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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

World Health Organization (WHO) mendefinisikan Berat Bayi Lahir 

Rendah (BBLR) merupakan kondisi dimana bayi lahir dengan berat kurang dari 

2500 gram. World Health Organization (WHO,2018) menuliskan, bahwa 

prevelensi kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di dunia lebih sering terjadi 

di Negara berkembang yaitu berkontribusi sebesar 96.5% (WHO,2018). BBLR 

memiliki dampak yang buruk pada proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

Pada bayi yang berat kurang dari 2500 memiliki resiko tinggi untuk mengalami 

gangguan perkembangan kognitif seperti retardasi mental (Hartiningrum and 

Fitriyah, 2019). 

Angka kematian bayi berkaitan erat dengan kejadian berat bayi lahir 

rendah, berdasarkan data dari Kemenkes RI 2020, di tahun 2019 penyebab 

kematian bayi terbanyak adalah kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 

dengan kasus sebanyak 35,5%. Dan penyebab kematian lainnya di antaranya 

asfiksia sebanyak 27,0%, kelainan bawaan 12,5%, sepsis 3,5%, tetanus 

neonatorium 0,3%, dan lainnya 21,4 % (Kemenkes, 2020). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan pada tahun 2020, 

3 angka kejadian BBLR tertinggi di Sulawesi Selatan terdapat di Bulukumba 

(88,8%), Makassar (78,1%), dan Bone (41,0%) (Dinkes Sulsel 2020). Dari data 

Dinas Kesehatan kota Makassar pada tahun 2020 jumlah BBLR tertinggi berada 

di Puskesmas Tamangapa yaitu (12.63%), Puskesmas Daya (11,19%), dan 

puskesmas Jongaya sebanyak (7,92%)  (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2020). 

Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah 

(BBLR) salah satunya berasal dari faktor ibu, seperti usia ibu saat hamil yang 

terlalu muda atau terlalu tua (<20 tahun dan >35 tahun), status gizi, penyakit yang 

berhubungan langsung dengan kehamilan, jarak kehamilan, paritas ibu, keadaan 
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sosial-ekonomi. Faktor ibu merupakan faktor yang paling berpengaruh tinggi 

dengan kejadian BBLR terutama anemia, usia saat hamil, paritas dan jarak 

kehamilan dan status gizi (Septiani and Ulfa, 2018). 

Usia pada saat kehamilan menjadi salah satu faktor yang berperan dalam 

kejadian BBLR terkhusus pada usia dini. Kehamilan remaja atau kehamilan pada 

usia dini merupakan kehamilan pada usia < 20 tahun. Kehamilan pada usia < 20 

tahun memiliki risiko medis lebih tinggi yang dapat merugikan bagi kesehatan 

Ibu maupun janin (Cindrya, 2019). 

Dalam reproduksi sehat dikenal bahwa usia baik untuk kehamilan dan 

persalinan adalah usia produktif yaitu 21-35 tahun, sedangkan usia berisiko untuk 

kehamilan dan persalinan adalah <20 tahun atau > 35 tahun. Ibu dengan usia < 20 

tahun dianggap terlalu muda sehingga baik secara fisik maupun emosional belum 

cukup matur (Perwiraningtyas, Ariani and Anggraini, 2020). 

Berdasarkan data United Nations International Children's Emergency 

Fund (UNICEF) tahun 2020 indonesia termasuk Negara kedua dengan jumlah 

pernikahan dini terbanyak di Asia Tenggara setelah Kamboja. Di Indonesia 

terdapat lebih dari satu juta perempuan dengan usia 20-24 tahun yang perkawinan 

terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 

20-24 tahun yang melangsungkan pernikahan pertama sebelum berusia 15 tahun 

tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan. Di Pulau Sulawesi dan Kalimantan 

memiliki prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional. Prevalensi 

perkawinan anak di Pulau Sulawesi berkisar antara 14 – 19% (Kemen 

PPN/Bappenas, 2020).  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 

tentang perkawinan, menyatakan bahwa batasan usia perkawinan hanya dilakukan 

pada usia 19 tahun. Namun, berdasarkan data Surveui Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 sebanyak 22,59 % 

remaja yang melakukan perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun, dan Pada 
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tahun 2019 meningkat menjadi 23,07%, dan pada tahun 2020 sebanyak 21,84% 

(Badan Pusat Statistik, 2021). 

Berdasarkan data dari Survaei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 

tahun 2018, sebanyak 15,61% remaja perempuan di Indonesia dengan usia < 20 

tahun melahirkan bayi BBLR, dan meningkat pada tahun 2019 yaitu 14,93% 

remaja perempuan dengan usia < 20 tahun melahirkan bayi BBLR. Dan 

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, persentase remaja perempuan dengan 

usia < 20 tahun yang melahirkan bayi BBLR naik menjdai 15,74% (Badan Pusat 

Statistik, 2021). 

Dalam agama islam, kehamilan merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah 

SWT dan bukti bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu, al-Qur’an  

juga telah menyebutkan bahwa wanita yang sedang hamil akan mengalami 

berbagai kesulitan. Hal ini tertuang dalam ayat Q.S al-Ahqaf (46):15 dan Q.S 

Luqman (31):14, Allah SWT berfirman : 

يْناَ نْسَانَ  وَوَصَّ ۗ  احِْسَاناً بِوَالِديَْهِ  الِْْ ه   حَمَلتَهْ   ك ا مُّ  ۗ وَضَعتَهْ   رْهًا ۗ  ك رْهًا وَّ  وَفصِٰل ه   وَحَمْل ه  

ۗ  شَهْرًا ثلَٰث وْنَ   اشَْك رَ  انَْ  اوَْزِعْنيِْ   رَب ِ  قاَلَ  سَنةًَ   َۗارَْبعَِيْن وَبَلغََ  اشَ دَّه   بَلغََ  اِذاَ حَتّٰى  

 فيِْ  لِيْ  وَاصَْلِحْ  ترَْضٰىه   صَالِحًا لَ َۗاعَْم وَانَْ  وَالِديََّ  وَعَلٰى عَليََّ  انَْعمَْتَ  الَّتيِْ   نعِْمَتكََ 

يَّتيِْ   سْلِمِيْنَ  مِنَ  وَانِ يِْ  اِليَْكَ  ت بْت   انِ يِْ  ذ ر ِ  الْم 

 

 

Terjemahan :  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua 

orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan 

melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai 

menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah 
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dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, 

berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 

limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat 

kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir 

sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan 

sungguh, aku termasuk orang muslim.” 

Dalil serupa juga terdapat pada Q.S Luqman (31):14, Allah SWT berfirman : 

رْ 
ُ
ك
ْ
نِ اش

َ
ِ ا
ن امَي ْ

َ
ْ ع ي ِ

 فن
ٗ
ه
ُ
فِصَال نٍ وَّ

ْ
 وَه

ى
لٰ
َ
ا ع

ً
ن
ْ
 وَه

ٗ
ه مُّ
ُ
 ا
ُ
ه
ْ
ت
َ
 حَمَل

ِۚ
يْهِ
َ
 بِوَالِد

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
ا الْ

َ
يْن وَوَصَّ

 َّ ي
َ

 اِل
َۗ َ
يْك

َ
ْ وَلِوَالِد ُ  لِي ْ مَصِي 

ْ
ال   

Terjemahan :  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku 

kembalimu”. 

Kedua ayat di atas Allah SWT menjelaskan sebab wasiat dan 

pengkhususan kepada ibu sebagai pertolongan dan perhatian lebih. Berdasarkan 

tafsir Al-munir, ayat di atas menjelaskan ibunya mengandung dalam perutnya 

dan melahirkannya dengan susah payah. Pada saat mengandung, Ibu menahan 

derita dengan kepayahan, seperti halnya mengindam, mual, muntah. Pada masa 

masa ngidam, ibu bisa merasakan tidak doyan makan, minum, serta merasa jijik 

akan sesuatu. Dan saat melahirkanpun masih dengan susah payah, menahan 

rasa sakit ketika melahirkan, lalu menyusui dan mendidiknya (Wahbah az-

Zuhaili, 2016). Berdasarkan kitab terjemahan Jalalain kata Wahnun bermakna 

sesuatu yang melelahkan, dan Qurhun sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan 

namun jika sudah tercapai akan membahagiakan, seperti orang berperan, 

melahirkan. 
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Berdasarkan tafsir Al-Misbah Qurais Shihab menjelaskan bahwa beratnya 

mengandung dan melahirkan yang dialami oleh seorang ibu. Dengan kemajuan 

dibidang embriologi dapat diketahui secara lahiriah betapa besarnya 

pengorbanan, kesengsaraan ibu hamil saat mengandung, kesusahan dan 

kepayahan yang dialami oleh ibu yang sedang hamil. Banyaknya kesulitan 

yang dialami, mulai dari mengidam, dengan gangguan fisik dan psikis, bahkan 

melahirkan dengan susah payah setelah masa kehamilan berakhir (Shihab, 

2012). 

Oleh sebab itu pentingnya seorang calon ibu untuk memiliki pengetahuan 

terkait kehamilan dan menjaga kesehatan selama kehamilan, seperti 

memperhatikan faktor-faktor risiko yang dapat memberikan masalah pada 

kehamilan seperti faktor ibu yaitu hamil pada usia dini. Kehamilan dapat 

mempengaruhi perubahan fisik ibu hamil yang dimungkinkan dapat 

mengganggu kesehatan fisik dan metalnya. Ibu yang sedang hamil cenderung 

merasakan emosi yang tidak stabil. Dia lebih sering mengalami gejolak batin, 

seiring perkembangan fisiknya. Depresi yang di alami selama kehamilan 

merupakan faktor risiko independen untuk berat bayi lahir rendah dan kelahiran 

prematur. Tekanan yang dirasakan oleh ibu hamil ini akan berdampak pada 

janin. Pada ibu hamil yang memiliki usia < 20 tahun memiliki resiko jauh lebih 

besar mengalami masalah reproduksi dalam kehamilan, karena pada < 20 tahun 

masih mengalami pertumbuhan fisik, perkembangan seksual, emosi yang labil. 

