyusui untuk 

kedepannya, terutama pada saat ingin memberikan ASI ekslusif. 

Keuntungan pemberian ASI dini yaitu: 

a. Membuat ibu dan bayi jadi lebih rileks. 

b. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi. 

c. Mengatur suhu tubuh dan detak jantung bayi. 

d. Melancarkan proses menyusui eksklusif. 

e. Merangsang kontraksi uterus. 

f. Merangsang produksi ASI (lailiyana, 2012). 
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9. Bounding attachment Bayi Baru Lahir 

Bounding merupakan suatu langkah awal untuk mengungkapkan 

perasaan efektif (kasih sayang) oleh ibu kepada bayinya segera setelah 

lahir. Attachment merupakan interaksi antara ibu dan bayi secara 

spesifik sepanjang waktu. Jadi, bounding attachment adalah kontak 

awal antara ibu dan bayi setelah kelahiran, untuk memberikan kasih 

sayang yang merupakan dasar interaksi antara keduanya secara terus-

menerus. Dengan kasih sayang yang diberikan terhadap bayinya maka 

akan terbentuk ikatan batin orang tua dan bayinya (Rahardjo, 2012). 

10. Rawat Gabung 

  Satu cara perawatan di mana ibu dan bayi yang baru dilahirkan 

tidak dipisahkan, melainkan disatukan dalam satu ruangan, kamar atau 

tempat bersama sama selama 24 jam penuh dalam seharian. 

Tujuan: 

a. Agar ibu dapat menyusui bayinya sedini mungkin, kapan saja 

dibutuhkan. 

b. Agar ibu dapat melihat dan memahami cara perawatan bayi yang 

benar seperti yang dilakukan oleh petugas. 

c. Agar ibu mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam 

merawat bayinya. 
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d. Suami dan keluarga dapat dilibatkan secara aktif untuk mendukung 

dan membantu ibu dalam menyusui dan merawat bayinya secara 

baik dan benar. 

e. Ibu dan bayi mendapatkan kehangata emosional. 

Saran dan syarat: 

a. Bayi lahir spontan. 

b. Bila lahir dengan tindakan dilakukan setelah bayi cukup sehat. 

c. Bayi yang lahir dengan seksio sesarea dengan anestesi umum 

dilakukan setelah bayi dan ibu sadar penuh. 

d. Bayi tidak asfiksia setelah 5 menit pertama (nilai APGAR minimal 

7). 

e. Umur kelahiran 37 minggu atau lebih. 

f. Berat lahir 2000 – 2500 gram atau lebih. 

g. Tidak terdapat tanda – tanda infeksi intrapartum. 

h. Bayi dan ibu sehat. 

Sedangkan bayi yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan rawat 

gabung: 

a. Bayi sangat prematur. 

b. Berat kurang dari 2000 – 2500 gram. 

c. Bayi dengan sepsis. 

d. Bayi dengan gangguan napas. 

e. Bayi dengan bawaan cacat berat. 

f. Ibu dengan infeksi berat. 
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11. Pandangan Islam Pada Bayi Baru Lahir 

Proses penciptaan manusia dan kelahirannya dijelaskan dalam RS al-

Hajj/16:5 

 

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka 

sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setets 

mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang 

sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada 

kamu; dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai 

waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, 

kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada dewasa, dan 

diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang 

dikembalikan sampai usia yang sangat tua (pikun), sehingga kamu melihat 

bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di 

atasnya, hiduplah di bumi itu menjadi sebur dan menumbuhkan berbagai 

jenis pasangan (pertumbuhan) yang indah” (Kementerian Agama RI, 

2019:332). 

 

     Ayat diatas menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. 

Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses 

perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim, sehingga menjadi makhluk 

yang sempurna dan sampai lahir menjadi seorang anak manusia. 

     Kata al-insan di maksud adalah jenis manusia. Sulalah min thin / saripati dari 

tanah merupakan tanah yang menjadi bahan penciptaan Adam. Saripati dari tanah 

itu menurutnya adalah apa yang diproduksi oleh alat pencernaan dari bahan 
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makanan yang kemudian menjadi darah, yang kemudian berproses hingga 

akhirnya menjadi sperma ketika berhubungan seks. Nah, inilah yang dimaksud 

saripati tanah karena ia berasal dari makanan manusia, baik tumbuhan maupun 

hewan yang bersumber dari tanah. 

     Kata nutfah dalam bahasa arab berarti setetes yang dapat membasahi. Ada juga 

yang memahami kata itu dalam arti hasil pertemuan sperma dan ovum. 

Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan 

penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur 

dari alat kelamin pria mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedang 

yang berhasil bertemu dengan indung telur wanita hanya satu saja.  

     Kata „alaqah terambil dari kata „alaq dalam kamus-kamus bahasa, kata itu 

diartikan dengan segumpal darah yang membeku. Dahulu, diartikan dengan kata 

tersebut, tetapi setelah kemajuan ilmu pengetahuan serta maraknya penelitian, 

para embriolog enggan menafsirkannya dalam arti tersebut. Mereka lebih 

cenderung memahaminya dalam arti sesuatu yang bergantung atau berdempet di 

dinding rahim. Menurut mereka, setelah terjadi pembuahan (nutfah yang berada 

dalam rahim itu), terjadi proses di mana hasil pembuahan itu menghasilkan zat 

baru, kemudian terbelah menjadi dua lalu dua menjadi empat, empat menjadi 

delapan, demikian seterusnya berkelipatan dua dan dalam proses itu, ia bergerak 

menuju ke dinding rahim dan akhirnya bergantung. 

     Kata kausana terambil dari kata kasa yang berarti membungkus. Daging 

diibaratkan pakaian yang membungkus tulang. setelah diketahui bahwa sel-sel 

daging berbeda dengan sel-sel tulang, dan juga setelah terbukti bahwa sel-sel 



 

31 
 

tulang tercipta sebelum sel-sel daging, dan bahwa tidak terdeteksi adanya satu 

daging sebelum terlihat sel-sel tulang, persis seperti yang diinformasikan ayat di 

atas: lalu Kami ciptakan mudhghah itu tulang belulang, lalu Kami bungkus tulang 

belulang itu dengan daging. Mahasuci Allah Yang Maha Mengetahui yang umum 

dan yang terperinci (Sihab, 2009:337-338) 

B. Tinjauan Umum Tentang Asfiksia 

1. Pengertian Asfiksia 

     Asfiksia adalah suatu keadaan bayi baru lahir yang tidak bernafas 

secara spontan dan teratur. Asfiksia dapat juga diartikan sebagai depresi 

yang dialami bayi pada saat dilahirkan dengan menunjukkan gejala tonus 

otot yang menurun mengalami kesulitan mempertahankan pernapasan yang 

wajar. Kondisi ini menyebabkan kurangnya pengambilan oksigen dan 

pengeluaran CO2 (Dewi, dkk, 2010). 

Denyut jantung janin normal 120 sampai 160 kali permenit. 

Terjadinya gawat janin menimbulkan perubahan denyut jantung 

janin.Adanya mekonium dalam air ketuban atau pengeluaran mekonium 

pada letak kepala menunjukkan gawat janin (lumsden, h dan holmes, 2012). 

          Pentingnya penyuluhan kepada ibu hamil mengenai faktor risiko 

kematian perinatal agar ibu hamil lebih berhati-hati memperhatikan asupan 

gizi dan menjaga kesehatannya selama kehamilan agar kejadian BBLR, 

komplikasi persalinan, lahir premature, dan asfiksia neonatorum dapat 

dikurangi, sehingga mengurangi faktor risiko kematian perinatal. 

2. Klasifikasi dan Tanda Gejala Asfiksia 
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Klasifikasi asfiksia berdasarkan nilai APGAR: 

a. Asfiksia Ringan (nilai APGAR 7-10) 

Pada asfiksia ringan, tanda dan gejala yang sering muncul adalah 

sebagai berikut: 

1)  Takipnea dengan nafas lebih dari 60 x/menit. 

2) Bayi tampak sianosis. 

3) Adanya retraksi sela iga. 

4) Bayi merintih. 

5) Adanya pernafasan cuping hidung. 

6) Bayi kurang aktivitas. 

7) Auskultasi diperoleh hasil ronchi rales, dan wheezing positif. 

b. Asfiksia Sedang (nilai APGAR 4-6) 

Pada asfiksia sedang, tanda dan gejala yang muncul adalah sebagai 

berikut: 

1) Frekuensi jantung menurun menjadi 60-80 x/menit. 

2) Usaha nafas lambat. 

3) Tonus otot biasanya dalam keadaan baik. 

4) Bayi masih bisa bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan. 

5) Bayi tampak sianosis. 

6) Tidak terjadi kekurangan oksigen yang bermakna selama proses 

Persalinan. 

c. Asfiksia Berat (nilai APGAR 0-3) 

Pada asfiksia berat, tanda dan gejala yang muncul adalah sebagai berikut: 
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1) Frekuensi jantung kecil, yaitu < 40 x/menit. 

2) Tidak ada usaha nafas. 

3) Tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada. 

4) Bayi tidak dapat memberikan reaksi jika diberikan rangsangan. 

5) Bayi tampak pucat bahkan sampai berwarna kelabu. 

6) Terjadi kekurangan oksigen yang berlanjut sebelum atau sesudah 

Persalinan. 

C. Tinjauan Umum Asfiksia Berat 

1. Pengertian asfiksia 

 Asfiksia neonatal merupakan kegagalan bernafas secara spontan dan teratur 

pada saat lahir atau beberapa setelah lahir yang ditandai dengan keadaan 

PaO2 di dalam darah rendah (hipoksemia), hiperkarbia PaCO2 meningkat 

dan asidosis. 

2. Tanda dan gejala asfiksia 

Sebelum lahir 

a. Denyut jantung janin normal antara 120-160 x/menit, terjadinya gawat 

janin menimbulkan perubahan denyut jantung janin. 

b. Pengeluaran mekonium pada letak kepala menunjukkan gawat janin. 

Setelah lahir 

a. Bayi tidak bernapas atau napas megap-megap. 

b. Denyut jantung kurang dari 100x/menit. 

c. Kulit sianosis, pucat, tonus otot menurun. 

d. Tidak ada respon terhadap refleks rangsangan. 
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3. Etiologi / Penyebab Asfiksia 

a. Faktor antepartum 

1). Umur >35 tahun. 

2). Ibu dengan diabetes. 

3). Hipertensi dengan kehamilan. 

4). Anemia. 

5). Infeksi pada ibu.  

6). Ketuban pecah sebelum waktunya (KPD). 

7). Kehamilan ganda. 

b. faktor intrapartum 

1). Faktor secarea. 

2). Sungsang atau kelainan letak. 

3). Persalinan kurang bulan. 

4). Persalinan lama. 

5). Cairan amnion bercampur meconium. 

6). Prolaps tali pusat, lilitan tali pusat, simpul tali pusat, tekanan pada tali 

pusat, ketuban telah pecah, kehamilan lewat waktu. 

7). Abruptio plasenta. 

8). Plasenta previa. 

9). Gangguan his pada ibu. 

4. Patofisiologi Asfiksia 

Tahap awal asfiksia ditandai dengan periode pernapasan cepat, 

bunyi jantung dan tekanan darah yang meningkat, kemudian diikuti oleh 
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apnea primer. Asfiksia akan menyebabkan redistribusi aliran darah ke 

jantung, otak dan adrenal agar kebutuhan oksigen dan substrat terhadap 

organ-organ vital tersebut terpenuhi. Mekanisme terjadinya redistribusi 

tersebut melalui hipoksia dan meningktnya CO2, bertambahnya aktivitas 

simpatis dan kemoreseptor, bersama-sama dengan pelepasan vasopressin 

arginine. Hipoksia juga merangsang kemoreseptor, melalui regulasi nervus 

vagus, akan menyebabkan bradikardia. Jika hipoksia berlanjut akan terjadi 

penurunan Ph dan asidosis metabolik (Vivian dkk, 2011). 

Jika asfiksia sangat berat akan terjadi gangguan autoregulasi aliran 

darah ke otak dan jantung sehingga menyebabkan penurunan tekanan 

darah dan curah jantung. Selama asfiksia berat aliran darah yang ke otak 

lebih banyak ke batang otak dari pada ke serebrum. Akibat pengiriman 

oksigen yang berkurang ke otak, maka akan terjadi focus injury di daerah 

aliran kolateral cortex (parasagittal watershed area). Akibat redistribusi 

darah ke otak dan jantung, ginjal akan mengalami ischemic injury pada 

tubulus ginjal yang proksimal, jika proses berlanjut akan terjadi nekrosis 

epitel tubulus (Vivian dkk, 2011). 

5. Manifestasi Klinik 

Asfiksia merupakan akibat hipoksia janin yang menimbulkan tanda-

tanda klinis pada janin atau bayi berikut ini: 

a. Djj lebih dari 100 kali permenit atau kurang dari 100 kali per menit 

tidak teratur. 
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b. Mekonium dalam air ketuban pada janin letak kepala tonus otot buruk 

karena kekurangan oksigen pada otak, otot, dan organ lain. 

c. Depresi pernapasan karena otak kekurangan oksigen. 

d. Bradikardi (penurunan frekuensi jantung) karena kekurangan oksigen 

pada otot – otot jantuing atau sel – sel otak. 

e. Tekanan darah rendah karena kekurangan oksigen pada otot jantung, 

kehilangan darah atau kekurangan aliran darah yang kembali ke 

plasenta sebelum dan selama proses persalinan. 

f. Takipneu (pernapasan cepat) karena kegagalan absorbsi di dalam 

darah. 

g. Pucat. 

h. Penurunan terhadap spinkters (Lyndon, 2014). 

1. Diagnosa Asfiksia 

Anamnesis  

     Anamnesis diarahkan untuk mencari faktor risiko terhadap terjadinya 

asfiksia neonatorum. 

a. Gangguan/kesulitan waktu lahir. 

b. Cara dilahirkan. 

c. Ada tidaknya bernapas dan menangis segera setelah dilahirkan (Ghai, 

2012). 

Pemeriksaan fisik 

a. Denyut jantung kurang dari 100 kali permenit. 

b. Bayi tidak bernapas atau menangis. 
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c. BBLR (berat badan lahir rendah). 

d. Adanya cairan ketuban ibu bercampur dengan mekonium atau sisa 

mekonium pada tubuh bayi. 

e. Tonus otot menurun (Vivian dkk, 2011). 

Pemeriksaan penunjang (Laboratorium) 

Analisa gas darah: asidosis metabolik/respiratorik, PO2 menurun 

elektrolit: hipokalsemia (< 7 mg/dl), glukosa (dekstrostiks): hipoglikemia 

(kurang bulan <20 mg/dl, cukup bulan <30 mg/dl). Radiologi: foto toraks, 

USG kepala, dan CT scan kepala. (Vivian dkk, 2011). 

