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SAMBUTAN REKTOR 

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, 
rahmat, dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan 
Salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi 
global Covid-19, karya buku “Trend dan Isue Riset 
Keperawatan Maternitas ke Depan” yang kini hadir di 
tangan pembaca patut mendapat apresiasi setinggi-
tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai bentuk 
penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis yang 
dengan penuh kesungguhan hati, mampu menyelesaikan 
suatu naskah buku referensi yang berharga bagi khazanah 
ilmu pengetahuan. 

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu 
kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, sebab pada 
tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program Gerakan 
Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini 
dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah 
satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang 
Aktif, juga tentu menunjukkan bahwa produktifitas 
melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap 
digalakkan dan disupport demi terciptanya suatu lingkungan 
akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah 
keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat 
mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi 
dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin 
Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian 
dari proses upgrading kapasitas dan updating 
perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah 
universitas. 

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam 
sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar 
adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya 
manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu 
dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap 
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akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong 
peningkatan kapasitas dan kreatifitas sumber daya, dan 
menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap 
tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah 
kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat 
dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit 
diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan 
usaha maksimal kita untuk merealisasikannya. 

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi 
memori sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. 
UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi 
pendidikan yang memiliki basic core pengembangan ilmu 
pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus 
memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan 
karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai 
kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia. 

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil 
meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi 
sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber 
daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan 
peradaban bangsa. 

Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas 
segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa 
merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang 
lurus untuk kita semua. Amin... 

Makassar, 17 Agustus 2020 
Rektor UIN Alauddin Makassar, 
 
 
 
Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.  
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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat 
rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan buku dengan judul “Trend dan Isue Riset 
Keperawatan Maternitas ke Depan” dan tak lupa pila kita 
kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Saw. 
yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju 
ke alam yang terang benderang sampai sekarang ini. 

Tujuan penyusunan buku ini, untuk memberi gambaran 
rencana riset keperawatan maternitas ke depan.  

Dengan terselesaikannya buku ini, penulis menyadari 
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, 
sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam 
membantu proses penyelesaian penulisan buku. Oleh karena 
itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat kami 
mengucapkan terina kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA. Ph. D, selaku Rektor UIN 
Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk menimba ilmu di kampus ini. 

2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp., A., M. Kes, selaku Dekan 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil 
Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, 
mengatur, dan mengurus adismistrasi selama penulis 
menempuh pendidikan.  

3. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku 
ketua jurusan keperawatan beserta dosen-dosen pengajar 
yang tidak bosan-bosannya memberikan  ilmu yang 
bermanfaat serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang 
telah membantu dalam proses adimistrasi serta 
memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam 
rangka penyusunan buku. 
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4. Hasnah S.SIT., S.Kep., Ns., M.Kes., selaku selaku sekertaris 
jurusan keperawatan.  

5. Mahasiswa Program Studi Keperawatan Angkatan 2016 
yang telah menemani dari awal hingga akhir penyusunan 
buku ini. 

6. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan yang 
tak terhingga kepada kami dalam penyusunan buku ini. 

Disamping itu, penulis menyadari untuk menyempurnakan 
suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan 
telapak tangan, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan 
di dalam buku ini masih banyak kekurangan maka dari itu 
penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang 
membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Akhirnya 
kepada Allah SWT penulis memohon do’a semoga ilmu yang 
telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang 
serta menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat 
nantiya. 

 

Samata, Juni 2020 

 

 

Penyusun 
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BAB I  
ANTENATAL CARE 

A. Defenisi Antenatal Care 

ntenatal Care (ANC) yaitu suatu pelayanan guna 

memantau, menjaga kesehatan dan keselamatan ibu 

dan janin, mendeteksi semua komplikasi kehamilan 

dan mengambil tindakan yang diperlukan, menanggapi 

keluhan, mempersiapkan kelahiran, dan mempromosikan 

gaya hidup sehat. Antenatal Care merupakan suatu program 

dari pelayanan kesehatan obstetrik yang bertujuan untuk 

mendeteksi dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan 

yang muncul selama kehamilan (Suthar et al., 2013). 

Perawatan antenatal (ANC) dapat didefinisikan 

sebagai perawatan yang diberikan oleh penyedia layanan 

kesehatan terampil untuk wanita hamil dan remaja 

perempuan untuk memastikan kondisi kesehatan terbaik 

untuk ibu dan bayi selama kehamilan (Tekelab et al., 2019) 

  Perawatan antenatal merupakan pencegahan untuk 

kesehatan ibu dan bayinya. Untuk memenuhi kebutuhan 

mereka, diperlukan fasilitas kesehatan yang dapat diakses 

yang menyediakan ANC dengan layanan berkualitas bagi 

masyarakat dengan tujuaan menjaga kehamilan agar ibu 

sehat, proses persalinan yang aman serta memuaskan dan 

mengusahakan bayi yang dilahirkan juga sehat. Pemeriksaan 

Antenatal dapat mencegah masalah bagi ibu dan bayi 

tergantung pada sebuah kontinum operasional perawatan 

dengan aksesibel, tinggi perawatan berkualitas sebelum dan 

selama kehamilan, persalinan, dan periode postnatal 

(Kementrian Kesehatan RI, 2014) 

A 
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B. Tujuan Antenatal Care 

Tujuan dari pelayanan Antenatal Care (ANC) yaitu: 

a. Mempersiapkan kelahiran 

b. Membantu wanita hamil dan pasangannya 

mempersiapkan diri secara emosional dan fisik untuk 

kelahiran dan perawatan mereka bayi, terutama 

mempersiapkan awal dan eksklusif menyusui dan 

perawatan bayi baru lahir yang penting dan 

mempertimbangkan peran teman yang mendukung 

saat lahir 

c. Mendeteksi komplikasi kehamilan 

d. Mengelola kondisi yang sudah ada sebelumnya yang 

memburuk selama kehamilan 

e. Meringankan risiko yang dapat terjadi selama 

kehamilan  

f. Efek gaya hidup selama kehamilan 

g. Menciptakan keadaan yang baik bagi ibu selama 

kehamilan 

h. Mendapatkan informasi dini mengenai kesehatan ibu 

dan bayi 

i. Menciptakan rasa saling percaya antar ibu dan 

petugas kesehatan (Gebrecherkos et al., 2020) 

C. Pemeriksaan/Kunjungan Antenatal Care 

Kunjungan ANC yaitu kunjungan yang diperlakukan 

bagi setiap ibu hamil secara dini  agar mendapatkan asuhan 

antenatal. Kunjungan antenatal care mampu mendeteksi 

komplikasi di awal kehamilan diikuti dengan pendidikan 

kesehatan dan pencegahan komplikasi kehamilan Kehamilan 
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yang termasuk dalam resiko tinggi harus lebih rutin dalam 

kunjungan Antenatal Care (Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

Kunjungan ANC sangat penting untuk mendeteksi dan 

mencegah kejadian yang tidak diinginkan yang muncul 

selama kehamilan. Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia merekomendasikan bahwa ANC selama kehamilan 

kunjungan diperlakukan sebanyak enam kali. Dimana, dua 

kali pada trimester I, satu kali pada trimester II, dan tiga kali 

pada Trimester III (kementrian Kesehatan RI, 2020) 

Kunjungan pertama merupakan kunjungan awal ibu 

dan petugas kesehatan. Sedini mungkin ibu hamil harus 

melakukan kunjungan pertama. Tujuan dari kunjungan awal 

yaitu untuk untuk memiliki identifikasi awal yang 

mendasarinya kondisi-kondisi yang terjadi misalnya, 

pencegahan bawaan sifilis, anemia, dan pencegahan malaria 

(Zile & Villerusa, 2014). 

Kujungan kedua dilakukan pada kehamilan diatas 12-

24 minggu. Kunjungan kedua bertujuan untuk menilai ibu 

dan kesejahteraan janin, Memberikan penyuluhan tentang 

pencegahan dan modifikasi kelahiran. Kunjungan ketiga 

Kunjungan ketiga  dilakukan pada saat kehamilan diatas 24 

minggu sampai 40 minggu. Kunjungan ketiga bertujuan 

untuk Menilai ibu dan kesejahteraan janin. Kecualikan PIH, 

anemia, kehamilan ganda. Memberikan penyuluhan 

mengenai kelahiran (Allen-Walker et al., 2020) 

Kunjungan terakhir harus sekitar 37 minggu atau 

dekat tanggal lahir yang diharapkan untuk memastikan hal 

itu sesuai saran dan perawatan telah diberikan untuk 

mencegah dan mengelola masalah seperti kelahiran kembar 

(misalnya kembar), postmaturity (misalnya kelahiran 

setelah 42 minggu kehamilan, yang membawa peningkatan 

risiko kematian janin), dan posisi abnormal bayi (mis. 
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sungsang, tempat sungsang kepala bayi bukan bagian 

presentasi saat lahir). 

D. Standar Pelayanan Antenatal Care 

Kementrian kesehatan republic Indonesia menyatakan 

bahwa standar pelayanan antenatal terdapat 10 standar, 

diantaranya yaitu:  

a. Pengukuran Berat Badan & Tinggi Badan 

Setiap kali kunjungan dilakukan pengukuran berat 

badan, agar mendeteksi ada tidaknya gangguan pada 

perkembangan janin. Kurang dari 9 Kg atau kurang dari 1 Kg 

selama kehamilan dapat memunculkan terjadi gangguan 

pada janin. 

b.  Pengukuran Tinggii Fundus Uteri (TFU) 

Tinggi Fundus Uteri dilakukan di setiap kunjungan. 

Bertujuan agar melihat bagaimana perkembangan janin 

sesuai dengan umur kehamilan. Apabila tidak sesuai maka 

dapat dicurigai terjadi gangguan pada perkembangan janin. 

c. Pengukuran Tekanan Darah (TD) 

Pengukuran TD diperlakukan kunjungan antenatal. 

Pengukuran pada tiap kali dimana bertujuan agar melihat 

ada tekanan darah tinggi (Hipertensi) dan preeclamsia 

selama hamil serta terjadi edema pada wajah. Nilai TD yaitu 

lebih dari 140/90 mmHg. 

d. Pengukuran Detak Jantung Janin (DJJ) 

Pengukuran denyut jantung janin diperlakukakan di 

akhir trimester I. pengukuran ini dapat berlanjut setiap kali 
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kunjungan. Nilai dari detak jantung janin yaitu lebih dari 

160/menit. 

e. Pemberian Tablet Tambah Darah (Fe) 

Pemberian tablet tambah darah bertujuan agar 

mencegah kurang darah (Anemia) pada ibu selama 

kehamilan. Semua diharuskan untuk mengkonsumsi tablet 

minimal 90 diberikan pada pertemuan awal. 

f. Pemberian Imunisasi TT 

Pemberian imunisasi TT agar menghindari neonatrum 

tetanus. Imunisasi diharuskan untuk diberikan kepada ibu 

hamil sesuai dengan status imunsasti TT sejak ini. Wanita 

hamil dengan status T5 (TTLonglife) tidak perlu diberikan 

imunisasi TT lagi. 

g. Laboratorium (Khusus & Rutin) 

Pemeriksaan Lab dilakukan pada ibu selama 

kehamilan yaitu tes Lab khusus dan rutin. Pemeriksaan Lab 

Khusus adalah tes yang diberiksan sesuai dengan indikasi 

yang melakukan kunjungan antenatal, sedangkan 

pemeriksaan Lab Rutin yaitu tes yang diwajibkan pada ibu 

selama kehamilan yang berupa tes golongan darah, Hb, dan 

tes Hiv, Malaria dan lain-lain. 

h. Penilaian Status Lingkar Lengan Atas 

Penilaian status gizi atau lingkar lengan atas 

diperlakukan pada trimester pertama dengan tujuan bahwa 

untuk mengskrining wanita hamil yang berisiko kekurangan 

energy kronik. Berat bayi lahir rendah merupakan akibat 

dari wanita hamil hamil kekurangan energy kronik. 
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i. Wicara Temu (Konseling) 

Konseling dilakukan pada kunjungan ANC yang terdiri 

dari: 

1. Kondisi ibu selama kehamilan 

2. Perilaku hidup bersih & sehat (PHBS) 

3. Peran dari suami dan keluarga terkait 

perencanaan persalinan 

4. Tanda dan bahaya selama kehamilan, kesiapan 

menghadapi komplikasi serta persalinan 

5. Gizi seimbang 

6. Tanda dan gejala penyakit menular 

7. Pendidikan selama kehamilan terkait tes HIV & 

Konseling didaerah epidemic 

8. Insiasi menyusu dini dan ASI ekslusif 

9. KB setelah persalinan 

10. Imunisasi 

11. Instelegensi selama kehamilan (Brain booster) 

j.  Komunikasi, Informasi, & Edukasi efektife (KIE) 

Komunikasi, informasi dan edukasi adalah langkah dari 

pelayanan anc terkelola yang dilakukan dari kontak awal 

agar membantu wanita untuk mengatasi masalah yang 

terjadi selama kehamilan. KIE efektif yang dikelola antara 

lain: 

1. Kewaspadaan menghadapi komplikasi serta 

persiapan persalinan yaitu gejala dan tanda-tanda 

pada kehamilan, persalianan & masa nifas, tempat 

bersalin, petugas kelahiran, pedamping persalinan 

dan siaga suami. 
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2. Inisiasi menyusu dini dan menyusu ekslusif yaitu 

skin to skin kontak, ASI selama 6 bulan, keinginan 

agar menyusui, penyuluhan pentingnya ASI, serta 

perawatan putting susu 

3. Penggunaan KB setelah persalinan yaitu metode 

yang digunaan sesuai keinginan setelah masa nifas 

4. Masalah gizi yaitu tablet tambah darah, 

mengkonsumsi yodium, makanan berpadat, 

berkalori dan banyak akan zat besi, serta 

menyediakan makanann tambahan 

5. Kelas ibu hamil yaitu semua wanita hamil 

memakai buku KIA, pertukaran pengalaman 

diantara wanita hamil serta melakukan senam 

hamil 

6. Penyakit kronis dan penyakit menular yaitu 

menjelaskan pencegahan, mengenali tanda gejala 

penyakit, terapkan PHBS serta kepatuhan dengan 

minum obat (Kemenkes RI, 2017) 

E. Asuhan Keperawatan Antenatal Care 

1. Pengkajian 

Trimester I 

Ananmnesa:  

a. Nama, umur, agama, suku/bangsa, pendidikan, 

status perkawinan, lamanya perkawinan dan 

alamat 

b. Keluhan utama 

c. Riwayat kesehatan 

d. Riwayat kesehatan masa lalu 
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e. Riwayat pembedahan 

f. Riwayat penyakit yang pernah dialami 

g. Riwayat kesehatan keluarga Penyakit keturunan, 

anak kembar, dan  genogram 

h. Riwayat kesehatan reproduksi 

i. Kaji tentang mennorhoe, siklus menstruasi, 

lamanyan, banyaknya, bentuk, bau, dan warna. 

j. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas 

k. Riwayat seksual, riwayat pemakaian obat 

  Pemeriksaan fisik: 

a. Keadaan umum 

b. TTV 

c. Pemeriksaan head to toe 

 Trimester II 

Ananmnesa: 

a. Nama, umur, agama, suku/bangsa, pendidikan, status 

perkawinan, lamanya perkawinan dan alamat 

b. Keluhan utama 

c. Riwayat kesehatan 

d. Riwayat kesehatan masa lalu 

e. Riwayat pemebedahan 

f. Riwayat penyakit yang pernah dialami 

g. Riwayat kesehatan keluarga 

h. Penyakit keturunan, anak kembar, dan genogram 

i. Riwayat kesehatan reproduksi 
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j. Kaji tentang mennorhoe, siklus menstruasi, 

lamanyan, banyaknya, bentuk, bau, dan warna. 

k. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas 

l. Riwayat seksual 

m. Riwayat pemakaian obat 

  Pemeriksaan fisik: 

a. Keadaan umum 

b. TTV 

c. Pemeriksaan head to toe 

Trimester III 

Ananmnesa 

a. Nama, umur, agama, suku/bangsa, pendidikan, status 

perkawinan, lamanya perkawinan dan alamat 

b. Keluhan utama 

c. Riwayat kesehatan 

d. Riwayat kesehatan masa lalu 

e. Riwayat pembedahan 

f. Riwayat penyakit yang pernah dialami 

g. Riwayat kesehatan keluarga 

h. Penyakit keturunan, anak kembar, dan genogram 

i. Riwayat kesehatan reproduksi 

j. Kaji tentang mennorhoe, siklus menstruasi, 

lamanyan, banyaknya, bentuk, bau, dan warna. 

k. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas 

l. Riwayat seksual 
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m. Riwayat pemakaian obat 

 Pemeriksaan fisik: 

d. Keadaan umum 

e. TTV 

f. Pemeriksaan head to toe 

2. Diagnosa dan Intervensi 

a. Berdasarkan SDKI 

1) Diagnose : 

a) Gangguan rasa nyaman (SDKI, 2017). 

b) Deficit pengetahuan (SDKI, 2017). 

c) Pola nafas tidak efektif (SDKI, 2017). 

3. Intervensi 

a. Gangguan rasa nyaman 

Tujuan Intervensi 
Setelah dilakukan 
asuhan 
keperawatan 
diharapkan status 
kenyamanan 
meningkat. 
Dengan kriteria 
hasil : 

1) Keluhan 
ketidaknyamanan 
dapat menurun 

2) Gelisah menurun 
(SLKI, 2019) 

Observasi 
1) Identifikasi penurunan energy 

serta ketidakberdayaan untuk 
focus 

2) Identifikasi keluhan, dan teknik 
relaksasi 

3) Cek TTV Pra dan post latihan 
4) Cek apa yang di rasakan setelah 

latihan 
Terapeutik 

1) Menciptakan lingkungan yang 
nyaman baik suhu dan 
pencahayaan dan tidak ada 
gangguan 

2) Berikan keterangan tertulis 
mengenai perencanaan dan 
tata cara teknik relaksasi 

3) Pakaian yang dipakai nyaman 
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4) Jika memungkinkan tindakan 
medis perlu dilakukan ketika 
cara relaksasi sebagai metode 
pendukung 
Edukasi 

1) Jelaskan manfaat dan tujuan 
serta jenis relaksasi yang ada 

2) Jelaskan secara mendetail 
intervensi relaksasi yang 
diinginkan 

3) Anjurkan untuk mengambil 
posisi yang baik dan nyaman 

4) Berikan arahan untuk rileks 
dan meresapi rasa dari 
relaksasi 

5) Sarankan untuk sering 
mengulang relaksasi yang 
dipilih (SIKI, 2018) 

b. Deficit pengetahuan 

Tujuan Intervensi 
Setelah dilakukan 
tindakan 
keperawatan 
diharapkan 
pengetahuan 
dapat meningkat. 
Dengan kriteria 
hasil : 

1) Meningkatkan 
pengetahuan 
untuk mencegah 
risiko dalam 
kehamilan 

2) Meningkatkan 
pengetahuan 
untuk 
mengurangi 
risiko cedera 
(SLKI, 2019) 

Observasi 
1) Identifikasi factor-factor yang 

bisa menurunkan pengetahuan 
mengenai risiko dalam 
kehamilan 

2) Identifikasi kesiapan ibu dalam 
menerima informasi 
Terapeutik 

1) Siapkan media dan materi yang 
akan dibawakan kepada ibu 
hamil 

2) Jadwalkan waktu dan tempat  
3) Beri kesempatan ibu untuk 

bertanya 
Edukasi 

1) Jelaskan risiko yang dapat 
menyebabkan masalah selama 
kehamilan (SIKI, 2018) 
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c. Pola nafas tidak efektif 

Tujuan Intervensi 
Setelah dilakukan 
tindakan 
keperawatan 
diharapkan pola 
nafas kembali 
efektif. Dengan 
kriteria hasil : 

1) Tekanan darah 
normal 

2) Kedalaman napas 
normal (SLKI, 
2019) 

Observasi 
1) Monitor pola nafas ibu hamil 
2) Monitor ada tidaknya bunyi 

nafas tambahan 
Terapeutik 

1) Posisikan ibu hamil dengan 
posisi semi-fowler dan fowler 

2) Berikan minuman hangat (SIKI, 
2018) 

 

b.   Berdasarkan Nanda dan Nic-Noc 

1) Diagnosa 

Trimester I : 

a) Resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan 

berhubungan dengan mual muntah 

b) Ketidaknyamanan berhubungan dengan perubahan 

fisik, pengaruh hormonal 

Trimester II : 

a) Resiko gangguan citra tubuh berhubungan dengan 

persepsi perubahan biofisik 

b) Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan 

pergeseran diafragma karena pembesaran uterus 

Trimester III : 

Perubahan eliminasi urine berhubungan dengan 

pembesaran uterus Gangguan rasa nyaman b.d gejala terkait 

penyakit 
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2) Intervensi 

No  Diagnosa Intervensi 
1 Resiko perubahan 

nutrisi kurang dari 
kebutuhan b.d mual 
muntah 

a. Kaji adekuatan asupan 
nutrisi 

b. Kaji frekuensi mual 
muntah 

c. Timbang berat badan 
d. Ukur pembesaran uterus 
e. Kolaborasi : pantau kadar 

Hb/Ht 

2 Ketidaknyamanan 
b.d perubahan fisik, 
pengaruh hormonal 

a. Catat adanya rasa tidak 
nyaman 

b. Anjurkan penggunaan 
bra peyokong 

c. Kaji adanya mual muntah 
d. Anjurkan peningkatan 

minuman berkarbonat, 
makan sedikit tapi sering  

3 Resiko gangguan 
citra tubuh b.d 
persepsi perubahan 
biofisik 

a. Kaji sikap terhadap 
kehamilan perubahan 
bentuk tubuh 

b. Diskusikan perubahan 
aspek fisiologis dan 
respon klien terhadap 
perubahan 

c. Anjurkan gaya dan 
sumber-sumber yang 
tersedia dari pakaian saat 
hamil 

d. Diskusikan metode 
perawatan kulit dan 
berhias 

4 Pola nafas tidak 
efektif b.d 
pergeseran 
diafragma  

a. Kaji status, pola, 
frekuensi pernapasan 

b. Kaji riwayat terdahulu 
misalnya alergi atau 
asma 

c. Posisikan ibu dengan 
posisi senyaman 
mungkin 
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d. Berikan lingkungan yang 
nyaman, aman, tenang 
bebas dari asap 
rokok/bau yang 
menyengat 

e. Kolaborasi dengan 
dokter dengan 
pemberian oksigen 

5 Gangguan rasa 
nyaman b.d gejala 
terkait penyakit 

a. Kaji secara terus 
menerus 
ketidaknyamanan klien 
dan metode 
mengatasinya 

b. Kaji status pernapasan 
klien 

c. Perhatikan adanya 
keluhan ketegangan pada 
punggung dan perubahan 
jalan 

d. Perhatikan adanya 
keluhan frekuensi BAK  

6 Perubahan 
eliminasi urine b.d 
pembesaran uterus 

a. Berikan informasi 
tentang perubahan pola 
berkemih sehubungan 
dengan trimester III 

b. Anjurkan klien untuk 
melakukan posisi miring 
kanan dan kiri  

c. Motivasi klien untuk 
minum 6-8 gelas per hari 

F. Tinjauan Agama Tentang Antenatal Care 

1. Menurut Pandangan Islam Kehamilan 

Menurut pandangan islam, kehamilan yaitu anugerah 

atau sekaligus amanah dari Allah SWT, sehingga ibu hamil 

diwajibkan untuk menjaga kehamilannya agar janin 

kandungannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, 

di dalam Q.S Ar-Rad (13):8 
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ُ يَعۡلَمُ مَ  ُُ  ٱللَّه ََ ءٍ عِند ُۚ وَكُُُّ  شََۡ رحَۡامُ وَمَا تزَۡدَادُ
َ
نثََٰ وَمَا تغَِيضُ ٱلۡۡ

ُ
ا تََۡمِلُ كُُُّ أ

ارٍ  ََ  ٨  بمِِقۡ

Terjemahnya:  

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap 
perempuan, dan kandungan rahim yang kurang 
sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu 
pada sisi-Nya ada ukurannya”. 

Dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Muhammad 

Quraisy Shihab menjelaskan bahwa yang memberikan 

mukjizat yang besar kepada Rasulullah. Allah swt 

mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu. 

Dia mengetahui keadaan manusia sejak masih berupa 

sperma yang tersimpan didalam Rahim sampai matinya. 

Oleh karena itu, dia mengetahui keadaan janin laki-laki atau 

perempuan yang dikandung dalam Rahim setiap wanita, 

pengurangan dan penambahan yang terjadi di dalam Rahim 

dari waktu ke waktu, sampai selesai masa kehamilan dan 

sempurnalah pertumbuhan janin hingga lahirlah ia ke dunia. 

Bagi Allah swt, segala sesuatu telah dibatasi kadar dan 

waktunya. Sungguh, segala sesuatu besar maupun kecil, bagi 

Allah ditetapkan dengan perhitungan yang tepat. 

2. Menurut Pandangan Islam Proses Kehamilan 

Proses kehamilan sepenuhnya di emban oleh seorang 

calon ibu merupakan sebuah kerja keras dan penuh resiko. 

Oleh sebab itu islam telah menjelaskan bagaimana 

seharusnya seorang wanita hamil diperlakukan dengan baik, 

mendapatkan perhatian besar mengenai masalah kesehatan 

anak dan mendapatkan perhatian khusus mengenai 

pertumbuhan dan keselamatan seorang anak dimasa kecil di 

dalam Q.S Al-Mu’minun (23):12-14 
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ن َۡ خَلقَۡناَ ٱلِۡۡ مه وَلقََ كِيٖن ثدُ نِ طِيٖن ثُمه جَعَلۡنَهُٰ نُطۡفَةٗ فِِ قَرَارٖ مه سَٰنَ منِ سُلَلٰةَٖ م 
ناَ  ۡۡ خَلقَۡناَ ٱلنُّطۡفَةَ عَلقََةٗ فَخَلقَۡناَ ٱلۡعَلقََةَ مُضۡغَةٗ فَخَلقَۡناَ ٱلمُۡضۡغَةَ عِظَٰمٗا فكََسدَ

ُۚ فَتَباَ نَهُٰ خَلقًۡا ءَاخَرَ
ۡ
نشَأ
َ
حۡسَنُ ٱلۡخَلٰقِِيَن ٱلۡعِظَٰمَ لََۡمٗا ثُمه أ

َ
ُ أ  رَكَ ٱللَّه

Terjemahnya: 

“dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari 
saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami 
menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam 
tempat yang kokoh (Rahim). Kemudian, air mani itu 
kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang 
melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan 
segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu 
tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. 
Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang 
(berbentuk) lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling 
baik”. 
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BAB II  
TINJAUAN UMUM TENTANG PREEKLAMPSIA 

A. Definisi Preeklampsia 

reeklampsia atau yang biasa disebut Kehamilan 

Incduced Hypertension (PIH) kehamilan atau 

toksemia kehamilan, ditandai dengan Tekanan darah 

meningkat, oedema, bahkan adanya proteinuria. Biasanya 

preeklampsia terjadi pada ibu hamil yang usia kehamilannya 

20 minggu keatas atau tiap triwulan dari kehamilan, pada 

kehamilan 37 minggu tersebut umumnya preeklampsia 

biasa terjadi hingga minggu pertama setelah persalinan 

(Lalenoh, 2018). 

Preeklampsia adalah sekumpulan gejala yang timbul 

pada wanita hamil, bersalin dan nifas yang terdiri dari 

hipertensi, edema dan proteinuria yang muncul pada 

kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah 

persalinan (Muzalfah et al, 2018). 

Preeklampsia adalah sindrom pada kehamilan (>20 

minggu), hipertensi (≥140/90 mmHg) dan proteinuria 

(>0,3 g/hari). Terjadi pada 2-5% kehamilan dan angka 

kematian ibu 12-15% (Malha et al., 2018) 

Jadi, Preeklampsia adalah suatu penyakit pada 

kehamilan dengan timbulnya suatu gejala seperti tekanan 

darah tinggi, serta edema, dan Timbulnya preeklampsia 

setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria 

atau kandungan protein dalam urine meningkat. 

B. Faktor Resiko Preeklampsia 

Preeklampsia adalah penyakit spesifik selama 

kehamilan tanpa etiologi yang jelas Wang. et al (2020), 

P 
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menurut Norma & Mustika (2013) terdapat beberapa faktor 

resiko terjadinya preeklampsia: 

1. Primigravida atau kehamilan pertama, ibu yang 

pertama kali hamil sering mengalami stress dalam 

menghadapi persalinan. Stress emosi yang terjadi 

pada primigravida menyebabkan peningkatan 

pelepasan corticotropic-releasing hormone (CRH) 

oleh hipothalamus, yang kemudian menyebabkan 

peningkatan kortisol (Nur & Arifuddin, 2017). 

Berdasarkan teori immunologik, preeklampsia pada 

primigravida terjadi. karena di primigravida 

pembentukan blocking antibody terjadi mengenai 

antigen yang belum sempurna, primigravida juga 

mengalami pembentukan Human Leucoyte Antigen 

(HLA-G) memainkan peran dalam memodulasi 

respons imun sehingga hasil konsepsi ditolak pada 

ibu hamil atau intoleransi ibu terhadap plasenta 

yang dapat menyebabkan preeklampsia. 

2. Grand multigravida atau kehamilan lebih dari 5 kali 

sangat beresiko mengalami preeklampsia 

dikarenakan kurang elastisnya alat-alat kandungan 

yang mengalami perubahan termasuk pembuluh 

darah maka lebih mudah mengalami vasokontriksi, 

adanya peningkatan cairan, muncul tekanan darah 

tinggi yang disertai pembengkakan atau edema dan 

proteinuria.  

3. Morbid obesitas atau biasa disebut kegemukan, 

penyakit ini menyertai kehamilan seperti diabetes 

mellitus, Obesitas dapat mengakibatkan kolesterol 

meningkat, bahkan mengakibatkan jantung lebih 

cepat dan bekerja berat. Ibu hamil dengan obesitas 

dalam tubuhnya semakin banyak jumlah darah yang 
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terkandung yang berarti semakin parah jantung 

dalam memompa darah sehingga dapat 

menyebabkan preeklampsia. Preeklampsia lebih 

menjurus terjadi pada ibu hamil yang memiliki 

Riwayat Diabetes mellitus dikarenakan saat ibu 

hamil kebutuhan janin yaitu plasenta lebih berperan 

aktif dalam memenuhi semua kebutuhannya.  

4. Riwayat Hipertensi, Orang dengan hipertensi 

sebelum kehamilan (hipertensi kronis) memiliki 

risiko 4-5 kali terjadi pre-eklampsia pada 

kehamilannya. Angka kejadian hipertensi kronis 

pada kehamilan yang disertai pre-eklampsia sebesar 

25%. Sedangkan bila tanpa hipertensi kronis angka 

kejadian pre-eklampsia hanya 5% (Malha et al., 

2018). Ibu hamil dengan hipertensi kronis 

membuatnya lebih mudah mengalami preeklamsia 

berat karena pembuluh darah ibu sebelum mencapai 

20 minggu telah mengalami vasokonstriksi. Ini akan 

menyebabkan peningkatan tekanan darah dan 

peningkatan proteinuria selama ibu hamil. Gagal 

ginjal juga menyebabkan terjadinya preeklampsia 

akibat terjadi penurunan aliran darah menuju ginjal, 

sehingga menimbulkan filtrasi glomelurus menurun 

maka terjadi proteinuria. 

5. Usia, ibu hamil pada usia 35 tahun lebih rentan 

mengalami masalah kesehatan salah satunya adalah 

preeklampsia. Karena adanya perubahan jaringan 

rahim dan saluran lahir yang tidak fleksibel seperti 

halnya pembuluh darah, disebabkan oleh 

peningkatan tekanan darah. Seiring bertambahnya 

umur semakin mudah terjadinya vasokonstriksi 

pada pembuluh darah ibu, proteinuria dan edema. 
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Sebenarnya pada umur 35 tahun belum dianggap 

rentan, tetapi kapasitas reproduksi semakin 

menurun sehingga dianggap sebagai fase untuk 

berhenti hamil. 

