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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Irsyad Sabili 

NIM : 70200115096 

Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Tanralili Kabupaten 

Maros 

 

 

Berat badan lahir rendah terus menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

signifikan. Angka kematian bayi (AKB) sebagian besar disebabkan oleh BBLR 

World Health Rangkings tahun 2017 melaporkan bahwa Indonesia berada pada 

urutan ke 72 dari 172 negara di dunia yang mengalami angka kematian bayi akibat 

BBLR dengan presentase sebesar 9,92%. Bayi yang lahir dengan kejadian BBLR 

memiliki resiko lebih besar mengalami gangguan kesehatan, kecatatan, bahkan 

kematian. Rendahnya perhatian Ibu hamil terhadap kejadian BBLR dipengaruhi 

banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya informasi yang didapatkan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi angka kejadian BBLR di Wilayah Puskesmas Tanralili Kabupaten 

Maros. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan metode pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah random sampling dengan jumlah sampel 169 responden. 

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan 

menggunakan uji chi square melalui program SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pekerjaan 

Ibu terhadap kejadian BBLR dimana p=0.78, tidak ada pengaruh antara 

pendidikan Ibu terhadap kejadian BBLR dimana p=0.21, ada pengaruh antara usia 

Ibu melahirkan terhadap kejadian BBLR dimana p=0.000, ada pengaruh antara 

usia gestasi terhadap kejadian BBLR dimana p=0.000, ada pengaruh antara tablet 

Fe terhadap kejadian BBLR dimana p=0.000, tidak ada pengaruh antara paritas 

terhadap kejadian BBLR dimana p=1.000,  ada pengaruh antara komplikasi 

kehamilan terhadap kejadian BBLR dimana p=0.000, ada pengaruh antara 

pelayanan ANC terhadap kejadian BBLR dimana p=0.000. Penelitian ini 

diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai faktor yang 

mempengaruhi kejadian BBLR dan dapat mencegah seorang Ibu mengalami 

kejadian BBLR. 

 

 

Kata Kunci : Pengaruh, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Berat badan lahir rendah (BBLR) didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) sebagai berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram. Berat badan 

lahir rendah terus menjadi masalah kesehatan masyrakat yang signifikan secara 

global dan dikaitkan dengan serangkaian konsekuensi jangka pendek dan jangka 

panjang. Secara keseleruhan, diperkirakan bahwa 15% hingga 20% dari semua 

kelahiran di seluruh dunia adalah berat badan lahir rendah, mewakili lebih dari           

20 juta kelahiran per tahun (WHO, 2014). Berat badan lahir rendah (BBLR) 

menurut WHO juga mengakibatkan terjadinya Angka Kematian Bayi (AKB) 

sebesar 60-80%. Bayi yang lahir dengan BBLR memiliki resiko lebih besar untuk 

mengalami morbiditas dan mortalitas dari pada bayi yang lahir dengan berat 

badan yang normal (WHO, 2014). 

World Health Rangkings tahun 2017 melaporkan bahwa Indonesia berada 

pada urutan ke 72 dari 172 negara di dunia yang mengalami angka kematian bayi 

akibat BBLR dengan presentase sebesar 9,92% (World Health Rangkings, 2017). 

Kementerian Kesehatan RI dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 

melaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir di Indonesia mengalami angka 

kematian bayi pada kelompok perinatal akibat Bayi berat Lahir Rendah (BBLR) 

sebanyak 11,2% (Renstra Kemenkes-RI, 2015). Hal ini kemudian belum sesuai 

dengan target yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan RI dalam hal upaya 

mengatasi angka kematian Bayi dan Balita yang di akibatkan oleh BBLR yaitu, 

sebanyak 8% (Renstra Kemenkes-RI, 2015). 
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Di Sulawesi Selatan data Profil Dinas kesehatan Provinsi melaporkan bahwa 

pada tahun 2015 angka kejadian BBLR sebanyak 5.789 kejadian BBLR dari 

150.032 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 3,89% (Profil Kesehatan Prov.Sul-

Sel, 2015). Tahun 2016 mencapai 5.327 kejadian BBLR dari 149.658 jumlah lahir 

keseluruhan atau sekitar 3,59% (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sul, 2016). Tahun 

2017 mencapai angka kejadian BBLR sebanyak 4.933. Kejadian BBLR dari 

134.245 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 3,70% (Profil Kesehatan Prov.  Sul-

Sel, 2017).  

Kabupaten yang mengalami peningkatan angka kejadian BBLR setiap 

tahunnya di Sulawesi selatan yaitu Kabupaten Maros, Pada tahun 2015 mencapai 

171 Kejadian BBLR dari 5.661 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 3,04% 

(Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel, 2015). Tahun 2016 mencapai 202 Kejadian BBLR 

dari 5.685 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 3,58% (Profil Kesehatan 

Prov.Sul-Sel, 2016). Tahun 2017 mencapai 238 Kejadian BBLR dari 5.680 

Jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 4,22% (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel, 

2017). Berdasarkan Data Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Maros pada tahun 

2017 di Puskesmas Tanralili tercatat dengan angka kejadian tertinggi dari 14 

Puskesmas Di Kabupaten Maros yaitu, 31 kejadian dari 510 jumlah lahir hidup 

(Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel, 2017). 

Penelitian Sutan, et.al., (2014) mengatakan bahwa BBLR dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor seperti faktor ibu ( status gizi, umur, paritas, status ekonomi), 

riwayat kehamilan buruk (Pernah melahirkan BBLR, aborsi), asuhan antenatal 

care yang buruk, keadaan janin. Dan faktor yang paling berpengaruh yaitu status 

ekonomi karena wanita yang mempunyai status ekonomi rendah lebih cenderung 

memiliki asupan makanan yang tidak memadai, sanitasi tempat tinggal yang 

buruk dan kemampuan utnuk mencari perawatan selama kehamilan otomatis 
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kurang hal ini kemudian dapat mempengaruhi berat lahir bayi (Perere & Manzur, 

2014). Usia ibu kurang dari 15 tahun memiliki risiko tinggi untuk melahirkan bayi 

dengan berat rendah. 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR Di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul Pada Tahun 2014 adalah umur ibu, umur kehamilan 

dan Paritas (Fitri Windari, 2015). Penelitian Dhenok Tri Rahajeng dan Sri Ratna 

Dwiningsih, 2013  mengatakan tidak ada hubungan  antara pendidikan ibu dan 

pendapatan keluarga terhadap kejadian BBLR. Karakteristik yang berhubungan 

dengan kejadian BBLR adalah Paritas ibu dan masa gestasi sedangkan faktor 

umur tidak berhubungan dengan kejadian BBLR (Friasha P Filla,dkk 2015). 

Menurut Muzilatul Nisama, 2016 terdapat hubungan umur ibu, paritas ibu, 

penyakit ibu dengan kejadian BBLR Sedangkan pendidikan ibu tidak ada 

hubungan dengan kejadian BBLR. Adapun usia melahirkan, tingkat pendidikan 

ibu, jumlah kunjungan ANC, Usia gestasi, konsumsi tablet Fe, paritas, dan 

riwayat melahirkan BBLR berhubungan signifikan dengan kejadian BBLR (Rini 

Septiani, 2015). Selanjutnya, penelitian Annisa yuri ekaningrum, (2014) 

mengatakan bahwa ada hubungan antara pendidikan ibu, status sosial ekonomi, 

jarak kelahiran, jenis kelamin bayi, tenaga pemeriksaan kehamilan, dan kualitas 

pelayanan antenatal dengan BBLR. Ibu yang mengalami komplikasi kehamilan 

1,78 kali lebih  tinggi berisiko untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan dengan 

ibu yang tidak mengalami komplikasi kehamilan. 

Penelitian Mahdalena, dkk. (2017: 1) berpendapat bahwa paritas merupakan 

faktor yag berpengaru terhadap kejadian BBLR di RSUD Wonosaro, 

Gunungkidul. Setiap ibu yang melahirkan BBLR memiliki median paritas 

primipara dan ibu yang melahirkan tidak BBLR memiliki median paritas 
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multipara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang melahirkan BBLR 

merupakan kelompok ibu yang  

Mempunyai pengalaman melahirkan pertama kali. Sedangkan ibu yang 

melahirkan tidak  BBLR merupakan ibu yang memiliki pengalaman melahirkan  

2-4 kali. Berbeda halnya dengan penelitian Jayanti, dkk (2016) yang mengatakan 

bahwa tidak ada hubungan pendidikan dan pekerjaan dengan kejadian BBLR di 

Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu serta pendidikan dan pekerjaan bukan faktor 

risiko. Sejalan dengan penelitian Hasriani, dkk. (2018) studi di beberapa 

puskeksmas Kota Makassar, berpendapat bahwa usia ibu < 20 tahun atau > 35 

tahun bukan sebagai faktor kejadian BBLR. Hasil analisis brivariat menunjukkan 

bahwa usia ibu <20 tahun (OR=0.964;95%CI=0.361-2.578) terbukti bukan 

merupakan faktor risiko terhadap kejadian BBLR.  

Pada penelitian agtini, dkk. (1994), menemukan bahwa resiko kejadian bayi 

lahir dengan BBLR antara ibu hamil yang tidak minum tablet Fe dan ibu hamil 

yang minum 90 tablet Fe den lebih adalah 1,9 kali. Resiko kejadian BBLR antara 

ibu yang tidak minum tablet Fe dan ibu hamil yang minum 90 tablet atau lebih 

adalah 3,5 kali di Jawa Bali. Resio kejadian BBLR berdasarkan jumlah tablet Fe 

yang dikonsumsi ibu hamil dipedesaan dan perkotaan dapat dikatakan sama. 

Merujuk pada penelitian Mumbare dalam Septiani (2015) mengatakan 

bahwa usia kehamilan kurang dari 36 minggu menjadi salah satu faktor terhadap 

kejadian BBLR. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jammeh dalam Septiani (2015) menyimpulkan bahwa bayi yang dilahirkan pada 

usia kurng dri 37 minggu tidak berkaitan dengan kejadian BBLR. 

Berdasarkan data dan penjelasan di atas maka peneliti akan melakukan 

penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi angka kejadian BBLR di 

Puskesmas Tanralili Kabupaten Maros. 
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B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan diatas, maka 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah apakah 

ada pengaruh perkerjaan ibu, usia ibu, pendidikan ibu, usia gestasi, konsumsi tabet 

Fe, paritas, komplikasi kehamilan, dan pelayanan ANC terhadap kejadian Bayi 

berat lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja puskesmas Tanralili, Kab. Maros? 

 

C. Hipotesis 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini, maka hipotesis dalam peelitian ini adalah :  

Ho :  

1. Tidak ada pengaruh pekerjaan ibu terhadap kejadian BBLR  

2. Tidak ada pengaruh usia ibu melahirkan terhadap kejadian BBLR 

3. Tidak ada pengaruh pengetahuan ibu terhadap kejadian BBLR 

4. Tidak ada pengaruh usia gestasi terhadap kejadian BBLR 

5. Tidak ada pengaruh konsumsi tablet Fe terhadap kejadian BBLR 

6. Tidak ada pengaruh paritas terhadap kejadian BBLR 

7. Tidak ada pengaruh komplikasi kehamilan terhadap kejadian BBLR 

8. Tidak ada pengaruh pelayanan ANC terhadap kejadian BBLR 

Ha : 

1. Ada pengaruh pekerjaan ibu terhadap kejadian BBLR  

2. Ada pengaruh usia ibu melahirkan terhadap kejadian BBLR 

3. Ada pengaruh pengetahuan ibu terhadap kejadian BBLR 

4. Ada pengaruh usia gestasi terhadap kejadian BBLR 

5. Ada pengaruh konsumsi tablet Fe terhadap kejadian BBLR 
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6. Ada pengaruh paritas terhadap kejadian BBLR 

7. Ada pengaruh komplikasi kehamilan terhadap kejadian BBLR 

8. Ada pengaruh pelayanan ANC terhadap kejadian BBLR 

 

D. Definisi Operasional 

 

Berikut ini adalah definisi konsep dari variabel yang diteliti : 

1. Variabel Dependen 

a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

BBLR yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bayi yang lahir dengan 

berat kurang dari 2500 gram. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan 

menggunakan skala ordinal, yaitu : 

1) Ya : apabila berat badan lahir bayi < 2500 gram 

2) Tidak : apabila berat badan lahir bayi  ≥ 2500 gram 

 (Sumber : Kemenkes, 2010) 

2. Variabel Independen 

a. Status Ibu 

Status bekerja pada ibu, yang dilakukan baik di rumah maupun di luar   

rumah dan memperoleh penghasilan /imbalan. Variabel ini dibagi menjadi 2 

kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu : 

1) Bekerja adalah aktifitas fisik maupun pikian dalam menyelesaikan sesuatu 

baik secara bersama-sama maupun sendirian. 

2) Tidak bekerja adalah tidak melakukan suatu pekerjaan atau tidak berbuat 

sesuatu  (Yuliva, dkk., 2009) 
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b. Usia Ibu melahirkan  

Lama hidup responden dalam hitungan tahun pada saat melahirkan  anak 

terakhir dalam rumah tangga. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan 

menggunakan skala ordinal, yaitu : 

1) Resiko rendah, <20 tahun dan atau > 35 tahun 

2) Resiko tinggi, 20-35 tahun (Pramono dan putro, 2009) 

c. Pendidikan Ibu 

Tingkatan pendidikan akhir yang pernah ditamatkan oleh Ibu. Variabel  ini   

dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :  

1) Tinggi : bila ibu pernah menempuh pendidikan dari SMP/ SMA/ 

perguruan tinggi  

2) Rendah : bila ibu hanya menempuh pendidikan SD atau tidak sekolah 

(Arikunto, 2013) 

d. Usia Gestasi 

Usia kandungan saat kehamilan berakhir. Variabel ini dibagi menjadi 2 

kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu : 

1) Bayi lahir <37 minggu (Prematur) 

2) Bayi yang lahir ≥37 minggu (Normal) (Muslihatun, 2011) 

e. Konsumsi Tablet Fe 

Kebiasaan Ibu mengkonsumsi tablet besi (Fe) selama masa kehamilan. 

Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :  

1) Kurang : apabila konsumsi tablet Fe  < 90 hari 

2) Cukup : apabila konsumsi tablet Fe ≥ 90 hari (Kementerian Kesehatan 

RI, 2010) 
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f.   Paritas  

Jumlah persalinan yang pernah dialami Ibu. Variabel ini dibagi menjadi 2 

kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu : 

1) Banyak : apabila ibu yang telah melahirkan lebih dari 5 kali dan jarak 

melahirkan terlalu dekat. 

2) Sedikit : apabila ibu yang telah melahirkan 1-4 orang anak dan jarak 

melahirkan tidak terlalu dekat. (Depkes RI, 2001) 

g. Komplikasi kehamilan  

Komplikasi yang terjadi selama kehamilan terakhir, dapat berupa 

pendarahan preeklamsia/eklamsia, infeksi, ketuban pecah dini. Variabel ini dibagi 

menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu : 

1) Ya : apabila terdapat komplikasi yang terjadi selama kehamilan terakhir. 

2) Tidak : apabila tidak terdapat komplikasi yang terjadi selama kehamilan 

terakhir. (Prawirohardjo dalam Ekaningrum, 2014) 

h. Pelayanan ANC  

Antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 

tenaga kesehatan profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai 

dengan standar pelayanan antenatal care yang ditetapkan dalam buku pedoman 

pelayanan antenatal bagi petugas puskesmas (Herlina, 2011). Variabel ini dibagi 

menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu : 

1) Lengkap : apabila ibu mendapatkan ANC sesuai standar pelayanan 

dengan rumus 14 T dan melakukan kunjungan minimal 4 kali selama 

hamil. 

2) Tidak lengkap : apabila ibu tidak mendapatkan ANC sesuai standar 

pelayanan dengan rumus 14 T dan tidak melakukan kunjungan 

minimal 4 kali selama hamil. 
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E. Kajian Pustaka 

No Penulis/tahun Judul Variabel Metode Hasil penelitian 

1 Puspita 

Sukmawaty 

Rasyid, dkk/2012 

Faktor Risiko Kejadian 

Bayi Berat Lahir 

Rendah di RSUD Prof. 

Dr. H. Aloei Saboe 

Kota Gorontalo  

 

a. Variable Dependen : 

kejadian BBLR 

b. Variable Independen : 

stres kehamilan, 

keterpaparan asap 

rokok, riwayat penyakit 

infeksi, status gizi 

kehamilan dan 

pemanfaatan ANC 

terhadap kejadian 

BBLR. 

- Desain penelitian : kasus 

kontrol  

- Lokasi : RSUD Prof. Dr. 

H. Aloei Saboe Kota 

Gorontalo Provinsi 

Gorontalo 

- Populasi : semua ibu 

melahirkan di RSUD Prof. 

Dr. H. 

Aloei Saboe Kota 

Gorontalo selama tahun 

2012 

- Sampel : 300 ibu 

Hasil penelitian menemukan dari lima variabel 

yang diduga berisiko terhadap kejadian BBLR, 

variabel (Paparan 

asap rokok OR=4,2; Status gizi kehamilan 

OR=2,7 dan stres kehamilan OR=1,7 dengan 

tingkat signifikansi 

masing-masing: p< 0,05) terbukti memberi 

risiko terhadapkelahiran BBLR. Kesimpulan: 

ditemukan 3 variabel 

(paparan asap rokok selama hamil, status gizi 

kehamilan dan stress kehamilan ) adalah 

determinan penting yang 

memberi risiko kelahiran BBLR. 

2 Dhenok Tri 

Rahajeng dan Sri 

Ratna 

Dwiningsih/2013 

 

Factor yang 

Mempengaruhi 

Kejadian BBLR di 

RSUD Dr. Soedomo 

Trenggalek 

 

a. Variable Dependen : 

Bayi Berat Lahir 

Rendah. 

b. Variable Independen 

:  

Pendidikan ibu, 

pendapatan keluarga, 

anemia dalam 

kehamilan dan 

hipertensi dalam 

kehamilan. 

- Metode penelitian : 

analitik 

- Desain: case control 

- Lokasi: di RSUD Dr. 

Soedomo Trenggalek 

- Populasi : kasus dan 

kontrol 

Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak 

ada hubungan antara pendidikan ibu dan 

pendapatan keluarga terhadap kejadian 

BBLR. Namun, ada hubungan antara 

hipertensi dalam kehamilan dan anemia 

dalam kehamilan terhadap kejadian BBLR. 

Hasil analisis multivariat menunjukkan 

bahwa apabila variabel dihitung secara 

bersamaan maka tidak memiliki pengaruh 

terhadap kejadian BBLR di RSUD Dr. 

Soedomo Trenggalek.  