2. Penilaian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir 

     Bisa jadi bayi tidak mengalami gejala asfiksia neonatorum dengan 

segera. Terdengarnya denyut jantung janin yang terlalu tinggi atau rendah 

dapat menjadi indikator sebelum persalinan, baca: denyut jantung janin 

normal, apabila hal ini segera terjadi, maka bayi akan mengalami gejala 

asfiksia segera setelah lahir sebagai berikut: 

a. Kulit tampak pucat atau kebiruan (sianosis). 

b. Kesulitan bernapas, yang dapat menyebabkan seperti napas cuping 

hidung atau pernapasan perut atau sama sekali tidak bernapas. 

c. Detak jantung yang lambat. 

d. Otot lemah. 

e. Tidak ada reaksi jika diberi rangsangan. 

f. Kekurangan oksigen berlanjut sebelum atau sesudah persalinan. 

(Karen Richardson Gill, 2018). 



 

38 
 

3. Persiapan resusitasi pada Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia 

a. Persiapan keluarga. 

  Sebelum melakukan pertolongan persalinan, terlebih dahulu 

bicarakan pada keluarga mengenai kemungkinan – kemungkinan yang 

dapat terjadi pada ibu dan bayinya (Tando, 2013). 

b. Persiapan tempat 

Persiapan tempat yaitu meliputi ruang bersalin dan tempat 

resusitasi. Gunakan ruangan yang hangat dan terang.Tempat resusitasi 

hendaknya rata, keras, bersih, dan kering. kondisi rata diperlukan untuk 

mengatur posisi kepala bayi. Tempat resusitasi sebaiknya didekat 

sumber pemanas. 

c. Persiapan alat resusitasi 

1) Perlengkapan penghisap: balon penghisap (bulb syringe), penghisap 

mekanik dan tabung, kateter penghisap, pipa lambung. 

2) Peralatan balon dan sungkup : balon resusitasi neonatus yang dapat 

memberikan oksigen 90%-100%  dengan volume balon resusitasi 

250ml, sungkup ukuran bayi cukup bulan dan bayi kurang bulan 

(dianjurkan memiliki bantalan pada pinggirnya), sumber oksigen 

dengan pengatur aliran (ukuran sampai 10 L/m) dan tabung.  

3) Peralatan intubasi: laringoskop, selang endotrakeal (endotracheal 

tube) dan stilet (bila tersedia) yang cocok dengan pipa endotrakeal 

yang ada (Tando 2013:149). 

d. Persiapan tenaga kesehatan 
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1) Lepas semua perhiasan pada tangan:  jam tangan, cincin. 

2) Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian lap dengan 

kain bersih dan kering. 

3) Memakai alat pelindung diri (APD): sepatu booth, celemek, 

handscoon, kacamata (sudarti dan fauziah. a, 2013) 

e. Persiapan obat-obatan  

1) Epinefrin 1 : 10.000 (0,1 mg/ml) – 3 ml atau ampul 10 ml. 

2) Kristaloid insotonik (NaCl 0,9% atau ringer laktat) untuk 

menambah volume – 100 atau 250 ml. 

3) Natrium bikarbonat 4,2% (5 mEq/10 ml) – ampul 10 ml. 

4) Naloxone hidroklorida 0,4 mg/ml atau 1,0 mg/ml. 

5) Dextrose 10% 250 ml. (Tando 2013:150). 

4. Penatalaksanaan Asfiksia 

a. Langkah awal resusitasi  

   

Gambar 2.1 : Langkah awal 

 

(Sumber: Sudarti & Afroh, 2013:74) 
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1) Memberikan kehangatan bayi diletakkan di bawah alat pemancar 

panas (radiant warmer) untuk melakukan pertolongan. 

2) Memposisikan bayi dengan sedikit menengadahkan kepalanya, kepala 

bayi sedikit ekstensi atau menjanggal bahu bayi menggunakan kain. 

3) Membersihkan jalan nafas sesuai keperluan 

4) Mengeringkan bayi, merangsang pernapasan dan meletakkan pada 

posisi yang benar, mengisap sekret, dan mengeringkan akan 

memberikan rangsangan yang cukup baik pada bayi untuk memulai 

pernapasan. Bila setelah posisi yang benar, pengisapan sekret dan 

pengeringan, bayi belum bernapas adekuat, maka rangsangan taktil 

dapat dilakukan dengan menepuk atau menyentil telapak kaki, atau 

dengan menggosok punggung, tubuh atau ekstremitas bayi. 

 

Gambar 2.2 rangsangan taktil 

 

(Sumber: Sudarti & Afroh,2013:74) 

5) Letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, kemudian nilai: usaha 

nafas, frekuensi jantung dan warna kulit. 

 



 

41 
 

 

 

b. Ventilasi tekanan positif 

Gambar 2.3: kecepatan melakukan ventilasi 

 

                          (Sumber: Sudarti & Afroh,2013:78). 

 Pengertian: tindakan memasukan sejumlah udara ke dalam paru 

dengan tekanan positif, membuka alveoli untuk bernafas secara 

spontan dan teratur. 

1) Bila bayi tidak menangis atau megap-megap, warna kulit bayi biru 

atau pucat, denyut jantung kurangdari 100 kali per menit, lakukan 

langkah resusitasi dengan melakukan ventilasi tekanan positif. 

2) Sebelumnya periksa dan pastikan bahwa alat resusitasi (balon 

resusitasi dan sungkup muka) telah tersedia dan berfungsi dengan 

baik. 

3) Cuci tangan dan gunakan sarung tangan sebelum memegang 

memeriksa bayi. 
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4) Selimuti bayi dengan kain kering dan hangat, kecuali muka dan 

dada bagian atas, kemudian letakan dengan alas yang hangat. 

5) Periksa ulang posisi bayi dan pastikan kepala telah dalam posisi 

setengah tengadah (sedikit ekstensi). 

6) Tekan balon resusitasi dengan dua jari atau dengan seluruh jari 

tangan (bergantung pada ukuran balon resusitasi). 

7) Lakukan pengujian pertautan dengan melakukan ventilasi sebanyak 

dua kali dan periksa gerakan dinding dada. 

8) Bila pertautan baik (tidak bocor) dan dinding dada mengembang, 

melakukan ventilasi dengan menggunakan oksigen (bila tidak 

tersedia oksigen gunakan udarah ruangan). 

9) Pertahankan kecepatan ventilasi sekitar 40 kali per60 detik dengan 

tekanan yang tepat sambil melihat gerakan dada (naik turun) 

selama ventilasi. 

10) Bila dinding dada naik turun dengan baik berarti ventilasi berjalan 

secara adekuat. 

11) Bila dinding dada tidak naik, periksa ulang dan betulkan posisi 

bayi, atau terjadi kebocoran jika tekanan ventilasi kurang. 

12) Lakukan ventilasi selama 2x30 detik atau 60 detik, kemudian 

lakukan penilaian upaya bernafas spontan dan warna kulit. 

   Ventilasi dengan balon dan sungkup dalam waktu yang 

cukup lama (beberapa menit) dan bila perut bayi kelihatan 

membuncit, maka harus dilakukan pemasangan pipa lambung dan 



 

43 
 

pertahankan selama ventilasi karena udarah dariorofaring dapat 

masuk ke dalam esofagus dan lambung yang kemudian 

menyebabkan: 

a) Lambung yang terisi udarah akan membesar dan menekan 

diafragma sehingga menghalangi paru-paru untuk berkembang 

b) Dalam lambung dapat menyebabkan terjadi aspirasi 

c) Udarah dalam lambung dapat masuk ke usus dan menyebabkan 

diafragma tertekan. 

c. Kompresi dada 

Gambar 2.4: melakukan kompresi dada 

 

(Sumber: Sudarti & Afroh,2013:79) 

Cara kompresi dada: 

1) Menekan dada antara sternum vertebra 

2) Membantu jantung memompa darah 

3) Perlu 2 orang: 1 melakukan VTP dan 1 orang melakukan kompresi 

4) Harus terkoordinasi 

5) Tempat penekanan: 1/3 distal sternum 

6) Kedalaman: 1/3 diameter antero-posterior 



 

44 
 

7) Tehnik ibu jari dan dua jari serta tehnik ibu jari lebih di sukai 

8) Perbandingan: 3 kompresi-1 ventilasi 
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                   MANAJEMEN BAYI BARU LAHIR DENGAN ASFIKSIA 

Gambar 2.5 Algoritma Resusitasi Asfiksia Neonatorum 

 

Sumber: (Ikatan Dokter Anak Indonesia 2022). 



 

46 
 

 

D . Wewenang Bidan 

Bidan dalam menyelenggarakan praktiknya berlandaskan pada 

peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 

hk.02.02/menkes/149/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. 

PASAL 11 

Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 huruf a berwenang yaitu: 

1. Memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah. 

2. Bimbingan senam hamil. 

3. Episiotomi. 

4. Penjahitan luka episiotomi. 

5. Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan 

dengan rujukan. 

6. Pencegahan anemia. 

7. Inisiasi menyusui dini dan promosi susu ibu eksklusif. 

8. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. 

9. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk. 

10. Pemberian minum dengan sonde/pipet (Tresnawati, 2013). 

E. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan 

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan 

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang 

digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan 

berdasarkan teori ilmiah, penemuan–penemuan, keterampilan dalam 
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rangkaian/tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang 

berfokus pada klien Tahap dalam Manajemen Asuhan Kebidanan. 

2. Tahapan Manajemen Kebidanan 

Manajemen asuhan kebidanan menurut varney (7 langkah), meliputi: 

a. Langkah I: Pengumpulan data dasar 

Langkah ini dilakukan dengan melakukan pengkajian melalui 

proses pengumpulan data yang diperlukan untuk mengevaluasi 

keadaan pasien secara lengkap seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan 

fisik sesuai dengan kebutuhan, peninjauan catatan terbaru atau catatan 

sebelumnya, data laboratorium dan membandingkannya dengan hasil 

studi. Semua data dikumpulkan dari sumber yang menghubungkan 

dengan kondisi pasien. Pengumpulan data dimulai pada saat pasien 

masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan 

kebidanan berlangsung. Data dapat dikumpulkan dari berbagai 

sumber, baik sumber primer (pasien) maupun sumber sekunder 

(anggota keluarga atau tenaga kesehatan lain). Teknik pengumpulan 

data ada 3 yaitu observasi (melalui panca indera), wawancara (Tanya 

jawab), dan pemeriksaan (memakai instrument).Data diskasifikasikan 

menjadi dua, yaitu data subjektif dan data objektif. 

Bidan mengumpulkan data dasar dengan lengkap, bila klien 

mengalami komplikasi yang perlu dikonsultasikan pada dokter dalam 

menajemen kolaborasi, bidan akan melakukan konsultasi. Pada 

keadaan tertentu bisa terjadi langkah pertama overlap dengan langkah 
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ke-5 dan 6 (atau menjadi bagian dari langkah- langkah tersebut), 

karena data yang diperlukan diambil dari hasil pemeriksaan 

laboratorium atau pemeriksaan diagnostik lainnya. Kadang – kadang 

bidan perlu memulai manajemen dari langkah 4 untuk mendapatkan 

data dasar awal yang perlu disampaikan kepada dokter. 

Pada kasus asfiksia, data yang perlu untuk dikumpulkan yaitu, 

sesuai buku saku pelayanan kesehatan neonatal esensial mengatakan 

data subjektif yang terdiri dari, usia kehamilan ibu apakah cukup 

bulan atau kurang bulan, selain itu diperlukan data tentang riwayat 

pemeriksaan dalam apakah ketuban sudah pecah atau belum, apakah 

ketuban bercampur mekonium atau tidak. 

Pada data objektif pun termasuk kedalam asuhan kebidanan pada 

bayi dengan asfiksia yang terdiri dari pemeriksaan umum bayi, 

pemeriksaan tanda-tanda vital bayi, apakah bayi segera menangis 

setelah lahir, apakah bayi bernapas secara spontan atau mengap-

mengap, apakah tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif. Apabila 

bayi mengalami asfiksia maka pernapasan bayi mengap-mengap, 

tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada, dan bayi tidak bergerak 

aktif. 

b. Langkah ll: Identifikasi data dasar 

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi data secara benar 

terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan pasien. Data dasar yang 

sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditentukan masalah 
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atau diagnosa spesifik. Kata masalah dan diagnosa keduanya 

digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti 

diagnosa, namun membutuhkan penanganan yang dituangkan kedalam 

sebuah rencana asuhan terhadap klien. Selain itu, sudah terpikirkan 

perencanaan yang dibutuhkan terhadap masalah. Sebagai contoh 

masalah yang disertai diagnosa seperti diagnosa kemungkinan 

perempuan hamil tersebut masuk trimester III, masalah yang 

kemungkinan akan muncul adalah takut tidak termasuk kedalam 

kategori “diagnosa nomenklatur” tetapi tetap akan menciptakan 

sesuatu masalah yang membutuhkan pengkajian lebih lanjut dan 

memerlukan suatu perencanaan untuk mengurangi rasa takut. 

Pada kasus asfiksia, jika telah mendapatkan data subjektif dari 

anamnesis riwayat kehamilan dan persalinannya. Sedangkan data 

objektif didapatkan keadaan umum bayi buruk, bayi belum bias 

bernapas dengan spontan, dan otot lemas bahkan hampir tidak ada. 

Maka bias ditegakkan diagnose actual sebagaimana bayi baru lahir 

dengan asfiksia. 

c. Langkah III: Identifikasi diagnosa atau masalah potensial 

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan 

diagnosa potensial yang lain berdasarkan beberapa masalah dan 

diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan 

antisipasi yang cukup dan apabila memungkinkan dilakukan proses 

pencegahan atau dalam kondisi tertentu pasien membutuhkan tindakan 
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segera. Contoh diagnosa kebidanan: kehamilan normal, abortus, dll. 

Pada langkah ini penting sekali untuk melakukan asuhan yang aman. 

Misal pada persalinan dengan bayi yang besar, bidan juga sebaiknya 

mengantisipasi dan bersiap-siap terhadap kemungkinan terjadinya 

dystocia bahu sehingga perlu disiapkan kebutuhan untuk resusitasi. 