C. Klasifikasi Preeklampsia 

Menurut (Lalenoh, 2018) klasifikasi preeklampsia atau 

hipertensi dalam kehamilan terbagi 3, yaitu: 

1. Preeklampsia Ringan 

a. Kenaikan TD 140/90mmHg  

b. Adanya pembengkakan kaki, muka, jari tangan 
serta berat badan naik 1kg lebih tiap minggunya 

c. Adanya Proteinuria 

d. Tidak ada nyeri kepala 

2. Preeklampsia Sedang 

a. Tekanan darah Sistolik 150-159 mmHg, tekanan 
diastolic 100-109 mmHg 

3. Preeklampsia Berat 

a. Tekanan darah senilai >160/100 mmHg 

b. Adanya proteinuria >5 gram/L 

c. Jumlah urine kurang (Oliguria) dari 500 cc/24Jam 

d. Serebral terganggu, visus terganggu dan timbul 
nyeri pada epigastium 

e. Terjadi pembengkakan/edema paru atau sianosis 

f. Ada kejang (Eklampsia) 

g. Timbul keluhan subjektif, seperti : nyeri, gangguan 

penglihatan, sakit kepala, gangguan kesadaran 
ataupun odema paru 
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D. Manifestasi Klinis Preeklampsia 

Menurut Bothamley & Boyle (2013) ada beberapa 

manifestasi preeklampsia, yaitu : 

1. Bertambahnya Berat Badan, terjadi kenaikan berat 
badan yaitu ±1 kg beberapa kali seminggu 

2. Timbul pembengkakan akibat BB meningkat, 
pembekakan pada kaki, muka dan pergelangan 
pada tangan 

3. Hipertensi / tekanan darah tinggi (yang di ukur 
selama 30 menit setelah pasien beristirahat) 
dengan tekanan darah >140/90 mmHg  

4. Proteinuria 

a. adanya protein dalam urine sebesar 0,3 

gram/L/hari atau pemeriksaan kualitatif 
senilai +1/+2   

b. kadar proteinuria 1 g/I yang dikeluarkan 
melalui kateter yang di ambil sebanyak 2 kali 
setiap 6 jam. 

5. Tanda dan gejala lainnya yaitu: sakit kepala, 
gangguan penglihatan, nyeri epigastric, mual, 
muntah, penurunan Gerakan janin, dan ukuran 
janin lebih kecil tidak sesuai usia kehamilan. 

E. Patofisiologi 

Normal Pregnancy 
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Preeklampsia 

(Malha et al., 2018) 

Pada kehamilan normal, arteri spiral uteri invasiv ke 

dalam trofoblas, menyebabkan peningkatan aliran darah 

dengan lancar untuk kebutuhan oksigen dan nutrisi janin. 

Pada preeklampsia, terjadi gangguan sehingga aliran darah 

tidak 15 lancar dan terjadi gangguan pada plasenta. 

Peningkatan sFlt1 menyebabkan plasenta memproduksi free 

vascular endothelial growth factor (VEGF) dan penurunan 

placental growth factor (PlGF). Selanjutnya menyebabkan 

disfungsi endotel pada pembuluh ibu mengakibatkan 

penyakit multi-organ: hypertension, glomerular dysfunction, 

proteinuria, brain edema, liver edema, coagulation 

abnormalities 

Menurut Lalenoh (2018) patofisiologi terjadinya 

hipertensi dalam kehamilan atau preeklampsia terdapat 

beberapa teori teori yang berkaitan dengan Preeklampsia 

dan edema diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Teori kelainan vaskularisasi plasenta  

Cabang-cabang Arteri uterus dan arteri ovarioum 

memberikan aliran darah menuju rahim dan plasenta. 

kemudian keduanya akan masuk meometrium dalam bentuk 

arteri aquaria sehingga dapat memberikan cabang arteri 
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radial. arteri radial tersebut akan masuk ke endometrium 

sehingga menjadi anggota dari arteri basal dari cabang arteri 

spiral. Dengan kehamilan yang normal, biasa terdapat 

trofoblas yang masuk kedalam lapisan otot arteri spiral. 

Trofoblas juga masuk kedalam bagian arteri spiral, sehingga 

jaringan matriks menjadi longgar serta lumen spiral menjadi 

lebih lebar. Lumen arteri spiral terjadi vasodilatasi dan 

distensi sehingga berdampak terjadinya hipotensi, resistensi 

pembuluh darah juga menurun, bahkan dapat membuat 

aliran darah ke daerah plasenta utero itu meningkat. 

Tekanan darah yang tinggi pada masa kehamilan 

membuat tidak terdapat invasi yang cukup lengkap di dalam 

sel trofoblas yang di lapisi otot arteri spiral untuk tetap kaku 

dan keras maka tidak mungkin terjadi distensi dan 

vasodilatasi akibat lumen arteri spiral itu sendiri. Maka 

mengakibatkan arteri spiral mengalami pengecilan lumen 

pembuluh darah sehingga alirah darah uteroplasenta itu 

menjadi berkurang, berakibat tidak adanya oksigen yang 

cukup dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh, 

dan iskemia pada plasenta. 

2. Teori iskemia plasenta, radikal bebas dan disfungsi 

endotel 

Iskemia yang dialami plasenta serta tidak adanya 

oksigen yang cukup dalam jaringan untuk mempertahankan 

fungsi tubuh itu akan menimulkan radikal bebas atau 

senyawa oksidan. Radikal bebas merupakan senyawa yang 

mendapatkan elektron atom atau molekul yang memiliki 

elektron tetapi tidak memiliki pasangan. Iskemik pada 

plasenta dapat menghasilkan sebuah oksidan penting yaitu 

radikal hidroksi yang toksik, terutama membran endotel 

didalam pembuluh darah untuk perlindungan dalam tubuh 

yang normal yaitu produksi oksidan 
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Hadirnya radikal hidroksil ini didalam pembuluh darah 

dianggap sebagai racun mengalir dalam aliran darah, 

sehingga hipertensi dalam kehamilan tersebut biasa disebut 

dengan "Toksemia". Radikal hidroksil tersebut dapat 

menghancurkan membrane yang menyimpan asam lemak 

tidak jenuh membuat lemak perioksida. Lemak peroksida 

dapat menghancurkan protein sel endotel dan juga nucleus. 

Preeklampsia teruji kadar oksidan yang lebih khusus 

meningkatnya lemak peroksida, sedangkan antioksidan mis. 

fat-soluble sebagai vitamin dalam preeklampsia mengalami 

penurunan, yang mengakibatkan dominasi kadar lemak 

oksidatif peroksida yang tinggi. Lemak perioksidan seperti 

oksidan sangat toksik bersirkulasi aliran darah ke seluruh 

tubuh tetapi menghancurkan membrane sel sendotel itu 

sendiri. Selaput sel endotel sangat rentan terhadap 

kerusakan akibat peroksida lemak yang relatif gemuk. 

Secara langsung berkaitan dengan peraliran darah dan yang 

menampung begitu banyak asam lemak takjenuh. 

Lemak peroksida yang terkena sel endotel, sel endeotel 

mengalami kerusakan, membrane sel endotel itu sendiri 

yang mulai mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut 

mengakibatkan gangguan fungsi endotel, dan bahkan 

kerusakan pada struktur sel endotel secara menyeluruh. 

3. Teori pembenaran imunologik ibu dan janin 

Ibu dengan kehamilan yang normal, respon imunnya 

tidak lagi tolak keberadaan konsepsi. Terdapat Human 

Leukocyte Antigen Protein G (HLA-G), yang sangat memiliki 

berperan penting terkait modulasi respon imun seseorang, 

sehingga untuk menolak hasil konsepsi (plasenta) ibu tidak 

bisa. Dengan adanya kehadiran HLA-G maka penyerbuan sel 

trofoblas menuju kedalam jaringan desidua ibu bisa terjasi. 



 
 

25 

Ibu yang mengalami preeklampsia maka plasenta 

mengalami penurunan pada HLA-G. 

Penurunan tersebut pada daerah desidua plasenta, 

maka terlambat invasi trovoblas menuju desidua. Jadi, 

pentingnya invasi trofoblas ini sehingga menjadikan 

jaringan desidua yang lunak, juga rapuh mudah dilatasi 

arteri spiral. Produksi sitikon yang dirangsang oleh HLA-G 

untuk mempermudah terjadinya reaksi inflamasi. 

4. Teori penyesuaian kardiovaskuler  

Ibu hamil normal, pembuluh darahnya refrakter. 

Refrakter adalah suatu pembuluh darah yang tidak peka 

dengan adanya impuls bahan vasepresor, untuk 

menimbulkan respon vasokontrinksi maka dibutuhkan 

kadar vasopresor yang tinggi. Ibu hamil normal, sintesis 

prostaglandin dalam sel endotel melindungi pembuluh 

darah refrakter pada vasopressor.  

Tetapi pada preeklampsia, kekuatan refrakter 

menghilang terhadap bahan vasokonstriktor, pada 

kenyataannya sensitivitas meningkat terhadap vasopresor. 

kekuatan refraktori pembuluh darah menghilangnya bahan 

vasopressor sehingga membuat pembuluh darah jadi sensitif 

akan bahan vasopresor. 

5. Teori stimulus inflamasi  

Teori yang didasarkan pada fakta adanya proses 

inflamasi ketika pelepasan puing-puing trofoblas dalam 

peredarah darah merupakan stimulus utama. Ibu hamil yang 

normal, memiliki jumlah puing trofoblas yang masih batas 

wajar, sehingga reaksi inflasi dalam batas normal dan 

plasenta lepaskan puing-puing trofoblas sebagai nekrotik 
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trofoblas dan sisa proses apoptosis karena reaksi stres 

oksidatif. Bahan asing tersebut yang memicu munculnya 

proses inflamasi. Berbeda dengan adanya proses apoptisis 

atau kematian sel pada ibu hami yang terkena preeklampsia 

membuat produksi debris apoptosis dan trofoblas nekrotik 

mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan stress 

oksidatif. 

F. Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Saifuddin (2016), Pemeriksaan Laboratorium 

Preeklampsia adalah sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan darah lengkap, hemoglobin menurun 

kadar normal Hb pada ibu yang sedang hamil adalah 

12-14 gram%, peningkatan hemaktrosit (dengan nilai 

37-43 vol%), dan trombosit mengalami penurunan 

(dengan nilai 150.000-450.000/mm3) 

2. Tes urin, yang ditemukan proteinuria 

3. Tes fungsi hati, Bilirubin mengalami peningkatan 

(yang Normalnya <1 mg / dl), serum Glutamat 

Pirufat trasaminase (SGPT) mengalami peningkatan 

dari nilai normal (N=15-45 u/ml), Aspartat 

aminomtrasferase (AST)>60 ul, SGOT juga 

mengalami peningkatan (N=<31 u/l), maka total 

protein serum menurun (N = 6,7-8,7 g/dl) 

4. Tes asam urat, peningkatan asam urat (N = 2,4-2,7 

mg/dl) 

5. Radiologi 

a. Ultrasonografi, adanya perlambatan pertumbuhan 

janin intrauterin, respirasi intrauterin melambat, 
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aktivitas pada janin melambat, dan cairan ketuban 

dengan volume sedikit. 

b. Kardiografi, ditemukan denyut jantung janin (DJJ) 

dapat diketahui bahwa mengalami kelemahan. 

G. Penatalaksanaan Preeklampsia 

Menurut Adriani & Wirjatmadi (2016), 

Penatalaksanaan Preeklampsia memiliki beberapa prinsip 

dan beberapa penatalaksanaan sesuai dengan tingkat 

klasifikasinya, yaitu : 

Prinsip penatalaksanaan Preeklampsia 

1. Melindungi ibu dari efek peningkatan tekanan darah 

2. Mencegah progresovitas penyakit menjadi 

eclampsia 

3. Mengatasi atau menurunkan risiko janin (solusio 

plasenta, pertumbuhan janin terlambat, hipoksia 

sampai kematian janin). 

4. Melahirkan janin dengan cara yang paling aman dan 

cepat segera mungkin setelah matur, atau imatur 

jika diketahui bahwa risiko janin atau ibu akan lebih 

berat jika persalinan ditunda lebih lama. 

Penatalaksanaan preeklampsia ringan 

1. Dapat dikatakan tidak mempunyai resiko bagi ibu 

maupun janin 

2. Tidak perlu segera diberikan obat antihipertensi 

atau obat lainnya, tidak perlu dirawat kecuali 

tekanan darah meningkat terus (batas aman 140-

150/90-100 mmHg) 

3. Istirahat yang cukup 
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4. Pemberian luminal 1-2 x 30 mg/hari bila ibu hamil 

tidak bisa tidur 

5. Pemberian asam asetilsalisilat (aspirin) 1x80 

mg/hari 

6. Bila tekanan darah tifak turun, anjurkan dirawat 

dan diberi obat antihipertensi 

7. Diet rendah garam dan diuretic, tidak perlu 

8. Jika maturitas janin masih lama, lanjutkan 

kehamilan, periksa tiap satu minggu 

9. Indikasi rawat : jika ada perburukan, tekanan 

darah tidak menurun setelah dua minggu rawat 

jalan, peningkatan berat badan melebihi 

1kg/minggunya dua kali secara berturut-turut, 

atau ibu hamil menunjukkan tanda-tanda 

preeklampsia berat. Silahkan berikan juga obat 

antihipertensi. 

10. Jika dalam perawatan tidak ada perbaikan, tata 

laksana sebagai preeklampsia berat. Jika 

perbaikan, lanjutkan rawat jalan. 

11. Pengakhiran kehamilan: ditunggu sampai usia 

kehamilan 40 minggu, kecuali ditemukan 

pertumbuhan janin terhambat, gawat janin, solusio 

plasenta, eclampsia, atau indikasi terminasi 

lainnya. Minimal usia 38 minggu, janin sudah 

dinyatakan matur. 

12. Persalinan pada preeklampsia ringan dapat 

dilakukan spontan atau dengan bantuan ekstraksi 

untuk mempercepat kala II. 
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Penatalaksanaan preeklampsia berat, Dapat ditangani 

secara aktif atau konservatif : 

1. Aktif berarti kehamilan diakhiri/diterminasi Bersama 

dengan pengobatan medisinal 

2. Konsevatif berarti kehamilan dipertahankan Bersama 

dengan pengobatan medisinal 

3. Prinsip tetap pemantauan janin dengan klinis, USG, 

kardiografi. 

H. Pencegahan Preeklampsia 

Dari pencegahan preeklampsia dapat mengurangi 

kejadian yang tidak dinginkan dan menurunkan angka 

kesakitan dan kematian ibu. Diperlukan pengawasan rutin 

terhadap ibu hamil dengan penambahan berat badan harus 

diperhatikan, terjadi peningkatan tekanan darah, dan 

melakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya 

proteinuria, teraturnya dalam memeriksakan kehamilan dan 

waspadalah jika timbul tanda awal terjadi preeklampsia. 

Karena biasanya ibu hamil tidak mengeluh dan tidak 

memperhatikan tanda awal preeklampsia, ibu hamil perlu 

lebih waspada terhadap timbulnya tanda dan gejala 

preeklampsia. Timbulnya preeklampsia tidak bisa dicegah 

sepenuhnya, tetapi bisa diberikan pengetahuan dan 

pengawasan yang baik untuk ibu yang sedang hamil, 

diantaranya : 

1. Pemeriksaan Kehamilan 

Kunjungan kehamilan/ANC (Antenatal Care) 

merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai 

pencegahan awal dari preeklampsia (Nur & Arifuddin, 

2017). Rajinlah memeriksakan kehamilan di Pelayanan 



 
 

30 

Kesehatan, Jika timbul perubahan perasaan ibu dan gerak 

janin dalam Rahim. Pemeriksaan kehamilan yang bermutu 

dan teratur serta teliti dapat menemukan tanda-tanda dini 

terjadinya preeklampsia, agar penyakit tidak menjadi lebih 

berat maka diberikan pengobatan yang cukup dan 

pemberian terapi yang tepat untuk ibu dan janinnya harus 

dilakukan dalam waktu penanganan semestinya. Tujuan 

utama dari penanganan ini adalah mencegah terjadinya 

preeklampsia berat, yang akan mengarah pada eklampsia 

maupun komplikasi (Anasitu, 2015). 

2. Diet Makan 

Makanlah makanan yang memiliki protein tinggi, 

karbohidrat tinggi, vitamin cukup, lemak rendah, rendah 

garam dan yang lebih penting yaitu dianjurkan untuk 

hindari penambahan berat badan. 

3. Istirahat yang cukup 

Dalam bertambahnya usia istirahat yang cukup 

disesuaikan kemampuan dan kebutuhan, dianjurkan agar 

ibu hamil lebih sering duduk atau baring mengarah belakang 

janin agar aliran darah menuju ke plasenta tidak terganggu. 

I. Komplikasi Preeklampsia 

Menurut (Lyall & Belfort, 2010) bila preeklampsia 

tidak cepat ditangani dapat menimbulkan komplikasi yang 

akan menyebabkan kematian pada ibu dan janinnya, yaitu : 

1. Kurangnya aliran darah menuju ke plasenta 

Preeklampsia dapat mempengaruhi arteri yang 

membawa darah menuju plasenta. Jika sampai di plasenta 

namun darah yang sampai tidak cukup, maka terjadi 
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kekurangan oksigen dan pertumbuhan pada melambat atau 

lahir dengan barat bayi yang lebih rendah akibat 

kekurangan nutrisi.  

2. Terlepasnya Plasenta  

Resiko terlepasnya plasenta dari dinding rahim 

sebelum ibu melahirkan salah satunya yaitu akibat dari 

Preeklampsia yang meningkatkan terjadinya resiko yang 

mengakibatkan pendarahan sehingga dapat mengancam ibu 

dan bayinya. 

3. Sindrom HELLP 

Hemolyssi (enzim sel darah merah) atau yang biasa 

disingkat dengan (HELLP), adalah tingginya enzim hati dan 

rendahnya trombosit. Gejala, yang timbul biasanya pusing, 

muntah, sakit kepala dan sakit perut pada bagian atas. 

4. Eklampsia  

Preeklampsia jika tidak dikontrol, maka akan terjadi 

eklampsia. Eklampsia menyebabkan terjadinya kerusakan 

yang permanen pada organ ibu hamil, seperti hati, dan 

ginjal. Eklampsia yang parah menimbulkan ibu mengatasi 

koma, kerusakan pada otak dan menyebabkan kematian 

yang gagal. 

J. Asuhan Keperawatan Preeklampsia 

1. Pengkajian  

a. Anamnesa : Identitas ibu hamil, meliputi : Inisial 

nama, TTL / Usia, Pendidikan terakhir, suku, 

pekerjaan, agama, dan alamat tempat tinggal. 

b. Data Riwayat Kesehatan ibu  

1) Riwayat Kesehatan yang sekarang :  
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2) Riwayat Kesehatan yang lalu : 

3) Riwayat Kesehatan genetic :  

c. Pemeriksaan fisik 

1) Keadaan umum : pada ibu yang menderita 

preeklampsia biasanya mengalami kelelahan 

2) TD  : mmHg 

3) Nadi : x/menit 

4) Nafas : x/menit 

5) Suhu : oC 

6) BB  : Kg 

7) Kepala : terlihat kepala yang kurang bersih dan  

berketombe serta ibu yang mengalami 

preeklampsia mengeluh sakit kepala 

8) Wajah : ibu hamil yang preeklampsia wajahnya 

tampak bengkak / edema 

9) Mata : ibu hamil yang preeklampsia mata dengan 

penglihatan yang kabur dan konjungtiva anemis  

10) Mulut  : ibu hamil yang preeklampsia mukosa 

bibirnya lembab dan mulut terjadi 

pembengkakan vaskuler pada gusi sehingga bisa 

mengalami  pembengkakakan dan 

pendarahan. 

11) Thorax  

a) Paru-paru : ibu hamil yang preeklampsia 

terjadi peningkatan respirasi, nafas pendek 

dan edema paru. 
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b) Jantung : ibu hamil yang preeklampsia 

mengalami dekompensasi jantung 

c) Payudara : payudara membesar, lebih keras 

dan padat, areola menghitam dan putting 

menonjol 

d) Abdomen : terjadinya mual dan muntah 

akibat nyeri epigastrium 

e) Pemeriksaan janin : ibu hamil yang 

preeklampsia Gerakan janin melemah dan 

tidak teraturnya bunyi jantung 

f) Ektremitas : terdapat pembengkakan pada 

kaki serta jari-jari 

2. Diagnosa Keperawatan 

a. Nyeri akut 

b. Pola nafas tidak efektif  

c. Hambatan gangguan mobilitas fisik  

d. Deficit pengetahuan 

e. Resiko cedera pada janin (SDKI, 2017) 

3. Tindakan Keperawatan  

a. Nyeri Akut 

Tujuan Intervensi 
Setelah pem-
berian Tinda-
kan kepera-
watan diha-
rapkan klien 
dapat me-
nunjukkan 
penurunan 

Observasi  
a. Identifikasi lokasi nyeri, 

waktu timbulnya nyeri, 
kwualitas, frekuensi 

b. Identifikasi skala nyeri pada 
ibu hamil 

c. identifikasi respons jika 
timbul nyeri non verbal 
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nyeri dengan 
kriteria hasil: 
a. Keluhan 

nyeri me-
nurun 

b. Tekanan 
darah nor-
mal 

c. Frekuensi 
nadi nor-
mal 

 
  
(SLKI, 2019) 

d. Identifikasi faktor yang 
dapat memperingan nyeri 
dan memperberat nyeri 

e. Identifikasi pengetahuan ibu 
hamil serta tanyakan 
tentang nyeri 

f. Identifikasi pengaruh buda-
ya dalam menangani nyeri 
jika timbul 

g. Pantau/Monitor keberha-
silan terapi komplementer 
pada ibu hamil jika sudah 
diberikan  

Terapeutik 
a. Teknik nonfarmakologis 

tetap diberikan pada ibu 
yang mengalami preeklamp-
sia untuk mengurangi rasa 
nyeri ibu (misal Terapi 
music, hypnosis, imajinasi 
terbimbing, aromate rapi, 
TENS, terapi pijat, 
akupresur, terapi bermain 
serta kompres hangat/ 
dingin) 

b. Tetap control lingkungan 
yang bisa memperberat 
nyeri pada ibu hamil (misal 
Pencahayaan, kebisingan 
dan Suhu ruangan) 

c. Fasilitasikan untuk istirahat 
dan tidur 

 
Edukasi 
a. Jelaskan pada ibu hamil 

penyebab timbulnya nyeri, 
periode dan pemicu nyeri 
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b. Jelaskan pada ibu hamil 
bagaimana strategi dalam 
meredakan rasa nyeri 

c. Anjurkan dalam memonitor 
nyeri jika secara mandiri 

d. Anjurkan menggunakan 
analgetik yang tepat 

e. Ajarkan Teknik-teknik non-
farmakologis untuk mengu-
rangi rasa nyeri pada ibu 
hamil 

 
Kolaborasi 
a. Kolabolasi pemberian 

analgetik pada ibu hamil, 
jika perlu. (SIKI, 2018) 

b. Pola Nafas Tidak Efektif 

Tujuan Intervensi 
Setelah pem-
berian Tinda-
kan kepera-
watan diha-
rapkan Klien 
menunjukkan 
pola nafas 
kembali 
efektif 
dengan 
kriteria hasil: 
a. Kedalaman 

napas 
normal 

b. Frekuensi 
napas 
normal  

c. Tekanan 

Observasi 
a. Tetap monitor pola nafas ibu 

hamil (mulai dari kedala-man, 
usaha napas serta frekuensi) 

b. Tetap monitor adanya bunyi 
napas tambahan (misal Mengi, 
Gurgling, ronkhi kering, dan 
wheezing) 

c. Tetap untuk Monitor sputum 
(warna, aroma dan jumlah) 

 
Terapeutik 
a. Patenan jalan napas tetap 

dipertahankan chin-lift dan 
headtilt (jika curiga trauma 
sevikal maka lakukan jaw-trust) 

b. Posisikan ibu hamil dengan 
posisi semi-fowler atau fowler 
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darah 
normal 
(SLKI, 
2019) 

c. Berikan minuman yang hangat 
d. Jika terdapat lendir, Lakukan 

penghisapan lendir <15 detik 
e. Berikan oksigen (O2), jika perlu 
 
Edukasi 
a. Ajarkan ibu hamil melakukan 

Teknik batuk yang efektif 
 
Kolaborasi  
a. Kolaborasikan pemberian 

ekspektoran, mukolitik dan 
bronkodilator, jika perlu. 
(SIKI, 2018) 

c. Hambatan Gangguan Mobilitas Fisik 

Tujuan Intervensi 
Setelah 
pemberian 
Tindakan 
keperawatan 
diharapkan klien 
menunjukkan 
peningkatan 
mobilitas fisik, 
dengan kriteria 
hasil : 
a. Peningkatan 

pergerakan 
ekstremitas 

b. Peningkatan 
kekuatan otot 

c. Rentang gerak 
(ROM) normal 

d. Nyeri 
menurun 

e. Kecemasan 

Observasi 
a. Identifikasi jika timbul 

nyeri atau keluhan fisik 
lainnya 

b. Identifikasi toleransi fisik 
melakukan pergerakan 

c. Pantau tekanan darah dan 
frekuensi jantung ibu 
hamil sebelum melakukan 
mobilisasi 

d. Monitor kondisi umum 
selama melakukan mobi-
lisasi 

 
Terapeutik 
a. Fasilitasi aktivitas mobile-

sasi dengan alat bantu 
(misalnya pegangan 
tempat tidur) 

b. Tetap Fasilitasi untuk 
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menurun 
f. Kelemahan 

fisik menurun 

(SLKI, 2019) 

melakukan pergerakan 
ibu hamil, jika perlu 

c. Keluarga dilibatkan dalam 
menolong ibu hamil 
meningkatkan pergerakan 

 
Edukasi 
a. Jelaskan tujuan mobilisasi 

serta prosedurnya 
b. Anjurkan untuk tetap 

lakukan mobilisasi dini 
c. Ajarkan mobilisasi yang 

seder-hana dilakukan 
(mis. Duduk di sisi tempat 
tidur, duduk di tempat 
tidur dan berpindah dari 
rempat tidur ke kursi)  
(SIKI, 2018) 

d. Defisit Pengetahuan 

Setelah pembe-
rian tindakan 
keperawatan, 
diharapkan klien 
menunjukkan 
peningkatan 
pengetahuan 
dengan kriteria 
hasil :  
a. Meningkatkan 

pengetahuan 
agar 
mengura-ngi 
risiko cedera  

b. Meningkatkan 
pengetahuan 
untuk 

Observasi 
a. Identifikasi kesiapan ibu 

hamil dan kemampuan 
dalam menerima infor-
masi 

b. Identifikasi faktor-faktor 
yang dapat menurunkan 
ataupun meningkatkan 
pengetahuan dalam 
mencegah terjadinya 
preeklampsia 

 
Terapeutik 
a. Siapkan media dan 

materi Pendidikan 
Kesehatan yang akan 
diberikan pada ibu hamil 
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perilaku yang 
berisiko 
tinggi 

c. meningkatkan 
pengetahuan 
untuk 
mencegah 

(SLKI, 2019) 

b. Jadwal kapan akan 
dilakukan Pendidikan 
Kesehatan sesuai 
kesepakatan bersama 

c. Beri kesempatan ibu 
hamil untuk bertanya 

 
Edukasi 
a. Jelaskan faktor resiko 

yang dapat 
menyebabkan terjadinya 
preeklampsia pada ibu 
hamil 
 (SIKI, 2018) 

e. Resiko Cedera pada Janin 

Setelah pemberian 
tindakan kepera-
watan, diharapkan 
klien tidak me-
nimbulkan terja-
dinya resiko cede-
ra pada janin 
dengan kriteria 
hasil :  
a. Tidak 

menimbul-kan 
perdarahan 

b. Tekanan darah 
normal  

c. Pola istirahat 
dan tidur baik 

d. Frekuensi 
denyut nadi 
normal 

  
(SLKI, 2019) 

Observasi 
a. Identifikasi status 

obstetric 
b. Identifikasi Riwayat 

obstetric 
c. Identifikasi adanya 

penggunaan obat, diet dan 
merokok 

d. Identifikasi pemeriksaan 
keha-milan sebelumnya 

e. Periksa denyut jantung 
janin selama 1 menit 

f. Monitor denyut jantung 
janin 

g. Monitor tanda vital ibu 
 
Terapeutik 
a. Atur posisi pasien 
b. Lakukan manuver leopold 

untuk menentukan posisi 
janin 
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Edukasi 
a. Jelaskan tujuan dan 

prosedur dalam 
pemantauan janin ibu 

b. Setelah itu berikan ibu 
infor-masi dari hasil 
pemantauan, jika perlu 
  
(SIKI, 2018) 

4. Penanganan Preeklampsia pada Kehamilan 

a. Terapi Murottal Al-Qur’an 

Terapi murottal dengan mendengarkan lantunan ayat 

suci Al-Qur’an dengan irama sedang, tidak terlalu lambat 

dan tidak terlalu cepat (tartil), dengan mendengarkan 

lantunan Al-Qur’an secara fisik mengandung unsur suara 

manusia, suara manusia merupakan instrument 

penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling 

mudah dijangkau. Yang dapat menurunkan tekanan darah 

ibu hamil dari segi kecemasan karena suara tersebut dapat 

menurunkan hormon-hormon stress, mengaktifkan 

hormone endorfinalami, meningkatkan perasaan rileks dan 

mengalihkan perhatian (Widiastuti et al., 2018).  

Dimana kecemasan dapat berpengaruh pada stress 

seseorang dan stress merupakan salah satu faktor pemicu 

terjadinya preeklampsia atau tekanan darah tinggi pada ibu 

hamil. Dan hasil yang diperoleh dari tinjauan Literature ada 

efek terapi murottal pada tekanan darah atau ada perbedaan 

dalam tekanan darah sebelum dan setelah mendapatkan 

perawatan. Penurunan rata-rata dalam sistol rata-rata 

12.188 dan rata-rata penurunan diastolic rata-rata 6.233, 

sesuai dengan kesimpulan bahwa terdapat penurunan skor 

kecemasan sebelum dan sesudah perlakuan serta terdapat 
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perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah 

mendapatkan perlakuan. Terapi murottal bukanlah terapi 

medis yang dapat menyembuhkan preeklampsia, namun 

dapat menjadikan ibu hamil lebih tenang dan rileks sehingga 

mengurangi kecemasan terhadap kondisinya. Kecemasan 

yang berlarut-larut dapat berbahaya bagi ibu hamil dengan 

preeklampsia, karena dapat memperberat kondisi 

preeklampsia, diantaranya tekanan darah semakin tinggi, 

gangguan organ yang semakin bertambah ataupun sampai 

pada eklampsia dan kematian (Yuliani et al., 2018). 

Hal ini sejalan seperti yang telah diterangkan oleh 

Anwar (2010) didalam bukunya bahwa membaca maupun 

mendengarkan Al-Qur’an dapat memberikan efek 

ketenangan didalam tubuh sebagai adanya unsur meditasi, 

autosugesti dan relaksasi. Rasa tenang ini yang selanjutnya 

memberikan respon positif yang sangat berpengaruh 

mendatangkan persepsi positif.  

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, QS 

Ar-Ra’d’/13:28. Yang membahas mengenai orang yang 

beriman dan juga hatinya akan tentram jika selalu 

mengingat Allah : 

ِينَ ٱ بذِِكۡرِ    لَّه قُلُۡبُهُم  وَتَطۡمَئنُِّ  هِ ٱءَامَنُۡاْ  بذِِكۡرِ    للَّه لََ 
َ
ِ ٱأ تَطۡمَئنُِّ   للَّه

   ٢٨ لۡقُلُۡبُ ٱ
Terjemah-Nya : 

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 
menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah 
hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. 
(Kemenag RI, Terjemah-Nya, 2019, Hal. 252). 
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Dalam ayat ini, Allah menjelaskan orang-orang yang 

mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan 

hatinya menjadi tentram karena selalu mengingat Allah 

dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram dan jiwa 

menjadi tenang. Tidak merasa gelisah, takut ataupun 

khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik dan merasa 

Bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya (Al-Qur’an 

Kemenag RI, 2019). 

