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ABSTRAK 

 

Nama : Era Fasirah 

Nim : 70300119022 

Judul : Peran Perawat dalam Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) 

 di Sulawesi Selatan: Studi Fenomenologi 

 

 Tingkat Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di 

Indonesia masih cukup tinggi dan jauh dari target RPJM 2024 dan SDG’s 2030. 

Provinsi Sulawesi Selatan menyumbang 50% kematian ibu dan anak. Maka dari 

itu, perlu program yang dapat menurunkan AKI dan AKB salah satunya Audit 

Maternal Perinatal (AMP). Akan tetapi, pelaksanaan AMP di Sulawesi Selatan 

belum maksimal, ketersediaan informasi belum menyeluruh dan peran lintas 

sektor masih kurang. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang peran 

perawat dalam pelaksanaan AMP. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling dan teknik analisa data menurut Baker dibantu dengan software 

pengelola data kualitatif. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah lima orang 

perawat yang bekerja di ruangan KIA, NICU/PICU atau IGD Bersalin, pernah 

terlibat dalam AMP dan strata pendidikannya minimal D3. 

 Hasil penelitian ini telah disusun dalam tiga bentuk tema yaitu prosedur 

pelaksanaan pengkajian AMP di rumah sakit, peran perawat dalam pelaksanaan 

pengkajian AMP dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan AMP. 

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu peran perawat pada pengkajian Audit 

Maternal Perinatal (AMP) sebagai pemberi layanan (pengkaji, pengimput MPDN, 

dan pengaudit), kolaborator dan koordinator. Rekomendasi dari penelitian ini 

yaitu sebaiknya seluruh perawat diberikan pelatihan terkait program AMP. 

 

Kata Kunci : AMP (Audit Maternal Perinatal), Peran, Perawat 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate 

(IMR) in Indonesia are still quite high and distant from the targets of the RPJM of 

2024 and SDGs of 2030. South Sulawesi Province accounts for 50% of maternal 

and child deaths.  Therefore, there is a need for programs that can reduce MMR 

and IMR, one of that is Audit Maternal Perinatal (AMP).  However, the 

implementation of AMP in South Sulawesi has not been maximized, the 

availability of information is not comprehensive and the role of cross-sectors is 

still lacking.  This study aims to find out more deeply about the role of nurses in 

implementing AMP. 

Method: Qualitative research method with a phenomenological approach.  The 

sampling technique uses a purposive sampling technique and data analysis 
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techniques according to Baker, assisted by qualitative data management software.  

The participants of this study were five nurses who are working in the MCH room, 

NICU/PICU or maternity ER, that have been involved in AMP and have a 

minimum education of D3. 

Results: The results of this study have been organized into three themes: the 

procedure for carrying out AMP assessments in hospitals, the role of nurses in 

implementing AMP assessments and the factors that influence the implementation 

of AMP. 

Conclusion: The conclusion of this study is the role of nurses in the Audit 

Maternal Perinatal (AMP) assessment as service providers (reviewers, MPDN 

inputters, and auditors), collaborators and coordinators.  The suggestion of this 

study is that all nurses should be given training related to the AMP program. 

 

 Keywords: AMP (Audit Maternal Perinatal), Role, Nurse 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Derajat kesehatan masyarakat dapat diukur melalui beberapa 

indikator, salah satunya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB). Semakin tinggi AKI dan AKB di suatu negara, 

maka dapat dipastikan bahwa derajat kesehatan di negara tersebut buruk 

(Kemenkes RI, 2018). Hal ini dikarenakan ibu hamil dan bayi merupakan 

kelompok rentan yang perlu pelayanan maksimal dari petugas kesehatan, 

salah satu bentuk pelayanan yang dapat diberikan adalah pertolongan 

persalinan oleh tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2019) 

 Indonesia merupakan negara dengan AKI yang tertinggi ke tiga di 

Asia Tenggara sebesar 190 per 100.000 kelahiran hidup. Saat ini AKI 

masih menjadi masalah di Indonesia dan masih cukup tinggi dibandingkan 

dengan negara ASEAN  lainnya (Badan Pusat Statistik, 2015). Survei 

Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menyebutkan bahwa AKI di 

Indonesia mengalami penurunan dari 359 per 100.000 kelahiran hidup di 

tahun 2012 menurun menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 

2015. Namun angka ini masih cukup jauh dari target RPJM 2024 yaitu 183 

per 100.000 dan target SDG’s 2030 yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. 

 Data AKB juga cukup tinggi di Indonesia (BPPD Banten, 2019). 

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 

menunjukkan bahwa AKB mencapai 24 per 1.000 kelahiran hidup. Data 

ini belum mencapai target RPJM 2024 yaitu 16 per 1.000 kelahiran hidup 

dan target SDG’s 2030 yaitu 12 per 1.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 
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2018). Tinggi kematian bayi dibawah satu tahun di Indonesia mencapai 

20.266 (71.97%) meninggal dalam rentan usia 0-28 hari (neonatal) dan 

sebanyak 5.386 (19,13%)  meninggal dalam rentan usia 29 hari-11 bulan 

(post-neonatal) (Kemenkes RI, 2021). 

 Berdasarkan presentase kematian maternal-neonatal di Indonesia, 

provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan kelima penyumbang 50% 

kematian ibu dan bayi dengan jumlah kematian maternal 115 dan jumlah 

kematian neonatal 773 (Kemenkes RI, 2022). Menurut Maternal Perinatal 

Death Notification (MPDN,2022) ada 5 kabupaten penyumbang 50% 

kematian ibu di provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya Makassar, 

Jeneponto, Bantaeng, Luwu Timur dan Pare-Pare. Kota Makassar 

menempati urutan pertama dengan jumlah  kematian ibu 25.  Disamping 

itu, kabupaten Gowa menempati urutan  ke-14 dengan jumlah kematian 

ibu 3 orang. Untuk kematian bayi kota Makassar juga menempati urutan 

pertama dari 5 kabupaten yang terdiri dari kota Makassar, Bone, Sidrap, 

Sinjai, dan Gowa. Gowa menempati urutan kelima untuk kematian bayi 

dengan jumlah kematian 44. Penyebab terbanyak kematian ibu di provinsi 

Sulawesi Selatan  adalah  eklamsia 29,8% sedangkan penyebab kematian 

neonatus adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 35,9%. Tempat 

kematian ibu terbanyak yang terjadi di Kota Makassar dan kabupaten 

Gowa yaitu Rumah Sakit (84%) dan tempat kematian neonatal terbanyak 

di Rumah Sakit Pemerintah (82,7%). Berdasarkan data dari Dinas 

Kesehatan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, presentase AKI dan 

AKB tahun 2019-2021 mengalami peningkatan.  

 Untuk menurunkan AKI dan AKB,  pemerintah membuat beberapa 

program diantaranya pada level masyarakat terdapat program Gerakan 
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Masyarakat Sayangi Ibu Hamil yang didalamnya terdiri atas 

pendampingan ibu hamil anemia, hipertensi, obesitas dan BBLR. 

Sasarannya yaitu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir. 

Untuk level FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terdapat program  

Skrining Layak Hamil dan Tatalaksana WUS Tidak Layak Hamil yang 

sasarannya adalah wanita usia subur, Skrining Kehamilan dan Tindakan 

Prarujukan Ibu Hamil Komplikasi Medis yang sasarannya adalah ibu 

hamil, serta Skrining Bayi Baru Lahir dan Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Dasar (PONED) yang sasarannya adalah bayi baru lahir dan 

ibu bersalin. Sedangkan untuk level FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan 

Tingkat Lanjut) terdapat program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 

Komprehensif (PONEK) dan Program Bantu Rujuk (Sistem Informasi 

Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) pelayanan maternal neonatal) yang 

sasarannya adalah ibu hamil-bersalin-nifas dan bayi baru lahir (Kemenkes 

RI, 2022). 

 Salah satu upaya yang juga dapat dilakukan dalam percepatan 

penurunan AKI dan AKB adalah melalui peningkatan cakupan persalinan 

yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas dan penanganan 

kegawatdaruratan maternal neonatal sesuai standar dan tepat waktu yang 

dapat di kaji melalui program Audit Maternal dan Perinatal (AMP) 

(Maryati et al., 2019). Program AMP telah dilaksanakan di Indonesia 

sejak tahun 1997, namun implementasi dari kegiatan ini tidak diikuti 

dengan perbaikan pada kesehatan ibu dan bayi seperti yang diharapkan. 

Kematian ibu dan bayi merupakan hal yang masih mungkin dicegah. 

Tidak cukup dengan hanya mengetahui tingkat kematian ibu dan bayi 

semata karena juga harus diketahui faktor-faktor apa yang mendasari 
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terjadinya kematian itu. Terlambat dirujuk dan terlambat memperoleh 

penanganan di fasilitas kesehatan merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingginya kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia 

(Maryati et al., 2019) 

 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar dan Rumah Sakit 

Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa merupakan rumah sakit yang berada di 

wilayah kerja Kota Makassar dan kabupaten Gowa yang telah melakukan 

program AMP. Berdasarkan observasi awal, instansi Rumah Sakit yang 

menerapkan AMP hanya RSUD Kota Makassar, RSUD Syekh Yusuf 

Gowa, dan RSUD Wahidin Sudirohusodo. RSUD Wahidin Sudirohusodo 

adalah rumah sakit rujukan nasional, sehingga pasiennya bisa berasal dari 

luar Sulawesi Selatan (RSUP Wahidin Sudirohusodo, 2017). Rumah Sakit 

yang berada di wilayah kerja Kota Makassar dan Gowa adalah RSUD 

Kota Makassar dan RSUD Syekh Yusuf Gowa, sehingga kedua instansi ini 

yang menjadi representasi dari pelaksan program AMP di Makassar dan 

Gowa.  

 Penelitian Kinney et al. (2020) menjelaskan bahwa hambatan 

implementasi AMP di sub-Sahara Afrika antara lain kurangnya kapasitas 

petugas kesehatan, waktu staf yang terbatas, dan motivasi staf yang 

terbatas. Sementara itu, penelitian Mahudin et al. (2020) menyatakan 

variabel disposisi menjadi yang pertama sebagai faktor penghambat 

implementasi kegiatan AMP di Kota Semarang. Aspek disposisi terkait 

dimensi efek disposisi dan insentif. Kemudian untuk variabel struktur 

birokrasi juga menjadi faktor penghambat dalam implemtasi kegiatan 

AMP di Kota Semarang, yaitu dari dimensi SOP didapatkan bahwa  para 

pelaksana kegiatan AMP baik di Puskesmas maupun RS serta dinas 
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Kesehatan tidak terdapat SOP atau aktivitas terencana rutin dalam 

menunjang proses pelaksanaan AMP.  

 Penelitian Mardiah & Hardiana (2018) menyebutkan masalah yang 

menjadi penyebab masih tingginya AKI dan AKB di Kabupaten Barito 

Kuala Kalimantan Selatan yaitu masih kurangnya SDM, akses jalan yang 

belum merata disetiap daerah atau desa, masih ada jalan yang tidak bisa 

diakses melalui darat, kurangnya bimbingan teknis bagi tenaga kesehatan, 

sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran kegiatan AMP 

terbatas. Dan sementara itu, penelitian Maryati et al. (2019) menunjukkan 

bahwa implementasi program AMP belum optimal: tim AMP belum 

melibatkan lintas sektor dan sesi pembelajaran belum berkelanjutan, 

pemantauan dan evaluasi tidak menyeluruh dan tidak ada tindak lanjut. 

Sosialisasi belum sampai pada semua bidan dan tidak ada pelatihan tim 

pengkaji. Dana terbatas untuk melakukan pertemuan pembahasan kasus, 

formulir kasus kematian diperbanyak oleh bidan. Dinas Kesehatan belum 

mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) program AMP dan Surat 

Keputusan (SK) tim AMP belum ditandatangani Bapak Bupati.  

 Tujuan dilaksanakannya AMP adalah untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) dalam mencegah kematian ibu 

dan anak (Elmeida & Fithri, 2022). Penelitian Suparman (2020) 

menjelaskan bahwa kuantitas dan kualitas sumber daya manusia didalam 

pelaksanaan program penurunan AKI dan AKB masih terbatas. Tenaga 

kesehatan yang berperan dalam program AMP ditingkat fasyankes atau 

rumah sakit yaitu tim PONEK RS (1 dokter obgyn, 1 dokter anak, 1 dokter 

UGD, 3 orang bidan, 2 orang perawat dan 1 dokter/perawat anestesi) dan 

pakar lain sesuai konteks kematian (Kemenkes RI, 2022). Akan tetapi 
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pada kenyataanya keterlibatan berbagai lintas sektor kesehatan pada 

implementasi AMP masih kurang terkhusus keterlibatan perawat 

dibuktikan dengan tingginya AKI dan AKB di Sulawesi Selatan. Selain 

itu, untuk wilayah Sulawesi Selatan belum ada yang meneliti terkait 

pelaksanaan program AMP. 

 Berdasarakan uraian diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian tentang peran perawat dalam pelaksanaan Audit Maternal 

Perinatal (AMP) di Sulawesi Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah diatas peneliti mengangkat masalah 

penelitian yaitu bagaimana peran perawat dalam pelaksanaan Audit 

Maternal Perinatal (AMP) di Sulawesi Selatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Diketahuinya  peran perawat dalam pelaksanaan Audit Maternal 

Perinatal (AMP) di RSUD  Kota Makassar dan RSUD Syekh Yusuf 

Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Bidang Pendidikan 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan bahan pembelajaran 

bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa keperawatan. 

2. Untuk Bidang Pelayanan Kesehatan 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelayanan kesehatan di 

rumah sakit terkait pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di 

RSUD Kota Makassar dan RSUD Syekh Yusuf Gowa. 
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3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya 

mengembangkan ide penelitian ini dengan menggunakan indikator 

atau variabel yang berbeda untuk tetap menjaga keaslian penelitian ini.



21 

 

 

 

E. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka ini dimanfaatkan sebagai acuan bagi peneliti untuk menjawab masalah penelitian yang telah 

dirumuskan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sesuai dengan tema penelitian peneliti. 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka 

No. Judul Penelitian Tujuan Metode Penelitian Jumlah Sampel Hasil Penelitian Rekomendasi 

1. Analisis Program Audit 

Maternal-Perinatal (AMP) 

Di Kabupaten Cianjur Tahun 

2012 

(Maryati et al., 2019) 

Menganalisis 

pelaksanaan Program 

Audit Maternal dan 

Perinatal di Kabupaten 

Cianjur tahun 2012 

dilihat dari faktor 

komunikasi, faktor 

sumber daya, faktor 

disposisi, dan faktor 

struktur birokrasi 

dalam implementasi 

program AMP di 

kabupaten Cianjur. 

Rancangan kualitatif yang 

disajikan secara deskriptif 

eksploratif. Data 

dikumpulkan dengan teknik 

wawancara mendalam. 

Analisis data menggunakan 

analisis isi. 

Informan utama 4 

orang tim AMP 

dan informan 

triangulasi 9 orang 

Implementasi program AMP 

belum optimal: tim AMP belum 

melibatkan lintas sektor dan sesi 

pembelajaran belum 

berkelanjutan, pemantauan dan 

evaluasi tidak menyeluruh dan 

tidak ada tindak lanjut. 

Sosialisasi belum sampai pada 

semua bidan, tidak ada pelatihan 

tim pengkaji. Dana terbatas 

untuk melakukan pertemuan 

pembahasan kasus, formulir 

kasus kematian diperbanyak oleh 

bidan. Dinas Kesehatan belum 

mempunyai Standar Operasional 

Prosedur (SOP) program AMP 

dan Surat Keputusan (SK) tim 

AMP belum ditandatangani 

Bapak Bupati.  

Disarankan untuk 

melakukan advokasi dengan 

bagian Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) 

untuk menindaklanjuti draft 

SK, melakukan evaluasi dan 

tindak lanjut secara berkala 

terhadap pelaksanaan 

sosialisasi AMP revisi oleh 

Puskesmas, membuat SOP 

program AMP, 

meningkatkan komitmen 

dan tanggungjawab 

pelaksana program dengan 

pemberian reward. 

2. Faktor Pendukung Dan 

Penghambat Implementasi 

Kegiatan Audit Maternal 

Perinatal (AMP) Di Kota 

Untuk mengetahui 

faktor-faktor 

pendukung dan 

penghambat dalam 

Kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Alat 

ukur yang digunakan yaitu 

kuisioner wawancara 

Informan utama : 

4 yang terdiri dari 

(staf KIA 

penanggungjawab 

Faktor pendukung implementasi 

kegiatan AMP di Kota Semarang 

diantaranya terkait dengan 

sumber daya yang meliputi 

Perlu adanya ketegasan 

terhadap para pelaksana 

kegiatan AMP di Kota 

Semarang yang cendurung 
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Semarang 

(Mahudin et al., 2020) 

implementasi AMP 

menggunakan teori 

Edward II, aspek 

komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. 

mendalam dan lembaran 

observasi 

sekretariat tim 

manajeman AMP 

Kota Semarang, 

ketua tim AMP 

RS Tugurejo, 

Bidan Koordinator 

penanggungjawab 

program AMP 

pada Puskesmas 

Kedungmundu, 

dan salah satu 

petugas kesehatan 

yang ada pada saat 

terjadi kasus 

kematian). 

Informan 

triangulasi 3 orang 

yaitu  (Kepala 

Seksi KIA selaku 

ketua tim 

koordinator AMP 

Kota Semarang, 

ketua tim audit 

internal AMP 

Kota Semarang, 

dan salah satu 

kelompok 

pimpinan fasilitas 

pelayanan 

kesehatan (kepala 

Puskesmas 

Kedungmundu). 

sumber daya manusia sudah 

mencukupi. Untuk sumber daya 

anggaran juga sudah sangat baik. 

Kemudian pada sumber daya 

fasilitas (sarana dan prasaran) 

sudah tersedia dan masih layak 

untuk digunakan. Selanjutnya 

untuk variabel komunikasi juga 

menjadi faktor pendorong 

implementasi kegiatan AMP di 

Kota Semarang yang meliputi 

dimensi transimisi atau 

penyaularan informasi kepada 

para pelaksana kegiatan AMP 

sudah berjalan dengan baik. 

Variabel struktur birokrasi pada 

dimensi untuk fragmentasi juga 

merupakan faktor pendukung. 

Variabel disposisi menjadi yang 

pertama sebagai foktor 

penghabat implementasi 

kegiatan AMP di Kota 

Semarang. Aspek disposisi 

terkait dimensi efek disposis dan 

insentif. 

Kemudian untuk variabel 

struktur birokrasi juga menjadi 

faktor penghambat dalam 

implemtasi kegiatan AMP di 

Kota Semarang,yaitu dari 

dimensi SOP didapatkan bahwa, 

para pelaksana kegiatan AMP 

baik di Puskesmas maupun RS 

serta dinas Kesehatan tidak 

mengabaikan perintah-

perintah yang telah 

disepakti bersama serta 

membuat SOP atau 

menyusun kegiatan rutin 

terencana bagi para 

pelaksana kegiatan AMP di 

Kota Semarang. 
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terdapat SOP atau aktivitas 

terencana rutin dalam 

menunjang proses pelaksanaan 

AMP. Sedangkan untuk variabel 

fragmentasi didapatkan bahwa 

Dinas Kesehatan Kota Semarang 

selalu bekerjasama dengan 

berbagai orgaisasi profesi yang 

ada di Kota Semarang terkait 

dengan kematian ibu dan anak, 

di antaranya ada IDI, IBI, FOGI 

dan PPNI. 

3. Alternatif Kebijakan 

Operasional Audit Maternal 

Perinatal (AMP) di 

Kabupaten Barito Kuala 

Kalimantan Selatan 

(Mardiah & Hardiana, 2018) 

Membuat alternative 

kebijakan AMP di 

Kabupaten Barito 

Kuala 

Kualitatif dengan studi 

kasus dan wawancara 

mendalam untuk mengamati 

kegiatan AMP di Kabupaten 

Barito Kuala 

kemudian dilakukan analisis 

dengan pendekatan James 

Anderson F dan konsep 

evaluasi Center for Disease 

Control and Prevention 

(CDC). 

Teknik pengumpulan data 

dengan teknik purposive 

sampling. 

Instrumen penelitian : 

peneliti sendiri, pedomean 

observasi, pedoman 

wawancara mendalam, alat 

catat dan alat rekam. 

10 orang Berdasarkan hasil dan 

pembahasan dalam penelitian 

yang diperoleh dalam penelitian 

ini maka dapat disimpulkan, 

terdapat masalah yang menjadi 

penyebab masih tingginya AKI 

dan AKB yaitu masih kurangnya 

SDM, akses jalan yang belum 

merata disetiap daerah atau desa, 

masih ada jalan yang tidak bisa 

diaksees melalui darat, 

kurangnya bimbingan teknis 

bagi tenaga kesehatan, sarana 

dan prasarana yang belum 

memadai, anggaran kegiatan 

AMP terbatas. Adapun hasil 

rekomendasi berupa alternatif 

kebijakan berdasarkan evaluasi 

kegiatan AMP berikut segala 

kendalanya, akan menjadi 

wacana Dinas Kesehatan 

Kabupaten Barito Kuala dalam 

Rekomendasi alternatif 

kebijakan operasional 

program AMP Di 

Kabupaten Barito Kuala 

yang dibuat berdasarkan 

analisis SWOT diperoleh 

hasil bahwa yang menjadi 

rekomendasi alternatif 

dengan prioritas utama 

harus dilaksanakan dengan 

segera adalah menyusun 

SOP AMP dengan mengacu 

pada SOP pusat. Adapun 

SOP harus memuat konten 

pengertian, tujuan, 

kebijakan yang disesuaikan 

dengan daerah,refereni 

dasar pembetukan SOP, 

prosedur AMP, Unit terkait 

kegiatan AMP dan dokumen 

terkait AMP. 
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merumuskan pelayanan 

kesehatan Ibu dan Anak yang 

baik ke depannya sehingga 

mampu menurunkan nilai AKI 

dan AKB. 