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 

atau diagnosa potensial tidak terjadi. Dengan demikian, kaji ulang 

diagnosis atau masalah potensial yang diidentifikasi sudah tepat. Pada 

kasus asfiksia, diagnosa potensial yang mungkin terjadi adalah 

kematian pada bayi dan infeksi pada tali pusat. 

d. Langkah IV: Identifikasi tindakan segera atau  kolaborasi 

Tahap ini dilakukan oleh Bidan dengan melakukan identifikasi 

dan menetapkan beberapa kebutuhan setelah diagnosa dan masalah 

ditegakkan. Kegiatan bidan pada tahap ini adalah konsultasi, 

kolaborasi, dan melakukan rujukan. Beberapa data menunjukkan 

situasi emergency dimana bidan perlu bertindak segera demi 

keselamatan ibu dan bayi, dan beberapa sementara menunggu 

instruksi dokter, mungkin juga akan memerlukan konsultasi dengan 

tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk 

menentukan asuhan pasien yang tepat. 
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Pada kasus asfiksia, tindakan antisipasi atau tindakan segera yang 

harus dilakukan yaitu melakukan resusitasi pada bayi baru lahir agar 

bayi dapat bernapas secara spontan. 

e. Langkah V: Rencana asuhan kebidanan 

Setelah beberapa kebutuhan pasien ditetapkan, diperlukan 

perencanaan menyeluruh terhadap masalah dan diagnosa yang ada. 

Dalam proses perencanaan asuhan secara menyeluruh juga dilakukan 

identifikasi beberapa data yang tidak lengkap agar pelaksanaan secara 

menyeluruh dapat teratasi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak 

hanya meliputi apa yang berkaitan, tetapi juga dari kerangka pedoman 

antisipasi terhadap perempuan tersebut seperti apa yang diperkirakan 

akan terjadi berikutnya. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh 

kedua bela pihak, yaitu bidan dan klien agar dapat dilaksanakan 

asuhan kebidanan secara efektif, karena pada akhirnya perempuan 

itulah yang akan melaksanakan rencana itu atau tidak. Semua asuhan 

yang dikembangkan secara menyeluruh harus rasional dan benar- 

benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori up to date serta sesuai 

dengan asumsi tentang apa yang akan atau tidak akan dilakukan oleh 

klien. 

Rencana yang dilakukan untuk bayi Asfiksia adalah: 

1) Melakukan pemotongan tali pusat segera setelah lahir. 

2) Mencegah kehilangan panas, termasuk menyiapkan tempat yang 

kering dan hangat untuk melakukan pertolongan. 
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3) Memposisikan bayi dengan baik (kepala bayi setengah 

tengadah/sedikit ekstensi atau menjanggal bahu bayi dengan 

kain). 

4) Membersihkan jalan napas dengan kain bersih dan kering. 

5) Bungkus bayi dengan selimut bersih dan kering. 

6) Lakukan teknik rangsangan taktil dengan menepuk punggung 

dan kaki bayi. 

7) Letakkan kembali bayi dengan posisi yang baik dan benar, 

kemudian nilai: usaha napas, frekuensi denyut jantung dan warna 

kulit. 

8) Lakukan ventilasi dengan tekanan positif (VTP) dengan 

menggunakan ambu bag sebanyak 20 kali dalam 30 detik sampai 

bayi dapat bernapas spontan dan frekuensi jantung >100 

kali/menit. 

9) Hentikan ventilasi dan nilai kembali napas tiap 30 detik. 

10) Jika tindakan ventilasi tekanan positif berhasil, berikan ventilasi 

dan berikan asuhan pasca resusitasi. 

11) Melakukan perawatan tali pusat. 

12) Memberikan salep mata. 

13) Injeksi vitamin K. 

14) Melakukan pemeriksaan fisik. 

15) Berikan imunisasi Hepatitis B, kira-kira 1-2 jam setelah 

pemberian vitamin K. 



 

53 
 

16) Jika bayi tidak bernapas spontan sudah 2 menit resusitasi, 

siapkan rujukan, nilai denyut jantung. 

17) Observasi TTV tiap 15 menit. 

f. Langkah VI: Implementasi asuhan kebidanan 

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari semua rencana 

sebelumnya, baik terhadap masalah pasien maupun diagnosa yang 

ditegakkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh bidan secara mandiri 

maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Jika bidan tidak 

melakukan sendiri tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan 

pelaksanaannya. Bidan bertanggung jawab terhadap terlaksananya 

rencana asuhan bersama yang menyeluruh. 

Pelaksanaan asuhan kebidanan pada bayi dengan asfiksia sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat seperti: 

1) Melakukan pemotongan tali pusat bayi segera setelah lahir. 

Rasional: dengan memotong tali pusat akan memutuskan 

hubungan bayi dengan ibu dan membantu proses pernapasan dan 

sirkulasi. 

2) Mencegah kehilangan panas, termasuk menyiapkan tempat yang 

kering dan hangat untuk melakukan pertolongan. 

Rasional: suhu intrauterin dan ekstrauterin sangat berbeda dimana 

saat bayi lahir penyesuaian suhu diluar kandungan sangat 

memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan panas. 
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3) Memposisikan bayi dengan baik (kepala bayi setengah 

tengadah/sedikit ekstensi atau menjanggal bahu bayi dengan kain) 

Rasional: untuk membuka jalan napas bayi. 

4) Bersihkan jalan napas dengan alat penghisap yang tersedia seperti 

deele. 

Rasional: untuk memperlancar proses respirasi sehingga bayi 

dapat bernapas secara teratur tanpa kesulitan. 

5) Bungkus bayi dengan selimut bersih dan kering. 

Rasional: untuk mencegah kehilangan panas bayi. 

6) Lakukan rangsangan taktil dengan menepuk punggung dan kaki. 

Rasional: untuk merangsang agar bayi dapat bernapas secara 

spontan. 

7) Letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, kemudian nilai: 

usaha napas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit. 

Rasional: untuk mengetahui kondisi bayi untuk menentukan 

apakah tindakan resusitasi diperlukan. 

8) Lakukan ventilasi dengan tekanan positif  (VTP) dengan 

menggunakan ambu bag sebanyak 20 kali dalam 30 detik sampai 

bayi dapat bernapas spontan dan frekuensi jantung >100 

kali/menit. 

Rasional: tindakan memasukkan sejumlah udara kedalam paru 

dengan tekanan positif, membuka alveoli untuk bernapas secara 

spontan dan teratur. 



 

55 
 

9) Hentikan ventilasi dan nilai kembali napas tiap 30 detik. 

Rasional: untuk menilai pernapasan setelah tindakan ventilasi 

tekanan positif. 

10) Jika tindakan ventilasi tekanan positif berhasil, hentikan ventilasi 

dan berikan asuhan pasca resusitasi. 

Rasional: agar bayi dapat segera diberikan asuhan 

11) Melakukan perawatan tali pusat. 

Rasional: untuk menghindari adanya tanda-tanda infeksi pada 

bayi. 

12) Injeksi vitamin K 0,5 cc. 

Rasional: untuk mencegah terjadinya perdarahan pada otak. 

13) Memberikan salep mata. 

Rasional: untuk mencegah infeksi pada mata bayi baru lahir. 

14) Melakukan pemeriksaan fisik. 

Rasional: untuk mendeteksi dini kelainan fisik pada bayi. 

15) Berikan imunisasi hepatitis B 0,5 ml intramuscular di paha kanan 

interior, kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1. 

Rasional: hepatitis B untuk memberi kekebalan tubuh pada bayi. 

16) Jika bayi tidak bernapas secara spontan setelah 2 menit resusitasi, 

siapkan rujukan, nilai denyut jantung. 

Rasional: agar bayi segera mendapat pertolongan dengan cepat 

dan tepat. 

17) Observasi TTV tiap 15 menit. 
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Rasional: mengukur TTV bayi merupakan salah satu indikator 

untuk mengetahui keadaan umum bayi sehingga dapat dilakukan 

tindakan segera saat tanda-tanda vitalnya terdeteksi diluar batas 

normal. 

g. Langkah VII: Evaluasi 

Merupakan tahap terakhir dalam manajemen kebidanan, yaitu 

dengan melakukan evaluasi dari perencanaan maupun pelaksanaan 

yang dilakukan oleh bidan. Evaluasi sebagian dari pelayanan secara 

komprehensif dan selalu berubah sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan klien. Evaluasi efektif dari asuhan yang telah diberikan 

meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah telah terpenuhi 

sesuai dengan apa yang diidentifikasi dalam masalah dan diagnosa. 

Rencana tersebut bisa dianggap efektif jika memang efektif 

pelaksanaannya, ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut 

telah efektif sedang sebagian belum efektif. 

Pada langkah ini evaluasi pada asuhan kebidanan pada bayi baru 

lahir dengan asfiksia diantaranya, keadaan umum bayi baik, tanda-

tanda vital dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak 

ada kendala dan tidak ada komplikasi pada saat setelah bayi lahir dan 

tetap memantau tanda-tanda vital pada bayi. 

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP) 

Format SOAP pada umumnya digunakan untuk pengkajian awal pasien 

a. S : Data Subjektif (Langkah I)  
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Pendokumentasian ini hanya menggambarkan data pasien melalui 

anamnesa. Tanda dan gejala subjektif yang diperoleh dari hasil 

wawancara dari pasien. Suami, atau keluarga (identitas umum, 

keluhan, riwayat menarche, riwayat kehamilan, riwayat perkawinan, 

riwayat KB, riwayat persalinan, penyakit, riwayat penyakit menurun, 

riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososial, dan pola hidup). 

Ini berhubungan dengan sudut pandang pasien. Ekspresi pasien 

tentang kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai kutipan 

langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosis. Pada 

orang yang bisu, dibagian data belakang “S” diberi tanda “O” atau 

“X” ini menandakan orang bisu. Data subjektif menguatkan diagnosa 

yang akan dibuat. 

b. O : Data Objektif (Langkah I) 

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan fisik klien, 

hasil lab, dan tes diagnostik yang dirumuskan dalam data fokus untuk 

mendukung assessment. Pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, 

perkusi dan auskultasi. Data ini memberikan bukti gejala klinis pasien 

dan fakta yang berhubungan dengan diagnosa. Data fisiologis, hasil 

observasi yang jujur, informasi kajian teknologi (hasil laboratorium, 

sinar X, rekaman CTG, dan lain-lain) dan informasi dari keluarga atau 

orang lain dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Apa yang 

diobservasi oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari 

diagnosa yang akan ditegakkan. 
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Pada kasus asfiksia pemeriksaan yang perlu dilakukan ialah selain 

itu, data objektif pun termasuk kedalam asuhan kebidanan pada bayi 

dengan asfiksia yang terdiri dari pemeriksaan umum bayi, 

pemeriksaan tanda-tanda vital bayi, apakah bayi segera menangis 

setelah lahir, apakah bayi bernapas dengan spontan atau mega-megap 

setelah lahir, apakah tonus otot bayi baik atau bergerak aktif, apabila 

bayi mengalami asfiksia maka pernapasan bayi megap-megap, tonus 

otot lemah bahkan hampir tidak ada, dan bayi tidak bergerak aktif.s 

c. A: Assessment (Langkah II, III,dan IV) 

Diagnosa atau masalah yang ditegakkan berdasarkan informasi 

subjektif dan objektif yang dikumpulkan atau yang disimpulkan. 

Keadaan pasien terus berubah selalu ada informasi baru bagi subjektif 

maupun objektif, dan sering diungkapkan secara terpisah-pisah, maka 

proses pengkajian adalah suatu proses yang dinamik. Sering 

menganalisa adalah suatu yang penting dalam mengikuti 

perkembangan pasien dan menjamin suatu perubahan baru dan cepat 

diketahui dan dapat diikuti sehingga dapat diambil tindakan yang 

tepat. 

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi 

data subjektif dan objektif suatu identifikasi diagnosa masalah dan 

antisipasi masalah lain/diagnosa potensial. 

Pada kasus asfiksia langkah ini kita sudah bias menegakkan 

diagnosa bahwa benar pasien menderita asfiksia pada bayi baru lahir 
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berdasarkan dari data subjektif dan objektif yang di dapatkan. Setelah 

menegakkan diagnosa asfiksia pada bayi baru lahir kita perlu 

mengantisipasi terjadinya infeksi tali pusat atau kematian pada bayi. 

d. P: Planning/Perencanaan (Langkah V, VI, dan VII) 

Menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan dan 

evaluasi berdasarkan assessment. Untuk perencanaan, implementasi 

dan evaluasi dimasukkan dalam “P”. Pada tahap terakhir ini 

melakukan kunjungan ulang dan mengkaji serta menanyakan keadaan 

umum bayi pada ibunya, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 

pada bayi dan mengantisipasi adanya infeksi pada tali pusat. 

Pada pasien dengan kasus asfiksia yang ditangani di rumah sakit 

dan dibolehkan untuk pulang maka tetap akan dilakukan rencana 

untuk melakukan kunjungan rumah terhadap pasien. Rencana asuhan 

yang akan dilakukan yakni mengkaji keadaan umum dan keadaan 

bayi, pemeriksaan tanda-tanda vital bayi, memberikan konseling pada 

ibu tentang perawatan tali pusat, untuk menyusui anaknya secara on 

demand, tetap menjaga personal hygiene pada bayi agar tidak terjadi 

infeksi, dan pemantauan berat badan bayi. 
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BAB III 

STUDI KASUS 

 

MANAJEMEN ASUHAN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU 

LAHIR DENGAN ASFIKSIA DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR 

TANGGAL 17 JANUARI 2022 

 

No. register : 09XXX 

Tanggal Bersalin : Senin 17 Januari 2022                   Jam 09.10 WITA 

Tanggal Pengkajian : Senin 17 Januari 2022                   Jam 09.10 WITA 

Nama Pengkaji : Tenri Angka 

A. LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR 

1. Identitas 

a. Bayi  

Nama :  Bayi Ny “S”               

Umur :  0 Hari                               

Tempat tanggal lahir : Makassar, Senin 17 Januari 2022 Jam 09.10 

WITA      

Jenis kelamin : Perempuan                   

Anak ke : I (Pertama)                           

b. Orangtua 

Nama : Ny “S” / Tn “N”        

Umur : 24 Tahun / 25 Tahun                               

Nikah/lamanya : 1 X / +1 tahun               

Suku : Makassar / Makassar                               
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Agama : Islam / Islam                              

Pendidikan : SMA / SMA                       

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta                         

Alamat : Kompleks “B”                      

2. Data Biologis 

a. Riwayat Prenatal 

1) Ini adalah anak pertama. 

2) HPHT : 11 April 2021 

3) HTP    : 18 Januari 2022 

4) Masa gestasi 40 minggu 1 hari. 

5) Tidak memiliki riwayat penyakit DM, Asma, Hipertensi, Jantung dan 

penyakit lainnya. 