Terkait ayat tersebut, preeklampsia atau tekanan 

darah tinggi pada ibu hamil adalah salah satu faktor 

pemicunya yaitu stress dimana ketika ibu hamil stress maka 

ibu hamil akan mengalami kecemasan ataupun kegelisahan, 

sehingga dengan membaca dan mendengarkan Al-Qur’an 

sama artinya menemukan obat mujarab bagi berbagai 

penyakit yang sedang ia alami, kecemasannya akan 

berkurang seperti yang dijelaskan diatas dan ibu hamil akan 

merasa lebih rileks dan tenang ketika mengingat Allah SWT. 

b. Terapi Massage Aromatheraphy Lavender 

Salah satu tanda dan gejala dari preeklampsia adalah 

terjadinya hipertensi. Penanganan hipertensi pada ibu hamil 

sampai saat ini masih menggunakan terapi farmakologi atau 

obat-obatan sebesar 100%. Salah satu terapi 

nonfarmakologi yang dapat menurunkan tekanan darah 

adalah terapi pijat aromatherapy lavender. Pijat 

aromatherapy lavender merupakan pilihan terapilain selain 

relaksasi nafas dalam, dimana terapi ini menggunakan 

minyak esensial dengan aroma lavender yang mampu 

menembus kulit danterserap ke dalam tubuh, sehingga 

memberikan pengaruh penyembuhan dan menguntungkan 

pada berbagai jaringan dan organ internal 

(Konsoemardiyah, 2013). 
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Secara fisiologis, pijatan dengan aromatherapy 

lavender merangsang dan mengatur tubuh, memperbaiki 

aliran darah dan kelenjer getah bening, sehingga oksigen, zat 

makanan, dan sisa makanan dibawa secara efektif dari 

jaringan tubuh dan plasenta. Dengan pijat aromatherapy 

lavender bisa menurunkan emosi, merelaksasi dan 

menenangkan saraf, serta membantu menurunkan tekanan 

darah. Pada ibu hamil yang mengalami hipertensi, 

pemberian terapi pijat aromatherapy lavender membantu 

ibu merasa lebih rileks dan nyaman. Terdapat adanya 

perbedaan penurunan signifikan antara tekanan darah 

kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan dan 

kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan karena 

nilai p-value ≤ 0,05 (Isro’aini, 2019). 

c. Pendidikan Kesehatan 

Upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi dan 

mencegah terjadinya preeklampsia adalah pemberian 

pengetahuan melalui pendidikan kesehatan yaitu dengan 

penggunaan alat atau media yang digunakan ketika ingin 

menyampaikan informasi yang dapat membuat sasaran 

pendidikan lebih mudah memahami dibandingkan hanya 

secara lisan, Karena dapat mengamati langsung gambar dan 

tulisan, dimana media merupakan bentuk dalam 

menyalurkan pesan atau informasi untuk itu, dalam 

menentukan media hendaknya menyusaikan pada 

karakteristik dari audiens supaya apa yang disampaikan 

dapat diterima secara efektif (Bagaray, et. al 2016). 

Penggunaan audiovisual sebagai sarana penyampaian 

informasi mulai dikembangkan seiring dengan kemajuan 

teknologi saat ini. Penyampaian informasi melalui media 

video memiliki kelebihan dalam hal memberikan visualisasi 
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yang baik sehingga memudahkan proses penyerapan 

pengetahuan. Video termasuk dalam audiovisual karena 

melibatkan indera pendengaran sekaligus indera 

penglihatan. Audiovisual ini mampu membuahkan hasil 

belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, 

mengenali, mengingat kembali dan menghubung-hubungkan 

fakta dan konsep (Kustandi, 2011). 

K. Tinjauan Agama Terkait Preeklampsia 

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan 

seluruh kehidupan umatnya. Seluruh aspek sudah dijelaskan 

didalamnya dan dituangkan dalam Al-Qur’an serta 

dilengkapi dengan Al-Hadist. Allah SWT sudah mengatur 

semuanya mulai dari konsepsi sampai meninggalnya 

seorang. Ketika seorang wanita sudah berkeluarga hal yang 

sangat diinginkan yaitu Kehamilan, karena kehamilan 

merupakan kabar Bahagia bahwa mereka akan 

mendapatkan keturunan (anak). Tetapi, banyak wanita yang 

tidak begitu memahami tanda-tanda awal kehamilan 

sehingga mereka terkadang tidak mengetahui bahwa ia 

hamil. Berkaitan dengan tanda-tanda kehamilan, Al-Quran 

hanya mengemukakan beban yang ditanggung oleh ibu 

hamil yang setiap saat bertambah berat karena bertambah 

besarnya kandungan.  

1. Ayat terkait Kehamilan 

Hal ini diisyaratkan di dalam Q.S Al-A’raf /7:189, 

sebagai berikut : 
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  َۡ ِيٱ۞هُ زَوجَۡهَا    لَّه منِۡهَا  وجََعَلَ  ةٖ  ََ وَحِٰ نهفۡسٖ  ِن  م  ليَِسۡكُنَ خَلَقَكُم 
بهِِ فَمَرهتۡ  خَفيِفٗا  حََۡلًً  حَََلتَۡ  ىهَٰا  تَغَشه ا  فَلَمه َۡا   ۖۦ إلََِۡهَاۖ  عَ ده ثۡقَلتَ 

َ
أ آ  فَلَمه

َ ٱ َكُۡنَنه مِنَ   للَّه كِرِينَ ٱ  رَبههُمَا لَئنِۡ ءَاتيَتۡنََا صَلٰحِٗا لنه ٰ   ١٨٩  لشه
Terjemah-Nya : 

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu 
(adam) dan dari pada Dia menciptakan pasangannya, 
agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah 
dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang 
ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa 
waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, kedua 
(suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka 
(seraya berkata). “Jika Engkau memberi kami anak 
yang saleh tentulah kami akan selalu bersyukur.” 
(Kemenag RI,  Terjemah-Nya, 2019, Hal. 175). 

Dalam ayat diatas Allah menjelaskan bahwa manusia 

itu diciptakan dari jenis yang satu dan dari jenis yang satu 

itu diciptakan pasangannya, maka hiduplan mereka 

berpasangan pria-wanita (suami-isteri) dan tentramlah dia 

dengan isterinya itu. Hidup berpasangan suami-isteri 

merupakan tuntutan kodrati manusia rohaniyah dan 

jasmaniah. Bila seseorang telah mencapai usia dewasa, 

timbulah keinginan untuk hidup berpasangan sebagai 

suami-isteri, dan dia akan mengalami keguncangan batin 

apabila keinginan itu tidak tercapai. Sebab dalam 

berpasangan itulah terwujud ketentraman. Ketentraman 

tidak akan terwujud dalam diri manusia diluar hidup 

berpasangan suami-isteri. Maka tujuan kehadiran seorang 

isteri pada seorang laki-laki didalam agama islam ialah 

menciptakan hidup berpasangan itu sendiri. Bila kedua 

suami-istri berkumpul, mulailah isterinya mengandung 

benih. Saat permulaan dari pertumbuhan benih itu terasa 
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ringan. Pertama-tama terhentinya haid dan selanjutnya 

benih itu terus berproses, perlahan-lahan. Maka ketika 

kandungannya mulai berat, ibu-bapak memanjatkan do’a 

kepada Allah agar keduanya dianugerahi anak yang saleh, 

sempurna jasmani, berbudi luhur, cakap melaksanakan 

tugas kewajiban sebagai manusia. Kedua, isteri itu berjanji 

akan mewajibkan atas dirinya sendiri untuk bersyukur 

kepada Allah karena menerima nikmat itu dengan 

perkataan, perbuatan dan keyakinan (Al-Qur’an Kemenag RI, 

2019). 

Ayat diatas menjelaskan tanda-tanda kehamilan 

dengan adanya perubahan yang dialami oleh seorang 

perempuan karena adanya kandungan janin dalam perut 

seorang wanita. Kandungan yang begitu bertambah besar 

setiap harinya menyebabkan bertambahnya beban yang ibu 

hamil tanggung. Ayat tersebut juga mengandung nilai 

kepasrahan terhadap takdir Allah Swt dan nilai tanggung 

jawab yang berat bagi ibu hamil Sehingga menyadarkan 

untuk senantiasa berdoa kepada-Nya agar kelak melahirkan 

anak yang sempurna. 

Tanggung jawab yang diemban oleh ibu hamil untuk 

menjaga dan merawat kandungannya memang cukup berat 

karena dibutuhkan kesabaran untuk menunggu selama 

sembilan bulan. Perawatan kandungan cukup berpengaruh 

terhadap perkembangan janin, seorang ibu hamil tentunya 

harus menghindari beberapa hal diantaranya makanan dan 

minuman serta hal-hal lain yang dapat membahayakan 

keselamatan janinnya. Selain perlunya perawatan dan 

penjagaan secara fisik, seorang ibu hamil juga harus 

memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi 

kestabilan mental ibu hamil, karena ibu hamil yang 
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mengalami stres dapat berpengaruh terhadap 

perkembangan janin yang dikandungnya. 

Terdapat beberapa pencegahan preeklampsia salah 

satunya yaitu diet makan yang berpengaruh pada 

penambahan berat badan ibu hamil yang bisa menyebabkan 

terjadinya faktor resiko preeklampsia, Sebagaimana 

dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS. Al-A’Raf/7:31. 

زِينَ  خُذُواْ  ءَادَمَ  وَ ۞يَبَٰنِِٓ  وَكُُُۡاْ   َٖ مَسۡجِ  ِ
كُُ   ََ عِن ْ ٱتَكُمۡ  بُۡا وَلََ    شَۡۡ

ُْۚ إنِههُ     ٣١ لمُۡسۡۡفِيِنَ ٱلََ يُُبُِّ   تسُۡۡفُِۡآ
Terjemah-Nya : 

Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 
setiap saat memasuki masjid, makan dan minumlah, 
dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 
(Kemenag RI, Terjemah-Nya, 2019, Hal. 154) 

Penggalan akhir dari ayat diatas juga 

mengisyarakatkan masalah lain, yaitu memiliki prinsip 

terkait agama pada Kesehatan yang dinyatakan oleh para 

ilmuan terlepas dari itu perintah makan dan minum yang 

tidak berlebihan, pandangan hidup agama mereka, tidak 

melewati batas adalah turunan yang harus sesuai dengan 

kondisi masing-masing. Karena Individu menilai cukup pada 

kadar tersebut yang Bisa jadi dinilai bahwa melampaui batas 

ataupun belum cukup bagi orang lain. Maka dikatakan 

bahwa kutipan ayat terkait makan dan minum tidak 

berlebih-lebihan mengajarkan kita bagaimana dalam 

bersikap proporsional. (Shihab, 2009) 

Terkait pembenaran ayat diatas memiliki beberapa hal 

terpenting. Bahwa mengajak setiap individu untuk 
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mengambil kesenangan hidup ini, mulai dari jenis makanan 

ataupun minuman yang akan masuk kedalam tubuh, tetapi 

tidak juga melupakan urusan apapun terkait memerintahkan 

kesederhanaan yang sangat dibutuhkan bagi masing-masing 

individu. Jadi ayat diatas adalah salah satu dasar terkait 

Pendidikan untuk menjadi keselamatan kita dan Kesehatan 

tubuh.  

Ayat di atas menjelaskan tentang makan yang cukup 

(proporsional) artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, 

tidak berlebihan dan tidak berkurang. Olehnya itu salah satu 

upaya untuk mencegah terjadinya preeklamsia dalam 

kehamilan adalah dengan melakukan diet untuk 

menghindari obesitas yang merupakan salah satu faktor 

resiko preeklamsia. Jika ayat tersebut dikaitkan pada 

Seorang ibu hamil maka penggalan ayat diatas terkhusus 

untuk mengurangi kadar tersebut yang memicu terjadinya 

preeklampsia, ayat diatas sangat baik dijadikan suatu 

landasan dalam mencegah terjadinya preeklampsia yang 

sebagai mana dijelaskan pada kutipan diatas bahwa tidak 

makan dan minum secara berlebihan atau kurangi kadar 

yang terkandung dalam makanan seperti yang sudah di 

sebutkan pada diet makanan apa saja yang baik untuk 

mencegah terjadinya preeklampsia pada ibu hamil dan juga 

tidak lupa untuk mengatur porsi makan ibu supaya dapat 

terhindar dari kegemukan yang merupakan salah satu faktor 

resiko terjadinya preeklampsia. 

2. Ayat terkait Penyakit 

Selain dari pada pengobatan dan pencegahan 

preeklampsia untuk kesembuhan pasien, diharapkan pasien 

juga senantiasa memohon dan meminta kepada yang maha 

kuasa agar cepat sembuh dari penyakitnya karena hanya 

Tuhanlah yang maha mengetahui segala kejadian pada 
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manusia, Sebagaimana dalam Firman Allah SWT, QS. Asy-

syu’ara’/26:80. 

َۡ يشَۡفيِِن      ٨٠وَإِذاَ مَرضِۡتُ فَهُ
Terjemah-Nya : 

Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. 
(Kemenag RI, Terjemah-Nya, 2019, Hal. 370 ) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia 

harus yakin bahwa Allah SWT menurunkan penyakit kepada 

manusia tapi dengan berkat Allah pulahlah manusia itu akan 

sembuh dari penyakit yang dideritanya. Yang penting selama 

kita selalu berusaha untuk selalu berobat dan berdoa 

kepada-Nya insya Allah, akan memberikan kesembuhan 

pada kita. Pada sisi lain ayat ini juga berfungsi sebagai 

sugesti yang dapat menguatkan mental orang yang 

menderita penyakit sehingga proses penyembuhan dapat 

berjalan cepat dan lancar. Sebab penyakit itu kadang-kadang 

akibat dari perbuatannya sendiri, umpamanya disebabkan 

oleh pelanggaran terhadap norma-norma Kesehatan, atau 

pola hidup sehari-hari, maka serangan penyakit terhadap 

tubuh tidak dapat dielakkan. Sebaliknya yang berhak 

menyembuhkan hanyalah Allah. Bila orang sakit merasakan 

yang demikian waktu ia menderita sakit, maka ia akan 

menghayati benar nikmat-nikmat Allat setelah ia sembuh 

dari penyakit tersebut. Kebanyakan memang membuktikan, 

kebanyakan manusia terserang penyakit disebabkan kurang 

memperhatikan norma-norma Kesehatan yang berlaku (Al-

Qur’an Kemenag RI, 2019). 
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BAB III  
ANEMIA DALAM KEHAMILAN 

A. Definisi Anemia  

enurut defenisi, anemia ialah kurangnya jumlah 

eritrosit dalam tubuh, kuantitas hemoglobin, 

dan volume eritrosit (hematocrit) per 100 ml 

darah. Namun pengertian anemia yang sering dianut 

hanya merujuk pada keadaan kadar hemoglobin dalam 

darah <12 gr%. Sementara anemia saat hamil adalah nilai 

hemoglobin <11 gr % pada trimester 1 serta 3, dan nilai 

hemoglobin <10,5 gr % saat trimester 2. Meskipun dalam 

klinis anemia tidak hanya berdasarkan kadar hemoglobin 

saja namun juga berdasarkan morfologi sel darah merah 

serta indeks-indeksnya. (Darmawansyih, 2014) 

 WHO mendefinisikan anemia saat hamil adalah 

nilai Hemoglobin (Hb) <11 g/dl, meskipun definisi nilai 

Hb <10,5 g/dl lebih sering dipakai saat trimester 2, saat 

hemodilusi fisiologis mencapai nilai maksimum. 

Defisiensi zat besi ialah faktor terbanyak yaitu sekitar 90 

% ibu mengalami anemia, selanjutnya kekurangan asam 

folat, kedua defisiensi ini dapat terjadi secara bersam-

sama. Kekurangan vitamin B12 jarang mengakibatkan 

anemia pada ibu hamil. Pada sindrom HELLP, 

penghancuran Sel darah merah mengakibatkan anemia 

hemolitik. (Bothamley & Boyle, 2013) 

 Terdapat perubahan tubuh yang berarti pada saat 

hamil. Jumlah darah dalam tubuh mengalami peningkatan 

sebanyak 20-30 %, sehingga  kebutuhan Fe/zat besi serta 

vitamin dalam tubuh perlu ditingkatkan untuk 

membentuk Hb. Ketika sedang hamil kebutuhan darah 

M 
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dalam tubuh meningkat sebanyak 30% karena harus 

membaginya dengan janin yang dikandung. Dibutuhkan 

zat besi yang tinggi agar tubuh dapat membentuk eritrosit 

agar dapat membuat darah ekstra. Untuk membawa 

oksigen keseluruh tubuh maka diperlukan Hb yang 

merupakan protein yang mengandung zat besi dalam 

eritrosit.Pada trimester 2 dan 3 banyak ibu hamil 

kekurangan Fe (zat besi). Potensi akan terjadi anemia 

adalah saat tubuh memerlukan lebih tinggi Fe dibanding 

yang ada dalam tubuh. Ibu hamil berisiko tinggi memiliki 

bayi berat badan lahir rendah jika ibu menderita anemia 

pada dua trimester pertama. Anemia pada ibu hamil juga 

berisiko mengalami perdarahan selama persalinan dan 

berisiko mengalami infeksi.(Proverawati, 2011) 

B. Anatomi dan Fisiologi 

1. Anatomi  

Bagian-bagian darah: 

a. Air: 91 % 

b. Protein: 35 (albumin, globulin, prothrombin dan 

fibrinogen) 

c. Mineral: 0,9 % (natrium klorida, natrium 

bikarbonat, garam fosfat, magnesium, kalsium 

dan zat besi 

d. Bahan organik : 0,1 % (glukosa, lemak, asam 

urat, kreatinin, kolesterol dan asam amino) 

(Putri & Hasnita, 2020) 

Darah terdiri dari 2 bagian yaitu: 

1. Sel-sel darah ada 3 macam antara lain: 

a) Eritrosit (sel darah merah) 
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Eritrosit berbentuk cakram bikonkav, tanpa 

inti sel, berdiameter 8 mikron dan ditengah 

tebalnya 1 mikron. Eritrosit mengandung 

hemoglobin yang memberinya warna merah. 

b) Leukosit (sel darah putih) leukosit dibagi 

menjadi dua yaitu: 

(1) Granulosit adalah leukosit yang didalam 

sitoplasmanya memiliki butir-butir kasar 

(granula). Jenisnya adalah eosinophil, 

basophil, dan dannetrofil  

(2) Agranulosit adalah leukosit yang 

sitoplasmanya tidak memiliki granula, 

jenisnya adalah limfosit (sel T dan sel B) 

dan monosit 

c) Trombosit adalah sel pembeku darah  

d) Plasma darah  

Terdiri dari air dan protein darah yaitu 

albumin, globulin, dan fibrinogen. Cairan 

yang tidak mengandung unsur fibrinogen 

disebut serum darah. (Putri & Hasnita, 2020) 

2. Fisiologi  

 Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh. 

Fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen yang 

dibutuhkan oleh sel-sel diseluruh tubuh. Darah juga 

menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut 

zat-zat sisa metabolisme dan mengandung berbagai 

bahan penyusun sistem imun yang bertujuan 

mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-

hormon dari sistem endokrin juga diedarkan melalui 

darah. (Putri & Hasnita, 2020) 
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 Darah manusia berwarnah merah, antara merah 

terang apabila kayak oksigen sampai mrah tua apabila 

kekurangan oksigen. Warna merah pada darah 

disebebkan oleh hemoglobin, protein pernapasan yang 

mengandung besi dalam bentuk heme, yang merupakan 

tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Manusia 

memiliki sistem peredaran darah tertutup yang berarti 

darah mengalir dalam pembuluh darah dan disirkulasikan 

oleh jantung. Darah dipompa oleh jantung menuju paru-

paru untuk melepaskan sisa metabolisme berupa 

karbondioksida dan menyerap oksigen melalui pembuluh 

darah aorta. Darah mengedarkan oksigen melalui 

pembuluh darah pulmonalis, lalu dibawa lagi ke jantung 

melalui vena pulmonalis. Darah juga mengangkut bahan-

bahan sisa metabolisme obat-obatan dan bahan kimia 

asing ke hati untuk dibuang sebagai urine. (Putri & 

Hasnita, 2020) 

 Komponen darah manusia terdiri dari dua 

komponen: korpuskular adalah unsur padat darah sel-sel 

darah eritrosit, leukosit, dan trombosit. 

3. Eritrosit (sel darah merah) 

 Sel ini berbentuk cakram bikonkav, tanpa inti sel, 

berdiameter 7-8 mikrometer. Eritrosit mengandung 

hemoglobin yang memberinya warna merah. Hemoglobin 

(Hb) adalah protein kompleks terdiri atas protein, globin, 

dan pigmen hem (besi). Jadi besi penting untuk Hb. Besi 

ditimbun dijaringan sebagai ferritin dan hemosiderin. 

Eritrosit dibentuk disumsum tulang merah, dari 

proeritroblas, kemudian normoblas. Keduanya masih 

mempunyai inti. Normoblas kehilangan intinya dan 

masuk peredaran darah sebagai eritrosit dewasa. Fungsi 

utama sel darah merah adalah untuk mentransfer 
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hemoglobin, yang selanjutnya membawa oksigen dari 

paru-paru ke jaringan. Pada laki-laki normal, jumlah rata-

rata sel darah merah permili liter kubik ialah 5.200.000 

dan pada perempuan normal 4.700.000.(Putri & Hasnita, 

2020) 

4. Leukosit (sel darah putih) 

 Jumlah sel pada orang dewasa berkisar antara 

6000-9000 sel/cc darah. Fungsi utama dari sel tersebut 

adalah untuk fagosit (pemakan) bibit penyakit/benda 

asing yang masuk ke dalam tubuh. Peningkatan jumlah 

leukosit merupakan petunjuk adanya infeksi misalnya 

radang patu-paru. Leukopenia berkurangnya jumlah 

leukosit sampai dibawah 6000 sel/cc darah. Leukositosis 

bertambahnya jumlah leukosit melebihi normal (diatas 

9000 sel/cc darah) (Putri & Hasnita, 2020) 

5. Trombosit (keping darah) 

 Disebut juga sel darah pembeku, jumlah sel pada 

orang dewasa sekitar 200.000–500.000 sel/cc. Didalam 

trombosit terdapat banyak sekali faktor pembeku 

(hemostasis) antara lain adalah faktor VIII (anti 

haemophilic factor), jika seseorang secara genetic 

trombositnya tidak mengandung faktor tersebut, maka 

orang tersebut menderita hemofili. 

 Proses pembekuan darah yaitu jika trombosit 

menyentuh permukaan yang kasar akan pecah dan 

mengeluarkan enzim trombokinase (tromboplastin). 

Pada masa embrio sel-sel darah dibuat limpa dan hati 

(extra medullary haemopoesi) setelah embrio sudah 

cukup usia, fungdi itu diambil alih oleh sumsum 

tulang.(Putri & Hasnita, 2020) 
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6. Plasma darah  

Terdiri dari air dan protein darah yaitu albumin, 

globulin, dan fibrinogen, cairan yang tidak mengandung 

unsur fibrinogen disebut serum darah. Protein dalam 

serum inilah yang berfungsi sebagai antibody terhadap 

adanya benda asing (antigen). Zat antibody adalah 

senyawa gama yang disebut globulin. Tiap antibody 

bersifat spesifik terhadap antigen dan reaksinya 

bermacam-macam.  

1) Antibody yang dapat mengumpulkan antigen disebut 

presipitin 

2) Antibody yang dapat menguraikan antigen adalah 

lisin 

3) Antibody yang dapat menawarkan racun adalah 

antitoksin (Putri & Hasnita, 2020) 

C. Klasifikasi anemia  

WHO tahun 1972 serta NCI (National Cancer 

Institute) telah mengklasifikasikan anemia menurut 

kadar hemoglobinnya yaitu : (Darmawansyih, 2014) 

Tabel 2.1 klasifikasi anemia menurut WHO dan 
NCI 

Derajat WHO NCI 
Derajat 
0(normal) 

≥11.0g/dl Wanita 12.0-
16.0g/dl 
pria 14.0-18.0g 
/dl 

Derajat 
1(ringan) 

9.5-10.9g/dl 10.0g/dl- normal 

Derajat 
2(sedang) 

8.0-9.4g/dl 8.0-10.0g/dl 

Derajat 3(berat) 6.5-7.9g/dl 6.5-7.9g/dl 
Derajat 
4(mengancam 
jiwa) 

< 6.5g/dl 6.5-7.9 d/dl 
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Klasifikasi anemia sesuai etiologi terdiri atas : 

1. Anemia defisiensi Fe (zat besi) 

 Anemia defisiensi Fe ialah kurangnya suplai Fe 

menyebabkan defek pada sintesis Hb, serta munculnya 

eritrosit warnanya lebih pucat (hipokrom) dan lebih kecil 

(mikrositer). Anemia defisiensi Fe ialah anemia yang 

mayoritas terjadi dalam kehamilan, ini diakibatkan 

karena sedikitnya unsur Fe pada makanan yang 

dikonsumsi, malabsorbsi, meningkatnya kebutuhan Fe 

atau..karena tubuh mengeluarkan terlalu banyak zat besi 

seperti perdarahan. Tanda dan gejala yang dialami adalah 

pucat, fertigo, sakit kepala,keletihan, takhikardi, depresi 

dan amenorhe.(Darmawansyih, 2014) 

 Zat besi yang diperlukan ibu pada trimester 

pertama sedikit karena pada trimester pertama ibu tidak 

serta tumbuh kembang janin masih perlahan-lahan. Akan 

tetapi pada permulaan pertumbuhan janin trimester 2, 

janin bergerak aktif serta pertumbuhanya sangat cepat, 

dengan menghisap dan menelan air ketuban sehingga 

kebutuhan O2 meningkat, mengakibatkan Fe yang 

dibutuhkan makin banyak agar keseimbangan produksi 

eritrosiit meningkat dan rentang terjadi anemia.Defisiensi 

ini disebabkan karena kurangnya intake unsur zat besi 

pada makanan, gangguang reabsorbsi, dan penggunaan 

terlalu banyaknya zat besi. (Darmawansyih, 2014) 

 Fe yang dibutuhkan selama hamil yaitu 750 mg 

yang terdiri atas 425 mg untuk ibu, 300 mg janin dan 25 

mg plasenta. Derajat penyerapan atau absorbsi zat besi 

pada ibu hamil tidak selalu dipengaruhi oleh kebutuhan 

akan zat besi.Pada minggu ke-30 proses penyerapan 

sebanyak 30% dari asupan Fe yang ada pada minggu ke-
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36 penyerapan sebanyak 66 % asupan Fe yang ada (9 kali 

lipat absorbsi pada minggu ke-16) peningkatan 

kebutuhan yang tidak disertai dengan peningkatan intake 

Fe akan menyebabkan defisiensi Fe yang akhirnya 

menyebabkan anemia pada ibu hamil. (Darmawansyih, 

2014) 

2. Anemia megaloblastik 

 Kerusakan pada sintesis timidin serta defek atau 

kerusakan replikasi DNA diakibatkan kurangnya folat 

atau vitamin B12, akibat yang bisa timbul yakni 

pembesaran megaloblas disumsum tulang, hemapoesis 

tdk efektif, dan pengurangan signifikan jumlah eritrosit, 

leukosit dan tombosit disirkulasi darah. Anemia 

megabolistik dalam kehamilan adalah anemia yang 

dialami ibu hamil yang ditandai dengan terdapat sel 

megaloblas pada sumsum tulang. Adapun penyebab 

anemia megaloblastik yakni kekurangan vitaminB12, 

kekurangan asam folat,gangguan metabolisme vitamin 

B12 dan asam folat serta gangguan sintesis DNA. 

(Darmawansyih, 2014) 

 Pada ibu hamil anemia megaloblastic lebih sering 

dihubungkan dengan asam folat, jarang disebabkan oleh 

kekurangan vitamin B12 karena ibu hamil memiliki 

kebutuhan asam folat yang tinggi dibanding seseorang 

yang tidak sedang hamil. Hal tersebut disebabkan juga 

karena asam folat juga dibutuhkan janin. Selain risiko 

anemia pada ibu hamil dan janin, kekurangan asam folat 

bisa mengakibatkan cacat pada bayi yang dilahirkan. Hal 

lain yang bisa terjadi yaitu bayi mengalami kecacatan 

pada sumsum tulang belakang dan otak, akibatnya bayi 

akan lahir dengan bibir sumbing, Down’s syndrome, erat 

badan bayi lahir rendah, kelainan pada pembulu darah, 
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pembuluh darah yang dilapisi endotel pipa mengalami 

kerusakan, yang akhirnya mengakibatkan plasenta lahir 

sebelum waktunya. Abnormalitas lain yang akan terjadi 

yaitu gangguan miksi serta defekasi, gangguan berjalan 

serta emosi meningkat, dan tidak mengalami menstruasi 

pada anak perempuan (Darmawansyih, 2014). 

Tabel 2.2 kebutuhan vitamin B12 dan asam folat pada 
wanita dewasa dan ibu hamil 

Vitamin / 
Mineral 

Dewasa  Ibu hamil 

VitaminB12 2,4µg 2,4µg 
Asam folat 400µg 600µg 

 

3. Anemia hipoplastik  

 Anemia hipoplastik yang diderita pada perempuan 

yang tidak hamil belum diketahui penyebabnya secara 

pasti akan tetapi terdapat faktor pencetus seperti sepsis, 

racun, sinar rontgen, dan obat obatan. Sedangkan pada 

ibu hamil anemia hipoplastic ialah anemia yang 

diakibatkan karena sumsum tulang kurang mampu 

membuat eritrosit.(Darmawansyih, 2014) 

4. Anemia hemolitik 

Anemia yang diakibatkan oleh penghancuran 

eritrosit lebih cepat. Wanita yang menderita anemia 

hemolitik biasanya susah untuk mengandung, karena jika 

mengandung kondisi tersebut akan memperberat 

keadaanya. Transfusi darah dilakukan untuk 

meringankan penderitaan ibu dan mencegah terjadinya 

hipoksia pada janin dan biasanya transfusi harus 

dilakukan berulang-ulang. Karena Obat penambah darah 

terbukti tidak memberikan hasil pada kondisi anemia 

hemolitik. (Darmawansyih, 2014) 
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D. Etiologi Anemia 

 Mayoritas penyebab dari anemia saat hamil yakni 

kekurangan Fe. Oleh sebab itu ibu hamil perlu melakukan 

pemeriksaan pada kunjungan pertama kehamilan untuk 

mengecek ibu mempunyai penyakit anemia atau tidak. 

Bukan hanya kunjungan pertama akan tetapi ibu hamil 

juga perlu memeriksakan kehamilannya setiap trimester 

karena bisa saja pada saat kunjungan pertama ibu tidak 

mengalami anemia tetapi pada kunjungan atau kehamilan 

berikutnya mungkin terjadi (Proverawati, 2011) 

 Adapun penyebab anemia selama kehamilan 

menurut Proverawati (2011) yaitu : 

1. Jarak hamil yang terlalu dekat 

2. Janin yang dikandung kembar 

3. Kerap mual muntah pagi hari akibat sakit 

4. Fe yang dikonsumsi tidak cukup 

5. Sebelum hamil mengalami menstruasi berat1 

6. Umur ibu saat hamil masih remaja atau belum 

cukup umur 

7. perdarahan (misalnya, cedera atau selama operasi) 

 Menurut Darmayanti (2014) secara umum, ada 

banyak faktor yang dapat menjadi penyebab anemia, 

yaitu: 

1. Malnutrisi 

2. Defisiensi Fe 

3. Malabsorbsi 

4. Perdarahan misalnya partus yang sebelumnya, 

menstruasi dll 
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5. Menderita penyakit kronik seperti TB paru, malaria, 

cacing usus, dll 

E. Faktor-faktor yang memengaruhi anemia pada saat 

hamil 

1. Umur Ibu 

 Umur 20-35 tahun merupakan masa reproduksi 

yang sehat dan tidak terlalu berisiko mengalami 

komplikasi jika hamil, umur <20 dan >35 tahun 

merupakan hamil yang berisiko. Hal tersebut berkaitan 

dengan keadaan psikologis ibu hamil dan keadaan 

biologis ibu hamil. Mengapa pada umur < 20 tahun dapat 

mengakibatkan anemia, karena pada umur itu 

perkembangan biologis alat reproduksi belum 

sempurna.Pada umur <20 tahun  dapat terjadi rendahnya 

perhatian untuk memuhi kebutuhan zat-zat gizi selama 

hamil, hal ini disebabkan karena pada umur itu psikis 

belum siap yang berdampak pada guncangan mental. 

Adapun wanita hamil pada usia >35 tahun berisiko 

menderita anemia.Hal tersebut disebabkan karena 

menurunnya sistem imun sehingga ibu hamil mudah 

terinfeksi (Takdir, 2017) 

2. Paritas 

 Paritas ialah satu diantara faktor yang diduga 

memiliki pengaruh terhadap anemia pada kehamilan. 