3 Eka Mustika 

Yanti/2014 

Hubungan Usia dan 

Jarak Kehamilan 

a. Variable Dependen : 

Kejadian BBLR 

- Metode penelitian : 

survey 

Hasil analisis chi square menunjukkan usia 

dan jarak kehamilan tidak memiliki 
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 dengan Kejadian 

Berat Badan Lahir 

(BBLR) di RSUD 

Panembahan Senopati 

Bantul Yogyakarta 

Tahun 2012-2013 

 

b. Variable Independen 

:  Tingkat 

pendapatan,  

pendidikan ibu, 

pekerjaan, usia, jarak 

kehamilan, aemia 

(Hb), status gizi 

(Lila), plasenta 

previa, slusio 

plasenta, paritas, 

riwayat penyakit, 

KPD. 

- Desain : case control 

- Sampel : 246 data bayi  

 

hubungan yang signifikan dengan BBLR 

(OR = 1,105 dan p value 0,699) sedangkan 

jarak kehamilan (OR = 1,414 dan p value 

0,407). Berarti ibu dengan reproduksi tidak 

sehat memiliki resiko 1,105 lebih besar 

terjdinya BBLR dibandingkan dengan ibu 

reproduksi sehat dan jarak kehamilan < 2 

tahun memiliki resiko 1,414 lebih besar 

dibandingkan dengan jarak kehamilan > 2 

tahun. Tidak ada hubungan usia dan jarak 

kehamilan dengan kejadian BBLR. 

Hendaknya lebih menekankan pengawasan 

dalam ANC, meningkatkan penyuluhan 

tentang faktor-faktor rresiko terjadinya 

BBLR. 

4 Annisa Yuri 

Ekaningrum, 

2014 

 

 

Hubungan 

Komplikasi 

Kehamilan dengan 

Kejadian Bayi Berat 

Lahir Rendah di 

Indonesia Tahun 

2012: Analisis SDKI 

2012 

a. Variabel 

dependen : 

BBRL (Berat 

badan lahir 

rendah) 

b. Variabel 

Indepnden : 

             komplikasi, 

kehamilan,        

             antenatal 

 

Desain penelitian yang 

digunakan adalah potong 

lintangdenganpendekatan 

observasionalanalitik.Pene

litian ini menggunakan 

data sekunder SDKI 2012 

dengan teknik penarikan 

sampel cluster sampling 

tiga tahap. Sampel yang 

diambil berjumlah 13.143 

responden dengan 1.611 

responden memiliki BBLR 

dan 11.532 bayi BBLN. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara pendidikan ibu, status 

sosial ekonomi, jarak kelahiran, jenis 

kelamin bayi, tenaga pemeriksaan 

kehamilan, dan kualitas pelayanan 

antenatal dengan BBLR.  Ibu yang 

mengalami komplikasi kehamilan 1,78 kali 

lebih tinggi berisiko untuk melahirkan bayi 

BBLR dibandingkan dengan ibu yang tidak 

mengalami komplikasi kehamilan 
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5 Suryati, 2014. p-

ISSN 1978-

38338 (2)72-

78@2014 JKMA 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kejadian Bblr Dl 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Air 

Dingin Tahun 2013 

a. Variabel 

Dependen 

Berat Badan 

Lahir Rendah 

b. Variabel 

Independen 
 

Anemia, jarak 

kehamilan 

Penelitian dilakukan dari 

April  Agustus 2013, 

dengan desain case control 

study. Penelitian 

menggunakan total sampel 

yaitu 39 ibu yang 

mempunyai bayi BBLR 

dan 39 ibu yang 

mempunyai bayi berat 

lahir normal untuk kontrol. 

Penggumpulan data 

menggunakan kuesioner 

dan buku KIA. Data 

dianalisis secara univariat 

dan bivariat. 

Hasil penelitian : usia berisiko untuk hamil 

pada kasus 15,4% dan pada kontrol 23,1%; 

penambahan berat badan berisiko pada 

kasus 64,1% pada kontrol 15,4%; Anemia 

waktu hamil pada kasus 82,9% pada 

kontrol 37,1%; KEK pada kasus 64,1% 

pada kontrol 10,3%; jarak kehamilan 

berisiko pada kasus 45,6% pada kontrol 

23,1%; punya riwayat penyakit berisiko 

pada kasus 12,8% dan pada kontrol 17,9%. 

Hasil analisis bivariat ada hubungan 

penambahan berat badan (p=0,000), 

anemia (p=0,000), KEK (p= 0,000) dan 

jarak kehamilan (p=0,005) dengan BBLR. 

6 Fitri 

Windari/2015 

 

 

Hubungan 

Karakteristik Ibu 

Hamil dengan 

Kejadian Berat Badan 

Lahir Rendah 

(BBLR) di RSUD 

Penembahan Senopati 

Bantul Yogyakarta 

 

a. Variable Dependen : 

Kejadian BBLR 

b. Variable Independen 

: umur ibu, umur 

kehamilan, paritas, 

pendidikan, 

pekerjaan, dan 

riwayat kelahiran 

 

Desain penelitian ini 

menggunakan rancangan 

penelitian case control 

(kasus kontrol) yaitu suatu 

penelitian survei analitik 

yang menyangkut berbagai 

faktor risiko di pelajari 

dengan menggunakan 

pendekatan retrospektif 

dengan kata lain, efek 

(penyakit/ status 

kesehatan) diindentifikasi 

pada saat ini kemudian 

Hasil uji chi square menunjukkan 

karakteristik yang berhubungan dengan 

kejadian BBLR di RSUD Panembahan 

Senopati Bantul adalah umur ibu (p-v= 

0,001 ), umur kehamilan (p-v= 0,000) dan 

paritas (p-v= 0,001).  Karakteristik yang 

berhubungan dengan kejadian BBLR di 

RSUD Panembahan Senopati Bantul pada 

tahun 2014 adalah umur ibu, umur 

kehamilan dan paritas. 
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faktor risiko 

diindentifikasi ada atau 

terjadinya pada waktu lalu 

(Notoadmodjo, 2012). 

7 Friasha P Filla, 

dkk/2015 

 

Faktor-faktor yang 

Berhubungn dengan 

Kejadian Berat Badan 

Lahir Rendah 

(BBLR) di Rumah 

Sakit Ibu dan Anak 

(RSIA) Kasih Ibu 

Kota Manado 

a. Variable Dependen :  

kejadian BBLR 

b. Variable Independen 

:  umur ibu, paritas 

ibu dan masa gestasi  

- Jenis penelitian:  

observasional analitik 

- Desain: case control 

study 

- Populasi: masyarakat 

Kota Cirebon 

- Sampel: 76 bayi 

Secara statistik nilai yang diperoleh 

berdasarkan hasil uji chi square yaitu 

hubungan antara umur ibu dengan kejadian 

BBLR (p=1,00; OR=1,00; CI95%=0,23-

4,32), hubungan antara paritas ibu dengan 

kejadian BBLR (p=0,02; OR=5,34; 

CI95%=1,71-16,62), dan hubungan antara 

masa gestasi dengan kejadian BBLR 

(p=0,00; OR=9,14; CI95%=3,06-27,28).  

Umur ibu tidak berhubungan dengan 

kejadian BBLR. Paritas ibu berhubungan 

dengan kejadian BBLR, dan masa gestasi 

berhubungan dengan kejadian BBLR.  

8 Rini 

septiani/2015 

Faktor Maternal pada 

kejadian Berat badan 

lahir rendah (BBLR) 

Di Indonesia 

(Analisis Data 

RISKESDAS 2013) 

a. Variable Dependen :  

Berat Badan Lahir 

Rendah 

b. Variable Independen 

:  

usia ibu 

melahirkan,tingkat  

pendidikan ibu, 

jumlah 

kunjungan ANC, usia 

gestasi, konsumsi 

Desain penelitian yang 

digunakan adalah cross 

sectional. Penelitian ini 

menggunakan data 

sekunder, yakni Riskesdas 

2013.  

Sampel penelitian ini 

sebanyak 25.186 anak  

yang lahir pada tahun 

2010-2013 yang telah 

memenuhi kriteria 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa 

prevalensi BBLR pada anak yang lahir 

tahun 2010-2013 mencapai 5,2%. Adapun 

usia ibu melahirkan, tingkat pendidikan 

ibu,  

jumlah kunjunganANC, usia gestasi, 

konsumsi tablet Fe, paritas,  

dan riwayat melahirkan BBLR 

berhubungan signifikan dengan kejadian 

BBLR.Oleh karena itu disarankan pada 

Kementerian Kesehatan agar 
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tablet Fe, paritas, dan 

riwayat melahirkan 

BBLR  

 

penelitian.  

Kemaknaan hubungan 

dilihat  

menggunakan tingkat 

kepercayaan 95%  

Confidence Interval 

(CI) yang diperoleh  

dari uji  

chi square 

.  

 

menginstruksikan  

terkait penyediaan anggaran dana 

sebagai sumber daya yang dapat digunakan 

oleh Dinas Kesehatan untuk membuat 

kegiatan penyuluhan pada ibu hamil saat  

pelaksanaan kelas ibu hamil dengan  

menggunakan sarana yang memadai seperti 

pamflet ataupun alat peraga lain yang dapat 

membantu mempermudah penyerapan 

informasi pada ibu hamil.  

9 Andi 

Nursyamsi/2016 

 

Gambaran Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Angka Kejadian Bayi 

Berat Badan Lahir 

Rendah di Rumah 

Sakit Ibu dan Anak 

Pertiwi Makassar  

a. Variable Dependen: 

Kejadian BBLR 

b. Variable Independen 

:  umur ibu, 

pendidikan terakhir, 

pekerjaan, 

penghasilan keluarga, 

perokok, riwayat 

diabetes melitus, 

kepatuhan minum, 

riwayat persalinan. 

 

- Jenis penelitian: 

Penelitian deskriptif 

- Lokasi: RSIA Pertiwi 

Makassar 

- Populasi: semua bayi 

- Sampel : 33 responden 

(teknik pengambilan 

sampel dengan 

menggunakan purposive 

sampling) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden pernah 

mengalami kehamilan (63,6%), bukan 

seorang perokok aktif (100%), tinggal 

serumah dengan seorang perokok (60,6%), 

makan 3 kali sehari dengan porsi nasi, 

sayur, lauk, dan buah (97%), bukan 

seorang pengkonsumsi alkohol (100%), 

tidak menikah di usia kurang dari 20 tahun 

(81,8%), pernah mengalami persalinan 

dalam 2 tahun terakhir (57,6%), 

mempunyai keturunan yang pernah 

mengalami kehamilan kembar (72,7%), 

rajin meminum obat yang telah diberikan 

oleh petugas kesehatan selama masa 

kehamilan (93,9%), tinggal di tempat yang 

tidak 
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jauh dari pusat pelayanan kesehatan 

(90,9%), tidak ada riwayat penyakit gula 

atau biasa disebut diabetes melitus 

(78,8%), tidak memiliki penghasilan dalam 

keluarga mencukupi kebutuhan sehari-hari 

(72,7%), tidak pernah mengalami proses 

persalinan dengan bantuan alat (melahirkan 

tidak normal) (100%), ibu tidak pernah 

mengalami gangguan selama kehamilan 

berlangsung (97%) dan tidak ada 

pantangan makanan dalam keluarga atau 

budaya (60,6%). 

10 Cut Ira Alfianti 

dan 

Darmawat/2016 

 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Kejadian Berat Badan 

Lahir Rendah 

(BBLR) di Banda 

Aceh 

a. Variable Dependen : 

Kejadian BBLR 

b. Variable Independen 

:  usia ibu, jarak 

kelahiran, keadaan 

sosial ekonomi, 

pendarahan 

antepartum, 

preeklamsia, trauma 

fisik, 

merokok, kehamilang

anda, hidramnion, 

faktor lingkungan. 

 

- Jenis penelitian: 

deskriptif 

- Desain: retrospectif 

study 

- Lokasi: NICU RSUDZA  

Hasil penelitian menunjukkan usia ibu 

berada pada kategori baik sebanyak 30 

orang (85,7%), jarak kelahiran pada 

kategori tidak baik sebanyak 21 orang 

(60%), keadaan sosial ekonomi pada 

kategori tinggi sebanyak 26 orang (74,3%), 

sebanyak 24 orang (68,6%) tidak 

mengalami perdarahan antepartum, 24 

orang (68,6%) mengalami preeklamsia, 23 

orang (65,7%) tidak mengalami trauma 

fisik, 19 orang (54,3%) terpapar asap 

rokok, 32 orang (91,4%) tidak mengalami 

kehamilan ganda, 25 orang (71,4%) tidak 

mengalami hidramnion, 22 orang (62,9%) 

berada pada lingkungan yang tidak baik. 

Disarankan kepada ibu supaya dapat 
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melakukan pemeriksaan kehamilan 

minimal 4 kali selama kehamilan, dapat 

merencanakan kehamilan dengan jarak 

kelahiran ≥ 2 tahun untuk kelahiran 

berikutnya dan hamil dalam waktu 

reproduksi sehat (20-35 tahun) serta tidak 

berada disekitar orang yang merokok agar 

tidak terpapar dengan asap rokok. 

11 Muzilatul 

Nisma/2016  

Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan 

Kejadian BBLR di 

Ruang Perinatologi 

RSIA Annisa Jambi  

 

a. Variable Dependen : 

kejadian BBLR 

b. Variable Independen 

: usia ibu, usia 

kehamilan, jarak 

kehamilan, paritas, 

penyakit penyerta, 

pendidikan dan 

pekerjaan ibu.  

- Pendekatan penelitian : 

retrospektif 

- Desain : case control 

- Lokasi : ruang 

perinatologi RSIA 

Annisa Jambi 

- Populasi : dokumen ibu 

yang pernah melahirkan 

bayi dengan BBLR di 

RSIA Annisa Jambi 

pada pada bulan Januari 

sampai Desember tahun 

2016  

- Sampel : 254 data 

Hasil penelitian terdapat hubungan umur 

ibu (p= 0,001), parietas ibu (p= 0,001), 

penyakit ibu (p= 0,002) dengan kejadian 

BBLR. Tidak ada hubungan pendidikan ibu 

(p= 0,071) dengan kejadian BBLR. 

Diharapkan pada pihak RSIA Annisa agar 

dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan 

kehamilan, dengan memberikan pendidikan 

kesehatan yang optimal bagi ibu dan 

pasangan usia subur tentang resiko-resiko 

dalam kehamilan dan persalinan yang 

termasuk didalamnya adalah faktor-faktor 

yang dapat mengakibatkan kelahiran bayi 

dengan BBLR. 

12 Rahmawati/2016 

 

Analisis Faktor Risiko 

Kejadian BBLR di 

RSKDIA Siti Fatimah 

Makassar  

 

a. Variable Dependen: 

Kejadian BBLR 

b. Variable Independen: 

stress kehamilan, 

keterpaparan asap 

rokok, riwayat penyakit 

selamaa hamil, status 

- Jenis penelitian : penelitian 

analitik Observasional 

- Desain : case contro 

- Lokasi : Ruang nifas di 

RSKD Ibu dan Anak Siti 

Fatimah Makassar 

- Populasi :  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres 

berat berisiko 2 kali 

mengalami kejadian BBLR (OR=2,034) secara 

bermakna dengan nilai p= 0,084. Terpapar asap 

rokok 

berisiko 5 kali mengalami kejadian BBLR 

(OR=5,911) secara bermakna dengan nilai 
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gizi ibu selama hamil, 

pemanfaatan ANC   

 

- Sampel : 153 pasien 

 

p=0,000. Ada 

riwayat penyakit selama hamil berisiko 4 kali 

mengalami kejadian BBLR (OR=4,400) secara 

bermakna 

dengan nilai p=0,000. KEK berisiko 19 kali 

mengalami kejadian BBLR (OR=19,855) 

secara bermakna 

dengan nilai p=0,000. kurang memanfaatkan 

ANC 35 kali berisiko mengalami kejadian 

BBLR 

(OR=35,567) secara bermakna dengan nilai 

p=0,000. 

13 Rosmala Nur, 

Adhar 

Arifuddin,Redita 

Novilia. Jurnal 

Preventif, 

Volume 7 

Nomor1, Maret 

2016: 1-64 

Analisis Faktor 

Risiko Kejadian Berat 

Badan Lahir Rendah 

Di Rumah Sakit 

Umum Anutapura 

Palu 

a. Variabel 

Dependen 

Berat Badan 

Lahir Rendah  

b. Variabel 

Independen 

Paritas, Jarak 

kehamilan, 

cakupan 

penimbangan 

berat badan, 

cakupan 

pemeriksaan 

darah, dan 

cakupan 

pemeriksaan 

kadar Hb.  

Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

observasional dengan 

pendekatan case control. 

Sampel kasus adalah ibu 

yang melahirkan bblrdan 

sampel kontrol adalah ibu 

yang melahirkan normal 

dengan perbandingan 1 : 2 

dengan macthing umur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

paritas (OR = 1,703 pada 95%, CI 0,862-

3,363), jarak kehamilan (OR = 3,231pada 

95% CI 1,633-6,391) cakupan 

penimbangan berat badan (OR = 2,519 

pada 95% CI 1,261-5,031), cakupan 

pemeriksaan tekanan darah (OR = 2,692 

pada 95% CI 1,397-5,184), dan cakupan 

pemeriksaan kadar Hb(OR = 3,154 pada 

95% CI 1,451-6,855), merupakan faktor 

risiko terhadap BBLR. 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi angka kejadian BBLR di Wilayah Puskesmas Tanralili 

Kab.Maros. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui pengaruh faktor pekerjaan ibu dengan kejadian BBLR di 

Puskesmas Tanralili Kab.Maros. 

2) Mengetahui pengaruh faktor usia bu dengan kejadian BBLR di Puskesmas 

Tanralili Kab.Maros. 

3) Mengetahui pengaruh faktor pendidikan ibu dengan kejadian BBLR di 

Puskesmas Tanralili Kab.Maros. 

4) Mengetahui pengaruh faktor usia gestasi dengan kejadian BBLR di 

Puskesmas Tanralili Kab.Maros. 

5) Mengetahui pengaruh faktor ibu mengkonsumsi tablet Fe dengan kejadian 

BBLR di Puskesmas Tanralili Kab.Maros. 

6) Mengetahui pengaruh faktor paritas dengan kejadian BBLR di Puskesmas 

Tanralili Kab. Maros. 

7) Mengetahui pengaruh faktor Komplikasi kehamilan dengan kejadian BBLR 

di Puskesmas Tanralili Kab.Maros. 

8) Mengetahui pengaruh faktor pelayanan ANC dengan kejadian BBLR di 

Puskesmas Tanralili Kab.Maros. 
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2. Manfaat Penelitian 

a.  Manfaat bagi Peneliti 

Sebagai sarana dalam pengaplikasian teori yang didapatkan selama 

perkuliahan serta  menambah wawasan, memberikan pengalaman, dan 

mempertajam analitik peneliti. 

b. Manfaat bagi institusi 

Sebagai acuan atau referensi dan menjadikan pertimbangan dalam 

pembuatan program pencegahan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).  