4. Evaluasi Program Audit 

Maternal Perinatal (AMP) 

di Kabupaten Temanggung 

Jawa Tengah 

(Fahmi, 2017) 

Mengevaluasi 

program AMP di 

Kabupaten 

Temanggung 

Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian 

deskriptif. Unit analisis 

dalam penelitian evaluasi 

program ini adalah tahap 

pencatatan dan pelaporan 

dari program AMP periode 

tahun 2008 s/d 2012 

Responden 

puskesmas adalah 

pengelola program 

Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA) 

puskesmas, 

sedangkan 

responden dinas 

kesehatan 

kabupaten adalah 

pengelola KIA di 

Seksi Kesehatan 

Keluarga. Alat 

ukur yang 

digunakan untuk 

mengevaluasi 

program AMP ini 

adalah kuesioner 

terstruktur 

Aspek ketenagaan petugas AMP 

sudah baik kecuali dalam hal 

banyaknya jabatan rangkap dan 

belum adanya pelatihan lanjutan 

bagi bidan koordinator. 

Pelaksanaan AMP cukup baik 

dengan memilih kasus namun 

diperlukan rekomendasi dan 

pengawasan terhadap 

rekomendasi tersebut. Pelaporan 

kasus kematian sudah cepat dan 

dan pencatatan sudah tepat. 

Semua puskesmas sudah 

mendapatkan monitoring dan 

evaluasi minimal sekali setahun 

dari petugas AMP Dinas 

Kesehatan Kabupaten 

Temanggung. 

Puskesmas disarankan 

untuk membangun 

kerjasama lintas sektor bagi 

yang belum ada dan 

memperkuat kerjasama 

lintas sektor bagi yang 

sudah ada dan 

melaksanakan rekomendasi 

dengan sebaikbaiknya 

sesuai yang ditentukan 

dalam kegiatan AMP. Dinas 

Kesehatan Kabupaten 

Temanggung perlu 

memastikan logistik 

material untuk pelaksanaan 

program AMP di 

puskesmas, bimbingan 

teknis dan supervisi 

sebaiknya dilakukan lebih 

dari 1 kali dalam setahun 

terutama pada puskesmas 

yang banyak kasus kematian 

ibu dan bayi, memberikan 

pelatihan AMP baik tentang 

program maupun teknis 

kepada bikor di puskesmas, 

dan memastikan bahwa 

rekomendasi yang 

ditentukan dalam AMP 
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dilaksanakan dengan baik. 

5. Pendampingan Audit 

Maternal Perinatal 

Kabupaten Lampung Timur 

(Sukohar et al., 2019) 

Kegiatan ini bertujuan 

untuk melakukan 

pendampingan 

kegiatan Audit 

Maternal Perinatal 

(AMP) di Kabupaten 

Lampung Timur. 

Kegiatan dilakukan di 

Lampung Timur, Provinsi 

Lampung pada bulan Mei – 

September 2019 melalui 

kegiatan ceramah, focus 

discussion group, pelatihan 

pengisian form dan software 

MDN dan penguatan tim 

AMP kabupaten Lampung 

Timur 

- Hasil kegiatan AMP berupa 

pendampingan dan rekomendasi 

manajemen kesehatan maternal 

dan perinatal. Adapun data yang 

kami miliki di Provinsi 

Lampung adalah kesenjangan 

tahun 2015 AKI 118 per 100.000 

KH (AKI Nasional 70 per 

100.000 KH) dan AKB 62 per 

1.000 KH (AKB nasional 25 per 

1.000 KH) serta pengisian form 

Otopsi Verbal Maternal (OVM), 

Otopsi Verbal Perinatal (OVP), 

Rekam Medik Maternal (RMM) 

ataupun Rekam Medik Perinatal 

(RMP). 

Perlu diadakan bimbingan 

kembali kepada para 

petugas pelaksana AMP di 

Kabupaten Lampung Timur 

dan perlu adanya komitmen 

dari Pemerintah Kabupaten 

untuk menunjang kegiatan 

AMP melalui kerjasama 

lintas sektor dan 

peningkatan kompetensi 

pelaksana AMP. 

6. Maternal And Perinatal 

Death Surveillance And 

Response In Ethiopia: 

Achievements, Challenges 

And Prospects 

(Ayele et al., 2019) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengkaji 

implementasi dan 

status operasional 

serta determinan 

MPDSR dengan 

menggunakan data 

program dan 

pemangku 

kepentingan yang 

terlibat dalam program 

tersebut. 

Studi cross-sectional 

berbasis kelembagaan 

diterapkan di fasilitas 

kesehatan masyarakat  

dengan menggunakan 

metode kualitatif dan 

kuantitatif. Data 

dimasukkan ke dalam Epi-

info dan kemudian 

dipindahkan ke SPSS versi 

21 untuk dianalisis. Semua 

variabel dengan p-value ÿ 

0,25 dalam analisis bivariat 

dimasukkan ke dalam model 

regresi logistik 

multivariabel untuk 

mengidentifikasi prediktor 

75 pos kesehatan, 

50 puskesmas dan 

16 rumah sakit 

Pada penelitian ini hanya 34 

(45,3%) pos kesehatan yang 

melakukan identifikasi dini dan 

pemberitahuan kematian 

ibu/perinatal. Selain itu, hanya 

36 (54,5%) dan 35 (53%) dari 

fasilitas kesehatan yang 

melakukan tinjauan kematian 

berkualitas baik dan mengambil 

tindakan yang tepat setelah 

kematian ibu/perinatal. 

Ketersediaan tiga hingga empat 

jumlah Tenaga Penyuluh 

Kesehatan (HEWs) (Adjusted 

Odds Ratio (AOR) = 6,09, 

95%CI (Confidence Interval): 

1,51– 24,49), ketersediaan 

Kajian ini menunjukkan 

bahwa besaran: identifikasi 

dan notifikasi kematian dini, 

review dan pelaksanaan 

tanggap rendah. Penguatan 

surveilans aktif dengan 

partisipasi aktif masyarakat 

disertai dengan penguatan 

capacity building dan 

perekrutan BKI tambahan 

dengan fokus khusus untuk 

meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan dapat 

meningkatkan implementasi 

MPDSR di daerah.  
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independen. Untuk bagian 

kualitatif, analisis isi 

tematik manual dilakukan 

setelah sosialisasi data 

(membaca dan membaca 

ulang transkrip). 

laporan Manajemen Darurat 

Kesehatan Masyarakat (PHEM) 

tepat waktu (AOR = 4.39, 

95%CI: 1.08–17.80) dan 

partisipasi komite pengarah 

dalam tanggap kematian (AOR = 

9.19, 95%CI: 1.31–64.34) 

merupakan prediktor identifikasi 

dini dan pemberitahuan 

kematian ibu dan perinatal di 

antara pos kesehatan. 

Ketersediaan perawat terlatih 

(AOR = 3.75, 95%CI: 1.08–

12.99) dan pengalaman kerja 

kepala fasilitas kesehatan (AOR 

= 3.70, 95%CI: 1.04–13.22) juga 

merupakan prediktor kualitas 

tinjauan kematian di antara 

fasilitas kesehatan. Lebih-lebih 

lagi; ketersediaan setidaknya 

satu pertemuan tinjauan klaster 

(AOR = 4,87, 95% CI: 1,30–

18,26) dan pendaftaran ibu hamil 

tanpa gangguan (AOR = 6,85, 

95% CI: 1,22– 38,54) dikaitkan 

dengan penerapan respons yang 

tepat terhadap kematian ibu dan 

perinatal . Temuan kualitatif 

menyoroti bahwa laporan 

kematian perinatal begitu 

diabaikan. Partisipasi 

masyarakat dan kerjasama lintas 

sektor menjadi salah satu 

fasilitator pelaksanaan MPDSR 
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sementara kapasitas tenaga kerja 

yang terbatas dan kurangnya 

rumah tunggu bersalin 

diidentifikasi sebagai beberapa 

tantangan untuk pelaksanaan 

respon yang tepat. 

7. Assessing Implementation of 

Maternal and Perinatal 

Death Surveillance and 

Response in Rwanda 

(Tayebwa et al., 2020) 

Studi ini bertujuan 

untuk menilai 

pelaksanaan MPDSR 

di Rwanda 

Metode campuran 

mengikuti siklus audit enam 

langkah untuk MDPSR 

untuk menentukan tingkat 

implementasi di 10 RS dan 

3 Puskesmas. 

Metode kualitatif dengan 

observasi fasilitas dan 

wawancara informan. 

Metode kuantitatif penilaian 

tanggapan dari wawancara 

tatap muka semi terstruktur 

 

10 RS dan 3 

Puskesmas 

Secara keseluruhan, status 

implementasi MPDSR di antara 

13 fasilitas yang dinilai 

mendapat skor antara 11,75 dan 

24,21 (dari 30). Rata-rata skor 

fasilitas adalah 17,30. Semua 

fasilitas berada di tahap empat 

atau lebih tinggi dalam 

pelaksanaan MPDSR. Pada saat 

penilaian, enam fasilitas 

menunjukkan bukti praktik 

(tahap empat), enam 

menunjukkan bukti praktik rutin 

dan integrasi (tahap lima), 

sementara satu fasilitas 

menunjukkan praktik 

berkelanjutan 

Pelaksanaan MPDSR di 

Rwanda lebih digiatkan lagi 

dengan pengaktifan seluruh 

fasilitas yang ada. 

8. Implementation of maternal 

and perinatal death 

surveillance and response 

system among health 

facilities in Morogoro 

Region: a descriptive cross-

sectional study 

(Kashililika & Moshi, 2021) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui status 

implementasi sistem 

antar fasilitas 

kesehatan di Wilayah 

Morogoro 

Pengumpulan data 

kuantitatif dilakukan 

melalui telaah dokumen 

status pelaksanaan MPDSR. 

Hasilnya ditentukan dengan 

menggunakan lembar 

penilaian unik dengan total 

30 poin. Fasilitas yang 

mendapat nilai kurang dari 

11 dianggap sebagai tahap 

praimplementasi, yang 

38 fasilitas 

kesehatan dari tiga 

kabupaten di 

wilayah 

Morogoro, 

Tanzania. 11 RS 

dan 27 pusat 

kesehatan. 

Studi ini mengungkapkan bahwa 

fasilitas kesehatan di Kabupaten 

Morogoro belum menerapkan 

sistem MPDSR secara memadai. 

memperkuat implementasi 

MPDSR, fasilitas kesehatan 

harus didorong untuk mematuhi 

pedoman MPDSR yang tersedia 

dalam proses kaji ulang 

kematian. Studi ini juga 

menunjukkan kurangnya 

Studi ini merekomendasikan 

pengembangan alat standar 

untuk menilai status 

implementasi MPDSR. 

Selain itu, penelitian ini 

tidak memasukkan apotek 

melainkan puskesmas (titik 

rujukan pertama) dan rumah 

sakit (titik rujukan kedua), 

mayoritas kematian ibu dan 

bayi baru lahir terjadi di 
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mendapat nilai 11 sampai 

17 dianggap sebagai tahap 

implementasi, dan yang 

mendapat nilai 18 sampai 

30 dianggap sebagai tahap 

pelembagaan. 

perencanaan manajemen untuk 

implementasi MPDSR yang 

efektif. Hal ini dibuktikan 

dengan ditemukannya tidak ada 

satu pun fasilitas tren data 

MPDSR yang ditampilkan atau 

dibagikan. Tidak ada fasilitas 

yang mendokumentasikan bukti 

perubahan karena sistem 

MPDSR. Tak satu pun dari 

mereka memiliki rencana untuk 

memastikan semua staf 

menerima pelatihan MPDSR. 

Dan sebagian besar fasilitas 

tidak melakukan pertemuan 

review secara berkala yang 

semuanya dapat mempengaruhi 

status pelaksanaan MPDSR. 

Sistem yang transparan juga 

harus ditetapkan untuk 

memastikan pelacakan 

menyeluruh dan tindak lanjut 

rekomendasi yang berkembang 

dari tinjauan MPDSR. Fasilitas 

kesehatan juga harus 

mempertimbangkan untuk 

mengintegrasikan MPDSR ke 

tim peningkatan kualitas lainnya 

untuk memaksimalkan 

efisiensinya. 

titik rujukan tersebut. 

Temuan dari studi ini 

memberikan dasar untuk 

studi yang lebih besar yang 

akan mencakup semua 

fasilitas. Selain itu, 

penelitian dilakukan pada 

saat merebaknya Pandemi 

Covid-19, yang dapat 

mempengaruhi pendataan. 

Dampak Pandemi Covid-19 

diminimalisir dengan 

menambah waktu 

pendataan. 

9. Causes and contributory 

faktors of maternal 

mortality: evidence from 

maternal and perinatal death 

Studi ini menentukan 

penyebab dan faktor 

penyebab kematian 

ibu di negara bagian 

Kami melakukan analisis 

retrospektif terhadap kasus 

kematian ibu yang 

dilaporkan (n = 77) dan 

kasus kematian 

ibu yang 

dilaporkan (n = 

77) dan ditinjau (n 

Usia rata-rata kematian ibu 

adalah 30,8 ± 5,7 tahun. 

Perdarahan dan pre-eklampsia 

atau eklampsia masing-masing 

Kami menyimpulkan bahwa 

banyak faktor penyumbang 

kematian ibu dapat dihindari 

jika tindakan pencegahan 
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surveillance and response in 

Ogun state, Southwest 

Nigeria 

(Sageer et al., 2019) 

Ogun setelah 

peninjauan surveilans 

dan respons kematian 

ibu dan perinatal 

(MPDSR) secara 

berkala di seluruh 

negara bagian 

ditinjau (n = 45) di fasilitas 

kesehatan di Negara Bagian 

Ogun dari tahun 2015 

hingga 2016 yang dipilih 

menggunakan metode total 

sampling. Dengan 

menggunakan alat 

pengumpulan data atau 

kuesioner MPDSR yang 

terstruktur dan tervalidasi, 

data yang terkumpul 

diekstrak dari basis data 

MPDSR yang ada, dan 

dianalisis dengan 

menggunakan perangkat 

lunak Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) 

20.0. Kami memperoleh 

persetujuan dari 

Kementerian Negara 

Kesehatan untuk penelitian 

ini. 

= 45) di fasilitas 

kesehatan di 

Negara Bagian 

Ogun dari tahun 

2015 hingga 2016 

menyumbang 43,4 dan 36,9% 

penyebab. Faktor penyebab 

utama kematian ibu antara lain 

sumber daya manusia yang tidak 

memadai untuk kesehatan, 

keterlambatan mencari 

perawatan, peralatan yang tidak 

memadai, kurangnya transportasi 

ambulans, dan keterlambatan 

dalam layanan rujukan. 51,1% 

wanita memiliki perawatan 

antenatal sementara sebagian 

besar wanita dirujuk dari Dukun 

Bersalin (TBA) dan rumah misi. 

dilakukan dan perawatan 

yang memadai tersedia. 

MPDSR menyediakan 

platform untuk bukti kritis 

di mana letak masalah 

utama, dan dapat 

memberikan informasi 

berharga tentang strategi 

yang harus menjadi fokus 

program pencegahan 

kematian ibu. Implementasi 

dan pelembagaan program 

MPDSR sedang 

berlangsung di Negara 

Bagian Ogun. MPDSR 

layak dan harus 

dilembagakan di semua 

negara bagian Nigeria. 

Komitmen untuk 

menindaklanjuti temuan 

MPDSR merupakan 

prasyarat utama untuk 

sukses. 

10. Death audits and reviews for 

reducing maternal, perinatal 

and child mortality (review) 

(Ml et al., 2020) 

Untuk menilai dampak 

dan keefektifan biaya 

dari berbagai jenis 

audit dan tinjauan 

kematian dalam 

mengurangi kematian 

ibu, perinatal dan 

anak. 

Kami mencari yang berikut 

dari awal hingga 16 Januari 

2019: CENTRAL, Ovid 

MEDLINE, Embase 

OvidSP, dan lima database 

lainnya. Kami 

mengidentifikasi studi yang 

sedang berlangsung 

menggunakan 

ClinicalTrials.gov dan 

Platform Pendaftaran Uji 

- Kami memasukkan dua uji coba 

acak klaster. Keduanya 

memperkenalkan tinjauan dan 

audit kematian sebagai bagian 

dari intervensi multikomponen, 

dan membandingkannya dengan 

perawatan saat ini. Studi 

QUARITE (QUAlity of care, 

Risk management, and 

Technology) berkaitan dengan 

tinjauan kematian ibu di rumah 
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Coba Klinis Internasional 

Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO), dan mencari daftar 

referensi dari artikel yang 

disertakan. 

sakit di Afrika Barat, yang 

memiliki angka kematian ibu 

dan perinatal yang sangat tinggi. 

Sebaliknya, uji coba OPERA 

mempelajari konferensi 

morbiditas/kematian perinatal 

(MMC) di unit bersalin di 

Prancis, yang sudah memiliki 

tingkat kematian perinatal yang 

sangat rendah pada awal. 

11. “It might be a statistic to me, 

but every death matters.”: 

An assessment of facility-

level maternal and perinatal 

death surveillance and 

response systems in four 

sub-Saharan African 

countries 

(Kinney et al., 2020) 

Untuk menilai 

MPDSR (sistem 

surveilans dan respon 

kematian ibu dan 

perinatal tingkat 

fasilitas di 4 negara 

Afrika sub-Sahara 

Desain penelitian cross-

sectional, metode campuran 

digunakan untuk menilai 

implementasi MPDSR. 

Studi ini mencakup tinjauan 

pustaka, pemetaan 

kebijakan, wawancara semi-

terstruktur dengan 41 

pemangku kepentingan 

daerah, observasi, dan 

wawancara dengan 

informan kunci di 55 

fasilitas yang dipilih secara 

sengaja. Menggunakan alat 

standar dengan penanda 

kemajuan yang ditentukan 

untuk enam tahap 

implementasi, setiap 

fasilitas diberi skor dari 0–

30. Data kuantitatif dan 

kualitatif dianalisis dari 47 

fasilitas dengan skor di atas 

10 ('bukti praktik MPDSR'). 

41 pemangku 

kebijakan daerah 

di 55 fasilitas 

yang dipilih secara 

acak. Data 

kuantitaif dan 

kualitatif 

dianalisis dari 47 

fasilitas. 

Rata-rata skor kemajuan 

implementasi MPDSR yang 

dihitung di 47 fasilitas adalah 

18,98 dari 30 (kisaran: 11,75–

27,38). Tim mengamati variasi 

di seluruh MPDSR nasional 

pedoman dan alat, dan 

implementasi MPDSR yang 

tidak konsisten di tingkat 

subnasional dan fasilitas. 

Hampir semua fasilitas memiliki 

koordinator MPDSR yang 

ditunjuk, tetapi bervariasi dalam 

ketersediaan dan penggunaan 

formulir standar dan frekuensi 

pertemuan audit mortalitas. 

Beberapa fasilitas (9%) memiliki 

mekanisme untuk 

mempromosikan lingkungan 

tanpa kesalahan. Beberapa 

fasilitas (44%) dapat 

menunjukkan bukti bahwa 

terjadi perubahan karena 

MPDSR. Faktor-faktor yang 

Studi ini adalah yang 

pertama menerapkan 

metodologi penilaian 

standar untuk menilai 

kemajuan implementasi 

MPDSR tingkat subnasional 

dan fasilitas. Struktur dan 

proses implementasi 

MPDSR ada di keempat 

negara. Banyak kesenjangan 

implementasi diidentifikasi 

yang dapat 

menginformasikan prioritas 

dan penelitian masa depan 

untuk memperkuat MPDSR 

dalam pengaturan 

berkapasitas rendah. 
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memungkinkan implementasi 

termasuk dukungan yang jelas 

dari kepemimpinan, komitmen 

dari staf, dan pertemuan rutin. 

Hambatan termasuk kurangnya 

kapasitas petugas kesehatan, 

waktu staf yang terbatas, dan 

motivasi staf yang terbatas. 

12. Eight-year experience 

of maternal death 

surveillance in Morocco: 

qualitative study 

of stakeholders’ views 

at a subnational level 

(Abouchadi et al., 2022) 

Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk lebih 

memahami faktor 

kontekstual yang 

terlibat dalam proses 

implementasi dan 

penggunaan MDSS, 

dengan fokus pada 

fasilitator dan 

hambatan, seperti 

yang dialami oleh 

pemangku 

kepentingan di bidang 

kesehatan. 

Penelitian evaluasi 

dilakukan pada tahun 2017 

berdasarkan studi kualitatif 

deskriptif dengan 

menggunakan wawancara 

mendalam semi-terstruktur, 

di empat dari dua belas 

wilayah kesehatan Maroko. 

Sebanyak tiga puluh satu 

wawancara mendalam 

diadakan dengan anggota 

komite regional tinjauan 

kematian ibu (RC-MDR) 

dan staf informan kunci 

lainnya Wawancara 

berfokus pada pandangan 

peserta dan pengalaman 

mereka dengan MDSS sejak 

diperkenalkan pada tahun 

2009. Kami melakukan 

analisis tematik berdasarkan 

pendekatan induktif dan 

deduktif. Menerapkan 

Kerangka Konsolidasi untuk 

Riset Implementasi yang 

memandu analisis data dan 

4 wilayah 

menggunakan 

purposive 

sampling 

dianatara 10 

wilayah yang 

menunjukkan 

bukti praktik 

surveilans 

kematian ibu pada 

tahun 2017. 

Melibatkan kepemimpinan di 

semua tingkat sistem kesehatan, 

pelatihan reguler koordinator 

MDSS kabupaten dan regional 

dan supervisi suportif di tingkat 

nasional adalah fasilitator 

implementasi MDSS yang paling 

penting. Hambatan yang 

dilaporkan pada dasarnya terkait 

dengan sistem tinjauan: Rapat 

tinjauan yang tidak teratur, 

budaya menyalahkan, pergantian 

anggota RC-MDR yang tinggi, 

kurangnya kapasitas analitis 

untuk menginformasikan proses 

tinjauan dan merumuskan 

rekomendasi, akhirnya 

membatasi akuntabilitas untuk 

tindak lanjut rekomendasi. 

Meskipun insentif keuangan 

meningkatkan pengadopsian 

MDSS, namun hal itu menjadi 

penghalang substansial bagi 

keberlanjutannya 

MDSS adalah proses 

kompleks yang 

membutuhkan banyak 

langkah, termasuk 

komitmen berbagai 

pemangku kepentingan 

dengan berbagai peran serta 

berbagi informasi di seluruh 

tingkat sistem kesehatan. 