Sehingga hal tersebut dapat beresiko menimbulkan masalah dalam kehamilan 

seperti kejadian berat bayi lahir rendah yang akan berdampak pada 

perkembangan dan pertumbuhan bayi yang akan di lahirkan.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nuzula, Dasuki 

and Kurniawati, 2020) di dapatkan kesimpulan bahwa kehamilan usia dini 

memiliki hubungan bermakna dengan kejadian berat bayi lahir rendah. 

penelitian (Purba, Rahayujati and Hakimi, 2016) juga menuliskan bahwa 

proporsi kejadian BBLR lebih besar pada usia remaja (29,9%) dibandingkan 
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kehamilan usia dewasa (13,7%). Penelitian ini sejalan dengan penilitian yang 

dilakukan di kanada oleh (Ergen et al., 2017) menyebutkan bahwa ibu remaja 

di kanada lebih cenderung melahirkan bayi yang prematur, BBLR, dan 

mengalami lahir mati dari pada ibu dengan usia dewasa. Oleh karena hal-hal 

yang telah di sebutkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap “Hubungan Kehamilan Usia Dini Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir 

Rendah di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar 

Tahun 2020-2021“. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah terdapat hubungan antara kehamilan usia dini dengan kejadian berat 

bayi lahir rendah? 

 

C. HIPOTESIS 

2. Hipotesis Nol (Ho) 

a. Tidak ada hubungan antara kehamilan usia dini dengan kejadian berat 

badan lahir rendah. 

3. Hipotesis Alternatid (Ha) 

a. Terdapat hubungan antara kehamilan usia dini dengan kejadian berat 

badan lahir rendah. 
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D. DEFINISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.1  Definisi Oprasional Variabel 

NO Variabel 
Definisi 

Operasional 
Cara Ukur Kriteria Objektif Skala 

Variabel Independen 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

Kehamilan Usia 

Dini 

Kehamilan usia 

dini (usia 

muda/remaja) 

adalah 

kehamilan yang  

terjadi pada 

remaja putri 

berusia < 20 

tahun. 

Melihat usia 

pasien pada 

rekam medis 

Usia Remaja 

 < 20 tahun 

Usia Dewasa 

≧20 tahun 

Nominal 

      

Variabel Dependen 

2. Berat Bayi 

Lahir Rendah 

Berat Bayi Lahir 

Rendah (BBLR) 

merupakan 

kondisi dimana 

bayi lahir dengan 

berat kurang dari 

2500 gram 

Melihat data 

rekam medis 

pasien 

dengan 

riwayat 

BBLR 

< 2500gram 

yaitu bayi 

dengan berat 

lahir rendah. 

≥ 2500 yaitu bayi 

dengan berat 

normal. 

Ordinal 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Menghubungkan antara kehamilan usia dini dengan kejadian berat 

bayi lahir rendah dengan metode melihat rekam medis pasien yang 

mengalami berat badan lahir rendah. 
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E. KAJIAN PUSTAKA 

1.2 Kajian Pustaka 

NO 

Nama Peneliti, 

dan Tahun 

penelitian 

Judul Tujuan Metode Persamaan Hasil 

1. Rizka Firdaus 
Nuzula, 
Djaswadi 
Dasuki, Herlin 
Ftriana 
Kurniawati, 
2020 

Hubungan 
kehamilan 
pada usia 
remaja 
dengan 
kejadian 
berat bayi 
Lahir 
rendah 
(bblr) di 
rsud 
panembahan 
senopati 

Tujuan dari 
penelitian ini 
untuk 
mengetahui 
hubungan 
antara 
kehamilan 
pada usia 
remaja 
dengan 
kejadian 
BBLR di 
RSUD 
Panembahan 
Senopati 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian 
kuantitatif 
menggunakan 
case control 
study dengan 
pendekatan 
kohort 
retrospektif 

Dalam 
penelitian ini 
menjelaskan 
tentang 
hubungan 
kehamilan 
usia dini 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

kehamilan 
pada usia 
remaja 
dengan umur 
kurang dari 
20 tahun 
berisiko 1,8 
kali 
melahirkan 
bayi dengan 
BBLR 
dibandingkan 
dengan 
melahirkan 
berat bayi 
lahir normal. 

2. Edy Marjuang 
Purba, Theodola 
Baning 
Rahayujati, 
Mohammad 
Hakimi, 2016 

Kehamilan 
usia remaja 
dan kejadian 
bayi berat 
lahir rendah 
di kabupaten 
gunung 
kidul 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
mengetahui 
hubungan 
antara 
kehamilan 
usia remaja 
dengan 
kejadian 
BBLR di 
kabupaten 
gunungkidul. 

Penelitian ini 
termasuk studi 
observasional 
analitik, 
menggunakan 
desain kohort 
retrospektif. 

Dalam 
penelitian ini 
menjelaskan 
tentang 
hubungan 
kehamilan 
usia dini 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

Proporsi 
kejadian 
BBLR lebih 
besar pada 
usia remaja 
(29,9%) 
dibandingkan 
kehamilan 
usia dewasa 
(13,7%) 
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3. Evrim Bostancı 

Ergen, Cigdem 
Abide Yayla, 
Enis Ozkaya, 
Cetin Kilicci, 
Ilhan Sanverdi, 
Canan Kabaca 
Kocakusak,2017 

Maternal-
fetal 
outcome 
associated 
with 
adolescent 
pregnancy 
in a tertiary 
referral 
center: a 
cross-
sectional 
study 

Penelitian ini 
dilakuakan 
dalam upaya 
untuk 
membanding
kan spesifik 
komplikasi 
kehamilan 
yang 
berhubungan 
dengan ibu-
janin pada 
hasil akhir 
remaja awal-
tengah, 
remaja akhir 
dan wanita 
dewasa 
 

Penelitian ini 
menggunakan 
metode cross-
sectional   
 

Dalam 
penelitian ini 
menjelaskan 
tentang 
hubungan 
kehamilan 
usia dini 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

Ibu remaja di 
kanada lebih 
cenderung 
melahirkan 
bayi yang 
prematur, 
BBLR, dan 
mengalami 
lahir mati 
dari pada ibu 
dengan usia 
dewasa. 

4. 

 

 

 

 

 

 

Erlyn Evasari, 
Elsa 
Nurmala,2017 

Hubungan 
Umur, 
Paritas dan 
Status Gizi 
Ibu dengan 
Kejadian 
BBLR. 

Tujuan dari 
penelitian ini 
adalah untuk 
melihat 
hubungan 
antara 
masing-
masing 
variabel 
independent 
(umur, 
paritas dan 
status gizi 
ibu) dengan 
variable 
dependen  
( BBLR). 

Pada penelitian 
ini adalah 
penelitian 
kuantitatif 
dengan 
menggunakan 
pendekatan 
case control, 
yaitu penelitian 
(survey). 

Dalam 
penelitian ini 
sama-sama 
meneliti 
hubungan 
umur dan 
status gizi 
pada ibu 
hamil. 

Terdapat 
hubungan 
antara umur, 
paritas, dan 
status gizi. 
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F. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kehamilan usia dini 

dengan kejadian berat bayi lahir rendah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui jumlah ibu hamil di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas 

Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021. 

b. Mengetahaui jumlah ibu hamil dengan usia dini di Puskesmas 

Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021. 

c. Mengetahui jumlah ibu hamil dengan BBLR di Puskesmas Tamangapa 

dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021. 

d. Mengetahui hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian BBLR di 

Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 

2020-2021. 

 

G. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman berharga 

bagi peneliti dalam memperoleh wawasan dalam bidang penelitian dan 

menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bidang kesehatan terutama 

mengenai hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian BBLR. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi 

sumber pengetahuan masyarakat tentang hubungan kehamilan usia dini 

dengan kejadian BBLR, Sehingga Masyrakat dapat paham tentang faktor-

faktor risiko dari kehamilan pada usia dini, dan kaitannya dengan kejadian 

BBLR. 
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3. Bagi Peniliti Lain 

Menambah referensi penelitian mengenai ibu dan anak, sehingga bisa 

menjadi dasar dan acuan untuk penelitian selanjutnya di Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 

4. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

terhadap ilmu pengetahuan, terutama pada penerapannya terkait kasus 

BBLR. 

5. Bagi institusi 

Memberikan informasi hasil data tambahan pada bidang kesehatan 

ibu dan anak, terkhusus mengenai hubungan antara kehamilan usia dini 

dengan kejadian BBLR.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEHAMILAN USIA DINI 

 

1. Definisi Kehamilan  

Kehamilan adalah proses fisiologi normal yang dialami wanita. Menurut 

Federasi Obstetri Ginekologi Internasional kehamilan merupakan proses 

fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan 

nidasi atau implantasi. Kehamilan normal berlangsung selama 40 minggu 

atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender jika dihitung dari saat 

fertilisasi hingga lahirnya bayi. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, 

trimester pertama berlangsung selama 12 minggu, trimester kedua selama 15 

minggu, yaitu ( minggu ke 13 sampai ke 27 ) dan trimester ketiga selama 13 

minggu, yaitu ( minggu ke 28 sampai ke 40 ) (Prawirohardjo, 2016). 