Dan diharapkan bisa menjadi acuan dalam memberikan intervensi yang tepat 

dalam menyelesaikan masalah BBLR di wilayah kerja masing-masing dinas 

kesehatan. 

c. Manfaat bagi masyarakat 

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk mencegah 

kejadian BBLR.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Tentang Bayi Baru Lahir 

 

Bayi adalah seorang anak manusia yang masih berusia sangat muda. 

Umumnya istilah bayi diberkan ketika berusia di bawah 12 bulan atau umur satu 

tahun, namun defenisi mengenai bayi bervariasi tidak ada batasan pasti 

(Mutmainna, 2016). Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 

37 minggu smpai 42 minggu dan berat badan lahir 2500 gram sampai dengan 

4000 gram (Kristiyanasari dalam Mutmainna, 2016). 

Defenisi dari berat badan adalah saat tulang, otot, lemak, cairan tubuh, dan 

lain sebagainya mengalami peningkatan atau bahkan penurunan. Selain itu, berat 

badan merupakan indikator agar dapat mengetahui keadaan gizi dan tumbuh 

kembang seorang anak. Kondisi bayi lahir dapat diketahui menggunakan alat 

pengukuran berat badan bayi setelah dilahirkan. Dengan seperti itu, bayi baru lahir 

dapat dikategorikan sebagai berat badan lahir rendah (BBLR) atau berat badan 

lahir normal (BBLN) (Herlina, 2017). 

 

B. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

 

Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan bayi yang lahir dengan berat 

kurang dari 2500 gram saat ditimbang pertama kali setelah kelahiran hingga 24 

jam (Pantiawati dalam Izzah K.A., 2018). Istilah lain sebelum BBLR yaitu bayi 

yang lahir prematur (kurang dari 2500 gram). BBLR dapat diklasifikasikan 

menjadi 3 berdasarkan ukuran (Wong dalam Septiani, 2015), antara lain. 

1. Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang berat badannya 

kurang dari 2500 gram tanpa memperhatikan usia gestasi. 
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2. Bayi berat badan lahir sangat rendah (BBLSR) adalah bayi yang berat 

badannya kurang dari 1500 gram. 

3. Bayi berat badan lahir ekstrem rendah (BBLER) adalah bayi yang berat 

badan lahirnya kurang dari 1000 gram. 

    Penyebab dari kesakitan, kematian, bahkan kecacatan pada bayi akibat 

dari kejadian BBLR sangat berpengaruh terhadap kesehatan ketika beranjak 

dewasa (WHO, 2014). BBLR sudah menjadi faktor utama kematian bayi di awal 

kelahirannya baik itu minggu pertama, bulan, maupun tahun pertama (UNICEF, 

2006). Bayi berat badan lahir rendah akan mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang lambat dan tidak jarang bayi akan mengalami penyakit kronis 

dan penurunan fungsi tubuh pada masa anak-anak berbeda dengan bayi berat 

badan normal (Boulet dalam Septiani, 2015). 

Menurut Longo-Mbenza dalam Septiani (2015), bayi berat badan lahir 

rendah memiliki pengaruh dalam peningkatan angka kejdian hipertensi, penyakit 

jantung, stroke, dan diabetes. Selain itu, Huxley dalam Septiani (2015) 

membuktikan bahwa terdapat hubungan konsisten antara kenaikan 1 kg berat lahir 

dengan penurunan risiko sebesar 10%-20% terhadap kejadian jantung iskemik. 

Faktor yang paling utama dari BBLR itu sendiri adalah bayi yang lahir 

prematur (kurang dari 37 minggu dan kurang dari 30 minggu masa gestasi). 

Basdah dalam Septiani (2015) menemukan bahwa bayi prematur 6,4 kali memiliki 

resiko mengalami BBLR dibandingkan dengan bayi normal. Berdasarkan umur 

kehamilan pretermnya bayi prematur yang mengalami BBLR umur kehmilan 

tidak mencapai cukup bulan dan kejadian ini sering kali dikaitkan dengan keadaan 

medis baik dari segi kurangnya kurangnya kemampuan uterus mempertahankan 

janin, gangguan perkembangan janin, pelepasan plasenta prematur dan 

rangsangan yang tidak pasti (Behrman dalam Septiani, 2015). Selain itu, masalah 
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retardasi pertumbuhan intrauteri atau intrauerine growth restriction (IUGR) juga 

menjadi faktor penyebab kelahiran prematur (University of California, 2004; 

OECD dan WHO, 2012; Behrman, dkk, 2000). Dalam keadaan medik IUGR 

dapat mengganggu sirkulasi dan efisiensi plasenta, perkembangan dan 

pertumbuhan janin, dan nutrisi ibu. Plasenta memiliki fungsi sebagai perantara 

nutrisi, oksigen, dan lainnya dari ibu agar kebutuhan janin dapat tercukupi 

akibatnya perkembangan janin dapat sesuai dengan umur kehamilan (Manuaba 

dalam Septiani, 2015). 

 

Allah SWT berfirman Q.S. Al-Baqarah ayat 168: 

   

    

   

    

     

Artinya: 

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 

Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.  

 

Allah Swt menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan 

baik. Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari 

segi hukumnya baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. Begitu pula 

sebaliknya makanan yang haram dari segi agama haram secara zat maupun 

hakikat. Makanan halal dari segi zatnya, seperti telur, buah-buahan, sayuran, 

daging sapi, kambing dan lain-lain. Makanan yang halal dari segi hakikatnya 

adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut 

perintah Allah Swt. sebaliknya, makanan yang haram dari segi zatnya adalah 

daging babi, anjing, darah, dan bangkai. Sedangkan haram untuk hakikatnya 

karena cara memperoleh  dan mengolahnya, seperti mencuri, korupsi, dan lain-

lain sekalipun itu dari segi zatnya halal.    
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Merujuk pada ayat tersebut, dapat diketahui bahwa seorang ibu yang 

sedang mengandung seorang bayi atau janin hendaknya mengonsumsi makanan 

halalan toyyiban agar mencegah terjadinya BBLR pada saat bersalin. 

Megonsumsi makanan yang halal sudah pasti mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan janin sehingga tidak terjadi prematur, kecacatan, bahkan kematian, 

pertumbuhan dan perkembangan yang lambat pada bayi, tidak jarang mengidap 

penyakit kronis, dan dapat berpengaruh pada kesehatan anak saat beranjak 

dewasa. Dari dahulu hingga dewasa ini seorang ibu yang mengandung sangat 

disarankan untuk memakan makanan yang bernutrisi, vitamin, dan lain-lain itu 

tidak terlepas dari halalan toyyiban. Apa yang diperbuat dengan baik akan 

mendapatkan hasil yang baik pula. Ketika ibu mengonsumsi makanan yang halal 

akan memberikan nutrisi, oksigen, dan lain-lain terhadap anak atau janin sehingga 

pada saat bersalin bayi dalam keadaan berat badan normal. Kita manusia 

janganlah bersifat seperti setan jagalah sebaik mungkin, memperhatikan dari segi 

kesehatan apa yang telah dititipkan Allah Swt. 

C. Faktor Risiko kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

 

Berdasarkan penelitian Martin dalam Septiani (2015) menemukan bahwa 

pada tahun 2010, bayi yang lahir dengan berat di bawah dari 2500 gram sebanyak 

1% dan bayi yang lahir dengan berat kurang dari 1.500 gram sebanyak 22% 

mengalami kematian pada tahun pertama kelahiran. Adapun beberapa faktor yang 

mempengaruhi kejadian BBLR, yakni: 

1. Pekerjaan Ibu 

Pekerjaan merupakan kegiatan atau profesi seseorang di masyarakat. 

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa jika status pekerjaan seseorang 

tinggi, maka boleh mempunyai anak yang banyak karena mampu dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Herlina, 2011). Pekerjaan terkait pada 
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 status sosial ekonomi dan aktifitas fisik ibu hamil. Dengan keterbatasan status 

sosial ekonomi akan berpengaruh terhadap keterbatasan dalam mendapatkan 

pelayanan ante natal yang adekuat, pemenuhan gizi, sementara itu ibu hamil yang 

bekerja cenderung cepat lelah sebab aktifitas fisiknya meningkat karena memiliki 

tambahan pekerjaan/kegiatan di luar rumah (Depkes RI, 2003). Adapun beberapa 

penelitian yang membuktikan bahwa pekerjaan ibu sebagai  salah satu faktor 

kejadian BBLR sebagai berikut. 

a. Syarifuddin, dkk. (2011) menemukan hasil statistik bahwa berat lahir bayi pada 

kelompok ibu pekerja cenderung lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang 

bukan pekerja. Ibu yang bekerja berisiko 2,41 kali lebihh besar melahirkan 

BBLR daripada ibu rumah tangga (Aminian, dkk., 2014). 

b. Viengsakhone, dkk. (2010) menyimpulkan bahwa ibu hamil yang memiliki 

pekerjaan fisik yang berat berisiko 5 kali lebih besar melahirkan BBLR 

dibandingkan dengan ibu hamil pekerja kantoran. Jenis pekerjaan yang berat 

dapat memicu pelepasan hormon stres yang mengganggu pertumbuhan janin 

sebagai akibat dari hypothalamic pituitary axis (HPA) yang sangat merugikan 

kehamilan di awal (vrijkotte, dkk., 2009). 

c. Niedhammer, dkk. (2009) mengatakan bahwa jangka panjang waktu kerja lebih 

dari 40 jam per minggu pada ibu hamil erat kaitannya dengan kejadian BBLR.  

Namun, penelitian di atas dibantahkan oleh Pramono dan Putro dalam 

Septiani (2015), yang mengatakan bahwa berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, 

menemukan tidak ada hubungan antara status bekerja dengan kejadian BBLR. 

2. Usia Ibu Melahirkan 

Berat badan lahir rendah (BBLR) menjadi salah satu akibat dari kehamilan 

yang terjadi sebelum remaja berkembang secara penuh karena dapat mengalami 

cedera pada saat persalinan, dan besar kemungkinan mengalami kematian pada 
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bayi (Herlina, 2011). Berdasarkan penelitian Viengsakhone, dkk. (2010) 

menyimpilkan bahwa usia ibu melahirkan kurang dari 18 tahun berisiko 8 kali 

lebih besar untuk mengalami BBLR.  

Usia ibu hamil menjadi salah satu penyebab kejadian BBLR terlebih lagi 

ketika mengalami kehamilan di usia kurang dari 20 tahun (Badshah, Ganesh 

dalam Septiani, 2015). Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Borders dalam Septiani (2015) membuktikan bahwa ibu yang 

melahirkan dengan usia terlalu tua dapat pula berisiko kejadian BBLR serta 

menimbulkan masalah kesehatan bagi ibu dan anak. Namun, Fredrick dalam 

Septiani (2015) mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara usia ibu melahirkan 

dengan berat bayi saat dilahirkan. 

3. Pendidikan Ibu 

Pengaruh pendidikan sangat berdampak terhadap perilaku dan pola hidup 

seseorang terutama dalam memotivasi untuk bersikap dan ikut serta dalam 

pembangunan kesehatan (Notoatmodjo dalam Herlina 2017). Pendidikan ibu 

menjadi salah satu faktor kejadian BBLR dalam penelitian Khatun dan Rahman 

dalam Septiani (2015) menyimpulkan bahwa kaitan antara tingkat pendidikan ibu 

dengan kejadian BBLR secara signifikan. Tidak jarang sebagaian besar 

masyarakat mengaitkan tingkat pendidikan dengan tingkat sosial ekonomi dalam 

konteks kesehatan. Seperti halnya dewasa ini seseorang terhambat mendapatkan 

pekerjaan dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah (Abu-Saad dan Fraser 

dalam Septiani, 2015). Namun, perbedaan penelitian ditemukan oleh Torres-

Arroela, dkk. (2005), Fredrick, dkk. (2008), dan Khanal, dkk. (2014) bahwa tidak 

ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan berat bayi yang dilahirkan. 
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4. Kunjungan Antenatal Care (ANC) 

Antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang diberikn oleh tenaga 

kesehatan profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai dengan 

standar pelayanan antenatal care yang ditetapkan dalam buku pedoman pelayanan 

antenatal bagi petugas puskesmas (Herlina, 2011). Kementrian Kesehatan RI 

(2010) menetapkan standar pelayanan yang wajib diberikan tenaga kesehatan pada 

antenatal carea sebagai berikut : 

a. Menimbang berat yang dapat dilakukan saat setiap kunjungan antenatal untuk 

melihat adanya gangguan pertumbuhan pada janin sebab ketika berat badan 

ibu bertambah kurang dari 9 kg atau kurang dari 1 kg pada setiap bulan itu 

mengakibatkan adanya gangguan pada pertumbuhan janin. 

b. Mengukur lingkar lengan atas (LiLA) dilakukan saat ibu hamil mengalami 

risiko kurang energi kronis (KEK), yaitu terjadinya kekurangan gizi pada ibu 

hamil dan telah berlangsung lama dengan ukuran kurang dari 23,5 cm. 

Akibatya, ibu yang mengalami KEK besar kemungkinan dapat melahirkan 

bayi berat badan lahir rendah (BBLR). 

c. Mengukur tekanan darah agar dapat mendeteksi adanya hipertensi atau 

tekanan dara yang lebih dari 140/90 mmHg pada saat kehamilan dan pre-

eklampsia. 

d. Mengukur tinggi fundus uteri dilakukan agar dapat melihat pertumbuhan 

janin sesuai atau tidak umur kehamilan dengan standar pengukuran 

menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu. 

e. Menghitung denyut jantung janin ketika kurang dari 120/menit atau cepat 

lebih dari 160/menit menunjukkan adanya gawat janin yang dilakukan pada 

akhir trimester I 
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f. Menentukan presentasi janin untuk mengetahui tata letak janin pada akhir 

trimester II dan seterusnya. 

g. Memberikan imunisasi tetanus tiksoid pada ibu hamil sesuai dengan status 

imunisasi ibu, tujuannya dapat mencegah terjadinya tetanus neonatorum. 

h. Memberikan tablet penambah darah (tablet besi) sejak kontak pertama. 

i. Melakukan pemeriksaan laboratorium, seperti golongan darah, kadar 

hemoglobin darah (Hb), protein urin, kadar gula darah, malaria, tes Sifilis, 

HIV, dan BTA. 

j. Tatalaksana/ penanganan kasus ibu hamil sesuai dengan standar dan 

kewenangan tenaga kesehatan. 

k. KIE efektif seperti kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran 

suami/keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan, tanda bahaya 

pada kehamilan, persainan dan nifas, asupan gizi seimbang, gejala penyakit 

menular dan tidak menular, penawaran untuk melakukan konseling dan 

testing HIV di daerah tertentu (risiko tinggi), inisiasi menyusu dini, 

pemberian ASI ekslusif, KB paska persalnan, dan imunisasi. 

Siklus pelayanan antenal dianjurkan dilakukan minimal 4 kali selama masa 

kehamilan dengan distribusi minimal 1 kali pada trimester pertama (12 minggu), 

minimal 1 kali pada trimester kedua (12-24 minggu), minimal 2 kali pada 

trimester ketiga (24-36 minggu). 

Kunjungan ANC merupakan hal penting untuk meningkatkan kesehtan ibu 

dan anak. Menurut Khanal, dkk. (2014) mengatakan bahwa ibu yang tidak 

melakukan antenatal dua kali lebih besar berisiko untuk kejadian BBLR. 

Sedangkan penelitian Jammeh dan Torres Arroel dalam Septiani (2015), 

menemukan tidak ada kaitan antara kunjungan antenatal dengan kejadian BBLR 
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dikarenakan baik ibu yang megalami BBLR ataupun normal, keduanya rutin 

melakukan kunjungan ANC.   

5. Status Kurang Energi Kronis (KEK) ibu 

Mekanisme terjadinya BBLR akibat kekurangan energi kronik (KEK) pada 

ibu hamil yaitu diawali dengan ibu hamil yang menderita KEK yang 

menyebabkan volume darah dalam tubuh ibu menurun dan cardic output ibu 

hamil tidak cukup, sehingga menyebabkan adanya penurunan aliran darah ke 

plasenta. Menurunya aliran darah ke plasenta menyebabkan dua hal yaitu 

berkurangnya transfer zat-zat makanan dari ibu ke plasenta yang dapat 

menyebabkan retardasi pertumbuhan janin dan pertumbuhan plasenta lebih kecil 

yang menyebabkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) (Soetjiningsih dalam 

kemar, 2008).  

Salah satu cara agar dapat mengetahui status gizi ibu yaitu ukur ingkar 

lengan atas (LiLA), kurang dari 23,5 cm. Menurut Syafruddin dalam Septiani 

(2015) menunjukkan adanya keterkaitan antara KEK dengan kejadian BBLR 

karena berisiko 4 kali melahirkan bayi BBLR daripada ibu hamil yang tidak 

mengalami KEK. Namun, penelitian Badshah dalam Septiani (2015) membantah 

adanya status gizi ibu yang diukur berdasarkan indeks massa tubuh (IMT) tidak 

ada hubungannya dengan kejadian BBLR. 

6. Usia Gestasi (Kehamilan) 

Usia gestasi merupakan istilah singkat untuk mendeskripsikan 

perkembangan kehamilan per minggu sejak hari pertama siklus menstruasi wanita 

hingga waktu tertentu (National Institute of Health, 2013). Hatfield (2014) 

mengklasifikasikan bayi berdasarkan usia gestasi: 

a. Preterm infant adalah bayi prematur (kurang dari 37 minggu). 

b. Term infant adalah bayi yang cukup bulan (37-42 minggu). 
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c. Past term infant adalah bayi lebih bulan (setelah 42 minggu). 

Merujuk pada penelitian Mumbare dalam Septiani (2015) mengatakan 

bahwa usia kehamilan kurang dari 36 minggu menjadi salah satu faktor terhadap 

kejadian BBLR. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jammeh dalam Septiani (2015) menyimpulkan bahwa bayi yang dilahirkan pada 

usia kurang dri 37 minggu tidak berkaitan dengan kejadian BBLR. 

7. Konsumsi Tablet Besi (Fe) 

Selama masa kehamilan kebutuhan zat besi akan terus meningkat sehingga 

ibu hamil dianjurkan untuk rutin megonsumsi tablet Fe selama masa kehamilanya. 

Menurut khanal dalam Septiani (2015) mengonsumsi tablet Fe berdampak positif 

terhadap kejadin BBLR dibandingkan dengan ibu yang tidak mengonsumsi tablet 

Fe akan mengalami BBLR. Resisiko yang ditimbulkan oleh defisienzi zat besi 

akan semakin bertambah utamanya bagi wanita dengan tingkat sosial ekonmi 

rendah (Abu-saad dan Fraser dalam Septiani, 2015). Penelitian tersebut berbeda 

dengan penelitian Torres-Aroella dalam Septiani (2015) mengatakan tidak ada 

keterkaitan antara konsumsi tablet besi dengan berat bayi lahir. 