6) Tidak pernah mengalami sakit kepala atau nyeri perut yang hemat saat 

kehamilan. 

7) Tidak memiliki penyakit menurun. 

8) Tidak pernah melakukan pengobatan ke dukun, tidak merokok, atau 

minum jamu. 

9) Selama hamil ibu makan 3-4 kali sehari dengan menu Nasi, ikan, 

sayur yang berbagai macam dan minum susu.  

b. Riwayat Intranatal 

1) Bayi lahir pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 09.10 wita, dengan 

keadaan asfiksia sedang dikarenakan partus macet. 

2) Bayi lahir dengan penilaian 
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a) Tidak segerah menangis dan tidak bernapas spontan serta 

melakukan usaha napas megap-megap. 

b) Denyut Jantung lemah dan tidak teratur yaitu 88 kali/menit. 

c) Warna Kulit seluruh tubuh berwarna putih pucat 

3. Data psikologis, Sosial, dan Ekonomi 

Ibu dan keluarga cemas dengan keadaan bayi, hubungan antara ibu dan 

suami serta keluarga baik, ibu menggunakan BPJS untuk membayar 

biaya perawatan di Rumah sakit. 

4. Data Spiritual 

Ibu dan keluarga senantiasa berdoa kepala Allah swt agar bayinya sehat 

wal‟afiat, ibu dan suami serta keluarga senantiasa sholat 5 waktu. 

5. Pemeriksaan Umum 

a. Keadaan umum bayi kurang baik, bayi melakukan usaha napas dengan 

megap-megap 

b. Tanda-tanda vital bayi 

1) Frekuensi jantung : 88x/menit 

2) Pernapasan : belum bernapas secara teratur dan masih melakukan 

usaha, pernapasan megap-megap (Normalnya 40-6-x/menit) 

3) Suhu : 36,5°C (normal 36,5°C-37,5°C). 

c. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi 

1)  Kepala 

Ubun-ubun normal, tidak ada molase, dan tidak ada benjolan. tidak 

ada kelainan kongenital. 
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2) Telinga 

Simetris kanan dan kiri, daun telinga tampak normal, lunak dan 

mudah kembali kebentuk semula saat ditekuk. 

3) Mata 

Konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus, tidak ada secret. 

4)   Hidung Dan Mulut 

Bentuk hidung normal, bibir bayi tidak mengalami sumbing/kelainan. 

5)   Leher 

Tidak terdapat pembengkakan kelenjar tyroid,  dan vena jugularis, 

tidak terdapat lipatan kulit pada lipatan kulit yang berlebihan 

dibelakang leher yang menunjukkan adanya kemungkinan trisomi 21. 

6) Dada dan perut 

Simetris kanan dan kiri, tidak ada benjolan pada dada, serta tali pusat 

masih basah dan dijepit dengan penjepit tali pusat. 

7) Bahu, lengan dan tangan 

Kedua lengan sama panjang, ekstremitas belum bergerak aktif, jumlah 

jari lengkap. 

8) Genitalia dan anus 

Labia mayora menutupi labia minora, lubang uretra terpisah dengan 

lubang vagina. 

9)  Tungkai dan kaki 

Tungkai kaki belum bergerak bebas, jumlah jari lengkap. 

10)  Punggung 
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Tidak ada benjolan pada punggung bayi. 

11)  Kulit  

Seluruh tubuh berwarna putih, terdapat sedikit verniks. 

12)  Dilakukan penilaian APGAR Score segera setelah bayi lahir yaitu pada 

Pukul 09.10 Wita dan 5 menit setelah lahir yaitu pukul 09.15 Wita. 

Tabel 2.2 Penilaian ABGAR Score 

Klinis 
Score Menit 

0 1 2 1 5 

Appearance 

Seluruh 

tubuh biru 

atau putih 

Badan merah 

ekstremitas 

biru 

Seluruh tubuh 

kemerahan 
0 1 

Pulse 
Tidak ada 

<100 kali 

permenit 

>100 kali 

permenit 
1 1 

Grimace 
Tidak ada 

Perubahan 

mimic 

(menyeringai) 

Bersin/menan

gis 
1 2 

Activity 

(Tonus Otot) 

Tidak ada 
Ekstremitas 

sedikit fleksi 

Gerak 

aktif/ekstremit

as fleksi 

1 1 

Respiratory 

(pernapasan) 

Tidak ada 
Lemah/tidak 

teratur 

Menangis 

kuat/keras 
1 1 

Score 
4 6 

 

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL 

     Diagnosa aktual : BCB, SMK, dan bayi dengan keadaan asfiksia sedang. 

1. BCB/SMK/Asfiksia sedang 

Data Dasar : 

DS : Ibu mengatakan HPHT 11 April 2021 

DO : BBL : 3600 gram 
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         PBL : 50cm. 

Analisa dan interpretasi data 

a. Dari hasil pengkajian yaitu HPHT 11 April 2021 sampai bayi lahir di 

tanggal 17 januari 2022 yang artinya bayi lahir pada usia kehamilan 

40 minggu 1 hari dan termasuk dalam kategori bayi cukup bulan 

(BCB). 

b. Bayi Ny “S” lahir dengan berat badan 3600 gram. Berdasarkan kurva 

perkembangan dan pertumbuhan bayi janin intrauterine dari battalgia 

dan Lubcheco, berat badan bayi Ny “S” sesuai dengan masa 

kehamilan (SMK). 

2. Asfiksia 

Data Dasar : 

DS : Bidan mengatakan bayinya lahir tidak segera menangis. 

DO : a.  Pada saat lahir bayi tidak segera menangis. 

b. Bayi lahir dengan partus macet. 

c. Frekuensi jantung 88 kali/menit. 

d. Seluruh tubuh bayi putih pucat. 

e. Tonus otot lemah. 

f. pernapasan megap-megap. 

Analisa dan Interpretasi data dasar : 

a. Salah satu faktor ibu yang menyebabkan Asfiksia adalah pada proses 

persalinan kala II terjadi partus macet (distosia). Distosia bahu 
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menyebabkan terjadinya persalinan yang terhambat sehingga bayi 

lama untuk keluar, kondisi ini dapat membuat bayi mengalami 

kehilangan O2 dan mengalami hipoksia serta tali pusat terjepit yang 

menyebabkan sehingga terjadinya gangguan pertukaran gas atau 

pengangkutan oksigen dalam darah yang menimbulkan asfiksia 

ditandai oleh periode apneu.  

b. Pada bayi dengan asfiksia sedang ditandai dengan bayi tidak segera 

menangis, tidak bernafas atau napas megap-megap, denyut jantung 

kurang dari 100 kali permenit dan seluruh tubuh berwarna putih. 

C. LANGKAH III : ANTISIPASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL 

Diagnosa potensial : Potensial dapat terjadi asfiksia berat, kejang bahkan 

kematian. 

DO : a. Bayi lahir tidak segera menangis. 

b. Bayi bernafas megap-megap. 

Analisa dan interpretasi data 

a. Bayi yang mengalami asfiksia sedang dapat berlanjut menjadi asfiksia berat 

apabila tidak diberikan penanganan yang cepat dan tepat. 

b. Bayi yang mengalami asfiksia bila kekurangan oksigen yang berlangsung 

secara terus menerus maka akan terjadi kegagalan fungsi miokardium dan 

kegagalan fungsi curah jantung, sehingga penurunan tekanan darah yang 

mengakibatkan aliran darah ke seluruh tubuh jadi berkurang dan akibat dari 
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kekurangan perfusi darah oksigenasi jaringan yang akan menimbulkan 

kerusakan jaringan otak, kerusakan organ tubuh lain, kejang, atau bahkan 

kematian. 

D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY DAN 

KOLABORASI 

Tanggal 17 Januari 2022, Pukul 09:10 Wita 

1. Menilai usaha napas, warna kulit, dan frekuensi denyut jantung. 

Rasional: untuk mengetahui kondisi bayi dan untuk menentukan apakah 

tindakan resusitasi diperlukan atau tidak. 

2. Mencegah kehilangan panas termasuk menyiapkan tempat yang kering dan 

hangat untuk melakukan pertolongan. 

Rasional: suhu intrauterine dan ekstrauterine sangat berbeda dimana pada 

saat bayi lahir penyesuian suhu diluar kandungan sangat memerlukan 

pengawasan agar tidak terjadi kehilangan panas pada tubuh bayi. 

3. Memposisikan bayi dengan baik (kepala bayi sedikit ekstensi dengan 

mengganjal bahu bayi dengan kain). 

Rasional: untuk membuka jalan napas bayi agar cairan tidak masuk ke 

dalam paru-paru sehingga bayi dapat segera bernapas spontan. 

4. Bersihkan jalan nafas dengan alat penghisap lendir menggunakan Delee. 

Rasional: agar bayi dapat bernapas secara spontan tanpa gangguan. 

5. Keringkan tubuh bayi dengan menggunakan kain kering, bersih, dan 

hangat, setelah itu gunakan kain yang baru sambil melakukan rangsangan 

taktil. 
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Rasional: melakukan rangsangan taktil, bayi dapat segera menangis karena 

rangsangan taktil dapat merangsang pernapasan dan meningkatkan aspirasi 

O2. 

6. Jika bayi telah bernapas secara spontan dan frekuensi jantung sudah 

normal tetapi masih biru maka dilakukan pemberian oksigen 1 liter/menit 

lewat nasal kanul. 

Rasional: oksigen diberikan untuk memperbaiki keadaan umum bayi dan 

mencegah asidosis yang berkelanjutan. Hal ini dapat dihentikan setelah 

warna kulit bayi sudah normal yaitu kemerah-merahan. 

E. LANGKAH V : PERENCANAAN 

Tanggal 17 Januari 2022, Pukul 10:10 Wita 

Tujuan : 

1. Asfiksia pada bayi baru lahir dapat teratasi dengan cepat 

2. Bayi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dari intrauterine ke 

lingkungan ekstrauterin. 

Kriteria : 

1. Keadaan umum bayi baik 

2. Bayi bernapas secara spontan dan tanpa kesulitan, segera menangis 

3. Gerakan aktif 

4. Bayi tidak sianosis 

5. Tanda-tanda vital dalam batas normal ; 

a. Frekuensi jantung : 120-160 kali/menit 
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b. Pernapasan : 40-60 kali/menit 

c. Suhu : 36,5-37,5˚c 

6. Refleks hisap dan menelan baik. 

Intervensi tanggal 17 Januari 2022, Pukul 09:10 Wita 

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak kulit dengan bayi 

dan juga menggunakan sarung tangan saat memegang bayi. 

Rasional: untuk mencegah terjadinya infeksi.  

2. Memotong tali pusat bayi segera setelah lahir 

Rasional: dengan memotong tali pusat akan memutuskan hubungan bayi 

dengan ibu dan membantu proses pernapasan dan sirkulasi. 

3. Mencegah kehilangan panas, yaitu menyiapkan tempat yang kering dan 

hangat untuk melakukan pertolongan 

Rasional: suhu intrauterine dan ekstrauterine sangat berbeda dimana pada 

saat bayi lahir penyesuaian suhu diluar kandungan sangat memerlukan 

pengawasan agar tidak terjadi kehilangan panas tubuh. 

4. Memposisikan bayi dengan baik (kepala bayi sedikit ekstensi atau 

mengganjal bahu bayi dengan kain. 

Rasional: untuk membuka jalan napas bayi 

5. Bersihkan jalan napas dengan alat penghisap yang tersedia seperti Deele. 

Rasional: untuk memperlancar proses respirasi sehingga bayi dapat 

bernafas secara teratur tanpa kesulitan. 

6. Bungkus bayi dengan selimut bersih dan kering 
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Rasional: untuk mencegah kehilangan panas pada bayi 

7. Lakukan rangsangan taktil dengan menepuk punggung dan telapak kaki 

bayi 

Rasional: untuk merangsang agar bayi dapat bernapas secara spontan 

8. Letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, kemudian menilai: usaha 

napas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit. 

Rasional: untuk memastikan bayi sudah lebih membaik atau tidak. 

9. Jika rangsangan taktil telah berhasil, maka tidak perlu melakukan 

ventilasi dan segera berikan asuhan pada bayi lahir. 

Rasional: bayi segera diberikan asuhan 

10. Melakukan perawatan tali pusat 

Rasional: untuk menghindari adanya tanda-tanda infeksi pada bayi 

11. Melakukan Injeksi vitamin K 0,5 cc. 

Rasional: untuk mencegah terjadinya perdarahan 

12. Pemberian salep mata 

Rasional: untuk mencegah terjadinya infeksi 

13. Melakukan pemeriksaan fisik 

Rasional: untuk mendeteksi dini kelainan fisik pada bayi 

14. Berikan imunisasi Hepatitis bayi B 0,5 ml intramuskuler, di paha sebelah 

kanan anterolateral, kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1. 

Rasional: hepatitis B untuk memberi kekebalan pada tubuh bayi 

15. Observasi TTV bayi tiap 15 menit 
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Rasional: merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan 

umum bayi sehingga dapat dilakukan tindakan segera saat tandatanda 

vitalnya terdeteksi diluar batas normal. 

F.  LANGKAH VI: PENATALAKSANAAN 

Tanggal 17 Januari 2022, Jam 09:10 Wita 

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi dan menggunakan 

sarung tangan saat memegang bayi. 

Hasil: tangan telah bersih dan telah menggunakan sarung tangan 

2. Potong tali pusat bayi segera setelah lahir. 

Hasil: tali pusat telah dipotong 

3. Menilai usaha napas, warna kulit, dan frekuensi denyut jantung 

Hasil: bayi belum bernapas secara spontan, warna kulit merah ekstremitas 

biru, dan frekuensi jantung 88 kali/menit. 

4. Membungkus bayi dengan selimut yang kering dan bersih. 

Hasil: bayi telah di bedong 

5. Mengatur posisi bayi dengan benar (kepala sedikit ekstensi atau dapat 

meletakkan kain di bawah bahu bayi. 

Hasil: posisi bayi telah diatur. 

6. Membersihkan jalan nafas dari lendir dengan menggunakan Deele. 

Hasil: jalan napas telah dibersihkan 

7. Mengeringkan bayi dan melakukan rangsangan taktil. 

Hasil: telah dilakukan 
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8. Mengobservasi pemberian O2 sebanyak 1 liter/menit dengan 

menggunakan nasal kanul. 

Hasil: telah dilakukan 

9. Melakukan perawatan tali pusat 

Hasil: tali pusat tampak basah 

10. Menginjeksi vitamin K 0,5 cc 

Hasil: terlaksana 

11. Memberikan salep mata 

Hasil: telah diberikan salep pada kedua mata 

12. Mengobservasi TTV  

Hasil : dilakukan  

13. Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada tali pusat bayi yaitu tali pusat 

merah, bengkak, ada pengeluaran nanah/darah. 