Jumlah bayi yang lahir dari ibu hamil dalam keadaan 

hidup ataupun mati merupakan jumlah paritas 

3. Jarak Kehamilan 

 Dibutuhkan waktu dua tahun agar memperoleh 

cadangan Fe sebelumnya ke angka normal dengan kondisi 

kesehatan yang baik serta gizi yang baik selama jangka 
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waktu tersebut karena setiap kita hamil akan 

mengakibatkan cadangan Fe pada tubuh kurang. Itulah 

sebabnya jarak partus sebelumnya dan jarak partus 

selanjutnya paling sedikit 2 tahun. Selama rentang waktu 

itu dianjurkan ibu agar menyiapkan fisik dengan 

mengkonsumsi makanan yang kaya akan Fe serta protein, 

mengkonsumsi makanan yang bergizi guna terhindar dari 

anemia dan untuk memulihkan organ tubuh agar 

mengembalikan fungsi fatal dan anatominya (Takdir, 

2017) 

 Jika jarak kehamilan semakin dekat maka makin 

besar pula kematian maternal bagi ibu serta anaknya, 

lebih-lebih jarak kehamilan kurang dari dua tahun akan 

terjadi komplikasi pada saat hamil dan partus seperti 

anemia berat, perdarahan dan partus lama. Itu sebabnya 

seorang wanita membutuhkan waktu dua sampai tiga 

tahun supaya membaik secara fisiologi dari dampak 

kehamilan  dan partus agar mampu mnyiapkan diri di 

kehamilan (Takdir, 2017) 

4. Status gizi 

 Status gizi merupakan cerminan akan imbangnya 

antara asupandan kebutuhan gizi individu. Jika asupan 

gizi sesuai maka di sebut gizi baik, apabila kurang di sebut 

gizi buruk dan jika asupan lebih maka di sebut gizi 

lebih.(Manuaba, 2010) 

5. Pengetahuan  

 Pengetahuan diterima melalui pengalaman kita 

sendiri dan dari orang lain. Orang yang mempunyai 

tanggung jawab akan gizi janin yang ada dalam 

kandungan adalah ibu hamil itu sendiri. Pengetahuan ibu 

mempunyai pengaruh terhadap pola ibu dalam 
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mengkonsumsi makanan, lebih-lebih yang kaya akan Fe. 

Defisiensi Fe pada jangka waktu bisa mengakibatkan ibu 

menderita anemia.(Takdir, 2017) 

6. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC)  

 Berdasarkan Depkes RI (2001) pemeriksaan ANC 

memiliki tujuan yaitu mengkaji masalah yang mungkin 

muncul pada saat hamil, sehingga ibu hamil mampu 

memelihara kesehatannya dan ibu serta janin yang 

dikandung dalam keadaan sehat hingga persalinan. 

Adapun tujuan pemeriksaan ANC yaitu untuk mengetahui 

penyakit yang menyertai pada saat hamil sehingga dapat 

ditangani. Jangkauan ANC diidentifiksi melalui kunjungan 

ibu hamil. Adapun standar kunjungan ibu hamil 

sedikitnya 4X kunjungan yaitu 1X ditrimester 1 ( K1 ), 1X 

ditrimester 2 dan 2X ditrimester 3 (K4 ). (Takdir, 2017) 

6. Kepatuhan dalam mengkonsumsi suplemen Fe 

 Pada saat hamil Fe yang diperlukan cukup banyak. 

Selain dibutuhkan untuk janin dan plasenta karena juga 

dalam tubuh ibu terdapat proses retensi 

air/bertambahnya cairan sekitar 40,0%. Jumlah zat besi 

disarankan dalam kehamilan adalah 18mg/hari. 

Kebutuhan yang disarankan ini susah didapatkan 

makanan saja akan tetapi perlu ditambahkan fe pada 

makanan yang dikonsumsi. Dari makanan yang 

dikonsumsi terdapat 10–20mg Fe/hari, tetapi hanya 

kurang dari 10,0% dari angka itu yang diserap. Untuk 

mengatasi kasus tersebut, WHO mengusulkan agar 

mengkonsumsi suplemen Fe saat kehamilan,dan sejak 

tahun 1970 Departemen Kesehatan sudah melakukan 

program perbaikan gizi keluarga dengan cara 

mendistibusikan suplemen Fe. Ibu hamil dianjurkan 
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mengkonsumsi sekurang kurangnya 90 tablet selama 

hamil (Takdir, 2017) 

 Mengkonsumsi tablet Fe secara rutin dapat 

mencegah anemia pada ibu hamil. Tablet Fe harus 

diminum sesuai dengan aturan dan diperlukan kepatuhan 

serta kesadaran ibu hamil dalam meminumnya. Akan 

tetapi kapatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain ukuran tablet besar, rasa, warna obat. Adapun efek 

yang ditimbulkan dari suplemen Fe yaitu mual, muntah, 

nyeri lambung, diare dan konstipasi (Takdir, 2017).  

F. Tanda dan Gejala 

 Gejala awal anemia saat hamil kebanyakan tidak 

nampak atau tidak terperinci (misalnya kelelahan, 

kelemahan, pucat, pusing, dipsnea ringan,). Akan tetapi 

jika sudah terjadi anemia berat gejala yang muncul yaitu 

takikardi dan hipotensi. Anemia menambah risiko 

kelahiran prematur dan infeksi ibu setelah persalinan. 

Adapun gejala anemia menurut American pregnancy 

tahun 2016 yaitu : 

1. Kelelahan 

2. Kelemahan 

3. Telinga berdengung 

4. Sukar konsentrasi  

5. Pernapasan pendek 

6. Kulit pucat 

7. Nyeri dada 

8. Kepala terasa ringan 
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9. Tangan dan kaki terasa dingin (Astutik & Ertiana, 

2018) 

Adapun tanda-tanda anemia dalam kehamilan yaitu: 

1. Meningkatnya kecepatan denyut jantung 

karena tubuh berusaha memberi oksigen lebih 

banyak ke jaringan 

2. Meningkatnya kecepatan pernapasan karena 

tubuh berusaha menyediakan lebih banyak 

oksigen pada darah 

3. Lelah karena meningkatnya oksigenasi 

berbagai organ termasuk otot jantung dan 

rangka 

4. Kulit pucat karena okssigenasi berkurang 

5. Mual karena penurunan aliran darah saluran 

cerna dan susunan saraf pusat 

6. Penurunan kualitas rambut dan kulit (Astutik 

& Ertiana, 2018) 

Gejala khas masing-masing anemia, meliputi: 

2. Anemia defisiensi besi: disfagia, atrofi papil 

lidah, stomatitis angularis, dan koilonchia 

3. Anemia megaloblastic: glossitis, gangguan 

neurologic pada defisiensi vitamin B12 

4. Anemia hemolitik: ikterus, splenomegaly, dan 

hepatomegaly  

5. Anemia aplastic: perdarahan dan tanda-tanda 

infeksi. (Putri & Hasnita, 2020) 

 Masing-masing jenis anemia memiliki manifestasi 

klinik yang berbeda, antara lain: 
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1.  Anemia defisiensi besi  

 Perubahan kulit dan mukosa yang progresif, 

seperti lidah yang halus, keilesis dan didapatkan tanda-

tanda malnutrisi 

2. Anemia pada penyakit kronik  

 Berkurangnya sideroblas dalam sumsum tulang, 

sedangkan deposit besi dalam sistem retikulo endothelial 

(Res) normal/bertambah, berat ringannya anemia 

berbanding lurus dengan aktivitas penyakitnya. 

3. Anemia asam folat 

 Didapatkan adanya anorekssia, diare, dipsnea, 

lidah licin, pucat dan agak ikterik. Terjadi gangguan 

neurologis, biasanya dimulai dengan parastesia, lalu 

gangguan keseimbangan dan pada kasus yang berat 

terjadi perubahan fungsi cerebral, dimensia dan 

perubahan neuropsikatrik lainnya. 

4. Anemia hemolitik: Tanda-tanda hemolysis 

antara lain icterus dan spenomegali 

5. Anemia aplastic: tampak pucat, lemah, timbul 

demam purpura dan perdarahan (Putri & 

Hasnita, 2020) 

G. Patofisiologi 

 Anemia pada ibu hamil yang diakibatkan karena 

defisiensi zat besi mencapai kurang lebih 95%. Ibu hamil 

sangat rentan terjadi anemia karena pada saat hamil 

kebutuhan oksigen lebih banyak sehingga memicu 

peningkatan produksi eritropoietin. Akibatnya volume 

plasma bertambah dan eritrosit meningkat. Namun 

peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang 
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lebih besar jika disbanding dengan peningkatan eritrosit 

sehingga terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin (Hb) 

akibat hemodilusi. Cadangan zat besi pada wanita yang 

hamil dapat rendah karena menstruasi dan diet yang 

buruk. Kehamilan dapat meningkatkan kebutuhan zat 

besi sebanyak dua atau tiga kali lipat. Zat besi diperlukan 

untuk produksi sel darah merah ekstra, untuk enzim 

tertentu yang dibutuhkan untuk jaringan, janin serta 

plasenta dan untuk mengganti peningkatan kehilangan 

harian yang normal. (Putri & Hasnita, 2020) 

 Kebutuhan zat besi janin yang paling besar terjadi 

selama empat minggu terakhir dalam kehamilan, dan 

kebutuhan ini akan terpenuhi dengan dengan 

mengorbankan kebutuhan ibu. Kebutuhan zat besi selama 

kehamilan tercukupi sebagian karena tidak terjadi 

menstruasi dan terjadi peningkatan absorbsi besi dari 

diet oleh mukosa usus walaupun juga bergntung hanya 

pada cadangan besi ibu. Zat besi yang terkandung dalam 

makanan hanya diabsorbsi kurang dari 10%, dn diet biasa 

tidak dapat mencukupi kebutuhan zat besi ibu hamil. 

Kebutuhan zat besi yang tidak terpenuhi selama 

kehamilan dapat menimbulkan konsekuensi anemia 

defisiensi besi sehingga dapat membawa pengaruh buruk 

pada ibu maupun janin, hal ini dapat menyebabkan 

terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan (Putri & 

Hasnita, 2020)  

H. Pencegahan 

 Adapun untuk mencegah anemia pada kehamilan 

yaitu dengan cara memenuhi nutrisi yang baik dalam 

tubuh. Mengkonsumsi makanan yang kaya Fe (misalnya 

sayur hijau, daging merah, sereal, telur, kacang tanah) 

dapat membantu menjaga Fe yang dibutuhkan untuk 
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berfungsi dengan semestinya. Agar tubuh mempunyai 

cukup asam serta folat di berikan vitamin dan kita harus 

memastikan tubuh mendapat zat besi sekitar 27 mg/hari. 

Jika ibu menderita anemia pada saat hamil akan diberikan 

suplemen zat besi untuk dikonsumsi. Ibu hamil juga harus 

memeriksakan kandungan pada kunjungan pertama 

untuk menilai ibu mengalami anemia atau tidak 

(Proverawati, 2011) 

 Untuk mencegah anemia terutama untuk ibu hamil 

sudah dilaksanakan secara nasional dengan cara 

memberikan tablet Fe atau suplemen zat besi. Tablet Fe 

merupakan suplemen penambah darah untuk 

menanggulangi anemia yang disebabkan oleh kekurangan 

zat Fe yang diberikan saat hamil pada saat hamil ibu 

memerlukan Fe berlebih agar jumlah eritrosit meningkat 

dan membentuk eritrosit, janin serta plasenta. Pada saat 

hamil sangat disarankan mengkonsumsi tablet tersebut 

dalam jangka waktu tiga bulan dan harus dikonsumsi 

setiap hari. Adapun pencegahan lainnya yaitu: 

a.  Istirahat yang cukup 

b. Mengkonsumsi makanan bergizi serta kaya 

akan Fe 

c. Rutin melakukan pemerikasaan kehamilan 

sekurang-kurangnya 4X saat hamil agar 

mendapat tablet Fe serta vitamin. Selain itu 

harus megkonsumsi makanan bergizi 3X/hari 

dan porsi 2X lebih banyak. (Darmawansyih, 

2014) 

 Empat pendekatan dasar yang saat ini digunakan 

untuk pencegahan dan pengendalian anemia adalah 

suplementasi dengan tablet zat besi, pengendalian infeksi 
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penggunaan obat anti-cacing untuk mengendalikan 

infeksi cacing dan di beberapa daerah ketersediaan 

makanan pokok yang diperkaya dengan zat besi. Menurut 

Galloway et al (2002) hasil penelitian tentang persepsi 

wanita tentang anemia defisiensi besi dan pencegahan 

serta pengendaliannya di delapan negara berkembang 

menunjukkan bahwa 50 % negara menganggap gejala 

anemia sebagai masalah prioritas, tetapi sisanya tidak 

menganggap ini sebagai prioritas. (Noronha et al., 2013) 

I. Penatalaksanaan  

1. Anemia defisiensi zat besi 

Obat yang dianjurkan diberikan pada keadaan 

anemia defesiensi besi. Adalah suplemen Fe: 

a. Terapi oral yaitu dengan memberikan preparat 

besi yakni fero sulfat, fero glukonat atau Na-fero 

bisira memberikan preparat 60 mg/hari dapat 

meningkatkan Hb 1 gr % /bulan. Program 

nasional menganjurkan kombinasi 60 mg besi 

dan 50 µg asam folat untuk profilksis  

b. Terapi parenteral akan diberikan jika ibu hamil 

tidak kuat terhadap Fe/oral, serta terdapat 

gangguan absorbsi, gangguan pencernaan, umur 

kehamilan tua. Agar Hb meningkat 2 gr% 

diberikan preparat parenteral dengan ferum 

dextran 1000 mg intravena/2 X 10 ml/IM  

2. Anemia megaloblastik 

Ditangani dengan pemberian vitamin B12. Defisiensi 

vitamin B12 pada vegetarian dapat ditangani dengan 

menambahkan vitamin/oral atau melalui susu kedelai. 
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Adapun terapi yang umum dipakai untuk menanganinya 

yaitu: 

a. Diberikan vitamin B12 100-1000 Ug 

intramuscular sehari selama dua minggu, 

berikutnya 100-1000 Ug IM/bulan. Apabila 

terdapat kelainan neurologits, maka diberikan 

setiap 2 minggu selama 6 bulan, baru kemudian 

diberikan sekali sebulan. Apabila ibu hamil 

sensitif terhadap pemberian melalui suntikan 

maka diberikan 1000 Ug per oral/hari, asal tidak 

terdapat gangguaan absorpsi. 

b. Sebaiknya menghindari transfusi darah, kecuali 

bila ada dugaan kegagalan fatal jantung. Pada ibu 

hamil asam folat dianjurkan dengan dosis 80 

µg/hari.  

3. Anemia Hipoplastik 

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan adalah: 

a. Memonitor adanya perdarahan 

b. Melakukan transfusi darah 

c. Pengobatan infeksi 

d. Transplantasi sumsum tulang 

e. Diet bebas bakteri 

f. Promosi kesehatan untu mencegah infeksi 

(Darmawansyih, 2014) 

J. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan diagnostic untuk kasus anemia sebagai 

berikut: 



 
 

69 

1. Jumlah darah lengkap (JDL): hemoglobin dan 

hematocrit menurun 

2. Jumlah eritrosit: menurun (A / aplastic), 

menurut berat MCV (mean corpuskuler 

volum), MCH (mean corpuskuler hemoglobin) 

menurun, mikrositik dengan eritrosit 

hipokromik (defisiensi besi) dan peningkatan 

(AP) pansitopenia 

3. Jumlah retikulosit: bervariasi missal menurun 

(AP), meningkat (respon susumsum tulang 

terkadang kehilangan darah (hemolysis) 

4. Pewarnaan SDM: mendeteksi perubahan 

warna dan bentuk (dapat mengidentifikasi 

tipe khusus anemia) 

5. LED: peningkatan kerusakan SDM atau 

penyakit malignasi 

6. Jumlah trombosit: menurun (aplastic), 

menimgkat (DB) normal atau tinggi 

(hemolitik) 

7. Hemoglobin elektroforesis: mengidentifikasi 

tipe struktur Hb 

8. Bilirubin serum (tak terkonjugasi): meningkat 

(AP hemolitik) 

9. Besi serum: tidak ada (DB), tinggi (hemolitik) 

10. TIBC serum: meningkat (DB) 

11. Feritin serum: menurun (DB) 

12. LDH serum: mungkin meningkat (AP) 
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13. Tes schilling: penurunan ekskresi vitamin B12 

urine (AP) 

14. Analisa gaster: penurunan sekresi dengan 

peningkatan PH dan tidak adanya asam 

hidroklorik bebas (AP) 

Pemeriksaan penunjang menurut didasarkan pada 

jenis anemia, yaitu: 

1. Anemia aplastic  

Pemeriksaan laboratorium  

a. Sel darah merah 

b. Laju endapan darah 

c. Sumsum tulang 

2. Anemia hemolitik  

Pemeriksaan laboratorium 

a. Peningkatan jumlah retikulasi 

b. Peningkatan kerapuhan sel darah merah 

c. Pemendekan masa hidup eritrosit 

d. Peningkatan bilirubin 

3. Anemia megaloblastic 

a. Anemia absorbsi vitamin B12 

b. Endoscopi 

4. Anemia defisiensi zat besi 

a. Morfologi sel darah merah 

b. Jumlah besi dalam serum dan ferritin (Putri 

& Hasnita, 2020) 
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K. Pengaruh Anemia dalam Kehamilan 

Anemia dalam kehamilan dapat menyebabkan 

abortus, partus prematurus, partus lama, retensio 

plasenta, perdarahan postpartum karena atonia uteri, 

syok, infeksi intrapartum maupun postpartum. Anemia 

yang sangat berat dengan Hb kurang dari 4 g/dl dapat 

menyebabkan dekompensasi kordis. Akibat anemia 

terhadap janin dapat menyebabkan terjadinya kematian 

janin intrauterine, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi 

cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi sampai 

kematian perinatal. Ibu hamil dengan kadar Hb < 8 g/dl 

dikaitkan dengan peningkatan resiko berat lahir rendah 

dan bayi kecil untuk usia kehamilan. Anemia defisiensi 

besi selama kehamilan diketahui menjadi faktor risiko 

kelahiran premature, meningkatkan risiko terjadinya 

perdarahan post partum dan kematian perinatal. Pada 

wanita hamil, anemia meningkatkan risiko kematian dan 

anak serta memiliki konsekuensi negatif pada kognitif 

dan fisik pengembangan anak-anak dan produktivitas 

kerja. Anemia pada kehamilan dikaitkan dengan hasil 

kehamilan yang merugikan. Manifestasi klinisnya 

meliputi pembatasan pertumbuhan janin, persalinan 

premature, berat lahir rendah, gangguan laktasi, interaksi 

yang buruk ibu atau bayi, depresi post partum, dan 

meningkatkan kematian janin dan neonatal. (Putri & 

Hasnita, 2020) 

L. Asuhan Keperawatan Anemia dalam Kehamilan 

1. Pengkajian 

a. Identitas klien 

Nama  :    

Alamat  : 
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Umur  :   

Pekerjaan :  

Jenis kelamin :    

Agama  : 

Pendidikan :   

Suku  : 

b. Keluhan utama yang sering dijumpai yaitu ibu 

hamil mengeluh mudah lelah, mata berkunang-

kunang dan pusing  

c. Riwayat kesehatan 

1) Riwayat kesehatan dulu 

Dijumpai jarak kehamilan yang berdekatan 

serta terdapat riwayat penyakit tertentu  

2) Riwayat kehamilan dan persalinan.  

Dijumpai umur ibu belum cukup < 20 

tahun dan jarak kehamilan < 2 tahun  

d. Pola aktivitas sehari hari  

Ditemukan apabila ibu mengalami anemia gejala 

yang timbul yaitu lelah, letih, dan malaise sehingga 

kebutuhan istirahat dan tidur ibu meningkat 

Gejala: keletihan, kelemahan, malaise dan 

kehilangan produktivitas seperti penurunan semangat 

untuk bekerja, toleransi terhadap latihan rendah, 

kebutuhan untuk tidur dan istirahat lebih banyak 

Tanda: takikardia/takipnea, dipsnea pada waktu 

bekerja atau istirahat, letargi, menarik diri, apatis,lesu 
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dan kurang tertarik pada sekitarnya. Kelemahan otot, 

ataksia. 

e. Sirkulasi  

Gejala: riwayat perdarahan kronik, menstruasi 

berat, angina, CHF, dan riwayat endocarditis 

infektif kronis, palpitasi 

Tanda: hipotensi postural, disritmia 

abnormalitas EKG, takikardia, bunyi jantung 

murmur, pucat pada kulit dan membrane 

mukosa. 

Sklera; biru atau putih, pengisian kapiler 

melambat, kuku mudah patah, rambut kering 

dan mudah putus 

f. Integritas ego 

Gejala: keyakinan agama/budaya 

mempengaruhi pilihan pengobatan 

Tanda: depresi 

g. Eliminasi  

Gejala: riwayat pielonefritis, diare atau 

konstipasi, penurunan haluaran urine 

Tanda: distensi abdomen 

h. Makanan / cairan 

Gejala: penurunan masukan diet, kesulitan 

menelan (ulkus pada faring), mual/muntah, 

dyspepsia, anoreksia, adanya penurunan berat 

badan 
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Tanda: lidah tampak merah, membrane 

mukosa kering, pucat, turgor kulit buruk dan 

kering 

i. Neurosensory  

Gejala: sakit kepala, berdenyut, pusing, vertigo, 

tidak mampu berkonsentrasi, kelemahan, 

keseimbangan buruk. 

Tanda: peka rangsang, gelisah, tidak mampu 

merspon  

j. Nyeri / kenyamanan 

Gejala: nyeri abdomen dan sakit kepala 

k. Keamanan  

Gejala: riwayat pekerjaan terpajan terhadap 

bahan kimia, riwayat terpajan pada radiasi, 

transfuse darah sebelumnya 

Tanda: menggigil, berkeringat malam 

l. Pemeriksaan fisik  

1) Keadaan umum; biasanya merasa lemah, 

lesu, pernapasan lambat, nadi turun dan 

tekanan darah turun 

2) Kepala: biasanya rambut rontok serta akan 

didapatkan bintik hitam pada wajah 

3) Mata: konjungtiva anemis dan sklera tidak 

ikterik 

4) Mulut: bibir pucat serta membrane mukosa 

kering 

5) Abdomen  
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Inspeksi: perut membesar akan tetapi tidak 

sesuai usia kehamilan 

Palpasi: janin tidak teraba jelas bagiannya 

Auskultasi: DJJ sekitar 120-130X/menit 

6) Ekstremitas CRT >sekon, didapatkan 
varises dikaki, tidak terdapat edema, akral 
dingin 

m. Pemeriksaan laboratorium 

Ditemukan Hemoglobin ditrimester 1 dan 3 < 
11g/dl, ditrimester 2 < 10,5g/dl, Hematokrit                                
: < 37% (normal 37-41 %), eritrosit : < 2,8 
juta/mm3 (normal 4,2-5,4 juta/mm3), 
Trombosit : < 200.000 (normal : 200.000 - 

400.000/mel) 

2. Diagnosa Keperawatan 

a. Intoleransi aktivitas 

b. Keletihan 

c. Kesiapan peningkatan nutrisi 

d. Risiko perdarahan 

e. Risiko infeksi (SDKI, 2017) 

3. Intervensi  

No Diagnosa Tujuan Intervensi Keperawatan 
1. Intoleransi 

aktivitas 
Setelah dilakukan 
intervensi selama 
maka toleransi 
aktivitas meningkat, 
dengan kriteria hasil :  
a. Frekuensi nadi 

meningkat 
b. Dipsnea 

saat/setelah 
aktivitas 

Manajemen energy 
Observasi  
a. Kaji apakah terdapat 

gangguan fungsi 
tubuh yang menye-
babkan ibu lelah 

b. Pantau kelelahan 
fisik & emosional 

c. Pantau waktu jam 
tidur 
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menurun 
c. Keluhan lelah 

menurun 
d. Perasaan lemah 

menurun 
e. Tekanan darah 

membaik (SLKI, 
2019) 

 

d. Pantau selama mela-
kukan aktivitas apa-
kah terdapat 
ketidaknyamanan 

 
Terapeutik  
a. Siapkan lingkungan 

yang nyaman serta 
rendah stimulus  

b. Melakukan latihan 
rentang gerak aktif & 
pasif 

c. Memberikan akti-
vitas distraksi yang 
menenangkan 

d. Memberi fasilitas 
duduk disisi tempat 
tidur jika tidak mam-
pu pindah/jalan 
 

Edukasi  
a. Dianjurkan bed rest 
b. Dianjurkan menger-

jakan aktivitas seca-
ra berkala 

c. Dianjurkan untuk 
memberi tahu pera-
wat bila tanda & 
gejala tidak berku-
rang 

d. Untuk mengurangi 
kelelahan ajarkan 
strategi koping 

 
Kolaborasi  
a. berkolaborasi 

dengan ahli gizi agar 
asupan makan dapat 
ditingkatkan (SIKI, 
2018) 

2. Keletihan  Setelah dilakukan 
intervensi 
selama…maka tingkat 
keletihan menurun, 
dengan kriteria hasil : 

Edukasi 
Aktivitas/Istirahat 
Observasi  
a. Mengkaji kesiapan 

dan kemampuan 
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a. Tenaga 
meningkat 

b. Kemampuan 
melakukan 
aktivitas rutin 
meningkat 

c. Pola istirahat 
membaik (SLKI, 
2019) 

menerima informasi 
 
Terapeutik 

a. Menyediakan materi 
serta media penga-
turan aktivitas isti-
rahat 

b. Menjadwalkan untuk 
memberikan pro-
mosi kesehatan 
sesuai kesepakatan 

c. Memberi kesem-
patan kepada klien 
beserta keluarga 
agar menanyakan 
sesuatu 

 
Edukasi 
a. Menjelaskan sebe-

rapa penting mela-
kukan aktivitas fisik 
serta olahraga secara 
rutin 

b. Mengajurkan pasien 
untuk ikut serta da-
lam aktivitas kelom-
pok, aktivitas ber-
main dan aktivitas 
lainnya 

c. Dianjurkan untuk 
mengatur jadwal 
aktivitas istirahat 

d. Menganjurkan cara 
mengetahui kebutu-
han istirahat con-
tohnya pada saat 
kelelahan, sesak 
napas saat berakti-
vitas 

e. Mengajarkan cara 
mengetahui target 
serta jenis aktivitas 
sesuai kemampuan 
(SIKI, 2018) 
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3. Kesiapan 
peningkatan 
nutrisi 

Setelah dilakukan 
intervensi selama 
maka status nutrisi 
membaik, dengan 
kriteria hasil: 
a. Porsi makan yang 

dihabiskan 
membaik 

b. Berat badan 
membaik 

c. Frekuensi makan 
membaik 

d. Nafsu makan 
membaik (SLKI, 
2019) 

Edukasi Nutrisi 
Observasi 
a. Memeriksa status 

gizi, status alergi, 
programram diet, 
kebutuhan dan 
kemampuan untuk 
memenuhi 
kebutuhan gizi 

b. Mengidetifikasi 
kemampuan dan 
waktu yang tepan 
menerima informasi 

 
Terapeutik 

a. Mempersiapkan 
materi serta media 
seperti jenis jenis 
nutrisi, table 
makanan penukar, 
cara mengelola serta 
cara menakar 
makanan 

b. Menjadwalkan 
penyuluhan 
kesehatan sesuai 
kontrak 

c. Memberi 
kesempatan untuk 
bertanya 

 
Edukasi  

a. Menjelaskan kepada 
pasien serta 
keluarga alergi 
makanan, makanan 
yang harus dihindari, 
kebutuhan jumlah 
kalori, jenis makanan 
yang dibutuhkan 
pasien 

b. Mengajarkan cara 
melakukan diet 
sesuai program  

c. Jelaskan hal-hal yang 
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dilakukan sebelum 
memberikan makan  

d. Demonstrasikan cara 
membersihkan 
mulut 

e. Demonstrasikan cara 
mengatur posisi saat 
makan 

f. Ajarkan 
pasien/keluarga 
memonitor asupan 
kalori dan makanan 

g. Ajarkan pasien dan 
keluarga memantau 
kondisi kekurangan 
nutrisi 

h. Menganjurkan 
demonstrasi cara 
memberi makan, 
menghitung kalori, 
menyiapkan 
makanan sesuai 
program diet (SIKI, 
2018) 

4. Risiko 
perdarahan 

Setelah dilakukan 
intervensi selama … 
maka tingkat 
perdarahan menurun 
dengan kriteria hasil : 
a. Kelembapan 

membrane 
mukosa 
meningkat 

b. Kelembapan kulit 
meningkat 

c. Perdarahan 
vagina menurun 

d. Hemoglobin 
membaik 

e. Hematocrit 
membaik 

f. Tekanan darah 
membaik (SLKI, 
2019) 

Pencegahan 
Perdarahan  
Observasi  
a. Monitor tanda dan 

gejala perdarahan 
b. Mengkaji nilai 

hematokrit/hemoglo
bin sebelum dan 
sesudah kehilangan 
darah 

c. Mengkaji tanda vital 
ortostatik 

d. Memantau koagulasi 
misalnya 
prothrombin time 
(PT), partial 
thromboplastin time 
(PTT), fibrinogen, 
degradasi fibri dana 
tau platelet)  
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Terapeutik  
a. Pertahankan bed 

rest selama 
perdarahan 

b. Batasi tindakan 
invasive jika perlu 

c. Gunakan Kasur 
pencegah decubitus 

d. Hindari pengukuran 
suhu rektal 

 
Edukasi  

a. Jelaskan tanda dan 
gejala perdarahan 

b. Anjurkan 
menggunakan kaus 
kaki saat ambulasi 

c. Anjurkan 
meningkatkan 
asupan cairan untuk 
menghindari 
konstipasi 

d. Anjurkan 
menghindari aspirin 
atau antikoagulan 

e. Dianjurkan untuk 
menambah asupan 
makanan dan 
vitamin K 

f.  jika terjadi 
perdarahan 
dianjurkan untuk 
segera melapor 

 
Kolaborasi 

a. Kolaborasi 
pemberian obat 
pengontrol 
perdarahan jika 
perlu 

b. Kolaborasi 
pemberian produk 
darah jika perlu 

c. Kolaborasi 
pemberian pelunak 
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tinja jika perlu (SIKI, 
2018) 

5. Risiko 
infeksi  

Setelah dilakukan 
intervensi selama … 
maka tingkat infeksi 
menurun dengan 
kriteria hasil : 
a. Kultur darah 

membaik 
b. Demam menurun 
c. Kemerahan 

menurun (SLKI, 
2019) 

Pencegahan infeksi 
Observasi  

a. Memantau tanda & 
gejala infeksi lokal 
sistemik 

 
Terapeutik  

a. Membatasi 
pembesuk 

b. Diberikan perawatan 
kulit pada edema 

c. Mencuci tangan 
sebelum & setelah 
kontak dengan 
pasien serta 
lingkungan pasien 

d. teknik aseptic pada 
klien beresiko tinggi 
perlu dipertahankan 

 
Edukasi  

a. menjelaskan tanda & 
gejala infeksi 

b. mengajarkan cara 
mencuci tangan yang 
betul 

c. Ajarkan etika batuk 
d. Ajarkan memeriksa 

kondisi luka atau 
luka operasi 

e. Dianjurkan untuk 
menambah asupan 
nutrisi 

f. Dianjurkan untuk 
menambah asupan 
cairan 

 
Kolaborasi  

a. Kolaborasikan 
pemberian 
imunisasi, bila perlu 
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M. Pandangan Agama Tentang Anemia dalam Kehamilan 

1. Ayat Tentang Kehamilan   

 Adapun ayat yang menjelaskan tentang kehamilan 

dalam al-Qur’an yaitu surah Al-Ahqaf/46: 15 

يۡنَا نسَٰنَ ٱ  وَوصَه يهِۡ    لِۡۡ هُ بوَِلَِِٰ مُّ
ُ
أ حََلََتۡهُ  وَوضََعَتۡهُ    إحِۡسَٰنًاۖ  كُرۡهٗا 

ُُ    وَفصَِلٰهُُ    كُرۡهٗاۖ وحَََۡلهُُ  هَ شُ
َ
ٰٓ إذِاَ بلَغََ أ وَبلَغََ     ثلََثُٰۡنَ شَهۡرًاُۚ حَتَّه
شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ 

َ
أ نۡ 
َ
أ وۡزعِۡنِِٓ 

َ
أ  ِ رۡبعَيَِن سَنةَٗ قَالَ رَب 

َ
نۡعَمۡتَ    لهتَِّٓ ٱ  أ

َ
أ

وَٰ   ٰ وَعََلَ ه  فِِ  عََلَ لِِ  صۡلحِۡ 
َ
وَأ ترَۡضَىهُٰ  صَلٰحِٗا  عۡمَلَ 

َ
أ نۡ 

َ
وَأ يه  لَِِ

ۖٓ إنِّ ِ تُبۡتُ إلََِۡكَ وَإِنّ ِ مِنَ  ِيهتَِّٓ   ١٥ لمُۡسۡلمِِينَ ٱ ذُر 
Terjemahnya: 

Kami perintahkan kepada manusia supaya 
berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, 
ibunya mengandungnya dengan susah payah, 
dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 
Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 
tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah 
dewasa dan umurnya sampai empat puluh 
tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku 
untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah 
Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu 
bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal 
yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan 
kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada 
anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat 
kepada Engkau dan sesungguhnya aku 
termasuk orang-orang yang berserah diri".(Al-
Qur’an kemenag,2019 hal 504) 
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 Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan 

berhubungan dengan Abu Bakar. Beliau termasuk orang 

yang beruntung karena beliau termasuk sahabat yang 

paling dekat engan nabi Muhammad saw. Salah satu putri 

beliau, yaitu “Aisyah, adalah istri Rasulullah saw dan 

kedua orang tuanya yaitu Abu Quhafah dan ummul Khair 

binti Shakhar bin Amir telah masuk islam, demikian pula 

anak-anak beliau yang lain dan saudara-saudaranya. 