 

2. Definisi Kehamilan Usia Dini 

Kehamilan usia dini (Remaja) adalah kehamilan pada anak perempuan 

dengan usia 13-19 tahun. Kehamilan usia dini merupakan kehamilan yang 

memiliki resiko tinggi, kehamilan pada usia < 20 tahun  sangat berkaitan 

dengan kehamilan yang merugikan seperti pre-eklampsia, anemia, persalinan 

operatif, endometritis nifas, perdarahan postpartum, berat bayi lahir rendah, 

persalinan premature, hingga kematin perinatal (Abebe et al., 2020). 

 

3. Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Usia dini (Remaja)  

Pada pertumbuhan dan perkembangan di usia remaja terjadi beberapa 

perubahan seperti pada pertumbuhan fisik, hormon, dan pertumbuhn tulang.  

awal pubertas perubahan yang terjadi pada perempuan yaitu pada bentuk 

badan, dengan bertambahnya lemak pada paha, panggul, bokong, dan 
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pertumbuhan payudara, perubahan rambut ketiak dan pubis. Pada masa 

adalah masa peralihan dari pubertas ke dewasa, yaitu pada umur 11- 19/20 

tahun. Pada usia ini mulai terbentuk parasaan identitas individu, mulai 

merasakan ingin kebebasan dari keluarga, dan melakukan berbagai usaha 

untuk mendapatkan kepercayaan dari ayah dan ibu. Dalam tumbuh kembang 

menuju dewasa, berdasarkan kematangan psikososial dan seksual, semua 

remaja akan mengalami 3 tahapan yaitu: Masa remaja awal (Early 

adolescence): umur 11-13 tahun, masa remaja pertengahan (Middle 

adolescence): umur 14-16 tahun, dan masa remaja lanjut (late adolescence): 

umur 17- 20 tahun. Perkembangan dan pertumbuhan tulang di masa adolesen 

merupakan puncak pertumbuhan massa tulang. Selama usia belasan tahun, 

minimal separuh puncak massa tulang dicapai, dimodulasi oleh 

hormonpertumbuhan, hormon seks seperti estrogen, dan steroid adrenal 

seperti dehidroepiandrosteron (DHEA) (Prawirohardjo, 2018). 

 

Allah SWT berfirman dalam Q.S: Al-Maidah /6: 88 

           

Terjemahannya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa 

yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman kepada-Nya”. 

Berdasarkan tafsir Kementrian Agama pada ayat ini menjelaskan 

bahwa makanlah wahai orang-orang beriman, dari apa yang telah diberika 

Allah kepadamu, berupa bahan makanan yang berasal dari darat ataupun 

dari laut, baik protein nabati maupun protein hewani sebagai rezeki yang 

halal dan baik untuk meningkatkan aktivitas kamu dalam hidup ini, dan 

bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. 



 

 
15 

4. Faktor Penyebab Kehamilan Usia Dini 

Tingginya angka kehamilan pada usia dini disebabkan oleh berbagai 

faktor antara lain adalah pengetahuan tentang seksual yang kurang pada 

umur <20 tahun masih cukup minim, sehingga dapat memberikan resiko 

bagi aktivitas-aktivitas seksual yang dapat menyebabkan kehamilan usia dini 

dan memberikan resiko bagi kehamilan, begitupun dengan pergaulan yang 

negatif yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi setiap individu, 

seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang. Selain dari itu sosial ekonomi 

yang rendah dan faktor sosiodemografi juga ikut berperan dalam faktor 

penyebab dari kehamilan usia dini (Meriyani et al., 2016). 

 

5. Resiko Kehamilan Pada Usia Dini  

Kehamilan pada usia dini (remaja) merupakan kehamilan yang terjadi 

pada usia < 20 tahun. Pada Remaja yang hamil sering lalai dalam 

pemeriksaan prenatal, hal ini disebabkan karena pada usia tersebut masih 

kurangnya pengetahuan, dan mucul ketakutan akan konsekuensi, akses 

terbatas, ataupun stigma yang ada di masyarakat. Risiko dari kehamilan usia 

dini < 20 tahun antara lain berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, lahir 

mati, dan preeklamsia, serta perasaan isolasi social, tujuan Pendidikan yang 

tertunda atau diabaikan hingga berdampak depresi pada Ibu (Leftwich, 

2017). 

 

6. Upaya pencegahan dan penanggulan pernikahan dan kehamilan 

pada usia dini. 

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang dapat diterapkan 

adalah (1) memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan 

jaringan pendukung lainnya, (2) memberi edukasi kepada orangtua mengenai 

dampak pernikahan dini, khususnya terhadap kesehatan Ibu dan anak, (3) 

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, dan (4) 
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Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini, khususnya di 

daerah yang memiliki kasus tinggi untuk pernikahan usia dini. Hasil ini 

dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya 

masyarakat (Bastomi, 2016). 

Selain dari itu upaya seperti meberikan edukasi dan sosialisasi kepada 

tokoh adat dan tokoh agama untuk penundaan pernikahan usia dini di daerah 

setempat (Hamidiyanti, dkk 2018). Selain itu Selain itu remaja perlu 

mendapatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan sosialisasi 

dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan ibu dan anak. Hal ini dapat 

dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan ataupun forum diskusi di sekolah. 

Kesehatan reproduksi remaja perlu mendapat perhatian khusus, karena 

secara tidak langsung juga akan berdampak pada tingkat kesehatan ibu dan 

anak di masa mendatang. Kasus pernikahan usia dini masih terjadi di 

beberapa etnis di Indonesia. Pernikahan usia dini tersebut berdampak pada 

kesehatan ibu dan anak. Kasus perdarahan, keguguran, hingga kesulitan 

melahirkan terjadi pada ibu hamil usia muda, Kasus kematian bayi akibat 

lahir prematur dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) ( Puspasari, 

2020). 

 

B. BERAT BAYI LAHIR RENDAH 

 

1. Definisi Berat Bayi Lahir Rendah 

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) merupakan salah satu masalah 

kesehatan di masyarakat, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) didefinisikan 

sebagai bayi yang lahir dengan berat badan <2500 gram. Bayi dengan Berat 

Lahir Rendah dapat menyebabkan timbulnya suatu gangguan perkembangan 

baik secara kognitif maupun motorik yang tidak sesuai, di bandingkan 

dengan bayi dengan berat badan lahir normal. Bayi dengan BBLR juga 
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memiliki resiko lebih tinggi dalam mengalami kematian  (Hartiningrum and 

Fitriyah, 2019). 

 

2. Klasifikasi Berat Bayi Lahir Rendah 

Berat bayi lahir rendah dapat dikelompokkan berdasarkan 2 cara 

yaitu berdasarkan harapan hidupnya dan berdasarkan masa gestasinya. 

Berdasarkan harapan hidupnya terdiri dari BBLR (Berat bayi lahir rendah) 

dengan berat 1500-2500 gram, BBLSR (Berat bayi lahir sangat rendah) 

dengan berat 1000-1500 gram, dan BBLER (Berat bayi lahir ekstrim 

rendah (BBLER) yaitu dengan berat kurang dari 1000 gram. Sedangkan 

berdasarkan masa gestasinya terdiri dari prematuritas murni dimana masa 

gestasinya yang kurang dari 37 minggu dan berat badannya sesuai dengan 

berat badan untuk masa gestasi berat atau biasa disebut neonates kurang 

bulan sesuai untuk masa kehamilan (NKB-SMK), dan Dismaturitas yaitu 

bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya 

untuk masa gestasinya (Proverawati and Ismawati, 2020). 

 

3. Etiologi dan Faktor Resiko Berat Bayi Lahir Rendah 

 Secara umum penyebab dari terjadinya kejadian BBLR 

merupakan multifaktor. Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan 

bayi BBLR adalah: 

a. Usia Ibu 

Saat masa kehamilan usia Ibu mempengaruhi kondisi 

kehamilan karena berhubungan dengan kematangan organ 

reproduksi dan kondisi psikologis. Secara biologis wanita 

dianjurkan mengandung pada usia subur yaitu pada usia 20-35 

tahun, sebab pada usia tersebut lebih banyak energi yang dimilki 

oleh wanita hamil. Usia yang terlalu muda merupakan faktor risiko 

hal ini disebabkan karena belum matangnya organ reproduksi 
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untuk hamil sedangkan pada usia diatas 35 tahun terjadi 

kemunduran dan penurunan daya tahan tubuh. (Monita, Suhaimi 

and Ernalia, 2016). 

b. Frekuensi ANC 

Ibu hamil yang tidak melakukan ANC memilki 2,65 kali 

resiko yang lebih tinggi untuk melahirkan BBLR (berat bayi lahir 

rendah) dibanding dengan yang sering melakukan kunjuangan 

ANC (antenatal care). Secara teori ANC memiliki manfaat untuk 

memantau perkembangan dan kesehatan Ibu dan janin selama 

masa kehamilan berlangsung. (Perwiraningtyas, Ariani and 

Anggraini, 2020). 

c. Anemia 

Anemia adalah suatu kondisi atau keadaan yang ditandai 

dengan penurunan kadar hemoglobin (Hb). Anemia pada 

kehamilan adalah kondisi Ibu dengan kadar hemoglobin dibawah 

11 gr% (Sjahriani, 2019). Anemia dalam kehamilan memiliki 

dampak yang buruk baik bagi Ibu maupun janin, yang akan 

menyebabkan terganggunya oksigen maupun suplai nutrisi dari Ibu 

ke janin, sehingga dapat mengkibatkan janin mengalami gangguan 

penambahan berat badan sehingga terjadi BBLR (Rahmati et al., 

2017) 

d. Jarak Kehamilan 

Jarak kehamilan yang ideal antar kelahiran adalah lebih dari 2 

tahun, dengan demikan dapat memberi kesempatan pada tubuh 

untuk memperbaiki persediannya dan organ-organ reproduksi 

untuk siap mengandung lagi. Sistem reproduksi yang terganggu 

akan menghambat perkembangan pertumbuhan dan 

perkembangan janin. Jarak < 2 tahun dapat beresiko menyebabkan 
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kematian janin saat dilahirkan, BBLR, kematian di usia bayi 

ataupun anak bertubuh kecil (Monita, Suhaimi and Ernalia, 2016).  