Hasil: tidak tanda-tanda infeksi 

G. LANGKAH VII: EVALUASI 

Tanggal 17 Januari 2022, Pukul 10:10 Wita 

Diagnosa : bayi dengan asfiksia Sedang 

Masalah potensial : terjadinya kematian 

1. Bayi sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan ekstrauterin dengan suhu 

36,7°C dan metabolisme lancar (bayi sudah BAB dan BAK) 

2. Asfiksia sudah teratasi dengan dilakukannya rangsangan taktil, yang 

ditandai dengan: 

a. Bayi bernapas secara spontan dengan frekuensi 48 kali/menit. 
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b. Frekuensi jantung 128 kali/menit. 

c. Suhu 36,7°C 

d. Bayi memperlihatkan sedikit gerakan. 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN 

PADA BAYI “S” DENGAN ASFIKSIA SEDANG 

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR 

TANGGAL 17 JANUARI 2022 

 

No. register : 09XXX 

Tanggal Bersalin : Senin 17 Januari 2022           Jam 09.10 WITA 

Tanggal Pengkajian : Senin 17 Januari 2022           Jam 09.10 WITA 

Nama                                      : Tenri Angka 

A. LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR 

1. Identitas 

a. Bayi 

Nama :  Bayi Ny “S” 

Umur :  0 Hari 

Tempat tanggal lahir : Makassar, Senin 17 Januari 2022 Jam 

09.10 WITA 

Jenis kelamin : Perempuan 

Anak ke : I (Pertama) 

b. Orangtua 

Nama : Ny “S” / Tn “N” 

Umur : 24 Tahun / 25 Tahun 

Nikah/lamanya : 1 X / +1 tahun 

Suku : Makassar / Makassar 

Agama : Islam / Islam 

Pendidikan : SMA / SMA 
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Pekerjaan : IRT / Wiraswasta 

Alamat : Kompleks “B” 

DATA SUBJEKTIF (S) 

1. Ini adalah anak yang pertama. 

2. HPHT 11 April 2021. 

3. Tidak pernah merasa nyeri perut dan kepala yang hebat selama hamil. 

4. Tidak memiliki riwayat penyakit DM, Hipertensi, Jantung, Asma dan 

penyakit lainnya. 

5. Tidak memiliki riwayat penyakit keturunan. 

6. Tidak ada riwayat ke dukun, merokok, atau minum jamu. 

DATA OBJEKTIF (O) 

1. Keadaan umum bayi kurang baik dan belum bisa bernapas secara 

spontan dan teratur. 

2. Berat badan lahir yaitu 3600 gram 

3. Panjang badan lahir yaitu 50 cm 

4. Tanda-tanda Vital 

a. Frekuensi jantung 88 kali/menit (normal 120-160 kali/menit). 

b. Pernapasan belum bernapas secara spontan dan teratur serta masih  

c. Suhu                      : 36,5°C (normal 36,5°C-37,5°C). 

5. Pemeriksaan Fisik (Head to toe) 

a. Kepala 
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Ubun-ubun normal, tidak ada molase, rambut tampak tebal dan 

berwarna hitam. 

b. Telinga 

Simetris kanan dan kiri, daun telinga tampak normal, lunak dan 

mudah kembali kebentuk semula saat ditekuk. 

c. Mata 

Konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus. 

d. Hidung Dan Mulut 

Bentuk hidung normal, bibir bayi tidak mengalami 

sumbing/kelainan. 

e. Leher 

Tidak terdapat pembengkakan kelenjar tyroid, dan vena jugularis, 

tidak terdapat lipatan kulit pada lipatan kulit yang berlebihan 

dibelakang leher yang menunjukkan adanya kemungkinan trisomi 

21. 

f. Dada 

Puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. 

g. Bahu, lengan dan tangan 

Kedua lengan sama panjang, ekstremitas belum bergerak aktif, 

jumlah jari lengkap. 

h. Abdomen 

Abdomen tampak bulat dan belum ada pergerakan. 

i. Genitalia dan anus 
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Labia mayora menutupi labia minora, lubang uretra terpisah 

dengan lubang vagina. 

j. Tungkai dan kaki 

Tungkai kaki belum bergerak bebas, jumlah jari lengkap. 

k. Punggung 

Tidak ada benjolan pada punggung bayi 

l. Kulit  

Warna kulit putih pucat, terdapat sedikit verniks. 

6. Penilaian neurologis 

a. Refleks moro: (-) 

b. Refleks hisap: (-) 

c. Refleks rooting: (-) 

ASSESSMENT (A) 

Melakukan tindakan segera dan kolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya. 

PLANNING (P) 

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak kulit dengan bayi 

dan menggunakan sarung tangan saat memegang bayi. 

Hasil: telah cuci tangan 

2. Potong tali pusat bayi segera setelah lahir. 

Hasil: tali pusat telah dipotong 

3. Menilai usaha napas, warna kulit, dan frekuensi denyut jantung. 
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Hasil: bayi belum bernapas dengan spontan warna kulit merah ekstremitas 

biru dan frekuensi jantung 88 kali/menit. 

4. Membungkus bayi dengan selimut bersih dan kering. 

Hasil: bayi telah diselimuti. 

5. Mengatur posisi bayi yaitu dengan posisi kepala sedikit ekstensi atau dapat 

meletakkan handuk kain/kain di bawah bahu bayi. 

Hasil: posisi bayi telah diatur. 

6. Membersihkan jalan nafas dari lendir dengan menggunakan Deele. 

Hasil: jalan napas telah dibersihkan. 

7. Mengeringkan bayi dan melakukan rangsangan taktil. 

Hasil: telah dilakukan. 

8. Mengobservasi pemberian O2 sebanyak 1 liter/menit menggunakan nasal 

kanul. 

Hasil: telah dilakukan. 

9. Melakukan perawatan tali pusat 

Hasil: tali pusat tampak masih basah. 

10. Menginjeksi vitamin K 0,5 cc. 

Hasil: telah dilakukan 

11. Memberikan salep mata pada kedua mata 

Hasil: telah diberikan salep mata 

12. Mengobservasi TTV tiap 15 menit 

Hasil : telah dilakukan 
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13. Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada tali pusat bayi yaitu tali pusat 

bengkak, merah, dan   pengeluaran nanah/darah 

Hasil: tidak ada tanda-tanda infeksi. 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA 

BAYI “S” DENGAN ASFIKSIA PERAWATAN HARI KE II 

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR 

TANGGAL 18 JANUARI 2022 

 

No. Register                            : 09XXX 

Tanggal bersalin                     : Senin 17 Januari 2022           Pukul 09.10 Wita 

Tanggal pengkajian                : Senin 18 Januari 2022           Pukul 10.15 Wita    

Nama Pengkaji                       : Tenri Angka  

DATA SUBJEKTIF (S) 

1. Ini adalah anak pertama tidak pernah mengalami keguguran. 

2. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit turunan. 

3. Ibu mengatakan saat bayi lahir tidak segera menangis, dan pada saat sekarang 

bayi bayi sudah bisa menangis. 

4. Ibu memberikan ASI eksklusif pada bayinya 

DATA OBJEKTIF (O) 

1. Keadaan umum bayi sudah lebih membaik dan aktif. 

2. Tonus otot baik 

3. Tali pusat masih tampak basah dan tidak ada tanda-tanda infeksi 

4. Refleks isap dan moro baik 

5. Tanda-tanda Vital 

a. Frekuensi jantung: 140 x/menit 

b. Pernapasan 52 x/menit 
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c. Suhu: 36,7°C 

6. Pemantauan berat badan bayi 

a. BBL : 3600 gram 

b. BBS : 3600 gram 

ASSESSMENT (A) 

Bayi Ny “S” dengan bayi cukup bulan (BCB)/sesuai masa kehamilan (SMK) 

PLANNING (P) 

Tanggal 18 januari 2022 pukul 10.15 wita 

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak kulit dengan bayi 

dan menggunakan sarung tangan. 

Hasil: tangan telah bersih dan telah memakai sarung tangan 

2. Penilaian usaha nafas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit bayi. 

Hasil: pernapasan bayi 52x/menit , frekuensi jantung 140x/menit, dan seluruh 

badan kemerahan 

3. Melakukan perawatan tali pusat dengan memberikan cairan betadine pada 

ujung tali pusat 

Hasil: telah dilakukan perawatan tali pusat 

4. Membersihkan bayi dengan washlap 

Hasil: bayi telah dibersihkan  

5. Menganjurkan ibu untuk mengganti pakaian/popok bayi setiap basah 
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Hasil: ibu bersedia menggantian pakaian/popok bayinya setiap lembab atau 

basah 

6. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya secara on demand 

Hasil: Ibu bersedia untuk memberikan ASI pada bayinya secara on demand 

7. Mengingatkan ibu untuk tetap menjaga pola makan dan mengonsumsi 

makanan dengan gizi seimbang 

Hasil: ibu bersedia mengomsumsi makanan dengan gizi seimbang 

8. Mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar 

Hasil: ibu sudah mengerti cara menyusui yang baik dan benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI “S” 

DENGAN ASFIKSIA PERAWATAN HARI KE III 

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR 

TANGGAL 19 JANUARI 2022 

 

DATA SUBJEKTIF (S) 

1. Ibu merasa senang dengan kelahiran buah hati pertamanya dengan jenis 

kelamin perempuan 

2. Ibu mengatakan bayinya sering menangis dengan kuat 

3. Ibu mengatakan ASI keluar dengan lancar 

4. Ibu mengatakan memberikan ASI ekslusif pada bayinya 

DATA OBJEKTIF (O) 

1. Bayi sudah mulai menyusu, refleks hisap baik 

2. Tanda-tanda Vital: 

a. Frekuensi jantung 144x/menit. 

b. Pernafasan 52x/menit. 

c. Suhu 36,6°C 

3. Tonus otot baik. 

4. Gerakan tangan dan reflek genggam baik. 

ASSESSMENT (A) 

Bayi  Ny “S” umur  3  hari, keadaan umum bayi baik. 
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PLANNING (P) 

Tanggal  19 Januari 2022 Pukul  09.30 wita 

1. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI pada bayinya setiap saat. 

Hasil : Ibu bersedia untuk memberikan bayinya asi setiap saat 

2. Menganjurkan ibu untuk menjaga suhu tubuh bayinya dengan cara bayi 

tetap terbungkus, agar bayi tetap dalam suhu normal. 

Hasil : Ibu selalu menjaga suhu tubuh bayinya dengan cara dibedong 

3. Observasi keadaan umum bayi 

Hasil : a. keadaan bayi baik 

                   b. Tanda-tanda Vital: 

                         1) Frekuensi jantung 144 x/menit. 

                         2) Pernafasan 52 x/menit. 

                         3) Suhu 36,6 °C. 

4. Mengajarkan ibu cara membersihkan bayi menggunakan waslap. 

Hasil : ibu sudah mengerti 

5. Kembali mengingatkan ibu agar tetap mengonsumsi makanan-makanan 

yang seimbang dan bergizi 

Hasil : ibu tetap menjaga asupan nutrisinya 

6. Memberi tahu ibu tanda bahaya pada bayi baru lahir 

a. Bayi malas menyusu atau tidak mau menyusu 

b. Suhu bayi <36,5 atau >37,5 c 

c. Tali pusat kemerahan, bernanah dan berbau 

d. Bayi diare dan muntah terus menerus 
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e. Bayi tidak kencing selama 24 jam 

f. Bayi tidak BAB selama 3 hari 

g. Kejang 

h. Warna kulit sianosis atau kuning 

Hasil : ibu mengerti dan melapor segera jika ditemukan salah satu tanda 

tersebut. 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI “S” 

DENGAN ASFIKSIA DI RUMAH (SAMATA GOWA) 

TANGGAL 24 JANUARI 2022 

 

DATA SUBJEKTIF (S) 

1. Bayi sudah bisa dirawat di rumah dan merasa bisa merawat bayinya di 

rumah 

2. Ibu merasa senang dengan keadaan bayinya sekarang 

3. ASI ibu lancar dan selalu memberikan bayi ASI secara on demand. 

DATA OBJEKTIF (O) 

1. Keadaan bayi saat ini sudah baik. 

2. Tonus otot sudah membaik. 

3. Tali pusat sudah tampak kering. 

4. Tanda-tanda Vital : 

a. Frekuensi jantung  : 140 x/menit. 

b. Pernafasan  : 54 x/menit. 

c. Suhu  : 36,8°C 

ASSESSMENT (A) 

 Bayi “S” umur 7 hari. 

PLANNING (P) 
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Tanggal  24  Januari  2022  Jam 10.30 WITA 

1. Memberitahukan pada ibu dan keluarga tentang perkembangan dan 

kondisi bayi saat ini. 

Hasil: ibu dan keluarga telah diberitahu tentang kondisi bayi. 

2. Observasi keadaan umum bayi. 

Hasil:  a. keadaan umum bayi baik. 

            b. Tanda-tanda vital 

                a) Frekuensi jantung  : 140 kali/menit. 

                b) Pernafasan  : 54 kali/menit. 

                c) Suhu  : 36,7°C 

3. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi 

Hasil: BB 3800 gram 

4. Anjurkan ibu memberikan ASI secara on demand dan sesuai dengan 

kebutuhan bayinya. 

Hasil: ibu bersedia melakukannya. 

5. Menganjurkan ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum melakukan 

kontak kulit dengan bayinya 

Hasil: ibu bersedia 

6. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga personal hygiene seperti 

mengganti popok bayi ketika BAK/BAB, lembab dan basah. 

Hasil: ibu bersedia selalu menjaga personal hygiene 
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7. Menganjurkan ibu untuk menjaga pola makan dan memenuhi kebutuhan 

gizinya 

Hasil: ibu bersedia menjaga pola makannya. 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI “S” 

DENGAN ASFIKSIA SEDANG DI RUMAH (SAMATA GOWA) 

TANGGAL 1 FEBRUARI 2022 

 

DATA SUBJEKTIF (S) 

1. Bayi lahir tidak segera menangis dan saat ini bayi sudah bisa menangis. 

2. Bayi sudah dalam kondisi sangat membaik. 

3. Bayi selalu diberi ASI secara on demand. 

DATA OBJEKTIF (O) 

1. Keadaan umum bayi baik 

2. Tonus otot sudah baik. 

3. Tali pusat sudah pupus. 

4. Tanda-tanda Vital : 

a. Frekuensi jantung  : 144 x/menit. 

b. Pernafasan  : 52 x/menit. 

c. Suhu  : 36,8°C. 

ASSESSMENT (A) 

Bayi “S” umur 15 hari. 