Faktor kontekstual yang 

mempengaruhi pelaksanaan 

MDSS di tingkat daerah 

harus dipertimbangkan. 

Komunikasi horizontal dan 

vertikal tentang tujuan dan 

umpan balik MDSS sangat 

penting untuk memperkuat 

komitmen pemangku 

kepentingan, sehingga 

meningkatkan kualitas dan 

penggunaan MDSS. Selain 

itu, wilayah kesehatan harus 

menekankan pada 

pembuatan rekomendasi 

berkualitas tinggi dalam 

kemitraan antara tim 
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pelaporan temuan manajemen wilayah, 

anggota RC-MDR, dan 

pemangku kepentingan 

eksternal. 

13. Practice of death 

surveillance and response 

for maternal, newborn and 

child health: a framework 

and application to a South 

African health district 

(Mukinda et al., 2021) 

Untuk menilai fungsi 

mekanisme surveilans 

dan respon kematian 

ibu, perinatal, neonatal 

dan anak di tingkat 

kabupaten kesehatan. 

Suatu kerangka elemen 

yang mencakup analisis 

penyebab kematian, dan 

proses peninjauan dan 

tanggapan dikembangkan 

dan diterapkan pada unit 

koordinasi terkecil 

(kecamatan) untuk 

mengevaluasi fungsi DSR. 

Rancangan evaluasi adalah 

studi kasus deskriptif 

kualitatif, berdasarkan 

pengamatan praktik DSR 

dan wawancara. 

Sampel purposive 

dari 45 manajer 

dan penyedia 

kesehatan lini 

depan yang 

terlibat dengan 

DSR ibu, 

perinatal, 

neonatal, dan 

anak.  

Meskipun mekanisme DSR 

diintegrasikan ke dalam rutinitas 

organisasi kabupaten, fungsinya 

bervariasi antar kecamatan dan 

antar bentuk DSR. Beberapa 

bentuk DSR, terutama yang 

melibatkan kematian ibu, dengan 

pelaporan dan akuntansi 

eksternal, lebih cenderung 

memicu pencarian kesalahan dan 

sanksi reaktif daripada bentuk 

lain, yang lebih proaktif dalam 

mendukung tindakan berbasis 

bukti untuk mencegah kematian 

di masa depan. Tindakan ini 

terjadi di tingkat penyedia dan 

sistem, dan sampai batas 

tertentu, di komunitas. 

Studi ini memberikan 

contoh empiris dari praktik 

mekanisme DSR sehari-hari 

di tingkat kabupaten. Ini 

menilai praktik semacam itu 

berdasarkan kerangka 

elemen dan memungkinkan 

proses organisasi yang 

mungkin bernilai dalam 

pengaturan serupa di tempat 

lain. 

14. “Death audit is a fght” – 

provider perspectives 

on the ethics of the Maternal 

and Perinatal Death 

Surveillance and Response 

(MPDSR) system in Ethiopia 

(Cetin et al., 2022) 

untuk mengeksplorasi 

konsekuensi etis dan 

praktis yang dialami 

dokter terkait praktik 

pelaporan MPDSR di 

Ethiopia. 

Wawancara individu 

mendalam semi-terstruktur 

kualitatif dilakukan dengan 

16 petugas layanan 

kesehatan lintas profesi di 

fasilitas terpilih di Ethiopia. 

Pertanyaan wawancara 

terkait dengan pengalaman 

dokter dengan, dan persepsi, 

audit kematian. Strategi 

mereka untuk mengatasi 

kehilangan bayi baru lahir 

16 petugas 

layanan lintas 

profesi. 

Peserta mengalami ketakutan 

akan hukuman dan kesalahan 

terkait dengan proses audit 

kematian perinatal. Mereka 

menemukan bahwa audit tidak 

memberikan kontribusi untuk 

mengurangi kematian perinatal 

dan bahwa motivasi mereka 

untuk mematuhi kewajiban 

dipengaruhi secara negatif oleh 

hal ini. Melakukan audit tanpa 

sumber daya yang tersedia untuk 

Mengalami kematian 

perinatal dan pelaporan 

kematian merupakan beban 

ganda bagi petugas 

kesehatan yang terlibat. 

Pencegahan kematian 

perinatal dianggap 

bergantung pada konteks, 

dan baik dokter maupun 

sistem perawatan kesehatan 

akan mendapat manfaat dari 

lingkungan pelaporan yang 
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dan praktik pelaporan 

terkait juga dieksplorasi. 

Materi dianalisis mengikuti 

kondensasi teks sistematis, 

dan perangkat lunak 

NVivo11 digunakan untuk 

mengatur dan mengkodekan 

materi data. 

memberikan perawatan atau 

dukungan yang optimal dalam 

sistem saat ini dianggap tidak 

adil.  

aman dan bebas kesalahan.  

15. Implementation of maternal 

and perinatal death reviews: 

a scoping review protocol 

(Kinney et al., 2019) 

untuk memahami 

implementasi MPDSR 

serta protokol tinjauan 

pelingkupan untuk 

memahami faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

implementasi MPDSR 

di negara 

berpenghasilan 

rendah/menengah 

(LMIC) 

Kerangka Konsolidasi untuk 

Riset Implementasi akan 

menginformasikan 

pengembangan kerangka 

konseptual berbasis teori 

untuk implementasi 

MPDSR.. 

Studi bahasa 

inggris dari 2004 

hingga juli 2018 

yang menyajikan 

tentang faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

implementasi 

MPDSR atau 

bentuk terkait 

lainnya. 

Pemangku kepentingan utama 

akan dikonsultasikan dan 

dilibatkan selama proses 

peninjauan studi, termasuk 

Kelompok Kerja Teknis MPDSR 

Organisasi Kesehatan Dunia 

serta Kelompok Kerja Teknis 

Pengemudi Countdown to 2030 

Keterbatasan berkaitan 

dengan kriteria pencarian, 

terutama seputar bahasa 

(hanya bahasa Inggris) dan 

rentang waktu (dari 2004- 

Juli 2018) serta proses 

pencarian (misalnya, tidak 

semua literatur abu-abu 

dapat diidentifikasi). 

 Berdasarkan 15 penelitian dari hasil tinjauan pustaka yang terdiri dari 5 penelitian nasional dan 10 penelitian internasional 

dapat disimpulkan bahwa implementasi program Audit Maternal Perinatal (AMP) telah dilaksanakan baik didalam maupun luar 

negeri akan tetapi ada banyak faktor yang menghambat sehingga tujuan dari dilaksanakannya program ini masih jauh dari target 

SDG’s. Untuk topik program AMP ini sendiri masih kurang dipublikasikan penelitiannya secara nasional dan terkhusus diwilayah 

kota Makassar sendiri belum ditemukan penelitian yang serupa sehingga menarik perhatian peneliti untuk menggali lebih dalam 

terkait pelaksanaan AMP di Sulawesi Selatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Perawat 

1. Definisi Perawat 

 Perawat (nurse) berasal dari bahasa latin yaitu nutrix yang artinya 

merawat atatu memelihara. Menurut Budiono (2016) perawat adalah 

seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan baik 

didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik 

Indonesia, teregistrasi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan praktik 

keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

  Sedangkan Undang-Undang No.38 tahun 2014 tentang 

keperawatan pada pasal 1 ayat 2 menyatakan perawat adalah seorang yang 

telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik didalam maupun luar negeri 

yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Keperawatan adalah suatu bentuk layanan kesehatan professional yang 

merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada 

ilmu dan kiat keperawatan. Lingkup keperawatan meliputi pelayanan 

kesehatan promotif/promosi kesehatan, pelayanan kesehatan 

preventif/kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau 

penyakit, memberi asuhan keperawatan pada orang tidak mempunya 

kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (Febriana, 2017). 

2. Jenis Perawat 

Dalam Undang-Undang Keperawatan perawat terdiri dari 3 jenis  yakni : 
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a. Perawat Vokasional 

  Yakni seseorang yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan praktik dengan batasan tertentu dibawah superfisi 

langsung maupun tidak langsung oleh perawat profesional. Untuk 

melakukan registrasi perawat vokasional memiliki ijazah perawat 

diploma. Dalam menjalankan praktiknya perawat vokasional dapat 

melakukan bersama dan berhak mendapatkan SIPV (Surat Izin 

Perawat Vokasional) dari dinas kesehatan kabupaten/kota. 

b. Perawat Professional 

 Tenaga professional yang mandiri, bekerja secara otonom 

dan berkolaborasi dengan yang lain dan telah menyelesaikan 

program pendidikan profesi keperawatan, telah lulus ujian 

kompetensi perawat professional. Perawat professional yang telah 

memenuhi persyaratan berhak memperoleh SIPP (Surat Izin 

Praktik Perawat Profesional) yang dikeluarkan oleh dinas 

kesehatan kabupaten/kota. Dalam menjalankan praktiknya perawat 

professional bisa di pelayanan kesehatan umum dan secara mandiri 

(jika telah memenuhi persyaratan). 

c. Perawat Profesional Spesialis 

 Yakni seorang perawat yang disiapkan diatas level perawat 

professional dan mempunyai kewenangan spesialis atau 

kewenangan yang diperluas dan telah lulus uji kompetensi perawat 

professional spesialis (Munir, 2020). 

3. Fungsi Perawat 

 Fungsi perawat dalam melakukan pengkajian pada individu sehat 

maupun sakit dimana segala aktivitas yang dilakukan berguna untuk 
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pemulihan kesehatanberdasrakan pengetahuan yang dimiliki, aktivitas 

ini dilakukan dengan berbagai cara untuk mengembalikan 

kemandirian pasien secepat mungkin dalam bentuk proses 

keperawatan yang terdiri dari tahap pengkajian, identifikasi masalah 

(diagnose keperawatan), perencanaan, implementasi dan evaluasi 

(Sutrisno et al, 2016). Fungsi perawat sebagai berikut: 

a. Fungsi independen, merupakan fngsi mandiri dan tidak 

tergnagtung pada orang lain, dimana perawat dalam 

melaksanakan tugasnya dilaksanakan sendiri dengan keputusan 

sendiri dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia. 

b. Fungsi dependen, merupakan fungsi perawat dalam 

melaksanakan kegiatan atas pesan atau instruksi dari perawat 

lain. 

c. Fungsi interdependen, fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim 

yang bersifat saling ketergantungan diantara tim satu dengan 

yang lainnya (Munir, 2020). 

4. Peran Perawat 

 Peran perawat adalah cara untuk menyatukan aktivitas perawat 

dalam praktik, dimana telah meyelesaikan pendidikan formalnya yang 

diakui dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan 

tugas dan tanggung jawab keperawatan secara professional sesuai 

dengan kode etik keperawatan (Wirentanus, 2019)  

Peran perawat menurut beberapa ahli diantaranya : 

a. Virginia Handerson 
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 Menurut Henderson (1966) peran perawat adalah untuk 

membantu individu dalam menjalankan fungsi-fungsi fisiologis, 

memberikan kenyamanan dan mempromosikan kemandirian dalam 

perawatan diri. Virginia Handerson adalah seorang perawat 

terkenal yang memformulasikan definisi keperawatan modern. 

b. Florence Nightingale 

 Menurut  Nightingale (1859)  peran perawat untuk 

mengamati dan mencatat kondisi pasien, memberikan perawatan 

yang tepat dan membantu pasien dalam mencapai kesehatan yang 

optimal. 

c. Jean Watson 

  Peran perawat menurut Watson (1999) untuk membantu 

pasien dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan cara 

menunjukkan kepedulian dan empati, mendengarkan dan 

menghargai pasien, dan membangun hubungan teraupetik 

d. Dorothea Orem 

 Menurut Orem (2001) peran perawat adalah untuk 

membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan dasar dan 

mengembangkan kemandirian dalam perawatan mandiri. Beliau 

adalah seorang teoritikus keperawatan yang terkenal 

mengembangkan konsep orem dalam keperawatan. 

e. Patricia Benner 

 Menurut Benner (1982) peran perawat adalah untuk 

membantu pasien mencapai kesehatan yang optimal dengan cara 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam 

memberikan perawatan yang efektif. Beliau adalah seorang ahli 
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keperawatan yang terkenal mengembangkan model kompetensi 

keperawatan.  

f. Doheny (1982) mengidentifikasi beberapa elemen peran perawat 

professional yaitu : 

1) Care Giver (pemberi asuhan keperawatan) perawat dapat 

memberikan pelayanan keperawatan secara langsung dan tidak 

langsung kepada klien dengan menggunakan proses 

keperawatan meliputi; pengkajian, diagnosa, intervensi, 

implementasi dan evaluasi. 

2) Clien Advocate (pelindung klien) 

3) Counsellor (pembimbing) 

4) Educator (pendidik klien) 

5) Collaborator (bekerja sama dengan tim) 

6) Cordinator (perawat memanfaatkan semua sumber dan ptensi 

yang ada baik materi maupun kemampuan klien secara 

terkoordinasi sehingga tidak ada intervensi yang terlewatkan 

maupun tumpang tindih) 

7) Change Agent (sebagai pembaharu) 

8) Consultant (sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan 

kondisispesifik klien) 

 Dalam memberikan pelayanan/asuhan keperawatan, 

perawat memperhatikan individu sebagai mahluk yang holistik 

dan unik. Peran utamanya adalah memberikan asuhan 

keperawatan kepada klien meliputi treatment keperawatan, 

observasi, pendidikan kesehatan dan menjalankan treatment 
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medical sesuai dengan pendelegasian yang diberikan (Dede, 

2014) 

g. Peran perawat menurut hasil “Lokakarya Nasional Keperawatan, 

1983” sebagai berikut: 

1) Pelaksana pelayanan keperawatan, perawat memberikan asuhan 

keperawatan baik langsung maupun tidak langsung dengan 

metode proses keperawatan. 

2) Pendidik dalam keperawatan, perawat mendidik individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat serta tenaga kesehatan 

yang berada dibawah tanggung jawabnya. 

3) Pengelola pelayanan keperawatan, perawat mengelola 

pelayanan maupun pendidikan keperawatan sesuai dengan 

manajemen keperawatan dalam kerangka paradigm 

keperawatan. 

4) Peneliti dan pengembangan pelayanan keperawatan, perawat 

melakukan indentifikasi masalah penelitian, menerapkan 

prinsip dan metode penelitian, serta memanfaatkan hasil 

penelitian untuk meningkatkan mutu asuhan atau pelayanan 

dan pendidikan keperawatan. 

h. Peran perawat menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989 

sebagai berikut: 

1) Pemberi asuhan keperawatan, dengan memperhatikan keadaan 

kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian 

pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses 

keperawatan dari yang sederhana sampai dengan kompleks. 
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2) Advokat pasien/klien, dengan menginterprestasikan berbagai 

informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain 

khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan 

keperawatan yang diberikan kepada pasien, mempertahankan 

dan melindungi hak-hak pasien. 

3) Pendidik/ Edukator,  perawat bertugas memberikan pendidikan 

kesehatan kepada klien dalam hal ini individu, kelurga, serta 

masyarakat sebagai upaya menciptakan perilaku 

individu/masyarakat yang kondusif bagi kesehatan. Untuk 

dapat melaksanakan peran sebagai pendidik (edukator), ada 

beberapa kemampuan yang harus dimiliki seorang perawat 

sebagai syarat utama, yaitu berupa wawasan ilmu pengetahuan 

yang luas, kemampuan berkomunikasi, pemahaman psikologi, 

dan kemampuan menjadi model/contoh dalam perilaku 

professional. 

4) Koordinator, dengan cara mengarahkan, merencanakan serta 

mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan 

sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta 

sesuai dengan kebutuhan klien. 

5) Kolaborator, peran ini dilakukan karena perawat bekerja 

melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli 

gizi dan lain-lain berupaya mengidentifikasi pelayanan 

keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar 

pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. 

6) Konsultan, perawat sebagai tempat konsultasi terhadap masalah 

atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran 
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ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang 

tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. 

7) Peran perawat sebagai pengelola (manager). Perawat 

mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengelola 

layanan keperawatan di semua tatanan layanan kesehatan  

(rumah sakit, puskesmas dan sebagainya) maupun tatanan 

pendidikan yang berada dalam tanggung jawabnya sesuai 

dengan konsep manajemen keperawatan.  

8) Peneliti dan pengembangan ilmu keperawatan, sebagai sebuah 

profesi dan cabang ilmu pengetahuan, keperawatan harus terus 

melakukan upaya untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena 

itu, setiap perawat harus mampu melakukan riset keperawatan. 

 Adapun gambaran pelaksanaan peran perawat dalam program kesehatan 

ibu dan anak (KIA) meliputi: 

a. Pemberi pelayanan kesehatan 

 Perawat puskesmas mengumpulkan data tentang ibu dan 

kehamilannya melalui anamneses, melakukan pemeriksaan fisik, 

membuat diagnose keperawatan, merencanakan tindakan, melakukan 

implementasi berupa pelayanan 5T yaitu timbang berat badan dan 

pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan tinggi 

fundus melalui pemeriksaan leopold 1-4, pemberian vaksinasi tetanus 

toxoid dan pemberian tablet tambah darah, melakukan rujukan bila ada 

indikasi untuk dirujuk, kemudian perawat melakukan evaluasi. 

b. Penemu kasus 

 Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah untuk mencari 

dan menemukan ibu hamil. 
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c. Pendidik/penyuluhan kesehatan 

 Perawat puskesmas menjelaskan kepada ibu yang telah dilakukan 

pemeriksaan tentang hasil pemeriksaan, perubahan-perubahan yang 

terjadi pada ibu, pentingnya imunisasi, pentingnya tablet tambah darah, 

jenis resiko yang ditemukan, bahaya dari resiko kehamilan yang 

ditemukan, alasan ibu dirujuk bila ada indikasi dirujuk, dan 

memberitahukan jadwal pemeriksaan ulang. Memberikan penyuluhan 

tentang nutrisi, obat-obatan, bahaya merokok, pentingnya kesehatan 

jiwa, olahraga, pekerjaan, senggama, higiene, pakaian, dan perawatan 

payudara pada ibu hamil. 

d. Koordinator dan kolaborator 

 Perawat puskesmas melakukan kordinasi terhadap semua 

pelayanan yang diterima oleh ibu hamil dari berbagai program, dan 

bekerjasama dengan keluarga dalam perencanaan pelayanan 

keperawatan serta sebagai penghubung dengan institusi pelayanan 

kesehatan dan sektor terkait lainnya. 

e. Konselor  

 Perawat puskesmas memberikan pujian kepada ibu atas 

keputusannya untuk datang ke Puskesmas, menyediakan informasi-

informasi tentang ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan balita, 

serta anak prasekolah, mendengarkan keluhan, memberikan dukungan, 

membantu ibu untuk menggali dan mengetahui permasalahan, serta 

memilih pemecahan masalah yang dapat dikerjakan. 

f. Panutan (Role Model) 

 Perawat puskesmas menunjukkan perilaku sehari-hari yang dapat 

dicontoh oleh ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, dan balita, serta 
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anak prasekolah 34 misalnya tidak merokok, istirahat yang cukup, 

menjaga berat badan, menghargai dan menghormati ibu hamil, dan 

sebagainya (Theodora, 2014). 

B. Konsep Umum  Audit Maternal Perinatal (AMP) 

1. Definisi Audit Maternal Perinatal (AMP) 

 Audit Maternal Perinatal (AMP) merupakan serangkaian kegiatan 

berkelanjutan dan sistemik untuk; menyediakan informasi tentang kejadian 

kematian maternal dan perinatal sedini mungkin (dilakukan paling lambat 

3 x 24 jam setelah kematian terjadi sebagai bagian dari pendekatan 

surveilans), diagnosis penyebab kematian sesuai kaidah internasional 

(ICD), pelaporan kematian (termasuk pengisian formulir AMP), 

melakukan audit (kajian) kasus untuk menentukan faktor penyebab yang 

bisa diperbaiki, kemudian menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan 

mampu laksana dan memberikan arah tentang intervensi (respon) yang 

tepat untuk mencegah terjadinya kematian di kemudian hari berdasarkan 

hasil rekomendasi dari audit kasus kematian tersebut (KemenkesRI, 2021). 

2. Komponen Audit Maternal Perinatal (AMP) 

 Audit Maternal Perinatal (AMP)  mempunyai empat komponen 

kegiatan berikut: 

a. Pencatatan (Identifikasi, Notifikasi dan Kodifikasi) 

 Identifikasi dan notifikasi kematian maternal dan perinatal, baik 

yang terjadi di masyarakat atau di faskes (dilakukan paling lambat dalam 

3x 24 jam setelah kejadian), merupakan tahap awal dalam siklus aksi 

AMP. Untuk kematian maternal wajib diawali dengan melaporkan seluruh 

kematian WUS yang terjadi di masyarakat. Terhadap kematian WUS di 
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masyarakat dilakukan verifikasi dengan menggunakan formulir MAMA-

IN untuk menentukan apakah kematian tersebut merupakan kematian 

maternal sesuai definisi (terjadi saat hamil, bersalin atau nifas). Setelah 

diverifikasi maka Bidan Desa mengirimkan notifikasi kematian ibu dan 

kematian WUS kepada Puskesmas. Verifikasi kematian perinatal bertujuan 

untuk memastikan lahir mati (antepartum atau intrapartum) atau kematian 

BBL (dini atau lanjut). 

 Apabila kematian terjadi di fasilitas kesehatan (FKTP dan 

FKRTL), notifikasi kematian maternal dan perinatal dilakukan oleh 

petugas faskes tempat kematian terjadi menggunakan MPDN (Maternal 

Perinatal Death Notification) sebagai bagian awal dari digitalisasi proses 

AMP- SR. 