e. Jumlah Paritas 

Jumlah Paritas dapat mempengaruhi terjadinya BBLR. Paritas 

adalah jumlah persalinan Ibu, secara teori BBLR meningkat ketika 

jumlah paritas meningkat, apabila dilihat dari mortalitas Ibu, 

jumlah paritas yang aman 2-4 sebaliknya paritas 1 dan >4 

memiliki resiko tinggi. Hal ini dikarenakan dapat terjadinya suatu 

komplikasi yang kemungkinan dialami akan lebih besar. Ketika 

Ibu yang memilki jumlah paritas tinggi, maka akan berpengaruh 

terhadap kemampuan elastisitas dari uterusnya, sehingga kontraksi 

uterus akan terganggu sehingga dapat menyebabkan perdarahan 

saat kehamilan yang berakhir pada kelahiran premature maupun 

BBLR (Perwiraningtyas, Ariani and Anggraini, 2020). 

f. Status gizi  

Status Gizi dapat diukur menggunkan IMT (indeks massa 

tubuh). Ibu yang berat badannya kurang akan beresiko melahirkan 

bayi BBLR dan premature. Indeks massa tubuh pada Ibu yang 

kurang menunjukkan bahwa kebutuhan gizi ibu belum terpenuhi, 

sehingga Ibu akanmengalami kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan gizi janinya (Endah, Theresia and Wahyuningsih, 

2017). 

g. Ketuban Pecah Dini 

Ketuban pecah dini adalah keluarnya cairan dari vagina setelah 

usai kehamilan 22 minggu. ketuban pecah dini adalah pecahnya 

selaput ketuban yang dapat terjadi pada kehamilan pretem maupun 

aterm. KPD mempunyai resiko melahirkan dengan bayi berat lahir 

rendah (Nuzula, Dasuki and Kurniawati, 2020). 
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h. Pendidikan ibu 

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Ibu menajdi salah 

satu faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR. Tingkat 

pendidikan yang dimiliki oleh Ibu memiliki pengaruh terhadap 

berat bayi lahir terutama pada Ibu  hamil usia remaja (Utami and 

Huriyati, 2018). 

i. Faktor lainnya: 

Beberapa faktor lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya 

BBLR yaitu pada faktor plasenta. Faktor plasenta merupakan 

faktor yang berhubungan dengan terjadinya kejadian BBLR. 

Faktor plasenta terdiri dari: Hidramnion, infark, Tumor, plasenta 

yang lepas, sindrom plasenta yang lepas, sindrom transfuse bayi 

kembar. Selain faktor plasenta lingkungan juga ikut berperan 

dalam faktor yang dapat memberikan risiko BBLR seperti 

bertempat tinggal di dataran tinggi, terkena radiasi, terpapar zat 

beracun, faktor lainnya adalah pada kebiasaan Ibu seperti seperti 

merokok, minum alkohol, atau pecandu obat narkotika yang dapat 

mempengaruhi janin. Pekerjaan Ibu juga memiliki pengaruh bagi 

faktor resiko terjadinya BBLR. Mempunyai riwayat BBLR 

sebelumnya juga termasuk faktor terjadinya BBLR. Infeksi 

menular seksual, HIV/AIDS ,TORCH dan hipertensi merupakan 

faktor resiko terjadinya BBLR (Proverawati and Ismawati, 2020). 

 

4. Manifestasi Klinis Berat Bayi Lahir Rendah 

Berat Bayi lahir rendah merupakan berat bayi yang lahir dengan 

berat <2500 gram. Secara umum gambaran klinis dari bayi BBLR adalah 

berat badan bayi < 2500 gram, panjang badan < 45 cm, lingkar kepala <33 

cm, lingkar dada< 30 cm, kepala bayi lebih besar dari badannya, dan rambut 

kepala tipis halus. Pada dinding thorax elastis, puting susunya belum 
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terbentuk, terdapat distensi abdomen, kulit pada bayi BBLR tipis dan 

transparan, di bagian ekstremitas terkadang ditemukan oedema, rambut 

lanugo banyak, lemak kurang, dan pergerakan pada bayi masil sangat lemah. 

Pada bayi laki-laki skrotum kecil, bahkan testis tidak teraba, pada bayi 

perempuan labia mayor hamper tidak ada, dan klitoris menonjol (Erni 

Hernawati, S.S.T. and Lia Kamila, S.S.T., 2017). 

 

5. Penalataksanaan Berat Bayi Lahir Rendah 

Penatalaksanaan yang diberikan pada bayi Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR) yaitu: Mengatur suhu untuk mencegah terjadinya hipotermia, di 

perlukan suhu yang cukup hangat dan istirahat konsumsi O2 yang cukup. 

Bayi yang baru lahir dengan riwayat BBLR dirawat dalam inkubator. Suhu 

inkubator disesuaikan dengan berat badan bayi pada saat lahir bayi. Bayi 

yang lahir dengan berat 2100 – 2500 gram suhu inkubatornya pada hari 

pertama dan hari kedua adalah 34°C, pada hari ke tiga dan ditiap minggunya 

maka suhu inkubator turun menjadi 33°C. Pengaturan suhu akan berubah 

sesuai dengan kondisi dan keadaan bayi. Bayi dalam inkubator 

menggunakan  popok  hal ini untuk memudahkan dalam pemantauan 

keadaan umum pada bayi seperti, warna kulit, pernafasan, kejang dan 

sebagainya sehingga penyakit dapat dikenali sedini mungkin (Ismayanah, 

Nurfaizah and Syatirah, 2020).  

Pemberian makanan/nutrisi yaitu dalam pemberian makanan dilakukan 

dengan sedikit demi sedikit. Secara perlahan-lahan dan hati-hati, pemberian 

makanan dini yaitu ASI atau PASI untuk mengurangi resiko hipoglikemia, 

dehidrasi, atau hiperbilirubin. Untuk bayi yang daya isapnya baik dan tidak 

sakit berat dapat minum melalui mulut. Umumnya pada bayi dengan berat 

<1500gram memerlukan pipa lambung sebagai alat untuk memperoleh 

minuman hal ini dikarenakan belum adanya koordinasi antara gerakan 

menghisap dengan menelan. Dianjurkan pada pertama kali minum sebanyak 



 

 
22 

1 ml larutan glukosa 5% yang steril untuk bayi dengan berat  < 1000 gram, 

2-4 ml untuk bayi dengan berat antara 1000-1500 gram dan 5-10 ml untuk 

bayi dengan berat >1500 gram. Jika dengan pemberian makanan kesukaran, 

pemberian ASI / PASI bisa dilanjutkan dalam waktu 12-48 jam. Untuk 

mencegah terjadinya penularan infeksi pada bayi diperlukan tingkat hgyne 

yang tinggi, bayi dengan premature mudah terserang infeksi hal ini dapat 

disebabkan karena daya ahan tubuh bayi terhadap infeksi kurang antibodi 

relatif belum terbentuk dan daya fagositosis serta reaksi terhadap peradangan 

belum baik (Lestari, 2016).  

 

6. Masalah dan Komplikasi Berat Bayi Lahir Rendah 

BBLR merupakan berat bayi lahir rendah dimana terdapat berbagai 

masalah dan komplikasi yang dapat terjadi pada bayi yang lahir dengan 

berat rendah. Pada jangka pendek dapat terjadi gangguan metabolik yaitu 

Hipotermia, hipotermia dapat terjadi disebabkan pada suhu yang pada saat 

di kandungan berbeda dengan suhu lingkungan yang normal, yang 

umumnya kebih rendah. perbedaan suhu ini memberi pengaruh pada 

kehilangan panas tubuh bayi. Hipotermi dapat terjadi karena kemampuan 

untuk mempertahankan panas dan kesanggupan menambah produksi panas 

sangat terbatas karena pertumbuhan otot-otot yang belum cukup memadai. 

Selain hipotermia, komplikasi yang dapat timbul adalah hipoglikemia 

hipoglikemia dapat terjadi sebanyak 50% pada bayi matur. Glukosa 

merupakan sumber utama energi selama masa janin. Kecepatan glukosa 

yang diambil janin tergantung dari kadar gula darah pada ibu sebab 

terputusnya hubungan plasenta yang menyebabkan terhentinya kadar gula 

darah (Pantiawati, 2019). 

Pada gangguan metabolik masalah pada pemberian ASI juga ikit 

berperan pada bayi BBLR masalah pemberian ASI dapat terjadi dikarenakan 

ukuran tubuh bayi yang kecil, sehingga energy dari bayi kurang, dan lemah, 
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lambungnya juga kecil, dan tidak bias mengisap. Bayi yang bblr biasanya 

mendapatkan ASI dengan bantuan, membutuhkan pemberian ASI dalam 

jumlah yang lebih sedikit tapi sering. Masalah jangka pendek lainnya yang 

dapat terjadi adalah ganggguan imunitas dan gangguan pernapasan.  Daya 

tahan tubuh terhadap infeksi pada bayi BBLR berkurang karena rendahnya 

kadar ig G, maupun gamma globulin. Di karenakan pada system kekebalan 

tubuh bayi BBLR belum matang, kejang saat dilahirkan dan icterus juga 

dapat terjadi. Pada gangguan pernafasan yaitu sindroma gangguan 

pernafasan pada bayi dengan BBLR merupakan perkembangan imatur pada 

sistem pernafasannya, atau tidak adekuatnya jumlah surfaktan pada 

kapasitas paru-parunya (Proverawati and Ismawati, 2020). 