PLANNING (P) 

Tanggal 1 Januari 2022 Jam 09.30 WITA 
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1. Beritahukan pada ibu serta keluarga bahwa saat ini kondisi bayi dalam 

keadaan sehat. 

Hasil: keadaan umum bayi saat ini baik. 

2. Observasi tanda-tanda vital 

Hasil :  

a. Frekuensi jantung : 144 x/menit. 

b. Suhu : 36,8°C 

c. Pernapasan : 52 x/menit 

3. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi 

Hasil: BBS 4000 gram               

4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum 

melakukan kontak kulit dengan bayinya. 

Hasil: ibu bersedia selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh 

bayinya. 

5. Menjaga personal hygiene bayi dengan cara selalu mengganti popok bayi 

setiap bayi sudah BAK/BAB atau popok dalam keadaan lembab/basah. 

Hasil: ibu bersedia menjaga personal hygiene. 

6. Memberikan ASI pada bayi sesuai dengan kebutuhannya. 

Hasil: bayi telah diberikan ASI. 

7. Menganjurkan ibu untuk menjaga pola makan dan memakan makanan 

yang bergizi dan seimbang. 

Hasil: ibu bersedia menjaga pola makan dan makan makanan yang bergizi. 
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PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI “S” 

DENGAN ASFIKSIA SEDANG DI RUMAH (SAMATA GOWA) 

TANGGAL 14 FEBRUARI 2022 

 

DATA SUBJEKTIF (S) 

1. Ibu mengatakan pada saat bayi lahir bayi tidak segera menangis dan saat 

ini bayi sudah bisa menangis. 

2. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusu secara bergantian payudara 

kanan/kiri. 

3. Ibu mengatakan ASInya sangat lancar 

DATA OBJEKTIF (O) 

1. Keadaan umum bayi sangat baik. 

2. Tali pusat telah puput 

3. Tonus otot baik. 

4. Bayi terlihat aktif bergerak. 

5. Tanda-tanda Vital: 

a. Frekuensi jantung : 144 kali/menit 

b. Suhu : 36,7°C 

c. Pernapasan : 50 kali/menit. 

ASSESSMENT (A) 

Bayi “S” umur 28 Hari 
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PLANNING (P) 

Tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.00 wita 

1. Mencuci tangan sebelum dengan sabun serta menggunakan air mengalir 

sebelum menyentuh bayi 

Hasil: cuci tangan telah dilakukan 

2. Observasi keadaan umum bayi 

Hasil:  

a. keadaan umum  bayi baik. 

            b. Tanda-tanda Vital 

1) Frekuensi jantung : 144 kali/menit 

2) Suhu                     : 36,7°C 

3) Pernafasan            : 50 kali/menit. 

3. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi 

Hasil: BBS : 4400 gram          

4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga personal hygiene bayi 

yaitu dengan cara mengganti popok bayi setelah BAK/BAB atau popok 

dalam keadaan lembab/basah. 

Hasil: ibu bersedia menjaga personal hygiene bayinya. 

5. Menganjurkan pada ibu memberikan ASI pada bayinya secara on demand. 

Hasil: ibu mengerti 
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6. Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya ke pusat pelayanan kesehatan 

untuk dilakukan pemberian imunisasi BCG dan Polio I yang diberikan 

pada bayi berusia dibawah 2 bulan 

Hasil: ibu bersedia 

7. Menganjurkan pada ibu untuk memberikan ASI pada bayinya sampai usia 

2 tahun. 

Hasil: ibu bersedia memberikan ASI pada bayinya sampai usia 2 tahun. 
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Tabel. Matriks Kunjungan Bayi Ny “S” Dengan Asfiksia sedang 

(Tanggal 17 Januari 2022 S/D  14 Februari 2022) 

kunj

unga

n 

Hari, 

Tanggal 

dan Jam 

Tempat Hasil Pemeriksaan Asuhan Evaluasi 

1 17 

Januari 

2022 

Pukul 

09.10 

wita 

RSUD 

Labuang 

Baji 

Makassar 

1. Keadaan umum bayi kurang baik dan 

belum bisa bernapas secara spontan 

dan teratur. 

2. Berat badan lahir yaitu 3600 gram 

3. Panjang badan lahir yaitu 50 cm 

4. Tanda-tanda Vital 

a. Frekuensi jantung 88 kali/menit 

b. Pernapasan belum bernapas secara 

spontan dan teratur serta masih  

c. Suhu 36,5°C 

5. Pemeriksaan Fisik (Head to toe) 

a. Kepala 

    Ubun-ubun normal, tidak ada 

molase, rambut tampak tebal dan 

berwarna hitam. 

b. Telinga 

    Simetris kanan dan kiri, daun 

telinga tampak normal, lunak dan 

mudah kembali kebentuk semula 

saat ditekuk. 

c. Mata 

    Konjungtiva merah muda, sklera 

tidak ikterus. 

d. Hidung Dan Mulut 

    Bentuk hidung normal, bibir bayi 

tidak mengalami sumbing/kelainan. 

e. Leher 

    Tidak terdapat pembengkakan 

1.   Mencuci tangan sebelum dan 

sesudah melakukan kontak kulit 

dengan bayi dan menggunakan 

sarung tangan saat memegang 

bayi. 

2.   Potong tali pusat bayi segera 

setelah lahir. 

3.   Menilai usaha napas, warna kulit, 

dan frekuensi denyut jantung. 

4.   Membungkus bayi dengan 

selimut bersih dan kering. 

5.   Mengatur posisi bayi yaitu 

dengan posisi kepala sedikit 

ekstensi atau dapat meletakkan 

handuk kain/kain di bawah bahu 

bayi. 

6.   Membersihkan jalan nafas dari 

lendir dengan menggunakan 

Deele. 

7.   Mengeringkan bayi dan 

melakukan rangsangan taktil. 

8.   Mengobservasi pemberian O2 

sebanyak 1 liter/menit 

menggunakan nasal kanul. 

9.   Melakukan perawatan tali pusat 

10. Menginjeksi vitamin K 0,5 cc. 

11. Memberikan salep mata pada 

kedua mata 

1. Telah cuci tangan 

2. Tali pusat telah dipotong. 

3. Bayi belum bernapas dengan spontan, 

seluruh tubuh berwarna putih dan 

frekuensi jantung 88 kali/menit. 

4. Bayi telah diselimuti. 

5. posisi bayi telah diatur. 

6. Jalan napas telah dibersihkan 

menggunakan deele. 

7. Mengeringkan bayi dan melakukan 

rangsangan taktil telah dilakukan. 

8. Telah dilakukan pemberian O2 

sebanyak 1 liter/menit menggunakan 

nasal kanul. 

9. Tali pusat masih tampak basah. 

10. Telah dilakukan penyuntikan Vitamin 

K 

11. Telah diberikan salep mata pada kedua 

mata. 

12. Observasi Tiap 15 menit 
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kelenjar tyroid, dan vena jugularis, 

tidak terdapat lipatan kulit pada 

lipatan kulit yang berlebihan 

dibelakang leher yang 

menunjukkan adanya kemungkinan 

trisomi 21. 

f. Dada 

    Puting susu sudah terbentuk dengan 

baik dan tampak simetris. 

g. Bahu, lengan dan tangan 

    Kedua lengan sama panjang, 

ekstremitas belum bergerak aktif, 

jumlah jari lengkap. 

h. Abdomen 

    Abdomen tampak bulat dan belum 

ada pergerakan. 

i.  Genitalia dan anus 

     Labia mayora menutupi labia 

minora, lubang uretra terpisah 

dengan lubang vagina. 

j. Tungkai dan kaki 

   Tungkai kaki belum bergerak bebas, 

jumlah jari lengkap. 

k. Punggung 
    Tidak ada benjolan pada punggung 

bayi 

l. Kulit  

     Warna kulit putih pucat, terdapat 

sedikit verniks. 

6. Penilaian neurologis 

Refleks moro: (-), Refleks hisap: (-), 

Refleks rooting: (-) 

12. Mengobservasi TTV tiap 15 

menit 

13. Mengobservasi tanda-tanda 

infeksi pada tali pusat bayi yaitu 

tali pusat bengkak, merah, dan   

pengeluaran nanah/darah 
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2 18 

Januari 

2022 

Jam 

10.15 

Wita 

RSUD 

Labuang 

Baji 

Makassar 

1. Keadaan umum bayi sudah lebih 

membaik dan aktif. 

2. Tonus otot baik 

3. Tali pusat masih tampak basah dan 

tidak ada tanda-tanda infeksi 

4. Refleks isap dan moro baik 

5. Tanda-tanda Vital 

a. Frekuensi jantung: 140 x/menit 

b. Pernapasan 52 x/menit 

c. Suhu: 36,7°C 

6. Pemantauan berat badan bayi 

a. BBL : 3600 gram 

b. BBS : 3600 gram 

1. Mencuci tangan sebelum dan 

sesudah melakukan kontak kulit 

dengan bayi dan menggunakan 

sarung tangan. 

2. Penilaian usaha nafas, frekuensi 

denyut jantung dan warna kulit 

bayi. 

3. Melakukan perawatan tali pusat 

dengan memberikan cairan 

betadine pada ujung tali pusat 

4. Membersihkan bayi dengan 

washlap 

5. Menganjurkan ibu untuk 

mengganti pakaian/popok bayi 

setiap basah 

6. Menganjurkan ibu untuk 

memberikan ASI pada bayinya 

secara on demand 

7. Mengingatkan ibu untuk tetap 

menjaga pola makan dan 

mengonsumsi makanan dengan 

gizi seimbang 

8. Mengajarkan ibu teknik menyusui 

yang baik dan benar 

cara menyusui yang baik dan 

benar 

1. Memastikan tangan steril dan 

menggunakan sarung tangan saat 

ingin melakukan kontak kulit 

dengan bayi. 

2. Pernapasan bayi 52 x/menit , 

frekuensi jantung 140 x/menit, dan 

seluruh badan kemerahan. 

3. Telah dilakukan perawatan tali 

pusat 

4. Bayi bersih. 

5. Ibu bersedia menggantian 

pakaian/popok bayinya setiap 

lembab atau basah  

6. Ibu bersedia menggantian 

pakaian/popok bayinya setiap 

lembab atau basah 

7. Ibu bersedia mengomsumsi 

makanan dengan gizi seimbang 

8. Ibu sudah mengerti cara menyusui 

yang baik dan benar. 
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3 19 

Januari 

2022 

Jam 

09.30 

Wita 

RSUD 

Labuang 

Baji 

Makassar 

1. Bayi sudah mulai menyusu, refleks 

hisap baik 

2. Tanda-tanda Vital: 

a. Frekuensi jantung 144x/menit. 

b. Pernafasan 52x/menit. 

c. Suhu 36,6°C 

3. Tonus otot baik. 

4. Gerakan tangan dan reflek 

genggam baik. 

1. Menganjurkan ibu untuk tetap 

memberikan ASI pada bayinya 

setiap saat. 

2. Menganjurkan ibu untuk menjaga 

suhu tubuh bayinya dengan cara 

bayi tetap terbungkus, agar bayi 

tetap dalam suhu normal. 

3. Observasi keadaan umum bayi 

4. Mengajarkan ibu cara 

membersihkan bayi 

menggunakan waslap. 

5. Kembali mengingatkan ibu agar 

tetap mengonsumsi makanan-

makanan yang seimbang dan 

bergizi 

6. Memberi tahu ibu tanda bahaya 

pada bayi baru lahir 

1. Ibu bersedia untuk tetap 

memberikan ASI pada bayinya  

2. Ibu selalu menjaga suhu tubuh 

bayinya dengan cara membedong 

3. Keadaan bayi baik 

4. Ibu bersedia tetap menjaga asupan 

nutrizinya 

5. ibu mengerti cara perawatan 

payudara 

6. ibu mengerti cara perawatan 

payudara 
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4 24 

Januari 

2022 Jam 

10.30 

Wita 

Rumah 1. Keadaan bayi saat ini sudah baik. 

2. Tonus otot sudah membaik. 

3. Tali pusat sudah tampak kering. 

4. Tanda-tanda Vital : 

a. Frekuensi jantung : 140 x/menit. 

b. Pernafasan : 54 x/menit. 

c. Suhu  : 36,8°C 

1. Memberitahukan pada ibu dan 

keluarga tentang perkembangan 

dan kondisi bayi saat ini. 

2. Observasi keadaan umum bayi. 

3. Memantau pertumbuhan dan 

perkembangan bayi 

4. Anjurkan ibu memberikan ASI 

secara on demand dan sesuai 

dengan kebutuhan bayinya. 

5. Menganjurkan ibu untuk selalu 

mencuci tangan sebelum 

melakukan kontak kulit dengan 

bayinya 

6. Menganjurkan ibu untuk selalu 

menjaga personal hygiene seperti 

mengganti popok bayi ketika 

BAK/BAB, lembab dan basah. 

7. Menganjurkan ibu untuk menjaga 

pola makan dan memenuhi 

kebutuhan gizinya 

1. Ibu dan keluarga telah diberitahu 

tentang kondisi bayi 

2. keadaan umum bayi baik. 

3. BBL : 3600 gram 

BBS : 3800 gram 

4. Ibu bersedia memberikan Asi 

secara on demand . 

5. Ibu bersedia untuk selalu menjaga 

personal hygiene seperti 

mengganti popok bayi setiap 

lembab dan basah 

6. Ibu bersedia menjaga pola 

makannya. 
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5 1 Januari 

2022 

Jam 

09.30 

Wita 

Rumah 1. Keadaan umum bayi baik 

2. Tonus otot sudah baik. 

3. Tali pusat sudah pupus. 

4. Tanda-tanda Vital: 

a. Frekuensi jantung 144 x/menit. 

b. Pernafasan 52 x/menit. 

c. Suhu 36,8°C. 

1. Beritahukan pada ibu serta 

keluarga bahwa saat ini kondisi 

bayi dalam keadaan sehat. 

2. Observasi tanda-tanda vital 

3. Memantau pertumbuhan dan 

perkembangan bayi 

4. Mengingatkan kembali pada ibu 

untuk selalu mencuci tangan 

sebelum melakukan kontak kulit 

dengan bayinya. 

5. Menjaga personal hygiene bayi 

dengan cara selalu mengganti 

popok bayi setiap bayi sudah 

BAK/BAB atau popok dalam 

keadaan lembab/basah. 

6. Memberikan ASI pada bayi 

sesuai dengan kebutuhannya. 

7. Menganjurkan ibu untuk menjaga 

pola makan dan memakan 

makanan yang bergizi dan 

seimbang. 