8. Sosial Ekonomi Ibu 

Sosial ekonomi adalah tolak ukur untuk mendeskripsikan  tingkat perbedaan 

sosial, yakni pendapatan, pekerjaan, ataupun pendidikan. Penelitian Torres-

Aroella dalam Septiani (2015) mengatakan salah satu faktor dari kejadian BBLR 

adalah tingkt sosial ekonomi rendah sebab berisiko 2,68 lebih besar. Sedangkan 

menurut Abusaad dan Fraser dalam Septiani (2015) tingkat sosial ekonomi rendah 

tidak semata-mata menjadi pengaruh terhadap perkembangan janin, melainkan 

resiko buruk yang dapat terjadi ketika bayi lahir, seperti nutrisi, aktivitas, 

psikososial, dll. 

9. Merokok pada Masa Kehamilan 

Mengonsumsi rokok selama kehamilan membawa dampak buruk terhadap 

kondisi janin. Karbon monoksida yang terkandung dalam asap rokok yang dihirup 

ibu hamil akan terbawa ke aliran darah menuju ke janin. Hal ini mengakibatkan 
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oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan untuk bayi menjadi terhambat, sehingga 

berat plasenta menjadi berkurang sebab lapisan plasenta semakin menipis dan 

kemungkinan letak plasenta menjadi lebih rendah atau plasenta previa (plasenta 

ada pada mulut rahim) (Mutminna, 2017).  

Terkena paparan dan menghisap asap rokok  menjadi pengaruh utama 

terhadap kondisi perkembangan dan pertumbuhan janin, terutama pada trimester 

pertama sampai usia kehamilan cukup bulan. Sesuai penelitian yang dilakukan 

oleh Indah dalam Mutmainna (2017) bahwa ibu hamil yang terpapar asap rokok 

memiliki risiko 7,36 kali melahirkan bayi BBLR dibandingkan ibu hamil yang 

tidak terpapar oleh asap rokok. 

Penelitian BMA Tobacco Control Resource Centre mendeskipsikan ibu 

yang terpapar asap rokok selama kehamilan berisiko melahirkan bayi berat lahir 

rendah sebesar 1,5 kali hingga 9,9 kali dibandingkan dengan ibu yang tidak 

terpapar asap rokok rokok (Kartono dalm Mutmainna, 2017). Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Sirajuddin dalam Mutmainna (2017) ibu hamil yang 

terpapar asap rokok akan berisiko 1,2 kali lebih tinggi melahirkan bayi berat lahir 

rendah dibandingkan ibu yang tidak terpapar asap rokok selama kehamilannya. 

Faktor utama bayi berat lahir rendah akibat asap rokok adalah terhambatnya 

aliran darah menuju ke janin sehingga asupan gizi ibu untuk janin menjadi 

berkurang. Hindmarsh dalam Mutmainna (2017) menyatakan bahwa bayi yang 

lahir dari ibu perokok berat dapat memepengaruhi pertumbuhan bayi meliputi 

berat, panjang, dan lingkar kepala pada bayi. Bahkan tidak menutup kemungkinan 

efek dari asap rokok dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh pada bayi seperti 

hati, jantung, otak, dan pertumbuhan tulang. 

10. Paritas 

Paritas merupakan jumlah kehamilan dengan menghasilkan janin yang 

mampu hidup diluar rahim selama 28 minggu (JHPIEGO dalam Herlina, 2017). 

Menurut BKBN tahun 2011, paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan. 

Bentuk dan ukuran uterus menjadi pengaruh paritas seorang ibu (Cunningham 
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dalam Septiani, 2015). Manuaba dalam Septiani (2015) mengklasifikasikan 

jumlah anak yang dilahirkan. 

a. Primipara adalah wanita yang melahirkan satu kali. 

b. Multipara adalah wanita yang sudah melahirkan beberapa kali. 

c. Grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan lebih dari 5 kali. 

Semakin banyak yang telah dilahirkan, maka akan semakin meningkat 

resiko BBLR bahkan kematian akibat jarak melahirkan terlalu dekat (Juaria dalam 

Septiani, 2015). Selain itu, Hapisah dalam Septiani (2015) mengatakan bahwa ibu 

yang mengalami paritas tinggi dapat menyebabkan tempat implantasi 

terganggunya plasenta dan janin. 

Penelitian tersebut berbeda dengan penemuan Yuliva dalam Septiani (2015) 

menyatakan paritas tidak berkaitan dengan kejadian BBLR. Hal tersebut disetujui 

oleh Khatun dan Rahman dalam Septiani (2015) bahwa tidakada keterkaitan 

antara primipara dan grandemultipara terhadap kejadian BBLR. 

11. Riwayat Ibu Melahirkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

Kelahiran bayi prematur dan BBLR akan sering terjadi dan berulang dalam 

keluarga. Riwayat ibu melahirkan BBLR 3,4 kali berisiko tinggi akan kembali 

melahirkan BBLR daripada ibu yang tidak memiliki riwayat melahirkan BBLR 

(Hapisah dalam Septiani, 2015). Sejalan dengan penelitian Darmayanti dalam 

Septiani (2015) riwayat ibu melahirkan BBLR menjadi faktor utama terjadinya 

kelahiran BBLR. Selanjutnya, Metgud dalam Septiani (2015) menemukan riwayat 

ibu melahirkan BBLR 3,3 kali cenderung lebih berisiko melahirkan BBLR dari 

pada ibu yang tidak sama sekali memiliki riwayat kejadian BBLR. 

12. Komplikasi Kehamilan 

 Komplikasi kehamilan adalah suatu keadaan kegawatdaruratan 

obstetrik yang dapat menyababkan kematian pada ibu dan bayi (Prawirohardjo 
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dalam Ekaningrum, 2014). Selanjutnya, Pramono dan Muzakkiroh dalam 

Ekaningrum (2014) menemukan ibu yang mengalami komplikasi kehamilan 

mempunyai resiko 2,3 kali melahirkan BBLR dibandingkan ibu yang tidak 

mengalami komplikasi kehamilan. 
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D. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan teori-teori yng berhubungan dengan penelitian yang 

akan dilakukan dan disusun berdasarkan penelitian relevan atau terdahulu. 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Skema 2.1 kerangka teori 

Di modifikasi beberapa teori yaitu Kramer (1987), Stone et al (2007), Shah & 

Ohlsson (2002), dan McCarthy & Maine (1992), Behrman, dkk. (2000); Abu Saad 

dan Fraser (2010); Dharmalingan, dkk.(2010); Centers for Disease and 

Prevention, dkk. (2010) 

Keterangan :  : Variabel yang diteliti 

      : Variabel yang tidak diteliti 

Riwayat 

Ibu 

Melahirkan 

Paritas 

Usia 

Gestasi 

Usia Ibu 

Melahirkan

n 

Toksin 

Bakteri 
Ketidakmampuan 

uterus 

mempertahankan 

janin 

Prematur  

Pertumbuhan dan 

perkembangan 

organ janin belum 

sempurna  

BBLR 

Ibu 

merokok 

Nikotin dan CO 

Hipertensi 

Infeksi bakteri  

Masalah pada 

plasenta 
IUG

R 

Terganggunya 

suplai nutrisi 

dan oksigen 

pada janin 

Pekerjaan 

Ibu 
Konsumsi 

tablet Fe 

Kurangnya 

asupan nutrisi 

Status 

KEK Ibu 
Sosiekonomi 

Ibu 
Pendidikan 

Ibu 

Komplikasi 

kehamilan 

Pelayanan 

ANC 
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E. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah istilah lain dari keterkaitan kerangka teori dalam 

hasil penelitian dengan teori yang sebelumnya. Di bawah ini bagan dari konsep 

penelitian faktor-faktor yang memiliki pengaruh dengan kejadian BBLR.  

 

Variabel independen 

 

                            

            Variabel dependen 

 

 

 

 

 

Keterangan :   

 

 

 

 

     

Kejadian BBLR 

Pekerjaan Ibu 

Pendidikan Ibu 

Usia Ibu 

melahirkan 

Usia Gestasi 

Paritas 

Konsumsi 

Tablet Fe 

Komplikasi 

kehamilan 

Pelayanan 

ANC 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan cross sectional di mana pendekatan ini merupakan 

pendekatan yang melakukan pengukuran dan pengamatan di waktu yang 

bersamaan. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2019 di 

Puskesmas Tanralili Kab. Maros. 

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data 

 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Semua jumlah persalinan ibu yang lahir 

antara bulan Januari – September yaitu berjumlah 292 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu hingga 

dianggap mewakili populasinya (Sastroasmoro, 1995). Besar sampel yang dalam 

penelitian ini dapat ditentukan dengan rumus Slovin berikut.  
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Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Tingkat kepercayaan ketepatan (0.05) 

Sehingga, 

n =
292

1 + 292 (0.052)
 

n =
292

1 + 294 (0.0025)
 

n =
292

1.735
 

n = 169 sampel 

c. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Random 

sampling,  

D. Teknik pengumpulan data 

 

a. Data Primer 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer mengenai faktor yang 

mempengaruhi angka kejadian BBLR di wilayah kerja puskesmas Tanralili 

Kabupaten Maros menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden 

ibu bayi dengan berat badan lahir rendah menggunakan bantuan kuesioner.  

 

n =
N

(d2)
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b. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder mengenai faktor yang 

mempengaruhi angka kejadian BBLR diwilayah kerja puskesmas Tanralili 

Kabupaten Maros dengan cara mengambil data dari dokumentasi yang diperoleh 

dari Instansi atau pihak lain yang terkait berat badan lahir rendah. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah kuesioner. Selain itu, 

instrumen yang paling penting adalah peneliti itu sendiri dan alat penunjang 

adalah kamera handphone sebagai dokumentasi kegiatan yang berlangsung. 

 

F. Pengolahan Data 

 

1. Editing 

Memeriksa data, memperjelas serta melakukan pengolahan terhadap data 

yang dikumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan kesalahan. 

2. Coding 

Mengkode data merupakan kegiatan mengklasifikasikan data 

memberikankode untuk masing-masing kelas terhadap data yang diperoleh dan 

sumber data yang telah diperiksa. 

3. Tabulating 

Dari data mentah dilakukan penyesuaian data yang merupakan 

pengorganisasian data sedemikian rupa agar mudah dapat dijumlahkan, disusun 

dan ditata untuk disajikan dan dianalisa. 
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G. Tahap Analisis Data Penelitian 

 

1. Analisis univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran masing-masing 

variable independen dan dependen dalam bentuk distribusi frekuensi. 

2. Analisis bivariat  

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian statistic dengan uji chi-square atau 

χ2, menggunakan komputerisasi melalui program SPSSversi 20 dengan penilaian : 

a. Jika nilai p > 0,05 maka Ho dterima dan Ha ditolak 

b. Jika nilai p < maka 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

 

H. Penyajian Data 

Data yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS selanjutnya 

disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk membahas hasil penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 8 Desa wilayah kerja Puskesmas Kecamatan 

Tanralili Kabupaten Maros. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 169 orang Ibu 

yang melahirkan dari bulan Januari-September.  Tanralili adalah nama sebuah 

kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kecamatan Tanralili memiliki luas wilayah 84,46 km2 dan jumlah penduduk 

sebanyak 293,92 jiwa/km. Delapan Desa di Kecamatan Tanralili sebagai berikut: 

1. Desa Allaere, memiliki luas 6,16 km2  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simbang  

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Borong 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Damai 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai 

2. Desa Damai, memiliki luas 8,3 km2 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Borong dan Desa Allaere 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Toddopulia 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kurusumange 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai 

3. Desa Kurusumange, memiliki luas 15,52 km2 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Damai  

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Toddopulia dan Kecamatan 

Tompobulu 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lekopancing 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai dan Desa Sudirman 

4. Desa Lekopancing, memiliki luas 13,17 km2 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kurusumange 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purna Karya 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai 
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5. Desa Purna Karya, memiliki luas 5,34 km2 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lekopancing 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai 

6. Desa Sudirman, memiliki luas 4,35 km2 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandai 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kurusumange 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kurusumange 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai 

7. Desa Toddopulia, memiliki luas 32,12 km2 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simbang 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kurusumange, Desa Damai, dan 

Kelurahan Borong 

8. Kelurahan Borong, memiliki luas 6,16 km2 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simbang 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Toddopulia 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Damai 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Allaere 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen (kuesioner) 

yang dibacakan oleh peneliti dijawab langsung oleh responden. Setelah data 

terkumpul dan dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian diolah melalui analisis 

SPSS, selanjutnya, hasil penelitian secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel 

yang meliputi karakteristik responden, analisis univariat, dan analisis bivariat dari 

setiap variabel untuk menghasilkan data distribusi. 

Data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan 

disajikan dalam bentuk tabel. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. 
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1. Karakteristik Responden 

Kelompok umur responden 

Tabel 3.1 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Responden 

di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili 

Kabupaten Maros 

Umur  Frekuensi (n) Persentase (%) 

12-20 18 10.7 

21-29 96 56.8 

30-38 47 27.8 

39-47 6 3.6 

48-56 2 1.2 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.1 tentang umur Ibu terhadap faktor kejadian BBLR di 

wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 

169 responden, distribusi responden berdasarkan kelompok umur dengan jumlah 

tertinggi yaitu kelompok umur 21-29 tahun sebanyak 96 responden (56,8%) dan 

yang terendah yaitu kelompok umur sebanyak 48-56 sebanyak 2 responden 

(1,2%). 

2. Karakteristik Bayi 

a. Kelompok umur bayi 

Tabel 3.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Umur Bayi 

di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili 

Kabupaten Maros 

Umur  Frekuensi (n) Persentase (%) 

1-3 73 43.2 

4-6 62 36.7 

7-9 34 20.1 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari 169 bayi, distribusi 

berdasarkan kelompok umur bayi dengan jumlah tertinggi yaitu pada kelompok 

umur 1-3 bulan yaitu sebanyak 73 orang (43,2%) dan yang terendah adalah umur 

7-9 bulan yaitu sebanyak 34 orang (20,1%). 

 

b. Jenis Kelamin Bayi 

Tabel 3.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Bayi 

di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili 

Kabupaten Maros 

Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%) 

Laki-laki 73 43.2 

Perempuan 96 56.8 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari 169 bayi, distribusi 

responden berdasarkan jenis kelamin bayi dengan jumlah tertinggi yaitu 

Perempuan sebanyak 96 orang (56,8%) dan terendah Laki-laki yaitu sebanyak 73 

orang (43,2%). 

3. Analisis Univariat 

Analisis univariat merupakan analisis yang dilakukan untuk 

mendeskripsikan distribusi dan presentase dari variabel dependen yaitu kejadian 

BBLR maupun variabel-variabel independen yang meliputi pekerjaan ibu, umur 

ibu, pendidikan ibu, usia gestasi, konsumsi tablet fe, paritas, komplikasi 

kehamilan, dan pelayanan ANC. Hasil analisis ini dapt dilihat pada tabel sebagai 

berikut. 
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a. Pekerjaan Ibu 

Tabel 3.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden  

di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili 

Kabupaten Maros 

 

Pekerjaan ibu Frekuensi (n) Persentase (%) 

Bekerja 30 17.8 

Tidak Bekerja 139 82.2 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.4 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan status 

pekerjaan Ibu yaitu dari 169 sampel, Ibu dengan kategori bekerja berjumlah 30 

responden (17,8%) dan kategori tidak bekerja yaitu 139 responden (82,2%).  

b. Usia Melahirkan Ibu 

Tabel 3.6 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Melahirkan Responden 

Di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili  

Kabupaten Maros 

 

Usia Melahirkan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Risiko tinggi 34 20.1 

Risiko rendah 135 79.9 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.6 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan usia Ibu 

melahirkan di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros, yaitu dari 169 

sampel, usia Ibu dengan kategori risiko tinggi berjumlah 34 responden (20,1%) 

dan kategori risiko rendah sebanyak 135 responden (79,9%). 
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c. Pendidikan Ibu 

Tabel 3.5 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden 

di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili 

Kabupaten Maros 

Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Rendah 19 11.2 

Tinggi 150 88.8 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.5 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan Ibu di 

wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros, yaitu dari 169 sampel, 

tingkat pendidikan dengan kategori rendah berjumlah 19 responden (11,2%) dan 

kategori tinggi yaitu sebanyak 150 responden (88,8%). 

d. Usia Gestasi 

Tabel 3.7 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Gestasi Responden 

Di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili  

Kabupaten Maros 

 

Usia Gestasi Frekuensi (n) Persentase (%) 

Preterm 9 5.3 

Term 160 94.7 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.7 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan usia 

gestasi di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros, yaitu dari 169 

sampel, usia gestasi dengan kategori prematur sebanyak 9 responden (5,3%) dan 

kategori normal sebanyak 160 responden (94,7%). 
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e. Tablet Fe 

Tabel 3.8 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Konsumsi Tablet Fe 

Di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili  

Kabupaten Maros 

 

Tablet Fe Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kurang 16 9.5 

Cukup 153 90.5 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.8 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan 

mengonsumsi tablet Fe di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros, 

yaitu dari 169 sampel, Ibu yang mengonsumsi tablet Fe dengan kategori kurang 

berjumlah 16 responden (9,5%) dan kategori cukup berjumlah 153 responden 

(90,5%). 

f.  Paritas / Jumlah Persalinan yang pernah dialami Ibu 

Tabel 3.9 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Paritas 

di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili 

Kabupaten Maros 

 

Paritas Frekuensi (n) Persentase (%) 

Banyak 8 4.7 

Sedikit 161 95.3 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.9 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan paritas di 

wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa 

dari 169 sampel, paritas dengan kategori banyak berjumlah 8 responden (4,7%) 

dan kategori sedikit berjumlah 161 responden (95,3%). 
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g. Komplikasi Kehamilan 

Tabel 3.10 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Komplikasi Kehamilan 

Di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili 

Kabupaten Maros 

 

Komplikasi Kehamilan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Ya 37 21,9 

Tidak 132 78,1 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.10 distribusi frekuensi berdasarkan komplikasi 

kehamilan di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros menunjukkan 

bahwa dari 169 sampel, Ibu yang mengalami komplikasi kehamilan sebanyak 37 

responden (21,9%) dan Ibu yang tidak mengalami komplikasi sebanyak 132 

responden (78,1%). 

h. Pelayanan Antenatal Care (ANC) 

Tabel 3.11 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pelayanan Antenatal Care (ANC) 

Di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili 

Kabupaten Maros 

 

Pelayanan ANC Frekuensi (n) Persentase (%) 

Lengkap 151 89,3 

Tidak Lengkap 18 10,7 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.11 diperoleh distribusi frekuensi berdasarkan 

pelayanan ANC di wilayah Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros, yaitu dari 

169 sampel, Ibu yang memenuhi pelayanan ANC secara lengkap berjumlah 151 

responden (89,3%) dan Ibu yang tidak memenuhi pelayanan ANC berjumlah 18 

responden (10,7%). 
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i. Kejadian BBLR Bayi 

 

Tabel 3.12 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kejadian berat badan lahir rendah 

di Wilayah Puskesmas Kec. Tanralili 

Kabupaten Maros 

Kejadian BBLR Bayi Frekuensi (n) Persentase (%) 

Ya 16 9,5 

Tidak 153 90,5 

Total 169 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.12 menunjukkan bahwa dari 169 responden, distribusi 

frekuensi berdasarkan Kejadian berat badan lahir rendah berjumlah 16 orang 

(9,5%) dan yang tidak mengalami BBLR berjumlah  153 orang (90,5%). 