 Kodifikasi dilakukan sesuai ICD10 MM, ICD10 PM dan ICD11, 

ditulis pada Sertifikat Medik Penyebab Kematian (SMPK) yang 

diterbitkan oleh fasilitas kesehatan. Dokter Penanggung Jawab Pasien 

(DPJP) bertanggung jawab untuk kelengkapan data Sertifikat Medik 

Penyebab Kematian (SMPK). Apabila diperlukan maka kodifikasi tersebut 

dapat dilakukan dengan bantuan sejawat Kelompok Staf Medik (KSM) 

yang berkaitan dengan kasus kematian dalam forum Audit Medik, yang 

dilakukan paling lama 14 hari sejak tanggal kematian. 

b. Pelaporan 

 Pelaporan kematian maternal dan perinatal dilakukan apabila data 

sudah diverifikasi dan dikompilasi. Pelaporan ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan jadwal laporan rutin bulanan 

KIA.Terkait dengan AMP tahapan yang perlu dilakukan antara lain:  
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1) Melakukan analisis kematian WUS, ibu, BBL dan lahir mati yang 

mencakup: identitas, tempat, waktu dan dugaan sebab kematian. 

2) Melaporkan kematian yang sudah diverifikasi ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 

3) Pengumpulan data kematian dengan menggunakan formulir AMP. 

4) Sekretariat AMP Kabupaten/Kota melakukan kompilasi kematian ibu 

dan perinatal dengan menjaga kerahasiaan dan menyiapkan data 

kematian ibu dan perinatal yang akan dikaji. 

 Untuk kematian yang terjadi di masyarakat atau FKTP. Setelah 

dilakukan validasi terhadap kematian WUS sebagai kematian maternal dan 

kematian perinatal, maka bidan Puskesmas/bidan koordinator melanjutkan 

dengan pengisian formulir Otopsi Verbal Maternal (OVM) atau Otopsi 

Verbal Perinatal (OVP). Bila kematiannya terjadi di FKTP juga, maka 

faskes tingkat primer wajib mengisi formulir RMM atau RMP. 

 Untuk kematian yang terjadi di rumah sakit. Setelah seluruh 

informasi kematian maternal dan perinatal diisi lengkap dalam formulir 

yang telah disediakan, maka selanjutnya dilakukan audit medik oleh 

Rumah Sakit tempat kematian terjadi. Audit medik bertujuan untuk 

menegakkan diagnosis penyebab kematian dan faktor yang berperan 

secara medis. Hasil audit medik dicantumkan dalam Ringkasan Medik 

Maternal (RMM) atau Ringkasan Medik Perinatal (RMP), setelah formulir 

diisi lengkap dikirimkan ke Dinkes Kabupaten/Kota dalam waktu 14 hari 

setelah kematian. 

c. Pengkajian 

 Tim AMP Kabupaten/Kota melakukan audit kematian maternal 

dan perinatal di tingkat Kabupaten/Kota secara berkala (misalnya setiap 2-
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3 bulan sekali) dengan menggunakan: i) hasil ringkasan audit medik dari 

RS (RMM, RMP); dan ii) laporan kematian yang terjadi di masyarakat dan 

di Faskes (berdasarkan laporan Faskes, OVM/OVP). Selanjutnya Tim 

AMP Kabupaten/Kota melakukan analisis data agregat untuk seluruh 

kematian maternal dan perinatal di wilayahnya. Analisis data agregat 

bertujuan untuk identifikasi kecenderungan penyebab, faktor penyebab 

dan karakteristik kasus. Hasil analisis agregat dan rekomendast/rencana 

tindak-lanjut dilaporkan oleh Tim AMP Kabupaten/Kota kepada Kepala 

Dinkes Kabupaten/Kota. Setiap enam bulan, Dinkes Kabupaten/Kota 

mengirimkan laporan kemajuan pelaksanaan AMP (jumlah kematian 

maternal dan perinatal, resume hasil kajian, analisis agregat dan tindak 

lanjut yang telah dilaksanakan) kepada Bupati/Walikota. Dan setiap tahun, 

Dinkes Kabupaten/Kota membuat laporan tahunan kepada Dinkes Provinsi 

dan Bupati/Walikota. 

d. Tanggapan 

Pelaksanaan respon/tindakan korektif berdasarkan temuan dari audit 

kematian, baik yang dilaksanakan di tingkat faskes (FKTP dan 

FKRTL/RS), maupun di tingkat Kabupaten/Kota. 

1) Penyusunan rencana pelaksanaan respon/tindakan korektif di tingkat 

faskes/RS dan di tingkat Kabupaten/Kota, segera setelah kegiatan 

kajian. 

2) Pelaksanaan rencana tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait seperti 

disebutkan dalam rekomendasi AMP. 

3) Diseminasi hasil AMP di forum dengan audiens yang luas untuk 

pembelajaran dan mendapatkan rekomendasi guna memantapkan 

tindakan korektif/respon. 
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4) Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk menilai pelaksanaan 

tindakan korektif dilaksanakan untuk mencegah kematian maternal dan 

perinatal di kemudian hari. Tindakan korektif ini terkait dengan 

peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan logistik esensial, 

disamping perbaikan proses-proses yang terkait dengan kebijakan 

sistem kesehatan dan peran serta lintas sektor. Perubahan ini bertujuan 

agar ada kesinambungan dengan kalimat awal. Di samping itu, 

identifikasi dan pelaporan kematian melalui kegiatan surveilans dapat 

berkontribusi dalam pemantapan sistem registrasi sipil dan statistic 

vital/dukcapil dan kemampuan untuk menelusuri kecenderungan 

kematian.  

5) Penyusunan laporan tahunan AMP (hasil audit tingkat fasilitas dan 

kabupaten), termasuk analisis data agregat wilayah. 

3. Pengelolaan AMP di Tingkat Kabupaten/Kota 

 Pelaksanaan AMP di Kabupaten/Kota memerlukan manajemen 

yang dikelola dengan baik. Untuk itu, diperlukan adanya Tim AMP 

Kabupaten/Kota yang dibentuk melalui Surat Keputusan dari 

Bupati/Walikota (sebagai Pelindung). Tim AMP Kabupaten/Kota terdiri 

dari Pelindung, Tim Manajemen AMP, dan Tim Pengkaji. Dalam 

pelaksanaan AMP perlu dipastikan keterlibatan komunitas pelaksana 

pelayanan dalam berbagai proses AMP di Kabupaten/Kota, terutama 

dalam penyelenggaraan sesi pembelajaran. Di bawah ini rincian fungsi dan 

peran masing-masing. 

a. Pelindung 

Pelindung kegiatan AMP adalah Bupati/Walikota setempat. Tugas 

Pelindung adalah:  



48 

 

 

1) Membentuk Tim AMP Kabupaten/Kota. 

2) Menerbitkan surat-surat keputusan/penugasan yang diperlukan 

untuk tiap Tim dan anggota Tim. 

3) Mengalokasikan dana untuk kegiatan AMP agar berjalan lancar 

dan berkesinambungan. 1 Menindaklanjuti rekomendasi yang 

dihasilkan oleh Tim AMP/Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, baik 

berupa kebijakan, alokasi dana untuk program KIA dan intervensi 

lain yang dipandang perlu. 

b. Tim Manajemen 

Tim Manajemen AMP adalah pihak-pihak yang bertugas mengelola 

kegiatan AMP di wilayah Kabupaten/Kota. Tim ini terdiri dari: 

1) Penanggung-jawab AMP, yaitu Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Penanggung Jawab memiliki tugas sebagai 

berikut: 

a) Memfasilitasi Koordinator Tim Manajemen dalam 

penyelenggaraan AMP. 

b) Mengkomunikasikan tentang kebutuhan dana pelaksanaan AMP 

Kabupaten/Kota dengan pihak terkait. 

c) Mengalokasikan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien 

untuk pelaksanaan AMP- SR. 

d) Memfasilitasi pelaksanaan rekomendasi hasil audit dan 

perumusan pembelajaran serta melakukan advokasi terkait 

agregat analisis beserta rekomendasinya kepada pihak terkait 

e) Memastikan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam 

penyelenggaraan AMP. 



49 

 

 

f) Menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan oleh tim AMP, 

berupa usulan program, kebijakan baik yang sifatnya segera atau 

dalam bentuk perencanaan tahunan. 

2) Koordinator Tim Manajemen 

   Koordinator Tim Manajemen adalah Penanggung-jawab Program 

Kesehatan Ibu dan Anak atau Program Pelayanan Kesehatan di 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan tugas berikut: 

a) Memastikan berjalannya surveilans/pengumpulan kelengkapan 

data kematian Wanita Usia Subur (WUS), maternal dan 

perinatal di Kabupaten/Kota. 

b) Memastikan pengelolaan data surveilans dan kajian, serta 

memastikan kerahasiaan informasi dalam proses AMP, 

termasuk penyimpanan dokumen. 

c) Memastikan terlaksananya pertemuan audit kasus secara rutin, 

misalnya sebulan sekali bila kasusnya banyak, atau tiga bulan 

sekali bila kasus relatif sedikit, serta mengatur jumlah kasus 

yang dikaji dalam satu pertemuan audit/kajian. 

d) Melakukan advokasi terkait temuan hasil audit kasus dengan 

Penanggung-jawab AMP. 

e) Mengusulkan formasi struktur dalam Sekretariat AMP dan 

memantau pelaksanaan kegiatan di Sekretariat AMP. 

f) Bersama dengan Penanggung-jawab, memfasilitasi dan 

melakukan advokasi kepada pihak terkait tentang pelaksanaan 

rekomendasi yang dihasilkan serta perumusan pembelajaran. 

g) Menerbitkan laporan tahunan pelaksanaan AMP di 

Kabupaten/Kota, termasuk analisis data agregat.  



50 

 

 

h) Menindaklanjuti agregat rekomendasi yang dihasilkan oleh tim 

AMP, berupa usulan program, kebijakan baik yang sifatnya 

segera atau dalam bentuk perencanaan tahunan 

3) Sekretariat AMP 

  Sekretariat AMP Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi 

pelaksanaan AMP di Kabupaten di bawah koordinasi Koordinator 

Tim Manajemen AMP. Sekretariat terdiri atas beberapa orang staf 

dari Program/Bidang Kesehatan Masyarakat Kesehatan Ibu dan 

Anak dan Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kabupaten/Kota 

yang akan melakukan fungsi administratif dan analisis agregat. 

Tugas Sekretariat AMP sebagai berikut: 

a) Membantu Koordinator Tim Manajemen AMP dalam 

pelaksanaan kegiatan AMP. 

b) Melakukan kompilasi, verifikasi dan rekapitulasi daftar 

kematian WUS, Ibu, BBL dan lahir mati yang dikirimkan dart 

faskes. Laporan rekapitulasi kematian tingkat FKTP, termasuk 

dari masyarakat dilaporkan oleh puskesmas ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Sementara laporan rutin rekapitulasi kematian 

dari RS pemerintah tingkat Kabupaten/Kota/prov, RS 

TNI/POLRI, RS Swasta dikirimkan ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 

c) Melakukan sinkronisasi data kematian WUS, ibu/maternal, BBL 

dan lahir mati dengan institusi lain (Dinas Sosial, Dukcapil) 

d) Melakukan anonimasi, memberikan kode unik sesuat aturan 

yang berlaku dan mempersiapkan data yang diperlukan untuk 

pertemuan audit kasus.  
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e) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pertemuan audit kasus. 

Dimulai dari menjadwalkan pertemuan pengkajian, memberikan 

kasus yang telah dianonimasi kepada para anggota tim pengkaji 

paling lambat seminggu sebelum audit kasus dilakukan 

f) Menjadi notulis dalam pertemuan audit kasus. 

g) Melakukan pengarsipan dokumen penyelenggaran AMP 

(OVM/OVP, RMM/RMP, RMM- P/RMP-P, Formulir 

Pengkajian dan Ringkasan Pengkajian). 

h) Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama 

penyelenggaraan AMP. 

i) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pertemuan diseminasi hasil 

kegiatan AMP kepada pihak terkait. 

j) Melakukan analisis agregat terkait trend penyebab kematian 

maternal dan perinatal, faktor yang berkontribusi kepada 

kematian, rekomendasi dari seluruh hasil audit kematian  

k) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan AMP sebanyak dua 

kali dalam setahun untuk dikirimkan kepada Bupati/Walikota 

dan Dinas Kesehatan Provinsi 

4) Tim Pengkaji 

  Tim pengkaji adalah para klinisi atau pakar yang 

keahliannya terkait dengan pelayanan kesehatan maternal dan 

perinatal. Tim pengkaji kematian maternal minimum terdiri dari 1 

orang spesialis obstetri dan ginekologi, 1 orang bidan senior dan 1 

orang staf Program Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Sedangkan tim pengkaji kematian perinatal 

minimum terdiri dari 1 orang dokter spesialis anak, 1 orang dokter 
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spesialis obstetri dan ginekologi, 1 orang bidan senior dan 1 orang 

staf Program Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. Klinisi atau pakar dari keilmuan lainnya, seperti 

penyakit dalam, Jantung, anestest, dapat ditambahkan sesuat 

kebutuhan. Tim ini diharapkan dapat menerapkan profesionalisme 

dan mengutamakan etika. 

Ada dua jenis tim pengkaji: 

a) Pengkaji Internal: adalah para pakar dari dalam Kabupaten/Kota 

setempat yang terkait dengan proses pemberian pelayanan 

kesehatan maternal dan perinatal, serta aspek-aspek yang terkait 

dengan morbiditas dan mortalitasnya. Tugasnya adalah: 

melakukan audit kasus kematian maternal dan perinatal; 

merumuskan rekomendasi; dan mengembangkan pedoman 

praktik bagi komunitas pelayanan di wilayahnya. 

b) Pengkaji Eksternal: adalah dokter spesialis obstetri dan 

ginekologi dan dokter spesialis anak atau pakar lainnya yang 

berasal dari luar Kabupaten/Kota. Pengkaji eksternal dapat 

berasal dari pusat pendidikan kedokteran, dari tingkat 

provinsi/pusat atau dari kabupaten/kota yang berdekatan dan 

mempunyai kemampuan untuk menjadi pengkaji. Keberadaan 

pengkaji eksternal bukan menjadi syarat mutlak dilakukannya 

pengkajian kasus kematian, walaupun bisa meningkatkan kualitas 

dan obyektivitas kajian. Koordinator Tim Manajemen AMP 

berwenang menentukan apakah memerlukan tim pengkaji 

eksternal atau tidak, dengan beberapa pertimbangan berikut: 

tidak adanya pakar yang diperlukan di Kabupaten/Kota setempat, 
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kasus rumit yang jarang terjadi, atau kasus yang dikaji adalah 

kasus yang ditangani oleh pengkaji internal. Dinas Kesehatan 

Provinsi diharapkan membantu menyediakan pengkaji eksternal 

bagi Kabupaten/Kota yang memerlukannya. 

 Tugas Pengkaji Eksternal adalah: melakukan audit kasus 

kematian maternal dan perinatal di Kabupaten/Kota sesual 

penugasan dari Dinas Kesehatan Provinsi; merumuskan 

rekomendasi; memberikan masukan kepada Pengkaji Internal 

tentang kasus yang dikaji; dan menyediakan informasi tentang 

bukti-bukti ilmiah (evidence-based practice) terkait kasus yang 

dikaji kepada Pengkaji Internal. 

5) Tim Komunitas Pelayanan 

  Komunitas pelayanan adalah para pihak yang secara 

langsung dan tidak langsung terlibat dalam pemberian pelayanan 

maternal dan perinatal. Tugasnya memberikan Input kepada tim 

manajemen dan tim pengkaji. Komunitas ini berhak menerima 

umpan balik bagi keperluan pembelajaran, pelaporan dan 

perencanaan. Ada empat kelompok yang membentuk komunitas 

pelayanan kesehatan ibu-perinatal sebagai berikut: 

1) Kelompok Masyarakat: merupakan pihak yang mendapat 

pelayanan maternal dan perinatal, terdiri dari pasien dan 

keluarganya, serta kelompok atau organisasi kemasyarakatan. 

Pelibatan dan pemberdayaan kelompok ini melalui pemberian 

informasi dan pelatihan diperlukan, agar animo dan kualitas 

partisipasinya semakin meningkat. Masukan yang dapat 

diberikan adalah informasi tentang kematian ibu dan perinatal 
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yang terjadi di masyarakat agar dapat ditindak lanjuti oleh 

petugas kesehatan. Organisasi masyarakat juga berfungsi 

sebagai mitra dalam pemantauan akuntabilitas pelayanan 

publik. 

2) Kelompok Petugas Kesehatan: adalah pihak yang secara 

langsung memberikan pelayanan maternal dan perinatal, yaitu 

bidan, perawat dan dokter. Mereka dapat memberikan masukan 

atas kematian yang ditelusuri dari masyarakat atau diperoleh 

dari fasyankes (puskesmas, rumah sakit, klinik bersalin dsb). 

Informasi dari kelompok petugas kesehatan selanjutnya akan 

dijadikan bahan audit kasus oleh Tim Pengkaji. Organisasi 

profest berhak mendapatkan informasi hasil dan rekomendasi 

sebagai pembelajaran agar dapat berperan dalam menjaga 

kualitas pelayanan anggotanya. 

3) Kelompok Pimpinan Fasilitas Pelayanan: terdiri dari para 

Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit, dan para pimpinan 

fasyankes lainnya. Tugasnya adalah memberikan arahan 

tentang pengaturan sumberdaya faskes untuk layanan yang 

berkualitas, peningkatan pengumpulan dan pelaporan data 

kematian maternal dan perinatal, pelaksanaan AMP di faskes 

secara tepat waktu, serta implementasi rekomendasi yang 

terkait dengan fasilitas yang dipimpinnya. 

4) Kelompok Pembuat Kebijakan: adalah pihak yang berwenang 

dalam pembuatan dan penetapan kebijakan terkait pelayanan 

kesehatan maternal dan perinatal di Kabupaten/Kota, misalnya 

pimpinan Dinas Kesehatan, anggota DPRD yang membidangi 
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kesehatan, pihak sektor terkait (Bappeda, dalam negeri, 

dukcapil, desa, sosial, agama, pendidikan, BKKBN, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pekerjaan 

umum, komunikasi dll), pihak pengelola asuransi kesehatan. 

Tugasnya melakukan fasilitasi dan/atau memberikan dukungan 

terhadap penyelenggaraan AMP dan implementasi 

rekomendasi pada tingkat kebijakan (Kemenkes RI, 2021). 

C. Integrasi Keislaman Peran Perawat Dalam Pelaksanaan AMP 

1. Peran Perawat Menurut Pandangan Islam 

 Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang 

lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem, dimana 

dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat maupun 

dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan (Budiono, 2016). 

Peran dipengaruhi  oleh kedaan sosial baik dari dalam maupun dari luar 

dan bersifat stabil.  

Dalam Al-Qur’an Surat Az-Zariyat (51) ayat 56 dibawah ini:  

ريٰت/ ا لِيَعْبُدُوْنِ ) الذّٰ
َّ
سَ اِل

ْ
اِن
ْ
نَّ وَال جِ

ْ
قْتُ ال

َ
 (15: 15وَمَا خَل

Terjemahannya: 

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah 

kepada-Ku” (Az-Zariyat/51:56) 

 Dalam tafsir jalalain menjelaskan bahwa QS. Az-Zariyat ayat 56 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan mausia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku” pengertian dalam ayat ini sama sekali tidak bertentangan 

dengan kenyataan, bahwa orang-orang kafir tidak menyembah-Nya. 

Karena sesungguhnya tujuan dari ayat ini tidaklah memastikan 
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keberadaannya. Perihalnya sama saja dengan pengertian yang terdapat 

didalam perkataanmu, “Aku runcingkan pena ini supaya aku dapat menulis 

dengannya”. Dan kenyataannya terkadang kamu tidak menggunakannya 

(Al-Mahalli & As-suyuthi, 2021). 

 Sedangkan tafsir al-misbah (Quraish Shihab) menjelaskan bahwa 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali 

kepada-Ku, tetapi mereka Aku ciptakan untuk beribadah kepada-Ku. Dan 

ibadah itu sangat bermanfaat untuk mereka sendiri.   Inilah tujuan Allah 

Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, dan Dia mengutus para 

rasul untuk menyeru kepadanya, yakni untuk beribadah kepada-Nya yang 

didalamnya mengandung ma’rifat (mengenal)-Nya dan mencintai-Nya, 

kembali kepada-Nya, dan mendatangi-Nya serta berpaling dari selain-Nya. 

Hal ini tergantung pada ma’rifat (mengenal)-Nya, karena sempurnanya 

ibadah tergantung sejauh mana pengenalannya kepada Allah, bahkan 

setiap kali seorang hamba bertambah ma’rifatnya, maka ibadahnya 

semakin sempurna. Untuk inilah Allah menciptakan manusia dan jin, 

bukan karena Dia butuh kepada mereka. Dia tidak menginginkan rezeki 

dari mereka dan tidak menginginkan agar mereka memberi-Nya makan, 

Mahatinggi Allah yang Mahakaya dan tidak butuh kepada seorang pun 

dari berbagai sisi, bahkan semua makhluk butuh kepada-Nya dalam semua 

kebutuhan mereka, baik yang dharuri (penting) maupun yang selainnya 

(Shihab, 2000). 

 Dari kedua tafsir diatas sangat erat kaitannya dengan peran seorang 

perawat dalam menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka 

Kematian Bayi) melalui program Audit Maternal Perinatal (AMP) karena 

sejatinya seorang perawat dalam memainkan perannya tidak lepas dari 
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bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perannya 

sebagai pemberi asuhan keperawatan  yang komprehensif dengan 

memastikan kebutuhan bio-psiko-sosial-spiritual pasien terpenuhi 

merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian menjalankan perannya 

baik itu sebagai penemu kasus, kolaborator, konselor, peneliti ataupun 

advokator semua adalah bentuk ibadah kepada sang Pencipta. Demikian 

pula perannya dalam menurunkan AKI dan AKB dalam program AMP 

yang mana akan memberikan banyak dampak positif bagi pembangunan 

bangsa. 

2. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) Menurut Pandangan 

Islam 

 Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) sangatlah penting 

karena hal ini yang akan menentukan tindakan atau langkah apa yang akan 

dilakukan selanjutnya oleh tenaga kesehatan dalam meminimalisir angka 

kematian ibu dan anak. Dalam Al-Qur’an Surah Yunus ayat 57, Allah 

berfirman :  

رَحْمَةٌ  دُوْرِِۙ وَوُدًى وَّ مَا فِى الصُّ ِ
 
مْ وَشِفَاءٌۤ ل

ُ
ك ِ
ب  نْ رَّ يْعِظَةٌ م ِ مْ مَّ

ُ
يُّىَا النَّاسُ قَدْ جَاءَۤثْك

َ
يٰٓا
 ِ
 
مُؤْمِنِيْنَ ل
ْ
 (15: 51) يينس/ل

 Terjemahan: 

“Wahai manusia : Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Quran) 

dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan 

petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus 57) 

 Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa (Hai manusia) yakni penduduk 

Mekah (sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb 

kalian) berupa Al-kitab yang di dalamnya dijelaskan hal-hal yang 
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bermanfaat dan hal-hal yang mudarat bagi diri kalian, yaitu berupa kitab 

Al-quran (dan penyembuh) penawar (bagi penyakit-penyakit yang ada di 

dalam dada) yakni penyakit akidah yang rusak dan keragu-raguan (dan 

petunjuk) dari kesesatan (serta rahmat bagi orang-orang yang beriman) 

kepadanya (Al-Mahalli & As-suyuthi, 2021). 

 Sedangkan tafsir al-misbah mejelaskan wahai umat manusia, telah 

datang kepada kalian kitab Allah yang disampaikan melalui rasul-Nya, 

Muhammad. Didalamnya terdapat peringatan untuk taat dan beriman serta 

nasihat untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Didalamnya 

juga terdapat kisah-kisah orang sebelum kalian agar dapat dijadikan bahan 

renungan dan juga terdapat anjuran untuk melakukan pengamatan terhadap 

rahasia-rahasia alam raya, sehingga kalian dapat menyadari keagungan 

ciptaan-Nya. Selain itu, kitab ini pun mengandung terapi penyakit hati, 

semisal kemusyrikan dan kemunafikan. Kitab yang diturunkan ini (al-

Qur'ân) merupakan pedoman untuk mendapatkan jalan kebenaran. Semua 

itu adalah rahmat bagi orang-orang Mukmin yang menerimanya dengan 

baik (Shihab, 2000). 

 Dari kedua tafsir diatas sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan 

program Audit Maternal Perinatal (AMP) karena sesungguhnya salah satu 

fungsi Al-Quran adalah As-Syifa yaitu penyembuh bagi penyakit yang 

bersarang di dada manusia seperti syirik, kufur, dan munafik termasuk 

pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman jiwa manusia, 

seperti putus asa, lemah pendirian, selalu mengikuti hawa nafsu, dengki, 

benci, pengecut dan rasa takut. AMP hanyalah sebuah program yang 

diharapkan dapat membantu menurunkan AKI dan AKB dengan berbagai 

penyakit yang menyebabkan tingginya AKI dan AKB akhir-akhir ini. 
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Akan tetapi, tetaplah keyakinan kepada Allah yang maha pemberi 

kesembuhan tempat kita berharap dan Al-Qur’an sebagai pedoman dan 

penyembuh dari setiap penyakit yang diderita. 

3. Sejarah Perawat Muslim 

 Perkembangan dunia keperawatan merupakan sebuah profesi yang 

tidak dapat terlepas dari dunia keperawatan di masa sebelumnya. Untuk 

mencapai profesionalitas dunia keperawatan di saat ini, dunia keperawatan 

harus melewati tahap-tahap yang begitu banyak, di mana terjadi berbagai 

peristiwa yang penting yang terjadi pada masa-masa lampau tersebut 

hingga mendorong perkembangan profesi keperawatan, baik di dunia 

internasional maupun nasional. 

 Rufaidah adalah seorang perawat muslim pertama di zamannya. 

Nama lengkapnya adalah Rufaidah Binti Sa'ad al-Aslamiyah. Berasal dari 

bani (marga) Aslam, salah satu dari suku Khazraj di Madinah. la 

dilahirkan di Yastrib kota yang sekarang dikenal dengan Madinah al 

Munawwarah. Tumbuh disana sebelum Nabi Muhammad hijrah dengan 

membawa agama Islam Rahmatallil alamiin. Ia termasuk kelompok di 

antara para muslim pertama dari Bani Aslam. Ketika agama islam 

menyelimuti Madinah, Rufaidah berkonsentrasi pada pekerjaan 

keperawatan yang di warisinya. Sebagai perawat muslim yang taat, ia 

kemudian merubah sistem keperawatan jahiliyah dengan sistem 

keperawatan islami. Tidak ada lagi dupa, sesaji, khamar, patung dewa dan 

ramal-meramal. Cara menangani pasien disesuaikan dengan ajaran Islam. 

Ruangannya pun dibuat selalu dalam keadaan suci. Ia melayani pasien 

dengan penuh cinta, kesabaran, dan keikhlasan. Rufaidah ialah teladan 

perawat muslim (Murtiningsih, 2022) 
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 Rufaidah Al-Aslamiyah memiliki banyak kontribusi dalam 

perkembangan ilmu keperawatan. Ia memiliki kontribusi sejak zaman pra 

Islam dan zaman perjuangan Islam. 

1. Zaman pra Islam 

 Rufaidah lahir di Yathrib dan sudah memulai profesi sebagai 

seorang perawat sebelum Nabi Muhammad hijrah ke madinah. Dengan 

kata lain, Rufaidah sudah mulai merawat sebelum mengenal Islam. Ia 

dan ayahnya banyak memberikan kontribusi dalam pengobatan di 

Madinah saat itu.  

 Ilmu kedokteran di Arab Saudi saat masa pra Islam dengan 

menggunakan dua pendekatan yaitu kedokteran arab kuno (Ancient 

Arabic Medicine) dan pendekatan dari persia dan mesopotania (Ilmu 

kedokteran yang bersumber dari Hiporcrates dan Gallen). Pengobatan 

arab kuno (Ancient Arabic Medicine) dengan memanfaatkan hewan 

dan tumbuhan yang ada di sekitar mereka seperti: jinten hitam, bunga 

Memecylon, truffle gurun, air kencing unta, empedu hewan buas, susu 

keledai betina, dan lemak cair dari ekor domba. (Saputra et al., 2020) 

2. Zaman Islam 

 Ketika Islam masuk ke Madinah pada abad ketujuh, Rufaidah telah 

menjadi muallaf dan berhasil menggabungkan keilmuannya dalam 

bidang keperawatan dengan ajaran Islam. Mulai sejak itu ia 

mengabdikan dirinya menjadi perawat muslim dan turut berjuang 

dalam kejayaan Islam. Sehingga etos bertindak sebagai fundamental 

yang menjadi faktor motivasi bagi Rufaidah dan perawat Islam.  

 Rufaidah mencontohkan semua atribut yang diharapkan dari 

seorang perawat yang baik. Kemampuannya dengan kepribadian 
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karismatik, kepedulian, kebaikan, empati, pengetahuan klinis dan 

medis yang sangat baik membuktikan bahwa seorang wanita dari Islam 

bisa berkontribusi pada sains dan teknologi pada rentang yang cukup 

besar di luar rumah. Kepedulian atau caring yang menjadi dasar 

keperawatan saat ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Rufaidah sejak 

dulu. Caring dalam Islam, lebih dari empati, cenderung menawarkan 

klien untuk merasakan manfaatnya tanpa memandang jenis kelamin, 

etnis, latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi. (Teleghani, 2013) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan sejenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh 

jawaban atau informasi mendalam tentang pendapat, persepsi, dan perasaan 

seseorang (Lapau, 2014).  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah fenomenologi yang bertujuan untuk menjelaskan atau 

mengungkapkan  makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari 

oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian dilakukan 

dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau 

memahami fenomena yang dikaji (Sumantri, 2015).  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Kota Makassar dan RSUD Syekh 

Yusuf Gowa pada bulan Juni-Juli 2023. 

1. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perawat yang bekerja di 

RSUD Kota Makassar dan RSUD Syekh Yusuf Gowa yang pernah terlibat 

dalam pelaksanaan program Audit Maternal Perinatal (AMP). Jumlah 

populasi perawat di RSUD Kota Makassar adalah 164 orang dan di RSUD 

Syekh Yusuf Gowa 170 orang. 

b. Sampel  

 Penentuan sampel pada penelitian kualitatif sangat berbeda dengan 

penentuan sampel pada kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, penentuan 
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sampel ditentukan pada saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama 

penelitian berlangsung (Sugiyono, 2018). Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dimana 

pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Polit & 

Beck, 2017). Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah menentukan 

sampel dengan cara memilih sampel yang akan digunakan diantara 

populasi yang diinginkan peneliti sesuai dengan tujuan dan masalah 

penelitian berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi. 

Kriteria inklusi dan eksklusi : 

Kriteria inklusi pada penelitian ini sebagai sebagai berikut: 

a) Perawat yang bekerja di ruang khusus KIA, IGD, dan NICU   

b) Pernah terlibat dalam pelaksanaan AMP 

c) Minimal strata pendidikan D3 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah : 

a) Perawat yang sedang cuti 

b) Tidak bersedia menjadi responden dalam penelitian 

2. Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

  Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber penelitian yaitu tiga orang tenaga perawat 

RSUD Kota Makassar dan dua orang RSUD Syekh Yusuf Gowa yang 

pernah terlibat dalam pelaksanaan program Audit Maternal Perinatal 

(AMP). 

b. Metode Pengumpulan Data 

 Data dikumpulkan melalui teknik wawancara semi-terstruktur 

dalam waktu sekitar 30 menit untuk setiap partisipan, kemudian 



64 

 

 

direkam dengan menggunakan aplikasi audio pada smartphone. 

Wawancara dilakukan secara langsung kepada perawat yang pernah 

terlibat dalam pelaksanaan program Audit Maternal Perinatal (AMP). 

Data yang diperoleh juga mempunyai jangka waktu yang panjang 

karena penelitian kualitatif merupakan sebuah penemuan atau 

menemukan teori baru. Namun, jangka waktu penelitian akan 

berlangsung dalam waktu pendek jika datanya sudah jenuh. Ibarat 

mencari provokator, atau mengurai masalah atau memahami makna, 

jika semua itu dapat ditemukan dalam satu pekan, dan telah diuji 

kredibilitasnya, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai 

(Sugiyono, 2019). 

 Dalam pengumpulan data, diperlukan teknik pengumpulan yang 

dapat menguji kredibilitas data. Maka dari itu, terdapat triangulasi 

yang diartikan sebagai pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Pada penelitian ini, triangulasi yang digunakan 

peneliti adalah triangulasi teknik yaitu penggunaan beragam teknik 

pengungkapan data yang dilakukan pada sumber data (Helaluddin & 

Wijaya, 2019). Triangulasi teknik ini dapat dilakukan dengan 

menggabungkan dengan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

3. Prosedur Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Selatan lebih tepatnya di 

RSUD Kota Makassar pada tanggal 16 Juni-7 Juli 2023 dan RSUD 

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa pada tanggal 7 Juli-12 Juli 2023. 

Penelitian ini legal secara administrasi berdasarkan surat keterangan 

layak etik dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 
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Alauddin Makassar dengan No.C.152/KEPK/FKIK/VI/2023 dan juga 

izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu kota Makassar dengan nomor surat 

070/531/SKP/DPMPTSP/VI/2023 serta izin dari Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Gowa dengan 

nomor surat 503/843/DPM-PTSP/PENELITIAN/VII/2023 yang 

tercantum dalam lampiran penelitian.  

 Pada penelitian kualitatif langkah awal yang harus dilakukan 

peneliti adalah menentukan sampel yang akan digunakan pada 

penelitian yaitu dengan penentuan partisipan. Jumlah sampel 

(partisipan) pada penelitian kualitatif tidak sebanyak pada penelitian 

kuantitatif. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif tidak 

mengenal adanya sampel minimum (sample size) dan lebih sering 

menggunakan jumlah sample yang lebih kecil. Bahkan pada kasus 

tertentu, penelitian kualitatif hanya memerlukan satu informan saja.  

Menurut Sugiyono (2019) pada penelitian kualitatif penambahan 

sampel/partisipan akan dihentikan jika sudah terjadi saturasi data 

(datanya sudah jenuh).  Informasi yang didapatkan dari partisipan 

baik yang lama maupun yang baru sudah tidak memberikan data baru 

lagi sehingga penelitian pun selesai.  

 Adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan seorang peneliti 

pada penelitian kualitatif sebagai berikut.  

a. Tahap Deskripsi  

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi terhadap lokasi penelitian 

dan menentukan di ruangan mana saja terdapat partisipan yang sesuai 

dengan kriteria penelitian. Kemudian mendeskripsikan apa yang 

dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan.  
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b. Tahap Reduksi/Fokus  

Pada tahapan ini, segala informasi yang didapatkan pada tahap 

pertama di reduksi oleh peneliti. Peneliti melakukan reduksi pada data 

yang ditemukan pada tahap I dan memfokuskan pada masalah 

tertentu. Peneliti juga melakukan sortir data dengan cara memilih 

mana saja data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Adapun 

data-data yang dianggap tidak penting dan tidak dibutuhkan pada 

tahap ini, disingkirkan. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan 

peneliti, data-data tersebut dikategorikan dan ditetapkan sebagai fokus 

penelitian. 

c. Tahap Seleksi  

Pada tahap ini peneliti  menguraikan fokus masalah yang telah di 

tetapkan menjadi lebih rinci lagi. Peneliti melakukan analisis yang 

mendalam terhadap data dan informasi yang didapatkan atau 

diperoleh dari informan yang berpartisipasi dalam penelitian, yang 

kemudian peneliti dapat menemukan tema dengan cara 

mengkonstruksikan data yang didapatkan menjadi sebuah bangunan 

pengetahuan, ilmu atau hipotesis yang baru.  

 Ketiga tahapan ini adalah proses memperoleh informasi data atau 

informasi yang dilakukan secara sirkuler, berulang-ulang dengan 

berbagai cara dan sumber hingga mendapatkan suatu kesimpulan 

yang kredibel. Untuk menetukan kesimpulan tersebut kredibel, 

peneliti mengecek apakah jawaban dari partisipan benar atau tidak 

(Sugiyono, 2013). 

4. Analisis Data 

         Proses analisa data pada penelitian ini dilakukan setiap selesai 

mewawancarai satu partisipan. Setelah wawancara selesai,  peneliti 

akan membuat transkip wawancara dan mulai menganalisa data satu 
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persatu. Transkrip dibaca secara berulang untuk mendapatkan 

gambaran data keseluruhan serta mengidentifikasi segmen data yang 

berpotensi mengungkapkan aspek dari fenomena (Baker et al., 2019). 

Setelah itu data mengalami konseptualisasi, pengklasifikasian, 

pengkategorian, pengidentifikasian tema, kemudian dihubungkan 

dengan konstruk teori. Penafsiran makna dari data dilakukan dengan 

menata ulang, memeriksa, dan mendiskusikan data tekstual dengan 

menyampaikan pemahaman asli dari para peserta. Proses analisis data 

ini menggunakan bantuan software pengelola data kualitatif. 

5. Instrumen Penelitian 

     Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang telah sesuai dengan 

tujuan penelitian. Peneliti menggunakan pedoman wawancara tersebut saat  

wawancara dengan perawat yang pernah terlibat dalam pelaksanaan Audit 

Maternal Perinatal (AMP) di RSUD Kota Makassar dan RSUD Syekh 

Yusuf Gowa. 

6. Uji Keabsahan Data 

    Keabsahan data adalah sebuah teknik pemeriksaan yang dapat dilakukan 

oleh peneliti kualitatif sebagai kekuatan peneliti dalam mempertahankan 

penelitiannya dan agar peneliti juga dapat mempertanggungjawabkan hasil 

penelitiannya sebagai penelitian ilmiah. Adapun uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2018) meliputi.  

1. Credibilty (Uji Kredibilitas)  

Pada uji kredibilitas data ini, peneliti mendengarkan hasil wawancara 

secara berulang-ulang dengan para partisipan untuk lebih 
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memperdalam makna yang terkandung dari hasul wawancara bersama 

partisipan. 

2. Uji Transferability  

Peneliti membuat laporan hasil wawancara dengan menggunakan dua 

metode penulisan transkrip wawancara, yaitu menulis secara manual 

dan mengetik hasil wawancara. Sehingga peneliti dapat lebih 

mengetahui apa yang disampaikan oleh para partisipan. Hal dilakukan 

agar hasil penelitian dapat diterapkan ke populasi dimana sampel 

tersebut diambil. 

3. Uji Dependability  

Peneliti melakukan uji depenability dengan cara melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian dengan cara memilih auditor 

yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit 

keseluruhan aktivitas yang dilakukan peneliti dalam melakukan 

penelitian. Peneliti melakukan audit dengan pembimbing mulai dari  

menentukan masalah, terjun ke lapangan dengan arahan pembimbing, 

memilih partisipan, melaksanakan analisis data, melakukan uji 

keabsahan data, sampai pada proses pembuatan hasil pengamatan atau 

kesimpulan.  

4. Uji Konfirmability  

Uji konfirmability pada penelitian kualitatif disebut juga pengujian 

objektivitas. Sebuah penelitian dapat diakatakan objektif apabila hasil 

penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian 

kualitatif dengan uji konfirmability berarti menguji hasil penelitian 

yang di kaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil 
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penelitian merupakan fungsi proses penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. 

7. Etika Penelitian 

Berikut etika penelitian dalam penelitian ini: 

1. Persetujuan Etis 

Peneliti memiliki persetujuan etis dari institusi sebelum 

melakukan penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

penelitian tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip 

etika penelitian. 

2. Kerahasiaan 

Peneliti menjaga kerahasiaan data dan identitas partisipan untuk 

mencegah pelanggaran privasi dan kerugian bagi partisipan, 

dengan cara hanya menuliskan inisial partisipan pada transkrip 

wawancara dan tidak memperlihatkan wajah partisipan dalam 

dokumentasi penelitian. 

3. Informed Consent 

Peneliti memperoleh persetujuan tertulis dari partisipan penelitian 

sebelum memulai penelitian, serta menjelaskan tujuan, prosedur, 

dan risiko yang terkait dengan penelitian secara jelas dan jujur. 

4. Keamanan Data 

Data yang dikumpulkan disimpan dengan aman dan dijaga dari 

akses yang tidak sah atau potensi kerusakan. Data harus dihapus 

setelah penelitian selesai dan tidak lagi diperlukan. 
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5. Keterlibatan Partisipan 

Partisipan penelitian diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara 

sukarela dan diberi opsi untuk menarik diri dari penelitian pada 

setiap saat. 

6.  Integritas Penelitian 

Peneliti menghindari manipulasi data, plagiarisme, dan 

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika penelitian lainnya. 

7.  Publikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian harus disajikan secara jujur dan akurat, serta 

menjaga integritas akademik dan intelektual. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Provinsi Sulawesi Selatan 

 Sulawesi Selatan adalah provinsi yang terletak pada 0
o
12’-8 

Lintang Selatan dan 116
o
48’-122

o
36’ Bujur Timur yang berbatasan 

dengan Sulawesi Barat sebelah utara, Teluk Bone dan Sulawesi 

Tenggara sebelah timur, Selat Makassar sebelah barat, Laut Flores 

sebelah selatan. Luas wilayah Sulawesi Selatan adalah 46.717,48 km
2
 

dengan jumlah penduduk tahun 2012 mencapai 8.214.779 jiwa 

dengan kepadatan penduduk 175,84 km
2 

 yang tersebar di 24 

kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304 kecamatan, 

dan 2.953 desa/kelurahan yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku 

Bugis, Makassar, Mandar, Toraja (Dinas Komunikasi Informatika, 

2023).  

2. Profil RSUD Kota Makassar 

      Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar semula adalah 

puskesmas yang berdiri pada tahun 1975 dengan nama Puskesmas 

Perawatan Daya. Pada tahun 1978-2002 puskesmas perawatan daya 

meningkat menjadi puskesmas Plus Daya. Pada tahun 2002 

berdasarkan terbitnya Surat Izin Rumah Sakit dari Dirjen Yanmedik 

Nomor: HK.01.021.2.4474 tanggal 28 Oktober 2002, SK Walikota 

Makassar Nomor: 50 pada tanggal 6 November 2002 dan Surat 
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Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 97/Menkes/SK/X/2008, 

maka dengan resmi statusnya berubah menjadi Rumah Sakit tipe C 

dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 

 Struktur dan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Makassar dibentuk berdasarkan SK Walikota No. 5 Tahun 2007 

tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sulawesi Selatandan 

peraturan walikota Makassar Nomor: 54 tahun 2009 tentang Uraian 

tugas jabatan structural RSUD Kota Makassar. Sulawesi Selatanjuga 

merupakan pusat rujukan pintu gerbang utara Makassar sesuai dengan 

Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK 

Gubernur Nomor 13 tahun 2008. Dengan terbitnya Sertifikat 

Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Tipe B keputusan menteri 

kesehatan nomor: HK.03.05/I/1043/12, tanggal 20 Juni 2012, 

Sulawesi Selatanresmi menjadi Rumah Sakit Tipe B.  

3. Profil RSUD Syekh Yusuf Gowa 

   Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa di 

Sungguminasa dibangun sejak tahun 1981, yang merupakan rumah 

sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang operasionalnya 

di mulai pada tanggal 1 April 1982. Pada saat itu RSUD 

Sungguminasa merupakan Rumah Sakit tipe Kelas D, yang secara 

teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, serta merupakan rumah sakit 

rujukan dari beberapa Puskesmas di kabupaten Gowa Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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    Pada  tanggal 28 Desember 2005, Rumah Sakit Umum Daerah 

Syekh Yusuf  Kabupaten Gowa telah berhasil memperoleh sertifikat 

Akreditasi dengan predikat lulus BERSYARAT oleh Tim Komite 

Akreditasi Rumah sakit (KARS) untuk 5 jenis pelayanan yaitu : 

Pelayanan Administrasi, Pelayanan Medis,  Pelayanan Gawat Darurat, 

Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Rekam Medis. Pada tanggal 5 

November 2010 RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa mendapatkan 

Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tingkat Madya dari 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Demokrasi Birokrasi. 

 RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa terletak di Jl. DR.Wahidin 

Sudirohusodo No.48 Sungguminasa pada Wilayah Kelurahan Batang 

kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Wilayah Cakupan 

Rumah Sakit Syekh Yusuf kabupaten Gowa meliputi seluruh 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Jumlah pasien sebagian 

besar berasal dari Kecamatan yang terdekat dari 18 (delapan belas) 

kecamatan dengan radius 10 Km dari pusat kota dan terdapat pula 

pasien yang berasal dari pinggiran wilayah kota Makassar. Status 

kepemilikan pemerintah kabupaten Gowa dengan tipe rumah sakit B 

(non pendidikan). 