Beliau bertobat, bersyukur dan berdoa kepada Allah swt 

karena memperoleh nikmat yang tiada tara. 

 Allah memerintahkan agar semua manusia 

berbuat baik kepada ibu-bapaknya, baik ketika keduanya 

masih hidup maupun telah meninggal dunia. Berbuat baik 

ialah melakukan semua perbuatan yang baik sesuai 

dengan perintah agama. Berbuat baik kepada kedua 

orang tua ialah menghormatinya, memelihara, dan 

memberi nafkah apabila ia sudah tidak mempunyai 

penghasilan lagi. Sedangkan berbuat baik kepada kedua 

orang tua setelah meninggal dunia adalah selalu 

mendoakannya kepada Allah awt agar diberi pahala dan 

diampuni segala dosanya. 

 Pada ayat ini, Allah swt menerangkan secara 

khusus mengapa orang harus berbuat baik kepada 

ibunya. Pengkhususan itu menunjukkan bahwa ketika 

anak berbuat baik kepada orang tuanya, ibu harus 

didahulukan daripada ayah. Ibu mendung anak dalam 

keadaan penuh cobaan dan penderitaan. Semula 

dirasakan kandungan itu ringan, sekalipun telah mulai 

timbul perubahan-perubahan dlam dirinya, seperti 

makan tidak enak, perasaan gelisah, kadang-kadang mual 

muntah dan sebagainya. Semakin lama kandungan 

semakin berat. Bertambah berat kandungan itu 
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bertambah berat pula cobaan yang ditanggung ibu, 

sampai saat saat melahirkan. Setelah anak lahir, ibu 

memelihara dan menyusui. Masa mengandung dan 

menyusi ialah 30 bulan. (Kemenag, 2019) 

 Pada ayat diatas dijelaskan bahwa betapa besar 

pengorbanan ibu saat hamil, melahirkan sampai 

menyusui. Pada saat hamil, terdapat perubahan 

perubahan fisiologis dialami ibu hamil, semua sitem yang 

ada ditubuh mengalami perubahan. Oleh sebab itu kita 

harus mengormati kedua orang tua terutama ibu yang 

telah mengandung dan melahirkan kita, 

2. Ayat Tentang Anemia Dalam Kehamilan 

 Status gizi merupakan salah satu faktor terjadinya 

anemia pada ibu hamil, apabila gizi ibu tidak tercukupi 

maka akan memberikan dampak negatif bagi ibu hamil 

tersebut. Makanan yang bergizi merupakan makanan 

yang halal. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S 

Al-Baqarah/2:168. 

هَا  يُّ
َ
ٰٓأ فِِ    لنهاسُ ٱ  يَ ا  مِمه رۡضِ ٱكُُُۡاْ 

َ
تتَهبعُِۡاْ    لۡۡ وَلََ  طَي بِٗا  حَلَلًٰٗ 

يۡطَنِٰ  ٱخُطُوَتِٰ  بيٌِن   إنِههُ  لشه ّٞ مُّ و  َُ    ١٦٨لَكُمۡ عَ
Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 
baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah 
musuh yang nyata bagimu.(Al-Qur’an kemenag, 
2019 hal 25) 
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 Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang 

halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara 

memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus 

yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. 

Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang 

diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang 

selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan 

jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai 

dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang 

selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala 

tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan 

itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. Sebagai 

musuh manusia, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh 

kamu agar berbuat jahat, yaitu perbuatan yang mengotori 

jiwa dan berakibat buruk terhadap kehidupan meskipun 

tanpa sanksi hukum duniawi, seperti menyakiti sesama, 

menebar permusuhan, merusak persatuan dengan cara 

mengadu domba dan menyebar kebohongan, berhati 

dengki, angkuh dan sombong, dan setan juga menyuruh 

manusia berbuat keji, yaitu perbuatan yang tidak sejalan 

dengan tuntunan agama dan akal sehat, khususnya yang 

telah ditetapkan sanksi duniawinya, seperti zina dan 

pembunuhan, dan setan juga membisikkan agar kamu 

mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah 

dengan mengatakan bahwa Allah punya istri dan punya 

anak, padahal Allah Mahasuci dari hal tersebut (Kemenag, 

2019) 

 Ayat ini diturunkan sebagai peringatan dan 

sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang 

musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas 

mereka, seperti bahirah, saibah, dan wasilah. Ibnu Abbas 
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berkata bahwa ayat ini turun sebab suatu kaum dari 

Thaqif, bani Amir bin Sa’sa’ah, Khuza’ah, dan Bani Mudlaj 

yang mengharamkan sebagian tanaman, bahirah, saibah, 

dan daging. Ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan 

bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah 

halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang 

diharamkan oleh Allah swt. Maka adanya peringatan ini 

karena setidaknya disebabkan dua hal yang dilakukan 

oleh orang-orang jahiliah, pertama mereka 

mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak dilarang 

oleh Allah, dan kedua adanya perilaku menyekutukan 

Allah dalam pengharaman makanan-makanan ini. 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt 

memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. 

Mengkonsumsi makanan dan minuman halal dapat 

memberikan dampak positif bagi tubuh. Sistem kekebalan 

tubuh bisa semakin meningkat untuk melawan penyakit 

karena makanan halal terjaga dari najis, kotoran serta 

hal-hal yang membahayakan bagi tubuh manusia 

begitupun dengan ibu hamil. 

 Kekurangan zat besi juga merupakan salah satu 

faktor terjadinya anemia pada ibu hamil. Zat besi sendiri 

telah disebukan dalam Al –Quran QS Al-Hadid 57: 25:  

َۡ لَ  ِ   قَ ب رسُُلَنَا  ناَ 
رسَۡلۡ

َ
مَعَهُمُ    لَۡۡي نَِتِٰ ٱأ نزَلۡنَا 

َ
  لمِۡيَزانَ ٱ وَ   لكِۡتَبَٰ ٱوَأ

ِ   لنهاسُ ٱلََِقُۡمَ   نزَلۡنَا    لۡقسِۡطِۖٓ ٱب
َ
ََ ٱوَأ ي َِ َّٞ وَمَنَفٰعُِ    لََۡ ي َِ سّٞ شَ

ۡ
فِيهِ بأَ

ُ ٱللِنهاسِ وَلَِعَۡلمََ   ُُ   للَّه ينَصُُُ ِ    وَرسُُلهَُ    مَن  َ ٱ  إنِه   لغَۡيۡبِ  ٱب قَۡيٌِّ   للَّه
  ٢٥ عَزِيزّٞ 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul 
Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata 
dan telah Kami turunkan bersama mereka Al 
Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 
dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami 
ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan 
yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, 
(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan 
supaya Allah mengetahui siapa yang menolong 
(agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah 
tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat 
lagi Maha Perkasa.(Al-Qur'an Kemenag, 2019 
hal 541)  

 Lalu Kami juga menciptakan besi yang dapat 

dijadikan alat untuk menyiksa orang lain dalam 

peperangan di samping mempunyai banyak manfaat lain 

pada masa damai. Itu semua agar manusia memanfaatkan 

besi dalam berbagai kebutuhan hidupnya dan agar Allah, 

dari alam gaib, mengetahui siapa saja yang membela 

agama dan rasulrasul- Nya.Allah benar-benar Mahakuasa 

karena diri-Nya sendiri, dan tidak memerlukan bantuan 

siapa pun.(Shihab, 2007) 

 Ayat diatas menjelaskan tentang zat besi yang 

terdapat banyak manfaat bagi manusia khususnya dalam 

tubuh manusia. Dalam tubuh Fe ikut serta dalam 

pembentukan eritrosit-eritrosit sendiri sangat penting 

dalam tubuh karena eritrosit mengangkut oksigen dari 

paru-paru keseluruh tubuh.defisiensi Fe dalam darah 

mengakibatkan anemia.  
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BAB IV  
HIPERTENSI KEHAMILAN 

A. Landasan Teori Hipertensi Kehamilan 

1. Pengertian 

Kehamilan merupakan masa terdapatnya janin 

dalam rahim seorang wanita. masa kehamilan di dahului 

oleh proses terjadinya pembuahan yaitu bertemunya sel 

sperma laki-laki dengan sel telur (ovum) pada wanita. 

setelah pembuahan terbentuklah janin dan akan 

bertumbuh di dalam rahim yeng merupakan tempat 

berlindung paling aman dan nyaman bagi janin itu sendiri 

(Ratna, 2011). 

Tekanan darah tinggi merupakan keadaan dimana 

meningkatnya tekanan sistole 140 mmHg atau di atasnya 

dan tekanan diastole 90 mmHg atau diatasnya. sementara 

TD merupakan sebuah tekanan yang yang timbul dalam 

pembuluh darah saat jantung memompa darah keseluruh 

tubuh. Ada 2 faktor yang menentukan tekanan darah 

yaitu: 

1. Curah jantung  

2. Resistensi perifer (Darmawansyih, 2014). 

Hipertensi kehamilan merupakan hipertensi yang 

terjadi akibat meningkatnya tekanan sistole dan diastole 

kurang lebih 140/90 mmHg tekanan akan di ukur 

sebanyak 2 kali dengan jeda 4 jam. meningkatnya tekanan 

darah sistole ≥ 30 mmHg sedangkan diastole ≥15 mmHg 

sebagai nilai ukur hipertensi sudah tidak digunakan lagi 

(Prawirohardjo, 2013). 
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2. Klasifikasi Hipertensi dalam Kehamilan 

Berdasarkan Prawirohardjo 2010, klasifikasi 

hipertensi dalam kehamilan yaitu: 

a. Hipertensi kronik 

   Hipertensi kronik merupakan Tekanan 

darah tinggi  dengan sistolik ≥140 mmHg dan 

diastolic ≥90 mmHg dan merupakan tekanan darah 

tinggi yang terdeteksi sebelum kehamilan atau 

sebelum usia kehamilan 20 minggu (Jan & Carolyn, 

2010). 

b. Preeklamsia-eklamsia 

1) Preeklamsia 

 Preeklamsi merupakan komplikasi kehamilan, 

dengan tanda dan gejala yaitu: tekanan darah ≥ 

140/90 mmHg; terjadi kenaikan berat badan; sesak 

nafas; nyeri pada epigastrium; proteinuria (+) dan 

disertai edema. Protein normal dalam urin tidak 

melebihi 0,3 gram dalam 24 jam. Edema merupakan 

akumulasi cairan pada tubuh yang terlihat ataupun 

tidak terlihat. Edema biasanya terlihat pada bagian 

tibia, wajah, tangan dan bahkan seluruh tubuh 

(anasarka). Akibatnya dapat terjadi kematian 

intrauterine pada janin (Yeyeh, 2010). 

2) Eklamsia  

Eklamsia merupakan kelanjutan dari preeklamsia 

dan di sertai kejang dan koma. Pada Eklamsia, 

edema terjadi ketvika ada penumpukan cairan 

tubuh yang terlihat atau tidak terlihat. 3/4-1 

kg/minggu. Edema serebral persisten dan 
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perdarahan otak (nyeri kepala, muntah), 

perdarahan hati (nyeri epigastrium, perdarahan 

abdomen), menyebabkan proteinuria, menyebabkan 

kejang (trauma jauh, gagal jantung, perdarahan 

otak) dan atau koma (kelanjutan kejang dari otak 

dapat di ikuti koma sebagai manifestasi dari cidera 

serebrovaskular atau stroke yang dapat 

menimbulkan perdarahan sehingga terjadi koma) 

(Manuaba, 2013). 

3) Hipertensi kronik dengan superimposed 

preeklamsi 

Hipertensi tersebut adalah jenis hipertensi 

kronik yang tandai dengan preeklamsia atau  

hipertensi kronis dengan proteinuria. Hipertensi 

yang terjadi sebelum kehamilan berusia kurang dari 

20 minggu dan berlanjut sampai 6 minggu setelah 

melahirkan, disertai dengan tanda preeklamsia 

(tekanan darah ≥ 140/90 mmHg, berat badan naik, 

sesak nafas, nyeri epigastrium, protein urine (+) 

dan edema. protein dalam urine normalnya tidak 

lebih dari 0,3 gram dalam 24 jam (Prawirohardjo, 

2013). 

Keadaan hipertensi pada ibu hamil dapat timbul 

baik itu sebagai suatu komplikasi kehamilan yang 

terjadi pada ibu dalam masa kehamilannya, ataupun 

hipertensi yang telah dialami ibu sejak sebelum 

hamil dan berlanjut selama masa kehamilannya. 

Berdasarkan klasifikasi tersebut, menurut American 

Commite on Maternal Welfare beberapa kelompok, 

yaitu : 
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a. Hipertensi Kronik 

Hipertensi Kronik merupakan keadaan dimana 

tekanan darah tinggi yang terjadi sebelum hamil 

atau pada masa kehamilan sebelum usia 20 minggu 

dan dapat timbul sebagai hipertensi sekunder yang 

biasa jarang di temukan pada ibu hamil yang di 

sebabkan oleh beberapa penyakit kronik seperti 

penyakit ginjal menahun, penyakit revaskuler dan 

penyakit endokrin. Akan tetapi dapat muncul 

sebagai hipertensi primer yakni jenis hipertensi 

yang penyebabnya tidak jelas, baik itu factor genetic 

maupun factor lingkungan (Darmawansyih, 2014). 

Peningkatan tekanan darah pada hipertensi 

kronis biasanya terjadi sebelum minggu ke-20 saat 

hamil, kemudian biasa bertahan hingga 12 minggu 

setelah kelahiran (Leeman, Dresang, & Fontaine, 

2016). 

b. Hipertensi Gestasional 

Muncul ketika usia kehamilan menginjak 20 

minggu atau terjadi pada masa nifas, akan tetapi 

tanpa preeklampsia (proteinuria dan edema) dan 

normal kembali setelah postpartum disebut juga 

sebagai transient atau late hypertension 

(Darmawansyih, 2014). 

Hipertensi Gestasional merupakan hipertensi 

yang tekanan darahnya 140/90 mmHg atau lebih 

pada masa kehamilan dan tidak terdapat protein 

pada urin (W. E. Sari, 2016) 

Hipertensi gestasional adalah kenaikan 

tekanan darah tanpa adanya proteinuria setelah 

usia kehamilan 20 minggu. Hipertensi yang 
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diinduksi kehamilan nonproteinurik sejati 

tampaknya tidak berhubungan dengan peningkatan 

morbiditas ibu atau janin. Namun, risiko 

perkembangan dari hipertensi gestasional ke pre-

eklampsia adalah sekitar 20-30% dan karenanya 

diperlukan kewaspadaan. Tingkat ini meningkat 

menjadi sekitar 50% ketika hipertensi gestasional 

berkembang sebelum kehamilan 32 minggu. Sebagai 

akibat dari risiko perkembangan ini menjadi pre-

eklampsia, pemeriksaan urinalisis mingguan dan 

tekanan darah (BP) umumnya direkomendasikan 

pada wanita dengan hipertensi gestasional (Ryan & 

Mccarthy, 2018). 

Perkembangan tekanan darah baru setelah 20 

minggu kehamilan tanpa bukti disfungsi organ ibu 

dikenal sebagai hipertensi gestasional. Ini biasanya 

harus diselesaikan setelah 12 minggu postpartum. 

Jika hipertensi bertahan lebih dari itu, diagnosis 

kemungkinan hipertensi kronis atau yang sudah ada 

sebelumnya yang telah ditutupi oleh penurunan 

fisiologis BP yang terjadi pada awal kehamilan. 

Namun, beberapa wanita dengan preeklampsia atau 

hipertensi gestasional mungkin membutuhkan 

waktu lebih lama untuk mengatasi BP tinggi mereka. 

Ada juga tingkat kekambuhan HTN kehamilan yang 

tinggi pada kehamilan berikutnya sebesar 22% 

(Reddy & Jim, 2019). 

c. Preeklampsia dan eclampsia 

Menurut Leslie & Collins (2016), faktor resiko 

timbulnya preeklamsi terbagi menjadi 2 yaitu: 

1)  Faktor risiko tinggi   
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a) Riwayat hipertensi pada kehamilan yang 

lalu 

b) Adanya penyakit ginjal 

c) Menderita autoimmune (syndrome 

antifosfolipid) 

d) Diabetes mellitus tipe I atau II 

e) Hipertensi kronis 

2)  Faktor risiko menengah 

a) Kehamilan pertama 

b) Usia diatas 40 tahun 

c) Jarak kehamilan diatas 10 tahun 

d) Keturunan 

e) Kehamilan kembar 

Menurut Darmawansyih (2014), preeklampsia 

merupakan hipertensi yang muncul pada kehamilan 

>20 minggu dan di tandai dengan adanya protein 

dalam urin serte pembengkakan.. Preeklampsia 

disertai kejang (eclampsia). Adapun beberapa factor 

predisposisi terjadinya preeklampsia yaitu: 

1) Primigravida 

2) Gemeli 

3) Wanita multipara dengan hipertensi kronik 

4) DM 

5) Molahidatidosa  
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6) Hipertensi Gestasional (Transient 

Hipertension Pregnancy-induced 

Hypertension). 

Hipertensi transien ini menggambarkan 

kelompok wanita yang mempunyai hipertensi 

gestasional yang pulih saat masa pascapartum 

(Kennedy, Ruth, & Martin, 2014). 

Tabel 2. Perbedaan Hipertensi kronis, hipertensi 
gastasional dan preeklampsia/eclampsia pada kehamilan 
(Karthikeyan, V.J., 2015) 

3. Faktor Resiko Hipertensi 

Menurut Sarwono Prawirohardjo (2013), untuk 

penyebabnya itu masih belum jelas akan tetapi ada 

beberapa yang dapat mempengaruhi faktor resiko 

hipertensi yaitu:  

a. Stress  

Efek kehamilan yang terjadi secara fisiologis, 

misalnya terjadi perubahan suasana hati akibat 

pengaruh hormone kehamilan, terjdai kelelahan, sakit 

pada punggung, kecemasan terhadap kehamilannya 

serta proses persalinannya (terutama pada ibu 
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primigravida), keadaan tersebut merupakan keadaan 

dimana dapat memicu terjadinya stress pada ibu  hamil 

(Ningsih, 2018).  

Stress dapat memicu peningkatan saraf simpatis 

yang dapat membuat tekanan darah meningkat dengan 

bertahap, maksudnya disini semakin berat kondisi 

stress maka akan tinggi pula tekanan darahnya. Stress 

dapat diartikan sebagai rasa takut serta cemas dari 

perasaan serta tubuh seseorang terhadap perubahan 

yang ada di lingkungan (Basri, Akbar, & Dwinata, 

2018). 

b. Primigravida 

Pada awal kehamilan wanita cenderung wanita 

masih mempunyai respon terhadap peredaran darah 

untuk menghadapi masa kehamilan serta bersalin. 

Sehingga menimbulkan komplikasi tekanan darah 

tinggi (Za, Renjani, & Astuti, 2016). 

c. Kehamilan anggur 

d. Kehamilan kembar 

Kehamilan ganda atau kembar merupakan 

kehamilan yang mempunyai 2 janin atau lebih. 

Kehamilan ganda ini dapat menimbulkan risiko tinggi 

terhadap ibu dan bayinya. Dalam pertumbuhan dan 

perkembangan janin ganda biasa mengalami gangguan 

dibandingkan janin tunggal seperti peningkatan 

tekanan darah akibat adanya penambahan beban 

sirkulasi darah ke janin (Za et al., 2016). 

e. Diabetes mellitus dan bayi besar 

f. Faktor genenetik 
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Berdasarkan data statistic terbukti bahwa 

seseorang akan lebih mudah terkena hipertensi jika 

kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya 

terkena hipertensi (Pemiliana, Nasution, & Arsah, 

2018) 

g. Penyakit ginjal 

h. Hipertensi saat belum hamil 

Riwayat hipertensi yang dialami sebelum 

kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya 

hipertensi dalam kehamilan, dimana komplikasi 

tersebut dapat mengakibatkan superimpose 

preeclampsi (Pemiliana et al., 2018). 

i. Kegemukan. 

Merupakan salah satu resiko pemicu hipertensi 

kronis pada ibu, karena kegemukan yang dapat 

memicu kerja jantung menjadi lebih berat serta 

tekanan pembuluh darah bisa menjadi tinggi karena 

banyaknya tumpukan lemak (Isnaniar, Norlita, & 

Safitri, 2019). 

Menurut Imaroh et al (2018), dalam 

penelitiannya menjelaskan beberapa faktor yang 

mempengaruhi hipertensi pada ibu hamil yaitu: 

a. Usia 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Imaroh, 

umur <20 tahun atau >35 tahun mempengaruhi 

terjadinya hipertensi pada ibu hamil.  Usia 35 tahun 

keatas cenderung terkena hipertensi kehamilan karena 

terdapat beberapa faktor seperti munculnya penyakit 

penyerta (gangguan ginjal, diabetes serta hipertensi) 

(Juaria, 2015). Kemudian ibu hamil yang berusia diatas 
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35 harus lebih memperhatikan kesehatannya, 

dikarenakan pada usia tersebut organ reproduksi 

wanita sudah mulai mengalami penurunan sehingga 

mempunyai resiko yang tinggi meningkatknya tekanan 

darah (Basri et al., 2018).  

Sedangkan pada usia >20 tahun juga merupakan 

kehamilan berisiko terkena hipertensi, karena 

biasanya hipertensi cenderung meningkat pada usia 

yang terbilang muda, berhubungan dengan belum 

maksimalnya organ-organ tubuh untuk berproduksi, 

kurangnya pengetahuan tentang kesehatan organ 

reproduksi, adanya perasaan tertekan saat ibu merasa 

belum siap untuk hamil, merasa belum mampu 

menjadi orang tua, adanya rasa minder pada teman-

teman lainnya, masih suka memikirkan diri sendiri, 

kemudian stress memikirkan harus mengurus suami 

dan kehamilannya serta memikirkan masalah ekonomi 

(Philip, 2018).  

Usia yang tergolong bagus untuk hamil yaitu 20-

35 tahun, karena pada usia tersebut organ reproduksi 

wanita telah berkembang dan berfungsi sempurna, 

kemudian memiliki tingkat resiko rendah untuk 

terkena hipertensi kehamilan (Za et al., 2016).  

b. Pendidikan 

Rendahnya pendidikan ibu hamil (<9 tahun atau 

dibawah SMP) maka akan mempengaruhi kejadian 

hipertensi dengan tingkat risiko 5,2 kali lebih besar.  

c. Pekerjaan 

Wanita hamil yang bekerja dan mengharuskan 

dirinya berdiri lama akan berisiko terjadinya 

peningkatan 20-60% hipertensi pada kerjaan yang 
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mengharuskan untuk lebih ke fisik, sehingga pekerjaan 

menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya hipertensi.  

Tuntutan dalam bekerja dapat memicu strees 

pada pekerja sehingga dapat memicu meningkatnya 

tekanan darah. Sumber stress itu sendiri berasal dari 

pekerjaan yang meliputu: beban kerja; fasilitas kerja 

yang kurang mendukung; peran yang tidak jelas dalam 

pekerjaan; tidak jelasnya tanggung jawab; mempunyai 

masalah hubungan yang melibatkan orang lain; 

mempunyai tuntutan dalam bekerja serta dalam 

keluarga (Astriana, Susilawati, & Yuviska, 2016). 

d. Penghasilan 

Faktor ekonomi yang tergolong rendah 

mempengaruhi masalah gizi, dan dapat mengurangi 

kunjungan antenatal care dan biasa terdapat kondisi 

yang tidak higienis. Berdasarkan dalam penelitian 

Imaroh, mengatakan bahwa ibu hamil dengan 

penghasilan rendah lebih berisiko terkena hipertensi 

kehamilan dibandingkan ibu hamil dengan penghasilan 

tinggi. 

e. Gravida 

 Imaroh et al (2018), mengatakan ibu dengan 

primigravida lebih berisiko terkena hipertensi 

kehamilan, hal tersebut menjadi alasan kenapa gravida 

masuk kedalam faktor yang dapat mempengaruhi 

hipertensi pada kehamilan. Kehamilan pada ibu 

multigravida juga dapat terkena hipertensi kehamilan 

yang dipicu oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: 

stress atau mempunyai beban pikiran yang banyak, 

jarak kehamilan yang tidak direncanakan, pekerjaan 

ibu yang bertambah banyak, dll (Philip, 2018). 
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f. Genetic 

Faktor genetic atau riwayat hipertensi keluarga 

juga termasuk faktor yang berpengaruh terhadap 

kejadian hipertensi ibu hamil. 

g. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Orang yang obesitas mempunyai tingkat risiko 

lebih besar untuk terkena hipertensi disbanding orang 

yang tidak obesitas. Berdasarkan hasil uji statistic pada 

penelitian, mengatakan bahwa ada hubungan antara 

indeks massa tubuh dengan kejadian hipertensi pada 

ibu hamil. Ibu hamil yang mempunyai indeks IMT  

diatas 26,0 maka akan mempunyai peluang 2,602 kali 

peluang untuk terkena hipertensi kehamilan (Febyan 

& Pemaron, 2018). 

h. Natrium 

Konsumsi natrium hamil yaitu yang tinggi juga 

dapat berpengaruh dan dapat memicu terjadinya 

hipertensi. Konsumsi natrium yang paling sering 

dikonsumsi ibu yaitu Fast food (seperti mie instant). 

Sifat dari natrium yakni dapat menarik cairan 

sehingga ketika ibu mengkonsumsi garam yang 

berlebih makanan yang diasingkan, maka tekanan 

darah ibu akan mengalami peningkatan. Orang yang 

sensitive akan natrium akan lebih gampang untuk 

natrium menyebabkan retensi cairan dan membuat 

tekanan darah meningkat. Karena sifat dari natrium 

yang dapat meretensi air sehingga meningkatkan 

volume darah dan secara otomatis tekanan darah juga 

akan meningkat (Uli, 2013). 
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4. Patofisiologi  

Menurut Reeder dkk (2011), patofisiologi hipertensi 

ibu hamil di sebabkan oleh adanya pengecilan arteriol, 

kemudian terjadi penyempitan sistemik hingga rusaknya 

pembuluh darah yang menjadi karakterisktik dari 

hipertensi kehamilan. Peredaran darah pada arteri 

terganggu karena adanya segmen yang mengecil dan 

membesar dengan bergantian. Dengan kinerja segmen 

tersebut dapat merusak pembuluh darah yang 

disebabkan oleh terjadinya penurunan suplay darah pada 

area yang terjadi pelebaran. Jika endotelium pembuluh 

darah rusak maka trombosit, fibrinogen serta produk 

darah yang lain akan lepas di interendotelium. Rusaknya 

pembuluh darah itu berakibat meningkatnya 

permeabilitas albumin hingga cairan yang mulanya 

berada di intravaskuler berpindah ke ekstravaskuler, 

kejadian tersebut biasa terlihat sebagai edema.  

5. Manifestasi klinis  

Menurut Manuaba (2013),  terdapat beberapa tanda 

dan gejala dari hipertensi yaitu: 

a. Terjadi peningkatan tekanan darah. 

b. Nyeri pada kepala  

c. Kejang 

d. Kehilangan kesadaran 

e. Jika sudah proteinuria, berarti masuk ke 

gejala preklampsia 

f. Cepat lelah, mual, muntah. 

g. Tengkuk terasa berat atau kaku. 

h. Nyeri epigastrium. 
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6.  Pencegahan Hipertensi 

Menurut Yeyeh (2010), tindakan preventif dari 

hipertensi yaitu menerapkan pola hidup sehat, kurangi 

pikiran pemicu stress, melakukan diet rendah kolesterol,  

menerapkan pola makan yang bergizi, kemudian terakhir 

jangan  merokok  dan minum-minuman keras. Sedangkan 

untuk pembatasan diet kalori dan rendah garam itu tidak 

bisa dilakukan karena berpengaruh janin. Penanganan 

cepat oleh petugas kesehatan sangat penting dan perlu. 

Kemudian ibu hamil juga perlu diberikan edukasi terkait 

dengan tanda dan bahaya kehamilan, sehingga ibu dapat 

memeriksakan kandungannya secara rutin dan tidak 

terjadi komplikasi yang lebih parah (Juaria, 2015).  

Kemudian menurut Febyan & Pemaron (2018), 

mengatakan bahwa skrining merupakan sebuah langkah 

penting dalam penentuan diagnosis serta penanganan 

pada ibu hamil. Jadi dapat disimpulkan bahwa skrining ini 

selain berfungsi untuk menentukan diagnosis juga 

berfungsi untuk sebagai tindakan pertama untuk 

pencegahan serta untuk mengetahui kondisi ibu sebelum 

terjadi komplikasi yang lebih parah lagi. 

Untuk ibu hamil yang mempunyai riwayat 

hipertensi dalam keluarga, maka dapat diminimalisir 

dengan pemberian edukasi tentang bagaimana 

memperhatikan pola hidup yang sehat kemudian 

menganjurkan ibu hamil untuk rutin memeriksakan 

kondisinya di pelayanan kesehatan terdekat (Philip, 

2018). 

Kebutuhan kalsium cukup tinggi pada ibu hamil 

yaitu sebanyak 2-2,5 gram/hari dan berfungsi untuk 
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mempengaruhi terbentuknya tulang dan organ lain dari 

janin. Bila kalsium itu kurang maka tubuh ibu hamil akan 

merespon agar tubuhnya sendiri dapat memenuhi 

kekurangannya dengan bantuan jaringan otot yang 

mengeluarkan kalsium. Dalam minyak ikan terkandung 

lemak yang tak jenuh dengan jumlah banyak sehingga 

bisa berfungsi untuk menghindari serta menjadi 

penghambat pembentukan tromboksan dan dapat 

meringankan kerja trombosit. Maka dari itu, minyak ikan 

dapat mengurangi terjadinya preeklampsia dan 

eklampsia serta mempunyai kandungan kalsium 

(Manuaba, 2013). 

7. Pemeriksaan penunjang 

    Menurut Manuaba (2013) dan  Purwaningsih dkk 

(2010), mengatakan bahwa terdapat beberapa 

pemeriksaan yang ditujukan pada ibu hamil yang 

menderita hipertensi, yaitu: 

a. Melakukan tes urin untuk mengetahui apakah 

terdapat protein dalam urin atau biasa disebut 

proteinuria. 

b. Mengumpulan urin hingga 24 jam yang 

bertujuan agar urin bersih dari kreatinin dan 

protein. 

c. Tes fungsi hati 

d. Tes fungsi ginjal 

e. Tes tekanan darah dengan profil biofisik 

f. Lakukan Ultrasonography seri, aliran doppler 

dan tes tekanan kontraksi agar keadaan janin 

dapat diketahui. 
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8. Penanganan Hipertensi dalam Kehamilan 

Terdapat beberapa cara penanganan pada klien 

dengan hipertensi kehamilan yaitu: 

a. Hipertensi yang cukup ringan. 

Merupakan hipertensi yang dapat diatasi sendiri 

dengan penerapan pola hidup sehat, dengan istirahat 

yang cukup atau baring dengan posisi miring, berguna 

untuk membuat aliran darah pada vena cava inverior 

berkurang dan darah yang menuju ke jantung dapat 

meningkat.  Apabila kondisi hipertensinya cukup berat 

dan terlihat memburuk segera hubungi petugas 

Kesehatan 

b. Dalam hipertensi berat. 