4. Analisis Bivariat 

Analisis yang dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel 

dependen (kejadian BBLR) dan variabel independen (pekerjaan ibu, umur ibu, 

pendidikan ibu, usia gestasi, konsumsi tablet Fe, paritas, komplikasi kehamilan, 

dan pelayanan ANC) serta membuktikan hipotesis penelitian. Hasil analisis ini 

dapt dilihat pada tabel sebagai berikut. 

a. Pengaruh Pekerjaan Ibu dengan Kejadian berat badan lahir rendah 

Pengaruh tingkat pekerjaan ibu dengan Kejadian berat badan lahir rendah 

dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut. 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Tabel 3.13 

Pengaruh Pekerjaan Ibu dengan Kejadian Berat badan lahir rendah 

di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros 

 

Pekerjaan Ibu Kejadian berat badan lahir 

rendah 

Total 

P-value 
BBLR Tidak BBLR 

n % n % n % 

Bekerja 0 0,0 30 17,8 30 17,8 
0,78 

Tidak Bekerja 16 9,5 123 72,8 139 82,2 

Total 16 9,5 153 90,5 169 100  

         Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.13, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara 

pekerjaan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja 

Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori 

bekerja terdapat 0 (0,0%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 30 

(17,8%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada 

kategori tidak bekerja terdapat 16 (9,5%) responden yang mengalami kejadian 

BBLR dan 123 (72,8%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal . 

Sesuai dengan hasil uji statistik menggunakan uji chi square, maka 

diperoleh nilai p= 0,78 (p>0,05), yang berarti tidak ada pengaruh antara pekerjaan 

Ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas 

Kec. Tanralili Kabupaten Maros dan membuktikan Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Pengaruh Usia Melahirkan dengan Kejadian Berat badan lahir rendah 

Pengaruh usia melahirkan dengan Kejadian berat badan lahir rendahdapat 

dilihat pada tabel tabulasi silang berikut. 
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Tabel 3.15 

Pengaruh Usia Melahirkan dengan Kejadian Berat badan lahir 

rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros 

 

Usia  

Melahirkan 

Kejadian berat badan lahir 

rendah 

Total 

P-value 
BBLR Tidak BBLR 

n % n % n % 

Risiko Tinggi 13 7,7 21 12,4 34 20,1 
0,000 

Risiko Rendah 3 1,8 132 78,1 135 79,9 

Total 16 9,5 153 90,5 169 100  

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.15, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara 

usia melahirkan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja 

Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 responden, pada 

kategori berisiko tinggi terdapat 13 (7,7%) responden yang mengalami kejadian 

BBLR dan 21 (12,4%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal 

sedangkan pada kategori berisiko rendah terdapat 3 (1,8%) responden yang 

mengalami kejadian BBLR dan 132 (78,1%) responden yang bayinya tidak BBLR 

atau normal. 

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai p= 0,000 (p>0,05), yang berarti ada pengaruh antara usia 

melahirkan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec Tanralili 

Kab. Marus, yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 

c. Pengaruh Pendidikan Ibu dengan Kejadian berat badan lahir rendah 

Pengaruh tingkat pendidikan dengan Kejadian berat badan lahir rendah 

dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut. 
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Tabel 3.14 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Ibu dengan Kejadian Berat badan 

lahir rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten 

Maros 

 

Tingkat 

Pendidikan 

Ibu 

Kejadian berat badan lahir 

rendah 

Total 

P-value 
BBLR Tidak BBLR 

n % n % n % 

Rendah 5 3,0 14 8,3 19 11,2 0,21 

 Tinggi 11 6,5 139 82,2 150 88,8 

Total 16 9,5 153 90,5 169 100  

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.14, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara 

tingkat pendidikan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja 

Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori 

pendidikan rendah terdapat 5 (3,0%) responden yang mengalami kejadian BBLR 

dan 14 (8,3%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada 

kategori pendidikan tinggi 11 (6,5%) responden yang mengalami kejadian BBLR 

dan 139 (82,2%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal.  

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai p= 0,21 (p>0,05), yang berarti tidak ada pengaruh antara tingkat 

pendidikan ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wlayah kerja 

Puskesmas Kec Tanralili Kab. Maros dan membuktikan Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

d. Pengaruh Usia Gestasi dengan Kejadian berat badan lahir rendah 

Pengaruh usia gestasi dengan Kejadian berat badan lahir rendah dapat 

dilihat pada tabel tabulasi silang berikut. 
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Tabel 3.16 

Pengaruh Usia Gestasi dengan Kejadian Berat badan lahir rendah  

di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros 

 

Usia Gestasi Kejadian berat badan lahir 

rendah 

Total 

P-value 
BBLR Tidak BBLR 

n % n % n % 

Prematur 6 3,6 3 1,8 9 5,3 
0,000 

Normal 10 5,9 150 88,8 160 94,7 

Total 16 9,5 153 90,5 169 100  

         Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.16, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara 

Usia Gestasi dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas 

Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori preterm 

terdapat 6 (3,6%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 3 (1,8%) 

responden yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada kategori term 

terdapat 10 (5,9%) responden yang mengalami BBLR dan 150 (88,8%) responden 

yang bayinya tidak BBLR atau normal.  

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai p= 0,000 (p<0,05), yang berarti ada pengaruh antara usia gestasi 

dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas 

Kec. Tanralili Kab. Maros dan membuktikan Ho ditolak dan Ha diterima. 

e. Pengaruh Tablet Fe dengan Kejadian berat badan lahir rendah 

Pengaruh Tablet Fe dengan kejadian berat badan lahir rendah dapat dilihat 

pada tabel tabulasi silang berikut. 
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Tabel 3.17 

Pengaruh Tablet Fe dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros 

 

Tablet Fe Kejadian berat badan lahir 

rendah 

Total 

P-value 
BBLR Tidak BBLR 

n % n % n % 

Kurang 10 5,9 6 3,6 16 9,5 
0,000 

Cukup 6 3,6 147 87 153 90,5 

Total 16 9,5 153 90,5 169 100  

         Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.17, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara 

tablet Fe dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas 

Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori kurang 

terdapat 10 (5,9%) responden mengalami kejadian BBLR dan 6 (3,6%)  responden 

yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada kategori cukup terdapat 6 

(3,6%) responden yang mengalami kejadian BBLR dalam dan 147 (87%) 

responden yang bayinya tidak BBLR atau normal.  

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai p= 0,000 (p<0,05), yang berarti ada engaruh antara konsumsi tablet 

Fe dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas 

Kec. Tanralili Kab. Maros, dan membuktikan Ho ditolak dan Ha diteima. 

f. Pengaruh Paritas / Jumlah Persalinan yang pernah dialami Ibu dengan 

Kejadian berat badan lahir rendah 

Pengaruh paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah dapat dilihat 

pada tabel tabulasi silang berikut. 
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Tabel 3.18 

Pengaruh Paritas dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros 

 

Paritas  Kejadian berat badan lahir 

rendah 

Total 

P-value 
BBLR Tidak BBLR 

n % n % n % 

Banyak  0 0,0 8 4,7 8 4,7 
1,000 

Sedikit  16 9,5 145 85,8 161 95,3 

Total 16 9,5 153 90,5 169 100  

         Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.18, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara 

paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. 

Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori banyak terdapat 

0 (0,0%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 8 (4,7%) responden 

yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada kategori sedikit terdapat 

16 (9,5%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 145 (85,8%) responden 

yang bayinya tidak BBLR atau normal.  

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai p= 1,000 (p>0,05), yang berarti tidak ada pengaruh antara paritas 

dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas 

Kec. Tanralili Kab. Maros dan membuktikan Ho diterima dan Ha ditolak. 

g. Pengaruh Komplikasi Kehamilan dengan Kejadian berat badan lahir 

rendah 

Pengaruh komplikasi kehamilan dengan kejadian berat badan lahir rendah 

dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut. 
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Tabel 3.19 

Pengaruh Komplikasi Kehamilan dengan Kejadian Berat Badan 

Lahir Rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten 

Maros 

 

Komplikasi 

Kehamilan  

Kejadian berat badan lahir 

rendah 

Total 

P-value 
BBLR Tidak BBLR 

n % n % n % 

Ya 16 9,5 21 12,4 37 21,9 
0,000 

Tidak  0 0,0 132 90,5 132 78,1 

Total 16 9,5 153 90,5 169 100  

         Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.19, menunjukkan bahwa hasil analisis pengaruh antara 

paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. 

Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori ya terdapat 16 

(9,5%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 0 (0,0%) responden yang 

bayinya tidak BBLR sedangkan pada kategori tidak terdapat 21 (12,4%)  

responden yang mengalami kejadian BBLR dan 132 (90,5%) responden yang 

bayinya tidak BBLR atau normal.  

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai p= 0,000 (p<0,05), yang berarti ada pengaruh antara komplikasi 

kehamilan dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja 

Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros dan membuktikan Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

h. Pengaruh Pelayanan ANC dengan Kejadian berat badan lahir rendah 

Pengaruh pelayanan dengan kejadian berat badan lahir rendahdapat dilihat 

pada tabel tabulasi silang berikut. 

 

 

 



56 
 

 

Tabel 3.20 

Pengaruh Pelayanan ANC dengan Kejadian Berat Badan Lahir 

Rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten 

Maros 

 

Pelayanan 

ANC  

Kejadian berat badan lahir 

rendah 

Total 

P-value 
BBLR Tidak BBLR 

n % n % N % 

Lengkap   6 3,6 145 85,8 151 89,3 

0,000 Tidak 

Lengkap 
10 5,9 8 4,7 18 10,7 

Total 16 9,5 153 90,5 169 100  

         Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 3.20, menunjukkan bahwa hasil analisis Pengaruh 

antara pelayanan ANC dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja 

Puskesmas Kec. Tanralili Kabupaten Maros yakni dari 169 sampel, pada kategori 

lengkap terdapat 6 (3,6%) responden yang kejadian BBLR dan 145 (85,8%) 

responden yang bayinya tidak BBLR atau normal sedangkan pada kategori tidak 

lengkap terdapat 10 (5,9%)  responden yang mengalami kejadian BBLR dan 8 

(4,7%) responden yang bayinya tidak BBLR atau normal.  

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai p= 0,000 (p<0,05), yang berarti ada Pengaruh antara pelayanan 

ANC dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja 

Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros dan membuktikan Ho ditolak dan Ha 

diterima. 
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B. Pembahasan 

 

1. Pekerjaan Ibu 

Pekerjaan merupakan kegiatan atau profesi seseorang di masyarakat. 

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa jika status pekerjaan seseorang 

tinggi, maka boleh mempunyai anak yang banyak karena mampu dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Herlina, 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

pekerjaan ibu terhadap kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja 

Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros tahun 2019 yang signifikan p=0,78 

(p>0,05). Data yang diperoleh pada kategori bekerja terdapat 0 (0,0%) ibu yang 

mengalami kejadian BBLR dibandingkan pada kategori tidak bekerja terdapat 16 

(9,5%) ibu yang mengalami kejadian BBLR.  

Tidak ada pengaruh pekerjaan ibu terhadap kejadian berat badan lahir 

rendah (BBLR) semuanya mengalami kejadian BBLR pada kategori tidak bekerja. 

Hal ini disebabkan karena meskipun tidak bekerja, ibu yang melahirkan bayi yang 

BBLR tidak memperhatikan hal-hal yang dianjurkan selama masa kehamilan 

seperti kepatuhan/kelengkapan kunjungan pelayanan kesehatan pada masa 

kehamilan mengenai ANC yang telah lengkap. 

Data yang menunjukkan bahwa ibu yang bekerja sama sekali tidak 

mengalami BBLR bukan berarti tidak berdampak dan bukan menjadi penentu 

akan terjadinya BBLR karena baik itu bekerja maupun tidak bekerja, ketika ibu 

tetap dapat menjaga pertumbuhan dan perkembangan kandungannya terhindar 

dari faktor-faktor lain itu akan mencegah terjadinya BBLR. 

Sejalan dengan penelitian Mahdalena (2017), perbedaan median pekerjaan 

kelompok Ibu yang melahirkan BBLR dan tidak BBLR mempunyai nilai p-value 

sebesar 0,702. Artinya tidak ada pengaruh pekerjaan ibu terhadap kejadian BBLR 

di RSUD Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta ekonomi yang berpengaruh 
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terhadap kejadian BBLR walaupun secara tidak langsung karena pendapatan yang 

kuang akan menyulitkan ibu memenuhi kebutuhan bayi terutama dalam hal gizi. 

Sama dengan penelitian Septiani (2015) menunjukkan proporsi BBLR 

lebih banyak terjadi pada ibu yang tidak bekerja (65,7%) daripada ibu yang 

bekerja. Hal tersebut disebabkan karena lebih dari separuh sampel penelitian ini 

adalah ibu rumah tangga atau tidak bekerja (63,6%). Selain itu, penelitian ini 

sejalan dengan Vrijkotte, ddk. (dalam Septiani, 2015) menunjukkan bahwa rata-

rata berat bayi pada ibu yang tidak bekerja lebih rendah daripada ibu yang 

bekerja. 

Berbeda dengan penelitian Syarifuddin, dkk. (2011) menemukan hasil 

statistik bahwa berat lahir bayi pada kelompok ibu pekerja cenderung lebih rendah 

dibandingkan dengan ibu yang bukan pekerja. Ibu yang bekerja berisiko 2,41 kali 

lebihh besar melahirkan BBLR daripada ibu rumah tangga (Aminian, dkk., 2014). 

Sejalan dengan itu Viengsakhone, dkk. (2010) menyimpulkan bahwa ibu hamil 

yang memiliki pekerjaan fisik yang berat berisiko 5 kali lebih besar melahirkan 

BBLR dibandingkan dengan ibu hamil pekerja kantoran. Jenis pekerjaan yang 

berat dapat memicu pelepasan hormon stres yang mengganggu pertumbuhan janin 

sebagai akibat dari hypothalamic pituitary axis (HPA) yang sangat merugikan 

kehamilan di awal (vrijkotte, dkk. dalam Syarifuddin, 2011). 

Namun, penelitian di atas dibantahkan oleh Pramono (2009) yang 

mengatakan bahwa berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, menemukan tidak ada 

Pengaruh antara status bekerja dengan kejadian BBLR. Dengan demikian, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh atau Pengaruh yang sangat 

signifikan antara pekerjaan Ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) 

karena lebih dominan dan besar peluang untuk BBLR ketika tidak bekerja. 

2. Usia Ibu Melahirkan 

Berat badan lahir rendah (BBLR) menjadi salah satu akibat dari kehamilan 

yang terjadi sebelum remaja berkembang secara penuh karena dapat mengalami 
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cedera pada saat persalinan, dan besar kemungkinan mengalami kematian pada 

bayi (Herlina, 2011). Berdasarkan penelitian Viengsakhone, dkk. (2010) 

menyimpilkan bahwa usia ibu melahirkan kurang dari 18 tahun berisiko 8 kali 

lebih besar untuk mengalami BBLR. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat adanya pengaruh Usia ibu 

melahirkan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili 

Kab. Maros tahun 2019 yang signifikan p=0,000 (p<0,05). Data yang diperoleh 

pada kategori berisiko tinggi terdapat 13 (7,7%) responden yang mengalami 

kejadian BBLR dibandingkan pada kategori berisiko rendah terdapat 3 (1,8%) 

responden yang mengalami kejadian BBLR.  

Hal ini disebabkan karena usia ibu yang terlalu dini (12-19 tahun) atau 

remaja maupun terlalu tua (35-56 tahun) sehingga lebih berisiko tinggi mengalami 

kejadian BBLR, sebab seorang ibu yang hamil tidak memperhatikan 

kepatuhan/kelengkapan mengenai ANC. Usia ibu yang masih muda membutuhkan 

nutrisi dan harus dibagi kepada janin, selain itu pada masa muda juga sistem 

hormon masih dalam tahap perkembangan. Sama halnya dengan usia ibu yang 

terlalu tua dapat menimbulkan gangguan kesehatan ibu dan anak atau rentan 

terhadap penyakit yang berpengaruh terhadap kandungan. 

Sejalan dengan penelitian Nisma (2016) yang menunjukkan hasil uji 

statistik dengan chi-square diperoleh p value = 0,001 (p<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan ibu yang memiliki usia ibu beresiko (<20 tahun / >35 tahun) 

mempunyai peluang 2,551 kali untuk mengalami kelahiran dengan berat badan 

lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan responden dengan usia yang tidak 

beresiko. Sama halnya dengan penelitian Septiani (2015) terdapat Pengaruh antara 

usia Ibu dengan kejadian BBLR, yang melahirkan pada usia < 20 tahun dan atau > 

35 tahun kemungkinan 1,30 lebih besar melahirkan BBLR daripada ibu yang 

melahirkan pada usia 20-35 tahun. 

Berbeda dengan penemuan Astuti (2011), menunjukkan bahwa kejadian 

BBLR terbanyak dialami oleh ibu dengan umur 20 – 35 tahun kemungkinan hal 
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ini terjadi terutama disebabkan oleh retardasi (penghambatan) pertumbuhan 

intrauterin, sedangkan yang lainnya termasuk SMK (sesuai masa kehamilan) yang 

disebabkan oleh tidak sanggupnya uterus menahan janin, gangguan selama hamil, 

lepasnya plasenta lebih cepat dari waktunya, atau rangsangan yang memudahkan 

terjadinya kontraksi uterus sebelum cukup bulan. Sama halnya dengan penelitian 

Rahma (2015) menunjukkan bahwa tidak ada Pengaruh antara umur ibu dengan 

kejadian BBLR di RSUD Syekh Yusuf tahun 2014 yang signifikan (p>0,973). 

Selain itu, mengingat bahwa kejadian peristiwa kesehatan termasuk yang 

berkaitan dengan kebidanan merupakan faktor dengan multi kausal, yang bisa saja 

terjadi karena adanya faktor lain yang lebih dominan terhadap kejadian BBLR. 

Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor predisposisi terjadinya BBLR.  