4. Karakteristik Partisipan 

 Penelitian ini memiliki 5 orang informan. Semua informan adalah 

perawat yang terdiri dari 3 perawat Sulawesi Selatandan 2 perawat RSUD 

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang pernah berpartisipasi dalam 

pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP).  
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Tabel 3.1 : Karakteristik Partisipan 

Infor

man 

Jenis 

Kelamin 

Usia Jenjang 

Pendidikan 

Jabatan Lama 

Kerja 

Asal RS 

P1 Perempuan 42 S1 Karu 7 tahun RSUD Kota 

Makassar 

P2 Perempuan 45 Ners Katim 20 tahun RSUD Kota 

Makassar 

P3 Perempuan 47 D3 Katim 16 tahun RSUD Kota 

Makassar 

P4 Perempuan 43 Ners Karu 21 tahun RSUD Syekh 

Yusuf 

P5 Perempuan 48 D3 Perawat 

Pelaksana 

9 tahun RSUD Syekh 

Yusuf 

 

B. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini disusun berdasarkan hasil analisa data menurut Baker, 

dari hasil wawancara dengan lima orang informan berupa data hasil recording dan 

catatan lapangan berupa transkrip wawancara. Setelah itu, peneliti membuat 

transkrip wawancara yang dihasilkan dari rekaman audio yang digunakan pada 

saat meneliti, selanjutnya data hasil wawancara tersebut dimasukkan  ke software 

pengelola data kualitatif untuk selanjutnya dianalisis.  

1. Prosedur Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di Rumah 

Sakit 

  Melalui eksplorasi fitur Word Tree, diperoleh informasi bahwa 

setiap terjadi kematian baik itu maternal ataupun perinatal akan dilakukan 

audit sesegera mungkin yaitu dalam waktu 3x24 jam. Dalam proses audit 

dilakukan pengkajian kematian dari awal pasien masuk ke rumah sakit 

hingga dinyatakan meninggal. Yang dikaji adalah kondisi umum pasien, 

penyebab kematian dan kronologis kematian. Dalam proses ini perawat 

bersama dengan DPJP melakukan pengkajian dan melibatkan unit kesehatan 

lain sesuai dengan kondisi pasien untuk melengkapi data dari pengkajian 

kematian pasien.  
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Gambar 1. Word Tree dari Penggunaan Kata “audit” 

Kelima partisipan dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa prosedur 

pelaksanaan AMP dimulai dari identifikasi kematian, pelaporan, pengkajian, 

hingga respon yang berisi rekomendasi di tingkat rumah sakit. Hal ini 

didukung oleh pernyataan partisipan sebagai berikut. 

“Formulir pengkajian kematiannya diisi dan diberikan ke dokter 

DPJP, nanti DPJPnya mengisi sampai dengan kronologis kematian bayi 

ee nah setelah diisi di kronologis kematian itu kemudian diinput lagi 

kembali di aplikasi ee nah disitulah kemudian ee dijadwalkan atas 

persetujuan DPJP untuk ee dilakukan audit” (P1) 

“Prosesnya itu mulai dari pengambilan, pengkajian dulu, mulai dari 

pengkajian, setelah dikaji baru dokternya diundang, diundang semua ee 

yang terkait, setelah itu dipaparkan.” (P2) 

“Kalau ada pasien meninggal dicatat maksudnya dikasi masuk datanya 

diii, laporannya, dikaji apa penyebab kematiannya, jamnya, ttvnya, 
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kondisi umumnya, semuanya dicatat jamnya kapan, kemudian ada DPJP 

melengkapi laporannya tadi gitu. Nah setelah semuanya lengkap 

barulah diseminarkan” (P3) 

“jadi metodenya adalah dokter A yang punya kasus, otomatis yang audit 

dokter yang lainnya, jadi bukan ceritanya perawat siapa yang punya 

tanggung jawab, disinikan sistemnya by tim jadi tim A tim B siapa punya 

pasien itu, di tim siapa petugas yang audit di tim lainnya gitu, tidak 

boleh ceritanya dia punya kasus dia juga yang audit, jadi siapa yang 

punya kasus orang lain yang mengaudit  kasus itu supaya bukan dia 

yang liat” (P4) 

“biasanya begini, biasa kan di pada saat pengkajian ada ee 

rekomendasi yang dibuat setelah pengkajian kasus ada rekomendasi 

untuk faskes yang diaudit kematiannya misalnya dari segi 

penatalaksanaan tindakan bayi baru lahir ee terkadang itu ee terkadang 

itu ee masih belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur bayi baru 

lahir” (P5) 

 Dari pernyataan diatas pula dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur 

pelaksanaan AMP perawat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya 

mengkaji kasus kematian pasien, melengkapi kronologis kematian dan 

menentukan penyebab kematian pasien. 

2. Peran Perawat Dalam Proses Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal 

(AMP) 

  Selain untuk keperluan visualisasi, word tree juga sangat berguna 

dalam pemberian label atau koding, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk 

kategori tema pada menu nodes. Tema merupakan konsep yang berkaitan 

dengan fokus dan pertanyaan penelitian. Adapun tema yang diidentifikasi 

dari pertanyaan kelima partisipan ditampilkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Tema-Tema Hasil Koding Tiap Partisipan 
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 Selanjutnya peneliti menyajikan peran perawat dalam proses pengkajian 

AMP melalui project map yang dapat dilihat pada gambar 3. Project map dibuat 

berdasarkan tema hasil koding yang dapat digunakan dalam mengeksplorasi dan 

menyajikan hubungan data. Berdasarkan project map yang dibuat, diperoleh tiga 

peran perawat dalam pelaksanaan AMP, yaitu sebagai pemberi layanan, 

kolaborator dan koordinator. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

partisipan berikut ini. 

 “Kalau kami selain tim pengkaji, juga sebagai pemberi layanan, sebagai 

pelaku yakan, karna kan, kenapa kita bilang, sudah agak kasar mi itu dengan 

kalimat pelaku, karna memang kami pemberi layanan, jadi otomatis kami 

yang melayani, kami yang memberikan layanan, bayi itu meninggal otomatis 

kami yang memberikan layanan itu yang ceritanya diaudit,” (P4) 

“Kalau peran saya dalam AMP ini sebagai pengkaji kasus kematian yang 

dari faskes primer,kita kaji disitu, mencari apa yang perlu diperbaiki dari 

kasus yang ada” (P5) 

“Hasil pengkajian nanti akan dibahas bersama, di situ ada dokter 

obgynnya, dokter anak, kemudian perawat, bidan dan unit yang terkait, 

apakah itu farmasi, kemudian dari ee bidang pelayanan medik dan bidang 

perawatan.” (P1) 

“Kalau disinikan ada semua unit kayak obgyn trus bidang pelayanan yang 

terkait yah dengan tim khusus untuk audit … ada dokter, ada perawat, ada 

bidan” (P2 

“Kita sebagai perawat yah, kalau dari kami sih, cuman memperkuat 

koordinasi sih, tetap disampaikan, diingatkan dan menyiapkan segala 

perisiapan untuk audit.” (P3) 

 

 

 

  

 

Gambar 3. Project Map Peran Perawat 
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 Sesuai dengan apa yang ditampilkan project map diatas peran perawat 

sebagai pemberi layanan terbagi atas tiga yaitu sebagai pengkaji, pengimput 

MPDN dan yang melakukan audit. Hal itu juga dapat dipresentasikan dalam 

bentuk diagram hierarki, yaitu diagram yang menunjukkan satu set empat persegi 

panjang bertingkat berbagai ukuran yang menunjukkan tingkatan jumlah atau 

presentase koding pada nodes. Gambar 4 merupakan diagram hierarki peran 

perawat sebagai pemberi layanan.  

 

 

 

 

 

 

            Gambar 4. Diagram Hierarki Indikator Pemberi Layanan 

 Selain tiga peran perawat yang disajikan dalam diagram hierarki yaitu 

sebagai pemberi layanan, kolaborator dan koordinator, hasil koding juga 

menghasilkan tema-tema tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan AMP. 

Pengaruh tersebut dapat diartikan sebagai suatu hal yang mendukung atau 

menghambat pelaksanaan AMP. Faktor-faktor tersebut disajikan dalam project 

map berikut. 
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Gambar 5. Project Map Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan AMP  

 Dari Project Map diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung dari 

pelaksanaan AMP terdiri dari pelaksanaannya rutin, koordinasi diperkuat, 

kerjasama tim baik, jumlah SDM cukup dan datanya lengkap. Selain itu faktor 

penghambatnya teridiri dari dari rekomendasi belum terlaksana, memiliki peran 

ganda, kurang sarana prasarana, memiliki kesibukan, dan berkasnya tidak 

lengkap. Sesuai dengan pernyataan partisipan dibawah ini. 

“AMP nya lebih rutin, karna sebenarnya AMP tuh, banyak diantara kita 

itu yang merasa bahwa pada saat di AMP  itu saya lagi di-blaming ini, 

saya lagi disalahkan ini, saya lagi dicari-cari salahnya ini, padahal 

sebenarnya AMP  itu adalah salah satu cara supaya kita bisa tidak 

melakukan kesalahan yang sama pada kasus yang sama seperti itu”(P4) 

“Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk berkoordinasi dengan 

dokter terkait pelaksanaan MPDN secara maksudnya sesuai dengan 

tenggat waktunya, cuma kita punya kesibukan DPJP” (P1) 

“Kadang ini kan emm auditnya yang susah itu kalau teman yang jaga tidak 

menuliskan secara rinci tindakannya atau kondisi pasien” (P1) 

“Kerjasama teman-teman di tim itu, kepatuhannya mereka kalau di kami 

di perina siapa yang punya pasien mereka patuh buat eeeh apa, laporan 

auditnya saat itu juga” (P4) 

“Biasanya begini, biasa kan di pada saat pengkajian ada ee rekomendasi 

yang dibuat setelah pengkajian kasus ada rekomendasi untuk faskes yang 

diaudit kematiannya misalnya dari segi penatalaksanaan tindakan bayi 
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baru lahir ee terkadang itu ee terkadang itu ee masih belum dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur bayi baru lahir, mereka malah tidak tau 

menghitung APGAR score, dari SDM nya yang belum terlatih toh” (P5) 

 Project map diatas juga dipresentasikan dalam bentuk diagram hierarki 

pada Gambar 6. Dari gambar tersebut diketahui bahwa partisipan menganggap 

rutin sebagai faktor pendukung yang paling besar pengaruhnya terhadap 

pelaksanaan AMP. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Hierarkis Tree Map Faktor Yang Mempengaruhi 

Pelaksanaan AMP 

C. Pembahasan Penelitian 

1. Prosedur Pengkajian AMP di Rumah Sakit 

 Proses pengkajian kematian maternal perinatal yang dilakukan oleh 

kelima partisipan dalam penelitian ini dimulai dari  pengisian data 

kematian pasien  menggunakan blangko khusus dan berkordinasi dengan 

dokter DPJP untuk pengisian kronologis kematian. Pedoman AMP-SR 

2022 menjelaskan bahwa pengkajian kematian ini dilakukan untuk 

mengukur mutu pelayanan melalui penetapan penyebab, status kematian 

yang dapat dicegah atau tidak, dan faktor yang berkontribusi terhadap 

kematian. Kegiatan ini diikuti dengan penyusunan rekomendasi intervensi 
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perbaikan/solusi sebagai respon terhadap masalah yang ditemukan, 

termasuk mutu pelayanan dan masalah lainnya. Hasil dari pengkajian 

kematian perorangan, selanjutnya dianalisis secara keseluruhan (analisis 

data egregat) setiap enam bulan untuk melihat pola dan kecenderungan 

kematian. Adapun siklus AMP menurut Pedoman AMP-SR 2022 yaitu : 

a) Identifikasi kematian : memiliki tujuan untuk menemukan dan 

memberitahukan adanya kematian maternal atau perinatal. 

Khusus untuk kematian ibu, hal ini dilakukan melalui 

penemuan dan pemberitahuan adanya kematian wanita usia 

subur (WUS) yang dilanjutkan dengan konfirmasi terhadap 

kebenaran sebagai kematian ibu. Pemberitahuan kematian ibu 

dan perinatal dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam setelah 

teridentifikasi. Kegiatan ini dilakukan terkait dengan upaya 

peningkatan administrasi kependudukan.  

b) Pelaporan kematian maternal dan perinatal: setiap kematian 

maternal dan perinatal yang telah dinotifikasi harus diverifikasi 

dalam waktu 3 x 24 jam. Selanjutnya, setiap kematian yang 

telah diverifkasi harus dilengkapi dengan infomasi kematian 

yang ada di Rekam Medis (RM) dan formulir Otopsi Verbal 

(OV). Untuk RM dilengkapi untuk kematian yang terjadi di 

fasyankes dalam waktu 3-7 hari setelah diidentifikasi. 

Sementara formulir OV, dilaporkan oleh puskesmas untuk 

setiap puskesmas dalam waktu 3-14 hari setelah diidentifikasi. 

c) Pengkajian kematian bertujuan untuk mengukur mutu 

pelayanan melalui penetapan penyebab, status kematian yang 

dapat dicegah atau tidak dan faktor yang berkontribusi terhadap 
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kematian. Kegiatan ini diikuti dengan penyusunan rekomendasi 

intervensi perbaikan/solusi sebagai respon terhadap masalah 

yang ditemukan. Hasil dari pengkajian kematian perorangan, 

selanjutnya dianalisis secara keseluruhan (analisis data agregat) 

setiap enam bulan untuk melihat pola dan kecenderungan 

kematian. 

d) Respon merupakan penerapan intervensi perbaikan/solusi yang 

tepat untuk mencegah terjadinya kematian serupa di kemudian 

hari, berdasarkan rekomendasi dari pengkajian.  

 Seluruh proses tersebut dilakukan oleh perawat yang bertugas 

diruangan yang terdiri dari kepala ruangan, ketua tim dan perawat 

pelaksana. Hal ini sesuai dengan penelitian  Maryati et al. (2019) pada 

saat pembahasan kasus para pelaksana program langsung memaparkan 

analisis kematian dengan menggali faktor-faktor yang dapat dicegah, 

penentuan penyebab kematian serta penyusunan rekomendasi karena 

ketiga hal tersebut biasanya sudah ditentukan sebelum pertemuan 

dilakukan. Jadi tim AMP baik itu tim di Dinas Kesehatan maupun tim 

AMP yang di Rumah Sakit sudah melakukan diskusi secara intern untuk 

menentukan ketiganya. Akan tetapi pada saat pembahasan dilaksanakan 

para tim memberikan masukan-masukan apabila masih ada yang kurang. 

Penelitian Fahmi (2017) juga menjelaskan terkait proses pengkajian AMP 

yaitu ketika laporan kematian diterima, tim AMP dapat segera melakukan 

pengumpulan data menggunakan formulir otopsi verbal kemudian 

melaporkan hal tersebut ke dinas kesehatan kabupaten. 

 Pengkajian kematian dilakukan dengan menganalisis informasi 

yang terdapat di dalam berkas pengkajian (formulir otopsi verbal 

maternal/perinatal dan formulir ringkasan medik maternal/perinatal). 
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Tidak diperkenankan menghadirkan atau meminta petugas kesehatan atau 

fasyankes yang menyediakan pelayanan kesehatan sebelum ibu/bayi 

meninggal pada saat pertemuan pengkajian. Sekretariat harus memastikan 

kelengkapan informasi didalam berkas pengkajian agar tim pengkaji 

dapat melakukan pengkajian yang baik. Jika diperlukan, fasilitator dapat 

me-recall kelompok informasi apa saja yang terdapat dan harus 

dilengkapi di dalam berkas-berkas tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan partisipan yang menyatakan dibutuhkan pencatatan yang 

konsisten dan akurat yang memuat informasi lengkap kejadian penting 

dan pelayanan yang diterima (KemenkesRI, 2021) 

 Menurut asumsi peneliti, dalam proses pengkajian kematian di 

rumah sakit masih belum dikelola dengan baik, sistem manajemen masih 

belum teratur dan belum terjadwal. Pelaksanaan sudah sesuai dengan 

SOP yang ada akan tetapi belum terjadwal dengan baik.  

2. Peran Perawat Dalam Proses Pengkajian AMP 

 Pada dasarnya perawat memiliki banyak peran dalam pelayanan 

kesehatan terutama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 

Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan bahwa terdapat tiga peran 

perawat dalam pelaksanaan AMP di rumah sakit. Peran tersebut 

diantaranya sebagai pemberi layanan, kolaborator dan koordinator.  

 Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh partisipan 

bahwasannya perawat berperan sebagai pengkaji jika terjadi kematian 

di ruangan yang mereka tempati. Partisipan lain juga menyatakan 

bahwa selain sebagai pengkaji, perawat juga berperan sebagi pemberi 

layanan asuhan keperawatan, karena perawat yang memberikan asuhan 

ke pasien sebelum, selama, dan saat terjadinya kematian. Sesuai 

dengan apa yang disampaikan partisipan dibawah ini:   

“Kalau kami selain tim pengkaji, juga sebagai pemberi layanan, 

sebagai pelaku yakan, karna kan, kenapa kita bilang, sudah agak 

kasar mi itu dengan kalimat pelaku, karna memang kami 
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pemberi layanan, jadi otomatis kami yang melayani, kami yang 

memberikan layanan, bayi itu meninggal otomatis kami yang 

memberikan layanan itu yang ceritanya diaudit,” (P4) 

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian  Maryati et al. (2019) yang 

menyatakan  bahwa dalam pelaksanaan pengkajian AMP yang 

berperan adalah bidan koordinator. Begitupun dengan penelitian 

(Nurdiana & Setiawati, 2019) menyatakan bahwa agar dapat 

menurunkan kematian ibu dan bayi, bidan atau tenaga kesehatan lain 

harus memiliki pengetahuan yang baik dalam melakukan pengkajian. 

Peranan bidan dalam program AMP memang mendominasi, akan 

tetapi dalam hasil penelitian ini justru terdapat beberapa ruangan 

dimana perawat yang menjadi tim pengkaji, sehingga tidak menutup 

kemungkinan perawat memiliki peran sebagai pengkaji dalam AMP. 

 Peran sebagai pemberi layanan atau perawatan dicapai dengan 

memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh. Contoh penyediaan layanan 

perawatan meliputi sarana untuk mendukung pasien secara fisik dan 

psikologi sambil mempertahankan martabat pasien. Tindakan 

perawatan yang diperlukan dapat berupa perawatan lengkap, 

perawatan parsial untuk pasien yang membutuhkan perawatan parsial 

dan perawatan suportif-edukatif untuk membantu pasien mencapai 

kemungkinan tingkat kesehatan dan kesejahteraan tertinggi. 

Perencanaan perawatan yang efektif untuk pasien yang dirawat harus 

didasarkan pada penilaian kebutuhan pasien dan keluarga.  

 Menurut  Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2014 keperawatan 

merupakan kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, 

kelompok atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. 

Tenaga perawat sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan 

kesehatan kepada masyarakat memiliki peran penting karena terkait 

langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi 

dan pendidikan yang dimilikinya. Tenaga perawat juga memiliki 
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karakteristik yang khas dengan adanya pembenaran hukum yaitu 

diperkenankannya melakukan intervensi keperawatan terhadap tubuh 

manusia dan lingkungannya dimana apabila hal itu dilakukan oleh 

tenaga lain dapat digolongkan sebagai tindakan pidana (Hanafi Ari 

Susanto et al., 2020).  

 Pernyataan partisipan lain mengatakan bahwa perawat juga 

berperan sebagai pengimput MPDN dalam proses pengkajian AMP ini. 

Selain itu, perawat juga akan bertindak sebagai pihak yang melakukan 

audit terhadap perawat lainnya yang mendapatkan kasus kematian 

tersebut. Seperti yang disampaikan berikut: 

“Kalau saya, perannya, saya sebagai pengimput MPDN, teruuuus, 

pernah dengar aplikasi MPDN (maternal perinatal death notification) 

yah saya yang mengimput, tapi yang mengkaji dari sini adalah, kitakan 

yang mengkaji, kan dokter yang melaksanakan untuk semua pengkajian 

ni yang maksudnya, mengkaji sampe semua selesai yah diatas, heeem, 

jadi kami ikut sebagai peserta ee dan di untuk rapat semua, maksudnya, 

ikut sebagai peserta dan membahas kasus itu.” (P2) 

Berdasarkan Pedoman AMPSR Tahun 2022, ditingkat 

fasyankes/RS yang menjadi tim pengkaji adalah tim PONEK RS dan 

pakar lain sesuai konteks kematian. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

partisipan yang menjelaskan bahwa setiap terjadi kematian, perawat 

akan melakukan pengkajian terkait kronologis kematian, dan tim yang 

melakukan pengkajian adalah kepala ruangan, ketua tim, dan perawat 

pelaksana yang ditunjuk sebagai tim AMP di ruangan tersebut.  Selain 

itu, saat ini AMP-SR juga telah dilengkapi dengan aplikasi digital yang 

bernama Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang dapat 

diakses melalui jaringan internet dan ponsel, guna mempermudah dan 

mempercepat pelaksanaan pelaporan kematian. MPDN digunakan 

untuk meningkatkan jumlah notifikasi dan pelaporan kematian ibu, 

lahir mati, dan kematian neonatal secara akurat dan tepat waktu, 

sekaligus merekam informasi dari ringkasan medik kasus kematian.  
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Dengan demikian dengan adanya MPDN dapat mendukung proses 

pelaksanaan AMP-SR secara digital (KemenkesRI, 2021). 

 Dalam perannya sebagai kolaborator, perawat berkolaborasi 

dengan dokter DPJP, obgyn, bidan, bagian farmasi dan unit lainnya 

jika diperlukan untuk membahas kasus kematian yang diaudit. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan partisipan dalam penelitian ini bahwasannya 

perawat dalam melakukan pengkajian kematian biasanya butuh data 

dari unit lain yang berhubungan dengan kasus kematian yang diaudit. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Ayele et al. (2019)  yang menjelaskan 

pentingnya kerjasama lintas sektoral seperti asosiasi perempuan, 

urusan perempuan, pendidikan dan pertanian, selama melakukan 

tinjauan kematian untuk mengambil tindakan terukur sebagai respon 

secara kolaboratif.   Sebagaimana yang diketahui bahwa kolaborasi 

adalah tindakan kerjasama untuk memutuskan tindakan apa yang harus 

diambil perawat dalam kolaborasi dengan tim perawatan kesehatan 

lainnya (Lailaturohmah et al., 2023). 