Terjadi ketika klien terlihat memburuk maka segera 

larikan kerumah sakit dengan mengatur tirah baring, 

kemudian di berikan obat anti kejang, pemberian 

diuretik, kemudian pemasangan terapi infus dextrose 5% 

serta pemberian antisida (Deak & Moskovitz, 2020). 

c. Hipertensi kronik. 

Yaitu dengan di bawa ke Rumah Sakit agar evaluasi 

dapat dilakukan secara menyeluruh seperti melakukan 

pemeriksaan laboraturium beserta uji kultur, melakukan 

pemeriksaan kardiovaskuler pulmonal atau yang biasa 

dikenal dengan foto thorax, EKG, fungsi paru (Manuaba, 

2013). 

Tujuan penanganan untuk hipertensi kronik yaitu 

untuk mengurangi komplikasi yang akibat hipertensi 

pada ibu sambil menghindari hal yang dapat 

membahayakan janin. Penggunaan obat antihipertensi 

lain kecuali ACE (Angiotensin Converting Enzime 
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inhibitor) dapat diteruskan bila telah digunakan sebelum 

hamil. Obat hipertensi golongan penghambat ACE dapat 

menyebabkan gagal ginjal dan kematian pada janin yang 

digunakan pada dua trimester akhir. Bagi wanita hamil 

yang tidak makan obat antihipertensi sejak awal 

kehamilan dapat dimulai dengan memodifikasi pola hidup 

seperti mengurangi aktifitas, menambah istirahat dan 

membatasi makanan yang dapat memperparah hipertensi 

seperti makanan yang mengandung garam 

(Darmawansyih. 2014). 

 Menurut Purwaningsih,  Fatmawati (2010) dan 

Prawirohardjo (2013), terdapat beberapa 

penatalaksanaan hipertensi dalam kehamilan yaitu: 

a. Menganjurkan klien untuk latihan isotonic 

disertai dengan istirahat yang cukup dan 

tirah baring. 

b. Menghindari minuman berkafein, tidak 

merokok dan tidak minum minuman 

keras. 

c. Mengedukasi ibu untuk melakukan 

pemeriksaan yang teratur minimal 4 kali 

selama masa kehamilan. Untuk ibu yang 

menderita hipertensi disarankan untuk 

lebih sering datang memeriksa kondisinya, 

terutama saat trimester 3, yakni ibu hamil 

wajib memeriksakan kandungannya setiap 

2 minggu selama 2 bulan pertama pada 

trimester 3 dan pemeriksaan menjadi 

sekali saat bulan terakhir masa kehamilan. 

d. Lakukan pengecekan janin dengan USG. 

e. Aktivitas fisik dibatasi. 
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f. Penggunaan obat antihipertensi pada 

kehamilan tidak di haruskan, karena obat 

anti hipertensi yang sering digunakan 

mempunyai efek merugikan bagi janin. 

Akan tetapi pada hipertensi yang berat, 

maka akan diberikan obat-obatan sebagai 

tindakan sementara. 

9. Faktor Penyebab Penanganan Hipertensi dalam 

Kehamilan Terlambat. 

a. Ibu hamil tidak menjaga kehamilan dengan 

baik, sehingga tekanan darah tinggi bisa luput 

dari pengawasan. 

b. Rujukan terlambat karena masalah geografis, 

sosial, ekonomi, budaya yang berkembang di 

masyarakat. 

c. Gejala hipertensi tidak jelas dan penyebabnya 

belum pasti. 

d. Kejadian hipertensi yang diderita bersamaan 

dengan gangguan tumbuh kembang plasenta 

dan janin, sehingga sikap yang seharusnya 

ingin diambil itu terkadang menjadi sulit 

(Manuaba, 2013). 

10. Komplikasi 

Menurut Hasliani (2018), ibu hamil yang telah 

memiliki riwayat tekanan darah tinggi sebelum hamil 

kemudian tekanan darahnya tidak dipantau dan diatasi 

maka dapat memicu timbulnya preeklamsia dan 

eclampsia pada ibu hamil. 

Menurut Purwaningsih dkk (2010), Mitayani 

(2011), Santos & Msn, (2020), mengatakan bahwa ada 
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beberapa komplikasi terkait dengan hipertensi kehamilan 

yang mungkin mempengaruhi ibu dan janin. Adapun 

komplikasi yang mempengaruhi ibu yaitu:  

a. Eklampsia 

b. Pre eclampsia 

c. Lepasnya plasenta sebelum waktunya 

d. Penyakit serebrovaskular 

e. Penyakit ginjal 

f. Terjadinya perdarahan pada subkapsula 

hepar 

g. Gangguan pembekuan darah 

h. Sindrom HELLP 

i. Ablasia retina 

Kemudian komplikasi yang biasa terjadi pada janin 

yaitu:      

a. Terganggunya perkembangan janin di 

Rahim 

b. Kelahiran premature 

c. Asfiksia neonatorum 

d. Kematian yang terjadi dalam uterus 

e. Meningkatnya prevalensi kasus kematian 

f. Kesakitan perinata 

B. Asuhan Keperawatan pada Kasus Hipertensi dalam 

Kehamilan 

1. Pengkajian 

a. Anamnesa 
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https://www.indonesiana.id 

Mengkaji klien dengan tekanan darah tinggi pada 

masa kehamilan meliputi: 

1) Data ibu  

Nama   : 

Tempat..tanggal..lahir : 

Umur   : 

Pendidikan  : 

Suku bangsa  : 

Pekerjaan   : 

Agama   : 

Alamat    : 

2) Data Riwayat kesehatan 

a) Riwayat kesehatan sekarang: Berisi tentang 

keadaan ibu yang sekarang dan lebih merujuk ke 

tanda dan gejala hipertensi, seperti ibu datang 

dengan keluhan mudah llah, mual dan muntah, 

sakit kepala, biasa terjadi nyeri epigastrium, 

tengkuk terasa kaku, jika berat biasa terjadi 

penurunan kesadaran. 
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b) Riwayat kesehatan dahulu:  Yaitu mengkaji apakah 

klien memang menderita hipertensi sebelum hamil 

atau pada kehamilan terdahulu. 

c) Riwayat kesehatan keluarga: Melakukan pengkajian 

pada keluarga klien, apakah mempunyai riwayat 

hipertensi kehamilan. 

3) Riwayat perkawinan: Hipertensi kehamilan 

biasanya dipengaruhi oleh usia saat 

mengandung, biasa terjadi pada ibu yang 

mengandung di usia <20 tahun dan juga pada 

ibu yang usianya <35 tahun (Imaroh et al., 

2018) 

4) Riwayat obsetri: Biasanya terjadi pada 

kehamilan pertama, gemeli, hidramnion dan 

kehamilan anggur serta berpengaruh pada 

semakin tuanya usia kehamilan 

(Prawirohardjo, 2013). 

https://www.parentingclub.co.id 
 

https://www.parentingclub.co.id/
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b. Pemeriksaan Fisik 

1) Keadaan umum  : kebanyakan ibu hamil yang 

hipertensi mudah lelah 

a) TD : 140/90 mmHg atau lebih 

b) Nadi : Ibu hamil yang hipertensi 

biasanya mempunyai 

denyut nadi meningkat 

dari biasanya.                                

c) Suhu : Ibu yang mengalami hiper-

tensi tidak berpengaruh ke 

suhu tubuh. 

d) Pernafasan : Biasa ditemukan ibu 

dengan nafas yang pendek 

e) Berat Badan : Umumnya terjadi pening-

katan berat badan 

sebanyak 0,5 Kg dalam 

seminggu akan tetapi pada 

ibu hamil yang menderita 

preeklampsia akan terjadi 

peningkatan BB sebanyak 1 

Kg dalam seminggu. 

2) Kepala   : Biasa terdapat ketombe dan 

biasa ibu hamil juga mengeluhkan sakit kepala. 

3) Wajah    : Jika telah memasuki fase 

preeklampsia, biasa terjadi pembengkakan 

pada wajah. 

4) Mata   : Biasa kongjungtiva anemis, 

edema palvebral dan penglihatan kabur. 
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5) Hidung  : Normal (Tidak ada 

gangguan) 

6) Bibir  : Mukosa bibir Lembab 

7) Mulut   : Biasa terdapat edema 

vaskuler yang dapat menyebabkan gusi 

menjadi lunak, sehingga gusi dapat 

membengkak atau terjadi perdarahan 

8) Leher    : Kelenjar tiroid biasa 

membesar. 

9) Thorax   :  

a) Paru-paru  : Biasanya akan terjadi 

peningkatan respirasi 

b) jantung     : Biasa terjadi palpitasi jantung 

pada ibu hamil yang  mengalami 

hipertensi. 

10) Payudara :  Payudara bertambah besar, 

kemudian menjadi lebih padat dan keras, 

puting semakin menonjol serta areola 

menjadi lebih gelap dan melebar, di 

permukaan kulitnya terlihat pembuluh 

darah. 

11) Abdomen  :  Biasanya pusar ibu hamil 

menonjol keluar, terdapat garis yang 

warnanya lebih gelap (Linea Nigra) dan garis 

berwarna putih (Linea Alba). Ibu hamil 

dengan hipertensi biasanya merasakan nyeri 

pada daerah epigastrium yang disertai 

berkurangnya nafsu makan, mual dan 

muntah. 
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12) Pemeriksaan janin   : Pada ibu yang 

hipertensi, biasa didapatkan bunyi jantung 

janin tidak teratur serta gerakan janin yang      

lemah (Mitayani, 2011). 

13) Ekstermitas  : Biasa terjadi pembengkakan 

pada kaki dan tangan. 

14) Sistem persarafan :  Biasa terjadi hiper 

refleksia 

15) Genitourinaria  : Ibu hamil yang hipertensi, 

biasa terjadi oliguria dan proteinuria (Ibu 

yang telah memasuki fase Preeklampsia) 

(Reeder dkk, 2011). 

c. Pemeriksaan Penunjang 

  Menurut Mitayani (2011), terdapat beberapa 

pemeriksaan penunjang pada ibu hamil dengan diagnosis 

hipertensi kehamilan. 

1) Pemeriksaan Laboratorium 

a) Pemeriksaan darah lengkap:  

(1) Hemoglobin (HB) menurun (nilai normal 

untuk wanita hamil adalah 12-14 gr%) 

(2) Peningkatan pada hematokrit (nilai 

rujukan 37-43 vol%) 

(3) Trombosit biasa menurun (nilai rujukan 

150-450 ribu/mm3). 

b) Urinalisis 

Untuk ibu hamil dengan Hipertensi ringan 

tidak terdapat proteinuria. 

c) Pemeriksaan fungsi hati 
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(1)  Bilirubin meningkat (N=< 1 mg/ dl) 

(2) LDH (Laktat dehidrogenase) meningkat 

(3) Aspartat aminomtransferase (AST) > 60 

ul. 

(4) Serum glutamat pirufat transaminase 

(SGPT) meningkat (N: 

15-45 u/ml). 

(5) Serum glutamat oxaloacetic trasaminase 

(SGOT) meningkat 

(N: < 31 u/l). 

(6) Total protein serum normal (N: 6,7-8,7 

g/dl). 

d) Tes kimia darah : Asam urat meningkat (N: 

2,4-2,7 mg/ dl). 

e) Radiologi  

(1) Ultrasonografi    : Biasa terjadi retardasi 

pertumbuhan janin intrauterus, 

pernapasan intrauterus lambat, aktivitas 

janin lambat, dan volume cairan ketuban 

sedikit. 

(2) Kardiotokografi  : Denyut jantung janin 

lemah 

f) Data sosial ekonomi :    Sosial ekonomi dapat 

berpengaruh pada kondisi Ibu hamil, 

cenderung ibu hamil yang memiliki ekonomi 

rendah lebih rentang terkena, karena mereka 

kurang mengonsumsi makanan yang 

mengandung protein dan juga melakukan 
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perawatan antenatal yang teratur (Imaroh et 

al., 2018). 

g) Data Psikologis  :   Biasanya ibu yang 

mengalami hipertensi dalam kehamilan 

berada dalam kondisi yang labil dan mudah 

marah, ibu merasa khawatir akan keadaan 

dirinya dan keadaan janin dalam 

kandungannya, dia takut anaknya nanti lahir 

cacat ataupun meninggal dunia, sehingga ia 

takut untuk melahirkan (Prawirohardjo, 

2013). 

2) Diagnosa 

Berdasarkan SDKI (2017), berikut adalah 

diagnosa yang mungkin akan terjadi pada pasien 

dengan kasus hipertensi kehamilan, yaitu: 

a. Nyeri akut 

b. Intoleransi Aktivitas 

c. Defisit pengetahuan 

d. Risiko perfusi serebral tidak efektif 

e. Resiko perfusi jaringan perifer 

3) Intervensi 

a. Nyeri Akut 

Tujuan Intervensi 
Setelah tindakan 

keperawatan, 
diharapkan 
partisipan mampu 
menangani masalah 
nyeri dengan 
indikator : 

Observasi  
a. Lakukan pengamatan 

pada lokasi, 
karakteristik, durasi, 
frekuensi, kualitas dan 
intensitas nyeri 

b. Identifikasi skala nyeri 
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a. Rasa nyeri 
berkurang 

b. Tidak kesulitan 
tidur 

c. Gelisah 
berkurang 

d. Frekuensi nadi 
membaik 

e. Pola nafas 
normal 

(SLKI, 2019) 

 

c. Perhatikan respon nyeri 
pada wajah klien. 

d. Identifikasi faktor yang 
memperberat serta 
meringankan nyeri 

e. Identifikasi pengetahuan 
tentang nyeri 

f. Identifikasi budaya 
terkait respon nyeri 

g. pantau keberhasilan 
terapi komplementer 
yang telah dilakukan 

h. Pantau efek samping 
pemberian obat anti 
nyeri 

 
Terapeutik 

a. Beri teknik non 
farmakologis agar rasa 
nyeri berkuranf 

b. Kontrol lingkungan agar 
rasa nyeri bisa menurun 

c. Bantu fasilitasi istirahat 
dan tidur 

d. Pada saat pemilihan 
strategi untuk mengatasi 
nyeri itu patut untuk 
mempertimbangkan 
sumber dan jenis dari 
nyeri itu sendiri. 

 
Edukasi 
a. Beri penjelasan tentang 

penyebab, periode dan 
pemicu timbulnya rasa 
nyeri 

b. Ajarkan tentang cara 
meredakan nyeri 

c. Anjurkan untuk 
memonitor rasa nyeri 
sendiri 
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Kolaborasi 

a. Kolaborasikan tentang 
pemberian analgesic 
untuk meredakan nyeri 

(SIKI, 2018) 

 

b. Intoleransi Aktivitas 

Tujuan Intervensi 
        Setelah 
intervensi 
keperawatan, 
diharapkan untuk 
pasien dapat 
menunjukkan 
toleransi terhadap 
aktivitas dengan 
indikator: 

a. Frekuensi nadi 
ketika 
beraktivitas 
normal 

b. Saturasi oksigen 
ketika 
beraktivitas 
normal 

c. Ketika 
beraktivitas 
nafas dapat 
normal 

d. Tekanan darah 
normal. 

(SLKI, 2019) 

 

 

Observasi 
a. Lakukan pengecekan 

kembali gangguan pada 
fungsi tubuh yang 
menyebabkan kelelahan. 

b. Observasi kelelahan fisik 
c. Observasi pola dan 

waktu tidur serta 
jamnya. 

 
Terapeutik  

a. Beri lingkungan yang 
tenang serta stimulus 
yang rendah seperti 
cahaya yang tidak terlalu 
panas dan suara yang 
tidak bising 

b. Lakukan latihan rentang 
gerak pasif dan aktif 

c. Berikan aktivitas 
distraksi yang membuat 
rileks dan lebih santai 

d. Berikan kursi di brankar, 
ketika pasien tidak bisa 
pindah tempat atau 
berjalan. 

Edukasi 
a. Anjurkan klien untuk 

istirahat 
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b. Anjurkan untuk aktivitas 
yang bertahap 

c. Anjurkan menghubungi 
perawat jika tanda dan 
gejala kelelahan tidak 
membaik 

d. Berikan edukasi terkait 
dengan cara mengurangi 
kelelahan 

 
Kolaborasi 

a. Kolaborasikan pada ahli 
gizi agar asupan 
makanan dapat 
meningkat serta 
membantu mendukung 
pemberian energy bagi 
tubuh (SIKI, 2018). 

 

c. Defisit Pengetahuan 
Tujuan Intervensi 

Setelah tindakan 
dilakukan, pasien 
diharapkan dapat 
menunjukkan 
peningkatan pada 
pengetahuan dengan 
kriteria hasil: 

a. Dapat 
mengurangi 
terjadinya cedera 

b. Mengetahui 
perilaku berisiko 
tinggi 

(SLKI, 2019) 

Observasi 
a. Identifikasi kesiapan klien 

untuk menerima 
informasi 

b. Identifikasi faktor yang 
dapat meningkatkan serta 
menurunkan informasi 

 
Terapeutik 

a. Beri materi dan media 
yang terkait dengan 
pendidikan kesehatan 

b. Atur jadwal untuk 
pendidikan kesehatan 
sesuai kesepakatan 

c. Beri kesempatan untuk 
klien mengajukan 
pertanyaan 
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Edukasi 
a. Jelaskan faktor risiko yang 

mempengaruhi kesehatan 
b. Ajarkan strategi yang 

dapat digunakan 
(SIKI, 2018) 

 

d. Resiko Perfusi Serebral Tidak Efektif 
Tujuan Intervensi 

Setelah tindakan 
keperawatan, 
diharapkan 
partisipan 
menunjukkan 
keefektifan perfusi 
jaringan cerebral 
dengan indikator : 

a. Tingkat 
kesadaran 
meningkat 

b. Sakit kepala 
menurun 

c. Tekanan darah 
kembali normal 

(SLKI, 2019) 

Observasi 
a. Lakukan identifikasi 

penyebab peningkatan 
TIK seperti lesi, gang-guan 
metabolism, dan edema 
serebral 

b. Pantau tanda dan gejala 
peningkatan TIK (teka-
nan darah, nadi mening-
kat, pola nafas ireguler, 
kesadaran menurun) 

c. Pantau MAP (Mean 
Arterial Pressure), jika 
perlu PAWP dan PAP 

d. Pantau ICP (Intra Cranial 
Pressure) 

e. Pantau CPP (Cerebral 
Pefussion Pressure) 

f. Pantau gelombang ICP 
g. Pantau status perna-pasan 
h. Pantau intake dan outpun 

cairan 
i. Monitor jaringan serebro 

spinalis (misalnya warna 
dan konsistensi) 

 
Terapeutik 
a. Minimalkan stimulus 

dengan menyediakan 
lingkungan yang tenang 

b. Beri posisi semi fowler 
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c. Hindari monuver valsava 
d. Cegah terjadi kejang 
e. Hindari pemberian cairan 

IV hipotonik 
f. Atur ventilator agar 

PaCO2 optimal 
g. Pertahankan suhu tubuh 

normal 
 
Kolaborasi 
a. Kolaborasi pemberian 

sedasi serta anti 
konvulsan 

b. Lakukan kolaborasi 
pemberian diuretic 
osmosis 

c. Kolaborasi pemberian 
pelunan tinja atau obat 
supositoria(SIKI, 2018) 

 
e. Resiko Perfusi Jaringan Perifer 

Tujuan Intervensi 
Setelah tindakan 
keperawatan, 
diharapkan partisipan 
menunjukkan 
keefektifan perfusi 
jaringan perifer dengan 
indikator : 

1. Denyut nadi 
perifer meningkat 

2. Warna kulit pucat 
menurun 

3. Pengisian kapiler 
pada akral 
membaik 

4. Turgor kulit 
membaik 

5. Tekanan darah 
membaik 

Observasi  
a. Pantau status 

kardiopulmonal 
(frekuensi dan 
kekuatan nadi, 
frekuensi nafas dan 
tekanan darah) 

b. Pantau status oksige-
nasi  

c. Pantau status cairan 
tubuh 

d. Pantau tingkat kesa-
daran serta respon 
pupil 

e. Cek adanya riwayat 
alergi 
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(SLKI, 2019) Terapeutik 
a. Beri terapi oksigen 

agar saturasi oksigen 
dapat normal >94% 

b. Siapkan peralatan 
inkubasi serta ventil-
asi mekanis 

c. Pasang terapi intravena 
d. Pasang kateter urine 

untuk melihat serta 
menilai produksi urine, 
bila di perlukan 

e. Lakukan skin test 
untuk mencegah ada-
nya alergi terhadap 
obat tertentu 

 
Edukasi 
a. Beri penjelasan ten-

tang penyebab atau 
resiko syok 

b. Jelaskan tanda dan 
gejala awal terjadi-nya 
syok 

c. Anjurkan untuk sege-ra 
melapor ketika 
merasakan tanda dan 
gejala dari syok 

d. Anjurkan untuk banyak 
mengkom-sumsi air 
putih 

e. Anjurkan untuk hin-
dari alergen 

 
Kolaborasi 
a. Kolaborasikan 

tindakan terapi 
Intravena, bila perlu 

b. Kolaborasi untuk 
transfuse darah, bila 
perlu 
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c. Kolaborasi untuk 
pemberian 
antiinflamasi, bila perlu 

(SIKI, 2018) 

 

C. Tinjauan Agama Terkait Dengan Hipertensi 

Kehamilan 

1. Ayat Terkait Kehamilan 

Ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik 

terhadap kedua orang tua terutama kepada ibu yang telah 

mengandung kita. Setiap anak berkewajiban berbuat baik 

kepada ibunya. Seperti QS. Luqman/31:14 Tentang 

perjuangan yang menyusahkan bagi ibu yang hamil. 

يۡنَا نسَٰنَ ٱ  وَوصَه هُ   لِۡۡ مُّ
ُ
أ حََلََتۡهُ  يهِۡ  وَفصَِلٰهُُ    بوَِلَِِٰ ٰ وهَۡنٖ  فِِ     وهَۡناً عََلَ

نِ 
َ
يكَۡ إلَِِه  شۡكُرۡ ٱعََمَيۡنِ أ   ١٤  لمَۡصِيُ ٱلِِ وَلوَِلَِِٰ

Terjemahnya: 

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar 
berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya 
telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 
dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 
kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu 
(Luqman/31:14) (Al-Qur’an Kemenag RI, 2019). 

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada 

manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya 

dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya 

dan mewujudkan keinginannya. Pada ayat-ayat lain, Allah 

juga memerintahkan yang demikian, firman-Nya:   َوَقَضٰى ربَُّك
 َ  ْ بِْٓ وَ ا آْولَّْا االَّالَّ ااوا ُُُُُٰۗ     اَلَّا تَُعْبُُُُُْٓ ًْ اَاْحا اا ا ُُُُُا ; Dan Tuhanmu telah 

memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia 
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dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. (al-

Isra'/17: 23); Hal-hal yang menyebabkan seorang anak 

diperintahkan berbuat baik kepada ibu adalah: 

a. Ibu mengandung seorang anak sampai ia 

dilahirkan. Selama masa mengandung itu, ibu 

menahan dengan sabar penderitaan yang cukup 

berat, mulai pada bulan-bulan pertama, kemudian 

kandungan itu semakin lama semakin berat, dan 

ibu semakin lemah, sampai ia melahirkan. 

Kekuatannya baru pulih setelah habis masa nifas. 

b. Ibu menyusui anaknya sampai usia dua tahun. 

Banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami 

ibu dalam masa menyusukan anaknya. Hanya 

Allah yang mengetahui segala penderitaan itu.; 

Dalam ayat ini yang disebutkan hanya alasan 

mengapa seorang anak harus taat dan berbuat 

baik kepada ibunya, tidak disebutkan apa sebab-

nya seorang anak harus taat dan berbuat baik 

kepada bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa 

kesukaran dan penderitaan ibu dalam 

mengandung, memelihara, dan mendidik anaknya 

jauh lebih berat bila dibandingkan dengan 

penderitaan yang dialami bapak dalam 

memelihara anaknya. Penderitaan itu tidak hanya 

berupa pengorbanan sebagian dari waktu 

hidupnya untuk memelihara anaknya, tetapi juga 

penderitaan jasmani dan rohani. Seorang ibu juga 

menyediakan zat-zat penting dalam tubuhnya 

untuk makanan anaknya selama anaknya masih 

berupa janin di dalam kandungan.  

Sesudah lahir ke dunia, sang anak itu lalu 

disusukannya dalam masa dua tahun (yang utama). Air 
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susu ibu (ASI) juga terdiri dari zat-zat penting dalam 

darah ibu, yang disuguhkan dengan kasih sayang untuk 

dihisap oleh anaknya. Dalam ASI ini terdapat segala 

macam zat yang diperlukan untuk pertumbuhan jasmani 

dan rohani anak, dan untuk men-cegah segala macam 

penyakit. Zat-zat ini tidak terdapat pada susu sapi. Oleh 

sebab itu, susu sapi dan yang sejenisnya tidak akan sama 

mutunya dengan ASI. Segala macam susu bubuk atau susu 

kaleng tidak ada yang sama mutunya dengan ASI. 

Seorang ibu sangat dihimbau untuk menyusui 

anaknya dengan ASI. Janganlah ia menggantinya dengan 

susu bubuk, kecuali dalam situasi yang sangat memaksa. 

Mendapatkan ASI dari ibunya adalah hak anak, dan 

menyusukan anak adalah suatu kewajiban yang telah 

dibebankan Allah kepada ibunya. 

Dalam ayat ini, Allah hanya menyebutkan sebab-

sebab manusia harus taat dan berbuat baik kepada 

ibunya. Nabi saw sendiri memerintahkan agar seorang 

anak lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibunya 

daripada kepada bapaknya, sebagaimana diterangkan 

dalam hadis: 

Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, 
ia berkata, “Aku bertanya ya Rasulullah, kepada siapakah 
aku wajib berbakti?” Rasulullah menjawab, “Kepada 
ibumu.” Aku bertanya, “Kemudian kepada siapa?” 
Rasulullah menjawab, “Kepada ibumu.” Aku bertanya, 
“Kemudian kepada siapa lagi?” Rasulullah menjawab, 
“Kepada ibumu.” Aku bertanya, “Kemudian kepada siapa 
lagi?” Rasulullah menjawab, “Kepada bapakmu. Kemudian 



 
 

123 

kepada kerabat yang lebih dekat, kemudian kerabat yang 
lebih dekat.” (Riwayat Abu Dawud dan at-Tirmizi); 
Adapun tentang lamanya menyusukan anak, Al-Qur'an 
memerintahkan agar seorang ibu menyusukan anaknya 
paling lama dua tahun, sebagaimana yang diterangkan 
dalam ayat ini, dengan firman-Nya, “dan menyapihnya 
dalam masa dua tahun.” Dalam ayat lain, Allah 
menentukan masa untuk menyusukan anak itu selama 
dua tahun. Allah berfirman: 

ن يتُمِه   لۡوَلٰدَِتُٰ ٱ۞وَ 
َ
رَادَ أ

َ
ۖٓ لمَِنۡ أ ليَۡنِ كََملِيَۡنِ ۡۡ هُنه حَ ََ وۡلَٰ

َ
يرُۡضِعۡنَ أ

ُۚ ٱ    ٢٣٣ ……لرهضَاعَةَ
Artinya : 

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui 
secara sempurna. (al-Baqarah/2: 233). 

Firman-Nya lagi: 

  ١٥ ..…ثلََثُٰۡنَ شَهۡرًاُۚ   وَفصَِلٰهُُ   وحَََۡلهُُ ..…
Artinya : 

 Masa mengandung sampai menyapihnya selama 
tiga puluh bulan. (al-Ahqaf/46: 15); 

Pengertian ayat di atas adalah waktu yang 

dibutuhkan seorang ibu mengandung anaknya minimal 

enam bulan, dan masa menyusui dua puluh empat bulan 

atau dua tahun. Jika keduanya dijumlahkan akan ketemu 

bilangan 30 bulan. 

Al-Qur'an mengajarkan bahwa seorang ibu 

hendaknya menyusui anaknya dalam masa dua tahun. 

Pada ayat 233 surah al-Baqarah diterangkan bahwa masa 

menyusui dua tahun itu adalah bagi seorang ibu yang 
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hendak menyusukan anaknya dengan sempurna. 

Maksudnya, bila ada sesuatu halangan, atau masa dua 

tahun itu dirasakan amat berat, maka boleh dikurangi. 

Masa menyusui dua tahun mengandung hikmah 

lainnya, yaitu untuk menjarangkan kelahiran. Dengan 

menjalankan pengaturan yang alami ini, seorang ibu 

hanya akan melahirkan paling cepat sekali dalam masa 

tiga tahun, atau kurang sedikit. Sebab dalam masa 

menyusui, seorang perempuan pada umumnya sukar 

untuk hamil kembali. 

  Kemudian Allah menjelaskan bahwa maksud dari 

“berbuat baik” dalam ayat ini adalah agar manusia selalu 

bersyukur setiap menerima nikmat-nikmat yang telah 

dilimpahkan kepada mereka, dan bersyukur pula kepada 

ibu bapak karena keduanya yang membesarkan, 

memelihara, dan mendidik serta bertanggung jawab atas 

diri mereka, sejak dalam kandungan sampai mereka 

dewasa dan sanggup berdiri sendiri. Masa membesarkan 

anak merupakan masa sulit karena ibu bapak 

menanggung segala macam kesusahan dan penderitaan, 

baik dalam menjaga maupun dalam usaha mencarikan 

nafkah anaknya.  

Ibu-bapak dalam ayat ini disebut secara umum, 

tidak dibedakan antara ibu bapak yang muslim dengan 

yang kafir. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa anak 

wajib berbuat baik kepada ibu bapaknya, apakah ibu 

bapaknya itu muslim atau kafir. 

Di samping apa yang disebutkan di atas, masih ada 

beberapa hal yang mengharuskan anak menghormati dan 

berbuat baik kepada ibu bapak, antara lain: 
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a. Ibu dan bapak telah mencurahkan kasih 

sayangnya kepada anak-anaknya. Cinta dan kasih 

sayang itu terwujud dalam berbagai bentuk, di 

antaranya ialah membesarkan, mendidik, 

menjaga, dan memenuhi keinginan-keinginan 

anaknya. Usaha-usaha yang tidak mengikat itu 

dilakukan tanpa mengharapkan balasan apa pun 

dari anak-anaknya, kecuali agar mereka di 

kemudian hari menjadi anak yang berguna bagi 

agama, nusa, dan bangsa. 

b. Anak adalah buah hati dan jantung dari ibu 

bapaknya, seperti yang disebutkan dalam suatu 

riwayat bahwa Rasulullah bersabda, “Fatimah 

adalah buah hatiku.” 

c. Sejak dalam kandungan, lalu dilahirkan ke dunia 

hingga dewasa, kebutuhan makan, minum, 

pakaian, dan keperluan lain anak-anak ditanggung 

oleh ibu bapaknya. 

Dengan perkataan lain dapat diungkapkan bahwa 

nikmat yang paling besar yang diterima oleh seorang 

manusia adalah nikmat dari Allah, kemudian nikmat yang 

diterima dari ibu bapaknya. Itulah sebabnya, Allah 

meletakkan kewajiban berbuat baik kepada kedua ibu 

bapak, sesudah kewajiban beribadah kepada-Nya. 

Pada akhir ayat ini, Allah memperingatkan bahwa 

manusia akan kembali kepada-Nya, bukan kepada orang 

lain. Pada saat itu, Dia akan memberikan pembalasan 

yang adil kepada hamba-hamba-Nya. Perbuatan baik akan 

dibalas pahala yang berlipat ganda berupa surga, 

sedangkan perbuatan jahat akan dibalas dengan azab 

neraka (Al-Qur’an Kemenag RI, 2019). 
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2. Intervensi Keagamaan 

a. Terap Murottal 

Dalam penelitian Fratidhina & Kurniyati (2016), 

penurunan tekanan darah pada ibu hamil yang menerima 

pengobatan menunjukkan manfaat dari terapi Al-Qur’an 

surah Ar-Maryam. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini 

adalah bahwa tekanan darah sistolik rata-rata dari 

kelompok intervensi setelah tes adalah 152 mmHg dan 

kelompok kontrol adalah 161 mmHg dengan rata-rata tes 

tekanan darah diastolic kelompok intervensi adalah 85 

mmHg dan kelompok kontrol adalah 89 mmHg.  