Selain dari masalah jangka pendek, masalah jangka panjang juga 

dapat terjadi yaitu adanya gangguan perkembangan pertumbuhan, gangguan 

bicara dan komunikasi, gangguan neurologi dan kognisi, gangguan belajar, 

gangguan atensi dan hiperaktif, pada bayi dengan BBLR, proses 

pertumbuhan dan perkembangan lebih lambat berkaitan dengan maturitas 

otak, kemampuan bicaranya juga akan lebih lambat dibandingkan dengan 

berat lahir normal (BLN). Bayi dengan Berat Badan Lahir Sangat Rendah 

(BBLSR) yang berhasil dalam melewati masa kritisnya beresiko tinggi 

untuk terjadinya lambat perkembangan. Hal ini juga berlaku untuk kognisi 

abnormal atau IQ rendah. Pada  penelitian menunjukkan bahwa gangguan 

atensi dan hiperaktif lebih banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan 

anak perempuan.Dan lebih banyak pada anak dengan berat lahir < 2041 

gram .Dan komplikasi lainnya yang dapat terjadi pada BBLR adalah 

penyakit paru kronik, gangguan penglihatan dan pendengaran, dan kelainan 

bawaan seperti kelainan jantung, hipospadia, spina bifida (Proverawati and 

Ismawati, 2020).  
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7. Pencegahan Berat Bayi Lahir Rendah 

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian 

BBLR yaitu dengan memperhatikan asupan nutrisi terutama pada kehamilan 

trimester ke III, selain dari pada itu mengurangi beban kerja atau aktivitas 

fisik karena ibu yang tetap melakukan aktivitas fisiknya selama kehamilan 

sementara asupan makanannya tidak bertambah porsi makannya 

dibandingkan sebelum kehamilan akan mendapatkan tambahan beban dari 

bayinya. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan 

penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin dalam 

rahim, sebaiknya ibu dapat merencenakan persalinan pada kurun umur 

reproduksi sehat yaitu usia 20-35 tahun , serta meningkatkan pendidikan ibu 

dan status  ekonomi keluarga agar ibu hamil dapat meningkatkan akses 

terhadap pemanfaatan pelayanan antenalat dan status gizi ibu sleama 

kehamilan (Pantiawati, 2019). 

Pencegahan yang dapat dilakukan selain dari yang disebutkan diatas 

yang tidak kalah pentingnya adalah dengan Meningkatkan pemeriksaan 

kehamilan secara berkala minimal dilakukan 4 kali selama kehamilan. Ibu 

hamil yang diduga berisiko, terutama faktor resiko yang mengarah ke 

kejadian berat bayi lahir rendah harus cepat dilakukan pemantauan 

dilayanan kesehatan (Pantiawati, 2019). Asuhan antenatal (ANC) 

merupakan salah satu cara dalam mengontrol kondisi kesehatan kehamilan 

ibu dan janin, sehingga dapat mendeteksi kelainan dalam kehamilan secara 

dini (Irhamnia Sakinah, 2019). 
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C. HUBUNGAN KEHAMILAN USIA DINI DENGAN KEJADIAN BBLR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Patofisiologi Hubungan kehamilan usia dini dengan kejadian berat bayi lahir rendah. 

 

Ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun akan mengalami 

masalah, baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik kondisi 

rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, sehingga dapat 

menyebabkan kesakitan maupun kematian ibu dan bayinya dan 

pertumbuhan serta perkembangan fisik ibu terhenti atau terlambat. 

Sedangkan secara mental ibu belum siap untuk menghadapi perubahan 

yang terjadi saat hamil, belum siap menjalankan peran sebagai ibu, dan 

juga belum siap dalam menghadapi permaslahan yang akan terjadi dalam 

rumah tangga (Srimiyati and Kristina Ajul, 2021) 

Usia ibu < 20 tahun  

Organ reproduksi serta panggul yang 
belum matang dan belum 
berkembang secara optimal 

Psikis / mental 

Belum siap menjadi 
seorang ibu 

Belum siap mengalami 
perubahan pada saat 
kehamilan 

Belum siap dalam 
menghadapi permaslahan 
yang akan terjadi dalam 
rumah tangga 

Resiko terjadinya persalinan 
yang sulit dengan 
kopmplikasi medis 

Berkurangnya suplai aliran 
darah ke serviks dan uterus 

Kurangnya nutrisi terhadap 
janin 

BBLR 

Persaingan gizi 
Ibu dan janin 
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Jika digabungkan faktor fisik dan mental yang belum matang pada 

usia remaja, maka akan meningkatkan resiko terjadinya persalinan yang 

sulit dengan komplikasi medis. Faktor umur pada ibu hamil berkaitan 

dengan BBLR, semakin muda atau semakin tua umur seorang ibu hamil 

akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur ibu <20 

tahun perlu tambahan gizi yang banyak hal ini di karenakan selain 

digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi ibu yang hamil 

pada usia remaja, yaitu masih dalam masa pertumbuhan juga harus berbagi 

dengan janin yang sedang dikandung (Srimiyati and Kristina Ajul, 2021). 

Faktor usia ibu merupakan faktor utama terjadinya kejadian BBLR 

Usia seorang wanita. Pada usia ibu <20 tahun berisiko melahirkan BBLR 

karena organ reproduksi ibu belum terlalu matang secara biologis dan juga 

belum berkembang dengan baik. Organ reproduksi yang belum matang dan 

sempurna dapat menyebabkan berkurangnya suplai aliran darah ke serviks 

dan uterus. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kurangnya nutrisi 

terhadap janin yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan 

perkembangam yang dapat menyebabkan kondisi bayi saat dilahirkan 

memiliki BBLR (Sujianti, 2018). 
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D. KERANGKA BERPIKIR 

1. Kerangka Teori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2 Kerangka teori. Sumber : (Manuaba, 2014)  (Ismayanah, Nurfaizah and Syatirah, 2020) 

Faktor Ibu : 
 anemia  
 perdarah ante partum 
  hipertensi 
 Preeclampsia dan atau eklampsia 
 infeksi menular seksual, 

HIV/AIDS,TORCH. 
 Usia < 20 tahun atau > 35 tahun 
 Jarak kehamilan yang terlalu 

dekat atau pendek  
 Mempunyai riwayat BBLR 

sebelumnya 
 Sosial ekonomi rendah 
 Pengawasan antenatal care yang 

kurang baik 
 Pendidikan  
 Keadaan gizi yang kurang baik 
 Merokok,minum alkohol, pecandu 

narkotika. 
 
 

Faktor Janin : 
 kelainan kromosom, infeksi janin 

kronik, kehamilan ganda/ kembar 
( gemeli), infeksi janin kronik. 

 

Faktor Plasenta : 
 Hidramnion, infark, Tumor, 

plasenta yang lepas, sindrom 
plasenta yang lepas, sindrom 
transfuse bayi kembar 

Faktor Lingkungan : 
 Bertempat tinggal di dataran tinggi, 

terkena radiasi, terpapar zat beracun. 
 

BBLR (< 2500 
gram) 
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2. Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka konsep 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen: 
 

Usia 
Usia ibu < 20 tahun 
Usia ibu ≥ 20 tahun 

Variabel Dependen: 
BBLR 

 YA 
 TIDAK 

Variabel Perancu: 
 Gemelli 
 Bayi yang 

mengalami kelainan 
kongenital 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. DESAIN PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian analitik observasional 

yaitu peneliti hanya melakukan pengamatan langsung terhadap variabel yang 

diteliti tanpa memberikan perlakuan. Melalui pendekatan Cross sectional yaitu 

suatu penelitian yang menggunakan dinamika kolerasi antara faktor-faktor risiko 

diamana semua pengukuran variabel. 

B. LOKASI DAN TEMPAT PENELITIAN  

1. Lokasi Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tamangapa dan 

Puskesmas Jongaya Kota Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam jangka waktu bulan oktober - Januari 2022. 

C. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi penelitian 

Populasi dari penelitian adalah semua ibu yang melahirkan bayi lahir 

hidup di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar 2 

Tahun terakhir sebayak 370 kasus. 
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2. Sampel penelitian 

Sampel dari penelitian ini adalah semua ibu hamil dengan bayi lahir 

hidup di Puskesmas Tamangapa dan Jongaya Kota Makassar dengan 

menggunakan metode Total Sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan 

ekslusi. Dari total populasi sebanyak 370 sampel, yang sesuai dengan 

kriteria inklusi dan ekslusi sebanyak 330 sampel. Yaitu adanya no rekam 

medik yang tidak lengkap, dan adanya bayi yang gemelli. 

D. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

Penelitian ini menggunakan teknik Non Probability Sampling dengan jenis 

Total Sampling dimana penentuan sampel disesuaikan dengan kriteria inklusi dan 

ekslusi berdasarkan tujuan penelitian. 

1. Kriteria Inklusi 

a. Ibu yang melahirkan dengan bayi lahir hidup  

b. Data rekam medik lengkap 

2. Kriteria Ekslusi 

a. Kehamilan kembar / Gemelli 

b. Bayi yang mengalami kelainan kongenital 

c. Data rekam medik tidak lengkap 

E. CARA PENGUMPULAN DATA 

Menggunakan data sekunder yang diperoleh oleh rekam medis pasien yang 

ada di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar. 
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F. INSTRUMEN PENELITIAN  

1. Rekam Medis 

Penelitian ini di lakukan menggunakan rekam medis pasien. 