 Kelompok petugas kesehatan merupakan pihak yang secara 

langsung atau tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan 

maternal dan perinatal, misalnya bidan, perawat (khususnya perawat 

perinatology, perawat IGD dan lain-lain) dan dokter umum 

(umum/spesialis/tenaga ahli). Kelompok petugas ini berperan dalam 

memberikan pelayanan, penyediaan informasi tentang pelayanan 

kesehatan dan kematian maternal/perinatal, serta berpartisipasi dalam 

melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan. Tenaga ahli yang 

terkait didalam kelompok ini juga berperan dalam proses pengkajian 

kematian (KemenkesRI, 2021). 

 Selanjutnya peran perawat sebagai koordinator dalam pelaksanaan 

AMP. Perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai tim pengkaji 

selalu berkoordinasi dengan dokter dan unit kesehatan lainnya. 
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Perawat yang menjadi tim pengkaji merupakan koordinator dari 

ruangan tempat terjadinya kematian maternal atau perinatal seperti 

kepala ruangan dan ketua tim. Dalam menjalankan tugasnya sebagai 

koordinator perawat bertugas untuk memonitor anggotanya untuk 

melakukan audit sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan partisipan yang menyatakan bahwa mereka selalu 

berkoordinasi dengan DPJP untuk pengisian kronologis kematian dan 

juga memonitor pengisian blangko dan mengimput data ke MPDN. 

Kemudian didukung oleh penelitian Wahyudi  (2020) menjelaskan 

bahwa perawat bertanggungjawab mampu mengkoordinasikan 

pelayanan dalam bentuk program dan kegiatan dengan pihak-pihak 

lain yang terkait. 

 Perawat sebagai koordinator memanfaatkan semua sumber-sumber 

dan potensi yang ada, baik materi maupun kemampuan anggota secara 

terkoordinasi sehingga tidak ada intervensi yang terlewatkan maupun 

tumpang tindih. Dalam menjalankan peran sebagai koordinator 

perawat melakukan hal-hal berikut; mengordinasi seluruh pelayanan 

keperawatan, mengatur tenaga keperawatan yang akan bertugas, 

mengembangkan sistem pelayanan keperawatan, dan memberikan 

informasi tentang hal-hal yang terkait dengan pelayanan keperawatan 

pada sarana kesehatan. Perawat menjalankan keterampilannya sebagai 

pemimpin dalam peran sebagai koordinator tersebut (Kusnanto, 2014). 

 Peneliti berasumsi bahwa perawat sangat berperan dalam 

pelaksanaan AMP baik di rumah sakit maupun tingkat kabupaten 

hingga provinsi. Jika peranan lintas sektor di implementasikan sesuai  

dengan aturan yang ada peneliti yakin dengan adanya AMP dapat 

menurunkan AKI dan AKB yang ada di Indonesia terkhususnya di 

Sulawesi Selatan. Akan tetapi banyak faktor yang mengiringi 

pelaksanaannya di lapangan sehingga tujuan diadakannya AMP masih 

jauh dari yang dicita-citakan. 
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3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan AMP 

 Setiap program yang digencarkan oleh pemerintah dalam 

menurunkan AKI dan AKB tidak lepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, begitupun dengan program AMP. Berdasarkan 

hasil analisis data terdapat faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan AMP. Faktor yang mendukung pelaksanaannya yaitu rutin 

dilaksanakan, perkuat koordinasi, kerjasama tim dan kepatuhan 

menjalankan tugas, datanya lengkap, tenaga yang berkompeten dan 

kecukupan SDM. Selain itu terdapat faktor yang menghambat 

pelaksanaan AMP yaitu rekomendasi belum terealisasi, memiliki peran 

ganda, kurang saranan prasarana, kesibukan, dan berkas tidak lengkap.

 Berdasarkan penelitian oleh Mahudin et al. (2020) menyatakan 

bahwa aspek yang mendukung pelaksanaan AMP ini adalah dari segi 

SDM yang mencukupi dan sudah terlatih, selain itu dari segi birokrasi 

harus turut andil sebagi pusat koordinasi dari tim pelaksana AMP. 

Selain dari segi SDM faktor yang mendukung lainnya adalah 

keakuratan data, meskipun ukurannya dalam tree map terbilang kecil. 

Menurut Maryati et al.(2019) faktor yang sangat besar pengaruhnya 

dalam kegiatan AMP adalah keakuratan data. Untuk menjamin 

perolean data yang akurat dan jujur, salah satu hal yang harus 

dikerjakan adalah penekanan kepada individu dan institusi yang 

terlibat dalam proses Audit Maternal Perinatal.  

 Disamping faktor eksternal berupa keakuratan data, birokrasi dan 

juga pelatihan SDM, tenaga yang berkompeten dan kerjasama tim juga 

turut andil mendukung pelaksanaan AMP. Tentunya dalam menjalanka 

suatu tanggung jawab perawat dituntut untuk memiliki kompetensi 

yang mumpuni. Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap perawat 

mencakup tiga aspek yaitu aspek kognitif, psikomotor dan afektif. 

Ketiga kompetensi ini diperoleh dari pendidikan keperawatan. Aspek 

kognitif adalah kemampuan yang mencakup konsep kelimuan, 
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sedangkan aspek psikomotor adalah kemampuan yang berkaitan 

dengan keterampilan khusus dan yang terakhir adalah aspek afektif 

yang berkaitan dengan sikap perawat saat berinteraksi dengan pasien, 

teman sejawat atau keluarga pasien harus profesional (Asmadi, 2008). 

 Adapun faktor yang menghambat pelaksanaannya yaitu 

ketidakpatuhan petugas pada aturan yang telah ada. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian bahwa salah satu faktor yang menghambat 

pelaksanaan AMP ini adalah rekomendasi belum terealisasi, memiliki 

peran ganda, kurang sarana prasarana, kesibukan, dan berkas tidak 

lengkap.  

 Peneliti berasumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan AMP ini kebanyakan berhubungan dengan SDM, maka 

dari itu untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat yang telah 

disebutkan diatas maka perlu ada pelatihan bagi seluruh perawat di 

rumah sakit bukan hanya tim pelaksana saja. 

4. Integrasi Keislaman Terkait Peran Perawat dalam Pelaksanaan 

Audit Maternal Perinatal (AMP) di Sulawesi Selatan 

 Dalam prosedur pelaksanaan AMP diperlukan kejujuran dalam 

pengisian kronologis kematian maternal atau perinatal. Karena tujuan 

dari diadakannya AMP adalah untuk menemukan faktor penyebab 

kematian dan hal-hal yang mempengaruhinya sehingga dikemudian 

hari dapat melakukan pencegahan untuk kasus kematian yang sama. 

Sesuai dengan prinsip AMP yaitu no name, no blame, no shame, 

dimana tujuan dilakukan pengkajian bukan untuk mencari siapa yang 

salah tetapi untuk mencari solusi dari permasalahan melalui belajar 

dari kesalahan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal 

ayat 43 sebagai berikut: 
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مْ  جُ
ْ
ل شِ فَ

َ
ا ل يرً ثِ

َ
مْ ك ىُ

َ
اك رَ

َ
يْ أ

َ
ل ۖ  وَ ا

ً
يل لِ كَ قَ امِ نَ ي مَ فِ  ُ مُ اللََّّ ىُ

َ
يك رِ يُ ذْ  إِ

ورِ ٤٣ دُ اتِ الصُّ ذَ يمٌ بِ لِ عَ نَّهُ  ۗ  إِ مَ
َّ
ل َ سَ كِنَّ اللََّّ

ٰ َ
ل رِ وَ  مْ

َ
أ
ْ
ل يا مْ فِ جُ عْ ازَ نَ تَ

َ
ل  وَ

Terjemahannya : 

“Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka didalam mimpimu 

(berjumlah) sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka 

(berjumlah) banyak tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan 

berbantah-bantahan dalam urusan itu, tetapi Allah telah 

menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang 

ada dalam hatimu.” 

 Tafsir quraish shihab menjelaskan bahwa dan ingatlah, wahai 

Rasulullah, ketika Allah berkenan memberikan karunia kepadamu, 

Allah melukiskan dalam mimpimu pasukan-pasukan musuh itu dalam 

jumlah sedikit, guna membesarkan hatimu dan menjanjikan kepadamu 

kemenangan dan mengokohkan dirimu dari hadapan musuh. 

Seandainya Allah memperlihatkan mereka dalam keadaan jumlah yang 

besar, niscaya engkau akan gentar, ragu-ragu dan lemah menghadapi 

mereka. Akan tetapi Allah menyelamatkan dirimu dari perang itu dan 

akibat-akibat buruknya. Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati yang 

ada didalam dada. Hal ini sejalan dengan sikap perawat yang 

seharusnya dalam menjalankan proses pengkajian AMP ini, dimana 

yang seharusnya perawat tidak akan takut ataupun ragu-ragu ketika 

diaudit atau sedang mengaudit kasus kematian dengan 

menyembunyikan kebenaran yang ada (Shihab, 2000). 

 Sejak ruh ditiupkan ke dalam diri manusia dan manusia itu lahir ke 

bumi sesungguhnya telah menanggung tanggung jawab hingga 

manusia itu kembali lagi kepada penciptanya. Perawat dalam 

menjalankan tugasnya tidak lepas dari tanggung jawab atas dirinya dan 

juga orang lain. Apalagi hal ini menyangkut kesehatan ibu dan anak, 
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sangatlah dituntut bagi seorang perawat bersungguh-sungguh dalam 

menjalankan perannya. Hal ini dikarenakan selain sebagai bentuk 

ibadah kepada sang pencipta juga merupakan bentuk tanggung 

jawabnya atas seumpah profesi yang diembannya. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Q.S. Al-Mudatsir ayat 38 berikut. 

سَبَتْ رَوِيْنَةٌِۙ  
َ
ٍۢ بِمَا ك  نَفْس 

ُّ
ل
ُ
   ٣٨ ك

Terjemahannya : 

“Setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang telah mereka 

lakukan”  

Tafsir jalalain menjelaskan bahwa tiap-tiap diri bertanggung jawab 

atas apa yang telah diperbuatnya, dia tergadaikan, yaitu diazab didalam 

neraka disebabkan amal perbuatannya sendiri. Sedangkan tafsir 

quraish shihab menjelaskan setiap jiwa mendapat balasan dari 

kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah 

membebaskan diri dengan melakukan ketaatan. Hal ini sejalan dengan 

peran perawat terhadap pelaksanaan AMP dikarenakan perawat 

sebagai pemberi layanan harus memiliki rasa tanggung jawab yang 

tinggi, merawat pasien dengan sepenuh hati dan menganggap hal 

tersebut sebagai ibadah yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat 

kelak. Maka dari itu dalam menjalankan perannya, perawat harus hati-

hati, melakukan tindakan sesuai dengan SOP dan melakukan hal 

terbaik bagi pasien (Al-Mahalli & As-suyuthi, 2021). 

D. Implikasi Penelitian 

1. Bidang Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan terkait dengan peran perawat dalam 

pelaksanaan AMP di Sulawesi Selatan. 
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2. Bidang Pelayanan 

Hasil penelitian ini terkait peran perawat dalam pelaksanaan AMP di 

Sulawesi Selatan dapat dijadikan bahan referensi oleh perawat dalam 

menjalankan tugasnya terutama kepada perawat yang bertanggung jawab 

sebagai pelaksana AMP. 

3. Peneliti Berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan tema yang 

diangkat sebagai penelitian. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, 

diantaranya:  

1. Perawat yang menjadi informan dan berpartisipasi dalam penelitian ini 

adalah perawat RSUD Kota Makassar dan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa yang memiliki banyak kesibukan sehingga sulit untuk menentukan 

waktu wawancara. Hal ini tentu mempengaruhi proses berjalannnya 

wawancara sehingga data yang didapatkan dari hasil wawancara masih 

terbilang kurang. 

2. Kurangnya perawat yang pernah terlibat dalam AMP sehingga dalam 

pencarian informan cukup sulit menemukan informan yang sesuai dengan 

kriteria penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat 

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perawat berperan dalam proses pelaksanaan Audit Maternal Perinatal 

(AMP) pada bagian proses pengkajian kasus kematian. 

2. Peran perawat pada pengkajian Audit Maternal Perinatal (AMP) 

sebagai pemberi layanan (pengkaji, pengimput MPDN, dan pengaudit), 

kolaborator dan koordinator. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan AMP terdiri dari faktor 

pendukung diantaranya rutin dilaksanakan, perkuat koordinasi, 

kerjasama tim dan kepatuhan menjalankan tugas, datanya lengkap, 

tenaga yang berkompeten dan kecukupan SDM. Faktor penghambat 

terdiri dari rekomendasi belum terealisasi, memiliki peran ganda, 

kurang saranan prasarana, kesibukan, dan berkas tidak lengkap.  

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran-saran 

sebagai berikut.  

1. Bidang Pendidikan 

Bidang pendidikan  diharapkan memperhatikan pengembangan sumber 

daya manusia dalam hal ini mahasiswa keperawatan secara khusus dan 

tenaga medis lainnya secara umum agar mampu mewadahi dari segi 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan.  

2. Bidang Pelayanan Kesehatan 

Meningkatkan pengetahuan perawat tentang pelaksanaan AMP dan 

lebih giat lagi mengikuti pelatihan terkait pelaksanaan AMP. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  



 

 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara kuantitatif agar jumlah 

sampel realatif lebih banyak sehingga data yang diperoleh lebih valid, 

reliable dan objektif. Namun jika penelitian kualitatif kembali 

dilakukan, jumlah informan  dalam penelitian diharapkan lebih banyak 

dari penelitian ini agar analisis terkait pelaksanaan AMP di Sulawesi 

Selatan dapat lebih mendalam. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

 

PENJELASAN PENELITIAN 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.. 

Dengan Hormat, 

 Saya Era Fasirah  dengan NIM 70300119022, Mahasiswa Program Studi 

Keperawatan UIN Alauddin Makassar saat ini sedang meneliti tentang “Peran 

Perawat Terhadap Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di RSUD Kota 

Makassar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perawat terhadap 

pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di RSUD Kota Makassar 

 Adapun prosedur penelitian ini akan dilakukan pada perawat yang pernah 

berperan dalam melakukan program Audit Maternal Perinatal (AMP) di RSUD 

Kota Makassar. Peneliti akan melakukan wawancara secara lebih mendalam 

terkait bagaimana pengalaman perawat dalam pelaksanaan pengkajian AMP. 

Selain itu peneliti akan menggunakan MP3 atau  rekaman suara yang ada dalam 

handphone, merekam hasil wawancara bersama informan dan juga menggunakan 

catatan lapangan untuk mencatat hal-hal penting yang terjadi pada saat penelitian 

berlangsung.  

 Penelitian ini tidak mempunyai resiko atau dampak buruk karena tidak ada 

perlakuan atau intervensi khusus yang diberlakukan kepada informan melainkan 

hanya wawancara (komunikasi dua arah) saja. Tidak ada unsur paksaan untuk 

partisipan dalam wawancara pada penelitian ini, dan Bapak/Ibu berhak untuk 

menghentikan wawancara kapanpun. Semua jawaban dan data yang diberikan 

akan di jaga dengan sangat baik kerahasiaannya. Data pribadi yang ditanyakan 

juga akan tertutup untuk semua pihak yang tidak berkepentingan dan berdampak 

apapun dan tentu saja peneliti berjanji akan merahasiakan identitas informan yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini sesuai dengan kode etik keperawatan yang 

berlaku. Maka dari itu, peneliti sangat mengharapkan ketersediaan informan untuk 

memberikan informasi-informasi penting terkait dengan pengalaman perawat 

dalam pelaksanaan pengkajian AMP.   

Demikian informasi ini saya sampaikan, atas partisipasi dan kesediaan waktunya, 

peneliti ucapkan banyak terima kasih. 

Peneliti Keperawatan UINAM 

                  

                 Era Fasirah 

                                                                                      085299268471 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Berdasarkan penelitian yang berjudul “Peran Perawat Terhadap 

Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di RSUD Kota Makassar” yang 

bertujuan untuk mengetahui peran perawat terhadap pelaksanaan Audit Maternal 

Perinatal (AMP) di RSUD Kota Makassar, peneliti pun membuat pedoman 

wawancara ini agar informan yang berpartisipasi dalam penelitian dapat 

menceritakan apa saja terkait dengan pengalaman tersebut termasuk peristiwa, 

pendapat, dan perasaan yang di alami selama ini. 

1. Pengenalan diri dan penjelasan tujuan wawancara 

a. Sapa responden dengan sopan dan kenalkan diri Anda sebagai peneliti 

b. Jelaskan tujuan wawancara dan pentingnya peran perawat dalam 

pelaksanaan AMP 

2. Pengalaman dalam pelaksanaan AMP 

a. Bagaimana prosedur pelaksanaan AMP di rumah sakit ini? 

b. Sudah berapa kali Anda terlibat dalam pelaksanaan AMP? 

c. Apa peran Anda dalam melakukan AMP? 

3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan AMP 

a. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan AMP? 

b. Apa yang membuat pelaksanaan AMP menjadi sulit/mudah? 

4. Kendala dalam pelaksanaan pengkajian AMP 

a. Apa kendala yang sering Anda hadapi dalam pelaksanaan AMP? 

b. Bagaimana Anda mengatasi kendala tersebut? 

5. Harapan dan saran 

a. Apa harapan Anda terhadap pelaksanaan AMP di masa yang akan 

datang? 

b. Apa saran yang Anda berikan untuk meningkatkan pelaksanaan AMP? 

6. Penutup  

a. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk menjawab. 
 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

Penentuan Kata Kunci Partisipan I 

Significant Statement Kata Kunci  

jadi setiap kematian ee neonatus ee 

langsung diinput di aplikasi MPDN, nah 

eeee setelah itukan ada ee formulir 

Setiap kematian diinput ke aplikasi MPDN 

sebenarnya meskipun tidak mengisi 

formulir karna sudah ada semua di aplikasi 

tersebut ee cuman kami masih eee 

menggunakan formulir bantu 

menggunakan formulir bantu 

formulir pengkajian kematiannya ee jadi 

itu diisi dan diberikan ke dokter dpjp, 

nanti dpjpnya mengisi sampai dengan 

kronologis kematian bayi ee nah setelah 

diisi di kronologis kematian itu kemudian 

diinput lagi kembali di aplikasi ee nah 

disitulah kemudian ee dijadwalkan atas 

persetujuan dpjp untuk ee dilakukan 

audit 

Formulir pengkajian kematian diisi dan 

diberikan ke dokter dpjp, dijadwalkan atas 

persetujuan dpjp untuk dilakukan audit 

Trus ee kalo ee yang audit maternal 

perinatal itu ee ada juga biasanya ee ada 

kematian ibu kemudian ee juga meminta 

data kematian bayi  

Audit maternal ada kematian ibu juga 

meminta data kematian bayi  

dari sini jadi nanti akan dibahas bersama 

di situ ada dokter obgynnya, dokter anak, 

kemudian perawat, bidan dan unit yang 

terkait, apakah itu farmasi, kemudian dari 

ee bidang pelayanan medik dan bidang 

perawatan. 

Dibahas bersama dokter obgyn, dokter 

anak, kemudian perawat, bidan dan unit 

yang terkait 

jadi kemarin itu dokter kan agak susah juga 

kalau mengisi semua dari awal di form 

pengkajian itu, form apa yah, form AMPSR 

khusus untuk neonatal itu jadi ee kami 

biasanya membantu, membantu untuk 

mengisi berdasarkan dari data rekam 

medis, jadi eem kami bantu buatkan 

kronologis 

Membantu membuat kronologis kematian 

Kalau dari puskesmas itu eem orang dari 

puskesmas kan dilapor kan ada pelaporan 

yang aplikasi langsung dinotif oh pasien 

atas nama ini rujukan  dari puskesmas ini 

meninggal, 

Kalau dari puskesmas ada pelaporan yang 

aplikasi langsung dinotif 

setelah saya kembali akhir 2022 itu disini 

dua kali diatas satu kali jadi tiga kali 

Sudah tiga kali berperan 

Sebenarnya mungkin kesiapan petugas 

yah karna eee kan mungkin pernah sudah 

dijadwalkan tapi ternyata dokter ada ee 

Kesiapan petugas  



 

 

acara diluar kota, ada seminar yang harus 

diikuti eemm jadi diarahkan lagi untuk 

alihkan ke minggu depannya 

sebenarnya tim khusus tidak tapi emm 

katim iya, katim dan emmm perawat jaga 

pada saat bayinya meninggal. Kalau yang 

terlibat kan harus ada karu, kemudian 

yang mengimput di aplikasi MPDN ners F 

pasti ada itu, katim ners anti dan ibu haji 

eda yang bidan senior disini itu pasti ada, 

tambahannya perawat yang merawat 

pasien terakhir kali saat meninggal, 

untuk kronologisnya. 