 

1. Keadaan umum bayi saat ini baik 

2. BBL : 3600 gram 

BBS : 4000 gram 

3. Ibu bersedia selalu mencuci 

tangan sebelum dan sesudah 

menyentuh bayinya. 

4. Ibu bersedia menjaga personal 

hygiene 

5. Bayi telah diberikan ASI. 

6. Ibu bersedia menjaga pola makan 

dan makan makanan yang bergizi 

7. Ibu bersedia membawa anaknya 

untuk imunisasi pada usia 1 

bulan. 
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6 14 

Februari 

2022 Jam 

10.00 

wita 

Rumah DS: 

1. Ibu mengatakan pada saat bayi 

lahir bayi tidak segera menangis 

dan saat ini bayi sudah bisa 

menangis. 

2. Ibu mengatakan bayinya kuat 

menyusu secara bergantian 

payudara kanan/kiri. 

3. Ibu mengatakan ASInya sangat 

lancer 

DO: 

6. Keadaan umum bayi sangat 

baik. 

7. Tali pusat telah puput 

8. Tonus otot baik. 

9. Bayi terlihat aktif bergerak. 

10. Tanda-tanda Vital: 

d. Frekuensi jantung : 144 

kali/menit 

e. Suhu : 36,7°C 

f. Pernapasan : 50 

kali/menit. 

 

8. Mencuci tangan sebelum dengan 

sabun serta menggunakan air 

mengalir sebelum menyentuh 

bayi 

9. Observasi keadaan umum bayi  

10. Mengingatkan kembali pada 

ibu untuk menjaga personal 

hygiene bayi yaitu dengan cara 

mengganti popok bayi setelah 

BAK/BAB atau popok dalam 

keadaan lembab/basah. 

11. Menganjurkan pada ibu 

memberikan ASI pada bayinya 

secara on demand. 

12. Menganjurkan ibu untuk 

membawa bayinya ke pusat 

pelayanan kesehatan untuk 

dilakukan pemberian imunisasi 

BCG dan Polio I yang diberikan 

pada bayi berusia dibawah 2 

bulan 

13. Menganjurkan pada ibu untuk 

memberikan ASI pada bayinya 

sampai usia 2 tahun. 

1. Ibu dan keluarga sudah 

diberitahukan tentang kondisi bayi 

dan merasa senang. 

2. keadaan umum  bayi baik. 

3. BBL : 3600 gram                                         

BBS : 4400 gram                                          

4. Ibu bersedia menjaga personal 

hygiene bayinya. 

5. Ibu bersedia untuk memberikan 

bayinya asi secara on demand 

6. Menganjurkan ibu untuk membawa 

bayinya ke pusat pelayanan 

kesehatan untuk dilakukan 

pemberian imunisasi BCG dan 

Polio I yang diberikan pada bayi 

berusia dibawah 2 bulan 

7. Ibu bersedia memberikan Asi pada 

bayinya sampai usia 2 tahun. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

  Pada bab ini penulis akan membandingkan tentang kejadian antara teori 

dan dengan hasil studi kasus yang telah dilakukan di RSUD Labuang Baji 

Makassar tahun 2022 yaitu kurang lebih satu bulan yaitu dimulai tanggal 11 

Januari sampai tanggal 11 Februari pada bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang. 

 Pada studi kasus ini kunjungan dilakukan sebanyak 6 kali kunjungan yaitu, 

kunjungan di rumah sakit sebanyak 3 kali dan kunjungan di rumah pasien 

sebanyak 3 kali. Kunjungan di rumah sakit mulai bayi lahir yaitu tanggal 17 

Januari sampai tanggal 19 Januari. Kunjungan rumah pertama pada tanggal 24 

Januari, kunjungan kedua 1 Februari dan kunjungan ketiga yaitu di tanggal 24 

Februari. 

 Pada kunjungan pertama, kedua dan ketiga selama di rumah sakit Labuang 

Baji Makassar  dilakukan di ruangan perinatology yang dilakukan dengan bantuan 

bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dengan menggunakan peralatan 

rumah sakit, kemudian pada kunjungan di rumah pasien dilakukan sendiri dan 

menggunakan alat sendiri. 

 Pada bab ini penulis akan membahas berdasarkan pendekatan asuhan 

kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu: mengumpulkan data dasar, 

merumuskan diagnosa atau masalah aktual, merumuskan masalah atau diagnosa 

potensial, melakukan tindakan segera/emergensi dan kolaborasi, merencanakan 
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tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan 

mengevaluasi asuhan kebidanan. 

Langkah I : Pengumpulan data dasar 

     Pada tahap pengkajian awal dengan kumpulan data dengan melalui anamnesa 

yang mencakup identitas bayi dan ibu, data biologis/fisiologis, riwayat kehamilan, 

persalinan yang sekarang dan pemeriksaan fisik yang berpedoman pada format 

kajian yang tersedia, tapi tidak menutup kemungkinan untuk penambahan data-

data yang lain jika dibutuhkan. 

     Data tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber, yaitu sumber yang dapat 

memberikan informasi yang paling tepat dan akurat dan juga yang diperoleh 

secepat mungkin dan usaha dari keluarga pasien, dokter, bidan, catatan dokter 

serta bidan, dan tenaga kesehatan lainnya tanpa ada gangguan dan hambatan, 

karena baik keluarga maupun tenaga medis di lahan praktek akan bersedia untuk 

menyampaikan informasi atau data data yang berhubungan dengan perawatan 

pasien sehingga dapat mempermudah dalam mengumpulkan data. 

     Pada kala I data subjektif yang didapatkan ibu mengeluh nyeri perut tembus ke 

belakang yang bersifat hilang timbul sejak pukul 03.00 WITA, tanggal 17 Januari 

2022  serta pengeluaran lendir dan darah sejak pukul 03.25 WITA, tanggal 17 

Januari 2022. Ibu mengatakan ini kehamilan yang pertama dan tidak pernah 

keguguran, ibu mengatakan usia kehamilannya ± 9 bulan, HPHT 11 April 2021, 

HTP 18 januari 2022, pergerakan janin kuat di sebelah kanan sejak memasuki usia 

kehamilan ± 6 bulan sampai sekarang, ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 
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8 kali di PMB Samata Gowa, ibu mengalami mual muntah pada trimester 

pertama. 

 Bayi lahir dengan presentasi belakang kepala pada tanggal 17 januari 

2022, dan berdasarkan hasil dari HPHT sampai dengan tanggal lahir bayi maka 

didapatkan usia kehamilan ibu pada saat bersalin yaitu 40 minggu 1 hari. Bayi 

lahir pada pukul 09.10 wita dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 3600 

gram, panjang badan 50 cm, APGAR score 4/6. Pada pengkajian didapatkan pada 

bayi Ny “S” di menit pertama didapatkan seluruh badan berwarna putih pucat, 

pernapasan tidak teratur, kemudian pada menit ke-5 ditemukan denyut jantung 

mulai membaik, bayi sedikit menangis, badan sedikit merah ekstremitas biru dan 

bayi sedikit pergerakan. 

 Adapun tanda dan gejala yang didapat pada kasus bayi Ny “S” yang 

mengalami asfiksia sedang adalah seluruh badan putih pucat, sedikit gerakan, 

frekuensi jantung 88x/menit dan pernapasan tidak teratur. Tanda kejala tersebut 

yang ditemukan pada bayi Ny “S” menunjukkan bayi mengalami asfiksia sedang 

yaitu tidak bernapas atau napas megap-megap, tangisan lemah atau merintih, 

warna kulit pucat atau biru, tonus otot lemah, serta denyut jantung lambat (kurang 

dari 100x/menit) (Jenny.J.S.Sondakh,2016: 177). 

 Selama kehamilan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gangguan 

sirkulasi darah sehingga pasokan oksigen ke bayi berkurang. Adapun faktor yang 

menyebabkan terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir adalah faktor ibu yang 

diantaranya preeklamsia dan eklamsia, perdarahan abnormal, partus macet, 
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demam saat persalinan, infeksi berat, perdarahan abnormal, partus macet, 

kehamilan postmatur 42 minggu dan juga ketuban pecah dini (KPD) (Dwiender 

Octa,dkk,2014: 16). Faktor tali pusat yaitu lilitan tali pusat, simpul tali pusat, tali 

pusat pendek. Faktor bayi prematur (sebelum 37 minggu kehamilan), kelainan 

kongenital, persalinan dengan tindakan dan air ketuban yang bercampur dengan 

mekonium. 

 Kasus pada bayi Ny “S” yang mengalami asfiksia sedang disebabkan oleh 

faktor ibu yaitu partus macet di kala II (distosia). Kondisi inilah yang 

menyebabkan bayi terhambat untu keluar sehingga bayi mengalami kehilangan 

O2 yang berujung pada hipoksia. 

 Asfiksia neonatorum adalah keadaan bayi yang pada saat lahir tidak dapat 

bernapas spontan serta teratur segera setelah lahir. Keadaan ini biasanya diserta 

dengan keadaan hipoksia, asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi 

tidak dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga perawatan dilaksanakan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup dan mengatasi lanjut yang mungkin timbul, 

asfiksia dapat terjadi selama kehamilan atau persalinan (Nurarif & Hardhi, 2016).  

 Pada kasus bayi Ny “S” data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

persamaan gejala yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga 

tidak menemukan adanya kesenjangan. 

 

 



 

105 
 

Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual 

 Data dasar telah dikumpulkan, kemudian diinterpretasikan sehingga dapat 

merumuskan diagnose atau masalah spesifik. 

 Dalam teori masa gestasi sangat penting untuk menentukan apakah 

kehamilan cukup bulan atau lebih bulan. Masa gestasi dibagi menjadi bayi kurang 

bulan yaitu kurang dari 37 minggu, bayi cukup bulan yaitu 37-42 minggu, bayi 

kelebihan bulan yaitu usia kehamilan lebih dari 42 minggu. Untuk mengatahui 

cukup bulan atau tidak yaitu dikaji dari HPHT ibu  dihitung sampai lahirnya bayi. 

Kemudian bayi dikatakan sesuai masa kehamilan (SMK) apabila berat badan bayi 

dengan usia kehamilan ibunya sesuai. 

 Pada kasus ini bayi lahir secara normal dengan gestasi 40 minggu 1 hari 

yaitu BCB,SMK dengan asfiksia sedang. 

          Dari hasil analisa dan interpretasi data yang diperoleh dari data yang 

pertama maka diagnosa atau masalah aktual pada bayi “S” adalah bayi dengan 

Asfiksia sedang, karena dilihat dari penilaian apgar score bayi yaitu 4/6. Yaitu 

pada menit pertama seluruh tubuh berwarna putih pucat, denyut jantung >100 

kali/menit, tidak bernafas spontan, tonus otot lemah. Kemudian pada menit ke-5 

ditemukan denyut jantung mulai membaik, seluruh tubuh merah dan ekstremitas 

biru, masih sedikit gerakan dan bayi sudah menangis. Pada kasus bayi Ny “S” 

tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus. 
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Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial 

     Pada peninjauan pustaka manajemen kebidanan yaitu identifikasi adanya 

masalah potensial, melakukan antisipasi jika memungkinkan dilakukam 

pencegahan sambil mengamati pasien dan diharapkan dapat pula bersiap-siap bila 

diagnosa/masalah potensial ini benar terjadi berdasarkan diagnosa atau masalah 

yang sudah diidentifikasi (Purwoastuti, 2015:156/). 

     Identifikasi adanya masalah potensial yang kemungkinan terjadi pada bayi “S” 

berdasarkan pengumpulan data, pengamatan yang akurat dan observasi serta 

evaluasi yang didapat bahwa bila Asfiksia sedang jika tidak ditangani segera maka 

dapat mengakibatkan terjadinya asfiksia berat. 

     Sedangkan pada studi kasus ini didapat data yang mendukung yaitu partus 

macet, yang berakibat pernapasan bayi lambat, dan seluruh badab berwarna putih 

pucat, sehingga penulis mendiagnosa/masalah potensial terjadi Asfiksia berat 

yang mengarahkan tidak adanya kesengajaan antara tinjauan pustaka dan studi 

kasus. 

Langkah IV Tindakan segera/kolaborasi 

     Dalam teori, tindakan segera dan kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi 

yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat demi keselamatan pasien. 

Dalam kasus ini, tindakan segera yang dilakukan bidan bersama tim kesehatan 

lainnya adalah membersihkan saluran napas dan rangsangan taktil untuk 

merangsang bayi bernapas secara spontan.  
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     Tujuan rangsangan taktil adalah intervensi tepat waktu untuk mengembalikan 

efek-efek asfiksia hingga mencegah kerusakan otak dan organ yang akibatnya 

akan ditanggung sepanjang hidup, sebelum bidan memutuskan untuk melakukan 

resusitasi, perlu adanya identifikasi dari kondisi bayi yang didasarkan pada 

beberapa hal seperti trauma, asfiksia janin, medikal interval, malformasi, sepsis, 

dan syok. 

     Kemungkinan adanya faktor-faktor ini, maka bidan seharusnya melakukan 

persiapan yang maksimal terhadap kelahiran bayi antara lain tempat yang 

kondusif untuk melakukan tindakan, dan peralatan yang siap pakai. Jika hasil 

pemeriksaan sejak proses kehamilan sampai dengan persalinan bidan 

memprediksi kondisi janin baik, namun ternyata saat persalinan memerlukan 

resusitasi, maka lakukan secepat mungkin untuk menyelamatkan bayi. 

     Asfiksia sedang membutuhkan tindakan segera, pada kasus bayi Ny “S” yang 

ditandai dengan seluruh tubuh berwarna putih pucat, denyut jantung 88x/menit, 

meringis, gerakan sedikit, dan pernapasan tidak teratur. Sehingga tindakan yang 

dilakukan adalah menyiapkan tempat yang hangat dan kering untuk melakukan 

pertolongan, memposisikan bayi dengan kepala bayi sedikit ekstensi atau 

mengganjal bahu bayi dengan kain, dilakukan pembersihan jalan napas dengan 

alat penghisap seperti Deele, keringkan tubuh bayi dengan kain bersih, setelah itu 

gunakan kain yang kering untuk melakukan rangsangan taktil, letakkan kembali 

bayi pada posisi yang benar, karena bayi mengalami sianosis maka dilakukan 

pemberian oksigen 1 liter/menit lewat nasal kanul. 
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     Selain itu, menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap berdoa kepada Allah swt 

dan banyak berdzikir. Ini juga dapat membantu ibu agar tidak terlalu cemas dalam 

menghadapi cobaan. Prosedur resusitasi yang dilakukan sesuai dengan yang 

dijelaskan dalam tinjauan pustaka dengan demikian tidak terdapat kesenjangan 

antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus. 