2. Dokumentasi 

Data yang diperoleh dari rekam medik pasien yang terkait dengan kejadian 

BBLR di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar 
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G. ALUR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi 
Seluruh ibu yang melahirkan di Puskesmas Tamangapa dan 

Puskesmas Jongaya dari Tahun 2020-2021 yaitu sebanyak 370 kasus. 

Total Sampling Sampel : 
Seluruh ibu hamil yang melahirkan yang telah memenuhi 
kriteria ekslusi dan inklusi menggunakan metode total sampling 
sebanyak 330 kasus. 

 

Pengumpulan data: 
Pengumpulan data menggunakan data 

sekunder yaitu data rekam medik  

Pengelolaan data : 
Analisis data dengan menggunakan uji Chi-Square, 

kemudian dimasukkan dalam program SPSS 

Penyajian data dan pembahasan 

Kesimpulan hasil penelitian 



 

 
33 

H. LANGKAH PENGOLAHAN DATA 

1. Penyunting Data (editing) 

Peneliti akan memeriksa setiap data rekam medis pasien dengan riwayat 

BBLR 

2. Pengkodean (coding) 

Pengkodean data dilakukan dengan memberikan tanda atau kode pada hasil 

data rekam medik dengan riwayat BBLR yang diambil sesuai dengan kriteria 

insklusi 

3. Entri Data 

Entri data dilakukan dengan cara memasukkan setiap data yang di ambil ke 

dalam program computer untuk membuat distribusi frekuensi sederhana. 

4. Tabulasi (Tabulating) 

Data dimasukkan dalam bentuk tabel untuk menganalisis data sesuai tujuan 

penelitian 

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Dalam penelitian, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi dengan cara mencari makna hubungan antara variabel yang telah 

di teliti dan ditulis dalam bentuk narasi. 
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I. ANALISIS DATA 

1. Analisis Univariat  

Analisis univariat digunakan untuk menjelaskan masing-masing 

frekuensi distribusi, berupa gambaran karakteristik responden, variabel 

dependen dan variabel independen. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan menggunakan uji Chi 

Square untuk menguji hubungan atau pengaruh dari dua variabel kategorik 

dan mengukur kuatnya hubungan antara kedua variabel. 

Rumus uji Chi Square : 

𝑥2 =  ∑
(0 − 𝐸)2

𝐸
 

Keterangan :  

x²: chi square 

0: frekuensi observasi  

E: frekuensi harapan 

J. ETIK PENELITIAN 

Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut surat dengan nomor 

B.195/KEPK/FKIK/I/2021 adalah sebagai berikut : 

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian  

kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 
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2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai 

permohonan izin penelitian. 

3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan. 

Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan 

data.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL  

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Tamangapa, dan Puskesmas 

Jongaya Kota Makassar dari Tahun 2020-2021. Jenis penelitian yang 

digunakan observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah 

populasi seluruh ibu yang melahirkan, pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik Total Sampling dengan jumlah 330 sesuai dengan 

kriteria inklusi dan ekslusi. Pengumpulan data ini bertujuan untuk melihat dan 

mengetahui hubungan kehamilan pada usia dini dengan kejadian berat bayi 

lahir rendah di beberapa puskesmas kota makassar. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS, yang terlebih 

dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji 

bivariat yaitu menggunakan uji Chi-Square. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, 

maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut:  
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1. Analisis Univariat 

 Tabel 4.1, Tabel Karakterisk Data Ibu di Puskesmas Tamangapa dan 

Puskesmas Jongaya  Kota Makassar Tahun 2020-2021 

Karakteristik N % 
Usia Ibu   

< 20 tahun 
≥ 20 tahun 

113 34.2 

217 65,8 
Pendidikan   

Rendah  55 16,7 
Tinggi  275 83,3 

Pekerjaan    
Bekerja  

Tidak bekerja 
215 65.2 

115 34,8 

Jarak Kehamilan   
< 2 tahun 
≥ 2 tahun 

143 43.3 

187 56,7 

Paritas   
Nulipara 
Primipara  
Multipara  

134 43,3 

103 31,2 

93 28,2 

Abortus   
Ya  

Tidak  
293 88.8 

37 11,2 

Status Anemia   
Ya  

Tidak  
96 29,1 

234 70,9 

Berat Badan Lahir   
Normal 
BBLR 

 

158 47.9 

172 52,1 

Total 330 100.0 
Sumber : Data Sekunder 2020-2021 
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Berdasarkan tabel 4.1 Karakteristik data, didapatkan distribusi data usia 

pada Ibu  yakni < 20 tahun sebanyak 113 responden (34,2%), dan > 20 tahun 

sebanyak 217 responden (65,8%).  

Distribusi data riwayat pendidikan pada Ibu dengan pendidikan rendah 

sebanyak 55 responden (16,7%) dan Ibu dengan pendidikan tinggi sebanyak 

275 responden (83,3%).  

Distribusi data pekerjaan pada Ibu yakni Ibu bekerja sebanyak 215 

responde (65,2%) dan Ibu tidak bekerja sebanyak 275 responden (83,3%).  

Distribusi data jarak kehamilan pada Ibu  yakni < 2 tahun sebanyak 134 

responden (40,6%) dan > 20 tahun sebanyak 187 responden (56,7%).  

Distribusi data riwayat paritas pada Ibu yakni nulipara sebanyak 134 

responden (40,3%), primipara sebanyak 103 responden (31,2%) dan 

multipara sebanyak 93 responden (28,2%).  

Distribusi data riwayat abortus pada Ibu dengan riwayat tidak abortus 

sebanyak 293 responden (88,8%) dan riwayat abortus sebanyak 37 responden 

(11,2%). 

Distribusi data status anemia pada Ibu yakni Ibu dengan anemia sebanyak 

96 responden (29,1%) dan tidak anemia sebanyak 234 responden (70,9%).  

Distribusi data riwayat berat badan lahir pada bayi yakni normal sebanyak 

158 responde (47,9%) dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 172 

responden (52,1%).  
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2. Analisis Bivarian 

 Tabel 4.2 Hubungan Kehamilan Usia Dini dengan kejadian BBLR di 

puskesmas Tamangapa dan puskesmas Jongaya Kota makassar tahun 

2020-2021 

Usia 

Berat Badan Lahir 
Total P-

value 
BBLN BBLR 

N % n % n % 

<20 tahun 

≥20 tahun 

Total 

27 8 86 26 113 34  

131 40 86 26 217 66 0,000 

158 48 172 52 330 100  

Sumber : Data Sekunder 2020-2021 

Berdasarkan tabulasi tabel 4.2, didapatkan bahwa Ibu dengan usia < 20 

tahun dengan berat badan lahir normal sebanyak 27 responden (8%), berat 

badan lahir rendah sebanyak 86 responden (26%) sedangkan Ibu dengan usia 

≥ 20 tahun dengan berat badan bayi lahir normal sebanyak 131 responden 

(40%) dan berat badan lahir rendah sebanyak 86 responden (26%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini 

bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.000 

yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat usia kehamilan 

dini dengan kejadian berat badan lahir rendah. 
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Tabel 4.3 Hubungan Pendidikan dengan kejadian BBLR di Puskesmas 

Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021. 

Pendidikan 

Berat Badan Lahir 
Total 

p-value BBLN BBLR 

n % n % n % 
Rendah  15 5 40 12 55 17 0,001 

Tinggi  143 43 132 40 275 83  

Total  158 48 172 52 330 100  

Sumber : Data Sekunder 2020-2021 

 

Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa Ibu dengan pendidikan 

rendah dengan berat badan lahir normal sebanyak 15 responden (5%), berat 

badan lahir rendah sebanyak 40 responden (12%) sedangkan Ibu pendidikan 

tinggi dengan berat badan bayi lahir normal sebanyak 143 responden (43%) 

dan berat badan lahir rendah sebanyak 132 responden (40%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini 

bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.001 

yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan Ibu 

dengan kejadian berat badan lahir rendah. 
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Tabel 4.4 Hubungan Pekerjaan dengan kejadian BBLR di Puskesmas 
Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021 

Pekerjaan  

Berat badan 
Total p-

value 
BBLR BBLN 

n % n % N % 
Bekerja 113 34 102 31 215 65 0,459 
Tidak bekerja 59 18 56 17 115 35  

Total  172 52 158 48 330 100  
Sumber : Data Sekunder 2020-2021 

 
Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa Ibu bekerja dengan berat 

badan lahir rendah sebanyak 113 responden (34%), berat badan lahir normal 

sebanyak 102 responden (31%) sedangkan ibu yang tidak bekerja dengan 

berat badan bayi lahir rendah sebanyak 59 responden (18%) dan berat badan 

lahir normal sebanyak 56 responden (17%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini 

bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.,459 

yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara pekerjaan ibu 

dengan kejadian berat badan lahir rendah. 

Tabel 4.5 Hubungan Jarak Kehamilan dengan kejadian BBLR di 
Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 
2020-2021 

Jarak 
kehamilan 

Berat badan Lahir 
Total p-

value 
BBLR BBLN 

n % n % N % 

< 2 tahun 79 24 64 19 143 43 0,321 

≥ 2 tahun 93 29 94 28 187 57  

Total  172 53 158 47 330 100  

Sumber : Data Sekunder 2020-2021 
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Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa ibu yang jarak 

kehamilannya < 2 tahun dengan berat badan lahir rendah sebanyak 79 

responden (24%), berat badan lahir normal sebanyak 64 responden (19%) 

sedangkan Ibu yang jarak kehamilannya  ≥ 2 tahun dengan berat badan bayi 

lahir rendah sebanyak 93 responden (29%) dan berat badan lahir normal 

sebanyak 94 responden (28%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini 

bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.321 

yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara jarak kehamilan Ibu 

dengan kejadian berat badan lahir rendah. 