Yang terlibat harus ada karu, katim, bidan 

senior, dan perawat yang jaga 

Eemm kendalanya apa yah, emmm kadang 

ini kan emm auditnya kan berkas yang di 

ini, ee yang susah itu kalau teman yang 

jaga tidak menuliskan secara rinci ee 

tindakannya atau kondisi pasien 

Tidak menuliskan secara rinci tindakan 

atau kondisi pasien 

yang menjadi penghambat karna dokter 

belum mengisi karna tidak mungkin ee 

kami perawat yang ee mengisi kronologis 

kejadian karna itu juga nanti akan diinput 

di aplikasi MPDN, makanya sekarang di 

aplikasi itu masih banyak yang kosong 

Dokter belum mengisi kronologis kejadian 

Ee jadi memaksimalkan saja ee semua 

tim yang jaga maksudnya harus tetap 

meskipun sudah mendekati injury time 

(pergantian penjaga) tapi kalo misalnya ada 

pasien yang memang ee membutuhkan ee 

perawatan khusus atau misalnya pasien 

meninggal dia harus mencatat selengkap-

lengkapnya 

Memaksimalkan semua tim  

Pelaksanaan amp kan sebaiknya 

dilakukan eee tidak lebih dari satu 

minggu sejak ee ada kematian, kasus 

kematian 

Pelaksanaan amp sebaiknya dilakukan 

tidak lebih dari satu minggu sejak ada 

kematian 

kemungkinan bisa dari situ penyebabnya 

makanya untuk mengantisipasinya yah 

mungkin kami, saya sudah minta tenaga, 

tambahan tenaga ee tapi kayaknya belum 

bisa dipenuhi juga dari pihak manajemen 

Tenaga tambahan 

kami juga berusaha semaksimal mungkin 

untuk berkoordinasi dengan dokter 

terkait pelaksanaan MPDN secara 

maksudnya sesuai dengan tenggat 

waktunya cuma kita punya kesibukan dpjp 

Memaksimalkan koordinasi 

 

 



 

 

Penentuan Kata Kunci Partisipan II 

Significant Statement Kata Kunci  

Prosesnya itu mulai dari pengambilan, 

pengkajian dulu, mulai dari pengkajian, 

trus di ehh, setelah dikaji baru di eh 

maksudnya dokternya diundang, 

maksudnya yang selama ini yah, diundang 

semua ee yang terkait, semua unit yang 

terkait setelah itu dipaparkan. 

Prosesnya itu mulai dari pengkajian dulu, 

dokternya diundang, diundang semua yang 

terkait, setelah itu dipaparkan 

kalau disinikan ada semua unit kayak 

obgyn trus bidang pelayanan yang terkait 

yah dengan tim khusus untuk audit … ada 

dokter, ada perawat, ada bidan 

Semua unit terkait yaitu obgyn, bidang 

pelayanan, dokter, perawat, bidan 

kalau saya, perannya, saya sebagai 

pengimput MPDN 

Pengimput MPDN 

tapi yang mengkaji dari sini adalah, 

kitakan yang mengkaji, kan dokter yang 

melaksanakan untuk semua pengkajian ni 

yang maksudnya, mengkaji sampe semua 

selesai yah diatas, heeem 

Mengkaji 

sebenarnya kalau untuk yang 

memperlancar data sih, semunya kalau 

datanya lengkap, aman, yah lancar (sambil 

tertawa), 

Datanya lengkap 

harapannya pastinya sering dilakukan 

audit kan biasanya waktu kalau terkendalan 

waktu untuk audit toh 

sering dilakukan audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Penentuan Kata Kunci Partisipan III 

Significant Statement Kata Kunci  

kalau ada pasien meninggal dia diiii apa, 

dicatat maksudnya diiii dikasi masuk 

datanya diii, ada kan anunya biasa, 

laporannya, diii kaji emm apa penyebab 

kematiannya, jamnya, ttvnya, kondisi 

umumnya, semuanya dicatat jamnya 

kapan, kemudian ada dpjp melengkapi 

ininya apa, laporannya tadi gitu. Nah 

setelah semuanya lengkap barulah diiii apa 

(sambil mikir) diii seminarkan 

Jika ada pasien meninggal, dikaji penyebab 

kematiannya, ttvnya, keadaan umumnya 

dan jamnya kemudian dpjp melengkapi 

laporannya setelah itu diseminarkan 

Dan pada saat itu ada karu, ketua tim, 

perawat yang jaga pada saat itu, obgyn, 

dan dpjp. Dibahaslah kasus kematian itu, 

maksudnya dii seminarkan begitu. 

Tim audit terdiri dari karu, ketua tim, 

perawat jaga, obgyn dan dpjp 

sebagai partisipan mungkin dalam seminar 

itu, tapi saya tidak berperan langsung ke 

apa, waktu ada kasus kematian itu, karena 

bukan tim saya yang punya kasus. Tapi 

waktu tim saya dapat kasus itu, kami 

mengkaji kasus tersebut, apa penyebab 

kematiannya, apa tindakan yang 

diberikan sampai pasien itu meninggal. 

Berperan mengkaji kasus kematian 

mungkin ini yah soal kesediaan waktu 

dari dpjp mungkin, yang mana kan 

harusnya amp itu rutin dilakukan yah, setau 

saya, setiap ada kematian sebaiknya segera 

dilakukan itu audit tapi karna kesibukan 

juga jadi tertunda dilaksanakan ini audit, 

itu saja mungkin. 

Kesediaan waktu dari dpjp 

mmm ini kan diluar kendali kita sebagai 

perawat yah, kalau dari kami sih, cuman 

memperkuat koordinasi sih, tetap 

disampaikan, diingatkan dan menyiapkan 

segala perisiapan untuk audit. 

 

Memperkuat koordinasi 

kalau kendala mungkin, apa yah, dari 

sarana dan prasarana mungkin 

Kendala dari sarana dan prasarana 

harapannya sih mungkin rutin 

dilaksanakan rumah sakit supaya kita 

bisa eee menilai atau mengetahui apa yang 

menyebabkan kematian bayi, apakah 

kesalahan dari perawatan, apakah alatnya 

terbatas atau memang karna kondisi 

bayinya sendiri yang sudah sangat kritis. 

Sarannya  sih mungkin itu yah rutin saja sih 

dilaksanakan. 

Rutin melaksanakan amp di rumah sakit 



 

 

Penentuan Kata Kunci Partisipan IV 

Significant Statement Kata Kunci  

jadi ee mekanismenya itu semua bayi yang 

meninggal yang ada dilingkupnya kami itu 

akan kita buatkan laporan audit 

kematian jadi eeh sebenarnya kemenkes 

punya untuk laporan  notifikasi itu nanti 

kita harus isi notifikasi dari kemenkes di 

MPDN trus auditnya juga ada isiannya 

disitu tetapi kalau dalam lingkup rumah 

sakit kita punya blangko memang yang 

sudah, 

Semua bayi yang meninggal dibuatkan 

laporan audit kematian melalui MPDN 

jadi ee metodenya dokter a yang punya 

kasus otomatis yang audit dokter yang 

lainnya, jadi bukan ceritanya perawat siapa 

yang punya tanggung jawab, disinikan 

sistemnya by tim jadi tim a tim b siapa 

punya pasien itu, di tim siapa petugas yang 

audit di tim lainnya gitu, tidak boleh 

ceritanya dia punya kasus dia juga yang 

audit, jadi siapa yang punya kasus orang 

lain yang mengaaudit  kasus itu supaya 

bukan dia yang liat 

Metodenya yaitu perawat yang jaga saat 

kematian akan diaudit oleh perawat lain di 

ruangan tersebut 

Kalau kami eeeh satu pasti ehem (batuk 

kecil) eeh selain tim pengkaji perawat 

pengkaji dia juga sebagai pemberi 

layanan, sebagai pelaku yakan, sebagai 

pelaku, karna kan, kenapa kita bilang, 

sudah agak kasar mi itu dengan kalimat 

pelaku, karna memang kami pemberi 

layanan, jadi otomatis kami yang melayani, 

kami yang memberikan layanan, bayi itu 

meninggal otomatis kami yang 

memberikan layanan itu yang ceritanya 

diaudit, 

Peran perawat sebagai pengkaji dan juga 

pemberi layanan 

satu kesediaan ee catatannya dpjp untuk 

meluangkan waktu untuk melakukan 

audit, yang kedua kita yang eeeh, trus 

kita juga ee harus meningkatkan 

koordinasi dengan ee pimpinan untuk 

ceritanya berada dan menengahi 

maksudnya sebagai, sebagai apa di (sambil 

mikir) eeh mereka sebagai pimpinan yang 

harus ada yang harus tau ini ada kasus 

dengan kejadian seperti ini. 

Kendala dari pelaksanaan amp yaitu 

kesediaan dpjp meluangkan waktu untuk 

audit dan peran pimpinan yang masih 

kurang dalam koordinasi antar unit 

kalau faktor pendukung satu, kerjasama 

teman-teman di tim itu, kepatuhannya 

mereka kalau di kami di perina siapa 

yang punya pasien mereka patuh buat 

Faktor pendukung pelaksanaan amp yaitu 

kerjsama tim dan kepatuhan  



 

 

eeeh apa, laporan auditnya saat itu juga, 

misalkan jaga malam meninggal pasiennya, 

dia akan cari blangkonya karna kami sudah 

siapkan di komputer itu blangkonya, 

tinggal di print, kecuali kalo misalkan tanda 

kutip printnya rusak 

jadi saya lebih banyak berkoordinasi 

dengan dpjp nya dulu, maksudnya kapan 

ada waktu untuk kita bisa kaji intern 

kalaupun ceritanya, kalau dia sudah kita 

dapat kajian internnya sudah kita dapatkan, 

dan kita butuh ceritanya kita butuh ksm 

yang lain, divisi yang lain untuk hadir kita 

kan koordinasikan dengan manajemen 

untuk mengaturkan waktu kapan kita bisa 

ketemu, hanya lebih meningkatkan 

komunikasi dan koordinasi saja. 

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi 

AMP nya lebih rutin, karna sebenarnya 

amp tuh, masih banyak ceritanya di kita-

kita, saya kurang tau, perasaan saya 

merasanya seperti itu karna pelajaran dari 

amp kabupaten banyak diantara kita itu 

yang merasa bahwa pada saat di amp itu 

saya lagi di blaming ini, saya lagi 

disalahkan ini, saya lagi dicari-cari 

salahnya ini, padahal sebenarnya amp itu 

adalah salah satu cara supaya kita bisa tidak 

melakukan kesalahan yang sama pada 

kasus yang sama seperti itu. 

AMP dilakukan rutin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Penentuan Kata Kunci Partisipan V 

Significant Statement Kata Kunci  

eeh kalau awal kejadian kematian, eh 

biasanya kalau dilakukan itu audit ehh dari 

kasus bayinya masuk awal masuknya itu 

dengan kondisi bayi bagaimana eh trus,  

Kondisi bayi 

trus ee sepanjang bayi dirawat di rumah 

sakit, tindakan, dan keadaan bayi selama 

dirawat itu dan akhirnya perjalanan sampai 

bayi meninggal, tindakan-tindakan apa 

yang dilakukan sama perawat yang jaga, 

akhirnya setelah ee bayi dinyatakan 

meninggal, 

Tindakan yang dilakukan perawat 

perawat yang jaga disini, pagi, sore, 

malam membuat ee laporan audit 

kematian memang sudah ada blangko 

khususnya dari ee tim provinsi,  

Perawat jaga membuat laporan kematian 

tim audit provinsi ee itu sudah ada blangko 

bakunya itu yang harus diisi, jadi disitu 

tertera semua kondisi bayi pada saat bayi 

mulai datang, sementara dirawat, dilakukan 

tindakan, akhirnya bayi dinyatakan 

meninggal, akhirnya dilakukan mi audit 

kematian, apa yang menyebabkan bayinya 

meninggal 

Blangko baku 

kalau diiii berpartisipasi bisanya kalau di 

audit  itu kabupaten itu biasanya ee 

setahun dua kali,  

Audit kabupaten setahun dua kali 

rutin, biasanya akhir tahun, tapi kalau 

tingkat rumah sakit itu setiap ada 

kematian 

Tingkat rumah sakit setiap ada kematian 

kalau peran saya dalam amp ini sebagai 

pengkaji kasus kematian yang dari faskes 

primer, dari faskes primer, ee kita kaji 

disitu, mencari apa yang perlu diperbaiki 

dari kasus yang ada 

Berperan sebagai pengkaji kasus kematian 

biasanya begini, biasa kan di pada saat 

pengkajian ada ee rekomendasi yang dibuat 

setelah pengkajian kasus ada rekomendasi 

untuk faskes yang diaudit kematiannya 

misalnya dari segi penatalaksanaan 

tindakan bayi baru lahir ee terkadang itu ee 

terkadang itu ee masih belum dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur bayi baru lahir, 

mereka malah tidak tau menghitung 

APGAR score, dari SDM nya yang belum 

terlatih toh. 

 

SDM belum terlatih 



 

 

kami bersama dokter spesialis 

melakukan pengkajian dan memberikan 

rekomendasi, dari rekomendasi itu 

biasanya dinas kesehatan kabupaten yang 

langsung memberikan info ke faskes atau 

ke puskesmas-puskesmas ataupun bpm 

yang memiliki kasus, bahwa harus 

memberikan ini tindakan yang seperti ini,  

Kami bersama dokter spesialis melakukan 

pengkajian  

tugasnya dinas kesehatan disini yang 

melatih bidan-bidannya toh, dia 

memberikan pelatihan, memberikan 

edukasi tentang kasus-kasus kematian. 

Dinas kesehatan bertugas melatih bidan 

dan memberikan edukasi 

kalau dari kami itu di rumah sakit itu 

sendiri sebaiknya itu amp dilakukan 6 

bulan sekali karena supaya itu kasus-kasus 

yang diangkat tidak terlalu jauh jaraknya, 

karna nanti itu kita lupami, karna kayak di 

kabupaten kan biasanya akhir-akhir tahun 

kasus kematian yang diangkat itu diawal 

tahun, manami itu diingat bilang apa 

tindakan ta dulu itu, apa dulu itu sebaiknya 

itu toh 6 bulan dilakukan lagi amp, 

Sebaikmya amp dilakukan 6 bulan sekali 

ditingkat kabupaten dan setiap ada 

kematian di tingkat RS. 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

 

 

 

 



 

 

Penentuan Kategori 

Kata Kunci Kategori 

 Setiap kematian diinput ke aplikasi 

MPDN (PI) 

 Menggunakan formulir bantu (PI) 

 Semua bayi yang meninggal dibuatkan 

laporan audit kematian melalui MPDN 

(PIV) 

 Perawat jaga membuat laporan 

kematian (PV) 

 Blangko baku (PV) 

 Proses input data kematian ke MPDN 

 Formulir pengkajian kematian diisi dan 

diberikan ke dokter dpjp, dijadwalkan 

atas persetujuan dpjp untuk dilakukan 

audit (PI) 

 Audit maternal, ada kematian ibu juga 

meminta data kematian bayi (PI) 

 Prosesnya itu mulai dari pengkajian 

dulu, dokternya diundang, diundang 

semua yang terkait, setelah itu 

dipaparkan (PII) 

 Jika ada pasien meninggal, dikaji 

penyebab kematiannya, ttvnya, KU dan 

jamnya kemudian dpjp melengkapi 

laporannya setelah itu diseminarkan 

(PIII) 

 Metodenya yaitu perawat yang jaga saat 

kematian akan diaudit oleh perawat lain 

di ruangan tersebut (PIV) 

 Kondisi bayi (PV) 

 Tindakan-tindakan yang dilakukan 

perawat (PV) 

Proses pengkajian yang dilakukan oleh 

perawat saat pelaksanaan AMP di rumah 

sakit 

 Membantu membuat kronologis 

kematian (PI) 

 Pengimput MPDN (PII) 

 Mengkaji (PII) 

 Berperan mengkaji kasus kematian 

(PIII) 

 Berperan sebagai pengkaji kasus 

kematian (PV) 

 Peran perawat sebagai pengkaji dan 

juga pemberi layanan (PIV) 

 

Peran sebagai pengkaji dan pemberi 

layanan 

 

 Dibahas bersama dokter obgyn, dokter 

anak, kemudian perawat, bidan dan unit 

yang terkait (PI) 

 Memaksimalkan semua tim (PI) 

Peran sebagai kolaborator dengan tim 

medis lain 



 

 

 Semua unit terkait obgyn, bidang 

pelayanan, dokter, perawat, bidan (PII) 

 Tim audit terdiri dari karu, ketua tim, 

perawat jaga, obgyn dan dpjp (PIII) 

 Kami bersama dokter spesialis 

melakukan pengkajian (PV) 

 Yang terlibat harus ada karu, katim, 

bidan senior dan perawat yang jaga (PI) 

 Memaksimalkan koordinasi (PI) 

 Memperkuat koordinasi (PIII) 

 Meningkatkan komunikasi dan 

koordinasi (PIV) 

Peran sebagai koordinator 

 Sudah tiga kali berperan (PI) 

 Audit kabupaten setahun dua kali (PV) 

 Tingkat  rumah sakit setiap ada 

kematian (PV) 

Jumlah pengalaman perawat berpartisipasi 

dalam pelaksanaan AMP 

 Kesiapan petugas (PI) 

 Tidak menuliskan secara rinci tindakan 

atau kondisi pasien (PI) 

 Dokter belum mengisi kronologis 

kejadian (PI) 

 Kesediaan waktu dari dpjp (PIII) 

 Kendala dari pelaksanaan amp yaitu 

kesediaan dpjp meluangkan waktu 

untuk audit dan peran pimpinan yang 

masih kurang dalam koordinasi antar 

unit (PIV) 

 SDM belum terlatih (PV) 

Faktor penghambat pelaksanaan AMP  

 Tenaga tambahan (PI) 

 untuk yang memperlancar yaitu data 

yang lengkap (PII) 

 Faktor pendukung pelaksanaan amp 

yaitu kerjsama tim dan kepatuhan (PIV) 

 Dinas kesehatan bertugas melatih bidan 

dan memberikan edukasi (PV) 

Faktor pendukung pelaksanaan AMP 

 Pelaksanaan amp sebaiknya dilakukan 

tidak lebih dari satu minggu sejak ada 

kematian (PI) 

 harapannya sering dilakukan audit (PII) 

 Rutin melaksanakan amp di rumah sakit 

(PIII) 

 AMP dilakukan rutin (PIV) 

 Sebaikmya amp dilakukan 6 bulan 

sekali ditingkat kabupaten dan setiap 

ada kematian di tingkat RS (PV) 

Harapan pelaksanaan AMP kedepannya 



 

 

Lampiran 6 

Penentuan Tema 

Kata Kunci Kategori Tema 

 Formulir pengkajian kematian diisi dan diberikan 

ke dokter dpjp, dijadwalkan atas persetujuan dpjp 

untuk dilakukan audit (PI) 

 Audit maternal, ada kematian ibu juga meminta 

data kematian bayi (PI) 

 Prosesnya itu mulai dari pengkajian dulu, 

dokternya diundang, diundang semua yang terkait, 

setelah itu dipaparkan (PII) 

 Jika ada pasien meninggal, dikaji penyebab 

kematiannya, ttvnya, keadaan umumnyaP dan 

jamnya kemudian dpjp melengkapi laporannya 

setelah itu diseminarkan (PIII) 

 Metodenya yaitu perawat yang jaga saat kematian 

akan diaudit oleh perawat lain di ruangan tersebut 

(PIV) 

 Kondisi bayi (PV) 

 Tindakan-tindakan yang dilakukan perawat (PV) 

  

Proses pengkajian yang dilakukan oleh perawat 

saat pelaksanaan AMP di rumah sakit 

Prosedur pengkajian AMP di rumah 

sakit 

 Setiap kematian diinput ke aplikasi MPDN (PI) 

 Menggunakan formulir bantu (PI) 

 Semua bayi yang meninggal dibuatkan laporan 

audit kematian melalui MPDN (PIV) 

 Perawat jaga membuat laporan kematian (PV) 

 Blangko baku (PV) 

Proses input data kematian ke MPDN  



 

 

 Membantu membuat kronologis kematian (PI) 

 Pengimput MPDN (PII) 

 Mengkaji (PII) 

 Berperan mengkaji kasus kematian (PIII) 

 Berperan sebagai pengkaji kasus kematian (PV) 

 Peran perawat sebagai pengkaji dan juga pemberi 

layanan (PIV) 

Peran sebagai pengkaji dan pemberi layanan 

 

Peran perawat dalam proses 

pengkajian AMP 

 Dibahas bersama dokter obgyn, dokter anak, 

kemudian perawat, bidan dan unit yang terkait (PI) 

 Memaksimalkan semua tim (PI) 

 Semua unit terkait obgyn, bidang pelayanan, 

dokter, perawat, bidan (PII) 

 Tim audit terdiri dari karu, ketua tim, perawat jaga, 

obgyn dan dpjp (PIII) 

 Kami bersama dokter spesialis melakukan 

pengkajian (PV) 

Peran sebagai kolaborator dengan tim medis 

lain 

 Yang terlibat harus ada karu, katim, bidan senior 

dan perawat yang jaga (PI) 

 Memaksimalkan koordinasi (PI) 

 Memperkuat koordinasi (PIII) 

 Meningkatkan komunikasi dan koordinasi (PIV) 

Peran sebagai koordinator 

 Sudah tiga kali berperan (PI) 

 Audit kabupaten setahun dua kali (PV) 

 Tingkat  rumah sakit setiap ada kematian (PV) 

Jumlah pengalaman perawat berpartisipasi 

dalam pelaksanaan AMP 

 

 Kesiapan petugas (PI) 

 

Faktor penghambat pelaksanaan AMP  

 

Faktor yang mempengaruhi 



 

 

 Tidak menuliskan secara rinci tindakan atau 

kondisi pasien (PI) 

 Dokter belum mengisi kronologis kejadian (PI) 

 Kesediaan waktu dari dpjp (PIII) 

 Kendala dari pelaksanaan amp yaitu kesediaan dpjp 

meluangkan waktu untuk audit dan peran pimpinan 

yang masih kurang dalam koordinasi antar unit 

(PIV) 

 SDM belum terlatih (PV) 

pelaksanaan AMP 

 Tenaga tambahan (PI) 

 untuk yang memperlancar yaitu data yang lengkap 

(PII) 

 Faktor pendukung pelaksanaan amp yaitu kerjsama 

tim dan kepatuhan (PIV) 

 Dinas kesehatan bertugas melatih bidan dan 

memberikan edukasi (PV) 

Faktor pendukung pelaksanaan AMP  

 Pelaksanaan amp sebaiknya dilakukan tidak lebih 

dari satu minggu sejak ada kematian (PI) 

 harapannya sering dilakukan audit (PII) 

 Rutin melaksanakan amp di rumah sakit (PIII) 

 AMP dilakukan rutin (PIV) 

 Sebaikmya amp dilakukan 6 bulan sekali ditingkat 

kabupaten dan setiap ada kematian di tingkat RS 

(PV) 

Harapan pelaksanaan AMP kedepannya 

 

 



 

 

Lampiran 7 
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