Penelitian ini pun ditegaskan oleh penelitian Pramono (2009) yang 

menunjukkan bahwa usia Ibu melahirkan kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 

tahun dapat mempengaruhi terjadinya BBLR.  

3. Pendidikan Ibu 

Pengaruh pendidikan sangat berdampak terhadap perilaku dan pola hidup 

seseorang terutama dalam memotivasi untuk bersikap dan ikut serta dalam 

pembangunan kesehatan (Notoatmodjo dalam Herlina 2017), maka tingginya 

tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah menerima informasi sehingga 

akan semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki salah satunya di bidang 

kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian tidak ada Pengaruh antara tingkat pendidikan 

ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja Puskesmas Kec. 

Tanralili Kabupaten Maros tahun 2019 yang signifikan p=0,21 p>0,05). Data 

yang diperoleh pada kategori pendidikan rendah terdapat 5 (3,0%) responden yang 

mengalami kejadian BBLR yaitu pendidikan dasar 7-9 tahun dibandingkan pada 

kategori pendidikan tinggi terdapat 11 (6,5%) responden yang mengalami 

kejadian BBLR perguruan tinggi 10-12 tahun.  
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Hal ini disebabkan karena meskipun seorang ibu memiliki pendidikan 

yang tinggi tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang dianjurkan selama masa 

kehamilan seperti kepatuhan/kelengkapan pelayanan kesehatan pada masa 

kehamilan mengenai ANC. Inilah yang menyebabkan pada kategori pendidikan 

tinggi banyak mengalami kejadian BBLR. tidak menjamin anak yang dilahirkan 

memiliki berat badan lahir normal, ibu yang melahirkan bayi BBLR  

Tidak ada pengaruh pendidikan ibu terhadap kejadian berat badan lahir 

rendah (BBLR) disebabkan dari 16 responden yang BBLR, terdapat 11 responden 

mengalami kejadian BBLR pada kategori pendidikan tinggi dan 5 responden yang 

mengalami kejadian BBLR pada kategori pendidikan rendah. Pendidikan tinggi 

pada penelitian ini lebih banyak yang mengalami kejadian BBLR dibandingkan 

dengan kategori pendidikan rendah dikarenakan seorang ibu tidak memperhatikan 

hal-hal yang dianjurkan selama masa kehamilan seperti kepatuhan/kelengkapan 

pelayanan kesehatan mengenai antenatal care. 

Sejalan dengan hasil penelitian Nisma (2016) menunjukkan bahwa hasil 

uji statistik Chi-Square diperoleh p value = 0,071 (p>0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang bermakna antara status pendidikan 

ibu dengan kejadian BBLR. Hal ini dikarenakan banyak ibu yang melahirkan bayi 

dengan status pendidikan tinggi yaitu SMA dan diatas SMA. Tingkat pendidikan 

seseorang berpengaruh terhadap respon dan tanggapan responden terhadap 

kondisi dirinya. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Notoatmodjo dalam 

Nisma, 2016), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang berpengaruh 

dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Seseorang yang 

mempunyai tingkat pendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih 

rasional dalam menyikapi keadaan yang dialaminya. 

Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian Puspitasari (2014), yang 

menemukan tidak adanya Pengaruh antara pendidikan ibu dengan kejadian BBLR, 

sebagian besar sampel berpendidikan tinggi dan telah memahami tentang faktor 
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risiko dan tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya 

kelahiran BBLR. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Septiani (2015) mengatakan 

bahwa, semakin rendah pendidikan ibu maka risiko ibu untuk melahirkan BBLR 

turut meningkat karena hanya 6,9% ibu yang melahirkan BBLR dengan 

pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi, selebihnya ibu melahirkan BBLR karena 

pendidikan rendah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pramono (2009) 

menunjukkan bahwa ibu yang berpendidikan tinggi lebih banyak tidak melahirkan 

BBLR (4,2%). 

4. Usia Gestasi 

Usia gestasi merupakan istilah singkat untuk mendeskripsikan 

perkembangan kehamilan per minggu sejak hari pertama siklus menstruasi wanita 

hingga waktu tertentu (National Institute of Health, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh antara usia gestasi terhadap 

kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili kab. Maros tahun 2019 

yang signifikan p=0,000 (p<0,05).  Data yang diperoleh pada kategori prematur 

terdapat 6 (3,6%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 3 (1,8%) 

responden yang bayinya tidak BBLR atau normal. Sedangkan pada kategori 

normal terdapat 10 (5,9%) responden yang mengalami kejadian BBLR dan 150 

(88,8%) responden yang tidak bayinya BBLR. Usia gestasi pada kategori normal 

lebih banyak responden yang kurang mengonsumsi tablet Fe sehingga banyak 

yang mengalami kejadian BBLR. 

Sejalan dengan hasil penelitian Windari (2015) menemukan bahwa ada 

pengaruh antara umur kehamilan ibu dengan kejadian BBLR di RSUD 

Panembahan Senopati Bantul pada Tahun 2014. Berdasarkan uji Odds Ratio (OR) 

diketahui sebesar 2,042 yang artinya umur kehamilan <37 minggu berisiko 2,042 

kali lipat untuk melahirkan BBLR dibandingkan umur kehamilan >=37 minggu. 
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Sama halnya dengan hasil penelitian Septiani (2015) yang menemukan 

bahwa kejadian BBLR lebih banyak terjadi pada bayi prematur dengan proporsi 

masing-masing sebesar 26,6% dan 78,4%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa anak yang dilahirkan pada usia kehamilan < 37 minggu cenderung lahir 

dengan berat lahir <2500 gr. 

Pengaruh antara masa gestasi dengan kejadian BBLR yang diteliti 

memiliki kesamaan hasil dengan yang didapatkan oleh Oktofusi (dalm Filla, 

2015) dalam penelitianya yang menemukan bahwa usia kehamilan mempengaruhi 

kejadian BBLR dengan hasil uji chi-square menunjukkan nilai p=0,001 (p-

value<0,05). Hasil serupa didapatkan pada penelitian Rahmi (dalam Filla, 2015) 

yang mendapatkan hasil uji dengan nilai p=0,000 (p-value<0,05). 

Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jammeh dalam 

Septiani (2015) menyimpulkan bahwa bayi yang dilahirkan pada usia kurang dri 

37 minggu tidak berkaitan dengan kejadian BBLR. Berdasarkan beberapa 

penelitian tersebut lebih cenderung yang mengatakan adanya Pengaruh usia 

gestasi dengan bayi prematur terhadap kejadian BBLR. Hasil penelitian yang 

diperoleh sebagian besar sama dengan beberapa penelitian sebelumnya. 

Allah SWT Berfirman Q.S A’Rad ayat  8  : 

     

   

    

   

   
 

 

Artinya:  

“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”  
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Dari Al-aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas berdasarkan ayat tersebut 

sehubungan dengan makna firmannya ada janin yang kurang sempurna atau janin 

yang gugur, kandungan yang bertambah yaitu rahim yang sempurna terus 

bertambah masa kandungannya hingga melahirkan dengan sempurna, berbeda 

dengan rahim yang kurang sempurna kelahirannya prematur. Demikian itu karena 

diantara kaum wanita ada yang masa kandungannya mencapai sepuluh bulan ada 

pula yang kurang dari biasanya. Hal inilah yang disebutkan oleh Allah SWT 

semua terjadi berdasarkan pengetahuan dari Allah SWT. Allah SWT mengatakan 

mengetahui tentang kandungan dari dulu hingga sekarang dan seterusnya, 

mengetahui keadaan janin sejak masih berbentuk ovum yang dibuahi sperma. 

Allah Swt telah terlebih dahulu mengetahui apa yang dikandung oleh setiap 

perempuan bukan saja jenis kelaminnya, tetapi juga berat badan dan bentuknya, 

keindahan dan keburukannya, usia dan rezekinya, masa kini dan masa depannya 

dan  Allah Swt ialah yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, yang 

maha besar lagi maha tinggi, sehingga pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang 

ghaib bagi-Nya. 

Merujuk pada ayat di atas seorang ibu hendaknya senantiasa mendoakan 

kehamilannya agar menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi 

dalam kandungan karena berawal dari segumpal darah hingga memiliki bentuk, 

jenis kelamin, bahkan berat badan lahir bayi serta usia untuk bayi dilahirkan 

semua dengan ketentuan dan kekuasaan Allah SWT. 

5. Tablet Fe 

Selama masa kehamilan kebutuhan zat besi akan terus meningkat sehingga 

ibu hamil dianjurkan untuk rutin megonsumsi tablet Fe selama masa kehamilanya. 

Jumlah zat besi yang dibutuhkan pada waktu hamil jauh lebih besar dari wanita 

tidak hamil, hal ini dikarenakan kebutuhan Fe naik untuk kebutuhan plasenta dan 

janin dalam kandungan. Menurut Kemenkes RI (2010), setiap ibu hamil harus 

mendapatkan tablet Fe minimal 90 tablet yang dikonsumsi sebanyak satu tablet 

selama 90 hari diberikan sejak pemeriksaan kehamilan pertama kali sehingga 
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mencegah terjadinya anemia dan menjaga pertumbuhan dan perkembangan janin 

secara optimal. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh antara 

mengonsumsi tablet Fe atau zat besi terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros yang signifikan p=0,000 (p<0,05). Data 

yang diperoleh pada kategori kurang terdapat 10 (5,9%) responden dengan yang 

mengalami kejadian BBLR dibandingkan pada kategori cukup terdapat 6 (3,6%) 

responden yang mengalami kejadian BBLR. Hal ini disebabkan ketika seorang ibu 

tidak melakukan kunjungan atau pelayanan/kelengkapan kesehatan mengenai 

antenatal care karena pada saat melakukan kunjungan akan diberikan tablet Fe 

yang dibutuhkan pada saat mengandung agar bayi dapat berkembang pesat 

sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi 

terlebih lagi ketika.  

Selaras dengan hasil penelitian Septiani (2015) menemukan 52,3% bayi 

BBLR dilahirkan dari ibu yang megonsumsi tablet Fe <90 hari. Penelitian tersebut 

menunjukkan adanya Pengaruh antara ibu yang tidak megonsumsi tablet Fe dan 

ibu yang kurang mengonsmsi tablet Fe < 90 hari selama masa kehamilan dengan 

kejadian BBLR. Ibu yang tidak mengonsumsi tablet Fe selama hali memiliki 

kemungkinan 1,26 kali lebih besar melahirkan anak BBLR dibandingkan dengan 

ibu yang mengonsumsi tablet Fe > 90 hari. 

Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang menunjukkan tidak adanya 

Pengaruh konsumsi tablet Fe dengan kejadian BBLR pada penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan kepada Kementrian Kesehatan 

agar membuat kebijakan terhadap pemberian tablet Fe ketika ibu hamil 

melakukan kunjungan ANC. 

6. Paritas 

 

Paritas merupakan jumlah kehamilan dengan menghasilkan janin yang 

mampu hidup diluar rahim selama 28 minggu (JHPIEGO dalam Herlina, 2017). 

Menurut BKBN tahun 2011, paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan. 
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Bentuk dan ukuran uterus menjadi pengaruh paritas seorang ibu (Cunningham 

dalam Septiani, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh tidak adanya pengaruh paritas 

terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Gowa 

tahun 2019 yang signifkan p=1,000 (p>0,05). Data yang diperoleh pada kategori 

sedikit terdapat 16 (9,5%) responden yang mengalami kejadian BBLR 

dibandingkan pada kategori banyak terdapat 0 (0,0%) responden yang mengalami 

kejadian BBLR. 

Tidak ada pengaruh paritas terhadap kejadian berat badan lahir rendah 

(BBLR) disebabkan dari 16 responden yang BBLR, semuanya mengalami 

kejadian BBLR pada kategori sedikit. Pada variabel paritas pada kategori sedikit 

seorang ibu banyak mengalami kejadian BBLR dikarenakan tidak memperhatikan 

kepatuhan/kelengkapan pelayanan antenatal care. 

Selaras dengan hasil penelitian Astuti (2011) menemukan bahwa sebagian 

besar ibu yang melaksanakan persalinan dengan paritas minimal 3 anak sebanyak 

192 (80.3%) dengan kelahiran bayi yang mengalami BBLR memberi interpretasi 

akan adanya faktor lain yang mempengaruhi dan biasanya dapat berpengaruh 

dengan asupan nutrisi yang kurang diperoleh ibu baik secara kualitas maupun 

kuantitas sebagaimana dipahami bahwa penurunan berat badan sangat erat 

kaitannya dengan kurangnya asupan nutrisi yang dikonsumsi. 

Sedangkan Ibu yang melaksanakan persalinan dengan paritas lebih dari 3 

anak sebanyak 47 (19.7%) Paritas yang sering tidak hanya berdampak pada 

tingkat kesejahteraan namun juga dapat berdampak pada status kesehatan baik ibu 

maupun bayi. Pada ibu, banyak anak akan menurunkan kemampuan fisikal dari 

organ reproduksi sehingga pada kehamilan dan persalinan yang dihadapi lebih 

dari 3 kali merupakan kehamilan yang berisiko terhadap timbulnya berbagai 

penyulit dalam masa kehamilan sehingga akan mempengaruhi tingkat kematian 

ibu. Adanya penyulit pada masa kehamilan tersebut tentunya akan berdampak 

pada kesehatan bayi yang dapat meningkatkan tingginya angka kematian bayi. 



67 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

tidak ada Pengaruh antara paritas ibu dengan kejadian BBLR di RSUD Syekh 

Yusuf tahun 2014 yang signifikan (p > 0,961). Hal ini di sebabkan karena ibu 

yang paritas >3 biasanya lebih berpengalaman dalam perawatan bayi, dan 

kesiapan dalam menghadapi kehamilan, baik secara fisik maupun mental, selain 

itu dikarenakan pada ibu yang memiliki jumlah paritas yang tinggi tidak 

semuanya memiliki faktor risiko pemberat lainnya, contohnya seperti anemia dan 

defisensi nutrisi (Amiruddin, 2009). Setiap ibu hamil memerlukan tambahan 

kalori dan nutrisi karena selama kehamilannya mereka harus memasok energi 

untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Seorang ibu hamil akan 

melahirkan bayi yang sehat bila tingkat kesehatan dan gizi berada dalam kondisi 

yang baik, sejak sebelum dan selama hamil.  

Berdasarkan penelitian Sulistyorini (2014) Hasil uji statistic dengan Chi- 

Square tests menunjukan bahwa tidak ada Pengaruh antara paritas dengan BBLR 

(p=1,000) dimana (p) lebih dari (α=0,05). Kepercayaan popular yang ada 

dikalangan masyarakat, bahwa persalinan akan semakin mudah dan baik dengan 

semakin banyaknya pengalaman melahirkan. Penelitian lain menambahkan bahwa 

status paritas yang tinggi dapat meningkatkan resiko kejadian BBLR dan bayi 

lahir mati, hal tersebut terjadi karena semakin tinggi status paritasnya maka 

kemampuan rahim untuk menyediakan nutrisi bagi kehamilan selanjutnyasemakin 

menurun sehingga penyaluran nutrisi antara ibu dan janin terganggu yang 

akhirnya dapat mengakibatkan BBLR. 

Berbeda dengan penelitian Septiani (2015) menemukan bahwa paritas Ibu 

memiliki Pengaruh dengan kejadian BBLR, ibu yang melahirkan pertama kali dan 

atau lebih dari 5 kali memiliki kemungkinan 1,24 kali melahirkan BBLR 

dibandingkan ibu yang melahirkan 2-3 kali. 

7. Komplikasi Kehamilan 

Komplikasi kehamilan adalah suatu keadaan kegawatdaruratan obstetrik 

yang dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi (Prawirohardjo dalam 

Ekaningrum, 2014). Selanjutnya Pramono (2009) menemukan ibu yang 
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mengalami komplikasi kehamilan memiliki resiko 2,3 kali melahirkan BBLR 

dibandingkan ibu yang tidak mengalami komplikasi kehamilan. 

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa adanya pengaruh komplikasi 

kehamilan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili 

Kab. Maros yang signifikan p=0,000 (p<0,05). Data yang diperoleh pada kategori 

mengalami komplikasi kehamilan terdapat 16 (9,5%) responden yang mengalami 

kejadian BBLR dibandingkan pada kategori tidak mengalami komplikasi 

kehamilan terdapat 0 (0,0%) responden yang mengalami kejadian BBLR. Hal ini 

disebabkan dari 16 responden, lebih banyak yang mengalami kejadian BBLR 

karena tidak mengonsumsi tablet Fe dan tidak memperhatikan 

kepatuhan/kelengkapan pelayanan ANC.  

Selaras dengan penelitian Ekaningrum (2014) menunjukkan bahwa 

proporsi BBLR pada ibu yang mengalami komplikasi kehamilan (17,7%) lebih 

banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami komplikasi kehamilan. 

Proporsi BBLR terbanyak pada ibu yang mengalami 1-2 komplikasi kehamilan. 

Sama halnya penelitian Mulyanti (2015) yang memperoleh p < 0,05 menunjukkan 

bahwa semakin banyak ibu yang mengalami komplikasi kehamilan maka akan 

semakin banyak pula kelahiran bayi dengan BBLR. Oleh karena itu, diperlukan 

pemantauan dann pemeriksaan oleh tenaga kesehatan terhadap ibu yang 

mengalami komplikasi dalam kehamilannya agar dapat ditangani secara dini dan 

dilakukan perawatan untuk mencegah terjadinya BBLR. 

8. Pelayanan ANC 

Antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang diberikn oleh tenaga 

kesehatan profesional kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai dengan 

standar pelayanan antenatal care yang ditetapkan dalam buku pedoman pelayanan 

antenatal bagi petugas puskesmas (Herlina, 2011). 

Siklus pelayanan antenal dianjurkan dilakukan minimal 4 kali selama masa 

kehamilan dengan distribusi minimal 1 kali pada trisemester pertama (12 minggu), 
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minimal 1 kali pada trisemester kedua (12-24 minggu), minimal 2 kali pada 

trisemester ketiga (24-36 minggu). 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh pelayanan ANC 

terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kec. Tanralili Kab. Maros 

yang siginifikan p=0,000 (p<0,05). Data yang diperoleh pada kategori lengkap 

terdapat 6 (3,6%) responden yang mengalami kejadian BBLR dibandingkan pada 

kategori tidak lengkap terdapat 10 (5,9%) responden yang mengalami kejadian 

BBLR. Hal ini disebabkan ibu yang tidak memenuhi standar pelayanan ANC 

sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan kandunga karena ANC 

bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik atau mental ibu dan bayi dengan 

memberikan pengetahuan mengenai nutrisi, kebersihan diri, proses persalinan, dan 

dapat mendeteksi kelainan terhadap ibu dan bayi secara dini. 