 
Tabel 4.6 Hubungan jumlah paritas dengan kejadian BBLR di 
Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 
2020-2021 

Paritas  

Berat badan 
Total p-

value 
BBLR BBLN 

n % n % N % 
Nulipara  74 22 60 18 134 40 0,641 
Primipara  51 15 52 16 103 31  

Multipara  47 14 46 14 93 29  

Total  172 52 158 48 330 100  
Sumber : Data Sekunder 2020-2021 

 

 Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa ibu paritas nulipara 

dengan berat badan lahir rendah sebanyak 74 responden (22%), berat badan 

lahir normal sebanyak 60 responden (18%) dan  ibu paritas primipara dengan 

berat badan bayi lahir rendah sebanyak 51 responden (15%) dan berat badan 

lahir normal sebanyak 52 responden (16%) sedangkan ibu parieas multipara 

dengan berat badan bayi lahir rendah sebanyak 47 responden (14%) dan berat 

badan lahir normal sebanyak 46 responden (14%). 
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Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini 

bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.641 

yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara paritas dengan 

kejadian berat badan lahir rendah. 

 
Tabel 4.7 Hubungan Riwayat Abortus dengan kejadian BBLR di 
Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 
2020-2021 

Riwayat 
Abortus  

Berat badan Lahir 
Total p-

value 
BBLR BBLN 

n % n % N % 

Ya  148 45 145 44 293 89 0,117 

Tidak   24 7 13 4 37 11  

Total  172 52 158 48 330 100  

Sumber : Data Sekunder 2020-2021 

 
Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa riwayat abortus dengan 

berat badan lahir rendah sebanyak 148 responden (45%), berat badan lahir 

normal sebanyak 145 responden (44%) sedangkan ibu yang tidak memiliki 

riwayat abortus dengan berat badan bayi lahir rendah sebanyak 24 responden 

(7%) dan berat badan lahir normal sebanyak 13 responden (4%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini 

bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.117 

yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat abortus 

pada ibu dengan kejadian berat badan lahir rendah. 
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Tabel 4. Hubungan Status Anemia dengan kejadian BBLR di Puskesmas 

Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2020-2021 

Anemia   

Berat Badan Lahir  
Total p-

value 
BBLR BBLN 

n % N % N % 

Ya   66 20 30 9 99 30 0,000 

Tidak   106 32 128 39 231 70  

Total  172 52 158 48 330 100  

Sumber : Data Sekunder 2020-2021 

 

Berdasarkan tabulasi diatas, didapatkan bahwa ibu mengalami anemia 

dengan berat badan lahir rendah sebanyak 66 responden (20%), berat badan 

lahir normal sebanyak 30 responden (9%) sedangkan ibu yang tidak 

mengalami anemia dengan berat badan bayi lahir rendah sebanyak 106 

responden (32%) dan berat badan lahir normal sebanyak 128 responden 

(39%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini 

bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.000 

yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara status anemia dengan 

kejadian berat badan lahir rendah. 
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B. PEMBAHASAN  

1. Pembahasan dan Hasil 

Hasil dari penelitian ini tentang hubungan antara kehamilan pada usia 

dini dengan kejadian berat bayi lahir rendah terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.000 

yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat usia kehamilan 

dini dengan kejadian berat badan lahir rendah. 

Peneliti melakukan pengambilan data sekunder dengan melihat rekam 

medik pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi dengan jumlah 

sampel 330 yang dihubungkan antara kedua variabel yaitu BBLR dan 

kehamilan pada usia dini. Setelah itu variabel dihubungkan dengan 

menggunakan analisis Chi-Square untuk melihat adanya hubugan antara 

kedua variabel. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Nuzula, Dasuki and Kurniawati, 2020) pada penelitian ini di dapatkan 

kesimpulan bahwa kehamilan usia dini memiliki hubungan bermakna 

dengan kejadian berat bayi lahir rendah. Pada penelitian (Purba, Rahayujati 

and Hakimi, 2016) juga menuliskan bahwa proporsi kejadian BBLR lebih 

besar pada usia remaja (29,9%) dibandingkan kehamilan usia dewasa 

(13,7%). Penelitian ini sejalan dengan penilitian yang dilakukan di kanada 

oleh (Ergen et al., 2017) menyebutkan bahwa ibu remaja di kanada lebih 

cenderung melahirkan bayi yang prematur, BBLR, dan mengalami lahir mati 

dari pada ibu dengan usia dewasa. 

Meskipun pada penelitian ini ditemukan hubungan yang signifikan 

antara kehamilan usia dini dan berat bayi lahir rendah namun pada penelitian 

yang dilakukan oleh  (Sujianti, 2018) yang menyatakan bahwa hasil dari 

penelitiannya yaitu tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik antara 

faktor usia ibu dengan kejadian BBLR di RSUD cilacap Tahun 2014. Pada 
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penelitian yang dilakukan oleh (Sujianti, 2018) menggunkan jenis penelitian 

deskriptif korelatif dengan pendekatan case control dengan jumlah populasi 

sebanyak 409, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 89 orang untuk kasus BBLR dan 

138 untuk kasus kontrol. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Hadiwijaya and Kumala, 2019) juga tidak terdapat 

hubungan bermakna antara usai dengan kejadian berat bayi lahir rendah, 

sampel yang dilakukan sebanyak 86 orang, terdiri dari 2 kelompok yaitu 

sebanyak 43 ibu hamil yang berusia < 20 tahun dan 43 Ibu hamil berusia 20-

35 tahun. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian cross sectional 

dengan Teknik consecutive non random sampling.  

Secara teori usia Ibu mempengaruhi terhadap kehamilan karena 

berhubungan dengan kematangan organ reproduksi dan kondisi psikologis. 

Secara biologis usia produktif untuk hamil adalah 20-35 tahun, pada usia 

tersebut di sebut sebagai usia subur, pada usia subur akan lebih banyak 

energi yang dimiliki oleh wanita hamil. Usia kurang dari 20 merupakan 

umur yang resiko tinggi terhadap kehamilan dan persalinan. Pada usia muda 

yang kurang dari 20 tahun alat reproduksi belum matang, dan peredaran 

darah menuju serviks serta uterus masih belum sempurna sehingga hal ini 

dapat mengganggu proses pengiriman nutrisi dari Ibu ke janin yang 

dikandungnya. Di usia remaja (<20 tahun) masih dalam proses pertumbuhan 

sehingga masih membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya sendiri. Hal ini 

dapat menyebabkan pertumbuhan janin yang tidak sempurna, salah satunya 

terjadinya kejadian berat bayi lahir rendah. Wanita hamil pada usia kurang 

dari 20 tahun dapat menjadi penyulit dalam kehamilan di bandingkan dengan 

usia produktif (Manuaba, 2010). 

Selama kehamilan, remaja mengalami perubahan fisiologis yang 

berbeda dengan orang dewasa sebab pada usia remaja pertumbuhan fisik 
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mereka belum sempurna. Kondisi yang timbul pada ibu hamil usia dini 

seperti psikis yang belum siap dapat berpengaruh terjadap pertumbuhan 

janin diantaranya kehamilan remaja yang dapat menimbulkan stress akibat 

kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja dengan kehamilan yang tidak 

diinginkan akan mengalami berbagai masalah terutama dalam segi sosial. 

Tekanan terhadap mental remaja yang hamil akan berdampak pada 

kehamilannya. Keadaan tersebut akan makin menyulitkan jika ditambah 

dengan tekanan (stress) psikologi, sosial, ekonomi, sehingga memudahkan 

terjadinya keguguran dan komplikasi dalam kehamilan lainnya (Rismanieta, 

Fatmaningrum and Perbowo, 2016). 

Kehamilan dengan kondisi yang ideal sangat diperlukan agar 

menghasilkan reproduksi yang sempurna. Kriteria untuk menentukan 

kehamilan ideal meliputi kesiapan fisik (bila sudah menyelesaikan 

pertumbuhan, sekitar usia 20 tahun), kesiapan mental, emosional, dan 

psikologis yang stabil untuk menjadi orang tua, pada usia di atas 20 tahun, 

sudah termasuk dalam usia siap, baik dari segi kesiapan organ reproduksi, 

mental, sosial dan ekonomi. Dapat disimpulkan pada remaja perempuan 

yang hamil pada usia kurang dari 20 tahun akan meningkatkan risiko 

kehamilan yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan ibu dan janin, 

seperti pertumbuhan janin terhambat dan BBLR. Risiko ini berkaitan dengan 

kebutuhan zat gizi pada masa tumbuh kembang remaja yang sangat 

dibutuhkan untuk tubuhnya sendiri sehingga nutrisi pada janin berkurang, 

selain itu juga karena perkembangan fisik yang belum sempurna termasuk 

organ reproduksi (Purba, Rahayujati and Hakimi, 2016). 

Selain dari usia Ibu ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi 

berat bayi lahir rendah (BBLR) yaitu anemia. Pada penelitian ini di temukan 

jumlah responden yang anemia yaitu sebanyak 264, dan pada hasil analisis 

antara hubungan status anemia dengan berat bayi lahir rendah ditemukan 
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hubungan yang signifikan. Dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika p-

value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.000 yang berarti 

terdapat korelasi yang signifikan antara status anemia dengan kejadian berat 

badan lahir rendah. 