Langkah V Rencana Asuhan Kebidanan 

     Penatalaksanaan asfiksia sedang berdasarkan teori yang ada, maka intervensi 

yang diberikan adalah menyampaikan hasil pemeriksaan serta memberitahu ibu 

dan keluarga bahwa harus dilakukan tindakan segera secara cepat dan tepat untuk 

menyelamatkan bayi agar tidak terjadi komplikasi yang berbahaya pada bayi. 

     Kemudian lakukan pencegahan kehilangan panas, termasuk menyiapkan 

tempat yang hangat dan kering untuk melakukan pertolongan, memposisikan bayi 

dengan kepala bayi sedikit ekstensi atau mengganjal bahu bayi dengan kain, 

dilakukan pembersihan jalan napas dengan alat penghisap seperti Deele, 

keringkan tubuh bayi dengan kain bersih, setelah itu gunakan kain yang kering 

untuk melakukan rangsangan taktil, letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, 

kemudian nilai usaha napas, frekuensi denyut jantung dan warna kulit, penghisap 

yang digunakan harus telah didesinfeksi tingkat tinggi (DTT). 

     Jika tindakan diatas telah dilakukan dan bayi memberikan reaksi yang bagus 

maka lakukan kembali rangsangan taktil. Apabila bayi baru lahir tidak mulai 

bernapas memadai berikan rangsangan taktil secara singkat. Pastikan posisi bayi 

diletakkan dalam posisi yang benar dan jalan nafasnya telah bersih. Rangsangan 
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taktil harus dilakukan secara hati-hati dan lembut seperti dengan lembut gosok 

punggung, tubuh, kaki atau tangan (ekstremitas) satu atau dua kali. Kemudian 

dengan lembut, tepuk atau sentil telapak kaki bayi (satu atau dua kali). 

     Proses penghisapan lendir, pengeringan, dan merangsang bayi tidak 

berlangsung lebih dari 30-60 detik dari sejak lahir hingga proses tersebut selesai. 

Pada studi kasus By “S” dengan asfiksia sedang, direncanakan asuhan kebidanan 

berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial yaitu beritahu ibu 

hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada bayinya agar ibu mengetahui kondisi 

bayinya saat ini, observasi tanda-tanda vital bayi seperti denyut jantung, 

pernapasan, suhu, dan warna kulit bayi. Dengan dilakukannya pemantauan 

tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah 

dilakukan.  

    Pada langkah ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus 

yang didapatkan. Dimana rencana asuhan yang teori memiliki kesamaan dengan 

kasus yang didapatkan. 

Langkah VI Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan 

     Langkah ini merupakan rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah 

diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Apabila 

bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk 

mengarahkan pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar 

terlaksana). Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan petugas kesehatan 

lainnya dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang 
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mengalami komplikasi, bidan juga bertanggung jawab terhadap terlaksananya 

rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan 

menyingkat waktu dan meningkatkan mutu asuhan (Asri dan Clervo, 2012:31). 

     Saat pelaksanaan asuhan kebidanan pada bayi Ny “S” tindakan yang telah 

direncanakan seluruhnya telah direncanakan seluruhnya telah dilaksanakan 

dengan baik. Dalam pelaksanaan tindakan dan asuhan kebidanan penulis tidak 

menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah 

berorientasi pada kebutuhan klien. Dalam melakukan asuhan, senantiasa berdoa 

kepada Allah, karena atas izin-Nya bayi dapat terselamatkan. Berikut adalah 

implementasi yang dilakukan pada Ny “S” dengan kasus Asfiksia Sedang saat 

dirawat di RSUD Labuang Baji, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke 

rumah pasien. 

     Byi Ny “S” dirawat selama 3 hari yaitu mulai tanggal 17-19 Januari 2022. 

Pada hari pertama bayi mengalami asfiksia sedang yang ditandai dengan tubuh 

berwarna putih pucat, denyut jantung 88x/menit, meringis, gerakan sedikit, dan 

pernapasan tidak teratur.  

     Maka asuhan yang diberikan yaitu, menyampaikan kepada ibu dan keluarga 

bahwa bayinya harus ditangani segera. Setelah itu, melakukan kolaborasi dengan 

petugas kesehatan lainnya untuk melakukan tindakan yaitu menyiapkan tempat 

yang hangat dan kering untuk melakukan pertolongan, memposisikan bayi dengan 

kepala bayi sedikit ekstensi atau mengganjal bahu bayi dengan kain, dilakukan 

pembersihan jalan napas dengan alat penghisap seperti Deele, keringkan tubuh 
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bayi dengan kain bersih, setelah itu gunakan kain yang kering untuk melakukan 

rangsangan taktil, letakkan kembali bayi pada posisi yang benar, karena bayi 

mengalami sianosis maka dilakukan pemberian oksigen 1 liter/menit lewat nasal 

kanul, melakukan perawatan tali pusat, menginjeksi vitamin K 0,5 cc, 

memberikan salep mata dan mengobservasi TTV tiap 15 menit. 

     Pada hari kedua yaitu tanggal 18 Januari 2022, bayi sudah membaik, hasil 

TTV frekuensi jantung 140x/menit, pernapasan 52x/ menit, suhu 36,9˚c, BB: 3600 

gram, oksigen telah dilepaskan karena sianosis sudah hilang pada jam 10:15 wita.  

     Selain itu, memberi tahu ibu dan keluarga bahwa bayinya sudah membaik, 

menganjurkan ibu untuk memberi ASI kepada bayinya. 

     Kemudian, pada hari ketiga yaitu pada tanggal 19 Januari 2022 bayi sudah 

dibolehkan pulang karena keadaannya sudah sangat membaik, TTV (frekuensi 

jantung 144x/menit, pernapasan 52x/menit, dan suhu 36,6˚c) dan BB: 3600 gram, 

menganjurkan ibu untuk selalu memberi ASI kepada bayinya setiap bayi 

membutuhkannya, memberitahu ibu untuk selalu cuci tangan sebelum dan 

sesudah menyentuh bayi, mengganti pakaian bayi setiap BAB/BAK atau lembab 

atau basah, dan menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan diri dan 

bayinya.  

     Setelah bayi pulang dari RS, asuhan dilanjutkan dengan melakukan kunjungan 

rumah sebanyak 3 kali, pada kunjungan pertama tanggal 24 Januari 2022, bayi 

sudah sangat membaik, TTV (denyut jantung 140x/menit, pernapasan 54x/menit, 

suhu 36,7˚c), dan BB: 3800 gram. Asuhan yang diberikan yaitu: memberitahu ibu 
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agar memberi ASI pada bayinya yaitu ASI Eksklusif secara ondemand, menjaga 

kebersihan diri dan bayinya, menjaga kehangatan bayi, serta menganjurkan ibu 

untuk makan-makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan buah buahan.  

     Kunjungan rumah kedua dilakukan pada tanggal 1 Februari 2022, keadaan bayi 

baik, TTV normal (HR: 144x/menit, pernapasan: 52x/menit, dan suhu 36,8˚c) BB: 

4000 gram, asuhan yang diberikan : memberitahu ibu bahwa bayinya baik-baik 

saja, menganjurkan ibu menjaga kebersihan diri dan bayinya, menganjurkan ibu 

untuk memberi ASI sesuai dengan kebutuhan bayi, dan menganjurkan ibu untuk 

membawa bayinya untuk imunisasi pada usia 1 bulan. 

     Kunjungan rumah ketiga (terakhir) dilakukan pada tanggal 14 februari 2022, 

Keadaan bayi baik, TTV normal (HR : 144 x/menit, pernapasan 50 x/menit, dan 

suhu 36,7˚c) BB: 4400gram, asuhan yang diberkan : Mengingatkan kembali pada 

ibu untuk menjaga personal hygiene bayi yaitu dengan cara mengganti popok bayi 

setelah, BAK/BAB atau popok dalam keadaan lembab/basah, menganjurkan pada 

ibu memberikan ASI pada bayinya secara on demand, menganjurkan pada ibu 

untuk memberikan ASI pada bayinya sampai usia 2 tahun, dan menganjurkan 

pada ibu untuk membawa bayinya ke pusat pelayanan terdekat sebelum usia 2 

tahun untuk dilakukan imunisasi BCG dan polio 1. 

Langkah VII Evaluasi  

     Evaluasi merupakan langkah terakhir dari proses manajemen asuhan 

kebidanan. Mengevaluasi pencapaian dengan kriteria yang diidentifikasikan, dan 

memutuskan bahwa apakah tujuan telah tercapai atau belum tercapai. 
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   Pada kasus bayi Ny “S” dengan asfiksia sedang evaluasi yang berhasil 

dilakukan sebelum dan sesudah meliputi: keadaan umum bayi mulai membaik, 

kesadaran komposmentis, bayi sudah menangis, tanda-tanda vital dalam batas 

normal seperti suhu bayi sudah normal, pernapasan bayi mulai teratur, tonus otot 

sudah membaik, refleks moro dan refleks hisap baik, dan tidak ada tanda-tanda 

infeksi seperti pada tali pusat kemerahan, panas, bengkak, nyeri, dan 

mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa 

proses manajemen kebidanan yang diterapkan pada bayi Ny “S” dengan diagnosa 

bayi lahir dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar sudah 

berhasil, Bayi sudah dalam keadaan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

Setelah mempelajari teori dan bertindak langsung di lahan yaitu melalui studi 

kasus tentang asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan Asfiksia di RSUD 

Labuang Baji Makassar, maka penulis menyimpulkan dan saran sebagai berikut : 

A. KESIMPULAN 

1. Telah dilakukan pengumpulan data dasar pada bayi Ny “S” dengan asfiksia 

dan subjektif di RSUD Labuang Baji Makassar pada tahun 2022. 

Dilaksanakan dengan mengumpulkan data subjektif dan objektif yang 

didapatkan dari hasil bahwa bayi tidak segera menangis pada saat lahir dan 

juga dilakukan pemeriksaan secara objektif terhadap bayi Ny “S” yaitu 

keadaan umum bayinya asfiksia sedang ditandai dengan pada menit pertama 

bayi tidak segera bernapas spontan, tonus otot lemah, serta kulit kemerahan 

dan ekstremitas biru. 

2. Mendiagnosa terjadinya asfiksia neonatus dapat diamati pada proses 

persalinan dan pada saat penilaian bayi baru lahir ada tiga yaitu berdasarkan 

warna kulit, frekuensi jantung dan pernapasan. Tindakan yang dilakukan 

pada bayi asfiksia adalah dengan resusitasi. 

3. Telah dilakukan perumusan diagnosa/masalah potensial bayi Ny “S” dengan 

asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2022 dan dengan 

hasil potensial terjadinya asfiksia berat pada bayi sehingga perlunya 
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penanganan yang tepat dan cepat. Telah diidentifikasi perlunya suatu 

tindakan segera dan kolaborasi pada bayi Ny “S” dengan kejadian asfiksia 

di RSUD Labuang Baji Makassar pada tahun 2022 yaitu dengan hasil 

manajemen kebidanan dengan metode pendekatan pemecahan masalah yang 

dilakukan oleh Bidan, dalam proses pemecahan masalah dalam memberikan 

pelayanan asuhan kebidanan. 

5. Dilakukan penerapan rencana tindakan asuhan kebidanan pada bayi Ny “S” 

dengan asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2022, hasil 

merencanakan asuhan yaitu berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan 

masalah potensial yaitu bayi dikeringkan, dan dihangatkan, posisi bayi 

diatur sedikit ekstensi, lalu melakukan pengisapan lendir di hidung dan di 

mulut bayi menggunakan delee, dilakukan rangsangan taktil,  dilakukan 

sampai bayi dengan kondisi membaik. 

6. Telah dilakukan tindakan asuhan yang telah direncana pada bayi “S” dengan 

asfiksia di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2022 dan hasil semua 

tindakan telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik 

tanpa hambatan apapun. 

7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada bayi “S” dengan 

asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2022 dengan hasil 

yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil ditandai dengan bayi yang mulai 

menangis, pernapasan sudah mulai normal dan sudah ada reaksi apabila bayi 

diberikan rangsangan. 
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8. Pada bayi Ny “S” telah diberikan asuhan secara komprehensif dengan 

asfiksia sedang di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2022. 

9. Peneliti tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus nyata 

di lahan praktek. 

10. Dokumentasi sangat penting pada setiap manajemen asuhan kebidanan 

karena merupakan salah satu bentuk laporan pertanggung jawaban Bidan 

terhadap tindakan asuhan kebidanan yang telah diberikan kepada klien dan 

dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi gugatan oleh klien ataupun 

keluarganya. 

B. SARAN 

1. Bagi tenaga kesehatan 

a. Prognosis bayi asfiksia buruk dan juga seringkali berakhir berujung pada 

kematian. Meskipun demikian, sebagai tenaga kesehatan kita senantiasa 

dituntut untuk tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan 

bayi dengan dilakukannya tindakan asuhan secara profesional dan 

menyerahkan kepada Allah swt karena hidup dan matinya seseorang hanyalah 

Allah swt yang maha mengetahui. 

b. Tenaga kesehatan khususnya profesi Bidan hendaknya selalu membina 

hubungan yang baik antara klien dan keluarganya, sehingga dapat tercapainya 

tujuan yang diinginkan. 
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c. Tenaga kesehatan khusunya Bidan sebaiknya selalu memperbaharui wawasan 

serta pengetahuan serta menerapkan asuhan terbaru untuk mengoptimalkan 

upaya penurunan AKI & AKB. 

2. Bagi institusi 

a. Membekali mahasiswa dengan keterampilan yang cukup sebelum turun di 

lapangan khususnya dalam hal resusitasi karena keterampilan ini merupakan 

bantuan dasar kehidupan yang wajib dimiliki bagi setiap tenaga kesehatan. 

b. Menambah bahan bacaan di perpustakaan yang berhubungan dengan 

perkembangan terbaru ilmu kebidanan baik yang berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri sehingga dapat memperluas wawasan mahasiswa 

kebidanan UIN Alauddin Makassar. 

3. Bagi RSUD Labuang Baji Makassar 

a. Mensosialisasikan penerapan APN terbaru dalam pemberian pelayanannya. 

b. Sebaiknya pihak rumah sakit senantiasa memeriksa kelengkapan dan 

kelayakan alat agar selalu kondisi siap pakai. 

c. Diadakannya sosialisasi atau pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai 

penatalaksanaan resusitasi secara uptodate. 

4. Bagi pemerintah 
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a. Sering mengadakan pelatihan demi meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan para tenaga kesehatan. 

b. Menyediakan fasilitas penentu kebijakan khususnya dalam pelayanan 

kesehatan yang merata yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
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