Selaras dengan penelitian Ekaningrum (2014) menunjukkan responden 

yang melakukan kunjungan ANC minimal 1 kali pada trisemester I, 1 pada 

trisemester II, dan 2 kali pada trisemester III adalah 0,814 dari seluruh total 

responden. Baik buruknya pelayanan ANC ditentukan oleh pemenuhan standar 

pelayanan ANC (ukur tinggi dan berat badan, tekanan darah, tes urin, diambil 

sampel darah, konsumsi tablet Fe > 90). Pelayanan antental yang berkualitas 

buruk ditemukan lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang mendapatkan 

pelayanan antenatal yang berkualitas baik. Sama dengan penelitian yang 

ditemukan oleh Simartama (2010) bahwa ibu dengan kualitas ANC buruk selama 

kehamilan berisiko 2,22 kali melahirkan bayi BBLR. 

Berdasarkan penelitian Ruindungan (2017) memperoleh p =0,001 < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya pemeriksaan ANC baik mempertinggi 

peluang terjadinya BBLN dibandingkan dengan Ibu yang melakukan pemeriksaan 

ANC kurang baik. Menurut Sistiarani (2008) tentang kualitas pelayanan ANC 

yang berisiko terhadap kejadian BBLR ditemukan kualitas pelayanan yang kurang 

baik merupakan faktor resiko BBLR. Kualitas pelayanan antenatal dinilai dari 

kualitas tenaga kesehatan dan frekuensi kunjungan. 

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya BBLR adalah pelayanan 

antenatal care karena merupakan indikator penting dalam meningkatkan 
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kewaspadaan dan pemantauan kesehatan gizi ibu yang berdampak pada 

kandungan. Pada saat melakukan kunjungan ANC  ibu akan diberikan standar 

pelayanan pemeriksaan tekanan dara, gizi ibu, dan pendeteksian dini untuk 

mencegah terjadinya BBLR. 

Dalam Islam kita sebagai manusia diperintahkan untuk saling tolong 

menolong dalam kebaikan dalam hal ini pelayanan kesehatan yang baik, 

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Ma’idah (5):2 

   

   

   

   

     

     

   Artinya :  

 “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.  

 

Dalam tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab menafsirkan 

Ayat di atas memerintahkan agar saling tolong menolong dalam suatu kebajikan 

dan ketakwaan. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain 

yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, sikap tolong menolong 

mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat kepada orang lain, eperti 

membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan 

nyata. 

Begitu pula dalam segi kemanusiaan, menolong merupakan keadilan 

seseorang dalam memberikan bantuan adalah yang tergerak hatinya. Sebab 

dalama diri manusia tersimpan rasa empati serta peduli terhadap orang lain. 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. 

Merujuk pada pembahasan di atas mengenai pelayanan ANC hendaknya 

sebagai petugas kesehatan melayani, mengayomi, menasihati, dan mengarahkan 
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seorang ibu hamil agar kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan ibu dan anak 

berjalan secara optimal tanpa kekurangan suatu hal apapun. Hal tersebut karena 

tidak semua seorang ibu berpendidikan tinggi untuk cepat mengetahui informasi 

yang ada. Oleh karena itu, diharapkan semestinya agar petugas kesehatan dan 

seorang ibu hamil bekerja sama saling tolong menolong dalam hal itu tanpa 

melihat perbedaan di kedua sisi baik itu ekonomi ibu dan sebagainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

1. Tidak ada pengaruh antara pekerjaan Ibu terhadap kejadian BBLR dengan 

nilai p= 0,078 di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros. 

2. Tidak ada pengaruh atau hubungan antara pendidikan Ibu terhadap 

kejadian BBLR dengan nilai p= 0,021 di wilayah kerja Puskesmas Kec. 

tanralili Kabupaten Maros. 

3. Ada pengaruh antara usia Ibu melahirkan terhadap kejadian BBLR dengan 

nilai p= 0,00 di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros. 

4. Ada pengaruh antara usia gestasi terhadap kejadian BBLR dengan nilai p= 

0,00 di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros. 

5. Ada pengaruh antara tablet Fe terhadap kejadian BBLR dengan nilai p= 

0,00 di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros. 

6. Tidak ada pengaruh antara paritas terhadap kejadian BBLR dengan nilai 

p= 1,000 di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros. 

7. Ada pengaruh antara komplikasi kehamilan terhadap kejadian BBLR 

dengan nilai p= 0,00 di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten 

Maros. 

8. Ada pengaruh antara pelayanan ANC terhadap kejadian BBLR dengan 

nilai p= 0,00 di wilayah kerja Puskesmas Kec. tanralili Kabupaten Maros. 
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B. Saran  

1. Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberi 

informasi kepada petugas kesehatan sehingga lebih aktif melakukan kegiatan 

seperti penyuluhan atau pemberian informasi kepada masyarakat umum baik 

melalui media cetak, media sosial, ataupun metode lain dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat terkait pentingnya seorang anak 

diimunisasi secara lengkap dan sesuai jadwal. 

2. Bagi Ibu Hamil 

Diharapkan kepada ibu hamil agar senantiasa meningkatkan keimanannya 

kepada Allah SWT dan senantiasa berdoa agar kehamilannya terhndar dari 

masalah penyakit yang dapat membahayakan ibu dan janinnya. Perlunya 

penyuluhan/sosialisasi tentang bayi BBLR agar ibu dapat mengantisipasi 

kehamilan sejak dini dengan persiapan yang matan sehingga dapat mengurangi 

bayi yang lahir dengan risiko tinggi BBLR. Selain itu, diharapkan kepada ibu 

hamil agar menerapkan langkah-langkah petunjuk dari petugas kesehatan agar 

mencegah terjadinya komplikasi kehamilan, menjaa pola makan, aktivitas fisik 

dan rajin melakukan kunjungan antenatal care, serta meminum suplemen zat besi 

atau tablet Fe yan diberikan oleh petugas kesehatan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain agar melakukan penelitian yang sama dengan variabel 

yang lebih bervariasi dan mencakup data dari seluruh fasilitas pelayanan 

kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin dan praktek bidan swasta, sehingga 

dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan dimana hasil penelitian dapat 

dimanfaatkan sebaai dasar untuk penyusunan rencana (intervensi) strategis bagi 

Dinas Kesehatan. 
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Lampiran 1  

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

  

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama    :………………………………………. 

Alamat    :………………………………………. 

No. Responden :………………………………………. 

Menyatakan kesediaan untuk turut berpartisipasi menjadi responden 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsyad Sabili, mahasiswa Program 

Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kejadian Berat badan lahir rendsh (BBLR) Di wilayah 

kerjaPuskesmas Tanralili Kabupaten Maros”  

 Persetujuan ini saya buat secara sukarela, tanpa paksaan dan tekanan dari 

pihak manapun karena saya mengetahui bahwa keterangan yang akan saya 

berikan sangat besar manfaatnya bagi kelanjutan penelitian peneliti.  

 Maros,                     2019 

Responden  

 

(………………………..) 

 



 

 

 

Lampiran 2  

KUESIONER PENELITIAN  

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN BERAT 

BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 

TANRALILI KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 

 

  Tanggal Pengisian : ……………………. 

No. Kuesioner       : ……………………. 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Data Umum Bayi 

1. Nama Bayi  : 

2. Umur Bayi  :                   Bulan 

3. Jenis Kelamin : L/P 

4. Berapa Riwayat Berat badan lahir Bayi :.................gram 

b. Data Umum Ibu 

1. Nama  : 

2. Umur  :                Tahun 

3. Alamat  : 

4. No. Handphone : 

5. Pekerjaan Ibu :    

 Tidak Bekerja 

 Swasta 

 Wiraswasta 

 Petani 

 PNS 

 

6. Pendidikan Ibu : 

 Tidak Sekolah 

 SD 

 SMP 

 SMA/SMK 

 Perguruan Tinggi 

 

B. USIA IBU MELAHIRKAN 

7. Umur responden pada saat hamil anak terakhir : ........... Tahun 



 

 

 

 

C. Usia Gestasi 

8. Berapa umur kandungan ibu saat melahirkan anak terakhir  : ............ 

Bulan 

 

D. PARITAS 

9. Berapa jumlah anak yang sudah ibu lahirkan ? ..........Orang 

a. Lahir Hidup : .........Orang 

b. Lahir Mati : .........Orang 

10. Berapa jarak kelahiran antara anak terakhir dengan anak sebelumnya : 

............tahun 

 

E. Konsumsi tablet Fe 

11. Apakah selama kehamilan anak terakhir ibu mendapat tablet Fe? 

a. Ya  

b. Tidak  

12. Apakah Ibu meminum tablet Fe atau Zat besi selama hamil? 

a. Ya 

b. Tidak 

13. Berapa total butir Tablet Fe yang diperoleh atau dibeli : ........... Butir  

14. Berapa jumlah tablet Fe yang ibu konsumsi saat kehamilan terakhir : 

....... Butir 

15.  Jika yang diminum lebih sedikit dari yang diperoleh, apa alasan utama 

tablet Fe tidak minum/tidak menghabiskan? 

a. Tidak suka 

b. Mual/muntah karena proses kehamilan 

c. Bosan 

d. Lupa 

e. Belum waktunya habis 

 

F. PELAYANAN ANC 

 

16. Apakah Selama kehamilan Ibu pernah memeriksakan kehamilan pada 

petugas kesehatan? 

1. Pernah                             2. Tidak pernah 

17. Jika pernah, kemana ibu memeriksakan kehamilan ini ?  

1. Posyandu  

2. Puskesmas  

3. Rumah bidan  

4. Dukun  



 

 

18. Jika tidak, apa alasan ibu sehingga tidak memeriksakan kehamilan pada 

petugas kesehatan?...............................  

19. Jika ibu tidak pernah periksa hamil, apa yang ibu lakukan untuk menjaga 

kesehatan selama hamil ini ?....................  

20. Pada umur kehamilan berapa minggu ibu mulai memeriksakan 

kehamilan sekarang ?................. minggu  

21. Dimana pertama kali ibu memeriksakan kehamilan ?.........................  

22. Berapa kali ibu periksa kehamilan sampai dengan saat ini ? ........ kali 

23. Apa saja yang ibu peroleh saat periksa kehamilan ? 

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan  

2. Ukur tekanan darah  

3. Ukur tinggi fundus uteri  

4. Pemberian imunisasi TT (Tetanus Toksoid)  

5. Pemberian Fe (tablet besi) 

6. Tidak mendapatkan apa-apa  

24.Apakah sewaktu ibu periksa hamil ke petugas kesehatan, ibu juga 

mendapat penjelasan dan nasehat mengenai kesehatan semasa hamil ini ?  

1. Ya                                               2. Tidak  

25. Jika ya, apakah ibu mengikuti nasehat tentang kesehatan selama hamil           

                ini ?  

               1. Ya                                               2. Tidak 

 

 

G. KOMPLIKASI KEHAMILAN 
 

26. Chek list jawaban dibawah ini sesuai dengan keadaan yang pernah 

dialami ibu selama hamil : 

 

No Komplikasi kehamilan YA Tidak Usia Kandungan 

1 
Muntah terus dan tak mau 

makan 
   

2 Demam tinggi    

3 

Bengkah kaki, tangan dan 

wajah, atau sakit kepala 

disertai kejang 

   

4 

Janin dirsakan kurang 

bergerak dibandingkan 

sebelumnya 

   

5 
Pendarahan pada hamil 

muda dan hamil tua 
   

6 
Air ketuban keluar sebelum 

waktunya 
   



 

 

7 

Demam, menggigil, dan 

berkeringat. Bila ibu berada 

di daerah endemis malaria, 

menunjukkan adanya gejala 

penyakit malaria. 

   

8 

Terasa sakit pada saat 

kencing atau keluar 

keputihan atau gatal-gatal di 

daerah kemaluan 

   

9 
Batuk lama (lebih dari 2 

minggu) 
   

10 
Jantung berdebar-debar atau 

nyeri di dada 
   

11 Diare berulang    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 
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Lampiran 7 

MASTER TABEL RESPONDEN DI WILAYAH  

PUSKESMAS TANRALILI KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 

No 
Nama 

Ibu 
Nama 
Bayi 

Umur 
Bayi 

Jenis 
Kelamin 

Bayi 
BBLR 

Umur 
Ibu 

Pekerjaan 
Ibu 

Pendidikan 
Ibu 

Usia Ibu 
Melahirkan 

Usia 
Gestasi 

Paritas 
Tablet 

Fe 
ANC 

Komplikasi 
Kehamilan 

1 Ny.U N 1 Bulan Perempuan BBLR 
17 

Tahun 
IRT SD 17 Tahun 9 Bulan Sedikit Tidak 

Tidak 

Lengkap 
Ya 

2 Ny.M S 6 Bulan Perempuan 
BBLR 41 

Tahun 
IRT SMP 40 Tahun 8 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

3 Ny.R S 2 Bulan Perempuan 
BBLR 19 

Tahun 
IRT SD 19 Tahun 8 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

4 Ny.N R 2 Bulan Laki-laki 
BBLR 23 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
23 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya  

5 Ny.R N 1 Bulan Laki-laki 
BBLR 19 

Tahun 
IRT SMP 19 Tahun 8 Bulan Sedikit Kurang Lengkap Ya 

6 Ny.S A 2 Bulan Perempuan 
BBLR 40 

Tahun 
IRT SMA/SMK 40 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup 

Tidak 

Lengkap 
Ya 

7 Ny.S N 9 Bulan Perempuan 
BBLR 40 

Tahun 
IRT SMA/SMK 39 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang Lengkap Ya 

8 Ny.M K 2 Bulan Laki-laki 
BBLR 20 

Tahun 
IRT SMP 20 Tahun 8 Bulan Sedikit Kurang 

Tidak 

Lengkap 
Ya 

9 Ny.S R 6 Bulan Perempuan 
BBLR 22 

Tahun 
IRT SMP 21 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang 

Tidak 

Lengkap 
Ya  

10 Ny.R R 2 Bulan Perempuan 
BBLR 18 

Tahun 
IRT SMP 18 Tahun 8 Bulan Sedikit Kurang 

Tidak 

Lengkap 
Ya 

11 Ny.H K 7 Bulan Laki-laki 
BBLR 39 

Tahun 
IRT SMA/SMK 38 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang 

Tidak 

Lengkap 
Ya 



 

 

12 Ny.H A 7 Bulan Laki-laki 
BBLR 20 

Tahun 
IRT SMA/SMK 19 Tahun 8 Bulan Sedikit Kurang 

Tidak 

Lengkap 
Ya  

13 Ny.M S 3 Bulan Perempuan 
BBLR 18 

Tahun 
IRT SD 18 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

14 Ny.P U 3 Bulan Perempuan 
BBLR 35 

Tahun 
IRT SD 35 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang 

Tidak 

Lengkap 
Ya 

15 Ny.I H 2 Bulan Laki-laki 
BBLR 19 

Tahun 
IRT SD 19 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  

Tidak 

Lengkap 
Ya 

16 Ny.A F 7 Bulan Laki-laki 
BBLR 41 

Tahun 
IRT SMP 40 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang 

Tidak 

Lengkap 
Ya 

17 Ny.E A 3 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 

29 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
29 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup 

Tidak 

Lengkap 
Ya 

18 Ny.E E 2 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
33 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
33 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup 

Tidak 

Lengkap 
Ya 

19 Ny.M Z 5 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
31 

Tahun 
PNS 

Perguruan 

Tinggi 
30 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang Lengkap Ya 

20 Ny.D Q 7 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
27 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
26 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup 

Tidak 

Lengkap 
Ya 

21 Ny.M A 4 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
24 

Tahun 
IRT SMA/SMK 23 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 

22 Ny.D D 5 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
23 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
22 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 

23 Ny.Y J 7 Bulan Laki-laki Tidak 23 IRT SMA/SMK 22 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 



 

 

BBLR Tahun 

24 Ny.M L 2 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
27 

Tahun 
PNS 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 

25 Ny.R E 7 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
23 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
22 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 

26 Ny. A A 5 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
27 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
26 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 

27 Ny.A H 6 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
32 

Tahun 
IRT SMA/SMK 31 Tahun 8 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 

28 Ny.I A 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
IRT SMA/SMK 28 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 

29 Ny.M A 5 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
27 

Tahun 
PNS 

Perguruan 

Tinggi 
26 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 

30 Ny.H K 6 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
30 

Tahun 
IRT SD 29 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 

31 Ny.W A 4 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
19 

Tahun 
IRT SMP 18 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap Tidak 

32 Ny.M A 8 Bulan Perempuan Tidak 
24 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
23 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap Tidak 



 

 

BBLR 

33 Ny.K N 4 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
34 

Tahun 
IRT SD 33 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 

34 Ny.H R 2 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
41 

Tahun 
IRT SD 41 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Tidak 

35 Ny.M A 4 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
36 

Tahun 
IRT SMA/SMK 35 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup 

Tidak 

Lengkap 
Tidak 

36 Ny.R A 4 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup 

Tidak 

Lengkap 

Tidak 

37 Ny.A S 2 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
19 

Tahun 
IRT SD 19 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap 

Tidak 

38 Ny.M S 6 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
49 

Tahun 
IRT SMA/SMK 48 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

39 Ny.H R 3 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
IRT SD 25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap 

Tidak 

40 Ny.H R 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
IRT SMA/SMK 25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

41 Ny.E A 4 Bulan Laki-laki Tidak 
31 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
30 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup 

Tidak 

Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

42 Ny.N R 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
20 

Tahun 
IRT SMP 19 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

43 Ny.N A 4 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
34 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
33 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap 

Tidak 

44 Ny.Y A 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
20 

Tahun 
IRT SD 20 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap 

Tidak 

45 Ny.P R 4 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
22 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
21 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

46 Ny.S A 3 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
22 

Tahun 
IRT SMP 22 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

47 Ny.F A 2 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
18 

Tahun 
IRT SMP 18 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

48 Ny.H A 1 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
IRT SD 25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

49 Ny.S H 4 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
41 

Tahun 
IRT SD 40 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

50 Ny.N G 7 Bulan Laki-laki Tidak 
32 

Tahun 
Petani SD  31 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

51 Ny.S A 4 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
21 

Tahun 
IRT SMA/SMK 20 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

52 Ny.W A 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
23 

Tahun 
IRT SD 23 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

53 Ny.M H 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
36 

Tahun 
IRT SMP 36 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

54 Ny.H A 9 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
33 

Tahun 
IRT SMP 32 Tahun 9 Bulan Banyak Cukup Lengkap 

Tidak 

55 Ny.T A 2 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
37 

Tahun 
IRT 

Tidak 

Sekolah 
37 Tahun 9 Bulan Banyak Cukup Lengkap 

Tidak 

56 Ny.S A 7 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
33 

Tahun 
PNS 

Perguruan 

Tinggi 
32 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang Lengkap 

Tidak 

57 Ny.M F 4 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
40 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
39 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang Lengkap 