Terapi murottal bukanlah perawatan medis yang 

dapat menyembuhkan tekanan darah tinggi, tetapi dapat 

membuat wanita hamil lebih tenang dan menjadi lebih 

santai sehingga dapat membantu mengurangi kecemasan 

tentang kondisi mereka. Gangguan kecemasan jangka 

panjang bisa berbahaya bagi wanita hamil dengan 

tekanan darah tinggi karena dapat membuat ibu menjadi 

stress serta dapat memperburuk kondisi ibu dan memicu 

komplikasi yang lebih serius. 

b. Terapi dzikir 

Dalam penelitian Widiastuti et al (2018), dimana 

pada penelitian ini menggunakan 2 terapi yakni terapi 

dzikir dan murottal. Terapi dzikir dilakukan dengan 

menyebut lafal-lafal untuk mengingat Allah, seperti 

dengan bacaan tasbih selama 25 menit. Sedangkan untuk 

terapi murottal yaitu dengan mendengarkan bacaan 

surah Ar-Rahman selama 15 menit.  

Ada beberapa cara untuk menghindari efek negatif 

kecemasan yaitu dengan menggunakan tekhnik atau 
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metode yang dapat mengurangi peningkatan hormone 

adrenalin pada wanita hamil dengan preklampsia yang 

menyebabkan kecemasan. Kemudian kecemasan dapat 

memicu stress yang merupakan salah satu pemicu 

tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, metode ini disebut 

metode distraksi dan relaksasi, yaitu untuk mengurangi 

kecemasaan dengan cara mengalihkan perhatian pada hal 

lain, sehingga pasien melupakan kecemasan yang dialami 

sehingga membuat seseorang dapat lebih tenang atau 

rileks ketika menghadapi stressor. 

Terapi murottal dan dzikir adalah metode pengalih 

perhatian (distraksi) yang dapat dilakukan dengan 

mendengarkan orang-orang melantunkan ayat-ayat suci 

Al Qur’an. Dalam penelitian ini, uji statistik skor 

kecemasan sebelum dan setelah dilakukan terapi 

murottal menunjukkan hasil p value <0,0001. Nilai p 

menunjukan bahwa terapi murottal mampu menurunkan 

kecemasan pada ibu hamil dengan pre eklampsia secara 

signifikan. Relaksasi dzikir dan terapi murottal dapat 

memberikan efek untuk mengurangi tingkat kecemasan.  

 Sejalan dengan QS. Ar-Ra'd/13:28, yang membahas 

tentang orang yang beriman dan hatinya akan tentram 

jika selalu mengingat Allah. 

ِينَ ٱ بذِِكۡرِ  ءَامَنُۡاْ    لَّه قلُُۡبُهُم  هِ ٱوَتَطۡمَئنُِّ  بذِِكۡرِ    للَّه لََ 
َ
ِ ٱأ تَطۡمَئنُِّ    للَّه

   ٢٨ لۡقُلُۡبُ ٱ
Terjemahnya: 

 (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 
menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 
hanya dengan mengingat Allah hati menjadi 
tenteram. (Ar-Ra'd/13:28) 
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Orang-orang yang mendapat petunjuk llahi dan 

kembali menerima tuntunan-Nya sebagaimana disebut 

pada ayat yang lalu itu, adalah orang-orang yang beriman 

dan hati mereka menjadi tenteram setelah sebelumnya 

bimbang dan ragu. Ketenteraman itu yang bersemi di 

dada mereka disebabkan karena dzikrullah, yakni 

mengingat Allah, atau karena ayat-ayat Allah, yakni al-

Qur’an yang sangat mempesona kandungan dan 

redaksinya. Sungguh!  Camkanlah bahwa hanya dengan 

mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Orang-orang 

yang beriman dan beramal saleh, seperti yang 

keadaannya seperti itu, yang tidak akan meminta bukti-

bukti tambahan dan bagi mereka itulah kehidupan yang 

penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan 

bagi mereka juga tempat kembali yang baik yaitu surga. 

Kata dzikr/zikir pada mulanya berarti mengucapkan 

dengan lidah. Walaupun makna ini kemudian 

berkembang menjadi “mengingat”. Namun demikian, 

mengingat sesuatu seringkali mengantar lidah 

menyebutnya. Demikian juga menyebut dengan lidah 

dapat mengantar hati untuk mengingat lebih banyak lagi 

apa yang disebut-sebut itu. Kalau kata “menyebut” 

dikaitkan dengan sesuatu, maka apa yang disebut itu 

adalah namanya. Karena itu ayat di atas dipahami dalam 

arti menyebut nama Allah.  Selanjutnya nama sesuatu 

terucapkan. apabila ia teringat disebut sifat, perbuatan 

maupun peristiwa yang berkaitan dengannya. Dari sini 

dzikrullah dapat mencakup makna menyebut keagungan 

Allah, surga atau neraka-Nya, rahmat dan siksa-Nya atau 

perintah dan larangan-Nya dan juga wahyu-wahyu-Nya. 

Ada juga yang memahaminya dalam arti zikir secara 

umum, baik berupa ayat-ayat al-Qur’an maupun 
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selainnya. Bahwa zikir mengantar kepada ketenteraman 

jiwa tentu saja apabila zikir itu dimaksudkan untuk 

mendorong hati menuju kesadaran tentang kebesaran 

dan kekuasaan Allah swt. Bukan sekadar ucapan dengan 

lidah (Shihab, 2005). 
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BAB V  

KECEMASAN DALAM KEHAMILAN 

A. Defenisi Kecemasan 

ecemasan saat hamil adalah kondisi dengan emosi 

yang kurang baik yang melibatkan ketakutan 

tentang kehamilan seperti kesehatan dan 

keselamatan buah hati, proses partus, dan masalah 

seputar keibuan (Schetter, at all, 2016). Kecemasan 

merupakan perasaan cemas atau khawatir yang belum 

belum pasti. Rasa takut dengan Kecemasan itu berbeda, 

yang merupakan penilaian intelektual terhadap bahaya 

(Stuart, 2012). 

Kecemasan pada ibu hamil juga berkaitan dengan 

kekhawatiran terhadap janin yang dikandunganya. ibu 

berfikir dan khawatir jika bayi yang dikandungnya akan 

lahir sebelum waktunya (Astuti et al., 2017). 

Kehamilan menyebabkan perubahan fisiologis dan 

psikologis seperti kecemasan, kecemasan bila tidak di 

tangani dengan baik akan berdampak buruk dan 

berkembang menjadi stress maupun depresi, 

mengakibatkan anak dilahirkan belum pada waktunya, 

BB rendah, waktu persalinan yang cukup lama sampai ada 

yang menyebabkan harus di oprasi Caesar (Widaryanti & 

Riska, 2019). 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa kecemasan pada kehamilan itu merupakan emosi 

yang digambarkan dengan rasa khawatir dan takut akan 

keselamata janin yang ada dalam kandungan. Kecemasn 

bila tidak ditangani akan menimbulkan dampak negative 

baik untuk bayi maupu untuk ibu. 

K 
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B. Klasifikasi Kecemasan 

 Menurut Peplau dalam Stuart (2012), tingkat 

ansietas terbagi menjadi 4 tingkat yaitu: 

1. kecemasan ringan: derajat kewaspadaan 

seseorang menjadi meningkat. Dengan terjadinya 

kecemasan ini bisa memotivasi seseorang untuk 

menjadi lebih baik. 

2. kecemasan sedang: bisa membuat seseorang 

berpusat terhadap sesuatu yang urgen dan 

mengabaikan yang lainnya. Tingat ini juga bisa 

menyempitkan pandangan seseorang. Orang 

tersebut juga menjadi kurang banyak berfikir 

yang matang akan tetapi seseorang tersebut bisa 

memfokuskan lebih banyak jangkauan apabila 

diarahkan untuk mengerjakan. 

3. kecemasan berat: seseorang menjadi hanya fokus 

terhadap satu hal dan tidak memikirkan hal lain. 

Agar bisa fokus terhadap hal lain individu 

tersebut membutuhkan bantuan orang lain untuk 

menjadi fokus. 

4. Panik: individu menjadi hilang kontrol, susah 

melakukan sesuatu walaupun ada orang lain yang 

membantu memberi perintah. 

C. Perubahan psikologi ibu hamil 

1. Trimester I 

Resaksi emosional: 

a. Ambevalen 

b. Kekecewaan 

c. Penolakan 
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d. Kecemasan 

e. Depresi 

f. Kesedihan 

g. Perubahan mood 

h. Khawatir jika mengalami keguguran 

i. Penurunan libido 

j. Perasaan tidak percaya akan dirinya yang 

sedang hamil 

k. Membuktikan kehamilannnya 

2. Trimester II 

Sebelum dan setelah gerakan janin mula 

dirasakan: 

a. Perubahan dari menerima menjadi pemberi 
kasih sayang 

b. Mengevaluasi hubungan interpersonal 
dengan ibunya 

c. Belajar sambil mempersiapkan idi untuk 
peran sebagai ibu 

d. Menyadari bahawa janin itu merupakan 
individu yang perlu dijaga 

e. Fokus ibu lebih kepada kesehatan dan 

kesejahteraan sang janin 

f. Sedih dan merasa takut akan suami yang 
kurang senang 

g. Libido meningkat 

3. Trimester III 

Kecemasan serta persiapan kelahiran: 



 
 

133 

a. Merasa khawatir terhadap janin yang akan 

lahir pada saat belum cukup umur 

b. Selalu siaga akan tanda-tanda persalinan 

c. Lebih protektif 

d. Memimpikan apa yang ditakutkan 

e. Merasa bahwa dirinya itu aneh/buruk 

f. takut tidak di perhatian lagi. 

g. Mempersiapkan nama anak yang akan 

dilahirkan 

h. Menyiapkan segala keperluan dan 

perlengkapan bayi 

i. Menunggu kelahiran dengan bahagia walau 

ada rasa takut 

j. Aktif mencari informasi maupun dukungan. 

Perubahan yang di alami seorang ibu terutama 

emosional ibu itu merupakan kondisi yang sangan umum 

baik diawala ataupun diakhir kehamilan. Setiap ibu 

memiliki respon yang berbeda-beda setiap ibunya dan hal 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.(Astuti et al., 2017). 

D. Pathofisiologi 

Terjadinya cemas berawal dari adanya rangsangan 

yang berasal dari faktor pemicu. Usia kandungan yang 

semakin besar mengakibatkan ibu merasa kurang 

nyaman, tidur menjadi kurang dan seringkali juga ibu 

merasakan sesak nafas. Hal ini menyebabkan calon ibu 

merasakan rasa cemas. Selain itu ketakutan pada resiko 

kematian pada saat melahirkan juga termasuk faktor yang 

mengakibatkan kecemasan timbul (Rahmadhani, 2019). 
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Ransangan kecemasan akan berpengaruh pada 

sistem libik yakni hipotalamus. Kemudian sitem saraf 

simpatiks yang ada di hipotalamus anterior akan aktif 

karena merupakan respon fisiologis saat terjadi cemas 

biasa di kenal dengan fight or flight respon. Saraf 

vasokontriksor yang di bawah oleh saraf simpatiks akan 

menghasilkan nerepinefrin untuk di kirim ke reseptor 

adrenegik alfa otot polos vaskuler sebagai vasospasme 

pembuluh darah. Pada saat sistem saraf simpatiks aktif 

menyebabkan tekanan arteri meningkat, laju metabolism 

sel meningkat, dan aliran darah ke otot meningkat serta 

proses glokolisisdi hati maupun otot meningkat yang 

mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat 

(Rahmadhani, 2019). 

E. Penyebab 

1. Faktor eksternal  

a. Ancaman integritas fisik  

1) Internal: perubahan pada tubuh (biologis) 

seperti saat hamil 

2) Ekternal : adanya paparan virus, pencemaran 

di daerah sekitar tempat tinggal, musibah, gizi 

yang kurang, kurang cocok dengan tempat 

tinggalnya. 

b. Ancaman sistem diri  

1) Internal, beragam resiko terhadap 

kesempurnaan fisik juga bisa mengancam 

martabat diri, perubahan status dan peran, 

sosial budaya, hubungan dengan pasangan, 

dan kurangnya dukungan keluarga. 

2) Eksternal, kepergian orang yang disayangi, 

perpisahan, tekanan, lingkungan sosial. 
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2. Faktor internal  

a. Usia: usia yang muda lebih gampang terjadi 

gangguan kecemasan berbanding terbalik 

dengan usia yang sudah tua. 

b. Stressor: karakteristik stressor yang bisa 

merubah seseorang secara mendadak 

mempengaruhi seseorang tersebut saat 

menyikapi kecemasan, bergantung pada cara 

orang tersebut menghadapi stressor. 

c. Lingkungan: individu yang sedang berada 

didaerah baru akan lebih muda merasakan 

gangguan kekhawatiran atau kecemasan 

daripada seseorang tersebut berada pada 

lingkungan yang sering di tempati oleh orang 

tersebut. 

d. Pendidikan: tingkat pendidikan berperan 

penting dalam cara seseorang menganalisis 

sesuatu dengan kemampuan menganalisis 

yang baik akan mempermudah seseorang 

dalam menguraikan suatu masalah. Semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka cara 

berfikirnya pun akan lebih rasional dan lebih 

mudah menangkap informasi baru.  

e. Paritas: paritas atau status kehamilan di dalam 

suatu penelitian mengatakan bahwa ibu hamil 

yang pertama kali lebih mempersiapkan diri 

dalam menghadapi persalinannya. Akan tetapi 

ibu yang hamil pertama kali lebih cenderung 

merasa khawatir akan kehamilannya (Hasim, 

2018). 
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Xian, at al, (2019) mengemukakan faktor terkait 

dengan kecemasan pada kehamilan adalah status 

pekerjaan, merokok, paritas, adanya gangguan mental 

lainnya dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. 

Menurut (Kinser, at al, 2017) dukungan sosial yang 

rendah juga mempengaruhi taraf kecemasan yang di 

rasakan pada ibu hamil. Prameswari & Ulfah, (2019) 

mengungkapkan bahwa pengetahuan, status pekerjaan, 

usia adalah faktor yang harus dipelajari. Analisis data 

menggunakan Chi-Square dan hasil yang diperoleh p = 

0,000 <0,05, yang menunjukkan adanya korelasi yang 

signifikan antara pengetahuan ibu hamil dan kecemasan 

ibu hamil, p = 0,155 <0,05, tidak ada korelasi antara 

status kerja dan kecemasan ibu hamil, p = 0,571 ≥ 0,05 

dan ada hubungan antara usia ibu dan kecemasan ibu 

hamil, p = 0,004 <0,050. Ada 23 wanita hamil yang 

mengalami kecemasan rendah (57,7%), 35 orang 

memiliki pengetahuan yang baik tentang kehamilan 

(87,5%). 

Bayrampour et al., (2018) dengan judul penelitian 

“Risk factors for antenatal anxiety: A systematic review of 

the literature” mendapatkan hasil factor yang berkatan 

dengan kecemasan yakni pernah mengalami keguguran, 

komplikasi medis, pelecehan anak, kekerasan dalam 

hubungan (suami), penolakan, dukungan social yang 

kurang, sejarah kesehatan mental, pengalaman yang 

merugikan. 

Pada penelitian Wu et al., (2020) mengemukakakn 

bahwa Gejala depresi dan kecemasan pada wanita hamil 

yakni kecenderungan untuk takut, menghindari, dan 

berfikiran buruk. Kemudian rasa takut yang meningkat 

yang dialami wanita hamil berkaitan dengan keselamatan 
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janin yang belum lahir. Factor resiko wanita hamil yang 

lebih muda dari 35 tahun, kurus, primipara, 

berpenghasilan menengah, bekerja penuh waktu, dan 

tinggal di tempat yang sempit.  

Furtado et al., (2018) dalam penelitian yang 

berjudul “Risk factors of new onset anxiety and anxiety 

exacerbation in the perinatal period: A systematic review 

and meta-analysis”. Hasil penelitian mengatakan tingkat 

pendidikan rendah, tinggal bersama keluarga besar, 

multiparitas, riwayat keluarga yang gangguan kejiwaan, 

hyperemesis gravidum, tidur yang buruk merupakan 

factor resiko kecemasan prenatal onset baru, sedangkan 

adanya gangguan kejiwaan komorbiditas merupakan 

factor yang akan memperburuk kecemasan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

penyebab terjadinya kecemasan itu terdapat 2 faktor 

yakni bersal dari factor internal dan factor eksternal. 

penjelasan diatas terkait penyebab dari kecemasan yang 

dialami ibu hamil itu dapat berasal dari diri sendiri 

maupun dari luar diri ibu. Seperti usia, 

penetahuan/pendidikan, perubahan dari fisik, perubahan 

peran, dukungan social (suami, keluarga, tetangga), 

kekerasan dalam hubungan, lingkungan, pengalaman 

(hamil pertama, kehilangan, maupun perpisahan), 

ekonomi. 

F. Tanda dan Gejala 

Menurut Hawari (2008) dalam (Rahmadhani, 2019) 

Keluhan-keluhan orang yang pernah mengalami 

kecemasan diantaranya yaitu: 
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1. Cemas 

2. Takut  

3. Negative thingking 

4. Berperasaan sensitive 

5. tegang 

6. gelisah 

7. Mudah kaget 

8. Saat di keramaian merasa takut 

9. Pola tidur yang terganggu 

10. Mengalami mimpi yang menegangkan 

11. Mengalami gangguan daya ingat maupun fokus 

12. Gejala-gejala somatoform seperti otot dan tulang 

yang terasa sakit, pendengaran kurang jelas atau 

berdengung, sesak nafas, pencernaan yang 

terganggu, gangguan eliminasi, berdebar-debar 

dan sakit kepala 

Pada penelitian Wu et al., (2020) mengemukakakn 

bahwa Gejala depresi dan kecemasan pada wanita hamil 

yakni kecenderungan untuk takut, menghindari, dan 

berfikiran buruk. 

Sinesi et al., (2019) dalam penelitian yang berjudul 

“Anxiety scales used in pregnancy: systematic review” 

mendapatkan hasil beberapa gejala kecemasan 

kehamilan: tingkat kehawatiran yang meningkat, gejala 

panic, takut melahirkan, khawatir yang berlebihan 

tentang kesehatan bayi. 

Dari uaraian yang telah dipaparkan dapat dipahami 

bahwa ketika seseorang mengalami gangguan cemas 
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baaik itu ibu hamil maupun individu, maka individu 

tersebut akan berfikiran buruk, mudah tersingging yang 

mengakibatkan individu tersebut menjadi gelisah, tegang, 

mudah kaget, berdampak pada pola tidur yang kurang 

bagus dan gejala-gejala somatic, Semua itu merupakan 

gejala dari kecemasan. 

G. Dampak dari kecemasan dalam kehamilan 

Kecemasan dalam kehamilan memiliki dampak 

negatife dalam proses kehamilan maupun terhadap janin 

yang ada dalam kandungan itu sendiri. Dalam sebuah 

penelitian yang dilakukan Adamson et al., (2018) Dari 

awal masa bayi hingga akhir masa remaja, temuan 

menunjukkan perubahan otak struktur dan fungsi di 

daerah frontal, temporal, dan limbik pada anak yang lahir 

dari ibu yang mengalami kecemasan prenatal. 

Abnormalitas otak ini mungkin mendasari hubungan 

antara kecemasan prenatal dan perilaku anak-anak, 

meskipun lebih banyak penelitian menggabungkan 

neuroimaging dan data perilaku diperlukan untuk 

menentukan hal ini. 

Grigoriadis et al., (2018) berkesimpulan bahwa 

kecemasan antenatal secara signifikan terkait dengan 

peningkatan risiko depresi pascapersalinan dan dengan 

penurunan menyusui, meskipun hubungan yang terakhir 

lebih tentative mengingat keterbatasan studi asli. Ini 

penting untuk Pahami sepenuhnya dampak dari 

kecemasan antenatal mengabarkan masalah kejiwaan 

lebih lanjut dan hasil lainnya yang dapat menyebabkan 

kesulitan lebih lanjut. 

Gül et al., (2020) Dalam studi ini, 260 ibu sehat dan 

bayi sehat direkrut studi dan hubungan antara adaptasi 
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dengan peran ibu dan perkembangan bayi telah diperiksa. 

Karena hasil terbaru dan kami menafsirkan bahwa 

kecemasan ibu dapat dikaitkan dengan gaya pengasuhan 

yang terlalu protektif dan karenanya memiliki efek 

negatif pada keduanya perkembangan motorik halus dan 

kasar bayi. 

Dalam hal ini kita bisa berpendapat bahwa 

kecemasan pada saat hamil memiliki dampak yang 

kurang baik terhadap janin selama dalam kandungan 

maupun setelah janin tersebut lahir.  

H. Penanganan Kecemasan pada Kehamilan 

1. Upaya untuk mengurangi kecemasan  

Penanganan mengurangi kecemasan bertujuan 

untuk memberikan suasan rileks, nyaman dan tenang 

agar dampak dari kecemasan bisa diminimalisir. Cara 

yang bisa digunakan terdapat berbagai macam, secara 

umum dibagi menjadi 2 yakni dengan menggunakan 

terapi farmakologis dan non farmakologis. Jenis obat yang 

sering di pakai dalam upaya meminimalisir rasa cemas 

yaitu golongan benzodiazpin (diazepam, chlordiazepin, 

larozepam, clorazepate, prazepam) golonan non- 

benzodiazpin (sulpiride, hydroxine, buspirone) golongan 

Triksikli seta golongan Selektif Serotoninreuptake 

Inhibitor. 

Pada saat keadaan hamil penggunaan obat-obatan 

harus berhati-hati. Ketika hamil tidak semua obat-obatan 

bisa di konsumsi oleh ibu hamil, dikarenakan ada 

sebagian obat yang dapat mengganggu kondisi janin ibu 

dalam kandungannya. Waktu dan dosis untuk meminum 

obat bagi ibu hamil diperlukan perhatian khusus dan 

penggunaan obat juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi 
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secara terus menerus agar tidak menimbulkan 

ketergantungan. 

Terapi non farmakoligis yakni terapi tanpa 

pemakaian obat oral namun dapat mengurangi derajat 

kecemasan seseorang. Jenis terapi yang bisa di gunakan 

dalam mengurangi derajat kecemasan seperti relaksasi, 

meitasi, music therapy, hipnotis, dan lain sebagainya. 

2. Efek Terapi Non Farmakologis Terhadap 

Kecemasan 

Susilowati et al., (2019) mengemukakan bahwa 

kecemasan ibu hamil mampu dicegah atau diturunkan 

melalui terapi relaksasi, aromaterapi lavender, terapi 

murottal al qur’an, musik dan lainnya. 

a) Terapi relaksasi  

 Relaksasi merupakan salah satu cara untuk bisa 

menjadi rileks. Keadaan rileks terjadi ketika sistem saraf, 

panca indra dan organ tubuh kita tidak merasakan 

ketegangan dan keadaan kita pada saat itu masih dalam 

keadaan sadar. Relaksasi juga digunakan sebagai terapi 

penanganan mental yang berfungsi untuk menenangkan 

pikiran dari stimulus dari luar. Cara melakukan relaksasi 

dapat melalui hypnosis, yoga dan teknik-teknik yang 

berhubungan dengan penjajakan pikiran (Mansur, 2009). 

Penelitian Oktaviani & Anggraini, (2016) membuktikan 

bahwa relaksasi berpengaruh untuk kecemasan dengan 

hasil uji t test dependen rata – rata skor penurunan 

kecemasan sebelum dan setelah dilakukan relaksasi 

sebesar 4.400, p value = 0,000 < 0,05 artinya Ho di tolak, 

ada pengaruh relaksasi terhadap penurunan kecemasan 

pada ibu hamil berisiko tinggi. 
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Pada peneltian yang dilakukan Amini, Donsu, & 

Prayogi, (2018) yang berjudul perbedaan tehnik relaksasi 

napas dalam dan terapi musik terhadap kecemsan pada 

ibu hamil primigravida mempempunyai hasil yang 

signifikan menurunkan kecemasan pada ibu hamil 

primigravida. 

Menurut Potte & Pary (2006) dalam (Andarmoyo, 

2012) mengatakan bahawa efek relaksasi yakni : 

1) Menurunkan TTV 

2) Berkurangnya konsumsi oksigen 

3) ketegangan otot berkurang 

4) kecepatan metabolism menurun 

5) kesadaran meningkat 

6) nyaman  

7) kekhawatiran berkurang. 

Menurut Andarmoyo (2013) posisi sangat penting 

bagi seorang pasien agar bisa fokus terhadap tindakan 

yang akan diberikan. Relaksasi itu sendiri dapat 

dilakukan dengan posisi duduk maupun berbaring. Jadi 

sebagai perawat harus mengetahui pentingnya 

memberikan posisi yang akan di berikan ke pasien yntuk 

melakukan relaksasi. 

Cara melakukan relaksasi nafas dalam yakni langkah 

awal yang dilakukan dengan menciptakan suasana 

lingkungan yang nyaman dan tenang serta menjaga 

privasi diri pasien. Kemudian pastikan keadaan pasien 

saat itu dalam keadaan rileks. Setelah pasien merasa 

rileks maka minta agar pasien memejamkan mata dan 

berkonsentrasi. Kemudian minta pasien untuk bernafas 



 
 

143 

melalui hidung secara perlahan dan mulai menghitung 1-

3 dalam hati, setelah itu menghembuskan nafas melalui 

mulut seraya menghitung angka 1-3, ulangi prosedur dari 

awal sampai pasien merasanya nyaman dan rileks. 

b) Terapi relaksasi musik 

Teknik relaksasi musik merupakan terapi yang 

menggunakan media music instrument untuk 

memperbaiki kondisi spikologi maupun fisik individu 

berbagai kalangan. Musik instrument yakni musik yang 

memperdengarkan lantuan yang tidak memiliki vocal. 

Kondisi cemas yang dialami seorang ibu yang sedang 

hamil dapat mempengaruhi produksi dari adrenalin, 

irama jantung, tekanan darah dan lainnya. Kecemasan itu 

sendiri memiliki gejala fisik seperti lelah, emosi yang 

susah terkontrol, susah tidur, sakit kepala, tidur yang 

terganggu. 

Faktor yang menyebabkan terjadinya kecemasan itu 

bisa dari ibu itu sendiri maupun dari lingkungannya. 

Penelitian Meihartati et al., (2019) yang berjudul 

Pengaruh Teknik Relaksasi Musik Instrumental Terhadap 

Penurunan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitiannya 

Sebelum diberikan intervensi terapi musik instrumental 

pada saat pre test hamper setengahnya responden 

mengalami cemas ringan (48%), hampir setengahnya 

mengalami cemas sedang (45%), dan sebagian kecil 

mengalami cemas berat (7%). Sesudah diberikan 

intervensi terapi musik instrumental pada saat post test 

sebagian kecil responden tidak mengalami kecemasan 

(15%) hampir setengahnya mengalami cemas ringan 

(48%), dan hampir setengahnya mengalami cemas 

sedang (37%). Kesimpulan ada pengaruh teknik relaksasi 
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musik instrumental terhadap penurunan tingkat 

kecemasan ibu hamil trimester III Di Puskesmas 

Perawatan Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018. 

c) Terapi murotal 

Terapi Murottal merupakan salah satu terapi musik 

di karenakan murotal diartikan sebagai rekaman suara 

Qori’ yang memperdengarkan lantunan ayat atau surah 

dalam Al-Quran. Terapi ini sering dijadikan sebagai terapi 

spiritual sebab dengan terapi ini dapat membuat 

seseorang yang melakukannya jadi mengingat kepada 

Allah Swt.(Nurqalbi & Kamaruddin, 2019). Dalam Potter 

& Perry (2005), durasi pemberian terapi music sekitar 15 

menit agar mendapatkan hasil yang baik, sedangkan 

menurut Yuanitasari (2008) durasi pemberian 10 sampai 

15 menit sudah dapat merasakan ketenangan. Smith 

dalam Raja, dkk (2018) tingakt suara yang rendah 

berkisar  50-60 desibel memberikan sensasi nyaman dan 

nyeri yang berkurang serta memberikan dampak positif 

terhadap yang mendengar. Ebrahimi & Ghodrati, (2020) 

berpendapat bahwa terapi religius telah digunakan dalam 

berbagai penelitian untuk mengendalikan kecemasan 

kehamilan dan memberikan hasil yang signifikan dalam 

mengendalikan kecemasan ibu selama kehamilan 

Budiyarti & Makiah, (2018) Mengemukakan bahwa 

ada pengaruh terapi murottal al qur’an terhadap 

kecemasan ibu hamil primigravida trimester III dan 

menyipulkan bahwa lantunan ayat-ayat suci Al Qur’an 

memiliki efek langsung dalam mengurangi kegelisahan, 

kecemasan bahkan depresi, baik secara langsung ataupun 

tidak langsung, memiliki efek dalam merangsang sistem 

kekebalan tubuh hingga membantu proses penyembuhan. 
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Efek ini terjadi dengan cara mendengarkan beberapa ayat 

Al Qur’an walaupun tanpa memahaminya. 

Safitri, (2017) dari hasil penelitian yang dilakukan 

ditemukan penerapan terapi murotal dan pemberian 

aromaterapi lavender diterapkan kepada ketiga 

partisipan selama dua minggu. Pada ketiga partisipan 

terbukti mengalami penurunan kecemasan setelah 

diberikan perlakuan terapi murotal dan pemberian 

aromaterapi lavender. Jadi ddapat di simpulkan bahwa 

penerapan terapi murotal dan pemberian aromaterapi 

lavender dapat mengurangi kecemasan pada ibu hamil. 

Murottal mempunyai beberapa manfaat antara lain:  

1) Seseorang akan mendapatkan ketenangan jiwa 

2) Mengaktifkan hormon endorphin alami, 

memberi kenyamanan, serta peralihan rasa 

takut, tegang, dan cemas. Pernafasan yang 

teratur menimbulkan efek nyaman (Heru, 2008). 

3) lantunan ayat-ayat suci Al Qur’an memiliki efek 

dalam merangsang sistem kekebalan tubuh 

hingga membantu proses penyembuhan 

(Budiyarti & Makiah, 2018). 

4) Mengingatkan kesadaran kepada Tuhan. Dengan 

begitu yang mendengarkan menjadi pasrah 

kepada apa yang terjadi, saat kondisi seperti ini 

gelombang alpha yang di otak merupakan 

kondisi energi otak yang optimal dan 

bermanfaat menurunkan kecemasan (Heru, 

2008) 

d) Terapi Aromatherapy 
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Aromatherapy adalah terapi yang menggunakan 

minyak esensial sebagai bahan utama untuk memberikan 

efek pada psikologi maupun fisik seseorang untuk 

memperbaiki keadaannya. Efek dari minyak esensial di 

antaranya sebagai anti virus, memberi ketenangan, 

mengaktifkan adrenal, dan masih banyak lagi (Runiari, 

2010;Ana, (2010). Aromaterapi lavender juga dapat 

menurunkan tingkat kecemasan pada ibu hamil (Salamah, 

2019) 

Penelitian Salamah, (2019) mengemukakan hasil 

penelitian menunjukkan tingkat kecemasan pre test 

kelompok eksperimen mayoritas tidak cemas 8 orang 

(44,4%) dan posttest mayoritas tidak cemas 13 orang 

(72,2%). Sedangkan pretest kelompok kontrol mayoritas 

cemas sedang 14 orang (77,8%) dan posttest mayoritas 

cemas sedang 13 orang (72,2%). Hasil uji Mann Whitney 

dengan nilai p value sebesar 0,000<0,05, berarti ada 

perbedaan pemberian aromaterapi lavender terhadap 

tingkat kecemasan kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol di Wilayah Kerja Puskesmas Seyegan Sleman dan 

dapat dikatakan pemberian terapi ini dapat menurunkan 

tingkat kecemasan pada ibu hamil. 

Hamdamian et al., (2018) menyatakan bahwa 

Aromaterapi dengan Rose damascena mengurangi 

keparahan rasa sakit dan kecemasan di tahap pertama 

persalinan. Aromaterapi dengan Rose damascena adalah 

metode yang nyaman dan efektif untuk mengurangi rasa 

sakit dan kecemasan selama tahap pertama persalinan. 