Anemia pada kehamilan didefinisikan sebagai konsentrasi 

hemoglobin <11 gr% pada penelitian yang dilakukan oleh (Liu et al., 2022) 

menemukan bahwa terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian berat 

bayi lahir rendah, hal ini diakibatkan karena jika terjadi anemia pada 

kehamilan maka dapat menyebabkan gangguan transfer hemoglobin ke janin 

melalui plasenta (Syifaurrahmah, Yusrawati and Edward, 2016). Pada 

penurunan kadar hemoglobin akan mendukung perubahan angiogenesis 

plasenta, sehingga akan membatasi ketersediaan oksigen ke janin yang dapat 

mengakibatkan potensi pembatasan pertumbuhan intrauterine dan berat 

badan lahir rendah (Strangget.at.all 2017). Ibu yang memiliki kadar 

hemoglobin < 11gr% akan berisiko lebih tinggi memiliki anak lahir dengan 

berat rendah dibandingkan dnegan Ibu yang tidak mengalami anemia Selama 

kehamilan (Rahman.at.all 2016). 

Jumlah Paritas juga mempengaruhi terjadinya kejadian berat bayi lahir 

rendah (BBLR), ketika Ibu memiliki jumlah paritas tinggi, maka dapat 

berpengaruh terhadap kemampuan elastisitas uterus. Sehingga pada kontraksi 

uterus dapat terganggu dan menyebabkan perdarahan saat kehamilan yang 

berakhir pada kelahiran prematur maupun terjadinya kelahiran berat bayi 

lahir rendah. Pada penelitian ini di dapatkan nulipara sebanyak 134 

responden, primipara sebanyak 103 responden dan dan multipara sebanyak 

93 responden, dan pada hasil analisis antara jumlah paritas dan kejadian berat 

bayi lahir rendah ditemukan tidak ada hubungan yang signifikan. Dikatakan 

terdapat korelasi yang signifikan jika p-value <0,005. Dan pada penelitian ini 

didapatkan p-value 0.641 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan 
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antara paritas dengan kejadian berat badan lahir rendah. Namun pada 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pinontoan,2015) 

mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah 

paritas dengan kejadian berat bayi lahir rendah, namun berbeda pada 

penelitian yang dilakukan oleh (Nappu,2017) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian berat bayi 

lahir rendah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa ketika ibu memiliki riwayat 

paritas tinggi, maka kekuatan otot rahim akan melemah dan terjadi kerusakan 

pada dinding pembuluh darah di rahim yang dapat menyebabkan nutrisi yang 

diteruskan ke janin akan terhambat. Sehingga dapat terjadi gangguan 

pertumbahan janin yang akan berdampak pada terjadinya BBLR (Khoiriah, 

2017). Jumlah paritas yang aman 2-4 sebaliknya paritas 1 dan >4 memiliki 

resiko tinggi.  

 

Jarak Kehamilan yang ideal adalah lebih dari 2 tahun, pada jarak 

tersebut memberi kesempatan untuk tubuh memperbaiki persendiaannya dan 

organ-organ reproduksi yang terganggu. Jarak kehamilan < 2 tahun dapat 

berisiko kematian janin saat dilahirkan, BBLR, kematian di usia bayi maupun 

stunting (Monita, Suhaimi and Ernalia, 2016) Pada penelitian ini didapatkan 

pada ibu yakni < 2 tahun sebanyak 134 responden dan > 20 tahun sebanyak 

187 responden. Dari hasil analisis yang dilakukan antara hubungan jarak 

kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah didapatkan tidak terdapat 

hubungan yang signifikan. Dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika p-

value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.321 yang berarti tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara jarak kehamilan Ibu dengan kejadian 

berat badan lahir rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

(Setiawan,2018) didapatkan hubungan yang signifikan antara jarak kehamilan 

dengan kejadian berat bayi lahir rendah. Seorang Ibu dengan jarak kehamilan 

dan bersalin yang terlalu dekat akan meningkatkan resiko terjadinya kejadian 
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berat bayi lahir rendah. Pada persalinan yang terlalu dekat secara fisik alat-alat 

reproduksi belum kembali normal sehingga akan memungkinkan akan 

terjadinya gangguan pada saat kehamilan maupun persalinan 

(Proverawati,2015). 

 

Riwayat Abortus merupakan salah satu faktor risiko dapat terjadinya 

berat bayi lahir rendah. Kejadian berat bayi lahir rendah pada ibu yang 

mempunyai Riwayat abortus mempunyai peluang risiko melahirkan kejadian 

berat bayi lahir rendah 1,79 kali lebih besar disbanding yang tidak mempunyai 

Riwayat abortus. (Lestari and Putri, 2019). Pada penelitian ini didapatkan 

riwayat tidak abortus sebanyak 293 responden dan riwayat abortus sebanyak 

37 responden. Dari hasil analisis hubungan Abortus dengan kejadian berat 

bayi lahir rendah didapatkan hasil tidak terdapat hubungan yang signifikan.  

Dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika p-value <0,005. Pada 

penelitian ini didapatkan p-value 0.117 yang berarti tidak terdapat korelasi 

yang signifikan antara riwayat abortus pada ibu dengan kejadian berat badan 

lahir rendah. Abortus adalah kehilangan kehamilan pada usia <20 minggu atau 

janin dengan berat <500 gram. Riwayat kehamilan buruk yaitu pernah 

keguguran, pernah mengalami persalinan prematur, bayi lahir mati, riwayat 

persalinan dengan tindakan (ekstraksi vakum, ekstraksi forsep, seksio sesaria), 

pre-eklampsia/eklampsia, gravida serotinus, kehamilan dengan perdarahan 

antepartum juga berpengaruh terhadap BBLR (Silitonga,2017) 

 

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi berat bayi lahir rendah 

(BBLR) adalah Pendidikan dan pekerjaan ibu. Status Pendidikan sangat 

mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tingginya Pendidikan masyarakat 

menjadi penunjang dalam mempermudah dalam menggali informasi yang 

diterima untuk dapat dimengerti termasuk hal seputar kehamilan usia dini 

(Windari, 2015) Pada penelitian ini terdapat pendidikan rendah sebanyak 55 
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responden, dan ibu dengan pendidikan tinggi sebanyak 275 responden. Dari 

hasil analisis hubungan antara Pendidikan dengan kejadian berat bayi lahir 

rendah didapatkan hasil yang signifikan. Dikatakan terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.001 

yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan ibu 

dengan kejadian berat badan lahir rendah.  Bagi ibu hamil yang bekerja 

memberikan peluang besar untuk terjadinya persalinan dengan BBLR, hal ini 

dikarenakan mengerjakan aktivitas fisik yang berlebih (Windari, 2015). Pada 

penelitian ini didapatkan ibu bekerja sebanyak 215 responden dan ibu tidak 

bekerja sebanyak 275 responden. Dari hasil analisis hubungan antara 

pekerjaan dengan kejadian berat bayi lahir rendah didapatkan hasil yang tidak 

signifikan. dikatakan  terdapat korelasi yang signifikan jika p-value <0,005. 

Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.,459 yang berarti tidak terdapat 

korelasi yang signifikan antara pekerjaan ibu dengan kejadian berat badan 

lahir rendah. 

 

Allah berfirman dalam QS Ar-Rad (13):8;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. 

Menurut Tafsir Al-Misbah Jilid 6 ialah membuktikan kekuasaan 

Allah tentang kandungan. Allah membentuk sperma untuk membuahi 

ovum yang kemudian akan menempel di dinding rahim yang 
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membentuk jenis kelamin, berat badan ndan bentuk dari janin. Allah 

juga mengetahui apa yang kurang di dalam rahim yang dapat 

mengakibatkan janin lahir cacat atau keguguran. 

1. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan seperti 

kurangnya ketersediaan data dalam rekam medik sehingga mengharuskan 

peneliti untuk mencari sampel lain. Kemudian data yang tertulis pada 

buku registrasi bagian maternal tidak lengkap seperti nomor rekam medik 

yang tidak dituliskan sehingga rekam medik dari pasien tersebut tidak 

dapat dicari. Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi variabel peneliti seperti gemelli dan kelainan 

kongenital, sehingga tidak dimasukkan dalam sampel. Sehingga Total 

sampel yang bisa diteliti dari jumlah 370 menjadi 330 sesuai kriteria 

ekslusi dan inkusi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan 

kehamilan usia dini dengan kejadian berat bayi lahir rendah maka dapat di 

Tarik kesimpulan bahwa Ada hubungan antara kehamilan pada usia dini 

dengan kejadian berat bayi lahir rendah di Puskesmas Tamangapa dan 

Puskesmas Jongaya Kota Makassar pada tahun 2020-2021. 

Pada penelitian ini juga didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara Anemia dan Pendidikan terhadap kejadian 

berat bayi lahir rendah di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya 

Kota Makassar Tahun 2020-2021. 

 Pada tujuan khusus juga didapatkan pada hasil penelitian bahwa: 

a. Jumlah Ibu hamil di puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya 

Kota Makassar Tahun 2020-2021 sebanyak 370. 

b. Jumlah Ibu hamil dengan Usia dini di Puskesmas Tamangapa dan 

Puskesmas Jongaya Kota Makassar sebanyak 86. 

c. Jumlah Ibu hamil dengan BBLR di Puskesmas Tamangapa dan 

Puskesmas Jongaya Kota Makassar sebanyak 172. 

d. Terdapat hubungan kehamilan pada usia dini dengan kejadian BBLR 

di Puskesmas Tamangapa dan Puskesmas Jongaya Kota Makassar. 

B. SARAN 

1. Bagi peneliti  

Diharapkan dapat mengembangkan pola berpikir yang ilmiah serta 

berpikir kritis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi 

serta menamban pengetahuan dan pengalaman membuat skripsi pada 

bidang kesehatan.  

3. Bagi responden 
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Diharapkan dapat lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

memberi resiko pada kehamilan seperti usia. 

4. Bagi tempat penelitian saya 

Diharapkan agar bisa rutin melakukan penyuluhan mengenai usia 

produktif dalam kehamilan dan faktor resiko lain yang dapat 

menyebabkan terjadinya berat bayi lahir rendah. 
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