Tidak 

58 Ny.S A 1 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
32 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
32 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

59 Ny. S A 3 Bulan Laki-laki Tidak 
40 

Tahun 
IRT SMA/SMK 40 Tahun 8 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

60 Ny.I A 9 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
24 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
23 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

61 Ny.F A 8 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
26 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

62 Ny.R M 3 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
27 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

63 Ny.I R 8 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
24 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

64 Ny.D N 2 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
23 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
23 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

65 Ny.D M 8 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
29 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
28 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

66 Ny.R H 1 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
27 

Tahun 
PNS 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap 

Tidak 

67 Ny.J A 2 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
IRT SMA/SMK 25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap 

Tidak 

68 Ny.E A 2 Bulan Laki-laki Tidak 
24 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
24 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

69 Ny.E V 1 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap 

Tidak 

70 Ny.F A 1 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
26 

Tahun 
IRT SMA/SMK 26 Tahun 9 Bulan Banyak Cukup Lengkap 

Tidak 

71 Ny.F A 1 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
26 

Tahun 
IRT SMA/SMK 26 Tahun 9 Bulan Banyak Cukup Lengkap 

Tidak 

72 Ny.S A 2 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
30 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
30 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

73 Ny.A N 2 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
35 

Tahun 
IRT SMA/SMK 35 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

74 Ny.F S 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
24 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
24 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

75 Ny.Y R 4 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

76 Ny.M A 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
29 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
28 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  

Tidak 

Lengkap 

Tidak 

77 Ny.F K 8 Bulan Perempuan Tidak 
27 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
26 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

78 Ny.M A 2 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
30 

Tahun 
IRT SMA/SMK 30 Tahun 8 Bulan Sedikit Kurang  Lengkap 

Tidak 

79 Ny.S F 5 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
27 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
26 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap 

Tidak 

80 Ny.Y N 2 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
20 

Tahun 
IRT SMA/SMK 20 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

81 Ny.A K 9 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
26 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap 

Tidak 

82 Ny.R A 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
28 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  

Tidak 

Lengkap 

Tidak 

83 Ny.H S 4 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
38 

Tahun 
IRT SMP 37 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

84 Ny.N A 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
36 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
36 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

85 Ny.S N 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
24 

Tahun 
IRT SMA/SMK 24 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

86 Ny.N A 4 Bulan Perempuan Tidak 
25 

Tahun 
IRT SMA/SMK 24 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

87 Ny.N A 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
24 

Tahun 
IRT SMA/SMK 23 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang Lengkap 

Tidak 

88 Ny.R K 2 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
IRT SMA/SMK 28 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

89 Ny.M A 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
26 

Tahun 
PNS 

Perguruan 

Tinggi 
25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

90 Ny.A F 2 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
35 

Tahun 
IRT SMA/SMK 35 Tahun 9 Bulan Banyak Cukup Lengkap 

Tidak 

91 Ny.N A 1 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
IRT SMA/SMK 28 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup  Lengkap 

Tidak 

92 Ny.H N 1 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
23 

Tahun 
IRT SD 23 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang  Lengkap 

Tidak 

93 Ny.H A 4 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
32 

Tahun 
IRT SMP 31 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

94 Ny.I W 8 Bulan  Perempuan 

Tidak 

BBLR 
19 

Tahun 
IRT SMA/SMK 18 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

95 Ny.S R 8 Bulan Laki-laki Tidak 
33 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
32 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

96 Ny.N A 8 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

97 Ny.J A 8 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
36 

Tahun 
IRT SMA/SMK 35 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

98 Ny.K H 7 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
29 

Tahun 
IRT SMA/SMK 28 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

99 Ny.S S 7 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

100 Ny.W S 7 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
32 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
31 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

101 Ny.N W 7 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
30 

Tahun 
IRT SMA/SMK 29 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

102 Ny.N K 6 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
23 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
22 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

103 Ny.N K 6 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
24 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
23 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

104 Ny.H P 6 Bulan Perempuan Tidak 
30 

Tahun 
IRT SMA/SMK 29 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

105 Ny.D M 6 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

106 Ny.R A 6 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
20 

Tahun 
IRT SMA/SMK 19 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

107 Ny.R F 6 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
22 

Tahun 
IRT SMA/SMK 21 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

108 Ny.K N 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
22 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
21 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

109 Ny.N K 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
29 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
28 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

110 Ny.R R 4 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
30 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
29 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

111 Ny.D M 4 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
24 

Tahun 
IRT SMP 23 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

112 Ny.E E 4 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
31 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
30 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

113 Ny.M H 4 Bulan Perempuan Tidak 
26 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

114 Ny.K P 4 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

115 Ny.E A 3 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
30 

Tahun 
IRT SMA/SMK 30 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

116 Ny.H A 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
29 

Tahun 
IRT SMA/SMK 29 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

117 Ny.E R 2 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
34 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
34 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

118 Ny.N A 2 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
36 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
36 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

119 Ny.N R 1 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
32 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
32 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

120 Ny.H A 7 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
35 

Tahun 
IRT SMA/SMK 34 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

121 Ny.H Z 7 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
33 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
32 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

122 Ny.H S 8 Bulan Perempuan Tidak 
33 

Tahun 
IRT SMP 32 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

123 Ny.F F 6 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
12 

Tahun 
IRT 

Tidak 

Sekolah 
12 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang  Lengkap 

Tidak 

124 Ny.A R 7 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
30 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
29 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

125 Ny.N G 6 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
36 

Tahun 
IRT SMA/SMK 35 Tahun 9 Bulan Banyak Cukup Lengkap 

Tidak 

126 Ny.S R 5 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
24 

Tahun 
IRT SMA/SMK 23 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

127 Ny.S D 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
20 

Tahun 
IRT SMA/SMK 19 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

128 Ny.M N 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
20 

Tahun 
IRT SMA/SMK 19 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

129 Ny.D N 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
24 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

130 Ny.N A 5 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
IRT SMA/SMK 23 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

131 Ny.P U 4 Bulan Perempuan Tidak 
40 

Tahun 
PNS 

Perguruan 

Tinggi 
39 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

132 Ny.R P 3 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
IRT SMA/SMK 28 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

133 Ny.N F 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
22 

Tahun 
IRT SMA/SMK 22 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

134 Ny.R Z 3 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
24 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
24 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

135 Ny.S R 4 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
24 

Tahun 
IRT SMA/SMK 23 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

136 Ny.A F 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
22 

Tahun 
IRT SMA/SMK 22 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

137 Ny.S R 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
43 

Tahun 
PNS 

Perguruan 

Tinggi 
43 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

138 Ny.R B 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
48 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
48 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

139 Ny.H F 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
26 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
26 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

140 Ny.M A 3 Bulan Perempuan Tidak 
25 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

141 Ny.N G 2 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
30 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
30 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

142 Ny.R S 2 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
22 

Tahun 
Honorer  

Perguruan 

Tinggi 
22 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

143 Ny.N M 1 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
27 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

144 Ny.N A 1 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
21 

Tahun 
Honorer  

Perguruan 

Tinggi 
21 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

145 Ny.M S 1 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
30 

Tahun 
Honorer  

Perguruan 

Tinggi 
30 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

146 Ny.F Q 1 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
24 

Tahun 
Honorer  

Perguruan 

Tinggi 
24 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

147 Ny.N M 1 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
19 

Tahun 
Petani   SMA/SMK 19 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

148 Ny.M A 1 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
Petani  SD 25 Tahun 9 Bulan Sedikit Kurang  Lengkap 

Tidak 

149 Ny.T A 1 Bulan Laki-laki Tidak 
36 

Tahun 
PNS 

Perguruan 

Tinggi 
36 Tahun 9 Bulan Banyak Cukup Lengkap 

Tidak 



 

 

BBLR 

150 Ny.N F 8 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
22 

Tahun 
IRT SMA/SMK 21 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

151 Ny.A R 1 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
IRT SMA/SMK 25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

152 Ny.H A 1 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
27 

Tahun 
IRT SMA/SMK 27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

153 Ny.N K 7 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

154 Ny.H N 7 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
21 

Tahun 
IRT SMP 20 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

155 Ny.S S 6 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
26 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
25 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

156 Ny.H L 6 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
23 

Tahun 
IRT SMA/SMK 22 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

157 Ny.L N 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
32 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
31 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

158 Ny.H A 5 Bulan Perempuan Tidak 
30 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
29 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 



 

 

BBLR 

159 Ny.W U 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
33 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
32 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

160 Ny.J S 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
28 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
27 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

161 Ny.J F 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
22 

Tahun 
IRT SMP 21 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

162 Ny.N C 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
22 

Tahun 
IRT SMA/SMK 21 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

163 Ny.Y H 6 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
27 

Tahun 
IRT SMA/SMK 26 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

164 Ny.M I 7 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
34 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
33 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

165 Ny.F P 3 Bulan Laki-laki 

Tidak 

BBLR 
26 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
26 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

166 Ny.M S 3 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
21 

Tahun 
IRT SMA/SMK 21 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 

167 Ny.H Z 3 Bulan Laki-laki Tidak 
22 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
22 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap Ya 



 

 

BBLR 

168 Ny.N R 6 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
IRT 

Perguruan 

Tinggi 
24 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

169 Ny.E R 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
25 

Tahun 
Honorer 

Perguruan 

Tinggi 
24 Tahun 9 Bulan Sedikit Cukup Lengkap 

Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 

1. Karakteristik Responden  

Kelompok Umur Responden 

Umur Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

12-20 18 10,7 10,7 10,7 

21-29 96 56,8 56,8 67,5 

30-38 47 27,8 27,8 95,3 

39-47 6 3,6 3,6 98,8 

48-56 2 1,2 1,2 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

2. Karakteristik Bayi 

a. Kelompok Umur Bayi 

Umur Bayi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1-3 73 43,2 43,2 43,2 

4-6 62 36,7 36,7 79,9 

7-9 34 20,1 20,1 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

 

b. Jenis Kelamin Bayi 

Jenis kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 73 43,2 43,2 43,2 

Perempuan 96 56,8 56,8 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

c. Riwayat Berat Badan Lahir Bayi 

Riwayat Berat badan lahir Bayi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 16 9,5 9,5 9,5 

Tidak 153 90,5 90,5 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

3. Analisis Univariat  

a. Pekerjaan Ibu 

Pekerjaan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Bekerja 30 17,8 17,8 17,8 

Tidak Bekerja 139 82,2 82,2 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

 



 

 

 

 

 

b. Pendidikan Ibu 

Pendidikan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Rendah 19 11,2 11,2 11,2 

Tinggi 150 88,8 88,8 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

c. Usia Melahirkan Ibu 

Usia Melahirkan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Risiko tinggi 34 20,1 20,1 20,1 

Risiko rendah 135 79,9 79,9 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

d. Usia Gestasi 

Usia gestasi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Prematur 9 5,3 5,3 5,3 

Normal 160 94,7 94,7 100,0 

Total 169 100,0 100,0  



 

 

 

 

 

e. Tablet Fe 

konsumsi tablet fe 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Kurang 16 9,5 9,5 9,5 

Cukup 153 90,5 90,5 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

f. Paritas 

Paritas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Banyak 8 4,7 4,7 4,7 

Sedikit 161 95,3 95,3 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

g. Komplikasi Kehamilan 

Komplikasi kehamilan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 37 21,9 21,9 21,9 

Tidak 132 78,1 78,1 100,0 

Total 169 100,0 100,0  



 

 

 

 

 

h. Pelayanan ANC 

Pelayanan ANC 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lengkap 151 89,3 89,3 89,3 

Tidak Lengkap 18 10,7 10,7 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

4. Analisis Bivariat  

a. Pekerjaan Ibu 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pekerjaan Ibu * Riwayat 

Berat badan lahir Bayi 
169 100,0% 0 0,0% 169 100,0% 

 

Pekerjaan Ibu * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation 

 Riwayat Berat badan lahir Bayi Total 

BBLR Tidak BBLR 

Pekerjaan Ibu Bekerja 

Count 0 30 30 

% of Total 0,0% 17,8% 17,8% 



 

 

Tidak Bekerja 

Count 16 123 139 

% of Total 9,5% 72,8% 82,2% 

Total 

Count 16 153 169 

% of Total 9,5% 90,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,814a 1 ,051   

Continuity Correctionb 2,590 1 ,108   

Likelihood Ratio 6,605 1 ,010   

Fisher's Exact Test    ,078 ,037 

Linear-by-Linear Association 3,792 1 ,052   

N of Valid Cases 169     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,84. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

b. Pendidikan Ibu 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 



 

 

Pendidikan Ibu * Riwayat 

Berat badan lahir Bayi 
169 100,0% 0 0,0% 169 100,0% 

 

Pendidikan Ibu * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation 

 Riwayat Berat badan lahir Bayi Total 

BBLR Tidak BBLR 

Pendidikan Ibu 

Rendah 

Count 5 14 19 

% of Total 3,0% 8,3% 11,2% 

Tinggi 

Count 11 139 150 

% of Total 6,5% 82,2% 88,8% 

Total 

Count 16 153 169 

% of Total 9,5% 90,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,090a 1 ,008   

Continuity Correctionb 5,048 1 ,025   

Likelihood Ratio 5,315 1 ,021   

Fisher's Exact Test    ,021 ,021 

Linear-by-Linear Association 7,048 1 ,008   

N of Valid Cases 169     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,80. 



 

 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

c. Usia Melahirkan Ibu 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Usia Melahirkan * Riwayat 

Berat badan lahir Bayi 
169 100,0% 0 0,0% 169 100,0% 

 

Usia Melahirkan * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation 

 Riwayat Berat badan lahir Bayi Total 

BBLR Tidak BBLR 

Usia Melahirkan 

Risiko rendah 

Count 3 132 135 

% of Total 1,8% 78,1% 79,9% 

Risiko tinggi 

Count 13 21 34 

% of Total 7,7% 12,4% 20,1% 

Total 

Count 16 153 169 

% of Total 9,5% 90,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 41,097a 1 ,000   



 

 

Continuity Correctionb 37,003 1 ,000   

Likelihood Ratio 31,862 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 40,854 1 ,000   

N of Valid Cases 169     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,22. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

d. Usia Gestasi 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Usia gestasi * Riwayat Berat 

badan lahir Bayi 
169 100,0% 0 0,0% 169 100,0% 

 

Usia gestasi * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation 

 Riwayat Berat badan lahir Bayi Total 

BBLR Tidak BBLR 

Usia gestasi 

Prematur 

Count 6 3 9 

% of Total 3,6% 1,8% 5,3% 

Normal 

Count 10 150 160 

% of Total 5,9% 88,8% 94,7% 



 

 

Total 

Count 16 153 169 

% of Total 9,5% 90,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 36,287a 1 ,000   

Continuity Correctionb 29,580 1 ,000   

Likelihood Ratio 19,598 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 36,072 1 ,000   

N of Valid Cases 169     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,85. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

e. Tablet Fe 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

konsumsi tablet fe * Riwayat 

Berat badan lahir Bayi 
169 100,0% 0 0,0% 169 100,0% 

 



 

 

konsumsi tablet fe * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation 

 Riwayat Berat badan lahir Bayi Total 

BBLR Tidak BBLR 

konsumsi tablet fe 

Kurang 

Count 10 6 16 

% of Total 5,9% 3,6% 9,5% 

Cukup 

Count 6 147 153 

% of Total 3,6% 87,0% 90,5% 

Total 

Count 16 153 169 

% of Total 9,5% 90,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 57,991a 1 ,000   

Continuity Correctionb 51,358 1 ,000   

Likelihood Ratio 34,073 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 57,648 1 ,000   

N of Valid Cases 169     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,51. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 



 

 

 

 

f. Paritas 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Paritas * Riwayat Berat 

badan lahir Bayi 
169 100,0% 0 0,0% 169 100,0% 

 

Paritas * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation 

 Riwayat Berat badan lahir Bayi Total 

BBLR Tidak BBLR 

Paritas 

Banyak 

Count 0 8 8 

% of Total 0,0% 4,7% 4,7% 

Sedikit 

Count 16 145 161 

% of Total 9,5% 85,8% 95,3% 

Total 

Count 16 153 169 

% of Total 9,5% 90,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,878a 1 ,349   



 

 

Continuity Correctionb ,101 1 ,750   

Likelihood Ratio 1,632 1 ,201   

Fisher's Exact Test    1,000 ,443 

Linear-by-Linear Association ,873 1 ,350   

N of Valid Cases 169     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

g. Komplikasi Kehamilan 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Paritas * Riwayat Berat 

badan lahir Bayi 
169 100,0% 0 0,0% 169 100,0% 

 

Paritas * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation 

 Riwayat Berat badan lahir Bayi Total 

BBLR Tidak BBLR 

Paritas 

Banyak 

Count 0 8 8 

% of Total 0,0% 4,7% 4,7% 

Sedikit 

Count 16 145 161 

% of Total 9,5% 85,8% 95,3% 



 

 

Total 

Count 16 153 169 

% of Total 9,5% 90,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,878a 1 ,349   

Continuity Correctionb ,101 1 ,750   

Likelihood Ratio 1,632 1 ,201   

Fisher's Exact Test    1,000 ,443 

Linear-by-Linear Association ,873 1 ,350   

N of Valid Cases 169     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

h. Pelayanan ANC 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pelayanan ANC * Riwayat 

Berat badan lahir Bayi 
169 100,0% 0 0,0% 169 100,0% 

 



 

 

Pelayanan ANC * Riwayat Berat badan lahir Bayi Crosstabulation 

 Riwayat Berat badan lahir Bayi Total 

BBLR Tidak BBLR 

Pelayanan ANC 

Lengkap 

Count 6 145 151 

% of Total 3,6% 85,8% 89,3% 

Tidak Lengkap 

Count 10 8 18 

% of Total 5,9% 4,7% 10,7% 

Total 

Count 16 153 169 

% of Total 9,5% 90,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 49,925a 1 ,000   

Continuity Correctionb 44,089 1 ,000   

Likelihood Ratio 30,674 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 49,630 1 ,000   

N of Valid Cases 169     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,70. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 



 

 

Lampiran 9 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Gambar 4.1 Proses Wawancara dengan responden 

 
Gambar 4.2 Proses Wawancara dengan responden 

 
Gambar 4.3 Proses Wawancara dengan responden 

 

 



 

 

 
Gambar 4.4 Proses Wawancara dengan responden 

 
Gambar 4.5 Proses Wawancara dengan responden 

 
Gambar 4.6 Proses Wawancara dengan responden 



 

 

 
Gambar 4.7 Proses Wawancara dengan responden 

 
Gambar 4.8 Proses Wawancara dengan responden 

 
Gambar 4.9 Proses Wawancara dengan responden 



 

 

 
Gambar 4.10 Proses Wawancara dengan responden 

 
Gambar 4.11 Proses Wawancara dengan responden 

 
Gambar 4.12 Proses Wawancara dengan responden 
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