Tumbuhan penghasil minyak esensial sekitar 150 

sampai 200 jenis, di Indonesia sendiri ada 40 macam 

tumbuhan yang bisa menghasilkan minyak esensial tapi 

belum semua di gunanakan (Rafika, 2013). 
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 Bentuk-bentuk aroma terapi sebagai berikut: 

a. Minyak Essensial Aromaterapi: bentuknya cair 

atau seperti minyak. Cara penggunanaanya 

dengan cara dipanaskan pada tungku atau 

dioleskan pada saluran udara ataupun kain. 

b. Dupa Aromaterapi: berbentuk padat sehingga 

apabila dibakar akan berasap. Berguna 

diletakkan di ruangan yang berukuran besar 

dan bisa juga untuk ruangan yang terbuka. 

c. Lilin Aromaterapi: jika di bakar akan 

memberikan aroma yang digunakan untuk 

terapi 

d. Minyak Aromaterapi untuk pijat: bentuknya 

sama dengan aromaterapi yang lainnya namun 

yang membedakan adalah cara 

menggunakannya yakni untuk minyak pijat. 

e. Garam Aromaterapi: caranya dengan 

merendam bagian tubuh misal kaki yang 

berfungsi agar rasa pegal ataupun lelah 

berkurang. Karena garam Aromatherapy di 

yakini bisa mengeluarkan racun yang ada pada 

tubuh. 

f. Sabun Aromaterapi: bentuknya padat dan 

memiliki berbagai aroma wangi dan memiliki 

estrak dari tumbuhan, sehingga baik untuk 

kesehatan kulit serta terhindar dari serangga 

(Rafika, 2013). 

 Cara menggunakan aromaterapi ada beberapa cara 

sebagai berikut: 
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a. Inhalasi: cara ini meggunakan indra 

penciuman, dimana setiap kali bernafas dapat 

merangsang alfactory dan itu tidak 

mengganggu pernafasan normal. Aroma yang 

dihirip akan memberikan efek pada fisik 

maupun fisiologis orang yang 

menggunakannya. Inhalasi terbagi mejadi 2 

cara yakni langsung dan tidak langsung 

dimana inhalasi langsung digunakan hanya 

sendiri, sedangkan yang tidak langsung cara 

pemakaiannya dilakukan banyak orang di 

ruangan yang sama. Dalam Walls (2009) cara 

menggunakan aromatherapy inhalasi yakni 

bisa dengan elektrik, baterai, lilin diffuser, 

ataupun memberi aromatherapy pada kapas 

atau selembar kain dalam jumlah yang sedikit. 

Hal ini berguna untuk penenang dan minyak 

esensial relaksasi. terapi inhalasi aroma efektif 

sebagai intervensi keperawatan untuk 

menghilangkan stres pada wanita hamil(Park 

& Go, 2017) 

b. Pijat: minyak sesensial sebelum digunakan 

untuk memijat dicampur degan minyak 

sebagai dasar misalnya minyak zaitun. Terapi 

aroma pijat salah satu cara agar rasa pegal 

ditubuh hilang, bermanfaat untuk 

melancarkan peredaran darah. Minyak 

esensial yang dibutuhkan hanya 2 tetes dan 

ditambah dengan 1 ml minyak pijat. 

c. Kompress: cara ini hanya perlu sedikit minyak 

aroma, kompres menggunakan minyak 

aromatherapy berfungsi agar nyeri berkurang. 
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Sedangkan kompres dingin dengan minyak 

lavender untuk persalinan di letakkan pada 

daerah perineum. 

d. Berendam: air hangat di tambah minyak 

esensial kemudian air dipakai berendam 

memberikan manfaat lebih rileks, rasa pegal 

dan nyeri menghilang (Rafika, 2013). 

Dari penjelasan yang telah di sampaikan di atas 

dapa disimpulkan bahwa ibu hamil yang mengalami 

kecemasan dapat di atasi dengan terapi non-farmakologi. 

Sudah banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa 

terapi non-farmakologi memberikan efek yang positif 

terhada gangguan psikologi seperti gangguan kecemasan 

dan untuk ibu hamil juga bisa di lakukan. Ibu hamil yang 

mengalami kecemasan kurang di sarankan untuk 

melakukan terapi farmakologis seperti yang telah 

dijelaskan di atas penyebabnya dikarenakan tidak semua 

jenis obat dapat dikonsumsi oleh ibu hamil ditakutkan 

akan memberikan efek terhadap janin. 

5) Asuhan keperawatan  

a) Pengkajian 

Identitas klien (nama, alamat, umur, agama, 

pendidikan, suku, kehamilan yang keberapa, dan usia 

kehamilan). Untuk mengetahui ibu sedang mengalami 

kecemasan kita dapat menggunakan kuesioner untuk 

mengukur tingkat kecemasaan yang dimiliki ibu. Ada 

beberapa kuesioner untuk menilai kecemasan 

diantaranya SAS/SRAS (Zung Self-Rating Anxiety Scale), 

HARS (Hamilton Ansxiety Rating Scale), Depression 

Anxiety Stress Scale (DASS), Pregnancy-Related Anxiety 

Questionnaire-revised 2 (PRAQ-r2), dan lain sebagainya. 
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1. Diagnosa 

a. Gangguan rasa nyaman  

b. Ansietas  

c. Deficit pengetahuan tentang kehamilan dan 

persalinan (SDKI, 2016) 

2. Intervensi 

a. Gangguan rasa nyaman (SIKI, 2018) 

Tujuan Intervensi 

Setelah di 
lakukan asuhan 
keperawatan 
diharapkan 
status 
kenyamanan 
meningkat 

Kriteria hasil: 

1. Keluhan 
tidak 
nyaman 
menurun 

2. Gelisah 
menurun 

 

(SLKI, 2019) 

Observasi 
1. Identifikasi penurunan energi, 

ketidak berdayaan untuk fokus, 
maupun gejala yang berhubungan 
dengan psikologis. 

2. Identifikasi keluhan, dan 
kemahiran teknik relaksasi 

3. Cek ketegangan otot, dan TTV pra 
dan post latihan 

4. Pantau apa yang di rasakan post 
latihan 

Terapeutik 
1.  menciptakan lingkungan yang 

nyaman baik suhu dan 
pencahayaannya dan tidak ada 
gangguan jika mengharuskan 

2. Bagikan keterangan tertulis 
mengenai perencanaan dan tata 
cara teknik relaksasi 

3. Pakaian yang digunakan nyaman 
4. Suara yang digunakan di 

usahanakan lembut dan nadanya 
lambat 

5. Pakai cara relaksasi sebagai 
metode pendukung dengan analg 
etik dan jika memungkinkan 
tindakan medis pun di perlukan 

Edukasi  
1. Jelaskan apa manfaat dan 

tujuannya serta jenis relaksasi 
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yang ada (misal music, relaksasi 
otot progresif dan nafas dalam) 

2. penjelasan secara detail 
intervensi relaksasi yang di 
inginkan. 

3. menganjurkan untuk mengambil 
posisi yang baik dan nyaman 

4. arahkan untuk rileks dan 
meresapi rasa dari relaksasi 

5. sarankan untuk sering 
mengulang ulang relaksasi yang 
ditelah di pilih 

6. praktikkan dan latih teknik 
relaksasi (misal otot progresif, 
imajinasi terbimbing, ataupun 
nafas dalam) 

b. Ansietas  

Tujuan Intervensi 

Setelah di 
lakukan asuhan 
keperawatan 
diharapkan 
Tingkat ansietas 
menurun 
Kriteria hasil: 

1. Perilaku 
gelisah 
menurun 

2. Perilaku 
tegang 
menurun 

3. Keluhan 
pusing 
menurun 

4. Pola tidur 
membaik 

Observasi 
a. identifikasi teknik distraksi yang 

diinginkan 

Terapeutik 
1. gunakan teknik distraksi (missal: 

membacabermain, nonton, 
bernyanyi, antivitas terapi) 

Edukasi 
1. jelaskan manfaatbdan jenis 

distraksi bagi panca indra 
(missal: music, perhitungan, 
baca, televise, video/ permainan 
genggam) 

2. anjurkan menggunakan teknik 
sesuai dengan tingkat energy, 
kemampuan, usia, tingkat 
perkembangan 

3. anjurkan membuat daftar 
aktivitas yang menyenangkan 

4. anjurkan berlatih teknik distraksi 
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c. Defisit pengetahuan tentang kehamilan dan 

persalinan  

Tujuan Intervensi 

Setelah di lakukan 
asuhan 
keperawatan 
diharapkan 
Tingkat 
pengetahuan 
meningkat 

Kriteria hasil:  

1. Perilaku sesuai 
anjuran 
meningkat 

2. Kemampuan 
menjelaskan 
pengetahuan 
tentang suatu 
topik 
meningkat 

3. Perilaku sesuai 
dengan 
pengetahuan 

Observasi 

1. Identifikasi tingkat 
pengetahuan dan pemahaman 
ibu tentang persalinan 

Terapeutik 

1. Siapkan materi maupun media 
yang akan diguakan di 
pendidikan kesehatan 

2. Jadwalkan waktu pendidikan 
kesehatan sesuai kesepakatan 

3. Beri kesempatan untuk 
bertanya 

4. Berikan reinforcement positif 
terhadap perubahan perilaku 
ibu 

Edukasi 
1. Jelaskan bagaimana metode 

persalinan yang dihahapkan 
oleh ibu 

2. Penjelasan mengenai 
persiapan maupun tempat 
persalinan 

3. Menganjurkan ibu agar ikut 
dalam kelas ibu hamil ketika 
usia kemahamilan >36 minggu 

4. Menganjurkan ibu 
menerapkan teknik 
manajemen nyeri persalinan 
tiap kala 

5. Menganjurkan untuk ibu 
menjaga nutrisinya 

6. Terapkan teknik relaksasi 
untuk menurunkan tingkat 
kecemasan dan 
ketidaknyamanan saat proses 
persalinan. 
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7. Memberi pemahaman ke ibu 
tentang tanda-tanda dan 
bahaya pada persalinan 

I. Tinjauan Agama Terkait Kecemasan dalam Kehamilan 

a. Kecemasan Maryam 

Kitab Al-Qur’an sendiri telah memaparkan apa 

pengaruh iman terhadap keamanan dan ketenangan hati 

seseorang. Sepatutnya mengingat Allah Swt dengan cara 

berzikir. Dalam arti menghadirkan Tuhan dalam pikiran, 

tingkah laku dan lain sebagainya. 

Dalam hal kehamilan kita dapat mengambil 

pelajaran dari surah Maryam ayat 22-25:  

ذِۡ    ٢٢۞فَحَمَلَتۡهُ فٱَنتَبذََتۡ بهِۦِ مَكََنٗا قصَِي ٗا    اضُ إلَِِٰ جدِ ا ٱلمَۡخدَ جَاءَٓهدَ
َ
فَأ

نسِي ٗا  ٱلنهخۡلةَِ قاَلتَۡ يَلَٰيۡتَنِِ متُِّ  ا مدِن  ٢٣ قَبۡلَ هَذَٰا وَكُنتُ نسَۡيٗا مه فَناَدَىهٰدَ
ا    يِد ٗ َِ كِ تََۡتدَكِ  َۡ جَعَلَ رَبدُّ لَه تََۡزَنِِ قَ

َ
ذِۡ    ٢٤تََۡتهَِآ أ ِ كِ ِدِ ۡ ِيٓ إلَِدَ ز  وهَدُ

 ٢٥ٱلنهخۡلةَِ تسَُٰقطِۡ عَلَيۡكِ رُطَبٗا جَنيِ ٗا  
Terjemahnya:  

Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia 
mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke 
tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan 
melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal 
pohon kurma, dia (Maryam) berkata, “wahai, betapa 
(baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi 
seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan”. 
Maka dia (jibril) berseruh kepadanya dari tempat 
yang rendah, “janganlah engkau bersedih hati, 
sesungguhnya Tuhan-mu telah menjadikan anak 
sungai dibawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon 
kurma itu kearahmu, niscaya (pohon) itu akan 
menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.  
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Dalam tafsir dari Q.S Maryam ayat 22-25 

menceritakan tentang proses kehamilan Maryam serta 

kesedihan yang menggambarkan kecemasan Maryam saat 

beliau melahirkan seorang anak lelaki tanpa memiliki 

seorang suami dan tanpa pernah disentuh oleh lawan 

jenisnya. Maryam merupakan salah satu wanita yang 

menjaga kehormatannya dan tidak pernah berhubungan 

dengan lelaki. Maryam yang hamil tanpa disentuh 

siapapun merupakan salah satu tanda kebesaraan Allah, 

dia-lah yang mengatur proses penciptaan manusia dia 

pula yang menentukan rezeki, ajal, serta nasib seseorang. 

Ketika Allah Swt berkehendak maka jadilah (Shihab, 

2009). 

Dalam Al-Qur’an menjelaskan pengaruh iman yang 

aman dan tentram dalam jiwa seseorang, hendaklah 

berzikir kepada Allah SWT. Berdzikir dalam arti yang luas 

menyebabkan dan memahami dan menghadirkan Tuhan 

dalam pikiran, perilaku dan sebagainya.  

Dalam QS Ar-Ra’d/13:28-29 :  

لََ 
َ
ِه أ اْۡ وَتَطۡمَئنُِّ قلُُۡبُهُم بدِذِكۡرِ ٱللَّه يِنَ ءَامَنُ ئنُِّ ٱلقُۡلدُۡبُ  ٱلَّه ِ تَطۡمدَ بدِذِكۡرِ ٱللَّه

لحَِتِٰ طُۡبََٰ لهَُمۡ وحَُسۡنُ مَ  ٢٨ ٰ اْۡ ٱلصه اْۡ وعََمِلُ يِنَ ءَامَنُ  ٢٩ٔ ٔاَبٖ  ٱلَّه
Terjemahnya:  

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 
manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 
hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali 
yang baik. (QS Ar-Ra’d/13:28-29) 
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Tafsir Kemenag : 

Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat 

tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya 

menjadi tenteram karena selalu mengingat Allah. Dengan 

mengingat Allah, hati menjadi tenteram dan jiwa menjadi 

tenang, tidak merasa gelisah, takut, ataupun khawatir. 

Mereka melakukan hal-hal yang baik, dan merasa bahagia 

dengan kebajikan yang dilakukannya.dijelaskan bahwa 

orang yang beriman dan melakukan amal saleh, niscaya 

akan memperoleh kebahagiaan dan tempat kembali yang 

baik di sisi Allah pada hari kemudian (Kementrian Agama 

RI, 2019) 

Ayat diatas menjelaskan tentang hati seseorang 

yang selalu mengingat kepada Allah hatinya akan menjadi 

tentaram, begitupula pada ibu hamil, bila ibu hamil selalu 

berserah diri kepada Allah maka kegelisahan maupun 

kecemasan yang dirasakan akan berkurang dan hati akan 

tenang. 

b. Proses Penciptaan manusia 

(1) Penciptaan Nabi Adam as. 

Dalam keyakinan yang diajarkan dalam keseluruhan 

kitab agama Samawy bahwa manusia pertama yang 

diciptakan oleh Allah yakni Nabi Adam As di surge. Hal ini 

dijelaskan dalam firman-Nya : 

Dalam QS. As-Sajadah: 7  

نسَٰنِ منِ طِيٖن   قَ ٱلِۡۡ
 خَلۡ

َ
أ ََ ءٍ خَلقََهُۖ  وَبَ حۡسَنَ كُُه شََۡ

َ
ِيٓ أ  ٧ٱلَّه

Terjemahnya: 
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“Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan 
sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan 
manusia dari tanah.” (QS. As-Sajadah: 7)  

Dalam tafsir al misbah (11) hal. 183 menjelaskan 

bahwa dialah menbuat sebaik-baiknya segala sesuatu 

yang dia ciptakan sehingga semua berpotensi berfungsi 

baik sesuai dengan tujuan dari penciptaannya dan dia 

telah memulai penciptaan manusia yakni Adam as. Dari 

tanah. Kemudian, dia menyempurnkan dan meniupkan 

kedalam tubuh-nya ruh (ciptaan)-Nya. 

Ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan kata insan pada ayat di atas merupakan Nabi 

Adam as. Menjadi keyakinan kemudian, bahwa Nabi 

Adam As merupakan manusia yang pertaa kali diciptakan 

dengan bahan bakunya adalah tanah. Adapun jenis tanah 

yang digunakan sebagai bahan baku penciptaan Nabi 

Adam As adalah tanah liat kering. Allah Swt menjelaskan 

dalam firman-Nya: QS. Al- Hijir:26 

نسَٰنَ مِ َۡ خَلقَۡناَ ٱلِۡۡ سۡنُۡنٖ  وَلقََ نِۡ حََإَٖ مه  ٢٦ن صَلۡصَلٰٖ م 

Terjemahnya: 

“dan sesungguhnya kami telah menciptakan 
manusia (adam) dari tanah liat kering (yang 
berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.” (QS. 
Al-Hijir:26) 

Tafsir Lengkap Kemenag 

(26) Ayat ini menerangkan bahwa setelah 

menyempurnakan bentuk ciptaan-Nya, Allah lalu 

meniupkan roh kepadanya. Menurut para saintis, kata 

hama' (lumpur hitam) pada ayat ini mengisyaratkan akan 
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terlibatnya molekul air (H2O) dalam proses terbentuknya 

molekul-molekul pendukung proses kehidupan. Seperti 

diketahui ‘air’ adalah media bagi terjadinya suatu proses 

reaksi kimiawi/biokimiawi untuk membentuk suatu 

molekul baru. Kata “yang diberi bentuk”, mengisyaratkan 

bahwa reaksi biokimiawi yang terjadi dalam media berair 

itu, telah menjadikan unsur-unsur, yang semula ‘hanya’ 

atom-atom menjadi suatu molekul organik, yang susunan 

dan bentuknya tertentu, seperti asam amino atau 

nukleotida.  

Pada ayat yang lain, Allah swt menerangkan 

kejadian manusia itu: 

نسَٰنَ منِ صَلصَْلٍٰ  قَ ٱلِْۡ
ارِ خَلَ  كَٱلفَْخَ 

ن نَ ارٍ   ارِجٍ مِ  قَ ٱلَْْآنَ  منِ مَ 
 وخََلَ

Terjemahnya: 

“Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti 
tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api 
tanpa asap.” (ar-Rahman/55: 14-15) 

Secara ilmiah, tembikar adalah semacam porcelain, 

yang dalam proses reaksi kimiawi dapat digunakan 

sebagai katalis untuk terjadinya proses polimerisasi. Kata 

“tanah kering seperti tembikar” mungkin mengisyaratkan 

terjadinya proses polimerasasi atau reaksi perpanjangan 

rantai molekul dari asam-asam amino menjadi protein 

atau dari nukleotida menjadi polinukleotida, termasuk 

molekul Desoxyribonucleic Acid (DNA), suatu materi 

penyusun struktur gena makhluk hidup. 

Dan firman Allah swt:  
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ِ ا م  ٰٓئكَِةِ إنِّ ِ خَلٰقُُِۢ بشَََٗ تُ   ٧١ن طِيٖن   إذِۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَ يۡتهُُ  وَنَفَخدۡ هۡ فإَذِاَ سَ
ينَ   َِ اْۡ لََُ  سَٰجِ وحِِ فَقَعُ  ٧٢فِيهِ منِ رُّ

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada 
malaikat, ”Sesungguhnya Aku akan menciptakan 
manusia dari tanah. Kemudian apabila telah Aku 
sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan roh 
(ciptaan)-Ku kepadanya; maka tunduklah kamu 
dengan bersujud kepadanya.” (sad/38: 71-72) 

Yang dimaksud dengan insan (manusia) dalam ayat 

ini, ialah Adam a.s. yang merupakan bapak seluruh 

manusia. Sebagian ahli tafsir berpendapat Adam yang 

disebut dalam ayat ini bukanlah manusia pertama, karena 

sebelum itu Allah swt telah menciptakan beribu-ribu 

Adam. Tetapi Nabi Adam adalah nabi pertama yang diberi 

tugas untuk berdakwah kepada manusia agar mengikuti 

jalan yang benar. 

Dalam hadis Nabi diterangkan proses penciptaan 

Adam itu. Nabi Muhammad saw bersabda: 

Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla telah 

menciptakan Adam dari kepalan tanah yang diambil dari 

segala macam tanah, maka lahirlah anak Adam menurut 

kadar tanah itu. Di antara mereka ada yang merah, ada 

yang hitam, dan ada di antara kedua warna itu. Ada yang 

mudah, ada yang sukar, ada yang baik, dan ada yang 

buruk. (Riwayat Ahmad dan Muslim dari ‘²isyah) (Al-

Hijr/15:26) 
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(2) Penciptaan Hawa 

Hawa adalah ibu dari ummat manusia karena ia 

adalah pasangan Nabi Adam As. Hawa juga diciptakan di 

surge sebagai teman bagi Nabi Adam As dalam menjalani 

perjalanan hidupnya. Penciptaan Hawa tidak sama sengan 

penciptaan adam As. Namin Hawa diciptakan dalam 

proses yang berbeda. Allah Swt menjelaskan dalam 

firman-Nya (QS. Al-Nisa:1):  

ا  ةٖ وخََلدَقَ مِنۡهدَ ََ نِ نهفۡسٖ وَحِٰ ِي خَلقََكُم م  اْۡ رَبهكُمُ ٱلَّه قُ هَا ٱلنهاسُ ٱته يُّ
َ
ٰٓأ يَ

ِي  َ ٱلَّه اْۡ ٱللَّه ُۚ وَٱتهقدُ اءٓٗ اءَٓلُۡنَ بدِهۦِ زَوجَۡهَا وَبثَه مِنۡهُمَا رجَِالَٗ كَثيِٗا وَنسِدَ تسَدَ
َ كََنَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا    ُۚ إنِه ٱللَّه رحَۡامَ

َ
 ١وَٱلۡۡ

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang 
telah menciptakan kamu dari diri satu (adam), dan 
(Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari 
(diri)nya; dan dari keduanya Allah 
memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 
dengan nama-nya kamu saling meminta, dan 
peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 
allah selalu menjaga dan mengawasimu. 

Tafsif al misbah (2) hal. 331 

Kata nafsin wahidah yang artinya adam as. 

Menjadikan kata zaujaba yang sejara harfiah bermakna 

pasangannya- adalah istri adam as yang bernama Hawa. 

Ayat ini menjelaskan pasangan itu diciptakan dari nafsih 

wahidah yang berarti adam, maka musafir terdahulu 

memahami bahw istri adam tercipta dari adam sendiri. 

Banyak penafsir mengatakan bahwa pasangan adam itu 

diciptakan dari tulang rusuk adam sebelah kiri yang 
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bengkok dan karena itu tulisan Qurthubi dalam tafsirnya 

perempuan bersifat ‘auwja’/ bengkok. Pernyataan ini di 

perkuat dengan sebuah hadis: 

“Dari Abi Hurairah Ra berkata bahwa Rasulullah 

Saw bersabda sesungguhnya wanita diciptakan dari 

tulang rusuk, ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu 

jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya 

maka engkau bisa bernik-mat-nikmat dengannya namun 

padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk 

meluruskannya, engkau akan memecahkannya. Dan 

pecahnya adalah talaknya.” (HR. Muslim) 

a. Penciptaan manusia ketiga (keturunan dari Adam 

as dan Hawa) 

Proses penciptaan manusia ketiga ini terjadi secara 

biologis. Dimana Allah telah menanamkan naluri kepada 

Adam as dan Hawa untuk memperbanyak keturunan 

melalui hasrat mereka. Keturunan Adam as dan Hawa 

berasal dari sperma atau air mani yang bertemu dengan 

sel telur atau ovum yang berasal atau terdapat pada 

Rahim perempuan. Dalam al Qur’an telah dijelaskan 

dalam Qs. Al –Mu’minun: 12-14: 

نِ طِيٖن    نسَٰنَ منِ سُلَلٰةَٖ م  َۡ خَلقَۡناَ ٱلِۡۡ ةٗ   ١٢وَلقََ هُ نُطۡفدَ ٰ  فِِ قدَرَارٖ ثُمه جَعَلۡندَ
كِيٖن    غَةٗ فَخَلقَۡندَا   ١٣مه ةَ مُضدۡ ةٗ فَخَلقَۡندَا ٱلۡعَلقَدَ ةَ عَلقَدَ ثُمه خَلقَۡندَا ٱلنُّطۡفدَ

 ُ ُۚ فَتَبدَارَكَ ٱللَّه نَهُٰ خَلقًۡا ءَاخَرَ
ۡ
نشَأ
َ
ناَ ٱلۡعِظَٰمَ لََۡمٗا ثُمه أ ۡۡ ٱلمُۡضۡغَةَ عِظَٰمٗا فكََسَ

حۡسَنُ ٱلۡخَلٰقِِيَن  
َ
 ١أ

Terjemahnya: 

“Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari 
saripati(berasal) dari tana. Kemudian kami jadikan-
nya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang 
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kokoh (rahim). Keudian, air mani itu kami jadikan 
sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu 
kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging 
itu lalu kami jadkan tulang belulang, lalu tulang 
belulang itu kami bungkus dengan daging. 
Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang 
(berbentuk) lain. Maha suci Allah, pencipta yang 
paling baik.” 

Tafsir Lengkap Kemenag 

(12) Sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan 

manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Ada 

segolongan ahli tafsir menyatakan, bahwa yang dimaksud 

dengan manusia di sini ialah keturunan Adam termasuk 

kita sekalian, yang berasal dari air mani. Dari hasil 

penelitian ilmiah, sebenarnya air mani itu pun berasal 

dari tanah setelah melalui beberapa proses 

perkembangan. Makanan yang merupakan hasil bumi, 

yang dimakan oleh manusia, dan alat pencernaannya 

berubah menjadi cairan yang bercampur dengan darah 

yang menyalurkan bahan-bahan hidup dan vitamin yang 

dibutuhkan oleh tubuh manusia ke seluruh bagian 

anggotanya. Jika manusia itu meninggal dunia dan 

dimasukkan ke dalam kubur di dalam tanah, maka 

badannya akan hancur lebur dan kembali menjadi tanah 

lagi, sesuai dengan firman Allah: 

خۡرَىٰ  
ُ
كُمۡ وَمِنۡهَا نُُۡرجُِكُمۡ تاَرَةً أ َُ  ٥٥۞مِنۡهَا خَلقَۡنَكُٰمۡ وَفِيهَا نعُِي

Terjemahnya : 

“Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan kamu 
dan kepadanyalah Kami akan mengembalikan kamu, 
dan dari sanalah Kami akan mengeluarkan kamu 
pada waktu yang lain.” (Tāhā/20: 55) 
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(13) Kemudian Kami (Allah) tempatkan saripati air 

mani itu dalam tulang rusuk sang suami yang dalam 

persetubuhan dengan istrinya ditumpahkan ke dalam 

rahimnya, suatu tempat penyimpanan yang kukuh bagi 

janin sampai saat kelahirannya. 

(14) Kemudian air mani itu Kami (Allah) 

kembangkan dalam beberapa minggu sehingga menjadi 

al-‘alaq (yang menempel di dinding rahim), dari al-‘alaq 

dijadikan segumpal daging, dan segumpal daging 

dijadikan tulang belulang, dan ada bagian yang dijadikan 

daging, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan 

daging, laksana pakaian penutup tubuh, kemudian 

dijadikan makhluk yang (berbentuk) lain, setelah 

ditiupkan Roh ke dalamnya, sehingga menjadi manusia 

yang sempurna, dapat berbicara, melihat, mendengar, 

berpikir yang tadinya hanya merupakan benda mati. 

Maka Mahasuci Allah, Pencipta Yang Paling Baik. 

Menurut para saintis, Tahapan-tahapan dalam 

embriologi manusia sebagai berikut:  

• Nutfah, atau dalam bahasa Arabnya ‘nutfa’, 

mempunyai arti ‘sedikit air’, atau ‘setetes air’.  Hal 

ini jelas mendeskripsikan air yang sedikit yang 

dipancarkan lelaki saat bersanggama.  Air yang 

sedikit ini mengandung sperma.  Sperma atau 

spermatozoa terdapat di dalam air yang 

menjijikan dan berbentuk ikan yang berekor 

panjang (ini adalah salah satu arti kata sulalah.  

Dalam surah As-Sajdah/32 ayat 8, air mani 

disebut sebagai “..... Dia menjadikan 

keturunannya dari saripati air yang 

diremehkan....” Surah al-Insān/76 ayat 2 dan as-

Sajdh/32 ayat 8 berkaitan dengan kandungan 
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dari air mani.  Ilmu pengetahuan modern 

menemukan bahwa air mani terdiri atas empat 

macam lendir yang berbeda yang dihasilkan oleh 

empat kelenjar yang berbeda, yaitu kelenjar biji 

pelir, kelenjar saluran seminal, kelenjar prostat, 

dan kelenjar saluran kencing.   

• Sperma dibentuk di dalam buah pelir.  Buah pelir 

sendiri dibentuk, sebagaimana dibuktikan ilmu 

pengetahuan, oleh sel-sel yang ada di bawah 

bakal ginjal, di bagian punggung embrio.  

Kelompok sel ini kemudian turun sampai di 

bawah tulang rusuk, pada saat beberapa minggu 

sebelum kelahiran bayi.  Diperkirakan jumlah 

sperma dalam satu kali ejakulasi adalah 500 – 

600 juta ekor.  Akan tetapi dari jumlah tersebut, 

hanya satu yang dapat melakukan pembuahan.  

Setelah terjadi pembuahan, maka terjadi 

perubahan cepat dari indung telur.  Ia segera 

menghasilkan membran yang mencegah sperma 

lain untuk ikut membuahi. 

• Setelah sel telur dibuahi, dan menempelkan diri 

di dinding uterus dan memperoleh makanan dari 

ibunya, maka ia akan tumbuh cepat.  Pada waktu 

dua sampai tiga minggu kemudian, apabila dilihat 

dengan mata telanjang, ia akan berubah dari 

bentukan ‘lintah’ atau ‘alaqah’ ke bentukan 

‘mu«gah’ atau ‘daging yang telah dikunyah’.  Pola 

yang terakhir ini sebetulnya dibentuk oleh 

adanya tonjolan dan lekukan, yang pada 

waktunya nanti akan menjadi organ-organ dalam 

(jantung, usus) dan luar (kaki, tangan).  Surah al- 

Hajj/22: 5 menambahkan satu catatan dari 
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embrio.  Dalam ayat ini, mudghah dideskripsikan 

dengan tambahan “yang sempurna kejadiannya 

dan yang tidak sempurna kejadiannya .....”   Ini 

menggambarkan hal yang terjadi pada tahap 

‘diferensiasi’, dimana banyak organ mulai 

berkembang dalam waktu yang tidak bersamaan.  

Sehingga menimbulkan situasi antara selesai di 

bagian lain namun belum sempurna di bagian 

lainnya. 

• Dua tahapan terakhir yang disebutkan pada surah 

al-Mu’minun/23: 14 bercerita tentang 

‘pembentukan tulang belulang’ setelah tahap 

mudgah.  Pada akhirnya, ceritera diakhiri dengan 

memberinya “baju”, yang terdiri atas daging dan 

otot.  Apabila kita mengikuti pertumbuhan 

embrio, maka kira-kira pada umur empat minggu 

suatu proses ‘diferensiasi’ mulai berjalan.  Dalam 

proses ini kelompok-kelompok sel pada embrio 

akan berubah bentuk dan mulai membentuk 

organ-organ berukuran besar.  Salah satu yang 

berkembang pertama kali adalah tulang 

tengkorak.  Proses ini akan disusul kemudian oleh 

pembentukan calon otot, telinga, mata, ginjal, 

jantung dan banyak lagi. 

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari 
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Abdullah bin Mas’ud, bahwa Rasulullah mengatakan: 

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud 

Radhiyallahu ‘Anhu beliau berkata: Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam menyampaikan kepada kami dan beliau 

adalah orang yang jujur dan terpercaya: Sesungguhnya 

setiap kalian dikumpulkan penciptaannya diperut ibunya 

sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian 

berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, 

kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh 

hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu 

ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk 

menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, 

ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. 

Demi Allah yang tidak ada Ilah selain-Nya, sesungguhnya 

di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga 

hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta 

akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia 

melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke 

dalam neraka. sesungguhnya di antara kalian ada yang 

melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara 

dirinya dan neraka tinggal sehasta akan tetapi telah 

ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan 

ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga.” (HR. 

Bukhari dan Muslim) (Al-Mu'minun/23:12-14) 

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Saw juga 

menjelaskan bagaimana proses yang dialami oleh setiap 

manusia sebelum ia dilahirkan kepermukaan bumi yang 

berbunyi: “sesungguhnya seorang diantara kamu 

dikumpulkannya pembentukannya (kejadiannya) dalam 

Rahim ibunya (embrio) selama empat puluh hari. 

Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan 

segumpalan darah. Kemudian selama itu pula (empat 
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puluh hari) dijadikan sepotong daging. Kemudian 

diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh 

kepadanya (untuk menuliskan/menetapkan) empat 

kalimat (macam) : rezekinya, ajal (umur), amalnya, dan 

buruk baik (nasibnya).” (Hr. Bukhari-Muslim) 
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